
 
 

 
 

TINJAUAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 PADA 

PEMBIAYAAN MURABAHAH  DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

(STUDI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MAMUJU EX: BSM 

MAMUJU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis  

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 
 Gelar Magister dalam Bidang Ekonomi Syariah pada  

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar 

 

Oleh: 

MUHAMMAD FADEL 
NIM. 80500217016 

 
 

 

PASCASARJANA  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2021



 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama     : Muhammad Fadel  

NIM     : 80500217016 

Tempat, Tangal Lahir  : Lampa, 16 Maret 1991 

Jurusan/Prodi/Konsentrasi  : Magister Ekonomi Syariah  

Fakultas/Program   : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

Alamat   : Jl. Jalan S. Maloso No. 189 Kel. Mapilli Kec. Mapilli 

Judul Tesis : Tinjauan Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 

pada Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan 

Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia Cab. Mamuju 

Ex: BSM Mamuju)  

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar 

adalah karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, 

tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tesis dan 

gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.  

Makassar, 28 Agustus 2021  
Penyusun  

 
 
 
 

Muhammad Fadel 



 



 
 

iv 
 

KATA PENGANTAR  

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, atas kasih sayang-Nya, dan 

pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga 

tercurah pada pemimpin para Nabi dan Rasul, baginda Muhammad SAW, beserta 

keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari 

dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu secara khusus di ucapkan terima kasih 

kepada Orang Tua penulis, yang selama ini telah banyak memberikan perhatian, 

cinta, keihklasan, dan doanya demi selesainya tesis yang tidak pernah saya bayangkan 

dapat terwujud di tahun ini, dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggitingginya penulis juga sampaikan kepada : 

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA., PhD, selaku Rektor UIN Alauddin 

Makassar, beserta para wakil rektor, dan seluruh Staf UIN Alauddin Makassar 

yang telah memberikan bantuan.  

2. Prof. Dr. H. M. Ghalib, MA selaku direktur pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar. beserta jajarannya.  

3. Prof. Dr. H. Muslimin H. Kara, M.Ag. dan Dr. Murtiadi Awaluddin, S.E., M.Si. 

selaku promotor  dan kopromotor yang senantiasa memberikan suport dan 

meluangkan waktunya dengan sabar dalam membimbing, mengarahkan dan 

memotivasi sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik .  

4. Dr. KH. Abdul Wahid Haddade,Lc, M.HI dan Dr. Siradjuddin, M.Si, Ketua 

Program Studi dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah. Para Dosen prodi 



 
 

v 
 

Ekonomi Syariah dan Ian Saputra selaku Staf Pascasarjana Program Studi 

Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan 

kelancaran selama proses perkuliahan serta  penulisan tesis ini. 

5. Bapak Basri selaku Branch manager Bank Syariah Indonesia Cabang mamuju 

terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk melakukan penelitian dan 

wawancara di BSI Mamuju.  

6. Kepada seluruh sahabat-sahabat mahasiswa pascasarjana Ekonomi Syariah dan 

Dakwah angkatan 2017-2018 yang telah banyak memberikan pengalaman dan 

motivasi dalam penyusunan tesis ini. 

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan penulis berharap agar  

tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. Amin.  

          Makassar,28 Agustus 2021 
          Penulis 

 
 
 

          Muhammad Fadel 

 



vi 
 

DAFTAR ISI 

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

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

PENGESAHAN  ......................................................................................................... iii  

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

DAFTAR ISI  .............................................................................................................. vi 

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL  ....................................................................... viii 

PEDOMAN TRANSLITERASI  .............................................................................. ix 

ABSTRAK  ............................................................................................................... xvi 

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................  1-11 

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

B. Fokus dan Deskripsi Fokus ..............................................................................  7 

C. Rumusan Masalah  ...........................................................................................  8 

D. Kajian Pustaka  .................................................................................................  8 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  ...................................................................  10 

BAB II TINJAUAN TEORITIS ........................................................................  12-56 

A. Force Majeure  ...............................................................................................  12 

1. Pengertian Force Majeure  .......................................................................  12 

2. Syarat-syarat Force Majeure  ...................................................................  15 

3. Teori Force Majeure  ...............................................................................  16 

4. Bentuk Force Majeure  ............................................................................  18 

5. Force Majeure dalam Fiqhi  .....................................................................  24 

6. Pandemi Covid-19 sebagai Force Majeure  .............................................  25 

B. Pembiayaan Murabahah  ...............................................................................  40 

1. Pengerian Pembiayaan Murabahah........................................................... 40 

2. Landasan Syariah .....................................................................................  42 

3. Skema Pembiayaan Murabahah   .............................................................  47 

 



vii 
 

C. Penyelesaian Force Majeure  .........................................................................  50 

D. Kerangka Konseptual  ....................................................................................  56 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .........................................................  57-70 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...........................................................................  57 

B. Pendekatan Penelitian ...................................................................................  59 

C. Sumber Data ..................................................................................................  60 

D. Metode Pengumpulan Data ............................................................................ 61 

E. Instrumen Penelitian .....................................................................................  64 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  .........................................................  65 

G. Pengujian Keabsahan Data ...........................................................................  66 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..................................  71-99 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................................................  71 

B. Implementasi Pembiayaan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada 

Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Mamuju Selama Masa Pandemi  

Covid-19 .................................................................................................................. 74 

1. Peraturan yang Berlaku di Masa Pandemi Covid-19  ................................  79 

2. Upaya Penyelamatan dan Penyelesian Pembiayaan Murabahah  di Masa 

Pandemi Covid-19  .......................................................................................... 91 

C. Mekanisme Penyelesian Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Bank Syariah 

Indonesia Yang Mengalami Force Majeure di Masa Pandemi Covid-19  .....  94 

BAB V PENUTUP ...........................................................................................  100-101 

A. Kesimpulan   ................................................................................................  100 

B. Implikasi Penelitian  ...........................................................................................  101 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN  

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

 



viii 
 

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL  

Daftar Gambar : 

Gambar 2.1 Skema Ba’i Al-Murabahah  ...............................................................  48 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep  ....................................................................................  56 

Gambar 4.1 Struktur Tata Kelola Bank Syariah Indonesia  ...................................  73 

Gambar 4.2 Skema Angsuran Restrukturisasi Pembiayaan BSI  ............................  98 

Gambar 4.3 Mekanisme Pengajuan Panjaminan Pembiayaan Restrukturisasi  .....  99 

 

Daftar Tabel : 

Tabel 1.1 Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian   ................................................... 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI  

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 ha (dengan titik di ح

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 es (dengan titik di ص

bawah) 
 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 Ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 
 Za ẓ zet (dengan titik di ظ

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
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 hamzah , Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
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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 

 fatḥah dan alif …ا َ| …ىَ 
atau yā’ Ā a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ I i dan garis di ى
atas 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di ىو
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). 
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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 

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
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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 

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 
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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, 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 
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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 

 

 

  



 

ABSTRACT 
Name  : Muhammad Fadel   
Reg. Numb : 80500217016 
Thesis Title : The Overview of Force Majeure due to the Covid-19 Pandemic on 
Murabahah Financing at Islamic Financial Institutions (A Study of Indonesian Islamic 
Bank Mamuju Branch, Ex: BSM Mamuju). 
 

Force majeure is one of the concepts in civil law and accepted as a principle in banking 
law. The current status of the Covid-19 pandemic as a non-natural disaster is reinforced in 
Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters 
for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as National Disasters. The 
occurrence of the Covid-19 pandemic is a situation beyond the control of customers/debtors. 
Therefore, the current state of the pandemic cannot be accounted for by the debtor/customer. 

This study aims to determine the implementation of financing and the settlement of 
murabahah financing on customers of Bank Syariah Indonesia at Mamuju branch, Ex: BSM 
Mamuju and the mechanism for the settlement of murabahah financing for customers of Bank 
Syariah Indonesia in Mamuju branch who experienced Force Majeure. 

This research was field research. It adopted qualitative descriptive research design 
using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. The methods 
of collecting data were through observation, documentation, and interviews. 

This study found that apart from referring to Bank Indonesia regulations, the 
implementation of financing and the settlement of murabahah financing on customers of 
Bank Syariah Indonesia at Mamuju branch, Ex: BSM Mamuju also referred to the Indonesian 
Financial Services Authority Regulation No. 45 of 2020 which regulated the implementation 
of banking during the Covid-19 virus pandemic. Regarding the mechanism for settling 
murabahah financing for Indonesian Sharia Bank customers who experienced Force Majeure 
during the Covid-19 pandemic, the Bank prioritized the principle of deliberation to reach 
consensus. The deliberation mechanism was carried out with the aim of providing acceptable 
solutions, in accordance with the ability and condition of the customer who was affected by 
Force Majeure. If the deliberation mechanism was not successful, the next step was for the 
case to be executed or requesting the determination of the sharia arbitration decision through 
the religious court, with the agreement of the party. 
 
 
Keywords: Force Majeure, Financing, Murabahah, Covid-19 
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ABSTRAK  
Nama  : Muhammad Fadel   

NIM  : 80500217016 

Judul  : Tinjauan Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19 Pada Pembiayaan   

Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Bank Syariah 

Indonesia Cabang Mamuju Ex : BSM Mamuju).  

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan 
diterima sebagai prinsip dalam hukum perbankan. Status pandemi Covid-19 saat ini 
sebagai bencana non alam yang diperkuat dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 
2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Terjadinya pandemi Covid-19 adalah keadaan 
diluar kendali para nasabah/debitur. Oleh karenanya, keadaan pandemi yang terjadi 
saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur/nasabah. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui impelementasi pembiayaan dan 
penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cab. 
Mamuju Ex: BSM Mamuju dan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah 
pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cab. Mamuju Ex: BSM Mamuju yang 
mengalami force Majeure.  

penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang tergolong 
dalam deskriptif  kualitatif dengan menggunakan pendekatan Statute Aproach, 
Conceptual Approach, Comparative Approach. Metode pengumpulan data melalui 
observasi, dokumentasi, dan wawancara.   

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa impelementasi pembiayaan dan 
penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cab. 
Mamuju Ex: BSM Mamuju selama masa pandemi Covid-19 selain mengacu pada 
ketentuan Bank Indonesia juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI 
No. 45 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan perbankan dimasa pandemi 
virus Covid – 19, sedangkan mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah pada 
nasabah Bank Syariah Indonesia yang mengalami Force Majeure  di masa pandemi 
Covid-19 mengutamakan prinsip musyawarah mufakat, mekanisme musyawarah 
dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi yang dianggap sesuai dengan 
kemampuan dan kondisi nasabah yang terkena Force Majeure, dan jika mekanisme 
musyawarah tidak/belum berhasil, langkah selanjutnya adalah kasus akan di eksekusi 
atau meminta penetapan putusan arbitrase syariah melalui pengadilan agama tentunya 
dengan kesepakatan pihak tersebut.  

 
 

Kata Kunci : Force Majeure , Pembiayaan, Murabahah, Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbankan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia, 

mendapat perhatian serius oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang Undang 

Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang kemudian diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya 

dilakukan perubahan kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.1 

Kegiatan perkreditan, sebagai salah sektor penting bank untuk masyarakat, 

harus mempertimbangkan beberapa hal untuk memperkecil resiko, yang terkait 

dengan iktikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay)  

nasabah untuk melunasi kreditnya.2 Dalam analisis kredit tersebut dikenal dengan 

Prinsip 5C, yaitu 1) character (watak, sifat, kebiasaan debitur sangat berpengaruh 

pada pemberian kredit, 2) capacity (kapasitas berhubungan dengan kemampuan 

seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman, 3) capital (kreditur dapat menilai 

modal debitur, semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang 

semakin serius dalam menjalankan usahanya), 4) collateral (jaminan yang dibutuhkan 

untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya serta 

terakhir 5) condition (kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah 

                                                             

1Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, Citra Aditya (Bakti, 
Bandung:2003), h. 4 

2Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Bank untuk Meminimalisir 
Resiko”, Yuridika, Vol. 29 No. 2 Mei-Agustus 2014, h. 220. 
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daya beli, masyarakat, 6) luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan 

baku, pasar modal, dan sebagainya).3 

Prinsip-prinsip tersebut juga berlaku dalam analisis pembiayaan syariah  

termasuk dalam akad murabahah, agar risiko kerugian dan tidak dilunasinya kredit  

dapat ditekan. Murabahah adalah jual beli barang pada harga dengan tambahan 

keuntungan/margin yang disepakati.4 Akad yang banyak mendapat penilaian tentang 

“kehalalan” pelaksanaannya adalah murabahah, yaitu jual beli dengan harga jual 

terdiri dari harga beli dan keuntungan yang sudah disepakati.5 Dalam hal ini, 

murabahah dapat dilakukan dengan skema utang oleh Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dapat menggunakan jaminan atasnya.6 Meskipun berdasarkan Prinsip 5C, LKS 

mempunyai langkah untuk mengantisipasi kerugian akibat nasabah yang tidak 

amanah, namun dalam keadaan tertentu, apakah kewajiban pelunasan hutang dalam 

akad murobahah mutlak hukumnya? Salah satunya dalam kondisi darurat/Force 

Majeure. 

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan 

keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga 

pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat sebagai tambahannya. Akad 

murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank Syariah 

membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah 

                                                             

3Ashofatul Lailiyah, “Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Bank untuk Meminimalisir 
Resiko”, h. 224. 

4Muhammad Safii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani 
Press,2001), h. 100. 

5Muhammad Safii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, h. 101. 

6Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 
poin keempat dan kelima.   
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yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan 

yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.7 

Praktik akad murabahah dilapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan 

yang menjadi prasyaratnya rukun dan ketentuan tersebut yaitu: 

1. Adanya pelaku yang meliputi penjual (ba’i) dan pembeli (musytari). 

2. Adanya objek jual beli (mabi’) yang diperbolehkan secara syariah. 

3. Munculnya harga barang (tsaman) yang disebutkan secara jelas jumlah dan 

satuan mata uangnya. 

4. Terjadinya kontrak (ijab qabul) antara penjual dan pembeli. 

Dalam melakukan suatu bisnis, pelaku usaha diwajibkan untuk selalu 

membaca dengan hati-hati mengenai seluruh klausul yang terdapat dalam perjanjian. 

Akan fatal akibatnya jika pelaku usaha hanya membaca sekilas dan tidak mengerti isi 

perjanjian bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang meminta bantuan jasa dari seorang 

ahli hukum untuk membantu menafsirkan isi perjanjian maupun untuk dalam tahapan 

negosiasi perjanjian. Dari sekian banyak klausul yang terdapat dalam perjanjian, 

terdapat satu klausul yang selalu ada, yaitu klausul mengenai Force Majeure. 

Klausul ini muncul karena adanya kebutuhan pengaturan untuk hal-hal yang 

mungkin terjadi dimasa mendatang yang dapat berpotensi untuk menimbulkan 

konflik antara para pihak dalam perjanjian. Force majeure atau keadaan memaksa ini 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk 

melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga 

pada saat dibuatnya perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat 

                                                             

7Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73. 
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dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam 

keadaan beriktikad buruk. 

Pembiayaan syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah, maka dalam  

pendekatan Force majeure juga harus dari sisi Hukum Islam. Force majeure adalah  

suatu keadaan yang memaksa yang dialami seseorang. Dalam hukum Islam force  

majeure dikenal dengan istilah dharurah, yang diartikan sebagai keadaan yang  

mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia. 

Dharurah berkaitan dengan lima tujuan yang dikenal dalam hukum Islam sebagai 

maqasid al-syariah (tujuan syariah), yaitu melindungi agama, jiwa, nasab, harta serta  

kehormatan manusia. Sehingga seseorang yang mengalami keadaan tersebut  

mendapatkan keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang 

awalnya dilarang untuk mengatasi permasalahan yang di hadapinya. 

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan 

diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa 

Force majeure atau vis major dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak 

memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi 

pokok perjanjian.8 Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan 

hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke 

Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu: 

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan 

perjanjian; 

2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian 

tersebut; 

                                                             

8Susanto, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 142-143. 
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3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak; 

4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas 

lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu; 

5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan 

dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan 

oleh pihak yang mengajukan tuntutan.9 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan 

keadaan force majeur adalah: 

1. Adanya kejadian yang tidak terduga; 

2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin 

dilaksanakan; 

3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; 

4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. 

Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor dan bencana lain seperti 

pandemi Covid-19 di seluruh wilayah di dunia termasuk Indonesia dapat 

menyebabkan debitur tidak dapat melakukan usaha untuk menuanikan kewajiban 

pembayarannya dikategorikan keadaan force majeur. 

Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal 2020, sangat berdampak pada  

surutnya segala bentuk aktivitas-aktivitas ekonomi. Pandemi Covid-19 telah 

mengganggu kelangsungan yang berdampak pada berbagai macam sektor seperti 

perbankan, yang berdampak pada debitur dalam hal ketidakmampuan membayar 

kredit, atau ketidakmampuan berprestasi, disamping itu pandemi Covid-19 juga 

                                                             

9Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional”, 

Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, h. 115. 
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berdampak pada bidang properti, berdampak pada user dan penyewa dalam hal 

ketidakmampuan menunaikan kewajibannya dalam berprestasi. 

Selain itu pandemi juga berdampak besar pada usaha mikro, kecil, dan 

menengah dalam hal ketidakmampuan menunaikan kewajiban atas modal. Tidak 

sampai disitu Covid-19 juga berdampak pada usaha pabrik-pabrik industri, terutama 

pada pekerja pabrik, pekerja dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja meski masa 

kontrak mereka belum berakhir, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap 

perjanjian atau berbagai kontrak bisnis lainnya. Oleh karena terjadinya pendemi 

Covid-19, maka segala bentuk prestasi mengalami kendala dan keterlambatan karena 

terdampak Covid-19, keterlambatan pembayaran adalah faktor terjadinya Covid-19 

(Force Majeure), sehingga berpengaruh kepada keadaan dan kondisi perekonomian 

dan kelancaran para pihak yang terdampak pandemi.10 

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Penetapan bencana Non-Alam penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional menjadi pertanyaan bagi 

masyarakat , apakah Covid-19 masuk dalam kategori Force majeure dan 

                                                             

10Muhammad Akbar Fhad Syahril, “Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan 
Perjanjian Kredit.” OSF Preprints, 1 Feb. 2021, h. 2 
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bagaimanaklausul Force Majeurepada pembiayaan murabahah di lembaga keuangan 

syariah di masa Covid-19. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Tinjauan Force MajeureAkibat Pandemi Covid-19Pada Pembiayaan 

Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia 

Cabang Mamuju Ex: BSM Mamuju)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari deviasi atau juga pelebaran ruang lingkup pembahasan 

serta mempermudah upaya memberi gambaran ruang lingkup pembahasan, maka 

penting untuk menetapkan deskripi fokus dalam penelitian ini. 

Tabel 1.1 

Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian  
No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Ket. 

1 

 

 

1.  

Force Majeure 

. 

 

Keadaan yang terjadi setelah dibuatnya 

perjanjian yang menghalangi debitur untuk  

Memenuhiprestasinya/kewajibannya selama 

masa pendemi Covid-19 

 

2 Pembiayaan 

Murabahah 

Pembiayaan dana dari pemilik modal, baik baik 

LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah 

untuk membeli barang dengan menegaskan 

harga belinya barang dan pembeli (nasabah) 

akan membayarnya dengan harga yang lebih, 

sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang 

disepakati bersama 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok  masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana Penyelesaian Pembiayaan Murabahah pada nasabah yang mengalami 

Force Majeure Akibat Pandemi Covid-19di Bank Syariah Indonesia Cab. 

Mamuju?”.Pokok masalah tersebut kemudian diturunkan dalam submasalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana impelementasi pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan 

murabahah pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cab. MamujuEx: BSM 

Mamuju selama masa pandemi Covid-19? 

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah 

Bank Syariah Indonesia yang mengalami Force majeure di masa pamdemi 

Covid-19? 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai “Force majeure pada pembiayaan Murabahah di 

Lembaga Keuangan Syariah” dilakukan oleh beberapa peneliti. Berdasarkan 

eksplorasi peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi 

dengan fokus tesis ini, terlebih lagi dalam penelitian yang sama dan menjadikan Bank 

Syariah Indonesia sebagai objek penelitian. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teori sebelumnya, maka perlu dikemukakan beberapa penelitian yang relevan 

dengan topik penelitian ini.  

Berdarkan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan 

obyek kajian penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang 
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membahas tentang Force majeure pada pembiayaan Murabahah di Lembaga 

Keuangan Syariah antara lain: 

1. Nisrina Mutiara Dewi dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan 

tentang Keadaan  Memaksa (Force Majeure) dalam Sengketa Perjanjian 

Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan”, hasil penelitian ini 

mengungkapkan bahwa Pada sengketa perjanjian murabahah meninjau 

tentang keadaan memaksa (Force Majeure) sudah sesuai dengan hukum 

perundang-undangan yang berlaku.11 

2. Sudarto dan  Handyka Prayogi Lesmana dalam penelitiannya yang 

berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah pada Debitur 

Force majeure Menurut Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, .Hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa penanganan pembiayaan murabahah  yang disebabkan Force 

majeure pihak nasabah terdapat dua upaya penanganan, yakni upaya 

penyelamatan dan upaya penyelesaian pembiayaan murabahah . Adapun 

hambatan dalam penanganan pembiayaan murabahah  yang disebabkan 

Force majeure faktor internal dari pihak bank dan factor eksternal dari 

pihak nasabah. Dalam rangkah meminimalisir dampak dari adanya 

pembiayaan murabahah  yang disebabkan Force majeure maka dapat 

                                                             

11Nisrina Mutiara Dewi, “Tinjauan tentang Keadaan  Memaksa (Force Majeure) dalam 
Sengketa Perjanjian Murabahah di BNI Syariah Cabang Medan”,Jurnal, Misykat Al-Anwar Jurnal 
Kajian Islam dan Masyarakat  3 No. 1 Tahun  2020, h. 1-16 
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diharapkan bank syariah mengoptimalkan manajemen resiko dan prinsip 

kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya.12 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana impelementasi pembiayaan dan penyelesaian 

pembiayaan murabahah pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cab. 

Mamuju Ex: BSM Mamuju selama masa pandemi Covid-19 

b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah pada 

nasabah Bank Syariah Indonesia yang mengalami Force majeure di masa 

pamdemi Covid-19 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membangun teoriForce majeure pada 

pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Secara praktis, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi Diri Pribadi 

Penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan peneliti khususnya 

tentang Force majeure pada pembiayaan Murabahah di Lembaga 

Keuangan Syariah  

b. Bagi Pascasarjana Universitas Islam Negeri  Makassar, Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa jurusan 

                                                             

12Sudarto dan  Handyka Prayogi Lesmana, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah 
pada Debitur Force Majeure Menurut Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Perbankan Syariah”, Jurnal Pro Hukum  7 No. 1 Tahun 2018, h. 1-13 
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Ekonomi Syariah mengenai Force majeure pada pembiayaan Murabahah 

di Lembaga Keuangan Syariah. 

c. Bagi Publik 

1) Pengelola Pendidikan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada para pengelola pendidikan terkhusus pada LKS/Bank 

Syariah tentang mengenai Force majeure pada pembiayaan 

Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. 

2) Bagi Peneliti lain: Penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya untuk 

melihat kesesuaian dan manfaat tentang mengenai Force majeure pada 

pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah.Selain itu, 

penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi dan dapat dikembangkan 

lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Force Majeure 

1. Pengertian Force Majeure 

Keadaan memaksa atau force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi 

setelah dibuatya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. 

Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko 

dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjajian dibuat. 

Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya 

suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan 

alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.13 

Terdapat juga pendapat para ahli terkait force majeuer, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Menurut Subekti, force majeure adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari 

kewajiban membayar ganti rugi.  

b. Menurut Abdul kadir Muhammad, force majeure adalah keadaan tidak 

dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak 

terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu 

membuat perikatan. 

c. Menurut Setiawan, force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah 

dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi 

                                                             

13Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, 
(Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 115. 
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prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus 

menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan 

dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi 

prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.14 

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah Force Majeure, bahkan tidak 

menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan memaksa atau hal terduga tersebut, 

namun istilah tersebut ditarik dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang 

mengatur tentang ganti rugi, resiko untuk kontrak sepihak dalam keadaan memaksa 

ataupun dalam bagian kontrak kontrak khusus dan tentunya diambil dari kesimpulan-

kesimpulan teori teori hukum tentang force majeure, doktrin dan yurisprudensi. Ada  

beberapa pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang force majeur di  dalam KUH 

Perdata, diantarannya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 1444, 1445 dan 1460.15 

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan terkait pembayaran ganti rugi dan 

bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan dirinya mengalami hal yang tak 

terduga hingga menyebabkan dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya.16 

Pasal 1245 KUH Perdata menjelaskan mengenai pembebasan  pembayaran 

biaya, rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu 

keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat 

sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan 

yang terlarang.17 

                                                             

14Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke III (Jakarta: Kencana, 2017), h. 295. 

15Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, h. 
115. 

16Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1244 

17Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab III Bagian 3 Pasal 1245 
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Pasal 1545 menjelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah 

dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap 

gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang 

yang telah ia berikan dalam tukar menukar.18 

Pasal 1553 menjelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya yang 

disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka 

persetujuan sewa gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya sebagian 

musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan 

atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak 

berhak atas ganti rugi. 

Pasal 1444 menjelaskan mengenai hapusnya suatu perikatan apabila  barang 

tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tak dapat diperdagangkan, atau 

hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, 

asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur dan sebelum ia lalai 

menyerahkannya. Meskipun debitur lalai menyerahkan barang tersebut, perikatan 

tetap hapus jika barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan 

kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Namun dalam hal 

ini tidak serta merta si berutang bisa sembarangan beralasan, karena si berutang 

diwajibkan membuktikan kejadian tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara 

bagaimanapun suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang itu 

sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.19 

                                                             

18Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 5 Pasal 1545 

19Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1444 
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Pasal 1445 menjelaskan tentang kewajiban memberikan hak dan tuntutan 

tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat 

diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur.20 

Pasal 1460 menjelaskan tentang barang yang dijual itu berupa barang yang 

sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan 

pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut 

harganya.21 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan force majeure adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia 

yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur 

tidak wajib menanggung resiko tersebut. 

2. Syarat-syarat Force Majeure 

Dengan adanya force majeur tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur 

untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung 

jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal 

demikian.Purwahid Patrik menyatakan ada 3 syarat untuk berlakunya keadaan force 

majeur, yaitu: 

a. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya;  

b. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;  

c. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur 

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan force majeure 

adalah sebagai berikut: 

                                                             

20Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab IV Bagian 7 Pasal 1445 

21Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460 
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a. Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa;  

b. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu 

perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang.22 

Dengan adanya beberapa syarat di atas maka seseorang tidak bisa semaunya 

sendiri mengatakan dirinya mengalami force majeur karena debitur bisa beralasan 

apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat 

menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung 

jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan force majeur harus 

sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur 

berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak 

dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan;  

b. Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas 

peristiwa   yang menghalangi ia berprestasi;  

c. Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya 

tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian.23 

3. Teori-teori Force Majeure 

Ada dua teori yang membahas tentang Force Majeure, yaitu: 

a. Teori objektif 

Menurut teori objektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang 

keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap  orang mutlak 

                                                             

22Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, h. 1 

23 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum, h.  
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tidak mungkin dilaksanakan. Suatu keadaan tidak  mungkin melakukan 

prestasi yang diperjanjikan karena ketidakmampuan debitur untuk 

menghadapi kenyataan. Pada hal ini debitur sama sekali tidak mungkin 

melakukan prestasinya pada kreditur. Misalnya penyerahan sebuah rumah 

tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat gempa 

bumi atau bencana alam lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini 

terus berkembang, yakni tidak lagi berpegang kepada ketidakmungkinan yang 

mutlak, tetapi menganggap juga sebagai keadaan memaksa apabila barangnya  

hilang atau di luar perdagangan.24 

b. Teori Subjektif 

Menurut teori subjektif terdapat keadaan memaksa, jika debitur yang 

bersangkutan mengingat keadaan pribadi daripada debitur tidak dapat 

memenuhi prestasinya. Maksudnya yaitu apabila terjadi keadaan memaksa 

pada debitur, terhapuslah keadaan debitur. Dengan demikian debitur tidak 

dapat dimintai pertanggungjawaban kreditur karena tidak memikul kesalahan 

apapun. Misalnya A seorang pemilik industri kecil harus menyerahkan 

sejumlah barang kepada B, di mana barang-barang tersebut masih harus 

dibuat dengan bahan-bahan tertentu. Tanpa diduga bahan-bahan tersebut 

harganya telah naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi 

prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subjektif mengakui 

                                                             

24Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, (Bandung: 
Pustaka Sutra, 2008), h. 39. 
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adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika nini menyangkut industry besar 

maka tidak terdapat keadaan memaksa.25 

4. Bentuk Force Majeure 

Force majeure atau keadaan kahar merupakan suatu kejadian yang di luar 

prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha 

atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi.Di antara bentuk-bentuk 

force majeure bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, 

kebakaran hingga peperangan.26 Selain bentuk-bentuk di atas, terdapat pula bentuk 

Force majeure secara khusus, yakni:   

a. Undang-undang atau peraturan pemerintah.  

Dalam hal ini tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilakukan, tetapi 

prestasi tidak boleh dilakukan akibat adanya undang-undang atau peraturan 

pemerintah tadi.  

b. Sumpah.  

Sumpah kadang-kadang menimbulkan keadaan memaksa, yaitu apabila 

seorang yang harus berprestasi itu dipaksa bersumpah untuk tidak melakukan 

prestasi.  

c. Tingkah laku pihak ketiga. 

d. Pemogokan.27 

                                                             

25Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, 40. 

26Bahtiar HS, Jejak-Jejak Surga Sang Nabi, (Depok: Lingkar Pena Kreativa, 2018), h. 2 

27Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha, h. 41 
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Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan memaksa yang 

menyebabkan terjadinya Force Majeure, maka Force majeure dapat dibedakan ke 

dalam dua bentuk, yaitu:  

a. Force majeure Permanen  

Bisa dikatakan permanen apabila  sama sekali sampai kapanpun suatu 

prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya 

barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan 

debitur. 

b. Force majeure Temporer 

Sebaliknya, dikatakan temporer apabila terhadap pemenuhan prestasi 

dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, 

misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, di mana setelah peristiwa tersebut 

berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. 

1) Force majeure dalam kontrak jual-beli  

Force majeure untuk kontrak jual-beli, khususnya mengenai resiko sebagai 

akibat dari force majeure diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdata. Pasal 1460 

merupakan ketentuan terpenting sekaligus paling kontroversional dalam KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa resiko atas barang tertentu yang diperjualbelikan akan 

ditanggung pembeli. Karena itu bila barang musnah sebelum penyerahan karena force 

majeure, pembeli tetap harus membayar harga yang disepakati sekalipun ia tidak lagi 

akan dapat menerima barang yang dimaksud 28.  

                                                             

28Suharnoko , Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif, h. 104 
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Dalam praktik ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata ditafsirkan secara sempit 

oleh pengadilan sedemikian sehingga risiko berpindah kepada dan pada akhirnya 

ditanggung penjual.  

1. Pertama, barang yang dimaksud ditafsirkan hanya merujuk pada barang yang 

tidak tergantikan (satu-satunya) yang secara khusus ditunjuk oleh pembeli 

sebagai barang yang hendak dibelinya.  

2. Kedua, ketentuan dalam Pasal 1460 KUHPerdata dianggap hanya berlaku 

terhadap situasi barang yang dimaksud musnah sebelum diserahkan. Jika tidak 

diserahkannya barang disebabkan karena adanya larangan ekspor dari barang 

tersebut ke dalam negara pembeli, ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata tidak 

akan diberlakukan. 29 

2) Force majeure dalam kontrak tukar-menukar  

Pengaturan untuk kontrak tukar-menukar, soal resiko sebagai akibat dari 

peristiwa force majeure diatur dalam Pasal 1545 KUHPerdata. Dari ketentuan Pasal 

1545 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kontrak timbal balik, maka 

resiko akibat dari force majeure ditanggung bersama oleh para pihak. Jika ada para 

pihak telah terlanjur berprestasi dapat memintakan kembali prestasinya tersebut, jadi 

kontrak tersebut dianggap gugur. Dengan demikian, pengaturan resiko dalam kontrak 

                                                             

29Id. sebagai contoh penerapan Pasal 1460 KUHPerdata, Menteri Perdagangan mengeluarkan 
peraturan melarang ekspor tanah dan pasir dan mengancamkan sanksi pidana yang termuat di dalam 
UU Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran ketentuan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Surat 
Edaran 3/1963 yang menyatakan ketentuan Pasal 1460 KUHPerdata harus dianggap batal demi hukum 
(tidak berkekuatan hukum). Surat Edaran tersebut ditafsirkan sebagai himbauan agar hakim tidak 
menerapkan ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata. 
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tukar-menukar ini dapat dianggap pengaturan resiko yang adil, sehingga dapat 

dicontoh pengaturan resiko untuk kontrakkontrak timbal balik lain selain dari kontrak 

tukar menukar tersebut.  

3) Force majeure dalam kontrak sewa menyewa  

Pengaturan force majeure untuk kontrak sewa menyewa terdapat dalam Pasal 

1553 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:  

“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena 
suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa-menyewa tersebut 
gugur demi hukum.”  
 
“jika barangnya hanya sebagian musnah, maka pihak penyewa dapat memilih 
menurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah 
dia akan meminta pembatalan sewa-menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia 
tidak berhak untuk meminta ganti rugi.”  
 

Ketentuan resiko dalam kontrak sewa-menyewa yang terlihat dalam Pasal 

1553 KUHPerdata menempatkan kedua belah pihak untuk menanggung resiko dalam 

keadaan force majeure, tanpa adanya hak dari pihak yang merasa dirugikan untuk 

meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang dapat dicontoh bagi 

penafsiran resiko dan force majeure untuk kontrak timbal balik lain selain dari 

kontrak sewa menyewa tersebut. Keadaan memaksa ini pula mengarahkan kepada 

teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (afwesigheid van schuld), teori 

memberikan keringanan terhadap debitur untuk tidak bertanggungjawab terhadap 

suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena kesalahan tersebut bukan berasal 

dari debitur. Teori ini memberikan arahan bahwa:  
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1. Pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdata).  

2. Kedua, beban resiko tidak berubah terutama pada keadaan memaksa 

sementara. 

3. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi bersamaan 

dengan pembebasan dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, 

kecuali terhadap Pasal 1460 KUHPerdata. 30 

Rahmat S.S. Soemadipradja menjelaskan bila diperbandingkan dengan 

lingkup force majeure yang diatur di dalam KUHPerdata maka ada perkembangan 

yang terjadi, bahwa lingkup force majeure tidak lagi terbatas pada peristiwa alam 

atau act of God, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada 

tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang 31. Ruang lingkup atau 

jenis peristiwa tersebut meliputi:  

1. Resiko perang, kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari kuasa 

Yang Maha Besar: disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara Jepang 

dalam masa perang (Putusan MA RI No. Reg. 15 K/Sip/1957); 

2. Act of God, tindakan administratif penguasa, perintah dari yang berkuasa, 

keputusan, segala tindakan administratif yang menentukan atau mengikat, 

suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam 

perjanjian (Putusan MA RI No. 3389 K/Pdt/1984);  

                                                             

30Salim, Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 264. 

31Rahmat S.S. Soemadipradja, Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa, Nasional Legal 
Reform Program-Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 120. 
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3. Peraturan-peraturan pemerintah (Putusan MA RI No. Reg. 24 K/Sip/1958); 

Baik PN maupun PT menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh tergugat 

Super Radio Company NV tidak dapat dipergunakan sebagai alasan force 

majeure karena apabila tergugat tidak bisa mendapatkan motor AJS dari NV 

Danau karena keluarnya peraturan-peraturan pemerintah (KPUI) tentang 

larangan untuk mengimpor lebih dari satu merek motor maka untuk 

memenuhi kewajibannya terhadap penggugat, ia harus berikhtiar/berusaha 

mendapatkan sepeda motor itu dari NV Ratadjasa atau dengan jalan lain, asal 

tidak dengan cara melanggar hukum. Baik PN maupun PT menyatakan bahwa 

tergugat Super Radio Company NV telah melalaikan kewajibannya.  

4. Kecelakaan di laut, misalnya kapal tenggelam karena ombak besar memukul 

lambung kapal (Putusan MA RI No. 409 K/Sip/1983);  

5. Keadaan darurat (Putusan MA RI No. Reg. 1180 K/Sip/1971);  

6. Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan/atau yang 

sangat memaksa yang terjadi di luar kekuasaan pihak yang harus berprestasi 

(Putusan No. 21/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst).  

Kemutlakan force majeure dalam pandangan Rosa Agustina termasuk ke 

dalam Ajaran yang objektif (de objective overmachtsleer) debitur berada dalam 

keadaan memaksa, apabila pemenuhan prestasi itu tidak mungkin dilaksanakan oleh 

siapapun juga atau oleh setiap orang. Adapun dan kerelatifan dari force majeure 

ajaran yang Subjektif (de subjectieve overmachtsleer), keadaan memaksa itu ada 
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apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi dengan kesukaran atau 

pengorbanan yang besar, sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak 

dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Overmacht ditujukan terhadap suatu peristiwa 

yang menghambat terpenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan berada di luar 

kemampuannya, bukan hambatan yang dibuat secara sengaja atau oleh karena 

kelalaian, hambatan karena kelalaian merupakan kejadian yang disebabkan oleh 

tindakan diri pribadi debitur atau adanya vreemde oorzak (sebab luar) 32 

5. Force majeure dalam Fiqhi 

Teori kaidah fikih Islam mengenai persoalan Force majeure disebut dengan 

istilah al-masyaqqah yaitu yang berarti kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan 

kesukaran. Dalil yang sesuai dengan keadaan Force majeure ialah kaidah sebagai 

berikut: 

 

Artinya: “Kerugian harus dihilangkan.” 

 

Artinya: “Kesulitan mendatangkan kemudahan.” 

Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu ada tujuh 

macam, yaitu: safar, keadaan sakit, keadaan terpaksa (Force Majeure), lupa, 

ketidaktahuan, umum al-balwa, kekurangmampuan bertindak hukum33. 

 

                                                             

32 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 89 dan 90.  

33A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 55-57. 
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6. Pandemi Covid 19  Sebagai Force Majeure 

a. Pengertian Virus Corona (COVID-19) 

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai 

benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri 

adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah 

kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah 

pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, 

melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Perlu diketahui, dalam 

kasus pandemi COVID-19 ini menjadi yang pertama dan disebabkan oleh virus 

corona yang telah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi COVID-19 ini 

menyerang, pada tahun 2009 yang lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. 

Penyakit ini bisa terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh 

belahan dunia, termasuk Indonesia. 

Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona 

dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi 

sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. 

Lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat coronavirus juga dikenal dengan 

sebutan Wuhan virus.   Selain China, coronavirus juga menyebar secara cepat ke 

berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Jepang, Korea Selatan, bahkan 

hingga ke Amerika Serikat34. 

 

 

                                                             

34https://www.djkn.kemenkeu.go.id 



26 
 

b. Penyebab Virus Corona (COVID-19) 

Penyebab Corona virus merupakan virus single stranded RNA yang berasal 

dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan coronavirus karena permukaannya yang 

berbentuk seperti mahkota (crown/corona).Virus lain yang termasuk dalam kelompok 

yang serupa adalah virus yang menyebabkan Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS-CoV) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV) 

beberapa tahun silam. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru 

yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini 

juga disebut sebagai 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV.Virus corona 

umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan 

kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan 

tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. 

Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, China menunjukkan bahwa 

corona virus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat 

droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk 

atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, 

seseorang berisiko untuk tertular penyakit ini.Meski semua orang dapat terinfeksi 

virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya 

tahan tubuh rendah lebih rentan mengalami infeksi ini serta komplikasinya35. 

 

                                                             

35https://www.djkn.kemenkeu.go.id 
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c. Gejala Virus Corona (COVID-19) 

Gejala Coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan 

pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala Corona yang umum dialami mereka 

yang mengalami infeksi coronavirus adalah: 

1) Demam tinggi disertai menggigil 

2) Batuk kering 

3) Pilek 

4) Hidung berair dan bersin-bersin 

5) Nyeri tenggorokan 

6) Sesak napas 

Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan 

menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) gejala infeksi virus 2019-nCoV dapat muncul mulai dua hari 

hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. 

d. Diagnosis Virus Corona (COVID-19) 

Infeksi coronavirus umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik 

yang dikeluhkan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan 

penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis.Pemeriksaan penunjang tersebut 

antara lain adalah pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pembekuan darah, fungsi 

ginjal dan hati serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesimen dari hidung dan faring 
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(tenggorokan) pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Demikian pula, sediaan 

dahak dan, bila diperlukan, cairan bronkus (saluran pernapasan yang lebih kecil). 

Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apakah penyakit pasien disebabkan 

oleh virus atau sebab yang lain. Sementara itu, plasma darah pasien pun akan 

diperiksa untuk menemukan RNA virus corona.Untuk pemeriksaan radiologi, dapat 

dilakukan pemeriksaan rontgen (x-ray) dada dan CT-scan dada. Sebagian besar 

pasien akan menunjukkan gambaran kekeruhan di kedua paru36. 

e. Komplikasi Virus Corona (COVID-19) 

Pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan 

pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak napas. 

Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder akibat 

kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila 

penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat37. 

f. Pengobatan Virus Corona (COVID-19) 

Hingga saat ini, belum ada terapi anti-virus yang terbukti efektif untuk 

mengatasi infeksi 2019-novel coronavirus. Beberapa anti-virus yang telah berhasil 

menangani infeksi MERS-CoV dan SARS-CoV sebelumnya, belum menunjukkan 

hasil memuaskan untuk mengatasi infeksi coronavirus yang baru ini. Penderita yang 

terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi 

                                                             

36https://www.djkn.kemenkeu.go.id 

37https://www.djkn.kemenkeu.go.id 
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gejala. Misalnya anti-piretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk 

mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. 

Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada 

pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya38. 

g. Pencegahan Virus Corona (COVID-19) 

Meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain 

seperti pneumonia atau influenza, sejauh ini belum ada vaksin yang dapat mencegah 

penularan penyakit coronavirus. Pemberian vaksin pneumonia maupun vaksin 

influenza tidak dapat memberikan proteksi terhadap penyebaran infeksi virus corona. 

Cara terbaik untuk menghindari penyakit infeksi coronavirus adalah melakukan 

tindakan pencegahan secara aktif. CDC menyarankan setiap orang melakukan 

tindakan seperti: 

1) Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 

setidaknya 20 detik 

2) Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan 

tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alcohol 

3) Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor 

4) Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit 

5) Tetaplah di rumah bila sedang sakit 

                                                             

38https://www.djkn.kemenkeu.go.id 
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6) Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau 

bersin 

7) Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung 

8) Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus 

9) Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. 

Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, 

minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu 

menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. 

Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk 

segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit 

yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka 

menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan 

menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat 

untuk melakukan physical distancing serta bekerja/belajar dari rumah. Imbauan 

Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 
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 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Terakhir, melalui Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. 

Imbauan kepada masyarakat untuk melakukan physical distancing, kampanye 

“#dirumahaja” serta langkah-langkah pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan 

yang diambil Pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk menekan penyebaran COVID-

19. Di sisi lain, physical distancing dan pembatasan aktivitas tersebut secara tidak 

langsung membuat aktivitas-aktivitas masyarakat di tempat umum, tempat 

perbelanjaan, destinasi wisata, dan perkantoran berkurang secara signifikan. 

Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat ujian yang cukup berat bagi kegiatan 

ekonomi39. 

Berdasarkan Survei Sentimen Pasar Hotel & Restoran Indonesia terhadap 

Pengaruh Wabah COVID-19 pada bulan Maret 2020 (PHRI dan Howath HTL), 

tingkat okupansi hotel turun 25-50% dengan total pendapatan turun pada kisaran 25-

50%. Demikian pula pada sektor restoran, total pendapatan turun 25-50%. Pada 

sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data bahwa per-tanggal 27 

Maret 2020 profil risiko masih terjaga dengan Non Performing Loan (NPL) gross 

                                                             

39https://www.djkn.kemenkeu.go.id 
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sebesar 2.79 %. Namun menurut Perry Warjiyo, risiko NPL tetap perlu diwaspadai 

karena perlambatan ekonomi membuat kinerja perusahaan dan UMKM menurun40. 

Peneliti Fornano & Wolf, menyebutkan bahwa “the coronavirus outbreak will 

cause a negative supply shock to the world economy, by forcing factories to shut 

down and disrupting global supply chains”. Institute for Development of Economics 

and Finance (INDEF) kemudian mengabstraksikan hasil penelitian Fornano & Wolf 

tersebut dalam bahasa yang lebih sederhana bahwa pandemi COVID-19 ini diprediksi 

akan menyebabkan guncangan sisi penawaran-permintaan yang meliputi penurunan 

produksi barang – penurunan pendapatan – gelombang pemutusan hubungan kerja – 

penurunan daya beli – penurunan permintaan atas barang.Lebih jauh, para pelaku 

usaha baik sebagai supplier, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen 

akan mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik COVID-19. Bagi 

debitur, penurunan omset akibat berkurangnya permintaan akan berdampak pada 

kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal 

bayar. Sehubungan dengan hal ini, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional 

Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(POJK No. 11/2020). 

Menurut POJK No. 11/2020, Bank dapat memberikan 

restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur. Syaratnya, debitur 

                                                             

40https://www.djkn.kemenkeu.go.id 
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dimaksud terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami 

kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (bank umum konvensional, 

termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank 

pembiayaan rakyat syariah). Adapun jenis usaha debitur yang dapat diberikan 

stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, 

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

Namun, patut dicatat, kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan 

diserahkan kepada pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan self-

assessment dengan pedoman yang paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor 

yang terkena dampak COVID-19. Lalu, bagaimana jika debitur tidak memenuhi 

kriteria yang ditetapkan oleh Bank? Bagaimana terhadap pelaku usaha lain yang 

kegiatan usahanya terdampak COVID-19 namun tidak termasuk kriteria yang 

dimaksud dalam POJK No. 11/2020? Apakah, pelaku usaha dapat mengajukan 

restrukturisasi dengan alasan Force Majeure?41 

Beda Pendapat Soal Force Majeure,  menurut Black’s Law Dictionary, force 

majeur adalah “an event or effect that can be neither anticipated nor controlled”. 

Dalam hukum perdata materiil Indonesia, istilah Force majeure memang tidak diatur 

secara tegas. Namun di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan 

                                                             

41https://www.djkn.kemenkeu.go.id 
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memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya 

karena adanya keadaan memaksa (overmacht). Dari ketentuan Pasal 1245 

KUHPerdata dan Black’s Law Dictionary tersebut, terdapat benang merah yakni 

pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat 

diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor 

eksternal. Dalam konteks pandemi COVID-19, apakah keadaan memaksa (Force 

Majeure) dapat terpenuhi secara hukum? Atau, apakah klaim Force majeure tetap 

harus merujuk pada perjanjian yang disepakati para pihak? 

Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata tercantum di dalam Buku Ketiga tentang 

Perikatan - Bab I tentang Perikatan Pada Umumnya. Artinya, ketentuan Pasal 1245 

KUH Perdata sejatinya berlaku bagi para pihak dalam suatu perikatan dengan syarat, 

pertama, para pihak menundukkan diri bahwa hukum perdata yang berlaku di 

Indonesia sebagai governing law; dan kedua, para pihak tidak mengatur secara 

khusus mengenai klausula Force majeure dalam perikatan. 

Praktisi hukum, Ricardo Simanjuntak, berpendapat bahwa terlepas apakah 

para pihak dalam suatu perjanjian mengatur mengenai pandemi sebagai alasan Force 

Majeure, ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata tetap berlaku dan harus dipatuhi. 

Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi COVID-19, Force majeure dapat 

diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak 

memiliki contributory effect serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi 

secara umum. 
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Sementara itu, sebagaimana dilansir World Oil, perusahaan besar China 

National Offshore Oil Corporation (CNOOC) mengklaim pandemi COVID-19 

sebagai alasan Force majeure dan memberitahukan kepada Shell dan Total bahwa 

CNOOC tidak dapat menerima pengiriman LNG yang mereka kirim. Adapun alasan 

utama CNOOC, pandemi berdampak pada berkurangnya pekerja yang mencukupi di 

titik penerimaan sehingga mereka tidak dapat beroperasi secara normal. Namun, 

alasan Force majeure tidak diterima oleh kedua perusahaan minyak tebesar di Eropa 

tersebur. The Economist (2020) menengarai hal ini dikarenakan sangat sulit untuk 

melemahkan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian kerjasama. 

Pendapat lainnya Rahayu Ningsih Hoed, Senior Partner dari lawfirm ternama, 

berpendapat bahwa pandemi COVID-19 termasuk sebagai suatu keadaan kahar 

tergantung dari definisi keadaan memaksa (apabila ada) di dalam perjanjian. 

Menurutnya, jenis klausul keadaan memaksa terdiri dari 2 (dua) klausul, pertama, 

klausul tidak eksklusif dimana suatu pihak dapat mengklaim Force majeure 

sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya Force majeure dan kedua, 

klausul ekskusif dimana keadaan memaksa terbatas pada keadaan-keadaan yang 

disebutkan di dalam perjanjian. 

Pada praktiknya, para pihak dalam perjanjian akan mencantumkan klausula 

Force majeure dan lazimnya ruang lingkup Force majeure didefinisikan lebih rinci. 

Salah satu contoh klausula Force majeure . Apabila terjadi keterlambatan dan/atau 

tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh 

salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak 
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yang bersangkutan (Force Majeure), maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut 

tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. 

Pihak-Pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan 

dari pihak lainnya.Yang dimaksud dengan Force majeure adalah kejadian-kejadian 

seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara yang secara langsung 

mengakibatkan terjadinya keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya 

kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian.Sebagai alternatif, ada juga klausula 

Force majeure yang secara tegas meneyebutkan pandemi sebagai alasan Force 

Majeure. Misalnya, ketentuan Force majeure yang ada dalam Syarat dan Ketentuan 

(Terms and Conditions) yang diberlakukan oleh salah satu perusahaan penyedia 

layanan pemesanan hotel dan tiket transportasi, sebagai berikut: 

Kami tidak bertanggung-jawab ataupun menanggung kerugian Anda dalam 

hal Kami tidak dapat menyerahkan Produk atau memberi Layanan kepada Anda, 

akibat dari hal-hal yang terjadi akibat keadaan memaksa atau yang diluar kekuasaan 

Kami atau Mitra Penyedia Kami untuk mengendalikan, seperti, tapi tidak terbatas 

pada: perang, kerusuhan, teroris, perselisihan industrial, tindakan pemerintah, 

epidemik, pandemik, bencana alam, kebakaran atau banjir, cuaca ekstrim, dan lain 

sebagainya. 

Berbeda dengan rumusan klausula Force majeure yang sebelumnya, 

klausula Force majeure di atas dengan jelas menyebutkan frasa “tindakan 

pemerintah, epidemik, pandemik, bencana alam, …”sehingga relatif lebih mudah 

dalam mengklaim adanya Force Majeure. Strategi Klaim Force Majeure 
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Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dampak pandemi COVID-19 ini 

dirasakan oleh para pelaku usaha dalam siklus supply-demmand tidak terkecuali bagi 

pemberi dan penyedia jasa serta kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh 

karena itu, pengajuan klaim Force majeure seyogianya dilakukan dengan semangat 

untuk bersama-sama memenuhi kewajiban masing-masing pihak dengan cara-cara 

terbaik.Pengajuan klaim Force majeure sangat bergantung pada beberapa faktor 

diantaranya jenis perjanjian dan karakter bisnis pelaku. Oleh karena itu, klaim 

implementasi Force majeure dari satu kasus ke kasus yang lain mungkin saja berbeda 

(case by case basis). Ada beberapa pertimbangan dalam mengajukan klaim Force 

Majeure, diantaranya42: 

Pertama, klaim Force majeure diajukan dengan iktikad baik dan sesuai tata 

cara pemberitahuan yang disepakati dalam perjanjian. Para pihak dalam suatu 

perikatan perlu memahami bahwa asas iktikad baik tidak hanya berlaku pada saat 

pelaksanaan perjanjian, namun sejak persiapan perjanjian (pre-contract), pelaksanaan 

perjanjian (during the period of contract), dan penyelesaian sengketa (disputes 

settlement). Meskipun secara faktual terdampak pandemi COVID-19, pihak yang 

mengklaim Force majeure harus dengan iktikad baik berusaha melakukan hal-hal 

yang dianggap patut dan wajar untuk tetap melaksanakan kewajiban atau paling tidak 

melakukan upaya utuk memitigasi risiko tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan 

perjanjian. Kemudian terkait tata cara pemberitahuan, umumnya ditentukan bahwa 

                                                             

42https://www.djkn.kemenkeu.go.id 
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pihak yang mengalami/terdampak Force majeure harus memberitahukan secara 

tertulis kepada pihak lain dalam kurun waktu tertentu sejak dampak tersebut 

dirasakan. 

Kedua, klaim Force majeure didasarkan pada rujukan hukum yang tepat. 

Pihak yang mengajukan klaim harus terlebih dahulu meneliti apakah bencana, 

pandemi atau tindakan pemerintah pemberlakuan aturan tertentu termasuk ruang 

lingkup Force majeure yang diakomodasi dalam perjanjian. Apabila, klaim Force 

majeure didasarkan pada adanya tindakan pemerintah, pihak yang mengklaim 

dianjurkan untuk membuktikan bahwa adanya tindakan pemerintah tersebut secara 

nyata berdampak pada kegiatan/aktivitas bisnisnya. Misalnya, dalam konteks 

Pembatasan Sosial Bersakala Besar yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta dan 

beberapa wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Pihak yang mengklaim 

harus dapat membuktikan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 

2020 dan Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Pergub Nomor 27 Tahun 2020 

menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Pihak 

dimaksud harus meneliti apakah pembatasan aktivitas/kegiatan yang diatur dalam 

PSBB menghambat pelaksanaan kewajiban dan membuktikannya. Tidak hanya itu, 

Pihak yang mengklaim harus memperhatikan apakah kegiatan usahanya dikecualikan 

dari ketentuan PSBB tersebut. Sebagai pendukung argumentasi, pihak yang 

mengajukan klaim Force majeure karena pandemi Covid-19 dapat menggunakan 

Kepres 12 Tahun 2020 sebagai penetapan pemerintah atas status pandemi Covid-19 

sebagai bencana nasional. Dalam konteks perpajakan, klaim dapat merujuk misalnya 
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pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-156/PJ/2020 tahun 2020 tentang Kebijakan 

Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 yang 

menetapkan penyebaran Covid-19 dari tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 

April 2020 sebagai keadaan kahar. Pada prinsipnya, Pihak yang mengklaim harus 

dapat membuktikan secara patut bahwa adanya Force majeure berdampak pada 

pemenuhan kewajiban serta dasar hukum yang sesuai dengan konteks hubungan 

hukum diantara para pihak. 

Ketiga, klaim diajukan dengan maksud untuk merubah perjanjian dan bukan 

mengakhiri perjanjian. Penting untuk dipahami bahwa klaim adanya Force majeure 

tidak serta merta menggugurkan kewajiban pihak tersebut. Ketentuan Pasal 1245 

KUHPerdata bahkan hanya berkaitan dengan pembebasan atas kewajiban untuk 

mengganti rugi. Oleh karena itu, pada saat pengajuan klaim Force Majeure, pihak 

tersebut seharusnya telah menyiapkan alternatif perubahan perjanjian, misalnya 

berupa perubahan tenggat waktu pembayaran kredit/pembiayaan, penyesuaian 

kuantitas, kualitas barang/layanan, milestone kontrak maupun jadwal pelaksanaan 

layanan (delivery time). Apabila disepakati, perubahan perjanjian tersebut lebih baik 

dituangkan dalam akta notariil dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

perjanjian awal. 

Keempat, mengutamakan penyelesaian secara musyawarah serta tetap tunduk 

pada tata cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian. Dalam melakukan 

negosiasi perubahan perjanjian, para pihak harus sedapat mungkin mengutamakan 

penyelesaian secara musyawarah dan menghindari penyelesaian melalui litigasi. 
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Dalam situasi saat ini, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak hanya 

memerlukan proses yang panjang tetapi juga kompleks. Dapat dibayangkan, berapa 

banyak potensi perkara wanprestasi akibat pandemi COVID-19 yang akan 

diselesaikan di pengadilan terlebih ditengah situasi pembatasan jarak/fisik saat ini. 

Kelima, berkonsultasi dengan praktisi atau konsultan hukum mengenai opsi-

opsi hukum yang dapat dilakukan. Tentu saja, pelaksanaan perjanjian tidak hanya 

berkaitan dengan aspek bisnis semata, melainkan juga aspek legal. Oleh karena itu, 

penting untuk berkonsultasi dengan praktisi/konsultan hukum yang diyakini dapat 

memberikan opsi hukum yang sesuai dengan kondisi para pihak. 

B. Pembiayaan Murabahah 

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 

penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty 

contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya 

(keuntungan yang ingin diperoleh).43 

Dalam bai’ almurabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia 

beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, 

pedagang eceran membeli computer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000,00, 

kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00. Pada umumnya, si 

pedagang eceran tidak akan mesen dari grosir sebelum ada pesanan dari calon 

                                                             

43Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan (Cet. Ke X;Jakarta: PT 
Raja GrafindoPersada , 2010), h. 113. 
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pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan 

yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan di 

bayar secara angsuran.44 

Akad Al-Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga 

perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah 

dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan 

angsuran. Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan 

pembelian barang local maupun Internasional. Pembiayaan Murabahah mirip dengan 

kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak 

lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang 

dinaikkan. Bank membiayai pembellian barang dengan membeli barang itu atas nama 

nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada 

nasabah atas dasar cost-plus profit.45 

Bai’ Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad murabahah 

penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual 

mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank 

membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli 

barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang 

ditambahkan dengan keuntungan atau di-mark-up. Penjualan barang kepada nasabah 

dilakukan atas dasar cost-plus profit.46 

                                                             

44Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, (berikut: Bidayatul Mujtihad wa 
Nihayatul Muqtashid Darul-Qalam, 1998), Vol. II, h. 216. 

45Andrian Sutedi, Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 95-96. 

46Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 62. 
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Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal 

ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli dimana 

penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang. 

2. Landasan Syariah 

a. Al-Qur’an 

Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah terdapat dalam Al-Qur’an: 

1) Surah Al-Nisa ayat 29: 

ٰٓ انَْ تكَُوْنَ تجَِارَةً عَنْ  ا امَْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ اِلََّ نْكمُْ يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لََ تأَكُْلوُْٰٓ ترََاضٍ م ِ  

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.47 

2) Surat al-Baqarah ayat 275 yaitu: 

بَوٰ  مَ ٱلر ِ ُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّ  وَأحََلَّ ٱللََّّ

Terjemahnya:  

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

(QS. al-Baqarah: 275)48 

Ayat di atas menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah 

satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan murabahah. Transaksi jual beli 

menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksi jual beli 

                                                             

47Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29, diakses pada tanggal 9 Juli 2020 

48Qur’an Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275, diakses pada tanggal 9 Juli 2020 

https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29
https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275
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terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan 

transaksi jual beli selain itu dalam transaksi jual beli ada suatu proses untuk 

mendapatkan atau mengolah barang yang diperjual belikan.   

b. Hadis 

البر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن البركة: البيع الِى أجل, والمقارضة, وأخلاط

 .بالشعير للبيت لَ  للبيع }روه ابن ماجه عن صهيب{

Terjemahnya: 

Dari Suaib ar_Rumi ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Tiga hal 

yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, 

muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung 

untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).49 

c. Fatwa MUI tentang Murabahah 

Fatwa Dewan Syariah  Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

Tentang Murabahah yang mengatur hal-hal sebagai berikut: 

1) Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah. 

a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.  

b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.  

c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

telah disepakati kualifikasinya.  

d) Bank membeli barang yang diperjualbelikan nasabah atas nama sendiri, 

serta pembelian itu harus sah dan bebas riba.  

                                                             

49Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 58. 
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e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.  

f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nsabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga barang plus keuntungannya. Bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan.  

g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.  

h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah.  

i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang 

dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah 

barang, secara prinsip menjadi milik bank. 

2) Ketentuan Murabahah kepada Nasabah 

a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian  suatu 

barang atas asset kepada bank.  

b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 

dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.  

c) Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah 

harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati karena secara hukkum, perjanjian tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
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d) Dalam jual beli ini, bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar 

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.  

e) Jika nasabah kemudian menolak membeli baranng tersebut, biaya riil 

bank harus dibayar dari uang muka tersebut.  

f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh 

bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah.  

g) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang 

muka, maka: 

(1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal 

membayar sisa harga.  

(2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi miliki bank, 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah 

wajib melunasi kekurangannya. 

3) Jaminan dalam Murabahah 

a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya.  

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 

dipegang. 

4) Utang dalam Murabahah 

a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah 

tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah 
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dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali 

barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban 

untuk menyelesaiakan utangnya kepada bank.  

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, 

ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.  

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap 

harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepatan awal. Ia tidak boleh 

memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu 

diperhitungkan. 

5) Penundaan Pembayaran dalam Murabahah 

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian utangnya.  

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika 

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 

penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak 

tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 

Untuk nasabah yang menunda-nunda pembayaran diatur ketentuannya dalam 

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang 

Menunda-nunda Pembayaran. Berdasarkan fatwa ini, para nasabah mampu yang 

menunda-nunda pembayaran dapat dikenakan sanksi yang didasarkan pada prinsip 

ta’zir, yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar 

nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa 

denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat 
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pada saat akad ditandangani. Selama ini, bila nasabah lalai melunasi pembiayaan 

bank, mereka dikenakan denda. Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan 

nasabah dan bertanggung jawab atas janji yang dibuatnya kepada bank. Dana yang 

berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana social karena sifatnya denda yang 

dibayar nasabah tidak boleh dijadikan sebagaimana pendapatan; dana yang akan 

disalurkan pada pembiayaan dengan akad al-qardu al-hasan.50 

3. Skema Pembiayaan Murabahah 

Akad murabahah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang 

melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi 

seperti rumah, kendaranaa/ alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan sejenisnya 

termasuk renovasi atau proses membangun, pengadaan barang dagangan, bahan baku 

atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan 

sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui 

oleh bank. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu 

asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. 

Secara Umum, aplikasi perbankan dari bai’al-murabahah dapat digambarkan 

dalam skema berikut ini 

 

 

 

 

 

 

                                                             

50Andrian Sutedi, Perbankan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 96-98 
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Gambar 2.1 

Skema Ba’i al-murabahah51 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan murabahah sebagai 

berikut: 

a. Negoisasi dan Persyaratan. Pada tahap ini melakukan negoisasi dengan 

pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diinginkan 

oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran dan 

pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh 

nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah. 

b. Bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah 

tersebut. Bank biasanya membeli ke supplier.  

c. Akad jual beli, setelah bank membeli produk sesuai dengan spesifikasi 

yang diinginkan nasabah, maka selanjutnya bank menjualnya kepada 

nasabah disertai dengan penandatanganan akad jual beli antara bank dan 

                                                             

51 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Cet. Ke II; Jakarta: Gema 
Insani, 2017), h. 107 



49 
 

nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan 

jual beli murabahah, rukun dan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi.  

d. Supplier mengirim produk barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah 

sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan 

nasabah sebelumnya.  

e. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat 

nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, 

dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk atau 

barang tersebut. 

f.  Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk barang yang 

dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran 

cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.52 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli murabahah dapat 

dicairkan setelah akad perjanjian jual beli murabahah ditandatangani dan bank sudah 

menerima dokumen-dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang dari supplier 

kepada nasabah selaku wakil bank. Bank langsung membayar harga pembelian 

barang kepada supplier, sedangkan nasabah membayar pembelian barang tersebut 

kepada bank dengan cara angsuran. 

 

 

 

 

                                                             

52Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h. 108 
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C. Penyelesaian Force Majeure 

Umumnya, setiap permohonan pembiayaan murabahah, bank akan 

menerangkan esensi dari pembiayaan murabahah, serta kondisi penerapannya. Salah 

satu yang diterangkan adalah tentang definisi atas kondisi Force majeure yang dapat 

dijadikan dasar acuan bahwa bank tidak akan mengalami kerugian (dirugikan) oleh 

faktor-faktor yang bersifat spesifik.53 Hal ini berbeda dengan ketentuan Force 

majeure yang diatur di dalam KUHPerdata maupun di dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah (KHES). Pengaturan tentang Force majeure di dalam KUHPerdata 

diatur dalam Pasal 124454 dan Pasal 1245.55 

Menurut V. Brakel, dengan adanya overmacht/ Force Majeure, menyebabkan 

kewajiban prestasi debitur menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjut adalah debitur 

tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan 

memaksa.56 Sedangkan menurut KHES, yakni pada pasal 43 ayat 1, yang rumusannya 

sebagai berikut, “kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan kejadian di luar 

kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian sepihak dipikul oleh peminjam”, 

kemudian ayat selanjutnya, “kewajiban menanggung kerugian yang disebabkan 

                                                             

53Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), h. 238 

54 “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat 

membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam 
melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat 
dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” 

55 “Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau 
karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu 
yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” 

56 J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya (Alumni, Bandung, 1999), h. 249 
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kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipikul oleh 

pihak yang meminjamkan”.57 

Berdasarkan hal di atas, keberadaan sarana dan mekanisme penanganan 

terhadap pembiayaan  merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh nasabah 

sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah, serta sebagai upaya untuk menghindari 

konflik lebih lanjut yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank. 

Menurut Buku Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, yang 

diterbitkan oleh OJK, penyelesaian sengketa pada kasus pembiayaan muarbahah  

memiliki beberapa tahapan, yaitu: 

1. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak Bank dengan 

nasabah harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat;  

2. Mekanisme musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

solusi yang dianggap sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasabah yang 

terkena Force Majeure; 

3. Beberapa solusi yang ditawarkan bank dalam mekanisme musyawarah 

kepada nasabah seperti perpanjangan waktu pembayaran angsuran, 

perubahan jumlah angsuran, pemberian tambahan kredit, dsb; 

4. Apabila mekanisme musyawarah belum berhasil, penyelesaian sengketa 

dapat dilakukan secara non litigasi misalnya melalui Badan Arbitrase 

Syariah Nasional (Basyarnas) dan eksekusi atau putusan arbitrase syariah 

itu akan ditetapkan melalui Pengadilan Agama; 

                                                             

57Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 43 ayat (1 dan 2). 
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5. Apabila para pihak menyepakati untuk menyelesaikan sengketa melalui 

pengadilan, maka Bank dan Nasabah harus menyepakati dalam kontrak 

bahwa kewenangan untuk mengadili sengketa kontrak ini diselesaikan 

melalui Pengadilan Agama;  

6. Pihak Bank tidak diperkenankan menuliskan klausula dalam kontrak yang 

membolehkan Bank melakukan eksekusi agunan dan jaminan secara 

langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi tanpa 

putusan pengadilan;  

7. Pihak Bank tidak diperkenankan melakukan eksekusi agunan dan jaminan 

secara langsung sesaat setelah terjadi tunggakan ataupun wanprestasi 

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Nasabah lalai 

dan memberikan hak kepada Bank untuk eksekusi agunan dan jaminan;  

8. Jika sampai tahap eksekusi agunan obyek pembiayaan dan/atau jaminan 

lainnya dilakukan, maka hasil eksekusi (penjualan/pelelangan) tersebut 

diutamakan untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada Bank. Jika ada 

kelebihan nilai eksekusi maka dikembalikan ke Nasabah, jika masih kurang 

untuk memenuhi hak Bank maka hal itu tetap menjadi kewajiban Nasabah 

hingga Bank menghapuskan kewajiban tersebut.58 

Berakhirnya akad murabahah dapat disebabkan oleh berakhirnya jangka 

waktu akad, peristiwa Force Majeure, cidera janji, dan nasabah yang mengajukan 

                                                             

58Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, link 
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-
Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf, diakses pada 
tanggal 23 Agustus 2020 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf
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pengakhiran akad murabahah. Akad ini dinyatakan berakhir apabila telah 

dipenuhinya kewajiban oleh para pihak dalam kontrak yang termasuk meliputi hal-hal 

berikut: 

1. Terpenuhinya keseluruhan kewajiban atas harga jual murabahah;  

2. Adanya peralihan atau transfer atas kewajiban membayar harga jual 

murabahah kepada pihak ketiga melalui akad (hiwalah); 

3. Bank melepaskan hak untuk menerima pembayaran harga jual melalui 

pemberian potongan harga (ibra’);  

4. Bank memberikan potongan margin pembiayaan (Muqasah) atas 

kewajiban murabahah nasabah;  

5. Masing masing pihak dalam kontrak bersepakat untuk mengakhiri kontrak 

dalam periode jangka waktu kontrak yang telah disepakati;  

6. Salah satu pihak dalam kontrak memutuskan untuk mengakhiri kontrak 

dikarenakan adanya wanprestasi oleh pihak lain;  

7. Kedua belah pihak menyepakati untuk mengakhiri akad murabahah; 

8. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada obyek barang yang akan dijual 

ketika diserahkan kepada penjual;  

9. Obyek hilang atau musnah, baik karna Force majeure atau wanprestasi;  

10. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir, 

baik cara pembayarannya secara sekaligus ataupun secara angsuran.59 

                                                             

59Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, link 
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-
Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf, diakses pada 
tanggal 23 Agustus 2020 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf
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Adapun tahapan-tahapan penyelesaian pembiayaan  di bank syariah, adalah 

sebagai berikut:  

1. Keringanan Angsuran dan Mark-Up Merupakan penyelesaian pembiayaan  

tahap awal. Hal tersebut dilakukan apabila terjadi permasalahn sebagai 

berikut: 

a. Apabila usaha nasabah kurang lancar, jika alokasi dana kredit untuk 

usaha. Adapun mekanisme penyelesaiannya dengan langkah awal, pihak 

bank syariah mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui 

penyebab terjadinya macet. Selanjutnya pihak bank syariah mengadakan 

musyawarah dengan nasabah untuk menentukan penyelesaian terbaik 

dan tidak memberatkan kedua belah pihak.  

2. Apabila debitur merasa keberatan dengan besarnya angsuran dan bagi hasil 

atau mark up dengan sebab tertentu. 

3. Klaim  Asuransi 

Tindakan penyelesaian kasus Force majeure melalui klaim asuransi adalah 

tindakan penyelamatan pembiayaan yang paling ideal digunakan oleh bank 

syariah. Dalam hal terjadinya Force Majeure, maka pihak yang terkena 

akibat langsung dari Force majeure wajib memberitahukan secara tertulis 

dengan melmapirkan bukti-bukti dari kepolisian atau instansi yang 

berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa Force majeure 

tersebut. 
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4. Penyitaan dan Pelelangan 

Merupakan tindakan penyitaan dan ataupun penjualan oleh pihak bank 

syariah terhadap barang yang dijaminkan nasabah. Penyitaan dan 

pelelangan jaminan merupakan tahap ke tiga dan dilakukan dengan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Telah melalui tahap satu dan dua. Nasabah sebenarnya mampu 

membayar kewajibannya akan tetapi tidak dilakukannya. 

b. Telah terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah.  Pada tahap ini, pihak 

bank syariah terkebih dahulu mengadakan upaya penyitaan terhadap 

barang yang dijaminkan nasabah pada waktu penandatanganan 

pembiayaan. Setelah barang jaminan tersebut disita, pihak bank syariah 

melakukan negoisasi dengan nasabah tersebut membayar hutangnya 

tanpa melalui pelelangan barang jaminan 

5. Penghapusan Piutang 

Merupakan pembebasan sebagian atau seluruh sisa piutang nasabah kepada 

bank syariah dengan latar belakang sebagai berikut:  

a. Nasabah yang macet telah melalui penyelesaian tahap satu, dua, dan tiga  

b. Nasabah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris  

c. Nasabah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris, akan tetapi tidak 

mampu membayar sebagian ataupun seluruh sisa hutangnya60 

                                                             

60Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 
43 
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Force majeure yang menimpa nasabah dalam akad murabahah  dapat 

diselesaikan atau dibebaskan sebagian atau sepenuhnya dari angsuran/lunas 

berdasarkan aturan dan perjanjian yang telah disepakati di awal akad.  

D. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menampilkan skema 

kerangka berpikir dalam proses penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang 

berjudul “Tinjauan Force majeure Pada Pembiayaan Murabahah di Lembaga 

Keuangan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia  Cabang Mamuju Ex BSM 

Mamuju). Berikut adalah gambaran skema kerangka konsep dalam proposal tesis ini: 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif. Kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada 

latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis. Pendekatan kualitatif 

memiliki karakteristik alami (natural serfing) sebagai sumber data langsung, 

deskriftif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang 

esensial.1  

Obyek pada penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah, atau natural 

setting, sehingga penelitian ini sering disebut  sebagai metode naturalistic. Obyek 

yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti 

sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan 

setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Sebagai lawan dari metode ini adalah 

metode ekperimen dimana peneliti dalam melakukan penelitian tempatnya berada di 

laboratorium yang merupakan kondisi buatan, dan peneliti melakukan manipulasi 

terhadap variabel, Dengan demikian sering terjadi bias antara hasil peneltian di 

laboratorium dengan keadaan di luar laboratorium atau keadaan yang sesungguhnya. 

                                                             

1Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2006), h. 4. 
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Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam 

penelitian kualitatif  instrumennya adalah orang atau human unstrument. Agar dapat 

menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas 

sehingga mampu bertanya, menganalisa, memotret, dan mengkontruksi obyek yang 

diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. 

Kriteria data  pada penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti 

adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar 

terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan 

terucap tersebut.2  

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti dengan objek yang dituju 

adalah untuk memperoleh data yang benar dan terpercaya tentang Force Majeure 

pada pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif, artinya peneliti 

menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan detail untuk 

mendapatkan hasil yang akurat. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian bertempat di Bank Syariah Indonesia Cabang 

Mamuju Ex: BSM Mamuju. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

dimana jalannya dilakukan secara bertahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan 

penyelesaian. 

 

 

                                                             

2Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: Alvabeta, 2005), h. 2. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian ini, diperlukan beberapa pendekatan pada 

penelitian ini antara lain: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Dilakukan untuk 

meneliti, menelaah yang bersangkut paut semua aturan perundang-

undangan yang terkait Force Majeure pada pembiayaan Murabahah seperti  

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. 

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan konseptual 

penulis ingin membangun sebuah konsep untuk di jadikan panduan dalam 

penelitian.dengan mencari wacana, gagasan serta pandangan terkait 

perbankan syariah hubungannya dengan Force Majeure pada Pembiayaan 

Murabahah 

3. Pendekatan perbandingan (Comparative Approach) Pendekatan 

perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara implementasi dan 

aturan/hukum dan mekanisme yang telah disepakati sehingga nantinya akan 

ditemukan sebuah titik temu baik keseuaian maupun perbedaan yang akan 

sangat membantu dalam proses analisis. 
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C. Sumber Data 

Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal 

secara umum dalam penelitian dikenal ada dua jenis data, yaitu data primer (primary 

data) dan data sekunder (secondary data). Kedua jenis data ini  selalu dipakai oleh 

para peneliti dalam usaha membuat solusi atau menemukan jawaban terhadap pokok 

permasalahan yang diteliti, baik digunakan secara bersama-sama atau pun secara 

terpisah. 

1.Data Primer; adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber 

utamanya. Data primer biasa juga disebut data mentah karena diperoleh 

dari hasil penelitian lapangan secara langsung, yang masih memerlukan 

pengolahan lebih lanjut barulah data tersebut memiliki arti.3  Sumber asli 

penelitian ini adalah data yang berasal dari Pegawai Bank Syariah 

Indonesia yang terkait. 

2. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil 

pengolahan pihak ke dua dari hasil penelitian lapangan. Dari data sekunder 

dapat diperoleh referensi, baik berupa majalah, jurnal, artikel, dan berbagai 

hasil penelitian yang relevan.4 Dengan demikian yang dimaksud dengan 

data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh atau sebahagian dari 

literatur dan dokumen yang memberikan informasi tentang Force Majeure 

pada pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. 

                                                             

3Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Cet. III; Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h. 122. 

4Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, h. 121. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penyelesaian Force 

Majeure pada pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. Maka data 

utama dikumpulkan dalam penelitian ini adalah pemahaman atau pemikiran dan 

penyelesaian Force Majeure pada pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan 

Syariah.. Untuk memperoleh data tersebut, digunakan tiga teknik pengumpulan data, 

yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Teknik ini digunakan karena sesuai dengan penelitian kualitatif, data yang 

diperoleh harus langsung dari lapangan dan bukan dari laboratorium atau penelitian 

yang terkontrol. Penggalian datanya dilakukan secara alamiah dengan melakukan 

pengamatan atau kunjungan pada situasi-situasi alamiah tempat penelitian.5   

1. Observasi 

Observasi digunakan sebagai salah satu teknik untuk mengumpulkan data 

pada penelitian ini. Mardalis mengatakan bahwa: “observasi adalah suatu studi yang 

disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala 

psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.6 Menurut Moh. Nazir, observasi adalah 

cara alat standar lain untuk keperluan tersebut,7 Sedangkan Sutrisno Hadi 

berpendapat bahwa observasi adalah mengadakan penelitian sekaligus pengamatan 

terhadap masalah-masalah yang ada kaitannya dengan karya ilmiah.8 

                                                             

5Agus Salim, Teori dan Paradigma Peneletian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana,2006),h. 4. 

6Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, h. 63. 

7Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indinesia, 1988), h.212. 

8Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Cet. XX; Yogyakarta: Audi Ofsser,1987),h. 42. 
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Observasi merupakan teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat 

dilakukan dengan cara partisipatif dan nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif 

peneliti ikut serta dalam penelitian yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam  

observasi nonpartisipatif, peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan 

mengamati kegiatan.9   

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa observasi adalah 

mengamati, melihat dan mendatangi langsung suatu lokasi penelitian, oleh karena itu 

penulis dalam melakukan penelitian akan mendatangi atau menghubungi  via daring 

Bank Syariah Indonesia Cab. Mamuju Ex: Mamuju. 

Pengimplementasian observasi ini, peneliti mulai dari observasi deskriptif, 

yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi di lokasi 

penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia Cab. Mamuju Ex: Mamuju. 

 Setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti menyempitkan 

pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi terfokus. Dengan analis data 

yang lebih terfokus dan observasi yang berulang-ulang, peneliti dapat menyempitkan 

lagi penelitiannya dengan melakukan obervasi selektif dan seterusnya sampai 

mendapatkan data yang diharapkan yaitu untuk menjadi bagian dari jawaban dari 

masalah yang telah dirumuskan. 

 

 

                                                             

9Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), h. 220.  
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2. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah usaha untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepada responden. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi, 

dimana yang terlibat di dalamnya adalah pewawancara, responden, topik penelitian 

yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. 

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh keterangan langsung dari 

responden. Oleh sebab itu, jika teknik ini digunakan dalam penelitian maka perlu 

diketahui terlebih dahulu sasaran, maksud dan masalah yang dibutuhkan oleh seorang 

peneliti. Sehingga dalam konteks penelitian ini, sasaran atau obyek wawancara adalah 

Pimpinan dan pegawai Bank Syariah Indonesiayang terkait dengan penelitian. 

3. Dokumentasi 

Salah satu yang menguatkan kesahihan hasil penelitian adalah dokumentasi 

penelitian, sehingga salah satu cara pengumpulan data yang ditempuh oleh penulis 

adalah dengan melakukan dokumentasi di lokasi penelitian. Jenis dokumentasi yang 

dimaksud sangat beragam, mulai dari data pegawai, data nasabah murabahah hingga 

profil Bank Mandiri Syariah. 
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E. Instrumen Penelitian 

Kata instrumen berasal dari bahasa Inggris “instrument” yang berarti alat atau 

perkakas.10 Intrumen penelitian ini adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.11  

Instrumen dapat juga diartikan sebagai alat bantu yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh hasil penelitian. Instrumen kunci dalam peneltian ini adalah 

peneliti sendiri. Setelah jelas data yang diteliti, digunakan pedoman observasi 

(obrervation sheet atau observation schedule), pedoman wawancara (interview 

guide)12 dan form analisis dokumen. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menetapkan beberapa instrumen 

yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian yaitu: 

1) Peneliti sendiri yang berusaha memecahkan variabel yang telah ditetapkan 

berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. 

2) Pedoman wawancara yaitu alat berupa catatan-catatan pertanyaan yang 

digunakan dalam pengumpulan data. 

3) Pedoman observasi, yaitu alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 

yang digunakan pada saat prosedur penelitian. 

                                                             

10John M. Echols dan Hassan Shadiliy, Kamus Inggris Indonesia (Cet. XXIII; Jakarta: 
Gramedia, 1996), h. 325. 

11Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V (Cet. 
XII; Jakarta: PT Asdi Mahasetya, 2002), h. 136. 

12Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Cet. I; Bandung, 2005), h. 25. 
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4) Analisis dokumen yaitu menganalisis catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip, instrumen penelitian dan foto kegiatan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.13 

Analis data dilakukan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan 

terus-menerus hingga penyusunan laporan selesai. Kegiatan analisis data ini melalui 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Penetapan fokus penelitian 

2. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah 

terkumpul. 

3. Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-

temuan pengumpulan data sebelumnya.  

4. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka 

pengumpulan data berikutnya. 

5. Penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, 

dokumen) berikutnya. 

                                                             

13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 284. 
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Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang dianggap penting 

untuk dianalisa, kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan. 

2. Penyajian data, yaitu penulis memperoleh data dan keterangan dari obyek 

yang bersangkutan, kemudian disajikan untuk dibahas guna menemukan 

kebenaran-kebenaran yang hakiki. 

3. Verifikasi data, yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur, 

diperoleh melalui responden yang memahami masalah yang diajukan, dengan 

tujuan menghindari adanya unsur subyektifitas yang dapat mengurangi bobot 

kualitas tesis ini. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk 

menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan 

tidak ilmiah, juga merupakan sebagai  unsur yang  tidak terpisahkan dari tubuh 

pengetahuan penelitian kualitatif.14 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus 

untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data  dalam  penelitian kualitatif 

meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.15 

                                                             

14Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 320 

15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.Bandung: Elfabeta, 2007), h. 
270 
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Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang 

dapat dilaksanakan. 

1. Credibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 

meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan 

data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan 

pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan 

semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul 

kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh  semakin  banyak dan 

lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data 

penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang  telah 

diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali  ke  lapangan  

benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap.  Setelah  dicek  

kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat 

dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan 

pengamatan perlu diakhiri 
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b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 

kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau 

direkam dengan baik,  sistematis.  Meningkatkan  kecermatan 

merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek  pekerjaan  apakah 

data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau 

belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan 

cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan 

dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil  penelitian 

yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti  akan 

semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan 

yang dibuat akan smakin berkualitas. 

c. Triangulasi 

Yang dimaksud trianggulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya 

dengan pemeriksaan sumber lainnya”16. Hamidi menjelaskan “teknik 

trianggulasi ada lima, yaitu: 1) Trianggulasi metode, 2) Trianggulasi 

antar peneliti, 3) Trianggulasi sumber, dan 4) Trianggulasi teori” 17. 

1) Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan 
                                                             

16Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, 
hal. 178 

17Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan 
Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), h.83 
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informasi atau data  dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian 

kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan 

survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan 

gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 

menggunakan metode wawancara dan obervasi atau pengamatan 

untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran 

informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian 

diragukan kebenarannya. 

2) Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih 

dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini 

untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang 

digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali 

data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan  bebas 

dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan 

melahirkan bias baru dari triangulasi. 

3) Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. 

Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 

menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen 

tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau 
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tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara  itu akan 

menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan 

memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang diteliti. 

4) Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 

rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi tersebut 

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk 

menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan 

yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 

kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali 

pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang 

telah diperoleh. 
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  BAB IV 

TINJAUAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 PADA 

PEMBIAYAAN MURABAHAH  DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

(STUDI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MAMUJU EX: BSM 

MAMUJU) 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia  

Indonesia sebagai Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia , 

memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah . 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan 

stakeholder yang kuat , merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem 

industri halal di Indonesia . Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah .  

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H  

menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI 

Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indoneisa (BSI) . Penggabungan ini 

akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan 

yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan BUMN , Bank Syariah Indonesia didorong 

untuk dapat bersaing di tingkat global.  

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk 

melahirkan Bank Syariah kebanggan umat , yang diharapkan menjadi energi baru 

pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan 

masayarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah 

perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan 
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bagi segenap alam (Rahmatan Lil’ Aalamiin) 1. Sebagai salah satu bank BUMN besar 

dan ternama di Indonesia, Bank Mandiri juga memiliki anak perusahaan di bidang 

syariah yang bergerak dibidang perbankan syariah, yiatu Bank Syariah Mandiri. 

BankSyariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang 

banyak di kenal oleh masyarakat Indonesia. Sahabat Syariah tentu sudah mengenal 

sekilas bank syariah yang satu ini. Pada artikel kali ini, kami ingin mengulas profil 

lengkap dari Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri atau yang bisa dikenal 

dengan singkatan BSM didirikan pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997-

1998.  

Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan 

Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan 

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas 

diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk 

melayani transaksi syariah (dual banking system). Tim Pengembangan Perbankan 

Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang 

tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional 

menjadi bank syariah. PT Bank Syariah Mandiri tercantum dalam Akta Notaris: 

Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999, BSB berubah dari bank konvensional 

menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perubahan kegiatan usaha 

BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui 

SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.  PT Bank Syariah 

Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme 

usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni 

                                                             
1 https://www.ir-bankbsi.com/corporate_history.html. Diakses tanggal 25-07-2021. 
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antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu 

keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM 

hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Kini, 

BSM telah menjadi banyak yang tumbuh dengan konsisten dan eksis di Indonesia. 

Dalam menjalankan roda bisnis perbankan syariah, Bank Syariah Mandiri memiliki 

berbagai produk perbankan syariah untuk kebutuhan konsumen pribadi maupun 

bisnis. Mulai dari tabungan simpanan hingga produk pinjaman berbasis syariah.  

Hingga pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H  

menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI 

Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indoneisa (BSI). 

2. Struktur Tata Kelola Bank Syariah Indonesia 
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B. Implementasi Pembiayaan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada 

Nasabah Bank Syariah Indonesia Cab. Mamuju Ex: BSM Mamuju Selama 

Masa Pandemi Covid-19. 

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan 

diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa 

force majeure atau vis major dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak 

memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya objek atau tujuan yang menjadi 

pokok perjanjian 2.  Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan 

hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke 

Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu: 

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan 

perjanjian; 

2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi 

perjanjian tersebut; 

3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak; 

4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas 

lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu; 

                                                             
2 Susanto, Aspek-aspek hukum perkreditan pada bank , (Jakarta : Alfabeta, 2003),h.142143 
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5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian 

perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran 

yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.3 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan 

keadaan force majeure adalah: 

1. Adanya kejadian yang tidak terduga; 

Force majeure dapat terjadi ketika keadaan tidak  terduga atau tidak dapat 

diramalkan sebelumnya oleh pihak nasabah. Berkenaan dengan Pandemi 

Covid-19, keadaan pandemi merupakan kejadian yang tidak terduga atau tidak 

dapat diprediksi sebelumnya. Status pandemi Covid-19 saat ini sebagai 

bencana non alam yang diperkuat dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 

2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional semakin memperkuat dan 

memperjelas bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga atau tidak 

dapat diprediksi sebelumnya.  

2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin 

dilaksanakan; 

Terjadinya pandemi Covid-19 adalah keadaan diluar kendali para pihak. 

Oleh karenanya, keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada debitur/nasabah. 

 

 

                                                             
3Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional”, Jurnal 

Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, h. 115. 
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3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; 

Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena 

kesengajaan, kelalaian maupun adanya iktikad buruk dari debitur melainkan 

karena keadaan yang mengakibatkan para pihak tidak berdaya dan tidak 

mampu memenuhi prestasinya yaitu karena adanya Pandemi Covid-19. 

Pandemi Covid-19 sama sekali tidak pernah diharapkan oleh siapapun 

termasuk debitur/nasabah. Apabila pandemi covid-19 tidak melanda, para 

pihakpun akan tetap menjaga komitmen untuk memenuhi kewajiban-

kewajiban yang ada pada kontrak yang telah disepakati dan melaksanakannya 

dengan iktikad baik. 

4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur. 

Terkait dengan Pandemi Covid-19 apakah menghalangi debitur untuk 

berprestasi, hal itu bersifat kasusitis dan untuk menilainya perlu pendekatan 

komprehensif. Hal ini karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi 

terhalang untuk memenuhi prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit 

perbankan, debitur yang bergerak di sektor usaha perhotelan memang 

terhalang untuk memenuhi prestasi karena mandegnya usaha. Namun, nasabah 

debitur yang bergerak di sektor usaha alat kesehatan justru semakin 

berkembang lantaran sektor usaha tersebut dalam kondisi pandemi justru 

mengalami peningkatan permintaan masyarakat. Dengan kata lain, unsur ini 

penting sebagai indikator untuk menilai apakah debitur dapat menyatakan 

mengalami keadaan force majeure. 
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Berdasarkan uraian unsur-unsur force majeure tersebut diatas,  maka pandemi 

Covid-19 dapat dikatakan sebagai force majeure yang bersifat relative dan objektif. 

Menurut teori objektif debitur/nasabah hanya dapat mengemukakan tentang keadaan 

memaksa, jika pemenuhan prestasinya bagi setiap  orang mutlak tidak mungkin 

dilaksanakan. Suatu keadaan tidak  mungkin melakukan prestasi yang diperjanjikan 

karena ketidakmampuan debitur/nasabah untuk menghadapi kenyataan. Pada hal ini 

debitur/nasabah sama sekali tidak mungkin melakukan prestasinya pada pihak Bank 

dikarenakan perekonomiannya lumpuh total akibat Pandemi Covid-19.   

Bersifat relatif artinya dimasa pandemi ini ditemukan di lapangan bahwa 

memang terdapat debitur/nasabah yang memang terhalang, dan  ada juga debitur yang 

tidak terhalang untuk memenuhi kontrak perjanjiannya. Akibat hukum dari pandemi 

sebagai force majeure yang bersifat relatif adalah bahwa para pihak tidak dapat 

menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak. Force majeure 

yang bersifat relatif hanya menunda atau menangguhkan kewajiban kontraktual 

debitur untuk sementara waktu bukan membatalkan kontrak . Untuk melindungi 

kepentingan para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban 

kontraknya, maka musyawarah mufakat penting untuk dilakukan.  Hal ini sejalan 

dengan hasil wawancara peneliti dan Pak Basri selaku Branch Manager BSI Cab. 

Mamuju Ex. BSM Mamuju menyatakan bahwa:  

“Terkait dengan force majeure dimasa pandemi covid-19 ini kebijakan yang 
di ambil oleh bank tetap mengacu kepada aturan yang telah dikeluarkan oleh 
OJK dan Bank Indonesia selain itu , juga melihat daripada karakter si 
debitur/nasabah ini , selama dia memiliki itikad baik maka pihak bank akan 
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mencarikan solusi yang terbaik untuk debitur/nasabah dan pihak bank secara 
musyawarah mufakat”. 
 
Implementasi dan penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah bank 

syariah Indonesia Cabang Mamuju selama masa pandemi Covid-19 tetap 

dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan yang telah menjadi alur penyelesaian 

pembiayaan murabahah berdasarkan unsur syariah, baik terkait kelembagaan dan 

kegiatan usaha termasuk cara dan proses dalam melaksanakan usaha tersebut.  

1) Sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, maka 

pihak dari bank syariah akan mempertimbangkan permohonan 

pembiayaan calon nasabah penerima, pada proses ini lebih dikenal dengan 

istilah proses analisis kelayakan penyaluran dana, 

2) Selantunya proses penetapan keputusan pada permohonan pembiayaan 

oleh pihak bank untuk kemudian keputusan akan dituangkan dalam 

sebuah perjanjian pembiayaan atau disebut akad pembiayaan, pada proses 

inilah pelaksanaan  dilakukan pengikatan untuk pembiayaan yang 

diberikan tersebut, proses atau tahapan ini juga dikenal dengan istilah 

proses dokumentasi pembiayaan 

3) Proses dan tahapan berikutnya yaitu akad pembiayaan atau proses 

perjanjian pembiayaan yang dimana dilakukan proses penandatanganan 

oleh kedua belah pihak  dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai 

dibuat serta  selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima 
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fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Maka tahap ini 

disebut juga penggunaan pembiayaan 

4) Kemudian terdapat satu proses dimana setelah pembiayaan  dikarenakan 

suatu peristiwa force majeure yang tidak disangka-sangka maka usaha 

nasabah dapat diberikan keringanan perpanjangan waktu agar pembiayaan 

dapat diselamatkan. 

5) Tahap atau proses selanjutnya dapat pula ditemukan pembiayaan menjadi 

macet tahap ini disebut penyelesaian pembiayaan.  

6) Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada pasal 26  dimana 

diatur terkait pebatasan kegiatan usaha bank syariah dan UUS; 

a) Mengatur kegiatan usaha yang boleh dan yang dilarang dilakukan 

bank syariah dan UUS 

b) Kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara bank umum syariah 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. 

Sebagaimana yang dimuat pada poin 6 yang dimaksud kegiatan usaha bank 

umum syariah dan unit usaha syariah adalah penyaluran pembiayaan berdasarkan 

akad murabahah, salam, istisnha’ atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

1. Peraturan yang Berlaku di Masa Pandemi Covid-19 

Peraturan yang diberlakukan dimasa pandemi dalam hal perbankan adalah 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PJOK.03/2020 

Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/PJOK.03/2020 
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Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical 

Dampak Penyebaran Coronavirus Diseases 2019.  Terdapat pasal – pasal dalam 

PJOK RI No. 45 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan perbankan dimasa 

pandemi virus Covid – 19 diantaranya sebagai berikut 4.; 

 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 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 

                                                             
4PJOK RI No. 45 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan perbankan dimasa pandemi 

virus covid – 19 
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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: 

a) kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak 

coronavirus disease 2019 (COVID-19); dan 

b) 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 
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dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau  

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. 

Pasal 5 

(7) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan 

lancar sejak dilakukan restrukturisasi. 

(8) 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. 

(9) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi  

sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan 

perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. 
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(10) 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. 

(11) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi 

kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

(12) 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. 

Pasal 6A 

(13) 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. 

(14) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 

debitur yang terkena dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 
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(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. 

(15) 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 Otoritas Jasa Keuangan mengenai 

penilaian kualitas aset; dan 

b) pembentukan cadangan. 

(16) 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. 

Undang – undang yang memuat tetang implementasi/pelaksanaan pembiayaan 

murabahah dalam perbankan syariah yakni  UU No. 21 Tahun 2008 Tentang 



85 
 

 

Perbankan Syariah, dimana terdapat pasal – pasal didalammnya yang memuat tentang 

pembiayaan murabahah sebagai berikut 5; 

Pasal 19  

(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi; 

a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, 

atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 

Akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah; 

b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, 

Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah; 

c) Menyalurkan pembiayaa bagi hasil berdasarkan akad  mudharabah, 

akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan degan 

prinsip syariah; 

d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad burabahah, akad salam, 

akad istishna’, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah; 

e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain 

yang tidak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

                                                             
5Undang-undang  No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
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f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa 

beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 

g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau 

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah 

h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah; 

i) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga 

pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan 

prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, 

mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah. 

j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah  yang 

diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia; 

k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan 

melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga 

berdasarkan prinsip syariah; 

l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah; 

m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga 

berdasarkan prinsip syariah 
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n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah 

o) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah 

p) Memberikan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan 

prinsip syariah; dan  

q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan 

dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan sebagaimana ayat – ayat yang 

tercantum dalam pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah yang mengatur tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah 

menyebutkan bahwa terdapat proses pemberian pembiayaan terlebih dahulu, 

pemberian tersebut diawali dengan beberapa tahapan. Sebagaimana hal ini ditemukan 

dalam kegiatan usaha bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah menyalurkan 

pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, istishna’atau yang lainnya yang 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terkait force majeure akibat 

pandemi covid-19 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait 

hal-hal yang termuat dalam pasal-pasal tersebut maka pihak Bank Syariah Indonesia 

Cab. Mamuju Ex: BSM Mamuju dalam masa pandemi covid-19 dalam pelaksanaan 

pembiayaan murabahah tetap melakukan bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah , 

meski bagi hasilnya dalam hal ini terhadap nasabah lain berkurang, namun force 
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majeure akibat pandemi covid-19 tidak begitu berpengaruh buruk terhadap laba pada 

bank syariah justru malah meningkat, hal ini sejalan dengan hasil wawancara peniliti 

dan Branch Manager BSI Cab. Mamuju Ex: BSM Mamuju yakni bapak Basri 

menyatakan bahwa :  

“ Jadi terkait bagi hasil , jika nasabah tidak bayar berarti keuntangan yang 

diterima bank berkurang, karna keuntangan bank berkurang maka bagi hasil 
dana yang disimpan di BSI otomatis berkurang, malah di masa pandemi ini 
justru laba BSI meningkat selain dari kredit meningkat, juga keuntungan dari 
BSI Mobile dan Internet Banking sangat mempengaruhi peningkatan laba ”  
 
Adapun hasil wawancara dengan salah satu pakar Ekonomi Syariah Prof . Dr. 

Muh. Nur Rianto Al Arif dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  mengemukakan 

pandanganya terkait kebijakan perbankan bagi nasabah yang mengalami dampak 

pandemi Covid-19 bahwa yaitu : 

“Kebijakan perbankan akan linear dengan regulasi dari OJK yang dikeluarkan 

tahun lalu, bahwa boleh di lakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah 

terdampak , dalam hal ini nasabah harus siap dengan segala konsekuensi  

karena itu sudah menjadi sistem syariah , bahkan di konvensionalpun saat ini 

deposit ratenya menurun, jadi kurang lebih kondisinya sama , karena 

penurunan rate ini menyesuaikan dengan rate yang di umumkan oleh Bank 

Indonesia”. 
 
Dilansir pada laman berita Republika.co.id bahwa bukan hanya laba BSI yang  

meningkat, namun beberapa indikator perbankan lainnya pun memperlihatkan 

kenaikan signifikan seperti pembiayaan, dana pihak ketiga (DPK), hingga total asset. 

Bank Syariah Indonesia mencatatkan pertumbuhan laba bersih 12,85 persen atau 

sebesar Rp 742 miliar pada kuartal I-2021, dari periode sama tahun sebelumnya 

sebesar Rp 657 miliar.  Kenaikan kinerja pada kuartal I-2021 juga didorong oleh 

kenaikan pendapatan margin dan bagi hasil sebesar 5,16 persen secara tahun ke 
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tahun. Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Kamis, 

mengatakan kenaikan laba ini didorong oleh ekspansi pembiayaan dan kenaikan dana 

murah yang optimal sehingga cost of fund atau biaya dana bagian dari keuntungan 

bank menjadi lebih besar . Selain oleh transaksi BSI Mobile (42 persen), kenaikan ini 

juga ditopang aktivitas nasabah pada kanal internet banking (24 persen), kartu 

debit/kredit (17 persen) dan ATM (14 persen) 6.   

Pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Mamuju juga melaksanakan 

penyelesaian pembiayaan murabahah  dalam beberapa tahapan yang pada dasarnya 

telah menjadi tahapan umum yang dilakukan selama ini sesuai standar yang telah 

diterbitkan oleh OJK, tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut; 

a) Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan 

nasabah dan harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat 

b) Mekanisme musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

solusi yang dianggap sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasabah 

yang terkena force majeure 

c) Bank akan menawarkan solusi dalam mekanisme musyawarah yang 

dilakukan kepada nasabah seperti perpanjangan waktu angsuran, 

perubahan jumlah angsuran, pemberian tambahan kredit, dll. 

                                                             
6Republika.co.id , Mantapnya Kinerja 2 Bank Syariah, Ungguli Bank Konvensional. Di akses pada 
tanggal 21 Agustus 2021  
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d) Jika mekanisme musyawarah tidak/belum berhasil, langkah 

selanjutnya adalah kasus akan di eksekusi atau meminta penetapa 

putusan arbitrase syariah melalui pengadilan agama 

e) Setelah pihak menyepakati untuk penyelesaian melalui pengadilan 

maka bank dan nasabah harus menyepakati dalam kontrak kewenangan 

untuk mengadili perkara ini diselesaikan melalui pengadilan agama. 

f) Jika sampai pada tahap eksekusi agunan obyek pembiayaan/ jaminan 

lainnya dilakukan, maka hasil dari eksekusi (penjualan/pelelangan) 

tersebut diutamakan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada bank. 

Jika ada kelebihan nilai eksekusi maka dikembalikan ke nasabah, jika 

masih kurang untuk memenuhi hak bank maka hal itu tetap menjadi 

kewajiban nasabah higga bank menghapuskan kewajiban tersebut. 

Tahapan diatas merupakan penyelesaian pembiayaan murabahah  yang juga 

diterapkan di Bank Syariah Indonesia Cabang Mamuju, namun dengan kondisi 

ditengah pandemi terjadi beberapa perubahan yang spesifik seperti perpanjangan 

waktu dan beberapa hal lainnya. Hal ini juga masuk dalam bahasan mengenai force 

majeure, dimana force majeure yang dimaksud dalam penelitian ini adalah force 

majeure menurut pelaksanaannya, sejalan dengan hasil wawancara dengan Branch 

Manager BSI Cab. Mamuju Ex: BSM Mamuju yakni bapak Basri, yang mengatakan 

bahwa; 

“Force Majeure masa Covid-19 sangat berbeda dan ini hal yang baru. 

Ketentuan dari Bank Idonesia sudah tidak melihat lagi apakah usahanya dapat 
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diselamatkan atau tidak , tapi berdasar pada pembayarannya selama 

membayar tepat waktu maka akan dianggap lancar. Dan Masa Covid ini tidak 

hanya berdasar pada aturan Bank Indonesia saja , tapi ada peraturan dari OJK, 

bahkan di masa covid ini tidak pernah ada sejarahnya angsuran nasabah di 

kasih 1 rupiah selama setahun, untuk covid di bagi 3 kategori Kecil , Ringan 

atau Besar, dan yg kategori besar ini bisa sampe 1 rupiah selama satu tahun”.  
 
Hal ini di benarkan oleh salah satu Nasabah BSI Cab. Mamuju Ex BSM 

Mamuju saat wawancara Nasabah dilakukan via telfon : 

“jadi saya mengajukan ke BSI untuk mendapatkan keringanan karena saya 

betul-betul terdampak Covid-19 saya merasa tidak akan mampu untuk 

membayar angsuran saya tepat waktu seperti sebelumnya,  setelah menerima 

pengajuan saya , pihak bank menganalisis dan mengajukan beberapa 

pertanyaan , lalu setelah itu pihak bank memberikan saya pilihan 

Rescheduling, Reconditioning dan Restrukturisasi,  dan menjelaskan apa dan 

bagaimana prosedur ketiga pilihan itu. Akhirnya saya memilih resscheduling , 

dan kami (pihak bank dan nasabah)  sepakat untuk rescheduling  selama 6 

bulan , jadi selama 6 bulan itu  saya sama sekali tidak membayar ke bank “ 
 
Sebagaimana yang telah ditemukan dalam hasil wawancara mengenai 

penyelesaian pembiayaan murabahah dapat dipahami bahwa akad murabahah akan 

berakhir dengan beberapa penyebab seperti jangka waktu akad, peristiwa force 

majeure, dan keadaan lain, dan berakhirnya akad murabahah ini apabila para pihak 

telah memenuhi kewajibannya dalam kontrak yang telah dibuat bersama.  

2. Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Murabahah  di 

Masa Pandemi Covid-19 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya 

penyelamatan pembiayaan murabahah  pada nasabah Bank Syariah di Indonesia Cab. 

Mamuju sebelum masa pandemi virus Corona, dimana diketahui sebelumnya bahwa 
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penyelamatan pembiayaan murabahah  yang pertama adalah, memberi peringatan, 

kedua memberikan surat somasi kepada nasabah, ketiga memberikan tanda terhadap 

obyek jaminan bahwa rumah dalam masalah, terakhir restrukturisasi pembiayaan, 

kemudian ditemukan data informasi terkait upaya penyelamatan yang dilakukan oleh 

pihak bank yakni dengan mengajukan permohonan lelang terhadap rumah nasabah 

yang telah dijaminkan dengan Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Dan Lelang (KPKNL), kelangsungan usaha menjadi penentu, tidak memiliki 

perpanjangan waktu . Sejalan dengan wawancara yang dilakukan bersama bapak Basri 

selaku Branch Manager Cab. BSI Mamuju Ex: BSM Mamuju yang mengatakan bahwa; 

“ Masa sebelum Covid-19 Nasabah tercatat pada kolektivitas tidak lancar dan 

tercatat di bank indonesia, apabila usahanya tidak dapat diselmatakan, jadi  

tetap di anggap sebagai nasaba menunggak meski pembayarannya lancar, tapi 

untuk menentukan apakah dia lancar angsurannya bukan hanya membayar 

tepat waktu akan tetapi, melihat usahanya apakah masih dapat diselamatkan 

atau tidak (kelangsungan usaha), sehingga dia tidak akan bisa lagi 

mengajukan pinjaman selanjutnya” .  
 
 Namun berbeda di masa pandemi Covid-19 pihak bank masih memberi 

keringanan kepada nasabah untuk menyelesaikan angsurannya dengan berbagai cara, 

salah satu diantaranya dengan cara Tidak melihat kelangsungan usaha, Dapat 

diperpanjang waktu, angsuran nasabah sampai ke 1 rupiah untuk kategori terdampak 

Covid-19 skala besar hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama 

bapak Basri selaku Branch Manager Cab. BSM Mamuju yang mengatakan bahwa; 

“Force Majeure masa Covid-19 sangat berbeda dan ini hal yang baru 

ketentuan dari Bank Idonesia sudah tidak melihat lagi apakah usahanya dapat 

diselamatkan atau tidak , tapi berdasar pada pembayarannya selama 

membayar tepat waktu maka akan dianggap lancar. Dan Masa Covid ini tidak 

hanya berdasar pada aturan Bank Indonesia saja , tapi ada peraturan dari OJK, 
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bahkan di masa covid ini tidak pernah ada sejarahnya angsuran nasabah di 

kasih 1 rupiah selama setahun, untuk covid di bagi 3 kategori Kecil , Ringan 

Atau Besar ini bisa sampe 1 rupiah selama satu tahun ” .  
 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat di tarik benang merahnya bahwa 

perbedaan mendasar upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan murabahah  

sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 yaitu pada masa sebelum Covid-19  bank 

syariah dalam menjalankan kinerjanya hanya berdasar pada kententuan Bank 

Indonesia sedangkan di masa Covid-19 selain berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 

juga berdasar pada aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keungan, selanjutya 

pada masa sebelum Covid -19 kelangsungan usaha bagi nasabah menjadi penentu 

bagi pihak bank dalam bertindak, sedangkan pada masa Covid-19 kelangsungan 

usaha nasabah tidak lagi menjadi penentu selama nasabah tersebut membayar 

agunannya tepat waktu .  

Selanjutnya dalam hal penyelesaian pembiayaan yang berlaku yakni bank 

memberikan restrukturisasi/resceduling 3-1 tahun lamanya, dengan kriteria force 

majeure dalam hal upaya penyelesaian dimana pihak bank memberikan waktu kepada 

nasabah untuk menyelesaikan angsurannya dan jika pihak bank menganggap nasabah 

tersebut tidak mampu berdasarkan pertimbngan maka nasabah di arahkan oleh pihak 

bank untuk menjual agunannya (jaminannya) untuk menutupi angsuran beserta 

seluruh biaya yang berkaitan dengan angsurannya, dan jika setelah menjual 

agunannya ternyata belum cukup menutupi angsuran biaya lain maka pihak bank 

menganggap sisanya adalah hutang dan menjadi catatan bagi nasabah untuk pihak 

bank dalam mempertimbangkan memberikan kredit untuk kedua kalinya terhadap 
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nasabah, kemudian setelah kemunculan Virus Corona aturan yang berlaku tersebut 

dilakukan perubahan untuk penyesuaian kondisi yang tengah dihadapi, dengan fakta 

yang ditemukan bahwa setelah hadirnya Virus Covid-19 sistem penyelesaian 

pembiayaan dilakukan dengan jangka waktu  restrukturisasi/resceduling di 

perpanjang lebih dari 1 tahun, namun peraturan ini masih bergantung dari keputusan 

dan petunjuk otoritas jasa keuangan. 

C. Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Bank Syariah 

Indonesia Yang Mengalami Force Majeure Di Masa Pandemi Covid-19. 

Pembiayaan murabahah disetiap bank mempunyai sistematika pengaturan atau 

konsep pelaksanaan yang berbeda antara satu bank dengan bank yang lain, dengan 

dasar dari pernyataan ini adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Mamuju. Data dan informasi yang 

ditemukan untuk penerapan akad murabahah dengan berberapa nasabah. Setiap 

pembiayaan murabahah pada nasaba bank syariah tentunya pasti mencantumkan 

klausa terkait force majeure yang telah disesuaikan dengan jenis akad murabahahnya. 

Force majeure terdiri dari beberapa jenis namun dalam 2 tahun terakhir bank syariah 

indonesia cabang Mamuju banyak mengalami force majeure akibat kehadiran wabah 

virus corona. Pihak bank tercatat banyak mencetak klausal tersebut dan di perlihatkan 

atau diberikan kepada nasabah untuk dibaca dengan jelas sebelum melakukan 

penandatanganan kerjasama akad murabahah.  
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Adapun jenis force majeure apa saja yang dicantumkan dalam klausa akad 

murabahah dengan nasabah tidak sepenuhnya didapatkan oleh peneliti mengingat hal 

ini dianggap memiliki sifat sensifititas oleh pihak bank sehingga yang didapatkan 

hanya data mengenai jenis force majeure apa yang dialami oleh pihank bank dan 

nasabah. Kemudian apabila terjadi force majeure terhadap objek jaminan atau akad 

murabahah pada saat akad dilakukan biasanya akan melakukan beberapa pendekatan-

pendekatan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak 

Basri selaku Branch Manager BSI Cabang Mamuju Ex: BSM Mamuju yang 

mengatakan bahwa; 

“biasanya pihak bank melakukan beberapa pendekatan, hal ini tentunya 
berbeda-beda penerapannya kepada tiap nasabah, tergantung kasus yang 
dihadapi, namun selama nasabah mempunyai itikad baik dan terbuka pada 
kami, tentu kami akan memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikannya 
apa lagi kita saat ini masih dalam situasi pandemi covid-19”. 
 
Hasil wawancara yang didapatkan ini juga sejalan dengan salah satu pendapat 

dari mariam darudzaman dalam bukunya yang menyebutkan bahwa tidak dapat 

dilaksanakannya kewajiban debitur akibat force majeure yang merupakan dan 

diakibatkan karena unsur ketidak sengajaan kemudian diartikan bahwa debitur 

bersedia membayar namun ada beberapa faktor bisa jadi karena ketidak mampuan 

dan sebab lain. Kemudian akad murabahah yang dicantumkan para pihak yaitu 

klausul force majeure; 

a. Force majeure yaitu peristiwa – peristiwa yang disebabkan oleh bencanan 

alam/non alam, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, epidemic, sabotase, 
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peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah atau sebab lain diluar 

kekuasaan nasabah dan bank 

b. Force majeure, pihak yang terkena langsung akibat force majeure tersebut 

wajib memberitahukan secara tertulis dengan meampirkan bukti – bukti 

dari kepolisian/instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai 

peristiwa force majeure dalam waktu yang ditetapkan terhitung sejak 

tanggal force majeure ditetapkan 

c. Adapun keterlambatan para pihak untuk memberitahukan peristiwa force 

majeure dapat mengakibatkan tidak adanya pengakuan peristiwa force 

majeure 

d. Segala permasasalahan yang timbul akibat adanya force majeure akan 

diselesaikan oleh kedua belah pihak (nasabah/pihak bank) dengan jalan 

musyawarah mufakat dan hal tersebut tanpa mengurangi hak yang 

dipegang oleh pihak bank sebagaimana diatur dalam akad burabahah. 

Pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Mamuju juga melaksanakan 

penyelesasian pembiayaan murabahah  dalam beberapa tahapan yang pada dasarnya 

telah menjadi tahapan umum yang dilakukan selama ini sesuai standar yang telah 

diterbitkan oleh OJK, tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut; 

a. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan 

nasabah dan harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat 
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b. Mekanisme musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan 

solusi yang dianggap sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasabah yang 

terkena force majeure. 

c. Bank akan menawarkan solusi dalam mekanisme musyawarah yang 

dilakukan kepada nasabah seperti perpanjangan waktu angsuran, 

perubahan jumlah angsuran, pemberian tambahan kredit, dll. 

d. Jika mekanisme musyawarah tidak/belum berhasil, langkah selanjutnya 

adalah kasus akan di eksekusi atau meminta penetapa putusan arbitrase 

syariah melalui pengadilan agama 

e. Setelah pihak menyepakati untuk penyelesaian melalui pengadilan maka 

bank dan nasabah harus menyepakati dalam kontrak kewenangan untuk 

mengadili perkara ini diselesaikan melalui pengadilan agama. 

f. Jika sampai pada tahap eksekusi agunan obyek pembiayaan/ jaminan 

lainnya dilakukan, maka hasil dari eksekusi (penjualan/pelelangan) 

tersebut diutamakan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada bank. 

Jika ada kelebihan nilai eksekusi maka dikembalikan ke nasabah, jika 

masih kurang untuk memenuhi hak bank maka hal itu tetap menjadi 

kewajiban nasabah higga bank menghapuskan kewajiban tersebut. 

Tahapan diatas merupakan penyelesaian pembiayaan murabahah  yang juga 

diterapkan di bank syariah indonesia cabang Mamuju, namun dengan kondisi 

ditengah pandemi terjadi beberapa perubahan yang spesifik seperti perpanjangan 

waktu dll.  
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Kemudian perihal restrukturisasi pembiayaan murabahah merujuk pada  Surat 

Restrukturisasi Pembiayaan BSI No. 01/ 0598- 3/CF1 , No. 01/ 414-3/RRG , No.1/ 

442A-3/RCG oleh PT Bank Syariah Indonesia terdapat kriteria nasabah BSI yang 

dapat dilakukan restrukturisasi  adalah;; 

a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar 

b. Nasabah memiliki sumber pembayaran angsuran yang jelas atau memiliki 

prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah 

restrukturisasi  

c. Nasabah koperatif dan beritikad baik  

d. Minimal berada pada kolektibilitas 1 dan 2 . Adapun pembiayaan NPF 

maka di arahkan untuk penyelesaian pembiayaan dan proses klaim 

asuransi pinjaman .  

Adapun skema angsuran Restrukturisasi Pembiayaan BSI adalah ; 

                                     Skema Angsuran Restrukturisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 
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Selanjutnya satuan Unit Kerja melakukan addendum terhadap asuransi 

penjaminan terkait perubahan jadwal angsuran paling lambat lima hari kerja. Adapun 

mekanisme pengajuan panjaminan pembiayaan restrukturisasi adalah : 

Mekanisme Pengajuan Panjaminan Pembiayaan Restrukturisasi 

Gambar 4.3 

 

 

 

   

 

 

Apabila setelah dilakukan restrukturisasi nasabah mengalami penurunan 

kualitas pembiayaan kembali (downgrade kolektibilitas karena tidak dapat membayar 

kewajiban sesuai dengan skema angsuran restrukturisasi ) maka unit pengelola harus 

meningkatkan pengikat agunan nasabah dari yang semula SKHT menjadi HT . Pada 

akad restrukturisasi, harus mencantumkan klausal terkait peningkatan pengikatan 

tersebut 

Satuan Unit Kerja  Addendum   Surat Permohonan 
Restrukturiasi     

Nota Analisa  
Restrukturisasi    

Tambahan Biaya 
Imbal Jasa 

Kafalah    
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis telah dapatkan 

dilapangan dari dua rumusan masalah , maka dapat disimpulkan : 

1. Bahwa impelementasi pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan murabahah 

pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cab. Mamuju Ex: BSM Mamuju selama 

masa pandemi Covid-19 selain mengacu pada ketentuan Bank Indonesia juga 

mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 45 Tahun 2020 yang 

mengatur tentang pelaksanaan perbankan dimasa pandemi virus Covid – 19.   

2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah Bank Syariah 

Indonesia yang mengalami force Majeure  di masa pandemi Covid-19 : 

a. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa antara pihak bank dengan 

nasabah dan harus mengutamakan prinsip musyawarah mufakat 

b. Mekanisme musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi 

yang dianggap sesuai dengan kemampuan dan kondisi nasabah yang terkena 

force majeure 

c. Bank akan menawarkan solusi dalam mekanisme musyawarah yang 

dilakukan kepada nasabah seperti perpanjangan waktu angsuran, perubahan 

jumlah angsuran, pemberian tambahan kredit, dll
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d. Jika mekanisme musyawarah tidak/belum berhasil, langkah selanjutnya 

adalah kasus akan di eksekusi atau meminta penetapan putusan arbitrase 

syariah melalui pengadilan agama 

e. Setelah pihak menyepakati untuk penyelesaian melalui pengadilan maka bank 

dan nasabah harus menyepakati dalam kontrak kewenangan untuk mengadili 

perkara ini diselesaikan melalui pengadilan agama. 

f. Jika sampai pada tahap eksekusi agunan obyek pembiayaan/ jaminan lainnya 

dilakukan, maka hasil dari eksekusi (penjualan/pelelangan) tersebut 

diutamakan untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada bank. Jika ada 

kelebihan nilai eksekusi maka dikembalikan ke nasabah, jika masih kurang 

untuk memenuhi hak bank maka hal itu tetap menjadi kewajiban nasabah 

higga bank menghapuskan kewajiban tersebut 

B. Implikasi  

1. Sistem atau mekanisme proses pengajuan Force Majeure lebih di 

sederhanakan. 

2. Memaksimalkan sistem kontrol terhadap nasabah yang mengalami Force 

Majeure . 

3. Membantu atau memfasilitasi nasabah yang prospek usahanya jatuhnya 

namun masih mengusahakan membayar angsuran. 
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PEDOMAN / INSTRUMEN WAWANCARA 

 

GAMBARAN KEADAAN FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 PADA 
PEMBIAYAAN MURABAHA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (BANK SYARIAH 

INDONESIA CABANG MAMUJU EX: BSM MAMUJU) 
 

A. Identitas Informan / Narasumber 

Nomor  :  ..............................  
Nama / Inisial   :  ..............................  
Umur  :  ...................   tahun  
Jenis Kelamin :   ..............................  
Pekerjaan :    .............................  
Jabatan :    .............................  
 

B. Pengetahuan Tentang Force Meajure Pada Pembiayaan Murabahah 

1. Bagaimana pendapat anda tentang Force Meajure akibat Pandemi Covid-19 ? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang Pembiayaan Murabahah ? 

3. Bagaimana pendapat anda tentang kondisi Force Meajure Akibat Pandemi Covid 

-19 Pada Pembiayaan Murabaha di Lembaga Keuangan Syariah ? 

4. Bagaimana pendapat anda tentang implementasi pembiayaan murabahah pada 

nasabah bank syariah sebelum dan sesudah Covid – 19 ? 

5. Bagaimana pendapat anda tentang implementasi penyelesaian pembiayaan 

murabahah pada nasabah bank syariah yang mengalami force meajure sebelum 

dan sesudah Covid – 19 ? 

6. Bagaimana pendapat anda tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan 

murabahah pada nasabah bank syariah yang mengalami force meajure sebelum 

dan sesudah Covid – 19 ? 
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