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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل
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 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah ء
, 

Apostrof 

 Ya y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U ا ُ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

لَ    haula : ه و 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …ا َ| …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ىو
ḍammah dan wau ū 

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

قِي لَ َ : qila 

تََُ ي مُو  : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

َلََِ ةَُا لأ ط ف  ض  و  ر  : raudal al-at fal 

دَِي ن ةَُا لف اَضِل ةََُ ا ل م  : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 
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5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :ر 

ي ن ا  najjainah :ن جَّ

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :ا ل ف ل س ف ةَُ

 al-biladu :ا ل بلِا دَُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

تَُ  umirtu : امُِر 

b. Hamzah Tengah 

َ ن   ta’muruna : ت أ مُرُو 
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c. Hamzah Akhir 

:ش ي ءٌَ َ: Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  

yang dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ َ Dinullah دِي نَُالََّّ  billah باِ الََّّ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََ ةَِالََّّ م  ح  َر   Hum fi rahmatillah همَُ   فيِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

 



xvii 

 

xvii 
 

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

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

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

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

QS .../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Fauziah 

NIM : 90500219031 

Judul Skripsi  : Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Umkm Terdampak 

Covid-19 Dan Manajemen Force Majeure Pada Bank 

Sulsebar Syariah 

 

Kebijakan relaksasi pembiayaan merupakan kebijakan yang memberikan 

kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan kredit angsuran pembiayaan, 

tujuannya membantu nasabah yang bermasalah dalam kredit angsurannya. Hal ini 

tentu terjadi karena ada penyebab mengapa nasabah mengalami permasalahan 

dalam penyeleisaian pembiayaannya. Pada kali ini penulis melakukan penelitian 

mengenai evaluasi pembiayaan UMKM bermasalah faktor eksternal force 

majeure atau dampak bencana alam karena adanya pandemi Coronavirus Disease 

2019 (Covid-19). Pandemi ini dampaknya sangat mempengaruhi sektor ekonomi, 

UMKM menjadi salah satu yang paling terdampak karena aktivitas masyarakat 

yang dibatasi unruk keluar rumah, mengakibatkan pendapatan pengusaha UMKM 

mengalami penurunan yang drasti. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

analisis data digunakan reduksi data, penyajian dan kemudian penarikan 

kesimpulan. Teknik pemeriksaan data pada penelitian ini menggunakan metode 

triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap implementasi 

kebijakan relaksassi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen 

resiko force majeure yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah khususnya 

pada Bank Sulselbar Syariah Makassar, sudah cukup baik dalam menjalankan 

implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan pada nasabah, dan memberi 

kemudahan proses pengajuan relaksasi, hingga manajemen resiko yang dijalankan 

oleh Bank agar tetap menstabilkan gross profit margin nya, dengan konsep 

Mashlahah menilai kebijakan yang dilakukan memberikan lebih banyak 

mendatangkan manfaat dibandingkann kemudharatan. 

Kata Kunci : Relaksasi pembiayaan, Covid-19, Manajemen resiko, Force 

majeure, Mashlahah. 
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ABSTRACT 

Name : Fauziah 

ID : 90500219031 

Title  : Evaluation of Bank Sulaiman Syariah's Financing 

Policies for SMEs Affected by Covid-19 and Force 

Majeure Management 

 

A relaxation policy is a policy that provides consumers with flexibility in 

credit financing, with the intention of assisting customers who are experiencing 

difficulties with their installment loans. Obviously, this occurs since there are a 

variety of reasons why clients encounter difficulties in finishing their financing. 

Currently, the author is conducting research on the evaluation of MSME financing 

issues with external force majeure variables or the impact of natural disasters 

resulting from the 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic. The 

pandemic, which has severely impacted the economic sector, has become one of 

the challenges for MSME entrepreneurs due to the fact that people's activities are 

limited to leaving the house, resulting in a sharp decline in MSME income. 

This research was a field study employing a descriptive methodology. 

Observation, interviews, and documentation were utilized in data collection 

approaches. While the data analysis involved data reduction, presentation, and 

conclusion formulation, In this study, the approach of data triangulation was 

utilized to examine the data. 

The findings of this study indicated that the evaluation of the 

implementation of the MSME financing relaxation policy for the settlement of 

Covid-19 and force majeure risk management carried out by Islamic financial 

institutions, particularly Bank Sulselbar Syariah Makassar, was adequate for 

implementing relaxation policies for customers and facilitating the submission 

process. The Bank's risk management will be relaxed in order to retain its gross 

profit margin, with the notion of Maslahah determining that the implemented 

policies are more beneficial than harmful. 

Keywords: Relaxation of financing, Covid-19, Risk management, Force 

majeure, Mashlahah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini hampit semua Negara di dunia berbicara mengenai bagaimana 

berupaya/berusaha untuk memutus rntai penyebaran corona virus disease tahun 

2019 (Covid-19). Salah satunya Negara Indonesia, begitu banyak informasi yang 

simpang siur terkait covid-19 yang membuat masyarakat menjadi khawatir dan 

takut tertular virus Corona. Rasa khawatir juga dirasakan oleh pelaku usaha, yang 

secara langsung berhadapan dengan masalah mendapatkan bahan baku, proses 

produksi, pengepakan barang, pendistribusian barang pada konsumen, dan lainnya 

yang juga melanda pada bidang usaha lain, sehingga dengan adanya covid-19 

tentunya kita perlu mengambil langkah yang antisipatif agar dapat meminimalisir 

penyebaran penyakit tersebut. 

Pandemi Covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama 

kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir November 2019. Di duga Covid-

19 ini berasal dari hewan kelelawar dan setelah ditelusuri, orang-orang yang 

terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah 

mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan local di Wuhan, China. 

Manusia merupakan mahluk sosial yang memungkinkan untuk harus saling 

berinteraksi satu samalain secara langsung sehingga tingkat penyebaran pandemi 

covid-19 ini semakin pesat di seluruh dunia, hingga pada kamis 26 maret 2020 

tercatat 198 negara yang terinfeksi oleh Covid-19 ini. Sejak awal tahun 2020 ini 

kita tengah disibukkan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk 

penanggulangan terhadap penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19).
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Sejak kasus pertama virus ini ditemukan pada November 2019 silam di 

Kota Wuhan, jumlah kasus yang dilaporkan terus mengalami eskalasi yang cukup 

signifikan. World Health Organization (WHO) merilis data, sampai dengan 

tanggal 13 April 2020 pukul 07.00 GMT+7, tercatat 1.776.867 kasus COVID-19, 

termasuk diantaranya 111.828 angka kematian. Di Indonesia, Gugus tugas 

percepatan penanganan COVID-19 mencatat bahwa sampai dengan tanggal 13 

April 2020 pukul 12.00 WIB terdapat 4.556 orang dinyatakan positif COVID-19 

dimana 399 diantaranya meninggal dunia dan 380 dinyatakan 1. Tak dapat 

dipungkiri sejak kemunculannya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

ini memang telah menimbulkan banyak kontroversi. Kendati demikian, seiring 

dengan berbagai diskursus tentang Covid-19 ini, World Health Organization 

(WHO) pada akhirnya menetapkan penyebaran COVID-19 tersebut sebagai 

pandemi Global. 

Secara istilah, pandemi pada dasarnya merujuk pada penyakit yang 

menyebar ke banyak orang di beberapa Negara dalam waktu yang bersamaan. 

Faktanya, jumlah penyebaran virus corona sendiri bertambah signifikan dan 

berkelanjutan secara global. Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) sebagai suatu pandami global itu telah menyebabkan beragam 

permasalahan baru di berbagai sektor di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya 

persoalan kesehatan semata, penyebaran wabah Covid-19 tersebut telah 

menyebabkan kritis multidimensi. Senada dengan hal tersebut, Direktur Jendral 

WHO, Tedros Adhanom Ghebryesus mengatakan, “ini bukan hanya krisis 

kesehatan masyarakat, ini kritis yang akan berdampak pada setiap sektor”.

                                                             

1Wardatul Fitri, ‘Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan’, Wardatul Fitri: 

Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional, 9.1 (2020), 76–93. 
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Menurut Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), 

pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi yang terburuk sejak 2009. OECD 

memperkirakan bahwa pertumbuhan dunia di tahun 2020 ini akan berkisar pada 

angka 2,4% turun dari angka 2,9% pada bulan November. Angka ini merupakan 

rekor terendah. Sebelumnya angka terendah terjadi pada November 2008 ketika 

dunia terlanda krisis finansial global. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani 

mengungkapkan hal yang sama, bahwa perekonomian dunia akan mengalami 

kontraksi yang sangat dalam tahun ini. Pengangguran sudah meningkat tajam di 

berbagai Negara. Semua Negara double digit growth penganggurannya. Aktivitas 

pada sektor ekonomi menurun tajam akibat adanya social distancing, sehingga 

mobilitas manusia berkurang. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Tenaga 

Kerja RI per April 2020, pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK akibat 

pandemi Covid-19 ini sudah mencapai angka 2.084.593 pekerja, yang berasal dari 

116.370 perusahaan. Tidak hanya itu, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, juga 

menyatakan sektor informasi juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja 

yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM.  

Dimana Indonesia merupakan salah satu Negara yang terinfeksi 

pandemic Covid-19 ini, pada tanggal 26 maret 2020 di Indonesia tercatat 893 

orang memiliki hasil swab positif terinfeksi virus corona. Diantaranya, 35 orang 

sembuh, 780 orang dalam perawatan, dan tercatata 78 orang yang meninggal 

dunia (Makassar Update, 28 Maret 2020). Menteri keuangan Sri Mulyani 

mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan adanya penyebaran virus 

Corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan 

atau terhadap kestabilan ekonomi di seluruh Dunia. 

Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), kata menteri keuangan Sri 

Mulyani, yang dimana memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada 
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dalam scenario terburuk bias minus 0,4%. Megapa hal ini bisa terjadi? Menteri 

keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bagaimana kondisi keuangan saat ini akan 

berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen 

hingga 1,2 persen. Lebih dari hal ini investasi pun akan merosot tajam. Sektor 

UMKM, merupakan sektor yang paling pertama terdampak pandemi Covid-19, 

UMKM terpukul kena dampak paling utama karena ketiadaan kegiatan di luar 

rumah yang dilakukan oleh seluruh masyarakat (VoaIndonesia, 1 April 2020). 

Keberadaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari kalangan seluruh 

masyarakat Indonesia saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam 

perindustrian pendapatan masyarakat. Selain itu juga UMKM mampu 

menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan 

mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada 

sisi lain, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang cukup 

besar, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga dengan 

keberadaan UMKM dapat mengurangi tingkat pengangguran 2. 

Perbedaannya UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya 

persaingan membuat membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan 

global, seperti meningkatkan inovasi terhadap sebuah produk dan jasa, 

pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area 

pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, 

utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri 

sentral industri dan manufaktur yang ada di Indonesia, mengingat kembali bahwa 

                                                             

2Pujiyono Pujiyono, Moch Najib Imanullah, And Ryan Ganang Kurnia, ‘Problematika 

Pelaksanaan Pojk Nomor 45/Pojk.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang 

Macet Karena Bencana Alam’, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 6.3 (2018) 

<https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.579>. 
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UMKM merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar 

di Indonesia 3. Walaupun menjadi pondasi pada struktur ekonomi Indonesia dan 

menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang 

diterima UMKM masih minim. Dengan keadaan seperti ini, bantuan seperti 

keuangan, teknologi, dan manajemen untuk membangun kemampuan intuisi yang 

sangat mereka butuhkan. Satu hal yang sangat sulit ditemui saat ini pada sebuah 

UMKM yaitu komitmen dan kepedulian mereka terhadap moralitas. Disaat 

pengusaha besar dan konglomerat ramai melakukan berbagai macam kejahatan 

dalam bisnis yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, yang melanggar 

hokum, orang-orang bergerak dibidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika 

bisnis dan moralitas.  

Akan tetapi dalam membangun sebuah industri bisnis, masalah pokok 

yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan akan dana. Dana tersebut akan 

digunakan sebagai modal untuk membangun usaha maupun untuk memenuhi 

kebutuhan biaya operasional. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu 

lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting didalam memenuhi 

kebutuhan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan 

bukan bank (bank umum dan bank perkreditan rakyat) dan lembaga keuangan 

bukan bank (pasar modal, pasar uang dan valas, koperasi, pegadaian, leasing dan 

asuransi) 4. 

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan 

dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena perniagaan yang 

                                                             

3Kristina Sedyastuti, ‘Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing 

Dalam Kancah Pasar Global’, INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia, 2.1 

(2018) <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>. 

4Pujiyono, Imanullah, and Kurnia, "Problematika Pelaksanaan Pojk Nomor 

45/Pojk.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil Dan Mikro Yang Macet Karena Bencana 

Alam", h.  



6 

 

 
 

dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam 

upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik 

individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya 

mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, 

suap-menyuap, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

dalam QS. An-Nisa/4:29 yang berbunyi: 

َٱلََّ ا أ يُّه 
َٰٓ ةًَع نَي   ر  َتِج   َأ نَت كُون  َٰٓ َإِلََّ طِلِ َبِٱلۡب   َب يۡن كُم ل كُم َأ مۡو   ا  َت أۡكُلوَُٰٓ َلَ  نوُا  ام  َء  ذِين 

اض َت ر  حِيمَّ  َبكُِمَۡر  ك ان   َ َٱللََّّ َإنَِّ أ نفسُ كُمۡۚۡ اَ  َت قۡتلُوَُٰٓ لَ  َو  نكُمۡۚۡ َم ِ  اََّ 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” 

Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan 

menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit. Penempatan 

dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bagi bunga bank. 

Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefenisikan sebagai penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak pinjaman untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan 

jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.5 

Pemerintah sendiri mendefenisikan kredit dalam UU No.7 tahun 1992 

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan (pasal 

1 angka 11) tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

                                                             

5Any Rustia Dewi Hohedu, Triska Rifanty, ‘Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang 

X’, Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan, 1.1 (2019). 
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meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga. 

Untuk melaksanakan kredit yang sehat maka harus mencapai 5 C yakni 

Character, Capacity, Capital dan Condition of economy 6. 

Kredit tidak sehat atau biasa disebut “kredit macet dapat diartikan 

sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor 

kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur” 

(Dahlan, 2001:174). “Bank still have a high level of impaired loans before the 

bankruptcy. Therefore, the large amount of bad loans in the banking system 

generally results in a bank failure” (Messai, 2013). Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan 

dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya oleh nasabah debitur terhadap bank 

karena faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan 

kendali debitur 7. 

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya 

persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seprti 

peningkatan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan 

teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan 

produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di 

Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap 

tenaga kerja terbesar. 

                                                             

6Any Rustia Dewi Hohedu, Triska Rifanty, ‘Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang 

X’, Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan, 1.1 (2019). 

7Any Rustia Dewi Hohedu, Triska Rifanty, ‘Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang 

X’, Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan, 1.1 (2019). 
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Walaupun menjadi fondasi struktur ekonomi Indonesia dan menjadi 

motor penggerak pembangunan ekonomi, tetapi dukungan modal yang diterima 

UMKM masih minim. Dengan keadaan seperti itu, bantuan seperti keuangan, 

teknologi dan manajemen untuk membangun kemampuan intuisi sangat mereka 

butuhkan. Satu hal yang sangat sulit ditemui saat sekarang pada UMKM adalah 

komitmen dan kepedulian mereka terhadap moralitas. Disaat pengusaha besar dan 

konglomerat ramai melakukan berbagai macam kejahatan dalam bisnis yang 

hanya untuk kepentingan sendiri, yang melanggar hokum, orang-orang bergerak 

dibidang UMKM tetap berpegang teguh pada etika bisnis dan moralitas. 

Akan tetapi dalam pembangunan sebuah industri bisnis, masalah pokok 

yang paling sering dihadapi adalah kebutuhan terhadap dana. Dana tersebut akan 

digunakan sebagai modal untuk pembangunan usaha maupun untuk memenuhi 

kebutuhan biaya operasional. Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu 

lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi 

kebutuhan dana.  

Dengan berjalannya waktu, terkadang terjadi suatu hal yang tidak 

dinginkan atau bahkan tidak dibayangkan sama sekali, sehingga membuat seorang 

debitur tidak dapat menjalankan prestasinya diantaranya adalah bencana alam 

seperti banjir, tanah longsor, gempa, gunung meletus, dan pandemi Covid-19 yang 

terjadi saat ini, merupakan bencana global yang berdampak pada semua Negara di 

dunia, dari sektor kesehatan sampai sektor ekonomi ikut terkena imbasnya. Dalam 

banyak kasus kredit macet karena bencana alam, seringkali posisi perbankan 

mengalami dilema. Ibarat buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan 

nasib dirinya agar tetap survive dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi 

pada sisi yang lain, bank di tuntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya 

kepada para nasabah yang mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua 
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pihak. Di sisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus 

mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait 

dan berwewenang sebagai bagian dari intensitas resmi dalam sebuah Negara. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/PJOK.03/2017 tentang Perlakuan 

Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi daerah-daerah tertentu di 

Indonesia yang Terkena Bencana Alam sebenarnya telah mengatur mengenai hal 

ini. 

Peraturan tersebut menawarkan satu model penyelamatan kredit macet 

yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturasi. Akan tetapi 

dalam peraturan tersebut belum sama sekali dijelaskan secara terperinci seperti 

apa sebenarnya bentuk atau isi dari restrukturisasi yang akan dipakai untuk 

menanggulangi kredit macet pada korban bencana alam 8. Bank syariah sebagai 

lembaga intermediasi, disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara 

langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan dana 

tersebut dalam bentuk pembiayaan (financing). Instrument bunga yang digunakan 

oleh bank konvensional kemudian diganti dengan akad-akad transaksi yang 

berdasarkan prinsip syariah. 

Pembiayan menjadi salah satu fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, 

pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut: (a) pembiayaan 

produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi 

dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, 

dan juga investasi, (b) pembiayaan konsumtif, yaotu pembiayaan yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 9. 

                                                             

8Muhammad Iqbal Fasa, ‘Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia’, Li Falah, 

1.2 (2016), 39–55. 

9Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah (Gema Insani, 2001). 
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Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau Non 

Performing Financings (NPFs), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk 

fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total 

pembiayaan, yang merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam 

golongan kurang lancer, diragukan, dan bahkan macet. Dalam pengertian lain 

dikatakan bahwa, pembiayaan bermasalah atau NPFs adalah Pembiayaan Non-

Lancar mulai dari kurang lancer sampai dengan macet 10. 

Maka dari itu kemudian pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi 

pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan 

Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/PJOK.03/2020 Tentang 

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

dari Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (PJOK STIMULUS DAMPAK 

COVID-19). PJOK tersebut berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. 

Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan 

ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk 

debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang 

terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur 

yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank karena 

debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara 

langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, 

transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan 

11. 

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas kredit 

/pembiayaan/penyediaan dana lain yang hanya berdasarkan kepada ketetapan 

                                                             

10Antonio, Bank Syariah. 

11Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke 

Praktik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004). 
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pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain 

dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar dan peningkatan kualitas 

kredit/pembiayaan/penyediaan menjadi lancer setelah direstrukturisasi selama 

masa berlakunya PJOK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa 

melihat batas plafon kredit/pembiayaan/penyediaan atau sejenid debitur. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait implementasi 

kebijakan berdampak Covid-19 oleh pemerintah pada Bank Syariah yang berupa 

relaksasi pembiayaan dan bagaimana Bank mengelola resiko forse majeure akibat 

pandemi Covid-19 pada pembiayaan sektor UMKM. Maka judul yang   akan 

diangkat oleh penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis 

adalah “EVALUASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UMKM TERDAMPAK 

COVID-19 DAN MANAJEMEN FORCE MAJEURE PADA BANK 

SULSEBAR SYARIAH”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Kebijakan Stimulus Perekonomian 

Merupakan respon pemerintah pada keadaan ekonomi yang terjadi, dengan 

menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan. Yang mana kebijakan itu sendiri 

dapat mengurangi problem yang terjadi dimasyarakat maupun pada lembaga 

keuangan. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical 

dampak penyebaran Covid-19, yaitu PJOK Nomor. II/PJOK.03/2020. 

2. Resiko Force Majeure 

Merupakan resiko yang terjadi karena adanya sebuah keadaan memaksa 

yang terjadi diluar kendali manusia, force majeure atau yang sering disebut 

sebagai “keadaan memaksa” yang merupakan suatu keadaan dimana seorang 
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debitur terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa 

yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat 

dimintakan pertanggung jawaban kepada debitur, sementara si debitur tidak dalam 

keadaan beritikad buruk. Kuasa-kuasa force majeure atau keadaan memaksa telah 

diatur dalam KUH Perdata pasal 1244 dan pasal 1245 12. 

3. Manajemen Resiko Pembiayaan 

Resiko pembiayaan dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen 

resiko secara baik. Manajemen resiko ini bisa diawali dengan melakukan 

penyaringan atau proses screening terhadap calon nasabah dan bentuk usahanya 

yang akan melakukan pembiayaan. Resiko tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu 

resiko karakter nasabah dan resiko proyek13. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat dikaji oleh penulis yaitu: 

1. Mengetahui implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM yang 

diterbitkan pemerintah melalui PJOK No. II/PJOK.03/2020 oleh Bank 

Sulselbar Syariah Makassar? 

2. Mengetahui bagaimana manajemen resiko force majeure pada pembiayaan 

UMKM di Bank Sulselbar Syariah Makassar? 

3. Mengetahui bagaimana konseprualisasi teori Maslahah menilai kebijakan 

relaksasi dan manajemen resiko force majeure yang diberikan pada 

nasabah pembiayaan UMKM? 

                                                             

12Daryl John Rasuh, ‘Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 

1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, Lex Privatum, IV.2 (2016), 173–80. 

13Nanik Eprianti Dini Nurul Hidayah, Zaini Abdul Malik, ‘Pengaruh Dana Pihak Ketiga 

Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di 

Indonesia’, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 3.1 (2018), 298–304 

<https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.90>. 
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D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan oleh pihak terhaulu, sebagai rujukan dalam mengembangkan materi 

yang ada dalam penelitian yang dibuat penulis. Beberapa penelitian terdahulu 

yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah: 

Kunarso, dan A Djoko Sumaryanto dalam jurnal yang berjudul 

“Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19” dimana dalam penelitian 

tersebut lebih menekankan dan memfokuskan pada masalah perdata lebih 

menitikberatkan pada masalah adanya perjanjian yang dipengaruhi oleh Covid-

1914. 

Nury Khoiril Jamil dalam jurnal yang berjudul “Implikasi Asas Pacta 

Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian 

Indonesia”. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang asas pacta sunt 

servanda dalam hukum perjanjian Indonesia, ketentuan force majeure dalam 

hukum perjanjian Indonesia, dan implikasi asas pacta sunt servanda pada force 

majeure dalam hukum perjanjian Indonesia15. 

Ramlan Mosya dan Rizki Rahayu Fitri dalam jurnal yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan PHK Perusahaan 

Dimasa Civid-19”. Dimana jurnal ini fokus penelitiannya lebih kepada bagaimana 

keadaan terpaksa ini disebut dengan force majeure, merupakan keadaan dimana 

perusahaan tidak lagi mampu membayar upah pekerja16. 

                                                             

14Kunarso; and A Djoko Sumaryanto, ‘Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-

19’, Batulis, 1.November (2020), 33–46 <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>. 

15Nuri Khoiril ; Jamil and Rumawi, ‘Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan 

Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia’, Jurnal Kertha Semaya, 8.7 

(2020), 1044–54. 

16Ramlan; Mosya and Rizki Rahayu Fitri, ‘Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja … 

58’, 2, 2020, 58–73. 
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Sri Rahmany dalam jurnal yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal 

Dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan Pada Bank Syariah”. Dalam 

penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana sistem manajemen resiko 

internal dan eksternal perbankan dan bagaimana sisi pengendaliannya 17. 

Daryl John Rasuh dalam jurnal yang berjudul “Kajian Hokum Keadaan 

Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-

Undang Hokum Perdata”. Dimana dalam penelitian tersebut beertujuan 

menganalisis faktor-faktor perjanjian yang mempengaruhi keadaan memaksa 

(force majeure) serta implikasi pada pembatalan perjanjian tersebut 18.  

Erlina Pancareni dalam skripsi yang berjudul “Manajemen 

Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri 

Cabang Pembantu Pemalang”. Dimana pada penelitian tersebut bertujuan 

mengetahui manajemen restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada UMKM 19.  

Muhammad Iqbal Fasa, dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen 

Perbankan Syariah Di Indonesia”. Dimana hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa dengan adanya manajemen resiko dapat meningkatkan 

shareholder value, serta memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai 

berbagai kerugian bank di masa mendatang 20.  

Bondan Seno Aji, Made Warka dan Evi Kongres, dalam jurnal yang 

berjudul “Penerapan Klausula Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Di Masa 

Pandemi Covid 19”. Dengan hasil penelitian pokok pengaturan PJOK Stimulus 

                                                             

17Sri Rahmany, ‘Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Manajemen Risiko 

Pembiayaan Pada Bank Syariah Sri’, 193–222. 
18Daryl John Rasuh, ‘Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 

1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, Lex Privatum, IV.2 (2016), 173–80. 
19Erlina Pancareni, ‘Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan BermasalahWarung Mikro 

Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang’ (IAIN Purwakerto, 2016). 

20Muhammad Iqbal Fasa, ‘Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia’, Li 

Falah, 1.2 (2016), 39–55. 
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Dampak COVID-19 dan kebijakan pemerintah terkait relaksasi pembayaran 

angsuran kredit yang berlaku pada debitur selama terbukti terdampak pandemi 

covid-19 21. 

TB Hafizh Sulthon Alshazmy, dalam tesisnya yang berjudul “Evaluasi 

Dan Implikasi Wanprestasi akibat Covid-19 Terhadap Isi Kontrak Dalam Akad 

Mudharabah (Studi Kasus KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung)”. Dengan 

tujuan penelitian merujuk pada setiap kasus kegagalan dalam pengambilan modal 

yang dilakukan oleh anggota penerima fasilitas pembiayaan di KSPPS BTM 

BiMU, dengan menggunakan metode kualitatif dengan hasil penelitian yang 

diperoleh mengatakan bahwa system evaluasi dan filtrasi yang digunakan sudah 

tersusun dengan baik 22. 

Johan Tri Noval Hendrian Tombi dkk, dalam jurnalnya yang berjudul 

“Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Yang 

Terdampak Covid-19”. Dengan tujuan penelitian menganalisis penerapan 

kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank terhadap debitur yang terdampak Covid-

19, dengan menggunakan metode penelitian empiris, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan kebijakan restrukturisasi kredit oleh debitur 23. 

 

 

 

 

 

                                                             
21Bondan Seno Aji, Made Wark, and Evi Kongres, ‘Penerapan Klausula Force Majeure 

Dalam Perjanjian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19’, Jurnal Akrab Juara, 6.1 (2021), 1–18. 
22TB. Hafizh Sulthon Alshazmy, ‘Evaluasi Dann Implikasi Wanprestasi Akibat Covid-19 

Terhadap Isi Kontrak Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus KSPPS BTM BiMU Bandar 

Lampung)’ (UIN Suyarif Hidayatullah Jakarta, 2021). 
23Johan Tri Noval Hendrian Tombi, Oky Deviany Burhamzah, and Andi Tenri Famauri, 

‘Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Trdampak Covid-

19’, Jurnal Sosial Sains, 8.1 (2022), 72–90. 
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Tabel 1.1 

Kajian Pustaka 

No Penelitian Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Kunarso 

dan A 

Djoko 

Sumaryanto 

Eksistensi 

Perjanjian 

Ditengah 

Pandemi 

Covid-19 

Metode 

hukum 

normatif 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

perjanjian dalam keadaan 

wabah Covid-19 sangat 

berpengaruh terhadap 

pelaksanaan perjanjian yang 

ditetapkan dan disepakati 

oleh para pihak, sebab 

perjanjian tersebut mengikat 

para pihak, sehingga para 

pihak tunduk pada isi 

perjanjian. 

2 Nury 

Khoiril 

Jamil 

Implikasi Asas 

Pacta Sunt 

Servanda Pada 

Keadaan 

Memaksa 

(Force 

Majeure) 

dalam Hukum 

Perjanjian 

Indonesia 

Metode 

yuridis 

normatif 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan dan 

konsep yang 

merujuk pada 

doktrin-

doktrin 

hukum 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

hukum kontrak merupakan 

bagian hukum perdata, yang 

menitikberatkan terhadap 

kewajiban atau prestasi 

dalam self imposed 

obligation. Kehendak dalam 

freedom of contract dan 

freedom of choice wujud 

dari kontrak itu sendiri. 

force majeure adalah debitur 

yang tidak bisa 

melaksanakan kewajiban 

atau prastasi karena tidak 

ada kesalahan. keadaan-
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keadaan yang menyebabkan 

force majeure dan dapat 

menunda atau membatalkan 

asas pacta sunt seroanda. 

3 Ramlam 

Mosya dan 

Rizki 

Rahayu 

Fitri 

Perlindungan 

Hukum Bagi 

Tenaga Kerja 

Dari Tindakan 

PHK 

Perusahaan 

Dimasa Civid-

19 

Metode 

hukum 

normatif 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

pemberian kredit kecil 

mikro untuk pengusaha 

kecil, agar perusahaan kecil 

tetap berjalan dengan sistem 

pelaksanaan melalui daring, 

agar pertumbuhan ekonomi 

tetap stagnan dan 

mengurangi pengangguran 

pada masa pandemi Covid-

19. 

4 Sri 

Rahmany 

Sistem 

Pengendalian 

Internal Dan 

Sistem 

Manajemen 

Resiko 

Pembiayaan 

Pada Bank 

Syariah 

Metode 

hukum 

normatif 

Hasil peelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan 

manajemen resiko akan bisa 

dilaksanakan dengan lebih 

terkontrol dalam 

pembiayaan yang 

dilaksanakan. Karena 

resiko-resiko tersebut akan 

membawa dampak yang 

luas jika tidak dikelola 

dengan baik. Disinilah 

fungsi praktisi perbankan 

bisa memperkirakan dan 

menanggulangi semua 

resiko yang ada, manajemen 

resiko adalah 
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mengidentifikasi, mengukur, 

memantau dan 

mengendalikan jalannya 

kegiatan usaha dengan 

tingkat resiko yang wajar 

secara terarah. 

5 Daryl John 

Rasuh 

Kajian Hokum 

Keadaan 

Memaksa 

(Force 

Majeure) 

Menurut Pasal 

1244 Dan 

Pasal 1245 

Kitab Undang-

Undang 

Hokum 

Perdata 

Metode 

penelitian 

hukum 

normatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

klausula force majeure 

overmacht biasa 

dicantumkan dalam 

pembuatan perjanjian atau 

kontrak dengan maksud 

melindungi pihak-pihak, hal 

ini terjadi apabila terdapat 

bagian dari perjanjian yang 

tidak dapat dilaksanakan 

karena sebab-sebab yang 

berada di luar kontrol para 

pihak dan tidak bisa 

dihindarkan dengan 

melakukan tindakan yang 

sewajarnya dengan 

pembentukan hukum. 

6 Erlina 

Pancareni 

Manajemen 

Restrukturisasi 

Pembiayaan 

Bermasalah 

Warung Mikro 

Di Bank 

Syariah 

Mandiri 

Metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Manajemen 

restrukturisasi dimulai dari 

proses perencanaan, 

pengorganisasian, 

kepemimpinan 

dan pengawasan. 
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Cabang 

Pembantu 

Pemalang 

Perencanaan dimulai dari 

membuat data nasabah 

pembiayaan 

bermasalah. Dalam 

melaksanakan 

restrukturisasi pembiayaan 

haruslah ada 

organisasi yang khusus 

untuk mengatasi 

restrukturisasi yang terdiri 

dari PMM 

(Pelaksana Warung Mikro) 

dan AAM (Assistant 

Analisis Mikro). PMM dan 

AAM memiliki kewajiban 

kepada pimpinanannya yaitu 

KWM (Kepala Warung 

Mikro). Sebagai pemimpin, 

KWM memiliki peran besar 

untuk dapat menyatukan 

pendapat dari berbagai 

orang, dan harus memiliki 

strategi yang cepat dan tepat 

dalam mengambil setiap 

keputusan. Untuk 

menghindari terjadinya 

keterlambatan 

maka adanya pengwasan 

terhadap nasabah. 

7 Muhammad 

Iqbal Fasa 

Manajemen 

Perbankan 

Syariah Di 

Metode 

hukum 

normatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, bank 

syariah akan selalu 
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Indonesia berhadapan dengan berbagai 

jenis resiko kompleksitas 

beragam dan melekat pada 

kegiatan usahanya. Resiko 

dalam konteksperbankan 

merupakan suatu kejadian 

potensial, baik dapat 

diperkirakan (anticipated) 

maupun yang tidak dapat 

diperkirakan (unanticipated) 

yang berdampak negatif 

terhadap pendapatan dan 

permodalan bank. 

8 Bondan 

Seno Aji, 

Made 

Warka dan 

Evi 

Kongres 

Penerapan 

Klausula 

Force 

Majeure 

Dalam 

Perjanjian 

Kredit Di 

Masa Pandemi 

Covid 19 

Metode 

hukum 

normatif 

dengan 

pendekatan 

perundang-

undangan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pada 

pokok pengaturan PJOK 

Stimulus dampak Covid-19 

dan kebijakan pemerintah 

terkait relaksasi pembayaran 

angsuran kredit ini berlaku 

kepada debitur selama 

terbukti terdampak pandemi 

covid-19. kredit bermasalah 

itu bisa disebabkan oleh 

berbagai macam faktor 

misalnya ada kesenjangan 

dari pihak-pihak yang 

terlibat dalam proses kredit, 

disebabkan oleh faktor lain 

seperti Pandemi COVID-19. 

9 TB Hafizh 

Sulthon 

Evaluasi Dan 

Implikasi 

Metode 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, sistem 
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Alshazmy Wanprestasi 

akibat Covid-

19 Terhadap 

Isi Kontrak 

Dalam Akad 

Mudharabah 

(Studi Kasus 

KSPPS BTM 

BiMU Bandar 

Lampung) 

dengan 

pendekatan 

normatif 

empiris 

evaluasi dan filtrasi yang 

digunakan oleh KSPPS 

BTM BiMU sudah tersusun 

dengan baik, yaitu dengan 

melakukan analisis 5C, 

sehingga bisa diketahui 

penyebab kasus kegagalan 

pengambilan modal yang 

dilakukan anggota. 

Kemudian diketahui 

bahwasanya kasus 

kegagalan pembiayaan 

tersebut menghendaki 

KSPPS BTM BiMU untuk 

memberikan kebijakan 

relaksasi bagi para anggota 

untuk menyelesaikan 

kewajibannya, hanya saja 

hal tersebut tidak 

dituangkan dalam kontrak 

secara tertulis, hanya secara 

lisan, dalam arti lain tidak 

ada perubahan pada 

konstruksi pada ini kontrak. 

10 Johan Tri 

Noval 

Hendrian 

Tombi, Oky 

Deviany 

Burhamzah 

dan Andi 

Tenri 

Penerapan 

Kebijakan 

Restrukturisasi 

Kredit Oleh 

Bank 

Terhadap 

Debitur Yang 

Terdampak 

Metode 

penelitian 

empiris 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, Bank 

BTN Cabang Makassar 

dalam penerapan kebijakan 

restrukturisasi kredit 

memilih skema penundaan 

pembayaran pokok ataupun 

bunga selama jangka waktu 
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Famauri Covid-19 tertentu 6 bulan sampai 12 

bulan, dalam proses 

penilaian permohonan  

restrukturisasi kredit oleh 

debitur UMKM Bank BTN 

merupakan prinsip four eyes 

principles dalam menilai 

profil debitur yang 

mengajukan permohonan 

dengan menganalisis data 

debitur melalui E-Loan serta 

form permohonan yang 

diajukan oleh debitur 

berdasarkan kriteria serta 

sektor terdampak Covid-19 

tanpa melakukan site visit 

(kunjungan langsung). 

 

E. Tujuan dan Kegunan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di bahas, adapun penelitian ini 

dilakukan : 

1. Tujuan Penelitian  

a. Mengetahui implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM yang 

diterbitkan pemerintah melalui PJOK No. II/PJOK.03/2020 oleh Bank 

Sulselbar Syariah Makassar? 

b. Mengetahui bagaimana manajemen resiko force majeure pada pembiayaan 

UMKM di Bank Sulselbar Syariah Makassar? 
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c. Mengetahui bagaimana konseptualisasi teori Maslahah menilai kebijakan 

relaksasi dan manajemen resiko force majeure yang diberikan pada nasabah 

pembiayaan UMKM? 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1. Bagi penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan 

sebagai referensi yang berkelanjutan berkenaan dengan pemberian 

kebijakan force majeure kepada debitur dalam Perbankan Syariah.  

2. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembalian 

ilmu pengetahuan, khusunya pengembangan dalam dunia Ekonomi, 

Perbaankan dan Bisnis Islam. 

b. Kegunaan Praktek 

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan tentang penanganan kredit macet atau bermasalah terkait 

dengan produk pembiayaan mikro pada pelaku UMKM. 

2. Bagi perusahaan, perusahaan diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi pihak perusahaan dalam mengidentifikasi dan 

menyiapkan strategi apabila terjadi kredit macet akibat force majeure.  

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

keilmuan dibidang perbankan khususnya tentang strategi penanganan 

kredit macet atau bermasalah akibat force majeure. Menelitian ini 

dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang 

akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan tentang Maslahah 

1. Definisi Maslahah 

Maslahah memiliki asal kata yang berasal dari bahasa Arab. Secara 

etimologi, terminologi “maslahah” berasal dari kata “shalaha,yashluhu, 

shalahan” yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.24 Bentuk 

mashdar dari kata “shalaha” adalah “maslahah” yang berarti “kegunaan”, bentuk 

lawan kata dari kegunaan adalah “mafsadah” yang artinya “kerusakan”.25 

Akar kata maslahah juga bisa berasal dari bentuk tunggal (mufrod) dari 

kata al-masâlih. Pada lisân al-‘Arob dijelaskan bahwa kata maslahah memiliki 

dua arti, yang pertama, al-maslahah yang berarti alsholah dan yang kedua, al-

maslahah yang berarti bentuk tunggal dari almasâlih. Semuanya mengandung arti 

adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan 

kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi 

kemudharatan dan penyakit.26 

Secara sederhana maslahah memiliki arti yaitu segala bentuk keadaan, 

baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan 

                                                             
24Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan 

Penerjemah dan Penafsir Alquran, 1973), h. 219; Dikutip Enden Haetami, “Perkembangan Teori 

Maslahah ‘Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, Asy-Syari’ah 

17, No. 1 (2015): h. 30. 

25Muhammad Sayyid Ramadhan al-Buthi, Dlawabith al-Maslahah fi al-Syara’ah al-

Islamiyyah (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001), h. 27; Dikutip Enden Haetami, “Perkembangan 

Teori Maslahah ‘Izzu Al-Din bin Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam”, Asy-

Syari’ah 17, No. 1 (2015): h. 30. 

26Sakirman, “Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah”, PALITA 1, No. 1 

(2016): h. 19. 
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manusia sebagai makhluk yang paling mulia.27 Selain pengertian tersebut 

maslahah juga dapat diartikan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi 

dan ukhrawi, material dan spritual serta individu dan kelompok yang harus 

memenuhi tiga kriteria yaitu kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa 

kebaikan (thoyib) dan tidak menimbulkan kemudharatan.28 Sementara itu, kata 

maslahah (maslahah) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 

sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahahan), faedah, guna.29 

Maslahah secara terminologi diungkapkan oleh beberapa ulama ushul 

fikih. Defensi maslahah tersebut dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa maslahah 

merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat 

(bahaya/kerusakan), namun hakikatnya yaitu memelihara tujuan syara’.30 Dengan 

demikian, setiap usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal tersebut 

dinamakan dengan maslahah, sedangkan segala sesuatu yang dapat menyia-

nyiakannya dinamakan mafsadah. Selanjutnya Al-Tufi menjelaskan bahwa 

maslahah dapat ditinjau dari pendekatan adat, selain pendekatan syariat. 

Pendekatan adat berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat 

sedangkan pendekatan berdasar syariat diibaratkan dari sebab membawa kepada 

syariat dalam bentuk ibadah atau adat.31 

                                                             
27Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam (Cet 

VII; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h.128. 

28Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2010), h. 498. 

29Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa Departemen Pendidikan Nasioanal, 2008), h.923. 

30Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, al Mustasfa ( Bairut: Dar al-Kutub 

al ‘Ilmiyyah, 1993), h.174; Dikutip Asriaty,“Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu 

Kontemporer”, Madania 19, No. 1 (2015): h. 121. 

31Najm al-Din al-Tufi, Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah (Libanon: al-Dar al-Masdariyyah 

al- Lubnaniyyah, 1993), h. 25; Dikutip Asriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu 

Kontemporer”, Madania 19, No. 1 (2015): h.121. 
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Sementara itu pendapat ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam 

dalam kitabnya Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam memaparkan bahwa 

maslahah memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. 

Maslahah dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, 

sedangkan maslahah dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang 

mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan 

pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, 

yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.32  

Menurut pendapat Jalal al-Din al-Rahman yang dikutip oleh Ika Yunia 

Fauzia menyatakan bahwa maslahah yaitu “segala sesuatu yang mengandung 

manfaat bagi manusia”, sedangkan menurut terminologinya yaitu maslahah 

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh 

manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya 

seperti halnya perbudakan yang tentu membahayakan manusia.33 Lebih lanjut 

maslahah dalam pandangan Al-Buthi adalah manfaat yang ditetapkan syar’i untuk 

para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta 

mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu. Wahbah al-Zuhaili memberikan 

sebuah definisi yang dianggap akomodatif dan dapat menjelaskan hakikat 

maslahah, beliau menuturkan bahwa maslahah adalah karakter yang memiliki 

keselarasan dengan perilaku penetapan syariah dan tujuan-tujuannya, namun tidak 

ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau menolaknya dengan proyeksi 

mewujudkan kemaslahahan dan menghilangkan mafsadah (kerusakan).34 

                                                             
32Izz al-Din ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam al- Dimasyqi, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih 

al- Anam, Juz I (al-Qahirah: Maqtabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), h. 14; Dikutip Asriaty, 

“Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, Madania 19, No. 1 (2015): h.121. 

33Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif 
Maqasid Al-Syariah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 47. 

34Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.).: Dikutip 

Sakirman, “Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah”, PALITA 1, No. 1 (2016): h. 21. 
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Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Rahmat Ilyas bahwa 

maslahah dalam pengertian terminologinya berarti sesuatu yang baik, dirasakan 

lezat karena menimbulkan kesenangan dan kepuasan yang dapat diterima oleh 

akal sehat. Pada buku Amir Syarifuddin yang berjudul Ushul Fiqhi menjelaskan 

bahwa tujuan Allah swt. menetapkan hukum semata-mata untuk memberikan 

kemaslahahan manusia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan yang akan 

datang (akhirat).35 Pengertian maslahah juga dikemukakan Ali Yafie bahwa 

kemaslahahan adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan 

menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi manusia, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa segala yang memberikan kebaikan kepada 

manusia dan menjauhkan mereka dari keburukan dapat dikatakan sebagai 

maslahah. Ulama telah menyepakati bahwa setiap hukum yang disyariatkan Allah 

swt. bagi manusia mengandung maslahah ataupun kebaikan bagi mereka. Secara 

otomatis aturan yang ditetapkan tersebut membawa manusia kejalan kebaikan. 

Alquran dalam hal ini diwakili ayat-ayat hukum senantiasa memperhatikan 

perwujudan maslahah pada setiap tindakan yang bersumber dari tindakan. 

Pembuktian atas eksistensi maslahah dalam Alquran disebutkan dalam QS al-

Anbiya’/21: 107. 

ََ ل مِين  لۡع   َل ِ ة  حۡم  َر  َإلََِّ ك  لۡن   أ رۡس  آََٰ م  ١٠٧َو 

Terjemahnya: 

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.36 

                                                             
35Amir Syarifuddin,Ushul Fiqih (Cet IV; Jakarta: Predana,2008), h.232; dikutip Rahmat 

Ilyas, “Konsep Maslahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” Darussalam 

1, No. 1 (2015): h. 10. 

36Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: Medina, 2013), h. 331. 
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Kata Rahmatan pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa diutusnya rasul 

dengan syariat yang dibawanya merupakan tindakan sebagai bentuk rahmat bagi 

manusia. Semua makhluk yang ada di bumi mendapatkan rahmat dengan 

kehadiran Nabi Muhammad saw yang membawa ajaran Islam. Dengan rahmat 

tersebut terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, ketentraman 

serta pengakuan atas wujud, hak, bakat dan fitrahnya.37  

Pada ayat lain firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 185. 

َيرُِيدَُبكُِمَُٱلۡعسُۡرَ ...  لَ  َو  َُبكُِمَُٱلۡيسُۡر  ١٨٥َََ... يرُِيدَُٱللََّّ

Terjemahnya: 

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu...38 

Ayat tersebut memiliki makna bahwa Allah swt. memberikan keringanan 

kepada umat Islam yang menjalankan ibadah dalam berbagai bentuk. Allah swt. 

selalu menghendaki kemudahan sehingga agama yang diturunkan bertujuan untuk 

menciptakan kemudahan bukan kesukaran. Oleh karena itu maslahah dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang berorientasi kepada kebaikan yang bermanfaat dan 

tidak mendatangkan kemudharatan serta akan membawa manusia untuk mencapai 

falah (kesejahteraan) di dunia dan akhirat. 

2. Jenis-jenis Maslahah 

Masalah mengenai maslahah telah melewati jalan yang cukup panjang, 

maka terdapat uraian terkait persoalan ini telah beragam dan kompleks. Guna 

memudahkan pemecahan suatu masalah dengan maslahah maka para ahli ushul 

                                                             
37M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol 8 (Cet I; Jakata: Lentera Hati, 2002), h. 520. 

38Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 28. 
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fiqh modern telah melakukan upaya dalam mengklasifikasi terhadap maslahah ke 

dalam empat segi, yaitu:39 

a. Maslahah dari segi kekuatan dan urgensinya 

Ditinjau dari segi kekuatan dan urgensinya dalam kehidupan, maslahah 

dibagi menjadi tiga yaitu: maslahah dharuriyyah, maslahah hajiyyah dan 

maslahah tahsiniyyah. Para ulama dan pakar ilmu fikih seperti Imam Al-Ghazali, 

Imam Syathibi, Imam Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep maslahah 

yang berkisar pada dua hal pokok yaitu jalb al manafi’ (mewujudkan manfaat dan 

kegunaan) dan dar al mafasid (menghindarkan kemudharatan), maka 

kemaslahahan itu dibagi menjadi tiga garis besar, yaitu: 

1) Dharuriyyah (Kebutuhan primer) 

Dharuriyyah merupakan kebutuhan dasar yang menjadi kepentingan 

manusia dalan kehidupannya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi pasti akan 

menderita dan melarat dan juga tentunya kehidupannya akan menjadi kacau. 

Kepentingan ataupun kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima hal, yakni jiwa raga, 

akal pikiran, nasab keturunan, harta milik dan agama. Makna lain bahwa 

kebutuhan dasar tersebut terdiri dari keselamatan diri (jiwa, raga dan kehormatan). 

Ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan diri (jiwa, raga dan 

kehormatan) dengan jelas bahwa adanya hak hidup dalam artian bahwa manusia 

tidak berhak dibunuh, dilukai, dianiaya, dinodai nama baiknya dan lain 

sebagainya. Adanya disyariatkannya kepentingan mengenai akal pikiran bahwa 

terdapatnya hak berpikir bebas, hak untuk mengetahui dan memperoleh ilmu, hak 

untuk membebaskan diri dari kebodohan, hak menyatakan pendapat, hak untuk 

bermusyawarah yang kesemuanya bertitik tolak pada keselematan dan kondisi 

                                                             

39Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, h. 49. 
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akal pikiran itu sendiri yang tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila 

maupun mabuk.40 

Selanjutnya ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan nasab 

keturunan yang mengisyaratkan adanya hak berumah tangga, hak kebapakan, hak 

keibuan, hak anak, hak nafkah keluarga dan lain sebagainya. Demikian pula 

ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan harta milik. Jelas 

mengisyaratkan diakuinya hak kepemilikan, hak benda, hak kekayaan, hak usaha, 

hak dagang dan seterusnya. Terakhir, sebagai kunci dari segalanya, ialah 

ketentuan disyariatkannya perlindungan atas keselamatan menganut agama yang 

diyakini dan beribadah menurut keyakinannya. Mengisyaratkan diakuinya hak 

beragama, hak berdakwah, dan hak mempertahankan agamanya. Perwujudan hak-

hak yang disinggung di atas berpangkal pada ketentuan umum yang disebut al-

kulliyat al-khams yang berupa ketentuan umum sekaligus menjadi standar bagi 

hak-hak manusia yang bersifat asasi.41  

Dengan kata lain, segala usaha yang secara langsung menjamin atau 

menuju pada terwujudnya lima hal pokok tersebut maka dapat disebut sebagai 

maslahah dharuriyyah. Sebaliknya apabila segala tindakan yang secara langsung 

menyebabkan lenyap atau terabaikannya hal tersebut termasuk keburukan dan 

bermudarat. 

2) Hajiyyah (Kebutuhan sekunder) 

Kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata dalam kehidupan 

sehariharinya dalam rangka penjabaran wujud konkrit kemaslahahan dasar 

(dharuriyyah). Adanya kemaslahahan hajiyyah ini demi memudahkan dan 

                                                             
40Rahman Jamal, Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie, h. 149-

150.;Dikutip Anwar Sadat, “Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie (Sebuah 

Analisa Tentang Epistimologi Hukum Islam), Al-‘Adl 6, No. 2 (2013); h. 39-40. 
41Dulsukmi Kasim, “Tranformasi Tadarus Alquran dalam Budaya (Analisis terhadap 

Tradisi Ngadi Wunu-wunungu di Kota Gorontalo Perspektif Maslahah)”, Disertasi (Makassar: PPs 

UIN Alauddin, 2018), h. 98. 
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melancarkan urusanurusan manusia dalam hubungannya dengan pencipta-Nya dan 

dengan sesamanya. Terwujudnya kemaslahahan yang demikian itu, maka 

disyariatkan beberapa rukhshah (dispensasi) untuk menjamin kelonggaran 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan yang dituntut oleh 

keadaan-keadaan tertentu, demi menghindarkan kesulitan-kesulitan yang 

mengarah kepada kemelaratan. Kemaslahahan hajiyyah ini sangat erat kaitannya 

dengan kemaslahahan dharuriyyah yang telah disebut sebelumnya, bahkan 

sewaktu-waktu dapat disejajarkan (al-hujahtunazzalu manzilata dharfirah).42 

Kemaslahahan ini yang tingkat kebutuhan manusia tidak sampai 

menimbulkan kerusakan atau kebinasaan bila tidak terpenuhi atau diindahkan 

tetapi ketidakhadirannya dapat menimbulkan kesulitan dan kerumitan dalam 

hidup keseharian umat manusia. 

3) Tahsiniyyah (Kebutuhan tersier) 

Tahsiniyyah yaitu kepentingan manusia yang merupakan kebutuhan 

pelengkap. Tingkatan tersier ini tujuannya adalah sesuatu yang sebaiknya ada 

untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpengaruhi kebutuhan primer dan 

sekunder, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. 

Dengan kata lain bahwa maslahah ini tidak sampai pada kebutuhan manusia 

tingkat dharuriyyah dan hajiyyah, namun patut dihadirkan dalam rangka untuk 

memberi kesempurnaan sentuhan dan sisi keindahan dalam menjalani hidup.43 

Ketiga bentuk maslahah tersebut kualitasnya berbeda dengan yang 

lainnya. Namun secara berurut tingkatan kemaslahahan itu adalah maslahah 

dharuriyyah, maslahah hajiyyah dan maslahah tahsiniyyah. 

                                                             
42Rahman Jamal, Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun K.H. Ali Yafie, h. 149-

150.;Dikutip Anwar Sadat, “Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie (Sebuah 

Analisa Tentang Epistimologi Hukum Islam), Al-‘Adl 6, No. 2 (2013); h. 39-40. 

43Dulsukmi Kasim, “Tranformasi Tadarus Alquran dalam Budaya (Analisis terhadap 

Tradisi Ngadi Wunu-wunungu di Kota Gorontalo Perspektif Maslahah)”, h.99. 
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b. Maslahah dari segi relevansinya dengan petunjuk atau tujuan syara’ 

Ditinjau dari segi ada tidaknya kesesuaian antara anggapan baik dan buruk 

akal dengan petunjuk nas atau tujuan syara’. Menurut Al-Gazali maslahah ini 

dibedakan menjadi tiga macam yaitu:44 

1) Maslahah mu’tabarah adalah kemaslahahan yang dapat dijadikan hujjah 

dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Pada kasus hukum yang secara 

eksplisit dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Kemaslahahan ini dapat 

ditelusuri melalui teks yang ada. Kemaslahahan seperti ini lazimnya 

dijadikan titik tolak penetapan hukum. 

2) Maslahah mulgah adalah kemaslahahan yang tidak ada teksnya dalam 

syari'ah, bahkan bertentangan dengan Alquran dan Hadis serta menjadikan 

maslahah itu sendiri dihilangkan (mulghah) dan tidak dianggap. 

Kemaslahahan seperti ini dipandang batil oleh syara' dan tidak berlaku 

untuk menetapkan suatu hukum. Maslahah ini bersifat sangat subjektif dan 

terkesan dibuat-buat. Salah satu contohnya yakni banyak manusia yang 

mengaitkan hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam Alquran dan Hadis 

untuk alasan kemaslahahan. Contohnya seperti pendapat beberapa pihak 

yang menganggap adanya kemaslahahan dalam praktik riba. Padahal 

kenyataanya, sudah sangat jelas diungkapkan bahwa riba adalah sesuatu 

yang sangat diharamkan dan tercela dalam Islam. Dengan demikian bahwa 

kemaslahahan yang bersifat subjektif ini merupakan sesuatu yang 

mulghah atau seharusnya dihilangkan karena tidak sesuai dengan syari'ah. 

                                                             
44Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam;Perspektif 

Maqasid Al-Syariah, h. 51. 
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3) Maslahah Mursalah adalah ketika tidak ada teks yang membatalkannya 

dan juga tidak ada ketentuaan khusus yang terkait dengannya atau dapat 

dikatakan bahwa maslahah mursalah adalah kemaslahahan yang tidak 

disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil syari'ah. Ketika ada suatu 

perkara, maka Syari' (Allah) tidak mensyariatkan suatu hukum serta 

hakikat dari maslahah mursalah adalah semua kemaslahahan dan juga 

manfaat yang masuk dalam area maqashid alsyari'ah, ketika hal tersebut 

tidak disyariatkan ataupun dihilangkan. 

Dengan demikian Maslahah dari segi relevansinya dengan petunjuk atau 

tujuan syara’ ada tiga yaitu maslahah mu’tabarah, maslahah mulgah dan 

maslahah mursalah. 

c. Maslahah dari segi lingkup atau cakupannya 

Imam Al-Gazali dalam melihat sisi tingkatan aksesbilitasnya, maslahah 

terbagi menjadi tiga macam yaitu:45 

1) Maslahah khalqiyyah ammah, yaitu kemaslahahan tersebut berdampak 

kepada seluruh makhluk atau umat Islam. 

2) Maslahah alglabiyyah/galibiyyah, yaitu kemaslahahan yang 

berdampak baik bagi mayoritas umat atau wilayah. 

3) Maslahah syakhsiiyyah, yaitu kemaslahahan yang hanya memiliki 

dampak secara khusus bagi kalangan atau individu tertentu. 

d. Maslahah dari segi Stabilitas dan dinamisnya 

Ditinjau dari segi stabilitas dan dinamisnya, maslahah ini terbagi menjadi 

dua macam yaitu:46 

                                                             
45Dulsukmi Kasim, “Tranformasi Tadarus Alquran dalam Budaya (Analisis terhadap 

Tradisi Ngadi Wunu-wunungu di Kota Gorontalo Perspektif Maslahah)”, h.101. 

46Dulsukmi Kasim, “Tranformasi Tadarus Alquran dalam Budaya (Analisis terhadap 

Tradisi Ngadi Wunu-wunungu di Kota Gorontalo Perspektif Maslahah)”, h.102. 
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1) Maslahah mutagayyirah, yaitu bentuk kemaslahahan yang dijumpai 

berlaku dalam bidang muamalah dan adat istiadat. Perwujudannya 

sangat dinamis karena bisa berubah seiring dengan perbedaan waktu, 

lingkungan, tempat, dan keadaan. 

2) Maslahah sabitah, yaitu bentuk kemaslahahan yang sifatnya statis dan 

umumnya hanya dijumpai berlaku pada bidang ibadah. Maslahah ini 

eksistensinya tetap stabil meski diaplikasikan pada waktu, tempat dan 

kondisi yang berbeda.  

Berbagai macam klasifikasi atas maslahah, pada dasarnya tujuan 

maslahah mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat untuk di 

dunia maupun di akhirat kelak serta menghindarkan kemudharatan dalam 

kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun di akhirat.47 

Menelusuri ajaran Islam di bidang kemaslahahan (mashlahah), 

menunjukkan betapa manusiawinya ajaran Islam, bahwa Islam menginginkan agar 

manusia memiliki martabat yang terhormat dan tetap mendapat jaminan dan 

perlindungan sesuai dengan asas alkaramah al-insaniyah yang diberikan 

kepadanya. Ajaran Islam menginginkan dan menjamin terwujudnya 

kemaslahahan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut berarti ajaran Islam 

menghendaki supaya manusia mengalami dan menikmati suatu kehidupan yang 

sejahtera dan bahagia terhindar dari derita dan nista, yaitu suatu kehidupan yang 

tertib dan aman terhindar dari rasa takut dan kalut, baik di alam dunia ini maupun 

seterusnya di akhirat kelak. 

3. Maslahah dalam Ekonomi Islam 

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan 

mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Al-Syatibi menggunakan istilah 

                                                             
47Amir Syarifuddin,Ushul Fiqih, h.233; dikutip Rahmat Ilyas, “Konsep Maslahah dalam 

Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam” Darussalam 1 No. 1 (2015): h. 11. 
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maslahah dalam menggambarkan tujuan tersebut. Pada artian bahwa manusia 

senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahahan.48 Aktivitas produksi, konsumsi 

dan pertukaran yang menyertakan kemasalahatan seperti yang didefinisikan 

syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di 

dunia dan akhirat. 

Kemaslahahan dalam ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas 

ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah akan mendatangkan manfaat dan 

keberkahan. Sehingga seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahahan 

bagi manusia disebut sebagai kebutuhan (needs), kebutuhan tersebut harus 

dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan merupakan tujuan aktivitas ekonomi dan 

pencarian terhadap tujuan ialah kewajiban agama. 

Tujuan ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang 

tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, akan tetapi juga 

mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan. Sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS al-Anbiya/21:107. 

ََ ل مِين  لۡع   َل ِ ة  حۡم  َر  َإلََِّ ك  لۡن   أ رۡس  آََٰ م  ١٠٧َو 

Terjemahnya: 

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.49 

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat yang disebut 

falah. Falah akan dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut maslahah. Konsep kesejahteraan dalam 

                                                             
48Asy-Syatibi, al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī‘ah (Beirut: Daral- Kutub al- 

Ilmiyyah,1997),;Dikutip Muslimin Kara, “Pemikiran Al-Syatibi tentang Maslahah dan 

Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah”, ASETS 2, No. 2 (2012): h. 180. 

49Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 331. 
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literatur ekonomi konvensional didefinisikan sebagai happines and life 

satisfaction. Konsep happiness ini selanjutnya dimasukkan kedalam terminologi 

material dan hedonistis, perolehan pendapatan dan profit yang tinggi untuk 

memenuhi biological needs. Berdasarkan konsep kesejahteraan tersebut kemudian 

dapat dipahami bahwa aktifitas ekonomi konvensional hanya untuk melayani 

kecenderungan pribadi, kekayaan, kesenangan jasmani dan kepuasan sensual. 

Dengan begitu, 'value judgement' dalam ekonomi konvensional akan disingkirkan 

sehingga terjadi apa yang disebut dengan freedom to pursue self interest atau 

individu memiliki kebebasan memutuskan apa yang mereka inginkan. Pada 

kondisi seperti ini keberadaan dan peran pemerintah dipersempit kecuali pada hal-

hal yang menguntungkan para individu pemilik modal tersebut.50 

Berbeda dengan apa yang digagas oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep 

kesejahteraan. Ibnu Khaldun menggagas kesejahteraan tidak saja untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan nonmateril. 

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan nonmateril yang penting. Adapun 

syarat kesejahteraan lainnya ialah ketenangan mental, keharmonisan keluarga dan 

masyarakat, persaudaraan umat manusia, kebebasan, keamanan harta benda, 

keamanan hidup, minimisasi kejahatan dan penekanan. Kesejahteraan merupakan 

produk akhir dari interaksi faktor-faktor ekonomi dengan faktor-faktor moral, 

sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga 

masing-masing faktor tersebut tidak akan bisa berkontribusi optimum dengan 

menghilangkan salah satunya. Kesejahteraan yang hakiki mustahil akan pernah 

terealisasi tanpa adanya keadilan.51 

                                                             
50Sakirman, “Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah”, h. 24. 

51Sakirman, “Urgensi Maslahah dalam Konsep Ekonomi Syariah”, h. 25. 
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Maslahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam 

menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Pertimbangan terhadap maslahah 

menjadikan regulasi perekonomian bisa berubah dari teks naṣh kepada konteks 

naṣh yang mengandung maslahah. Implementasi maslahah pada kegiatan 

ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan 

implementasinya dalam bidang lainnya. 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 untuk mengisi kekosongan tersebut dengan 

mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip maslahah. 

Implementasi maslahah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat 

dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan 

Lembaga ḥisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan 

sebagainya. Implementasi maslahah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas 

kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Penerapan maslahah dalam perbankan 

terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya intervensi pemerintah dalam 

menetapkan harga, dibutuhkannya lembaga hisbah dalam mekanisme pasar yang 

mengedepankan nilai maslahah, dan perlunya langkah-langkah konstruktif terkait 

pengelolaan zakat produktif, merupakan sebagian kecil bentuk maṣlaḥah yang 

menjadi tujuan dalam ekonomi syariah.52 

Dengan demikian kemaslahahan dalam aktivitas ekonomi mengandung 

makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar maslahah akan 

mendatangkan manfaat dan keberkahan. 

 

                                                             
52Rizal Fahlefi, “Implementasi Maslahah dalam Kegiatan Ekonomi Syariah”, Juris 14 No. 

2 (2015): h.225. 
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B. Perbankan Syariah 

1. Pegertian Bank Syariah 

Bank diartikan sebagai modal yang ditransfer dari pemilik yang tidak 

menggunakan dana tersebut menjadi keuntungan (profitable) kepada pihak-pihak 

yang dapat menggunakan sehingga produktif bagi masyarakat banyak. Bank juga 

sebagai mediasi (intermediary, channel) untuk investasi tanpa risiko dengan suku 

bunga yang bijak. Sebelum populer Bank Islam, penyebutan bank hanya terdapat 

Commercial Bank (Bank Umum) yang dapat dimiliki oleh pribadi dan publik, 

serta Central Bank yang dimiliki pemerintah 53. 

Adapun dalam istilah internasional sering disebut Islamic Banking atau 

interest-free banking. Yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai 

produknya dikembangkan berlandaskan syariah Islam, khususnya berkaitan 

pelarangan praktik riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan) 54. 

Undang-undang Perbankan syariah No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa 

perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentangbank syariah 

dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank Syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri atan bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah 

(UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) 55. Bank Umum Syariah 

adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan 

merupakan bagaian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah 

                                                             
53Ahmad Dahlan, Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), p. 

98. 

54Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Yogyakarta: AMP YPKN, 2002), p. 13. 

55Mohammad Hari, Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Syariah (Indonesia 

Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah), ed. by H. Heri Pratikto H. Sutrisno H. Bambang Banu Siswoyo 

H. Gatot Isnani Ely Siswanto Afwan Hariri P. H. Agung Winarno H. Madziatul Churiyah and 

Editor (Malang: Surya Pena Gemilang, 2015). 
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antara lain: Bank Syariha Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah 

Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan BRI Syariah 56. 

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawah 

pengelolaan bank konvesional.Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari 

kantor pusat bank konvesional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor 

atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 57 atau 

unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor 

iduk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Contoh Unit 

Usaha Syariah antra lain: BNI Syariah, Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan 

Bank Danamon Syariah.58 

2. Fungsi Bank Syariah 

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank 

konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21 

tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya 59: 

a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

                                                             
56Singgih Muheramtohadi, ‘Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan 

UMKM Di Indonesia’, MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8.1 (2017), 95 

<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>. 

57dan Luqman Hakim Handoko dan Endang Ahmad Yani Muhammad Al Ghifari, 

‘Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid 

Indeks’. 

58Renny Wulandari, ‘Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyajian 

Laporan Keuangan Baitul Maal Wa Tamwil Di Pontianak’, 2.1 (2019). 

59Rahmat Ilyas, ‘Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah’, Jurnal Penelitian, 9.1 

(2015), 183–204 <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>. 
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sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada 

organisasi pengelola zakat. 

c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari 

wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). 

d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional). 

3. Tujuan Bank Syariah 

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. 

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu 

tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah. Suatu hal yang sangat 

menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan 

perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam 

transaksi perbankan dan membangun model teori ekonomi yang bebas dan 

pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. 

Oleh karena itu, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut 

dengan bank syariah didirikan 60. 

Setelah di dalam perjalanan sejarah bank-bank yang telah ada (bank 

konvesional) dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya 

menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang 

membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan sebagai 

berikut 61: 

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami agar 

terhindar dari praktik riba. 

                                                             
60Muhammad Salman and others, ‘Management And Empowerment Of Waqf Land In 

Kemuning District , Palembang City Manajemen Pengelolaan Dan Pemberdayaan Tanah Wakaf 

Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang’, 7.1 (2021), 63–73. 
61Sandy Rizki Febriadi, ‘Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah’, 

Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 1.2 (2017), 231–45 

<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>. 
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b. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non-Islam 

(konvesional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan 

bank. 

c. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan 

keuntungan yang sah menurut islam. 

d. Menghindari bunga bank uang yang dilaksanakan bank konvesional. 

e. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, 

berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. 

f. Menghindari Al Iktinaz yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya 

menganggur dan tidak berputar. 

g. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah kemiskinan, yang 

pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang 

berkembang. 

h. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan 

meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi. 

i. Menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah. 

j. Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan Islam menurut syariah 

Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan 

sistem lain. 

4. Prinsip Dasar dan Karakteristik Perbankan Syariah 

a. Prinsip Dasar Perbankan Syariah 

Prinsip-prinsip dalam bank syariah yang membedakannya dengan bank 

konvensional, antara lain 62 : 

 

 

                                                             
62Zelhuda Shamsuddin dan Abdul Ghafar Ismail, ‘Teori Keagenan Dalam Menjelaskan 

Kontrak Keuangan Islam’, Jurnal Penelitian Ilmiah Timur Tengah, 15.4 (2013), 530–45. 
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1. Prinsip Titipan atau Simpanan (Al-Wadi’ah) 

Al-wadi’ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak 

yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Aplikasinya dalam produk 

perbankan, di mana bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan prinsip 

ini yang dalam bank konvensional dikenal dengan produk giro. Sebagai 

konsekuensi, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut 

menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan, si penyimpan 

mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, dan juga fasilitas-fasilitas giro 

lain. Dalam dunia perbankan yang semakin kompetitif, insentif atau bonus dapat 

diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan. Hal ini dilakukan 

dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung dan sekaligus 

sebagai indikator kesehatan bank. 

2. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) 

Pada dasarnya prinsip ini terbagi atas : 

a) Al-Mudharabah 

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua 

pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain 

menjadi pengelola.63 Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si 

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian 

si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 

Pola transaksi mudharabah, biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan 

                                                             
63Jeni Susyanti Faiqotul Nur Assyifah Ainul and Ronny Malavia Mardani, ‘Pengaruh 

Premi, Klaim, Hasil Underwriting, Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada 

Perusahaan Asurnsi Jiwa Syariah Di Indonesia’, 97–110. 
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dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada 

tabungan dan deposito. Sedangkan pada sisi pembiayaan, al-mudharabah, 

diterapkan untuk pembiayaan modal kerja. 

b) Al-Musyarakah 

Dalam system ini terjadi kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu. Para pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi modal. 

Keuntungan ataupun risiko usaha tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan. Dalam system ini, terkadang apa yang biasa disebut di bank 

konvensional sebagai sarana pembiayaan 64.Secara konkret, bila Anda memiliki 

usaha dan ingin mendapatkan tambahan modal, Anda bisa menggunakan produk 

al-musyarakah ini. Inti dari pola ini adalah, bank syariah dan Anda secara 

bersama-sama memberikan kontribusi modal yang kemudian digunakan untuk 

menjalankan usaha. Porsi bank syariah akan diberlakukan sebagai penyertaan 

dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dealam bank 

konvensional, pembiayaan seperti ini mirip dengan kredit modal kerja.  

c) Prinsip Al-Murabahah 

Dalam system ini, terjadi jual beli suatu barang pada harga asal dengan 

tambahan keuntungan yang nilainya disepakati kedua belah pihak. Penjual dalam 

hal ini harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu 

tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalkan nasabah membutuhkan kredit 

untuk pembelian mobil. Dalam bank konvensional nasabah akan dikenakan bunga 

dan diharuskan membayar cicilan bulanan selama waktu tertentu 65. Disektor 

perbankan, suku bunga yang berlaku mungkin saja berubah. Dalam system bank 

                                                             
64Nurjannah MR, Nazaruddin A Wahid, ‘Analisis Perhitungan Royalty Fee Franchise 

Menurut Konsep Musyarakah : Studi Pada Jarimatika Darussalam’, 2.2, h. 119. 

65Muh.yusuf Q, Suhardi M.Anwar, and Sunarti, ‘Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah 

Dalam Menjaga Akuntabilitas Laporan’, Equlilibrium, 7.1 (2018), 13–24. 
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syariah, tentu saja produk seperti ini juga tersedia. Namun bentuknya bukan 

kredit, melainkan menggunakan prinsip jual-beli, yang diistilahkan dengan 

Murabahah 66. Dalam hal ini, bank syariah akan membeli mobil yang diinginkan 

terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Tapi, karena 

bank syariah menalanginya dulu, makapada saat menjual kepada nasabah, 

harganya sedikit lebih mahal, sebagai bentuk keuntungan untuk bank syariah. 

Karena bentuk keuntungan bank syariah sudah disepakati di depan, maka nilai 

cicilan yang harus nasabah bayarkan relatif lebih tetap. 

Selain itu, pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari 

nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperolehkan, pemberi 

dana hharus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha 

institusi yang meminjam dana, Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang 

dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas 

karena tidak memiliki nilai intrinsic, unsur gharar (ketidakpstian, spekulasi) tidak 

diperkenankan.67 Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang 

akan mereka peroleh dari sebuah transaksi, Investasi hanya boleh diberikan pada 

usaha-usaha yang tidak diharapkan pada Islam. Usaha minuman keras misalnya 

tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. 

b. Karakteristik Bank Syariah 

1) Berdasarkan prinsip syariah. 

2) Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan. 

3) Beroperasi atas dasar bagi hasil. 

4) Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. 

                                                             
66Lukman Haryoso, ‘Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT 

Bina Usaha Di Kabupaten Semarang’, Jurnal Laaw and Justice, 2.1 (2017), 79–89. 

67Andrianto, and M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori 

Dan Praktek ), ed. by Qiara Media, Riba Dan Bunga Bank, Cetakan Pe (CV. Penerbit Qiara Media, 

2019) 
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5) Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh 

pendapatan. 

6) Azas utama: kemitraan, keadilan, transparansi dan universal. 

7) Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil (dapat 

melakukan transaksi 2 sektor riil). 

8) Menghindari maisir, gharar, dan riba. 

a) Maisir yaitu transaksi yang digunakan kepada suatu keadaan yang 

tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Contoh: penjualan/tukar-

menukar gandum yang sudah kering dengan gandum yang masih 

di pohonnya dengan maksud mendapatkan sesuatu dengan untung-

untungan atau mengadu nasib. 

b) Gharar yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak diketahui 

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi 

dilakukan. Contoh: jual beli ternak yang masih dalam kandungan, 

jual beli buah yang masih belum panen. 

c) Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil). 

Contoh: apabila memiliki uang 10 juta rupiah, lebih memilih di 

simpan di bank dengan mendapatkan bunga setiap bulannya 

daripada diinvestasikan untuk membuat usaha. 

C. Kebijakan Kredit Atau Pembiayaan Pada Bank 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pembiaayn digunakan untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan 

oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya. Pembiayaan 

secara luas berarti financing atau pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan 

untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri 

maupun yang dikerjakan oleh orang lain. 
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Menurut UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 

25 menjelaskan bahwa: 

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 
dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 
musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa 
beli dalam bentuk ijjrah muntahiya bittamlik; (c) transaksi jual beli dalam 
bentuk piutang murabahah; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk 
piutang Qardha; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 
untuk transaksi multijasa.”68 

2. Kebijakan Pembiayaan 

Kebijakan pembiayaan atau “ion policity” suatu bank pada dasarnya 

merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh 

bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu 

bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan “ideal” 

yang ditetapkan oleh pemiliknya. Sebagai contoh misi bank adalah membantu 

pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 

Dari misi bank tersebut tersirat tentang arah dan tujuan pembiayaan bersangkutan, 

antara lain pemberian pembiayaan hendaknya sebagian besar diarahkan kepada 

pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah. Sehingga mereka mendapat 

kesempatan untuk meningkatkan usahanya, sekaligus dapat meningkatkan 

pendapatannya. Kebijakan setiap bank berbeda-beda, ciri-ciri pembiayaan suatu 

bank disebabkan atau dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. 

a. Faktor-faktor intern, terdiri atas sebagai berikut. 

1) Misi dan fungsi yang diembannya (ini yang merupakan ciri utama atas 

kejadian pembiayaan, sebagaimana yang telah diungkapkan). 

2) Jenis bank: 

Menurut fungsinya: 

 Bank sentral 

                                                             
68Rizal Nur Firdaus, ‘Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempempengaruhi 

Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia’, El Dinar, 3.1 (2015), 82–108 

<https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339>. 
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 Bank umum 

 Bank pembangunan 

 Bank tabungan 

Menurut status pemiliknya: 

 Milik pemerintah 

 Milik swasta nasional 

 Milik swasta asing 

 Milik koperasi 

Menurut kemampuan menciptakan uang: 

 Bank primer 

 Bank sekunder 

3) Jumlah dan struktur permodalan 

Dari sudut jumlah modal suatu bank, dapat diperkirakan kemampuan 

pemberian pembiayaannya, dalam hal total pemberian pembiayaan secara 

keseluruhan atau jumlah pembiayaan rata-rata yang diterima oleh masing-masing 

peminjam. 

4) Ruang lingkup kegiatan usaha 

Dalam hal ini misalnya apakah bank yang bersangkutan hanya 

memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor tertentu, misalnya pada sektor 

perdagangan atau industri atau bahkan terhadap semua sektor. Mungkin pula bank 

tersebut hanya memprioritaskan pengusaha-pengusaha besar dalam pemberian 

pembiayaannya, dan sebagainya. 

5) Ruang lingkup wilayah kerja 

Dilihat dari geografinya, yaitu aktivitas pembiayaan bank tersebut meliputi 

wilayah internasional, regional, atau local. 
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6) Tradisi dari bank yang bersangkut 

Misalnya karena sangat kuat dalam memegang tradisi lama yang bersifat 

sangat hati-hati atau (konservatif) dan kurang menerima hal-hal baru, bank 

tersebut hanya akan memelihara debitur-debitur lama dan kurang menemukan dan 

memiliki debitur-debitur baru. Dengan demikian, walaupun tersebut relative aman 

dari resiko “kenakalan” nasabah, perkembangannya kurang pesaBeruaBank 

primer atau bank sekunder. Peradaban bank primer dan bank sekunderr dititik 

beratkan pada system yang digunakan bank tersebut, yaitu system moneter atau 

tidak. Bank primer termasuk ke dalam bank moneter karena dapat menciptakan 

uang giral, karena bank tersebut menerima simpanan giro,/rekening Koran 

(dengan menggunakan alat-alat; cek,/giro bilyet), sedangkan bank sekunder 

termasuk ke dalam system moneter karena tidak diperkenankan melaksanakan 

simpanan giro. 

b. Faktor eksternal, terdiri atas sebagai berikut. 

1) Keadaan perekonomia regional, nasional, maupun internasional 

Kebijakan pembiayaan pada keadaan perekonomian yang sedang membaik 

(prosperty) akan berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada keadaan resesi. 

Misalnya, sektor-sektor ekonomi yang mengandung resiko tinggi (high risk) 

keadaan perekonomian lesu akan menjadi semakin berat, sehingga pemberian 

pembiayaan kepada sektor tersebut harus dikurangi, bahkan harus dihentikan 

untuk sementara waktu. Jika tidak, bank akan menanggung rugi karena ketidak 

lancaran atau kemacetan pembayaran bunga dan juga pemgembalian pokoknya. 

2) Ketentuan atau peraturan pemerintah 

Ketentuan atau peraturan pemerintah atau Bank Indonesia berupa hal-hal 

yang langsung berkenaan dengan salah satu sektor usaha, tetapi secara tidak 

langsung dapat mengurangi kebijakan pembiayaan bank tersebut. 
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3) Jumlah dan kualitas saingan 

Faktor saingan, dalam hal ini bank-bank lain dan lembaga-lembaga serupa 

bank (qusi bank), seperti lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan leasing 

company, juga mempengaruhi setidak-tidaknya harus diperhitungkan dalam 

menentukan kebijakan pembiayaan suatu bank. 

Saingan-saingan tersebut hendaknya diperhitungkan, dalam rangka 

mencari “pasar” nasabah bagi bank yang bersangkutan. Dengan demikian, bank 

mengetahui besarnya market share yang demikian sehingga dapat pula mengatur 

“strategi” yang mampu merebut pasar 69. 

c. Prinsip Bagi Hasil (profit loss sharing/syirkah)  

Prinsip bagi hasil menjadi pembeda yang nyata antara bank syariah dan 

bank konvensional. Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun 

masyarakat berdasarkan kejujuran dan juga keadilan dalam menghadapi 

ketidakpastian bisnis, dimana hal ini tidak ditemukan dalam system berbasis 

bunga. Suatu pinjaman yang memberikan suatu keuntungan (bunga) yang pasti 

kepada si pemberi pinjaman, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam tidak 

lebih adil dibandingkan jika antar si pemberi pinjaman daan si peminjam sama-

sama menanggung keuntungan dan juga kerugian. Keadilan dalam konteks ini 

memiliki dua dimensi: pemodal berhak untuk mendapat imbalan, tetapi imbalan 

ini harus seimbang dengan resiko dan hasil usaha yang dibutuhkan dan juga 

ditentukan oleh keuntungaan terhadap proyek yang didanainya, dengan demikian 

alasan diberlakukannya system profit loss sharing ini menjadi cukup jelas. Yaitu 

karena yang ditetapkan sebelumnya hanyalah rasio hasil usaha, bukan tingkat 

keuntungan sebagaimana halnya bunga. 

                                                             
69K Umma, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 67. 
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Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan 

dalam empat akad utama, yaitu: musyarakah, mudharabah, muzara’ah dan 

musaqah. Namun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah 

musyarakah dan mudharabah 70 adalah sebagai berikut: 

1) Mudharabah (trust financing, trust invesment)  

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. 

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang 

memukulkan kakinya dalam hal menjalankan usahanya. Secara teknis, 

mudharabah adalah akad kerja sama atau usaha anntara dua belah pihak di mana 

pihak pertama sebagai pemilik modal (shohibul maal) menyediakan seluruh 

modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). 

Keuntungan usaha jenis pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan 

bersama yang dituangkan dalam kontrak, sedaangkan apabila rugi ditanggung 

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. 

Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si 

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.71 Secara 

umum Mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Mudharabah muthlaqoh dan 

Mudharabah muqoyyadah. 

a) Mudharabah Muthalaqoh 

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthalaqoh adalah bentuk 

kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan 

tidak dibatasi spesifikasi terhadap jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam 

pembahasan fiqh ulama Salaf ash shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan 

                                                             
70Antonio, Bank Syariah.  

71Muntoha Ihsan, ‘Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Dan Kebijakan Jenis 

Pembiayaan Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Periode 2005 Sampai 2010’, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 12. 
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if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang 

memberi kekuasaan yang benar. 

b) Mudharabah Muqoyyadah  

Mudharabah Muqoyyadah atau disebut jjuga dengan istilah restricted 

mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah 

mutholaqoh. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat 

usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si 

shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha. 

Gambar 2.1 

Skema Al-Mudharabah 

      

 

 

   

                     

        

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Jurnal Ihsan 2011 (diolah 2022) 

Resiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya 

dalam pembiayaan, relative tinggi. Diantaranya: 
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MODAL 

KEAHLIAN MODAL 100% 
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a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang telah 

disebutkan dalam kontrak. 

b. Lalai dan kesalahan yang disengaja. 

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah apabila nasabahnyatidak jujur 72. 

Landasan syariah Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk 

melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini: 

 

َِۙ لَِالَّه َف ض  َمِن  ن  ضَِي ب ت غوُ  َفىَِالَ  ر  ن  رِبوُ  َي ض  ن  رُو  خ  ا  َو  َّۙ

Terjemahnya: 

“Dan sebagian darimereka orang-orang yang berjalan di muka bumi 
mencari sebagian karunia Allah.”(Q.S Al-Muzammil:20) 

Yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari surat Q.S Al-

Muzammil:20 adalah adanya kata yadhribun yang sama dengan akar kata 

mudharabah, dimana berarti melakukan suatu usaha perjalanan usaha. 

اذ كُرُواَ َِو  لَِالَّه َف ض  اَمِن  اب ت غوُ  ضَِو  اَفىَِالَ  ر  وةَُف ان ت شِرُو  ل  ف اِذ اَقضُِي تَِالصَّ

 َ نَ الَّه َتفُ لِحُو  َك ثِي رًاَلَّع لَّكُم 

Terjemahnya: 

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah agar kamu 
beruntung.” (Q.S Al-Jumuah:10 

Dari shalih bin suhaib, bahwa Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam 

bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara 

tangguh, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah no. 2280, kitab At 

Tijarah) 

                                                             

72Ihsan Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan 

Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005 

Sampai 2010’, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 12. 
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Ijma’ 

Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu Ar Rayah (4/13), telah menyatakan 

bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta 

yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit 

hadis yng dikutip Abu Ubaid dlam kitab Al Amwal (454) 73. 

2) Musyarakah (partnership, project financing participation)  

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 

usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (atau 

amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berbeda dengan mudharabah, 

dalam pembiayaan jenis musyarakah pihak pengusaha/nasabah (mudharib) 

menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang disediakan oleh 

shahibul maal, dengan kondisi ini, maka mudharib/nasabah tersebut kemudian 

membuka diri terhadap resiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari 

nasabah (mudharib) maka ia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang 

lebih besar 74. 

Resiko yang ditanggung oleh pihak bank syariah dalam akad ini sama 

dengan resiko yang terkandung dalam jenis pembiayaan mudharabah. Akan tetapi 

karena pihak nasabah juga turut menyertakan modal, maka resiko yang 

terkandung lebih kecil disbanding mudharabah 75. 

 

 

                                                             
73Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan (Jakarta: 

Azkia Institut, 1999), p. 122. 

74Ilyas, ‘Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah’. 

75Ihsan Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, Dan Kebijakan Jenis Pembiayaan 

Terhadap Rasio Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005 

Sampai 2010’, Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2011, 12. 
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Gambar 2.2 

Skema Al-Musyarakah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jurnal Ihsan 2011 (diolah 2022) 

Landasan syariah Musyarakah lebih mencerminkan anjuran untuk 

melakukan usaha. 

3) Margin Bank 

Hutapea dan Kasri mengatakan margin bank umumnya didefinisikan 

sebagai selisih pendapatan pembiayaan dalam aktiva bank dan beban pembiayaan 

dalam kewajiban bank yang mana kemudian dibagi aktiva bank atau aktiva 

produktif (Ho dan Saunders, Angbazo, Saunders dan Schumacher). Sebagai 

perantara keuangan, Bank Syariah dan Bank Konvensional menghadapi hal yang 

sama dalam operasional mereka. Antara lain, mereka harus menghadapi waktu 

kedatangan asimetris permintaan pembiayaan dan simpanan, volatilitas bagi hasil, 

dan risiko pembiayaan. Margin bank menggambarkan besarnya keuntungan yang 

didapat oleh bank melalui pembiayaan. Sebagai cabang dari ilmu bank behaviour, 

sebelum 1981, tidak ada perkembangan signifikan dalam literature mengenai 

Nasabah Parsial : 

Asset Value 

Bank Syariah Parsial : 

Pembiayaan 

PROYEK 

USAHA 

KEUNTUNGAN 

Bagi hasil keuntungan sebagai persi 

kontribusi modal (nisbah) 
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margin bank. Pada waktu itu, literatur mengenai margin bank hanya merujuk 

pada. 

Dari perspektif bank, margin bank sangat mempengaruhi profitabilitas, 

dimana dalam pandangan ekonomi, dipadukan dengan risiko suatu negara, 

variabel makroekonomi, risiko klien, persaingan, dsb. Margin bank adalah salah 

satu dari faktor utama yang mempengaruhi yang mempengaruhi tingkat bunga 

dari sektor swasta. Di sistem bank-sentris yang dominan di Eropa dimana 

pinjaman bank adalah adalah sumber utama dari pendanaan, factor yang 

mempengaruhi kesediaan pinjaman juga mempengaruhi stabilitas sektor 

perbankan secara keseluruhan. 

Margin bank yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya 

efisiensi sektor perbankan, ditandai dengan biaya yang tinggi karena 

ketidakefisienan dari biaya operasional, dan mempunyai efek negatif dalam 

perkembangan perbankan dengan rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas 

ekonomi. Tingginya margin bank juga dapat mengindikasikan tingginya risiko 

karena kebijakan yang tidak tepat dari sektor perbankan atau karena asimetri 

informasi yang signifikan. Disisi lain rendahnya margin bank biasanya 

mengindikasikan sudah berkembangnya pasar perbankan, mendorong aktivitas 

investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tetapi, keuntungan dari 

rendahnya biaya intermediasi akan efektif bila bank menilai risiko dengan cara 

yang hati-hati. 

Margin bank dapat digunakan untuk mengukur performa bank sebagai 

lembaga intermediasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai lembaga 

intermediasi, sektor perbankan berperan dominan dalam perkembangan ekonomi 

suatu negara. Bank Syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor riil. 

Peran utama Bank Syariah adalah mendistribusikan dana untuk pembiayaan 
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produktif berdasarkan prinsip bagi hasil. Distribusi pembiayaan syariah di sektor 

riil dapat dioptimalkan jika bagi hasil atau beban pembiayaan ditetapkan tidak 

terlalu tinggi. Beban pembiayaan yang normal akan membuat pengusaha yang 

meminjam uang di Bank Syariah tidak terbebani dengan beban pembiayaan yang 

tinggi. Beban pembiayaan yang terlalu tinggi akan mengubah pasar, mengurangi 

keinginan berbisnis dan juga mengurangi efektifitas dari fungsi intermediasi bank. 

Beban pembiayaan yang tinggi akan membuat usaha untuk memajukan sektor riil 

menjadi kontra produktif. 

D. Force Majeure 

1. Pengertian Force Majeure 

Dalam khazanah hukum Indonsia, konsep keadaan memaksa lebih banyak 

dijelaskan oleh pendapat para ahli-ahli hukum Indonesia, atara lain berikut ini: 

R. Subekti mengatakan, debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya 

apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat 

diduga, daan dimana ia sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan 

atau peristiwa yang terjadi diluar dugaan. Dengan perkataan lain, tidak 

terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan tersebut, bukanlah 

disebabkan karena adanya kelalaian, bahkan tidak dapat dikatakan salah atau alpa, 

dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan 

atas kelalaian 76. 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengtakan bahwa overmacht adalah 

suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan 

(absolute overmacht) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi 

memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa diluar 

                                                             
76Wardatul Fitri, ‘Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan’, Wardatul Fitri: 

Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional, 9.1 (2020), 76–93 
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kemampuan manusia dan atau menimbulkan kerugian yang sangat besar (relative 

overmacht). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, kesimpulan yang dapat diambil 

ialah pengertian keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak 

dalam prikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian perjanjian yang sudah 

disepakati, yang disebabkan karena adanya suatu peristiwa diluar dugaan dan 

kendali manusia pada waktu membuat perikatan atau perjanjian. Pihak yang tidak 

dapat memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus 

menanggung resikonya. 

2. Dasar Hukum Force Majeure 

a. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 280 : 77 

ةَ  َذوَُعُسۡر  إنَِك ان  يۡرَٞلَّكُمَۡإنَِكُنتمَُۡو  دَّقوُا َخ  أ نَت ص  َو  ۡۚ ة  يۡس ر  َم  ةٌَإلِ ى  َف ن ظِر 

ََ  ٢٨٠ت عۡل مُون 

Terjemahnya: 

“dan jika (orang yang beruntung itu) dalam esukuran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” 

b. Al-Hadis 

“Jika kamu menagih orang yang sedang kesulitan, maka bebaskanlah 
utangnya, semoga Allah juga kelak kan membebaskan kita (dari dosa-dosa 
kita). Maka ketika ia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benar-benar 
membebaskannya.”  

c. Ketentuan Perundang-undangan  

Dasar hukum force majeure di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan 

perundang-undangan seperti KUH Perdata Pasal 1244-1245, KUH Perdata 1444-

11445, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-MU/II/2005 tentang 

penjadwalan kembali tagihan murabahah, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 

07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), dan Fatwa 

                                                             

77Daryl John Rasuh, ‘Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 

1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ Lex Privatum, IV.2 (2016), 173-80 
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Dewan Syari’ah Nasional nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas 

nasabah mampu yang menunda-nund pembayaran 78. 

3. Macam-macam Force Majeure 

a. Force Majeure Menurut Jenisnya 

1) Force majeure objektif 

Force majeure objektif ini juga disebut dengan istilah physical 

impossibility. Yang dimaksudkan adalah bahwa force majeure yang terjadi pada 

benda yang merupakan objek kontrak tersebut, sehingga prestasi tidak mungkin 

dipenuhi lagi, tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur, misalnya benda yang 

menjadi objek dari kontrak terbakar, tersambar petir atau hanyut terbawa banjir. 

2) Force majeure subjektif 

Force majeure subjektif, merupkan peristiwa yang terjadi bukan terhadap 

benda yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan, melainkan dalam 

hubungan dengan keadaan atau kemampuan dari debitur itu sendiri. Misalnya, jika 

debitur sakit berat atau cacat seumur hidup sehingga tidak mungkin lagi 

melakukan prestasi 79. 

3) Force Majeure Menurut Pelaksanaannya 

a. Force majeure absolut 

Force majeure absolut adalah suatu keadaan dimana debitur sama sekali 

tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa 

bumi, banjir bandang dan adanya lahar. 

 

 

                                                             
78Kunarso;, and A Djoko Sumaryanto, ‘Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-

19’, Batulis, 1.November (2020), 33–46 <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423> 

79 Wardatul Fitri, ‘Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan’, Wardatul Fitri: 

Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional, 9.1 (2020), 76–93. 
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b. Force majeure relatif  

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan dimana 

pemenuhan prestasi secaara normal tidak mungkin dilakukaan, walaupun secara 

tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya terhadap kontrak eksport-

import, dimana setelah kontrak dibuat, terdapat larangan atas import barang 

tersebut atau PHK massal pada suatu perusahaan yang pailit. 

4) Force Majeure Menurut Jangka Waktu Berlakunya 

a. Force majeure permanen 

Force majeure ini mengakibatkan tidak terlaksananya prestasi sampai 

kapan pun sebagai pemenuhan dari suatu kontrak. Misalnya jika barang yang 

merupakan objek dari kontrak musnah diluar dari kesalahan salah satu pihak. 

b. Force majeure temporer 

Dimana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin 

dilakukan untuk sementara waktu, dengan kata lain setelah hilang efek dari 

terjadinya peristiwa tertentu maka prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. 

Misalnya, jika barang yang menjadi objek kontrak tidak mungkin dikirim karena 

terjadi pergolakan sosial. Akan tetapi, saat kondisi sudah aman, maka barang 

tersebut dapat dikirim kembali 80. 

E. Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, terkait permasalahan 

implementasi kebijakan stimulus dampak Covid-19 oleh pemerintah pada Bank 

syariah berupa relaksasi pembiayaan dan bagaimana Bank mengelola resiko force 

majeure akibat pandemi Covid-19 ini pada pembiayaan pada sektor UMKM agar 

tetap memperoleh kemaslahahan bersama, maka berikut kerangka pikir. 

 

                                                             

80Jamil and Rumawi.  
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Gambar 2.3 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada umumnya penelitian terbagi atas penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 81 penelitian kualitatif ialah metode 

penelitian yang digunakan untuk mneliti kondisi objek yang alamiah. 

Menurut 82, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan 

cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ialah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagi kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi 

objek penelitian itu sendiri. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri 

atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel  tertentu. Tujuan 

penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar blakang 

keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok 

lembaga, atau masyarakat 83. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung 

di Bank Syariah Indonesia. 

 

                                                             

81Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND (Bandung: Alfabeta, 2010). 

82Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007). 

83Suryabrata S, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Sulsebar Syariah Jl. Dr. Ratulangi No. 7, 

Mangkura, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, guna 

memperoleh data dari nasabah pembiayaan UMKM . Pada waktu penelitian yang 

belum di tentukan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

paradigma kritis. Teori kritis ini menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, 

menata realita sosial, dan membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada. 

Pendekatan paradigma kritis tidak bersifat spekulatif murni atau kontemplatif. 

Misi pada teori kritis adalah membuat filsafat dan ilmu pengetahuan 

sebagai paktis emansipatoris. Artinya, bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan harus 

menjadi kekuatan yang dapat membebaskan manusia dari segaala bentuk 

dominasi dan eksploitasi masyarakat kapitalisme yang dianggap tidak adil. Ada 

tiga karakteristik teori kritis dalam mazhab Frankfurt menurut Donny Gahral 

Adian yaitu bersikap kritis, berpikir historis dan tidak memisahkan antara teori 

dan praksis.84 

Sesuai dengan karakteristik dari teori kritis yaitu yang pertama bersikap 

kritis, dengan pendekatan ini peneliti akan menganalisis realitas sosial yang ada 

tentang adanya pemberian kebijakan terhadap perjanjian kredit pada lembaga 

keuangan syariah dengan menggunakan manajemen force majeure pada UMKM 

terdampak COVID-19. Prinsip-prinsip ekonomi islam yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu prinsip keadilan, ta’awun dan mashlahat. 

                                                             

84Hj Nurnaningsih, ‘Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiyah’, Jurnal Hukum Diktum, 11.1 

(2013), 7. 
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Karakteristik yang kedua yaitu berfikir historis, peneliti akan memeriksa 

dan menganalisis tentang perjanjian kredit yang terdampak COVID-19 di tengah 

kehidupan masyarakat dan faktor-faktor pendorong keberadaannya. Selanjutnya 

karakteristik yang ketiga yaitu, tidak ada pemisahan antara teori dan praksis, 

peneliti akan mengkaji tentang teori pemberian wan prestasi berdasarkan prinsip-

prinsip yang ada pada ekonomi islam, yaitu prinsip keadilan, ta’awun dan 

mashlahat yang kemudian dikritisi dengan fakta sosial yang ada saat ini yaitu 

perjanjian kredit antara lembaga keuangan atau perbankan dengan pelaku UMKM 

terdampak COVID-19 yang dianggap sangat memberikan dampak pada 

kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. 

Tahapan dalam berpikir kritis adalah fokus (focus) yaitu fokus dalam 

mengidentifikasi masalah, alasan (reason) mengidentifikasi alasan yang dianggap 

logis, simpulan (inference) simpulan yang tepat dari alasan-alasan tersebut, situasi 

(situasion) menyesuaikan fokus masalah dengan situasi yang sebenarnya, 

kejelasan (clarity) semua permasalahan yang terkait permasalahan fokus dapat 

diselesaikan dan jelas, dan juga tinjauan ulang (overview) pengecekan ulang atas 

semua yang telah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dipelajari dan 

disimpulkan85. 

C. Sumber Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka harus didukung data yang tepat 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Data diartikan sebagai segala 

sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan suatu fakta 86. Jenis data 

                                                             
85Misfalla Roudlo P. A, ‘Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kemdirian Belajar Melalui 

Model Pembelajaran Flipped Classroom Dengan Pendekatan STEM’, Prosiding Seminar Nasional 

Pascasarjana …, 20, 2020 

<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/602/520>. 
86Monika Teguh, Priska Anandari, and Burhan Bungin, ‘Aktivitas Public Relations Di 

Mall Ciputra World Surabaya’, Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi, 8.1 (2020), 1–17 (p. 

123) <http://journal.unj.ac.id/>. 
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dalaam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam 

bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek atau 

pengalaman individu. Ciri khas dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-

kasus tertentu 87. 

Peneliti harus memahami sumber data yang dibutuhkan agar tidak terjadi 

kesalahan data yang digunakan. Data-data tersebut yang kemudian digunakan 

untuk menjawab berbagai permasalahan yang timbul. Sehingga peneliti harus 

mencari data dari responden sebanyak-banyaknya. Ada dua sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek 

informasi yang dicari 88. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan 

melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada karyawan Bank 

Syariah Indonesia. Untuk mendapatkan informasi terkait implementasi kebijakan 

relaksasi pembiaayaan UMKM terdampak COVID-19 dan manajemen risiko 

force majeure pada lembaga keuangan syariah. Sumber data lainnya diperoleh 

dari pihak nasabah pembiayaan UMKM. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, atau 

dapat dikatakan tidak langsung dari pihak subjek penelitian tetapi dapat 

mendukung atau berkaitan dengan tema yang akan diangkat. Data sekunder dalam 

penelitian adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel-

artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis89. 

                                                             
87Teguh, Anandari, and Bungin, p. 124. 

88Azhar S, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004). 

89Azhar S. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pegumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam.90 Metode ini dilakukan dengan cara 

wawancara kepada pihak Bank yaiu karyawan yang menempati bagian 

pembiayaan nasabah UMKM maupun yang berkaitan dengan objek penelitian, 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga penulis dapat memperoleh 

data-data akurat dengan tujuan untuk mengetahui kejadian, kegiatan, dan lain-lain 

serta dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.91 Peneliti 

meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya kepada lembaga 

yang diteliti, berupa dokumen nasabah yang diberi kebijakan relaksasi dalam hal 

ini pihak Bank Syariah, dan juga dokumen file yang diunduh pada website resmi 

lembaga keuangan terkait PJOK. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat penelitian, dalam penelitian kualitatif adalah 

peneliti itu sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh daalam memahami metode 

kualitatif, penguasaan teori dan wawancara terhadap bidang yang diteliti, serta 

kesiapan dan bakal memasuki lapangan.92 

                                                             
90Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014). 

91Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014). 
92Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007) 
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Mnurut Nasution dalam Sugiyono, yang menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian yang utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya 

belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur 

penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu 

semuanya tidak dapat ditentukansecara pasti dan jelas sebelmnya. Segala sesuatu 

masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian tersebut, dalam keadaan yang 

serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidk ada pilihan lain dan hanya peneliti itu 

sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.93 

Instrumen penelitian kualitatif memiliki reabilitas, validitas pengukuran 

dan alat ukur yang berbeda. Reabilitas dan validitas lebih dimksudkan pada 

kelayakan dan kredibilitas penelitian yang memiliki pengalaman cukup banyak 

serta pengabdiannya yang baik dalam dunia penelitian. Human instrumen 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas semuanya.94 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrumen penelitian 

adalah peneliti itu sendiri dan alat bantu yang digunakan adalah kamera. 

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen pokok dan instrumen 

penunjang. Instrumen pokok adalah peneliti itu sendiri, sedangkan instrumen 

penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. 

 

 

 

                                                             

93Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014)., p. 233. 

94Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014)., p. 222. 



68 
 

 
 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a) Teknik Pengambilan Sampel 

Non probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, 

kuota, aksidental, porposive, jenuh, snowball.95 

Lincoln dan Guba (1985) mengemukakan bahwa “Naturalistic sampling 

is, very different from conventions sampling. It is based on informational, not 

statistical, considerations, its purpose is to maximize information, not to facilitate 

generalization”. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat 

berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian konvensional (kuantitatif). 

Penelitian sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan perhitungan 

statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum, bukan untu digeneralisasikan.96 

Pada penelitian ini, penulis mengambil teknik non probability sampling, 

atau tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi yaitu 

nasabah pembiayaan UMKM (warung mikro) Bank sulsebar syariah. Dari total 

populasi (nasabah pembiayaan UMKM) yang ada, peneliti akan mengambil 

beberapa sampel untuk mengisi kuesioner yaitu nasabah pembiayaan UMKM 

yang berada disekitar lokasi, kemudian dipilih lagi beberapa nasabah yang akan 

diwawancarai, untuk lebih mengetahui dan menguatkan data yang diperoleh dari 

kuesioner yang telah disebar.  

                                                             
95Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014). 

96Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014). 
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“Serial selection of sampel units” oleh Lincoln dan Guba, atau dalam 

kata-kata Bogdan dan Biklen dinamakan “snowball sampling technique”. Unit 

sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dan makin terarahnya fokus 

penelitian. Proses ini dinamakan Bogdan dan Biklen, sebagai “continuous 

adjustment of ‘fokusing’ of the sample”.97 Alasan mengapa kuesioner tidak 

tersebar pada keseluruhan populasi pada nasabah, dikarenakan terkendala keadaan 

kenaikan penularan kasus COVID-19 yang mengakibatkan PSBB (pembatasan 

sosial berskala besar) dan sekarang menjadi PPKM (pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat) lagi. Sehingga penulis mengambil alternatif penelitian hanya 

dengan beberapa orang nasabah saja, yang dianggap dapat memberi informasi 

sesuai dengan yang dibutuhkan. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang duginakan peneliti yaitu menggunakan analisis 

deskriptif untuk data hasil survey online, dan teknik content analysis untuk data 

yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. 

G. Pengujian dan Keabsahan Data 

Triagulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggaabungkan dari berbagai tenik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Tujuan dari triagulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa 

fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang 

ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triagulasi adalah untuk 

mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak kontradiksi. Maka dari 

itu, dengan menggunakan triagulasi dalam pengumpulan data, maka data yang 

diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dalam teknik triagulasi ini 

penulis mendapatkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada 

                                                             
97Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014).. 
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pihak Bank, sehingga menghasilkan pengetahuan bagaimana implementasi 

kebijakan relaksasi yang dijalankan oleh Bank kepada nasabah pembiayaan 

terdampak Covid-19. 

 

 

 



 
 

71 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkatan Perusahaan 

Berdiri dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 

Tenggara, berkedudukan di Kota Makassar, berdasarkan Akte Notaris Raden 

Kalimantan di Jakarta No 95 tanggal 23 Januari 1961. Setelah mengalami 

beberapa kali perubahan anggaran dasar dan penambahan modal disetor dan 

setelah perubahan status dari Perubahan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas 

(PT) lahirlah Perda No.13 tahun 2003 tanggal 20 Agustus tentang Perubahan 

Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas 

(PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan , dengan modal dasar Rp 690 

Miliar. Akta pendirian PT berdasarkan Akta Notaris Mestrianie abis, SH No.19 

tanggal 27 Mei tahun 2004 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi 

Selatan (PT Bank Sulsel), memperoleh pengesahan dari Mentri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI No.13 tertanggal 15 Februari 2005. 

Bank Sulsel memiliki satu kantor pusat, tiga kantor cabang utama, 24 

kantor cabang, dua kantor cabang pembantu, dan tiga kantor cabang syariah 

diantaranya: 

1. Cabang Syariah Sengkang yang berdiri April 2006 

2. Cabang Syariah Maros berdiri pada 27 November 2007 

3. Cabang Syariah Makassar berdiri 30 November 2008 

4. Office chanelling Cabang Bulukumba, dan PT Cabang Palopo 

berdiri pada awal 2010. 

26 Mei 2011, Bank Sulsel resmi berganti nama menjadi Bank Sulselbar 

sehingga Bank Sulsel Cabang Syariah Makkassar ikut ganti nama menjadi Bank 



72 
 

 
 

Sulselbar Cab Syariah Makassar. perubahan nama ini melalui keputusan 

Kementrian Hukum dan HAM persetujuan perubahan Anggaran Dasar (AD) 

ditandatangani oleh Dirjen Administrasi Umum Aidir Amin Daud, tertuang dalam 

surat bernomor AHU-11765. A.A01.02 tahun 2011 pada 8 Maret 2011. Dengan 

terbitnya SK tersebut, Bank memiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel resmi 

menjadi Sulselbar dengan masuknya Pemprov Sulbar sebagai pemilik saham. 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

“Mengikuti Bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan 

dukungan manajemen yang professional serta memberikan nilai tambah 

kepada  Pemda dan masyarakat”. 

b. Misi  

1) Penggerak dan pendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah 

2) Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan 

uang daerah 

3) Salah satu sumber pendapatan asli daerah 

c. Motto 

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia perbankan saat 

ini dan akan dating sertapersaingan global, Bank Sulselbar Syariah 

memiliki motto “MAJU BERSAMA MERAIH BERKAH, yang bermakna 

Bank Sulsel memiliki tekat untuk secara terus menerus meningkatkan 

kinerja dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas yang 

diamanatkan stakeholder dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi 

yang tinggi dalam upaya mencapai keberhasilan bersama. 
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3. Produk dan Jasa Bank Sulselbar Syariah 

a. Produk Penghimpunan Dana 

1) Giro  

2) Tabungan Syariah 

3) Tabungan Hatam (haji dan umrah) 

4) Tabungan BKMT Syariah 

5) Deposito Murabahah 

b. Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan 

1) Piutang Murabahah Investasi 

2) Piutang Murabahah Modal Kerja 

3) Piutang Murabahah Lainnya 

4) Pembiayaan Mudharabah 

c. Jasa Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar 

1) Kiriman Uang (Wakalah) 

2) Jaminan Uang (Kafalah) 

3) Pembiayaan Graha Berkah iB 

4) Modal Kerja Mitra iB 

4. Uraian Organisasi Bank Sulselbar Syariah 

Struktur organisasi adalah struktur yang mewakili pekerjaan untuk 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta hak dan tanggung jawab setiap 

anggota organisasi dalam setiap pekerjannya. Selain itu, struktur organisasi juga 

dikenal sebagai flowchart atau diagram, merupakan suatu diagram yang 

mennggambarkan hubungan kerja antara orang-orang dalam suatu organisasi 

untuk mencaapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian tujuan Bank dalam 

memenuhi mandate fungsionalnya sangat bergantung pada pemberdayaan yang 
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dilakukan secara sederhana, efektif dan efesien. Berikut struktur organisasi pada 

PT Bank Sulselbar KC Syariah Makassar: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi PT. Bank Sulselbar Syariah  
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5. Uraian Tugas Pokok 

a. Pimpinan Cabang 

1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian seluruh target cabang 

yang ditetapkan perusahaan. 

2) Bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasional 

cabang, dengan melakukan supervise terhadap unit/seksi di 

cabang demi pencapaian target pemasaran dan operasional 

sesuai ketentuan yang ditetapkan. 

3) Bertanggung jawab terhadap penyaluran pembiayaan yang 

salurkan melalui cabang juga melakukan monitoring juga 

pengawasan agar tetap sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

4) Bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas SDM. 

5) Bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan terhadap 

nasabah pembiayaan. 

b. Pimpinan Seksi Pemasaran 

1) Menyusun atau membuat rencana kerja dan anggaran kegiatan 

pemasaran dan promosi serta membuat laporan kegiatan dan 

memantau realisasi anggaran pemasaran. 

2) Mengidentifikasi nasabah atau calon nasabah yang menjadi 

target pemasaran. 

3) Menerima permohonan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan 

produktif, melakukan kunjungan dan call kepada calon debitur 

dalam rangka memproses permohonan pembiayaan serta 

membuat laporan atas kunjungan dan call tersebut. 
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4) Mengumpulkan informasi dan data mengenai kegiatan usaha 

nasabah dalam rangka memantau perkembangan kegiatan 

usahanya. 

5) Penyerahan proses penganalisaan permohonan pembiayaan 

pada Seksi Analisis dan Administrasi Pembiayaan 

menggunakan perangkat analisis pembiayaan yang ditentukan. 

6) Menandai surat atau catatan yang diidentikkan dengan 

kewajiban dan pelaksanaan Baagian Pemasaran Kantor Cabang 

dalam batasan wewenang yang diberikan. 

c. Pimpinan Seksi Akuntansi dan Pelaporan 

1) Memonitoring mutasi pada neraca dan laba rugi. 

2) Me-review transaksi teller dan berkoordinasi dengan teller. 

3) Memonitoring angsuran bulanan nasabah. 

4) Mengedukasi dan sosialisasi perbankan syariah. 

5) Memeriksa data untuk pencarian pembiayaan dan penanggung 

jawab (Virtual Bangking System) VBS secara langsung. 

6) Mengkonsolidasi RAK ataupun Giro antar Bank dengan divisi 

Unit Usaha Syariah (UUS). 

7) Mengkoordinasi dengan kasie umum, kasie pemasaran perihal 

putusan pembiayaan. 

8) Menjaga stabilitas cabang dengan menjaga keharmonisan 

kinerja secara internal dan secara eksternal. 

9) Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat 

ataupun Bank Indonesia juga anggota komite kantor cabang. 

10) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan 

target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan cabang, 
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kasie akuntansi dan pelaporan SA Supervisor, head teller, 

penannggungjawab kunci brankas. 

d. Pimpinan Seksi Operasional 

1) Mengawasi lansung dan berpartisipasi aktif dalam melayani 

pembukaan, perubahan dan penutupan rekening giro, tabungan 

dan deposito. 

2) Mengawasi langsung dan berpartisipasi aktif dalam menerima 

dan memproses permintaan kartu ATM dan lain-lain 

darinasabah. 

3) Mengawasi langsung dan berpartisipasi aktif dalam memantau 

perkembangan sumber dana kas daerah APBD, Inpres, APBN 

dan sebagainya. 

4) Mengawasi langsung dan berpartisipasi aktif dalam 

memberikan informasi mengenai prosuk dan jasa-jasa Bank 

Sulselbar. 

5) Mengawasi langsung dan berpartisipasi aktif dalam membuat 

laporan ke Bank Indonesia mengenai deposito berjangka, giro 

dan tabungan. 

6) Mengawasi langsung dan berpartisipasi aktif dalam 

melaksanakan perbaikan atau penyempuurnaan hasil temuan 

atau pemeriksaan tim audit. 

7) Melakukan penilaian kinerja pegawai untuk para 

koordinatoe/pemimpin kantor kas, head teller, teller/pyment 

point dan costume service. 

e. Analisis Gadai 
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1) Memberikan penjelasan dan wawancara tentang produk gadai 

emas kepada nasabah. 

2) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen nasabah. 

3) Menerima dan menaksir jaminan emas. 

4) Menyerahkan semua kantong jaminan dan laporan transaksi 

harian gadai emas kepada kepala seksi pemasaran atau 

pimpinan cabang. 

5) Mencetak laporan transaksi harian pinjaman dengan gadai emas 

pada menu VSB. 

6) Memproses pelunasan atau perjanjian pinjaman gadai pada saat 

jatuh tempo. 

7) Membuat laporan STR dan CTR. 

8) Bertanggung jawab atas pencapaian target gadai emas. 

f. Analisis Pembiayaan 

1) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pembiayaan dan 

target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh 

cabang. 

2) Mengarahkan langsung motivasi diballik penyelidikan dan 

pencapaian seperti membedah aplikasi pembiayaan, 

mengirimkan perangkat pemeriksaan pembiayaan kepada 

otoritas yang berwenang dan membuat surat peringatan 

pengesahan atau penghentian penggunaan serta mengawasi dan 

memeriksa jalannya uang muka. 

3) Berperan aktif dalam memantau pembayaran bunga dan pokok. 

4) Menerima berkas permohonan pembiayaan. 
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5) Melakukan sosialisasi terkait produk pembiayaan dan dana 

pihak ketiga kepada calon nasabah. 

6) Membuat ususlan pembiayaan yang dinilai layak untuk 

diberikan fasilitas pembiayaan. 

7) Membina dan mengawasi seluruh account pembiayaan yang 

telah disalurkan. 

8) Menyampaikan laporan bulanan cabang ke kantor pusat atau 

Bank Indonesia. 

9) Membantu kepala seksi pemasaran dalam pencapaian target 

funding.  

10) Bertanggung jawab atas FLPP. 

11) Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan hasil audit atau 

temuan auditor. 

12) Melakukan collection terhadap tunggakan nasabah setiap bulan. 

13) Melakukan fungsi administrasi terhadap beberapa pembiayaan 

korporasi maupun sindikasi. 

14) Bertanggung jawab dalam proses pemberian pembiayaan yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman 

produk pembiayaan Bank Sulselbar. 

g. Funding Officer (FO)  

1) Bertangggung jawab atas pencapaian target funding.  

2) Mengembangkan dan meningkatkan pemasaran produk-produk 

dana dan jasa-jasa serta pembiayaan Bank Sulselbar. 

3) Melakukan pendekatan dan kunjungan kepada nasabah dan 

calon nasabah dalam rangka pemasaran dan cross selling serta 

membuat laporannya. 
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4) Membuat laporan Pipe Line Funding. 

5) Me-maintenance nasabah funding. 

6) Bertanggung jawab atas proses pemberian pembiayaan yang 

sesai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan pedoman produk 

pembiayaan Bank Sulselbar.  

h. Account Officer (AO) 

1) Mengelola administrasi fasilitas pembiayaan dan jaminan 

Bank. 

2) Melakukan pemantauan kolektibilitas pinjaman. 

3) Membuat laporan pembiayaan (intern maupunextern). 

4) Melakukan taksasi/penilaian jaminan bersama dengan unit lain 

dalam rangka menentukan kelayakan dan coverage jaminan 

pembiayaan. 

5) Melakukan monitoring kolektibitas debitur dan melakukan 

supervise pembiayaan dalam rangka me-maintenance 

kolektibilitas pembiayaan pada level yang ditetapkan dalam 

Rencana Bisnis Bank. 

6) Membantu kantor pusat dalam hal dilakukan negosiasi dan 

eksekusi jaminan social dengan kewenangan dan ketentuan 

yang berlaku.  

7) Mengembangkan dan meningkatkan pemasaran produk-produk 

dana dan jasa-jasa serta pembiayaan Bank Sulselbar. 

8) Membantu dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan 

pemasaran dan promosi, serta penyusunan rencana keuangan 

pemasaran untuk debitur. 
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9) Melakukan pendekatan dan kunjungan kepada nasabah dalam 

rangka pemasaran dan cross selling serta membuat laporannya. 

10) Melakukan pembinaan Nasabah dan penagihan. 

11) Melakukan tugas atau sebagai Team Apprasial bersama Seksi 

Operasional. 

i. Asisten Operoasional dan Asisten Administrasi 

1) Mengelola administrasi fasilitas pembiayaan dan jaminan 

Bank. 

2) Melakukan pemantauan kolektibilitas pinjaman. 

3) Meneliti kegiatan usaha/lokasi keuangan nasabah eksisting. 

4) Membuat laopran pembiayaan (intern maupun extern). 

5) Melakukan taksasi atau penilaian pinjaman bersama dengan 

unit lain dalam rangka menentukan kelayakan dan converage 

jaminan pembiayaan. 

6) Menganalisis permohonan pembiayaan konsumtif dan 

meneruskan kepada Pimpinan Seksi Pemasaran. 

7) Melakukan monitoring kolektibilitas debitur dan melakukan 

supervise pembiayaan dalam rangka me-maintenance 

kolektibilitas pembiayaan pada level yang ditetapkan dalam 

Rencana Bisnis Bank. 

8) Mengelola dan memantau perkembangan outstanding 

pimjaman dan pinjaman jangka panjang dari klien. 

9) Membantu kantor pusat dalam hal dilakukan negosiasi dan 

eksekusi jaminan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan 

yang berlaku. 
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10) Melakukan kegiatan permintaan informasi Bank (BI Checking) 

melalui Sistem Informasi Debitur (SID) untuk permohonan 

pembiayaan. 

11) Memasarkan jasa-jasa dalam negeri, produk pembiayaan dan 

menerima permohonan pembiayaan. 

j. Asisten Adminisrasi Akuntansi Pelaporan dan Umum 

1) Petugas Kliring, memproses transaksi kliring debet/kredit 

(outward atau inward). 

2) Administrasi transaksi kliring, surat penolakan cek/BG kosong. 

3) Menangani KU masuk dari cabang, entry PB atau untuk 

transaksi kliring. 

4) Petugas DHN Cabang, membuat laporan, surat peringatan I, II, 

III pembekuan rekening dan penutupan rekening. 

5) Melakukan tugas lain yang diberikan Pimpinan Seksi 

Akuntansi Pelaporan dan Umum dalam lingkup Akuntansi 

Pelaporan dan Umum. 

k. Asisten Operasional dan Pelaporan 

1) Melakukan transaksi non tunai. 

2) Bertanggung jawab atas pembuatan dan pengiriman LBUS dan 

laporan keuangan mingguan dan bulanan. 

3) Penanggung jawab user teller pemindah bukuan. 

4) Sebagai alternatif teller.  

5) Menangani facsimile kiriman uang masuk dan keluar. 

6) Menerima voucher pemindahan dan klirring dari unit lain. 

7) Memeriksa kebenaran voucher dan memasukkan kedalam 

system. 
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8) Mengambil langkah-langkah penyelesaian atas semua 

penyimpangan atau ketidakcocokan pada setiap pos terbuka. 

9) Menghitung bunga deposito, tabungan dan jasa giro (termasuk 

giro Pemda). 

10) Menghitung penalti dan biaya atas rekening-rekening nasabah. 

11) Melakukan tugas/hal lain yang diberikan Kepala Seksi 

Akuntansi dalam lingkup pekerjaan. 

l. Penanggungjawab IT 

1) Memberikan dukungan operasional yang aman, nyaman dan 

berkesinambungan untuk layanan transaksi melalui terminal 

ATM dan saluran eletronik lainnya (EDC, Mobile Bangking, 

Internet Bangking, dlll). 

2) Memberikan dukungan operasional yang aman, nyaman dan 

berkelanjutan untuk layanan transaksi melalui aplikasi Coreless 

Bangking (SKN, RTGS, PLI, dll) dan Core Bangking (Regular 

dan Syariah). 

3) Memberikan dukungan operasional yang aman, nyaman dan 

berkelanjutan untuk layanan cash return (RC). 

4) Membantu memenuhi kewajiban pelaporan. 

5) Memastikan pemeliharaan peralatan infrastruktur IT cabang 

dan departemen treasury (jaringan, perangkat keras computer, 

perangkat lunak, utilitas dan M&E). 

6) Memberikan dukungan penuh TI, memberikan layanan 

sempurna untuk memastikan perlindungan klien dan 

menciptakan tata kelola informasi yang baik dan standarisasi 

pengelolaan dokumen neraca (harian/bulanan/tahunan). 
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m. Costumer Service (CS)  

1) Bertanggung jawab atas pelayanan kepada seluruh nasabah 

juga menjelaskan perbagai produk simpanan/pembiayaan 

kepada nasabah secara efesien dan efektif namun tetap menjaga 

kerahasiaan Bank. 

2) Memonitoring pembukaan rekening simpanan secara regular. 

3) Mengkoordinir dengan kasie keuangan dan teller perihal 

rekening simpanan. 

4) Menjaga keharmonisan dengan seluruh bagian. 

5) Meng-update pengetahuan mengenai produk perbankan 

syariah, mengawasi materi Know Your Customer (KYC) pada 

saat pembukaan rekening simpanan. 

6) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan 

target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh 

cabang. 

7) Petugas transaksi jaminan pembiayaan. 

8) Memonitoring penggunaan materai. 

n. Teller 

1) Transaksi tunai dan non tunai, membuat laporan kas, 

memonitoring posisi saldo kas untuk fungsi control maka 

ditugaskan untuk mentransaksi Back Office. 

2) Melayani nasabah yang akan membuka rekening. 

3) Bertanggung jawab terhadap pencapaian target pendanaan dan 

target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh 

cabang. 

4) Penanggung jawab kunci kombinasi lemari brankas. 
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o. Koordinator Kantor Kas 

1) Penanggung jawab Kantor Kas Menara UMI. 

2) Penanggung jawab ATM Kantor Kas. 

3) Memonitoring mutasi pada neraca dan laba/rugi. 

4) Melakukan review transaksi teller. 

5) Bertanggung jawab tergadap pencapaian target pendanaan dan 

target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh 

cabang. 

6) Memonitoring penggunaan materai. 

7) Menjelaskan berbagai produk simpanan/pembiayaan kepada 

nasabah secara efesien serta tetap menjaga kerahasiaan Bank. 

p. Teller Kas 

1) Menerima setoran kas atau tunai, kliring dan pemindahan untuk 

semua transaksi jenis rekening dan transaksi, menerima setoran 

tunai kegiatan payment point (PLN, pajak, Telkom, dan lain-

lain). 

2) Melayani pembelian dan penjualan Bank Notes, mengelola 

persediaan fisik Bank Notes dan menyelenggarakan buku 

Register Mstock Bank Notes. 

3) Membuat laporan kas. 

4) Memonitoring posisi saldo kas. 

5) Melayani nasabah buku rekening. 

6) Bertanggung jawab atas pencapaian target pendanaan dan 

target-target operasional lainnya yang telah ditetapkan oleh 

Cabang. 



86 
 

 
 

7) Melakukan koordinasi dengan coordinator kanor kas perihal 

transaksi kas mulai dari buka kantor sampai dengan tutup 

kantor. 

q. Office Boy/Girl  

1) Membuka dan menutup ruang kantor, membersihkan ruang 

kantor dan peralatan kantor. 

2) Melayani keperluan pegawai. 

3) Menerima, memilih atau mensortir berkas-berkas atau warkat 

secara kronologis menurut jenis, nomor urut dan tanggal serta 

menjilid warkat-warkat atau bukti kas untuk dijadikan buku.  

4) Memelihara dan melayani kebutuhan warkat yang ada 

diruangan arsip serta memusnahkan arsip-arsip yang sudah 

tidak aktif. 

5) Mengerjakan tugas-tugas lain yang diminta atasannya. 

6) Membersihkan dan menjaga kebersihan kantor. 

r. Driver  

1) Mengantar pimpinan cabang. 

2) Mengantar pegawai. 

3) Memelihara kendaraan dinas. 

s. Security  

1) Menjaga keamanan kantor, rumah-rumah dinas tertentu dan 

gedung serta rumah atau gedung milik Bank Sulselbar Syariah 

lainnya. 

2) Menjaga ketertiban tamu-tamu Bank Sulselbar Syariah. 

3) Mengerjakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan 

Unitnya. 



87 
 

 
 

B. Gambaran Umum DPS Bank Sulselbar Syariah 

1. Sejarah DPS Bank Sulselbar Syariah 

Dewan Pengawas Syariah terangkat bersama dengan berdirinya Bank 

Sulselbar Syariah pada April 2007, yang kemudian berwenang mengawasi tiga 

kantor cabang Unit Usaha Syariah diantaranya Makassar, Maros dan Sengkang. 

Sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Sulselbar berbasis konvensional, 

penetapan DPS diangkat langsung oleh Bank Sulselbar dengan persetujuan Bank 

Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Di tahun 2007, Bank Sulselbar Syariah memiliki tiga Dewan Pengawas 

Syariah yang terdiri dari ketua dengan dua anggota. Prof. Dr. H. halide sebagai 

ketua, serta Sanusi Baco dan Mukhlis Sufri sebagai anggota. Setelah 

menyelesaikan masa jabatannya, Prof Dr Halide yang menjabat sebagai ketua 

digantikan oleh anggotanya yakni Mukhlis Sufri, dengan anggota Abd Gaffar 

Lewa yang menjabat sampai saat ini. 

C. Mekanisme Penyaluran Produk Pembiayaan UMKM di Bank Sulselbar 

Syariah Ratulangi 

Kegiatan operasional pada PT Bank Sulselbar Syariah terdiri dari kegiatan 

penghimpun dana dan penyaluran dana. Dalam rangka melaksanakankegiatan 

penghimpunan dana PT Bank Sulselbar Syariah menerima simpanan dari 

masyarakat yang didasari oleh prinsip wadiah yad dhamanah dan mudharabah 

mutlaqah. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana Bank Sulselbar Syariah, 

memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Mekanisme penyaluran dana pada 

lembaga keuangan syariah memberikan dan mengenakan imbalan didasarkan pada 

tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentutan Al-Qur’an 

dan hadis atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 
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pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip 

syariat. Salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Pelaksanaan 

pembiayaan mudharabah pada Bank Sulselbar Syariah berdasarkan bagi hasil 

pendapatan (revenue sharing) dari hasil kegiatan bisnis yang dibiayai, yang 

penetapannya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah. 

Pada tahun 2019 jumlah debitur Bank Sulselbar Syariah untuk kegiatan 

penyaluran dana kepada nasabah lebih khususnya dalam bentuk pembiayaan 

mudharabah (Modal Kerja Mitra iB) dengan jumlah 11 Mitra usaha hingga 

sekarang ditahun 2022.  

1. Tahap Permohonan Pembiayaan 

Pada tahapan ini calon nasabah dating untuk mengajukan pembiayaan 

dengan membawa beberapa persyaratan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

oleh pihak Bank Sulselbar Syariah. Calon nasabah yang mengajukan permohonan 

pembiayaan harus terlebih dahulumengisi formulir permohonan pembiayaan yang 

diajukan pihak Bank Sulselbar Syariah yang bersangkutan. Formulir sersebut 

berisi data pribadi dan juga data-data pendukung lainnya. Data pendukung 

tersebut adalah data yang berhubungan dengan legalitas calon nasabah yang 

terdiri atas: Kartu Tnda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), slip gaji dan data 

pendukung lainnya. Disamping itu, pihak Bank Sulselbar Syariah juga 

mewajibkan calon nasabah untuk membawa barang jaminan serta menandatangani 

Surat Pernyataan Keaslian Dokumen yang dibuat oleh pihak bank. 

2. Tahap Analisa Pembiayaan  

Tahap berikutnya, yaitu proses analisa pembiayaan. Proses analisa 

pembiayaan ini harus dilakukan karena mengingat banyaknya resiko yang harus 

ditanggung oleh pihak Bank Sulselbar Syariah. Oleh karena itu sangat diperlukan 

prinsip kehati-hatian dalam menganalisa. Jika managemen lembaga keuangan 
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salah menganalisa maka kemungkinan dapat menimbulkan kemacetan 

pembayaran ansuran oleh nasabah dan tentunya perbankan sendiri yang 

menanggung resikonya. Untuk itu, Bank Sulselbar Syariah dalam melakukan 

proses awal analisa pembiayaan adalah dengan menganalisa dokumen yang telah 

diserahkan oleh calon nasabah. Pada tahapan ini Bank Sulselbar Syariah mencari 

informasi tentang kebenaran data yang telah diberikan, yaitu salah satunya dengan 

melakukan wawancara dengan nasabah. 

Tahap analisa selanjutnya yaitu Bank Sulselbar Syariah juga melakukan 

penggolongan analisa pembiayaan yang terdiri atas dua golongan data dan 

informasi yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Proses analisa data kuantitatif 

yaitu dengan melakukan analisa hal-hal yang berhubungan dengan proposal 

pembiayaan nasabah yang meliputi jenis usaha, jenis kebutuhan usaha, proyek 

laba, skema bagi hasil, jaminan dan sebagainya. Sementara untuk analisa yang 

kedua yaitu analisa data kualitatif yaitu menganalisa hal-hal yang berhubungan 

dengan etika dan moral nasabah. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam 

menganalisa calon nasabah diantaranya meliputi informasi terhadap nasabah itu 

sendiri dan proyek usaha yang akan dibiayai. Apakah usaha yang dijalankan calon 

nasabah benar-benar sesuai dengan syariat serta tidak mengandung unsur-unsur 

maysir (judi), gharar (penipuan), dan riba. Selain itu, analisa dengan melalui 

proses wawancara, ada beberapa hal yang diperlukan oleh analis Bank Sulselbar 

Syariah dalam menilai calon nasabah misalnya, dari karakter nasabah. Karakter 

ini lah yang kemudian akan mendeskripsikan bahwa nasabah memiliki karakter 

jujur, moral dan kesediaan calon nasabah utuk bekerja sama dengan pihak Bank 

Sulselbar Syariah. Untuk dapat menilai karakter dari calon nasabah pihak Bank 

mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yaitu dengan cara melakukan 

kunjungan ke tempat nasabah seperti mencari informasi pada sumber yang telah 
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mengenal nasabah, keluarga dekat sesuai dengan data yang diinformasikan pada 

waktu pengisian formulir. Selain itu, pihak Bank Sulselbar Syariah menggunaan 

system BI Checking untuk mengetahui hubungan nasabah dengan Bak-bank 

lainnya. Selanjutnya analis melakukan survey langsung kelapangan dengan 

mencari informasi sedetail mungkin terutama mengenai dana pembiayaan yang 

diajukan apakah benar-benar dibutuhkan atau tidak, dan sekaligus mencari 

informasi bagaimana kelancaran calon nasabah dalam membayar kewajibannya 

serta data-data mengenai keahlian nasabah ataupun usaha yang dijalankan maka 

hasil survey tersebut diserahkan pada pihak komite pembiayaan untuk 

menentukan layak tidaknya nasabah untuk dibiayai. 

3. Tahap Penyelidikan 

Untuk menghindari segala resiko yang keungkinan terjadi, maka pihak 

managemen risk Bank Sulselbar Syariah melakuka penilaian dan penyelidikan 

terhadap data-data yang telah diserahkan kepada pihak Bank Sulselbar Syariah. 

Data-data yang menurut pihak Bank Sulselbar Syariah sangat penting adalah 

kebenaran terkait asset yag dimiliki nasabah, seperti kebenaran akan adanya 

barang yang telah dijaminkan atau digunakan dalam proposal pembiayaan 

tersebut. Tahap proses penyelidikan ini pihak Bank Sulselbar Syariah menakssir 

nilai jaminan yang digunakan. Sehingga dari sini dapat diketahui apakah nilai 

jaminan tersebut benar-benar senilai dengan jumlah pembiayaannya. 

4. Tahap Persetujuan dan Pencairan 

 Proses selanjutnya yaitu tahap persetujuan, proses ini melibatkan 

beberapa staf dalam managemen Bank Sulselbar Syariah yang tergabung dalam 

sebuah komite pembiayaan. Komite inilah yang menentukan layak tidaknya 

pembiayaan serta menentukan besar plafton yang akan diberikan kepada calon 

nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Jika dalam pembahasan rapat 
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komite ternyata menyetujui pembiayaan terhadap calon nasabah, maka langkah 

selanjutnya yaitu pihak staf pembiayaan akan menerbitkan Surat Penawaran 

Persetujuan Pembiayaan (SP3). Jika nasabah telah menyetujui dengan besaran 

plafon yang diberikan, maka nasabah wajib memberikan SP3 dalam jangka waktu 

14 hari sebagai syarat persetujuan dari nasabah. Selanjutnya nasabah mulai 

melengkapi beberapa dokumen yang diperlukan dalam proses pengikatan atau 

akad kerjasama. Pada proses ini memerlukan beberapa biaya-biaya yang biasanya 

ditanggung oleh calon nasabah, misalnya biaya materai atau biaya administrasi 

yang dianggap penting. Biaya-biaya tersebut disampaikan kepada calon nasabah 

ketika hendak melakukan akad kerjasama sehingga nasabah pun mengetahui dan 

menyiapkan biaya administrasi tersebut untuk kelancaran kontrak. Tetapi 

sebaliknya jika pembiayaan ditolak maka pihak Bank akan menerbitkan surat 

penolakan kepada calon nasabah serta berkas-berkasnya akan dikembalikan. 

Setelah proses persetujuan selesai maka pihak Unit Support Bank Sulselbar 

Syariah menghubungi calon nasabah dan melakukan tanda tangan akad 

pembiayaan dan pengikatan jaminan, kemudian pihak nasabah akan mengajukan 

Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan pada pihak Unit Support Bank Sulselbar 

Syariah, dan unit support akan menerbitkan persetujuan realisasi pembiayaan dan 

tanda terima uang oleh nasabah akan diberikan, selanjutnyaproyek akan 

dijalankan. Tahap selanjutnya yaitu proses monitoring dan pembiayaan akan 

dilakukan oleh analis. Setelah tahap monitoring, teahap berikutnya yaitu 

pembayaran ansuran oleh nasabah. 

 

 

 



92 
 

 
 

D. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Terdampak Covid-19 Yang di 

Terbitkan Pemerintah Melalui Otoritas Jasa Keuangan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 

11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagaai kebijakan 

Countercylical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) secara global 

terdampak terhadap peningkatan resiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja 

dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau 

pembiayaan. Peningkatan resiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan 

dan stabilitas system keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat countercyclical. 

Kebijakan countercyclical dampak coronavirus disease 2019 (Covid-19) 

ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, 

menjaga stabilitas system keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu 

dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank 

dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasikan 

kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(Covid-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan dengan prinsip kehati-hatian 

yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan 

countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) bersifat 

sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan. 

PJOK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat 

menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk 
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debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, 

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak 

penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur 

termasuk terkena dampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, 

perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan. 

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas 

kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan 

pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain 

dengan plafon s.d Rp10 miliar dan peningkatan kualitas kredit/pembiayaan 

menjadi lancer setelah direstrukturisasi selamamasa berlakunya PJOK. Ketentuan 

restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon 

kredit/pembiayaan atau jenis debitur. (www.ojk.go.id) 

Kebijakan restrukturisasi atau relaksasi pada Bank berbeda-beda, Bank 

mengacu pada PJOK penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun 

skema restrukturisasi atau relaksasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh 

kebijakan masing-masing Bank tergantung pada assesmen terhadap profil dan 

kapasitas pembayaran debitur. Agar dapat dipahami oleh masyarakat bahwa OJK 

menekankan kepada seluruh Bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi 

ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi moral hazard. 

Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 

(freerider/ aji mumpung). 

Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi 

yang tidak bertanggung jawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi 

diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya pandemi Covid-19 sudah 
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bermasalah namun, memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan 

restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini 

yang harus dihindari oleh Bank.98 

E. Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiyaan UMKM Terdampak 

Covid-19 Pada Bank Sulselbar Syariah  

1. Data Debitur Bank Sulselbar Syariah Makassar 

Tabel 4.1 

Debitur Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bank Sulselbar 

Syariah Makassar Tahun 2019- 2022 

Keterangan Jumlah Debitur Sum Of OS/ Nilai Wajar 

Lancar 7 Orang 4.750.300.542 

Dalam Perhatian 

Khusus 2 Orang 93.106.714 

Kurang Lncar 0 0 

Diragukan 0 0 

Macet 2 Orang 774.549.220 

Total 11 Orang 5.617.956.476 

 Sumber: Bank Sulselbar Syariah Makassar tahun 2022 

Berdasarkan data debitur pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah 

diatas, menunjukkan bahwa total jumlah debitur sejak tahun 2019 hingga 2022 

sekarang ini hanya sekitar 11 orang debitur yang melakukan pembiayaan di Bank 

Sulselbar Syariah Makassar, yang merupakan data terakhir jumlah debitur hingga 

tahun ini. Pada masa pandemic Covid-19 melanda dimana ada 7 orang pemilik 

usaha yang tetap lancar membayarkan angsuran pembiayaannya dengan 

mengikuti aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, dan dalam 

perhatian khusus ada 2 usaha yang masih mengendat atau sulit membayarkan 

pembiayaannya, sedangkan kredit atau pembiayaanya yang macet ada 2 unit 

                                                             
98Amanda G;, ‘Retrieved from REPUBLIKA.Co.Id’, 

Htpps://Www.Google.Com/Amp/s/m.Republika.Co.Id/Amp/Q7ylyc423, 2020. 
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usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah debitur yang ada mereka 

lebih dominan membayarkan pembiayaannya sesuai dengan ketentutan dan 

kebijakan yang telah diberikan oleh pihak perbankan melalui kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). 

2. Hasil Wawancara dengan Bank Sulselbar Syariah Makassar 

Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan pleh pihak Bank Sulselbar Syariah 

Makassar kepada nasabah pembiayaan warung mikro mengikuti kebijakan yang 

diterbitkan oleh pemerintah, berupa kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para 

pelaku usaha UMKM yang telah diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/PJOK.03/2020. Yang bertujuan agar 

dapat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar 

setoran dikarenakan adanya dampak pandemic Covid-19 yang sangat 

mempengaruhi pendapatan dalam usaha yang dilakukan nasabah pembiayaan 

tersebut. 

Dalam hal ini penuhis mewawancarai pihak Bank Sulselbar Syariah 

Makassar, yaitu dengan Bapak Nursamsu selaku bagian operassional dan Bapak 

Rio selaku bagian analisis pembiayaan. 

Wawancara pertama penulis dengan Bapak Nursamsu selaku bagian 

operasional Bank Sulselbar Syariah Makassar. 

“pengajuan keringanan angsuran sudah kami buka setelah surat edaran 
dari pemerintah melalui OJK terbit, dan juga yang lebih kami fokuskan 
untuk mendapatkan keringanan adalah dengan nasabah pembiayaan 
warung mikro dan usaha-usaha rumahan, agar mereka tetap bisa 
langsung menyiapkan pengajuan, agar nasabah dapat merasa terbantu 
dengan adanya kebijakan ini”. 

Pada wawancara ini, Bank Sulselbar Syariah Makassar, menekankan 

beberapa poin penting, diantaranya yaitu: 

a. Manajemen Bank Sulselbar Syariah Makassar merespon cepat kebijakan 

pemerintah yang dikeluarkan mengenai kebijakan stimulus pembiayaan 



96 
 

 
 

terdampak Covid-1, dengan membuka pengajuan keringanan bagi nasabah 

pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan usaha. 

b. Pengajuan restrukturisasi/relaksasi pembiayaan difokuskan kepada 

nasabah warung mikro, nasabah warung mikro adalah nasabah yang 

memiliki plafon pembiayaan maksimal Rp 200.000.000,- yang didominasi 

oleh para pemilik warung mikro dan usaha-usaha rumahan (home industri) 

yang tersebar di wilayah sekitaran Jl. Ratulangi, Jl. Cendrawasih dan 

sekitarnya. 

Kebijakan yang dilakukan Bank tersebut memiliki dampak atau efek 

secara finansial pada Bank itu sendiri, seperti gross margin yang tergerus. 

Menurut penelitian Hutapea dan Kasri mengatakan margin Bank umumnya 

didefenisikan sebagai selisih pendapatan pembiayaan dalam aktiva Bank dan 

beban pembiayaan dalam kewajiban Bank yang mana kemudian dibagi aktiva 

Bank atau aktiva produktif.  

Wawancara berikutnya dengan Bapak Rio selaku bagian analisis 

pembiayaan Bank Sulselbar Syariah Makassar. 

“Nasabah mengisi surat pengajuan, setelah itu surat akan kami Acc 
kepada tim Sulselbar Syariah, setelah itu melakukan relaksasi, dimana 
relaksasi tersebut maksimal 1 tahun (12 bulan). Dan untuk saat ini sejak 
masa covid semua nasabah warung mikro dan usaha-usaha rumahan 
mengajukan relaksasi pembiayaan”. 

Pengajuan relaksasi kepada Bank Sulselbar Syariah Makassar sangat 

mudah, seperti yang telah disampaikan oleh pihak Bank Sulselbar Syariah.  

3. Manajemen Resiko Force Majeuare Bank Sulselbar Syariah 

Makassar pada masa Pandemi Covid-19 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada pihak Bank Sulselbar 

Syariah Makassar, terkait bagaimana manajemen resiko force majeure yang 

dilakukan oleh pihak Bank saat pandemic. 
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“Kita dari pihak Bank lebih mengefektifkan penarikan-penarikan dengan 

membuka restrukturisasi pembiayaan bagi debitur dengan penarikan 

angsuran tetap tiap bulan, namun angsurannya lebih rendah dan 

seadanya berapapun angsuran dari nasabah kita tetap terima”.  

Dari hasil perbincangan tersebut, menjelaskan bahwa resiko force majeure 

pada Bank Sulselbar Syariah Makassar adalah dengan lebih mengefektifkan 

pengambilan angsuran nasabah yang dijalankan tetap tiap bulan dengan nominal 

angsuran yang lebih rendah, terkait nominal uangnya berapapun yang diberikan 

nasabah Bank tetap menerima. Penarikan yang dilakukan tiap hari guna 

meminimalisir angsuran macet, atau saat penarikan nasabah sedang kesulitan. 

Berbeda dengan sebelum pandemic Covid-19, penarikan dilakukan 1 minggu 

sekali, bahkan sebulan sekali. 

Manajemen resiko yang dilakukan diatas, merupakan bentuk gerak cepat 

tanggap yang dilakukan manajemen Bank Sulselbar Syariah. Berbeda dengan 

manajemen resiko yang menjadi standar operasional Bank Sulselbar Syariah 

Makassar yang ada, prinsip 5 C yakni Character, Capacity, Capital dan 

Conditions of economy.99 Pada kondisi ini prinsip manajemen resiko yang tepat 

pada kejadian ini menggunakan Condition of economy prinsip tersebut 

dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak Bank maupun nasabah. Kondisi 

perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada 

kedua belah pihak, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung 

pada kondisi perekonomian baik makri maupun secara mikro, sedangkan pihak 

Bank menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari 

kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara 

nasabah dengan bank. Kebijakan Bank tersebut juga mengacu pada keadaan Bank 

jika tidak menerapkan manajemen resiko. 

                                                             
99 Hohedu, Triska Rifanty. 
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4. Konseptualisasi Teori Maslahah dalam Menilai Kebijakan Relaksasi 

dan Manajemen Resiko Force Mjeure  

Dengan melihat hasil pembahasan sebelumnya terkait bagaimana 

implementasi kebijakan relaksasi dan manajemen force majeure yang dijalankan 

oleh pihak perbankan, jelas memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak 

dalam menjalankan pembiayaan tersebut. Dimana keadaan pandemic Covid-19 

dapat dikatakan bencana alam yang tidak dapat diduga dan dikendalikan oleh 

manusia yang membuat berbagai aspek kehidupan masyarakat menerima dampak 

tersebut dalam berbagai kalangan dan bidang. Dengan adanya kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dan dijalankan oleh pihak perbankan kepada nasabah 

yang sedang menjalankan akad pembiayaan nyatanya mampu memberikan 

keringanan kepada pihak nasabah.  

Jika dilihat dari segi aspek maslahah maka kedua pihak yang sedang 

menjalankan akad tersebut sama-sama tidak dirugikan dan memberatkan satu 

sama lain. Paradigma maslahah dalam ekonomi syariah, dimana ekonomi syariah 

bukanlah sebuah perpaduan antara kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi syariah 

mengakar dan memiliki karakteristik tersendiri mengenai sisi ekonomi makro, 

ekonomi mikro, kebijakan mojaring, kebijakan fiskal, kebijakan pembiayaan 

publik bahkan pada konsep pembangunan. Dalam ekonomi Islam dikenal dengan 

dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, konseptualisasi teori maslahah merupkan 

fondasi bangunan syariah Islam yang kemudian direpresentasikan oleh maslahah 

yang ditujukan bagi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik 

menyangkut kehidupan duniawinya maupun kehidupan ukhrawinya. Syariah 

Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan (‘adalah), kasih sayang 

(rahmah), dan mashlahah.  
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Mashlahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat meliputi seluruh 

aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, individu dan kolektif dan sangat relevan 

dengan pencapaian kesejahteraan social dan masyarakat serta sesuai dengan 

tujuan syariah. Lebih lanjut Asy-Syatibi mengolaborasi pemikiran Ghazali dengan 

mengemukakan sebuah konsep kesejahteraan sosial, dimana poin utamanya ialah 

Islam menentukan tujuan utama hidup manusia. Berbeda dengan apa yang telah 

dijelaskan oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep kesejahteraan yang tidak saja 

untuk memenuhi kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non-bahan, 

kebituhan non-bahan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan yang 

merupakan hal yang paling penting. Syarat kesejahteraan yang termasuk dalam 

aspek keadilan tersebut ketenangan mental, harmoni keluarga dan masyarakat, 

persaudaraan umat manusia, kebebasan, keamanan harta benda, keamanan hidup 

serta minimisasi simpati dan kepekaan.100 

Kesejahteraan merupakan produk akhir dari interaksi faktor-faktor 

ekonomi dengan faktor-faktor moral dan sosial. Kesejahteraan yang hakiki tidak 

akan terealisasi tanpa adanya keadilan, Al-Qur’an telah menegaskan bahwa 

penegakan keadilan merupaka dasar tujuan diutusnya para Rasul.   

Terjemahnya:  

“Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang 

nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) 

agar manusia dapat berlaku adil”. (QS. 75:25) 

Rasulullah saw. juga pernah berkata, “ketidak adilan sebagai bayangan 

yang nyata”. Terkait pentingnya penegakan sebuah keadilan, Abu Yusuf pernah 

menegaskan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid bahwa penegakan keadilan dan 

pembuktian keadilan aka mempercepat pembangunan. Begitu pula dengan Al-

Mawardi, beliau menyatakan bahwa keadilan akan meningkatkan solidaritas, 

                                                             
100 Sakirman;, ‘Urgensi Mashlahah Dalam Konsep Ekonomi Syariah’, Jurnal Penelitian 

Sosial Religi, 1.1 (2016), 17–28. 
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penegakan hukum, pembangunan Negara, peningkatan kekayaan, pertumbuhan 

penduduk dan juga keamanan Negara. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

kebijakan relaksasi pembiayaan UMKM terdampak Covid-19 dan manajemen 

resiko force majeure pada lembaga keuangan syariah dan pandangan konsep 

mashlahah: 

Implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh Bank Sulselbar 

Syariah Makassar sudah dilakukan dengan baik seperti yang telah diatur oleh 

pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 

II/PJOK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan 

Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Sulselbar Syariah sudah sangat 

membantu meringankan beban nasabah pembiayaan UMKM yang terdampak 

Covid-19 untuk terus survive dimasa pandemi.  

1. Relaksasi pembiayaan, Bank Sulselbar Syariah Makassar dengan cepat 

memberikan informasi mengenai relaksasi pembiayaan seperti yang telah 

diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung 

mikro yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang 

menurun akibat keadaan pandemi. 

2. Pemberian relaksasi yang merata kepada semua nasabah pembiayaan 

warung mikro, dari total 11 orang nasabah yang melakukan pembiayaan 

warung mikro atau bisa dikatakan sebagai pembiayaan produktif juga 

merespon kebijakan relaksasi dengan sangat baik, relaksasinya berupa 

pengurangan biaya angsuran dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang 
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masa jatuh temponya, sehingga nasabah pembiayaan yang terdampak 

masih mampu survive dalam usahanya yang sedang dijalankan. 

3. Manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Syariah Makassar 

sudah tepat, guna menstabilkan gross profit margin agar menghindari 

kerugian Bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena dampak 

pandemi. Dan dari segi aspek maslahah maka kedua pihak yang sedang 

menjalankan akad tersebut sama-sama tidak dirugikan dan memberatkan 

satu sama lain. Maslahah merupakan sebuah konsep yang sangat kuat 

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, individu dan 

kolektif dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan social dan 

masyarakat serta sesuai dengan tujuan syariah. Lebih lanjut Asy-Syatibi 

mengolaborasi pemikiran Ghazali dengan mengemukakan sebuah konsep 

kesejahteraan sosial, dimana poin utamanya ialah Islam menentukan 

tujuan utama hidup manusia. Berbeda dengan apa yang telah dijelaskan 

oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep kesejahteraan yang tidak saja untuk 

memenuhi kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan non-

bahan, kebituhan non-bahan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan 

yang merupakan hal yang paling penting. 

B. Implikasi  

1. Kebijakan relaksasi yang dijalankan Bank Sulselbar Syariah Makassar 

sudah cukup baik, namun pihak Bank harus lebih menyiapkan strategi 

yang lebih tepat kedepan apabila terjadi kembali keadaan diluar dari 

kehendak manusia seperti pandemi atau pemberian force majeure kembali 

agar lebih melihat dan teliti terhadap nasabah yang benar-benar 

terdampak, nyatanya bahwa dengan adanya pandemic justru tidak semua 

aspek kegiatan masyarakat ikut mendaptkan dampak yang negative, pada 
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bidang kesehatan dan bidang kuliner justru dengan adanya pandemic ini 

malah semakin meningkatkan pendapatan mereka otomatis pada 

masyarakat yang berkecimpung pada bidang tersebut justru tidak 

terdampak. 

2. Kepada peneliti berikutnya diharapkan untuk menambah variabel atau 

faktor-faktor ekonomi lain yang dapat menjelaskan keterkaitan penyebab 

ataupun dampak yang dapat ditimbulkan oleh keadaan-keadaan memaksa 

lainnya.
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LAMPIRAN DOKUMENTASI 

 
 

 



 

SALINAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 /POJK.03/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

 NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL 

SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN 

CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang :  a.   bahwa penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

yang masih berlanjut secara global maupun domestik 

telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung 

terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi 

kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan; 

  b. bahwa dampak lanjutan terhadap kinerja dan kapasitas 

debitur akan meningkatkan risiko kredit, risiko likuiditas, 

dan pada gilirannya memengaruhi ketahanan permodalan 

bank yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan 

stabilitas sistem keuangan, yang dapat memengaruhi 

pertumbuhan ekonomi;  

c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan 

khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem 

keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu 

dilakukan langkah antisipatif dan lanjutan berupa 

penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
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Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical 

Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan 

atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019; 

 

Mengingat :  1.    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992  

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3790);  

  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4867);  

  3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS 

PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN 

COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS 

DISEASE 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian 

Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak 

Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) 

Pasal 2 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni  

ayat (6), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

(1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung 

stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap: 

a. debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk 

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan 

b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019  

(COVID-19). 

(2) Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk 

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 

kebijakan: 

a. penetapan kualitas aset; dan 

b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 

(3) Bank dalam menerapkan kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan 

penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur 

dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penerapan manajemen risiko Bank. 

(4) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) paling sedikit: 

a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur 

yang terkena dampak penyebaran coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) yang paling sedikit 

memuat: 

1. kriteria debitur yang ditetapkan terkena 

dampak coronavirus disease 2019  

(COVID-19); dan 

2. sektor yang terkena dampak coronavirus 

disease 2019 (COVID-19); 

b. melakukan penilaian terhadap debitur yang 

mampu terus bertahan dari dampak coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) dan masih memiliki 

prospek usaha sehingga dapat diberikan 

restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;  

c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai 

tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan 

restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 

d. mempertimbangkan ketahanan modal dan 

memperhitungkan tambahan pembentukan 

cadangan untuk mengantisipasi potensi 

penurunan kualitas kredit atau pembiayaan 

yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan 

melakukan pembagian dividen dan/atau 

tantiem; dan 
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e. melakukan uji ketahanan secara berkala 

terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau 

pembiayaan yang direstrukturisasi dan 

pengaruhnya terhadap likuiditas dan 

permodalan Bank. 

(5) Kebijakan bagi BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 

kebijakan likuiditas dan permodalan.  

(6) BUK, BUS, atau UUS dalam menerapkan kebijakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 

memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah dan ditambahkan  

3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang 

direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan 

restrukturisasi.  

(2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap 

kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum 

maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk 

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 

(3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang 

direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada  

ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan 

akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 

(4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS 

yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset 

berkualitas rendah dalam penilaian tingkat 

kesehatan bank. 

 



- 6 - 
 

(5) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan 

restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan 

prinsip kehati-hatian.  

(6) Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam 

pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan 

dengan pedoman penetapan debitur yang terkena 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (4) huruf a. 

 

3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6A 

(1) Bank harus melakukan penilaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b terhadap 

kemampuan debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan terhadap debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 

tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai 

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran 

Coronavirus Disease 2019 maupun Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini. 

(3) Dalam hal Bank telah menilai bahwa debitur yang 

terkena dampak penyebaran coronavirus disease 

2019 (COVID-19) tidak dapat bertahan, Bank 

melakukan: 

a. penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang 

direstrukturisasi sesuai dengan peraturan 
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Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 

kualitas aset; dan  

b. pembentukan cadangan. 

(4) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus tercantum dalam pedoman internal 

Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman 

penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a. 

 

4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni 

BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB IVA 

LIKUIDITAS DAN PERMODALAN 

 

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) pasal 

yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7A 

(1) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum 

kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan 

bank asing dapat menyesuaikan batas bawah 

pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable 

funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% 

(delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 

31 Maret 2022. 

(2) Penyampaian rencana tindak pemenuhan net stable 

funding ratio maupun kertas kerja dan laporan net 

stable funding ratio oleh BUK yang termasuk dalam 

kelompok bank umum kegiatan usaha 3, bank umum 

kegiatan usaha 4, dan bank asing secara bulanan 

melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan 

hanya berlaku dalam hal net stable funding ratio 

kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2022.  
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(3) BUK yang termasuk dalam kelompok bank umum 

kegiatan usaha 3, bank umum kegiatan usaha 4, dan 

bank asing dengan liquidity coverage ratio dan/atau 

net stable funding ratio kurang dari 100% (seratus 

persen) pada tanggal 31 Maret 2022 harus menyusun 

rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan 

liquidity coverage ratio dan/atau net stable funding 

ratio menjadi paling rendah 100% (seratus persen). 

(4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa 

Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April 2022. 

 

Pasal 7B 

(1) BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan 

kurang dari 5% (lima persen) dari anggaran 

pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 

2020 dan 2021. 

(2) BUK atau BUS dapat tidak melakukan perubahan 

rencana bisnis dalam hal terjadi perubahan rencana 

penyediaan dana pendidikan sepanjang telah 

mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6). 

 

Pasal 7C 

BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan 

yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 

31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil 

alih posisi akhir bulan Maret 2020.  

 

Pasal 7D 

BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok bank 

umum kegiatan usaha 3 dan bank umum kegiatan  

usaha 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer 

sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang 

menurut risiko. 
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6. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah dan ditambahkan  

1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya 

didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok 

dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau 

Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus 

Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana  

Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan 

Pembayaran. 

(2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) menyampaikan: 

a. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan 

Restrukturisasi; dan 

b. Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau 

Pembiayaan Restrukturisasi. 

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini. 

(4) Bank melaporkan kredit atau pembiayaan yang 

direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 5 ayat (1) dalam Sistem Layanan Informasi 

Keuangan dengan menambahkan keterangan 

“COVID19”. 

 

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah 

dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 9 

(1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a secara 

triwulanan sejak posisi akhir bulan Desember 2020 

sampai dengan posisi akhir bulan Maret 2022. 

(2) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b secara bulanan sejak 

posisi akhir bulan November 2020 sampai dengan 

posisi akhir bulan Maret 2022. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) disampaikan secara luring kepada Otoritas 

Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan berikutnya 

setelah posisi bulan laporan. 

(4) Apabila batas waktu penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari 

Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, 

laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.  

 

8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 10 

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus 

pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal  

31 Maret 2022. 

 

9. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 

berlaku, ketentuan dalam:  

a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia  

Nomor 31/310/KEP/DIR tentang Penyediaan Dana 

untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank 

Umum; 
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b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas 

Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset 

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6251); 

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 352, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5630); 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban 

Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity 

Coverage Ratio) Bagi Bank Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 369, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5809); 

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban 

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5848) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban 
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Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5929); 

f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban 

Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net 

Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6099); 

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset 

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan 

Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6284); 

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset 

Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan 

Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6424);  

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas 

Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440);  

j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah; dan 

k. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum, 
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dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini. 

 

10. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.  

 

Pasal II 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan.
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Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 
Mufli Asmawidjaja 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Desember 2020  

       

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIMBOH SANTOSO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 3 Desember 2020 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 267



 
 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 48 /POJK.03/2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

 NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL 

SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN 

CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

I. UMUM 

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran coronavirus 

disease 2019 (COVID-19), OJK telah menerbitkan kebijakan countercyclical 

yang berlaku sejak Maret 2020. Perkembangan penyebaran coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun 

domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit dan risiko 

likuiditas Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan 

permodalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan countercyclical 

sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi 

kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung 

pertumbuhan ekonomi.  

Dalam penerapan kebijakan countercyclical dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19), Bank tetap memperhatikan prinsip 

kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral 

hazard). Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus  

disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta 

disesuaikan dalam hal diperlukan.
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Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian 

nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus 

disease 2019 (COVID-19), antara lain pengaturan mengenai perpanjangan 

periode stimulus, mekanisme penilaian terhadap debitur yang dinilai 

mampu terus bertahan oleh Bank, serta kebijakan terkait likuiditas dan 

permodalan Bank. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1  

Pasal 2 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, 

dan menengah” adalah debitur yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank 

karena debitur atau usaha debitur terdampak dari 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

baik secara langsung ataupun tidak langsung pada 

sektor ekonomi antara lain pariwisata, 

transportasi, perhotelan, perdagangan, 

pengolahan, pertanian, dan pertambangan. 

Contoh: 

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur 

transportasi dan pariwisata dari dan ke 

Tiongkok atau negara lain yang telah 

terdampak coronavirus disease 2019 

(COVID-19) serta travel warning beberapa 

negara. 

2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan 

volume ekspor impor secara signifikan akibat 

keterkaitan rantai suplai dan perdagangan 

dengan Tiongkok atau negara lain yang telah 
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terdampak coronavirus disease 2019  

(COVID-19).  

3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya 

proyek pembangunan infrastruktur karena 

terhentinya pasokan bahan baku, tenaga 

kerja, dan mesin dari Tiongkok atau negara 

lain yang telah terdampak coronavirus  

disease 2019 (COVID-19). 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan 

manajemen risiko Bank: 

a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank 

umum; 

b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko 

bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; 

c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank 

perkreditan rakyat; atau  

d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank 

pembiayaan rakyat syariah. 

Ayat (4) 

Huruf a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “cadangan" adalah:  

1. bagi BUK, BUS, dan UUS, cadangan kerugian 

penurunan nilai sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan;  
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2. bagi BPR, penyisihan penghapusan aset 

produktif sesuai dengan peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai kualitas aset 

produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank perkreditan 

rakyat; atau 

3. bagi BPRS, penyisihan penghapusan aset 

produktif sesuai dengan peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai kualitas aset 

produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank pembiayaan 

rakyat syariah. 

Untuk debitur BUK yang dinilai mampu bertahan 

setelah dilakukan restrukturisasi tetap dapat 

digolongkan sebagai debitur yang tidak mengalami 

kenaikan risiko kredit secara signifikan (Stage-1) 

dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan 

nilai. 

Untuk debitur BUS dan UUS yang dinilai mampu 

bertahan setelah dilakukan restrukturisasi tetap 

dapat digolongkan sebagai debitur dengan 

pembiayaan yang tidak mengalami penurunan nilai 

sesuai standar akuntansi keuangan. 

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan uji ketahanan antara lain 

berupa penerapan stress testing dalam berbagai 

skenario atau review kinerja dan kelayakan 

debitur. Uji ketahanan tersebut ditujukan untuk 

menilai pengaruh penurunan kualitas kredit atau 

pembiayaan restrukturisasi terhadap likuiditas 

dan permodalan, antara lain cash ratio, liquidity 

coverage ratio, net stable funding ratio, dan/atau 

rasio kewajiban penyediaan modal minimum 

terkait dengan besaran pembentukan tambahan 

cadangan. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Angka 2  

Pasal 5 

Ayat (1)  

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat 

dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan 

yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak 

penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah 

tanpa batasan plafon. 

Ayat (2) 

Pelaksanaan restrukturisasi:  

a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penilaian kualitas aset bank umum; 

b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai 

dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum 

syariah dan unit usaha syariah; 

c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset 

produktif dan pembentukan penyisihan 

penghapusan aset produktif bank perkreditan 

rakyat; atau 

d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kualitas aset produktif dan pembentukan 

penyisihan penghapusan aset produktif bank 

pembiayaan rakyat syariah. 

Ayat (3) 

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau 

pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi 

kredit atau pembiayaan sesuai dengan standar 
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akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR 

atau BPRS termasuk pengakuan kerugian yang timbul 

untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.  

Ayat (4) 

Kredit atau pembiayaan yang: 

a. direstrukturisasi kembali; atau  

b. mengalami penurunan kualitas menjadi selain 

lancar, 

setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini berakhir diperhitungkan sebagai aset 

berkualitas rendah sesuai dengan ketentuan Otoritas 

Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan 

bank umum atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum 

syariah dan unit usaha syariah. 

Ayat (5) 

Contoh penyesuaian mekanisme persetujuan kredit 

atau pembiayaan yang direstrukturisasi antara lain: 

a. anggota direksi dapat memberikan izin prinsip 

terhadap kredit atau pembiayaan dan debitur yang 

ditetapkan sesuai kriteria sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan 

mendelegasikan kewenangan kepada pejabat pada 

level tertentu untuk memberikan persetujuan atau  

keputusan restrukturisasi kredit atau pembiayaan 

tersebut;  

b. persetujuan tetap dilakukan oleh pihak yang lebih 

tinggi dari pemutus kredit atau pembiayaan, 

namun dapat dilakukan secara kolektif setelah 

menetapkan kriteria debitur yang layak 

mendapatkan restrukturisasi berdasarkan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; atau 

c. mekanisme lain sesuai dengan kondisi teknis yang 

dihadapi Bank, dengan tetap menerapkan prinsip 

objektivitas, independensi, menghindari benturan 

kepentingan, dan kewajaran. 
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Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 

Angka 3  

Pasal 6A 

Ayat (1) 

Bank memastikan bahwa kebijakan yang mendukung 

stimulus pertumbuhan ekonomi diberikan hanya untuk 

debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) dan diperkirakan akan tetap 

bertahan dari dampak coronavirus disease 2019 

(COVID-19).  

Penilaian terhadap debitur antara lain terkait potensi 

pertumbuhan usaha debitur dan kemampuan debitur 

untuk memenuhi kewajiban sesuai skema 

restrukturisasi. Penilaian terhadap debitur dimaksud 

dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Penilaian 

secara kolektif dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan antara lain kesamaan karakteristik 

dan risiko debitur.   

Ayat (2) 

Bank dapat mulai melakukan penilaian kemampuan 

debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus 

disease 2019 (COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai 

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  

Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus 

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan 

Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus 

Disease 2019 sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

ini berlaku. Selanjutnya untuk debitur yang terkena 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 

(COVID-19) yang direstrukturisasi sesuai Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank melakukan penilaian 

pada saat akan melakukan restrukturisasi. 
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Ayat (3) 

Hasil penilaian Bank terhadap debitur akan berdampak 

terhadap tata cara penilaian kualitas kredit atau 

pembiayaan yang direstrukturisasi.  

Contoh 1: 

Debitur Fanita memiliki kredit dengan kualitas dalam 

perhatian khusus pada posisi akhir bulan Juni 2020. 

Debitur Fanita mengajukan restrukturisasi dan telah 

disetujui pada tanggal 15 Agustus 2020 sehingga sejak 

posisi akhir bulan Agustus 2020 kredit memiliki 

kualitas lancar. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian 

Bank pada bulan Desember 2020 atas debitur Fanita: 

a. dapat bertahan dari dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) maka tetap 

berkualitas lancar selama masa berlaku Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan ini; atau 

b. tidak dapat bertahan dari dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) maka mulai 

1 Januari 2021 penilaian kualitas kredit sesuai 

dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penilaian kualitas aset dan perlu 

dibentuk cadangan yang memadai. 

Contoh 2: 

Debitur Linati mengajukan restrukturisasi dan telah 

disetujui pada bulan Januari 2021. Dalam hal 

berdasarkan hasil penilaian Bank atas debitur Linati: 

a. dapat bertahan dari dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19), maka kredit 

berkualitas lancar sejak dilakukan restrukturisasi  

hingga akhir masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan ini; atau 

b. tidak dapat bertahan dari dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19), maka 

restrukturisasi diperlakukan sebagaimana 

restrukturisasi biasa (tanpa stimulus) dan 

penilaian kualitas kredit sesuai dengan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian 
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kualitas aset dan perlu dibentuk cadangan yang 

memadai. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Angka 4 

Cukup jelas. 

 

Angka 5 

Pasal 7A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan: 

a. bank umum kegiatan usaha 3 dan 

bank umum kegiatan usaha 4 sesuai dengan 

peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan 

modal inti bank; dan 

b. bank asing sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio 

pendanaan stabil bersih (net stable funding ratio) 

bagi bank umum. 

 Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Penyampaian rencana tindak secara luring kepada 

Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat: 

a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor 

Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi 

BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta dan Provinsi Banten; atau 

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai 
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dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat 

BUK. 

 

Pasal 7B 

Cukup jelas.  

 

Pasal 7C 

Setelah masa berlaku Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini 

berakhir, penilaian kualitas agunan yang diambil alih yang 

diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 kembali 

dilakukan berdasarkan periode kepemilikan oleh BUK, BUS, 

atau UUS sejak agunan yang diambil alih diperoleh tanpa 

memperhitungkan periode relaksasi.  

 

Pasal 7D 

Cukup jelas. 

 

Angka 6 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan 

dengan menambahkan keterangan “COVID19” berlaku 

sampai kredit atau pembiayaan lunas atau 

direstrukturisasi kembali setelah masa berlaku 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berakhir. 

 

Angka 7 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Penyampaian laporan secara luring kepada Otoritas 

Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat: 

a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor 

Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi 

Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang 

dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang 

berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta dan Provinsi Banten; atau  

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai 

dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat 

Bank. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Angka 8 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Angka 9 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Angka 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6583 
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LAMPIRAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  

NOMOR 48 /POJK.03/2020 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN 

NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK 

PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran  

 

Nama Bank  : 

Posisi Laporan : Bulan/Tahun 

No Nama Debitur CIF Sektor Ekonomi 

Plafon 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Baki Debet 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Kualitas Aset Keterangan 
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Pedoman pengisian: 

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai 

Berdasarkan Ketepatan Pembayaran UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK. 

2. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran 

hanya diisi untuk debitur dengan plafon: 

a. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi BUK, 

BPR, dan BPRS;  

b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain berorientasi ekspor, bagi BUS dan UUS; atau 

c. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain selain huruf b, bagi BUS dan UUS.  

3. Dalam hal debitur memiliki beberapa rekening, Bank melaporkan 1 (satu) debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif pada laporan 

ini.  

4. “Plafon” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) debitur. 

5. Dalam hal debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan terkena 

dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

6. Jenis Sektor Ekonomi sebagai berikut: 

a. pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

b. pertambangan dan penggalian; 

c. industri pengolahan; 

d. konstruksi; 

e. perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor; 
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f. pengangkutan dan pergudangan; 

g. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 

h. agen perjalanan; 

i. kesenian, hiburan, rekreasi; atau 

j. lainnya (sebutkan). 

7. “Kualitas Aset” merupakan kualitas aset kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain saat posisi bulan laporan dan 

diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet). 

8. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Contoh: 

a. penutupan jalur transportasi; 

b. rantai suplai; 

c. penundaan proyek; atau 

d. lainnya (jelaskan).  

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).
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Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi 

 

Nama Bank  : 

Posisi Laporan : Bulan/Tahun 

 

No Nama Debitur CIF Sektor Ekonomi 

Plafon 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Baki Debet 

(dalam jutaan 

rupiah) 

Kualitas Aset Sebelum 

Direstrukturisasi 
Keterangan 
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Pedoman pengisian: 

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam laporan 

terpisah dari BUK. 

2. Laporan ini diisi dengan data per rekening kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

ini. 

Contoh: 

a. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan hanya rekening 1 yang dilakukan restrukturisasi maka hanya rekening 1 

yang dilaporkan. 

b. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan semua rekening dilakukan restrukturisasi maka Bank melaporkan setiap 

rekening pada baris yang berbeda. 

3. “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi untuk kredit atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi. Pengisian “Sektor 

Ekonomi” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang 

Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran. 

4. “Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi” diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), 

atau 5 (macet). 

5. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengisian “Keterangan” mengikuti 

pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan 

Ketepatan Pembayaran.  
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Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi 

 

 

Nama Bank  : 

Sandi Bank  : 

Posisi Laporan : Bulan/Tahun 

UMKM/ 

Non-UMKM 

Potensi Kredit/Pembiayaan 

Restrukturisasi COVID-19 

Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi 

COVID-19 Persentase Realisasi 

Penca-

dangan 

Akumulasi Posisi 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

A. UMKM A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7= A3/A1 A8=A4/A2 A9 

1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial Wajib 
         

2. Badan Internasional dan Badan Ekstra 

Internasional Lainnya 
         

3. Bukan Lapangan Usaha Lainnya           

4. Industri Pengolahan          

5. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, 

Hiburan, dan Perorangan Lainnya 
         

6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial          

7. Jasa Pendidikan          

8. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga          
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UMKM/ 

Non-UMKM 

Potensi Kredit/Pembiayaan 

Restrukturisasi COVID-19 

Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi 

COVID-19 Persentase Realisasi 

Penca-

dangan 

Akumulasi Posisi 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

9. Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya          

10. Konstruksi          

11. Listrik, Gas, dan Air          

12. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan 

Minum 
         

13. Perantara Keuangan           

14. Perdagangan Besar dan Eceran          

15. Perikanan          

16. Pertambangan dan Penggalian          

17. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan          

18. Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan 
         

19. Rumah Tangga          

20. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi          
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UMKM/ 

Non-UMKM 

Potensi Kredit/Pembiayaan 

Restrukturisasi COVID-19 

Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi 

COVID-19 Persentase Realisasi 

Penca-

dangan 

Akumulasi Posisi 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

B.  Non-UMKM B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7=B3/B1 B8=B4/B2 B9 

1. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan 

Jaminan Sosial Wajib 

         

2. Badan Internasional dan Badan Ekstra 

Internasional Lainnya 

         

3. Bukan Lapangan Usaha Lainnya           

4. Industri Pengolahan          

5. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, 

Hiburan, dan Perorangan Lainnya 

         

6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial          

7. Jasa Pendidikan          

8. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga          

9. Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya          

10. Konstruksi          

11. Listrik, Gas, dan Air          

12. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan 

Minum 

         

13. Perantara Keuangan           
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UMKM/ 

Non-UMKM 

Potensi Kredit/Pembiayaan 

Restrukturisasi COVID-19 

Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi 

COVID-19 Persentase Realisasi 

Penca-

dangan 

Akumulasi Posisi 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

Jumlah 

Debitur 

Baki Debet 

(Rp Miliar) 

14. Perdagangan Besar dan Eceran          

15. Perikanan          

16. Pertambangan dan Penggalian          

17. Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan          

18. Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa 

Perusahaan 

         

19. Rumah Tangga          

20. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi          

Total 
C1 =  

A1 + B1 

C2 = 

 A2 + B2 

C3 =  

A3 + B3 

C4 =  

A4 + B4 

C5 =  

A5 + B5 

C6 =  

A6 + B6 

C7=  

C3/C1 

C8=  

C4/C2 

C9= 

A9+B9 

 

Informasi Kualitatif 
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Pedoman pengisian: 

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Rekapitulasi Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam 

laporan terpisah dari BUK. 

2. Laporan ini diisi dengan data agregat kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 

Data dibagi menjadi restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan  

non-UMKM. Khusus untuk realisasi restrukturisasi dirinci berdasarkan sektor ekonomi. 

3. “Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19” diisi dengan estimasi Bank terhadap potensi restrukturisasi sejak 

berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai 

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, sampai dengan 31 Maret 2022. Dalam hal terdapat 

perubahan estimasi potensi restrukturisasi dengan laporan bulan sebelumnya, Bank menambahkan penjelasan mengenai 

penyebab perubahan tersebut pada baris “Informasi Kualitatif”.  

4. “Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19 Akumulasi” diisi dengan akumulasi restrukturisasi sejak awal Bank 

melakukan restrukturisasi sampai dengan posisi akhir bulan laporan. 

5. “Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19 Posisi” diisi dengan restrukturisasi pada posisi akhir bulan laporan sesuai 

dengan jumlah yang dilaporkan Bank pada Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan keterangan “COVID19”. Dalam hal 

terdapat perbedaan informasi yang dilaporkan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan, Bank menambahkan penjelasan 

mengenai penyebab perbedaan tersebut pada baris “Informasi Kualitatif”.  

6. “Persentase Realisasi” diisi dengan perbandingan antara “Realisasi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19 Akumulasi” 

dengan “Potensi Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi COVID-19”. 
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Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 
Mufli Asmawidjaja 

7. “Pencadangan” diisi dengan selisih antara pencadangan yang dibentuk pada akhir bulan laporan dengan pencadangan yang 

dibentuk pada akhir bulan sebelumnya. Pencadangan untuk BUK, BUS dan UUS yaitu cadangan kerugian penurunan nilai 

sedangkan untuk BPR dan BPRS yaitu penyisihan penghapusan aset produktif. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 Desember 2020 

       

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIMBOH SANTOSO 



RINGKASAN EKSEKUTIF 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG 

STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL 
DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 

(POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19) 
 
1. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara 

langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk 
debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi 
mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat 
memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong 
optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, 
dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus 
perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19. 

2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain: 

a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. 

b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan 
ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk 
debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM 
adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank 
karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik 
secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain 
pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan 
pertambangan. 

d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: 
1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya 

berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk 
kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan 

2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah 
direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi 
ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan 
atau jenis debitur. 

e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam 
peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: 
1) penurunan suku bunga; 
2) perpanjangan jangka waktu; 
3) pengurangan tunggakan pokok; 
4) pengurangan tunggakan bunga; 
5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau 
6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. 

f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru 
kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini 
dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut 
dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana 
lain sebelumnya. 

g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring 
Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020. 

h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. 



   

 

Frequently Asked Questions 

Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19 

 

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa 

OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk 

nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun 

industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan 

diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal 

tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan 

restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus 

COVID-19. Untuk informasi mendetail mengenai ketentuan dimaksud, akan 

dituangkan dalam tanya jawab sebagai berikut : 

1. Apakah restrukturisasi hanya untuk batasan plafon Rp.10 Milyar saja ? 

POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai 

Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan 

khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha 

debitur terdampak  penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak 

langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, 

perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas 

diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk 

seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, 

sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian 

perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. 

 

2. Secara umum, bagaimana mekanisme dan restrukturisasi 

kredit/pembiayaan tersebut ? 

Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila 

diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-

19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai 

penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:  

a.  penurunan suku bunga;  

b. perpanjangan jangka waktu;  

c.  pengurangan tunggakan pokok;  

d.  pengurangan tunggakan bunga;  

e.  penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau  



   

f.  konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.  

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat 

tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun 

penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak 

COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada 

asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. 

 

3. Berarti nanti setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda? 

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK 

penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema 

restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-

masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar 

debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan 

kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan 

secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Jangan sampai ini 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (freerider/aji 

mumpung). Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian 

jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak COVID-19, OJK justru 

meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema 

restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun 

relaksasi bunga. 

Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang 

tidak bertanggungjawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan 

kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun 

memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya 

menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank. 

 

4. Sebagai dampak dari wabah COVID-19, ada kelonggaran cicilan kredit 1 

tahun untuk rakyat kecil, apa saja maksudnya? 

Kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut mengacu pada jangka waktu 

restrukturisasi sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus. Kelonggaran cicilan 

yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil a.l. sektor informal, usaha mikro, 

pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk 

menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki 

tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana,  

pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan work from 

home. Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) 



   

tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 

1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau 

bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen 

bank/leasing misal 3, 6, 9, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang 

diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, 

termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah 

COVID-19. 

 

5. Untuk leasing apakah perusahaan pembiayaan juga melakukan assesmen 

sama seperti bank? Bagaimana larangan penarikan kendaraan bermotor 

oleh debt collector ? 

Untuk nilai leasing senada dengan semangat yang saat ini sudah tertuang dalam 

POJK. Sementara OJK sedang melakukan finalisasi bentuk produk hukum setelah 

melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia agar 

penerapannya tidak menimbulkan moral hazard. Dan sebagai catatan penting, OJK 

sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh debt collector. Namun ini 

diiringi kewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah COVID-19, dan 

mengalami tambahan permasalahan karena wabah COVID-19, diharapkan untuk 

menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan kesepakatan, antara lain 

penjadwalan kembali angsuran. 

 

6. Bagaimana cara menyikapi jika masih ada debt collector yang berusaha 

melakukan penarikan kendaraan bermotor ? 

Debitur dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi 

tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan 

pembiayaan/leasing untuk mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya jika memang 

sudah dilakukan. Pengajuan dapat disampaikan secara online (email/website yang 

ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.  

Sekarang ini debt collector diminta untuk menghentikan sementara penarikan 

kendaraan, karena hal tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak 

langsung. Namun demikian, kami mengingatkan apabila debitur memiliki 

tunggakan untuk lebih proaktif untuk mengajukan restrukturisasi. Apabila debitur 

masih memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, maka debitur harus 

menyelesaikan tunggakan dimaksud. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu 

mengirimkan debt collector kepada debitur dimaksud.  

OJK mengharapkan kerja sama dari seluruh masyarakat untuk secara 

bertanggungjawab bisa memanfaatkan ini kebijakan relaksasi terkait pembayaran 



   

ini. OJK juga saat ini sedang menginvestigasikan karena adanya beberapa debt 

collector yang melakukan penagihan di luar sepengetahuan dari perusahaan 

leasing. Ini juga perlu hati-hati. Kalau itu debt collector dilakukan oleh perusahaan 

pembiayaan, bisa disampaikan kepada debt collector bahwa akan mengurus 

restrukturisasinya dan bisa disampaikan ke perusahaan leasing. 

 

7. Banyak kasus kendaraan yang menjadi obyek leasing tidak lagi dikuasai 

oleh debitur, apakah yang seperti ini masih memungkinkan penarikan oleh 

debt collector ? 

Restrukturisasi ini mensyaratkan itikad baik debitur. Artinya debitur harus 

berkomunikasi (secara online/surat tanpa tatap muka) dengan leasing/perusahaan 

pembiayaan untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan kendaraan yang 

menjadi obyek leasing. Hal ini penting agar leasing/perusahaan pembiayaan sesuai 

dengan tatacara penarikan kendaraan masih dapat bekerjasama dengan pihak 

kepolisian melakukan tindakan hukum apabila terdapat unsur melawan perbuatan 

hukum secara perdata maupun pidana. 

 

8. Bagaimana cara dan syaratnya supaya bisa mendapatkan relaksasi 

kredit/leasing ? 

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad 

baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui 

adalah sebagai berikut:  

a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data 

yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online 

(email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap 

muka. 

b. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur 

termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran 

pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing) 

c. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk 

menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat 

direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang 

nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan 

bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak 

akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing 

disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait. 



   

9. Bagaimana memperoleh lanjutan informasi dari OJK mengenai 

restrukturisasi kredit/leasing  

OJK akan menyampaikan OJK UPDATE berisi informasi ringkas yang disampaikan 

melalui media resmi seperti akun media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan 

informasi melalui website OJK: www.ojk.go.id. Masyarakat juga dapat menghubungi 

kontak Layanan OJK nomor telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 157. Selama 

periode work from home, maka layanan tatap muka di setiap Kantor OJK di Jakarta 

dan di daerah ditutup. 

 

 

Jakarta, 25 Maret 2020 

      

 

 Humas Otoritas Jasa Keuangan 
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