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ABSTRAK 

 

Nama  : Indriani 

Nim  : 90400116149 

Judul : Peran Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi    

Keuangan Pada Bank Mega Syariah Makassar  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran financial 

technology dalam mewujudkan inklusi keuangan pada bank Mega Syariah 

Makassar.  

Metode yang di gunakam dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Kualitatis yaitu mendeskripsikan aspek-aspek 

yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Pengumpulan data 

menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.  

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa fintech berperan dalam 

meningkatkan inklusi keuangan pada Bank Mega Syariah Makassar terlebih di 

masa pandemi seperti saat ini, hal tersebut merujuk kepada apa yang disampaikan 

dalam wawancara yang dilakukan.  Pada dasarnya kolaborasi fintech dengan 

lembaga perbankan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi. 

Dengan adanya fintech di Bank Mega Syariah Makassar, maka nasabah maupun 

masyarakat luas dapat mengakses dengan mudah layanan keuangan di Bank Mega 

Syariah secara tepat waktu, lancar dan aman tanpa harus datang langsung ke bank.  

Kata Kunci: Financial Technology, Inklusi Keuangan, Bank. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang cukup pesat telah memasuki sektor 

keuangan, secara perlahan merubah industri keuangan ke era digital. Di Indonesia 

fintech telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Penelitian Rahmanto dan 

Nasrulloh (2019) investasi global terhadap usaha fintech beberapa tahun terkahir 

melaju cepat, dimana pengguna internet Indonesia mencapai 83,6 juta pengguna 

internet dan 297 juta pelanggan telepon seluler. Pertumbuhan konsumsi 

masyarakat terhadap internet menjadi indikator baik dalam mengembangkan 

layanan dan produk keuangan syariah berbasis digital untuk menjangkau ke 

seluruh wilayah Indonesia (Nurfalah dan Rusydiana, 2019). Hal ini membuktikan 

bahwa potensi masyarakat beralih dari transaksi offline menuju online cukup besar 

didukung dengan pertumbuhan perusahaan start-up keuangan berbasis aplikasi 

digital. Melalui fintech segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, mudah, 

efisien (Muzdalifah dkk., 2018).  

Fintech di Indonesia memiliki beberapa jenis seperti media pembayaran 

(Payment), investasi, perencanaan keuangan, pembiayaan (Lending), situs 

perbandingan keuangan, riset keuangan dan lainnya. Pada situs pembayaran 

pengguna dapat melakukan pembayaran apapun menggunakan aplikasi layanan 

berbasis pembayaran seperti pembayaran tagihan, barang maupun transfer 

(Muzdalifah dkk, 2018).  



2 
 

 

Financial technology merupakan salah satu model pembiayaan yang saat 

ini menjadi trend. Menurut National digital Research Center mendefinisikan 

fintech sebagai inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi 

modern (Fitriani, 2018). Hadirnya fintech turun andil dalam meningkatkan 

inklusif keuangan. Selain membantu pembiayaan modal usaha, peran fintech telah 

merambah ke berbagai layanan pembayaran digital dan pengaturan keuangan. 

Fintech mampu mengubah ekspektasi konsumen, menyamaratakan bisnis 

sehingga cenderung memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang 

baru dibangun (Rifa’i 2017). Fintech dipandang berpeluang besar untuk 

meningkatkan akses keuangan (inklusi keuangan) pada perbankan syariah 

(Wulansari dkk., 2017). 

Lembaga keuangan bank maupun non bank menjadi lembaga yang vital 

dalam menjaga kemapanan perekonomian masyarakat dalam suatu negara, baik 

yang berpenghasilan rendah maupun kecil. Lembaga keuangan sebagai lembaga 

intermediasi memiliki fungsi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinaan serta pencapaian stabilitas 

sistem keuangan (Bank Indonesia, 2014:5). Oleh karena itu, diperluka keterlibatan 

masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Akses terhadap jasa keuangan 

formal merupakan faktor penting yang mendukung usaha pengentasan 

kemiskinan. Penelitian oleh Yanti (2019) akses terhadap lembaga keuangan 

formal menjadi salah satu hambatan keterlibatan masyarakat, tingginya 

masyarakat yang kurang memenuhi syarat perbankan (unbankable) disebabkan 



3 
 

 

oleh kesenjangan kemiskinan dan pendididkan, serta saluran distribusi keuangan 

terbatas dan pembiyaan yang rendah.  

Perbankan syariah berkembang diawali munculnya Bank Muamalat 

Indonesia tahun 1992 didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 sebagai landasan 

hukum kemudian disempurnakan dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang 

mengatur khusus perbankan syariah kemudian diatur dalam UU No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. 

Timbulnya berbagai starup fintech maupun pelayanan bank yang 

mendorong market sharenya lebih luas. Data pertumbuhan pangsa pasar (market 

share) perbankan syariah Indonesia menurut data Statistik Perbankan Syariah 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2019 mencapai 6,18%. Pada tahun 

2020 mengalami kenaikan yaitu data per Desember 2020 mencapai 6,51% yang 

terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Hal tersebut masih jauh di bawah pangsa pasar perbankan 

konvensional yaitu 93,49%dari total market share perbankan di Indonesia 

(Otoritas Jasa Keuangan, 2020). 
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Table 1.1 

Indikator Utama Perbankan Syariah 2020 

Industri 

Perbankan 

Jumlah 

Institusi 

Jumlah 

Kantor 

Asset 

(Truliun 

Rp) 

PYD 

(Triliun 

Rp) 

DPK 

(Triliun 

Rp) 

BUS   14 2.034 397,07 246,53 322,85 

UUS   20 392 196,88 137,41 143,12 

BPRS 163 627   14,95  10,68     9,82 

Total 197 3.053 608,90 394,63 475,80 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2020) 

Salah satu isu aktual dalam industri perbankan dan keuangan nasional saat 

ini adalah financial inclusion (Norman, 2020). Inklusi keuangan merupakan 

komponen penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Financial inclusion 

(keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk 

hambatan yang bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat 

dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan (Muzdalifa dkk., 2018). Penelitian 

oleh Yanti (2019) inklusi keuangan suatu kondisi diamana masyarakat 

mempunyai akses layanan keuangan yang berkualitas, aman, lancar sesuai dengan 

kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sejalan dengan penelitian 

Rahmanto dan Nasrulloh, (2019) menyatakan bahwa meluasnya akses ke lembaga 

keuangan menjadi kunci utama peningkatan inklusif keuangan. Demi 

meningkatnya inklusi keuangan, pemerintah mendukung adanya produk online 

untuk menjangkau masyarakat yang belum dijangkau oleh bank. Oleh karena itu, 
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perlu adanya keseriusan pemerintah dalam menghadirkan langkah strategis dalam 

mencapai tujuan keuangan inklusif. 

Indeks inklusi keuangan perbankan syariah masyarakat di Sulawesi 

Selatan berdasarkan empat indikator masuk dalam kategori rendah. Hal tersebut 

diperkuat berdasarkan hasil wawancara pada salah satu akademisi perbankan 

syariah yang menyatakan bahwa masyarakat yang daerahnya tidak memiliki 

fasilitas perbankan namun memiliki keinginan kuat untuk melakukan transaksi 

bebas riba, terpaksa menggunakan bank konvensional. Demikian dengan 

masyarakat perkotaan yang paham keuangan syariah namun yang dapat 

mengakomodir kebutuhan mereka hanya ada di bank konvensional (Yunus dan 

Rini, 2021).  

Hal ini berarti, akses terhadap lembaga keuangan syariah sudah ada namun 

tingkat pengetahuan dan keyakinan masyarakat masih rendah yang dipengaruhi 

oleh faktor demografi di setiap daerah. Sehingga, perlu adanya peran dari lembaga 

keuangan syariah baik bank dan non bank untuk mengambil peran dalam 

meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menyikapi keuangan. Sejalan 

dengan penelitian oleh Aini (2016) menyatakan bahwa literasi keuangan dan 

faktor demografi secara simultan berpengaruh terhadap keputusan investasi di 

pasar modal.  

Keuangan inklusif diharapkan mampu menjawab alasan dengan 

memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, pemerintah, 

regulator, dan pihak swasta, antara lain meningkatkan efisiensi ekonomi, 

mendukung stabilitas keuangan, mendukung pasar keuangan, memberikan potensi 
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pasar baru bagi perbankan, mendukung Human Depelopment Index (HDI) 

Indonesia berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional 

yang berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan (Anna, 2018). Inklusi 

keuangan menjadi komponen penting untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. 

Oleh karena itu, perbankan perlu melakukan kolaborasi dengan fintech untuk 

meningkatkan inklusif keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahadian dan 

Sari (2019) menyatakan bahwa pada satu sisi implementasi fintech Peer to peer 

lending dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan indeks inklusi keuangan. 

Peningkatan indeks inklusi keuangan diharapkan dapat turut serta meningkatkan 

taraf kesejahteraan.  

Rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia disebabkan masih 

terdapat hambatan untuk mengakses lembaga keuangan formal. Salah satu 

kendala implementasi fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia 

selain infrastruktur, Sumber Daya Manusia, undang-undang juga kurangnya 

literasi keuangan (Muzdalifa dkk., 2018). Rendahnya tingkat literasi keuangan 

membuat sebagian besar masyarakat yang berada di pedesaan belum mengenal 

istilah financial technology secara keseluruhan tentang manfaat, tujuan, 

keuntungan dan cara penggunaannya dikarenakan kurangnya literasi dalam 

mengenalkan sistem keuangan yang baik, sehingga perlu melakukan sosialisasi 

untuk mendapatkan perhatian masyarakat (Muzdalifa dkk., 2018). Hal ini 

menandakan bahwa salah satu masalah perbankan syariah adalah inklusivitas atau 

akses keuangan masyarakat. 
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Bank Mega Syariah merupakan salah satu bank yang bekerjasama dan 

menerapkan sistem fintech dalam menyediakan produk dan jasa yang dimiliki. 

Masih banyaknya produk-produk layanan bank syariah yang belum banyak 

diakses oleh pelaku-pelaku bisnis serta semakin banyaknya bisnis-bisnis yang 

berkembang berbasis teknologi, maka bank syariah perlu melakukan kolaborasi 

dengan fintech untuk dapat meningkatkan perannya supaya lebih bersifat inklusif. 

Fenomena yang ditemukan ialah faktor penggunaan teknologi untuk akses ke 

lembaga perbankan masih relatif rendah dan menjadi permasalahan yang terus 

dihadapi, khususnya masyarakat di daerah terpencil yang tidak dapat dijangkau 

oleh perbankan syariah. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat belum 

banyak mengenal fintech. Selain itu, banyak nasabah yang kurang paham 

teknologi dan menganggap fintech sulit untuk dijalankan. Implementasi fintech 

diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek ekonomi dan 

sosial masyarakat, serta mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia 

khususnya di daerah terpencil. Dengan adanya program nasional dalam 

peningkatan literasi keuangan, masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan 

pemahaman memadai dalam pengambilan keputusan keuangan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan menganalisis 

sejauhmana peran financial technology meningkatkan inklusi keuangan Bank 

Mega Syariah Makassar.  

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

Adapun fokus penelitian agar ruang lingkup peneliti tidak luas, maka 

peneliti hanya fokus pada peranan fintech dalam mewujudkan keuangan inklusi 
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perbankan syariah. Fintech memberi solusi atas permasahan seperti keinginan 

masyarakat bertransaksi lebih cepat, mudah, nyaman serta mampu menjangkau 

masyarakat luas untuk memanfaatkan produk/jasa layanan keuangan perbankan 

sehingga masyarakat dapat lebih produktif dalam meningkatkan perekonomiannya 

mengingat pandemic covid-19 ini segala aktivitas dibatasi untuk memutus rantai 

penyebaran covid-19. 

Table 1.2 

Fokus dan Deskripsi Fokus 

No Fokus Penelitian Deskripsi Penelitian 

1 Technology Accceptance 

Model (TAM) 

- Kemanfaatan (Perceived of 

Usefulness) 

- Kemudahaan dalam 

penggunaan (Ease of Use) 

2 Financial Technology 

(Fintech) 

- Layanan finteh yang 

diterapkan dalam perbankan 

syariah seperti: internet 

banking, mobile banking, sms 

bangking, dan phone banking.  

- Kerjasama start-up fintech  

3 Inklusi keuangan  - Akses  

- Ketersediaan produk dan 

layanan jasa keuangan 

- Penggunaan produk dan 

layana jasa keuangan  

- Kualitas 

 

C. Rumusan Masalah 

Perkembangan fintech yang begitu cepat membuat lembaga perbankan 

harus mampu menyesuaikan. Perusahaan fintech mengalami guncangan berupa 

tantangan keadaan masyarakat menengah ke bawah belum mempunyai cukup 
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akses dalam melakukan transaksi secara digital (Rusydiana, 2018).Perbankan 

syariah memiliki peran penting dan startegis untuk meningkatkan akses keuangan 

dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat unbanked terutama kepada 

masyarakat di daerah perbatasan dan terluar, meningkatkatnya akses keuangan 

kepada masyarakat akan mempengaruhi tingkat perekonomian di masayarakat 

tersebut sehingga dapat merubah masayarakat dari unbankable menuju 

masyarakat bankable.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah, 

yaitu: Sejauhmana Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Inklusi 

Keuangan pada Bank Mega Syariah Makassar? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka adapun tujuan 

penelitian, yaitu: Untuk mengetahui peran financial technology dalam 

meningkatkan inklusi keuangan pada Bank Mega Syariah Makassar. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dijadikan literature bagi pengembangan ilmu, 

menambah wawasan pengetahuan bagi pembacanya dan dijadikan masukan 

bagi pihak yang membutuhkan serta menambah informasi pada kajian ilmu 

keuangan yang berkaitan dengan inklusi keuangan syariah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Akademik  

Penelitian ini diharapkan menjadi perbendaharaan kepustakaan juga 

sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 

b. Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi 

masyarakat untuk lebih memahami keuangan dibidang literasi dan inklusi 

keuangan syariah dalam mengelola keuangan.  

c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan kontribusi, 

baik secara langsung maupun tidak langsung pada PT. Bank Mega Syariah 

Makassar untuk lebih meningkatkan edukasi keuangan kepada masyarakat.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Teori Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) diperkenalkan oleh Davis (1985) 

adalah model teoritis untuk memprediksi perilaku individu untuk mengadopsi dan 

menggunakan teknologi informasi terbaru (Kawitan dan Sulistyawati, 2021). 

Menurut Technology Acceptance Model (TAM) perilaku penggunaan sistem 

ditentukan oleh niat untuk menggunakan sistem tertentu.  Kemudian ditentukan 

oleh perceived usefulness (persepsi kemanfaatan) yang dirasakan dan perceived 

ease of use (persepsi kemudahan) yang dirasakan saat penggunaan sistem. 

Technology Acceptance Model (TAM) memiliki unsur perilaku yang kuat, 

menganggap bahwa ketika seseorang membentuk suatu niat untuk bertindak, 

maka mereka akan bebas untuk bertindak tanpa batasan. Di dunia nyata akan ada 

banyak kendala, seperti terbatasnya kebebasan untuk bertindak (Suyanto dan 

Kurniawan, 2019).  

Model Technology Acceptance Model (TAM) menyatakan bahwa seorang 

pengguna sistem cenderung menggunakan apabila sistem mudah digunakan dan 

memberikan bermanfaat. Technology Acceptance Model (TAM) niat seseorang 

untuk menggunakan sistem atau teknologi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

persepsi kemanfaatan (perceived usefulness) dan persepsi kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) (Anarjia dan Rante, 2018). 
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1)  Kemanfaatan (Perceived Of Usefulness) 

Preceived of usefulness diartikan sebagai sebuah keyakinan pengguna 

bahwa menggunakan suatu sistem dapat memberikan peningkatan 

terhadap performanya (Davis, 1989). Hal ini sejalan dengan definisi kata 

Useful yang memiliki arti bermanfaat atau berguna. Dalam beberapa 

kasus, Perceived of usefulness juga diartikan sebagai keuntungan. 

2) Kemudahan dalam Penggunaan (Ease of Use) 

Ease of use suatu ukuran keyakinan pengguna teknologi tertentu bahwa 

penggunaan suatu sistem akan memberi keleluasaan untuk tidak 

mengelurkan usaha lebih. Hal ini berdasar pada definisi kata (Ease) 

kemudahaan yang berarti kebebasan dari kesulitan atau usaha yang 

berlebih. 

B. Financial Technology 

Financial technology merupakan suatu inovasi pada sektor finansial 

dengan sentuhan teknologi modern. Fintech merupakan pemanfaatan teknologi 

dalam meningkatan layanan dan jasa keuangan perbankan yang dilakukan oleh 

perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, 

komunikasi, dan komputasi terkini (Rahadiyan dan Sari, 2019). Financial 

Technology (fintech) istilah yang digunakan untuk suatu inovasi di bidang jasa 

keuangan, yang berasal dari kata “financial” dan “technology” (Fintech) 

mengacu pada inovasi keuangan dengan sentuhan teknologi modern 

(Chrismastianto, 2017 dan Muzdalifa dkk., 2018). Sejalan dengan penelitian 
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Arner dkk. (2017) bahwa fintech merupakan aplikasi dan inovasi teknologi yang 

bertujuan untuk menyediakan metode lebih efektif dan efisien dalam pelayanan 

keuangan. Oleh karena itu, fintech menjadi bisnis baru dengan tujuan untuk 

menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan 

teknologi modern. Maka, dengan masuknya teknologi ke sektor keuangan akan 

mengubah industri keuangan ke era digital dan kita harus siap menghadapi 

perubahan itu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Ra’d ayat 11:  

نفُْسِهمِْ   وْا مَا بَِِ ُ ُ مَا بِلَوْمٍ حَتّّه يغَُيِّّ َ لََ يغَُيِّّ  اِنَّ الّلّه

Terjemahannya:  

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka. 

Sektor keuangan memegang peran penting dalam rangka mewujudkan dan 

menguatkan perekonomian negara. Konsep fintech menurut National Digital 

Research Center (NDRC) merupakan sebuah inovasi dari sector finansial yang 

melibatkan model bisnis yang telah terintegrasi dengan teknologi yang dapat 

memberikan fasilitas peniadaan perantara, dapat mengubah cara perusahaan dalam 

membuat dan menyediakan produk dan layanan, regulasi, tantangan hukum, 

memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif (Muzdalifa dkk., 2018; 

dan Rahmanto dan Nasrulloh, 2019).  

Fintech salah satu layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital. 

Transaksi keuangan melalui fintech meliputi pembayaran, investasi, peminjaman 

uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. Saat ini 

terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi 
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(Santi, 2017; dan Fitriani, 2018). Sejalan dengan penelitian Muzdalifa dkk. (2018) 

industri fintech salah satu layanan jasa keuangan dan pembayaran digital yang 

mulai popular dan berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang diharapkan oleh 

pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan masyarakat yang 

memiliki akses pada layanan keuangan.  

C. Peran Financial Technology  

Layanan keuangan melalui fintech dapat berupa pembayaran, investasi, 

peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembanding produk keuangan. 

Fintech dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, mobile payments, dan 

jasa transfer uang menyebabkan revolusi dalam bisnis startup. Fintech membawa 

harapan baru bagi kemudahan dalam berbagai macam transaksi keuangan dalam 

berbagai sektor (Narastri dan Kafabih, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, fintech 

telah mendapat konfirmasi positif dari al-quran meski tidak secara eksplisit. 

Konfirmasi tersebut berupa nilai subtabsial yang dibawa oleh fintech, yaitu 

kemudahan. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam Q.S. Al-

Baqarah ayat 185:  

َ علَٰه مَ  وا الّلّه ُ ةَ وَلِتُكَبِّّ ۖ وَلِتُكِْْلوُا العِْدَّ ُ بِكُُُ اليْسَُْْ وَلََ يرُيِدُْ بِكُُُ العُْسَْْ ىكُُْ يرُيِدُْ الّلّه ا هَده

 وَلعََلَّكُُْ تشَْكُرُوْن

Terjemahannya:  

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu. Dan Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu supaya 

kamu bersyukur. 
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Fintech membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk 

keuangan, mempermudah transaksi serta meningkatkan literasi keuangan 

(Muzdalifa dkk. 2018). Pada satu sisi, implementasi fintech peer to peer lending 

dipandang sebagai solusi peningkatan indeks inklusi keuangan. Peningkatan 

indeks inklusi keuangan diharapkan turut meningkatkan taraf kesejahteraan 

(Rahadian dan Sari, 2019).  

Menurut Penelitian Muzdalifa dkk. (2018) mengungkapkan fintech 

memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen 

diantaranya:  

a) Dapat mengakses data dan informasi kapan dan dimana saja. 

b) Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk 

memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru 

dibangun. 

c) Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.  

d) Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih 

sangat besar. 

e) Mendorong distribusi pembiayaan Nasional masih belum merata 17.000 

pulau. 

f) Meningkatkan Inklusif keuangan nasional. 

g) Mendorong kemampuan ekspor yang saat ini masih rendah. 

Penelitian oleh Fitriani (2018) menyatakan fintech memiliki peran sebagai 

solusi pertumbuhan e-commerce, membantu dalam mengembangkan pasar, dan 

mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan wiraswasta. Sektor finansial 
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memiliki peran untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara dengan 

perkembangan teknologi yang semakin maju (Rahadiyan dan Sari, 2019). 

Kehadiran layanan fintech keuangan berbasis teknologi di Indonesia telah 

menjadi keniscayaan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (Wibowo dkk, 2015). Fitriani (2018) menyatakan bahwa fintech telah 

menyerap banyak perhatian masyarakat karena layanan ini menyediakan berbagai 

fitur layanan dari perbankan, dan asuransi, maka diperlukan upaya agar 

masyarakat dalam hal ini khususnya usaha menengah terus melakukan usahanya 

dengan layanan fintech.  

D. Perkembangan Financial Technology 

Perkembangan investasi era fintech di Indonesia memiliki potensi yang 

dapat dijadikan sebagai lonjakan bisnis keuangan, diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat yang prasejahtera hingga sekarang. Menurut penelitian 

Ramadhona dkk. (2018) fintech memberi peluang baru yang dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Modal menjadi poin penting yang memengaruhi 

perkembangan usaha.  

 Menurut Muzdalifa dkk. (2018) dan Fitriani (2018) fintech secara global 

menunjukan perkembangan secara pesat. Fintech berkembang di berbagai sektor, 

mulai dari starup, pembayaran (lending), perencanaan keuangan (personal 

finance), investasi ritel, pembiayaan (crowdfunding), remitansi, riset keuangan, 

dan lain-lain. Pelaku fintech di Indonesia masih dominan berbisnis payment 

(43%), pinjaman (17%), dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding dan lain-

lain. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Ansori, 2019) bahwa kemajuan dunia 
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digital dan pengunaan smartphone juga menjadi penyebab berkembangannya 

fintech karena sekarang ini hampir setiap orang mempunyai smartphone. 

Kemudian perubahan trend yang sangat cepat dan penawaran produk fintech yang 

lebih menguntungkan dan mudah di akses. 

Menurut Rahmanto dan Nasrulloh (2019) beberapa tahun terakhir investasi 

global terhadap usaha fintech terus melaju cepat, jumlah pengguna internet di 

indonesia telah mencapai 83,6 juta pengguna dan 297 juta pelanggan telepon 

seluler. Pertumbuhan konsumsi masyarakat terhadap internet menjadi indikator 

baik dalam mengembangkan layanan dan produk keuangan syariah berbasis 

digital supaya menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Nurfalah dan Rusydiana, 

2019). Era baru finansial teknologi yang menyebabkan terjadinya pergeseran 

layanan keuangan dapat menjadi sebuah peluang untuk terciptanya inklusi 

keuangan. Digitalisasi telah melahirkan inovasi baru dalam mempercepat dan 

mempermudah intermediasi layanan lembaga keuangan dengan memanfaat 

teknologi secara online yang terhubung langsung dengan layanan keuangan. 

Menurut Anikina dkk. (2016) alasan utama bagi munculnya perusahaan 

fintech. Pertama, krisis keuangan global tahun 2008 telah jelas menunjukan 

kepada konsumen kekurangan dari sistem perbankan tradisional yang 

menyebabkan krisis. Kedua, munculnya teknologi baru yang membantu 

memberikan mobilitas, kemudahan penggunaan (visualisasi informasi), kecepatan 

dan biaya yang lebih rendah dari jasa keuangan. Fintech memberikan kemudahan 

akses bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberadaanya dapat diterima dan 
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dinilai turut berkonstribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional 

(Rahadiyan dan Sari, 2019).  

E. Cakupan Bisnis Financial Technology 

Cakupan Bisnis Financial Technology adalah perencanaan bisnis yang 

dilakukan dalam bentuk mengumpulkan komponen-komponen utama dalam 

penyusunan, perencanaan bisnis yang mempresentasikan kemana arah bisnis yang 

akan dibangun. Apriyanti (2019). Secara umum layanan keuangan berbasis digital 

yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan kedalam beberapa 

kelompok, yaitu:  

1. Payment System 

Pelaku bisnis fintech paling dominan di Indonesia saat ini yaitu jenis 

payment. Payment system merupakan layanan elektronik yang menggantikan 

uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran misalnya kartu e-money 

dan bitcoin (Harefa dan Kennedy, 2018). Fintech payment merupakan 

perangkat yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi 

pembayaran melalui perangkat mobile termasuk handset nirkabel, personal 

digital assistant (PDA), perangkat frekuensi radio, dan perangkat berbasis 

komunikasi. Sedangkan Menurut Bastian (2020) konsep dalam sistem 

pembayaran diharuskan menciptakan sistem pembayaran yang aman, efidien, 

efektif, lancar, dan andal. Adapuan indikatornya, yaitu:  

1. Meningkatkan efektivitas  

2. Mempermudah pekerjaan (efisien) 

3. Mudah dioperasikan 
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4. Penguasaan dalam menggunakan teknologi 

5. Menghasilkan pelayanan/service yang baik 

2. Digital Banking 

Digital Banking adalah layanan yang memanfaatkan teknologi untuk 

memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup 

lama mengenal perbankan elekronik seperti ATM, internet banking, mobile 

banking, SMS banking, phone banking, dan vidio banking. Selain itu 

beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor 

(Branchless Banking) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan 

Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklunsif (laku pandai) yang utamanya 

ditunjukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan. 

3. P2P Lending (Peer to Peer Lending) 

 Peer to peer (P2P) lending adalah salah satu starup yang 

menyediakan platform pinjaman secara online. Urusan permodalan yang 

sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide 

banyak pihak untuk mendirikan startup jenis ini. Oleh karena itu, bagi orang-

orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan 

usahanya sekarang bisa menggunakan jasa starup yang bergerak dibidang p2p 

lending (Gunawan, 2018). Sedangkan menurut Abadi dkk. (2021) Peer to 

peer lending (P2P) adalah platform pinjam meminjam secara online. Melalui 

platform online transparansi dan keterbukaan informasi dapat membuat akses 

terhadap permodalan menjadi lebih mudah dan terjangkau..  
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Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem 

yang telah disediakan oleh penyelenggara fintech lending, baik melalui 

aplikasi maupun laman website. Fintech lending ini hanya bergerak pada 

inovasi jasa keuangan transaksi pinjam meminjam saja, beda halnya dengan 

fintech umum yang tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu 

(Suhendar dan Diniyanto, 2020). 

Konsep dalam Peer to Peer Lending syariah memberikan mekanisme 

yang lebih minimalis dibandingkan dengan pembiayaan melalui bank 

(Bastian, 2020). Adapun indikatornya, yaitu:  

1) Mekanisme pengajuan dana pembiayaan  

2) Persyaratan pengajuan dana pembiayaan  

3) Jangka waktu pengembalian dana  

4) Dapat digunakan dengan mudah  

5) Menambah produktifitas  

6) Meminimalisisr waktu 

4. Online/Digitan Insurance 

Online/Digitan Insurance ialah layanan asuransi yang 

memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi menerbitkan 

polis, dan menerima laporan klaim. Selain itu, banyak pula perusahaan yang 

menawarkan jasa perbandingan premi (digital consultant) dan keagenan 

(digital marketer) asuransi melalui website atau mobile Application.  
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5. Crowdfunding  

Crowdfunding merupakan kegiatan pengumpulan dana melalui 

website atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial. 

Menurut Ansori (2019) Crowdfunding merupakan tipe fintech di mana sebuah 

konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif 

dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin 

mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara 

finansial.Crowdfunding dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan 

finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.  

F. Inklusi Keuangan 

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 

tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan untuk 

konsumen atau masyarakat. Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses bagi 

masyarakat untuk memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan di lembaga 

jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan. Keuangan inklusif adalah suatu keadaan di 

mana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang 

berkualitas dengan biaya yang terjangkau, menyenangkan, tidak rumit, serta 

menjunjung harga diri dan kehormatan (Fitriastuti dkk., 2015).  

Inklusi keuangan telah menjadi topik menarik dalam pembangunan global 

dan secara luas dianggap sebagai alat kebijakan yang mendorong pertumbuhan 

dan stabilitas sekaligus mengurangi kemiskinan. Inklusi keuangan dimaksudkan 

untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat yang tidak memiliki akses 
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(miskin) yang dapat dilakukan dengan membukakan rekening di lembaga 

keuangan formal sehingga dapat melakukan kegiatan keuangan yang akhirnya 

dapat memberantas kemiskinan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 

(Sastiono dan Nuryakin, 2019). Sedangkan menurut Susanto dan Widiyastuti 

(2020) mengatakan inklusi keuangan adalah suatu bentuk pendalaman layanan 

keuangan (financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the 

bottom of the pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal 

seperti sarana menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun 

pinjaman dan asuransi. Hal ini dilakukan tidak saja menyediakan produk dengan 

cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.  

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) keuangan inklusif merupakan 

segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang 

bersifat harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan 

layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan 

terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan 

wilayah kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan. Inklusi 

keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam mendapatkan akses berbagai 

produk dan jasa keuangan yang terjangkau sesuai kebutuhan (Riwayati, 2013). 

Inklusi keuangan mampu melakukan perubahan dalam pola berpikir para pelaku 

ekonomi dalam melihat uang dan keuntungan (Agarwal, 2016). Sedangkan 

Menurut Meilisa dkk. (2014) mengatakan bahwa inklusi keuangan merupakan 

suatu keadaan dimana mayoritas individu dapat memanfaatkan jasa keuangan 

yang tersedia serta meminimalisir adanya kelompok individu yang belum sadar 
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akan manfaat akses keuangan melalui akses yang telah tersedia tanpa biaya yang 

tinggi. 

Keuangan inklusif merupakan bentuk pendalaman keuangan yang 

ditujukan untuk seluruh golongan masyarakat khususnya kelas bawah agar dapat 

mengakses produk dan jasa keuangan formal dengan lebih mudah dan terjangkau 

seperti menabung, menyimpan uang yang aman, transfer, pinjaman dan asuransi 

(Nurfalah dan Rusydiana, 2019). Sistem inklusi keuangan tidak hanya 

menyediakan kredit bagi masyarakat miskin dan usaha mikro kecil. Namun, juga 

memiliki tujuan yang lebih holistik, yaitu mengurangi angka kemiskinan, 

melakukan distribusi pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 

lebih berkualitas tanpa mengorbankan dan bahkan menopang stabilitas sistem 

keuangan. Inklusi keuangan salah satu komponen penting untuk mengurangi 

kesenjangan ekonomi. Inklusi keuangan kondisi dimana setiap masyarakat 

mempunyai akses layanan keuanagan formal yang berkualitas, aman, lancar, tepat 

waktu dan terjangkau serta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan (Yanti, 2019). Sejalan dengan penelitian 

Rahmanto dan Nasrulloh, (2019) menyatakan bahwa salah satu kunci utama 

meningkatkan keuangan inklusi dengan perluasan akses ke lembaga keuangan. 

Perkembangan fintech yang semakin dikenal masyarakat luas membuat lembaga 

keuangan akan lebih mudah dijangkau masyarakat luas karena relatif tidak 

terkendala infrastruktur dan keterbatasan waktu. Oleh karena itu, perlu adanya 

keseriusan pemerintah dalam menghadirkan regulasi yang tepat guna, agar dapat 
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menggairahkan industri fintech dan menjadi langkah strategi dala mencapai tujuan 

keuangan inklusif.  

Indonesia menjadikan inklusi keuangan sebagai strategi nasional yang 

bertujuan untuk mendorong peningkatan ekonomi melalui distribusi pendapatan 

yang merata, penurunan tingkat kemiskinan serta stabilitas dalam sektor keuangan 

(Riati dan Amalia, 2019). Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak 

karena masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses 

ke sektor keuangan formal. Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa 

keuangan formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat, dengan 

perhatian khusus kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok 

miskin produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang 

tinggal di daerah terpencil (Marlina dan Rahmat, 2018).  

Menurut Muzdalifa dkk. (2018) untuk mewujudkan keuangan inklusif 

tentunya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang langsung bersentuhan dengan 

masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Salah satu keuangan mikro 

berbasis syariah adalah perbankan syariah, selain prinsip-prinsip syariah yang 

menjadi basis fundamentalnya, operasional perbankan syariah dilakukan dengan 

cara pendampingan kepada para anggotanya. Lembaga keuangan mikro seperti 

perbankan syariah mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya. Hal ini tidak terlepas dari 

kemudahannya akses oleh masyarakat. 
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G. Indikator Keuangan Inklusif  

Dalam SNLKI (2017:21) unsur yang berperan dalam inklusi keuangan 

adalah akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan, serta 

kualitas. Sejalan dengan penelitian Sanistasya dkk. (2018); Septiani dan Wuryani 

(2020) mengatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan 

keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja seperti: ketersediaan, kualitas, 

penggunaan dan kesejahteraan. Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah 

negara dalam mengembangakan keuangan inklusif adalah: 

a. Akses  

Akses merupakan infrastruktur yang disedikan oleh lembaga jasa 

keuangan supaya masyarakat dapat menjangkau produk, lembaga dan layanan 

jasa keuangan yang bersifat formal. Contoh perluasan akses keuangan seperti: 

penambahan jaringan kantor, penambahan jumlah agen, penambahan jumlah 

ATM, penambahan point of acces melalui layanan digital, persipan 

infrastruktur berbentuk fasilitas nir kantor (branchies), penambahan kerjasama 

dengan pihak lain, serta pengembangan delivery channel atau saluran distribusi 

produk dan layanan jasa keuangan.   

b. Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan 

Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh 

seluruh golongan masyarakat agar mampu memanfaatkan produk dan layanan 

jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini 

lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan 

untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan 
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jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat 

yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya. 

c. Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan  

Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat 

merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat 

tidak hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya 

melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

d. Kualitas  

Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan 

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang 

menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal 

ini diartikan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan telah memeuhi 

kebutuhan pelanggan.   

Dalam penelitian Ahyar (2019) Sutanto dan Widiyastuti (2020) mengatakan 

bahwa indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam 

mengembangkan keuangan inklusif ada tiga, yaitu: 

a. Ketersediaan/akses (access), yaitu mengukur kemampuan penggunaan 

jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga. 

b. Penggunaan (usage) yaitu mengukur kemampuan pengguna aktual 

produk dan jasa keuangan keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan. 

c. Kualitas (quality), yaitu mengukur pakah atribut produk dan jasa 

keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan.  
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H. Financial Technology dalam Meningkatkan Keuangan inklusif  

Pada era globalisasi saat ini financial technology berkembang begitu pesat 

bagi perekonomian dunia salah satunya pada lembaga keuangan syariah 

khususnya perbankan syariah (Nurfalah dan Rusydiana, 2019). Indonesia 

menempati urutan keempat penduduk terbesar dunia dengan jumlah penduduk 

mencapai 255 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut perlu diimbangi dengan 

tersedianya lapangan kerja. Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga 

keuangan intermediasi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah hadir untuk 

memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan tersebut tidak hanya penyediaan 

modal, melainkan juga membantu dalam hal sistem pembayaran. 

 Era digital saat ini, bank syariah tidak boleh hanya melakukan kegiatan 

operasionalnya secara konvensional saja, yaitu mengandalkan aktivitas lewat 

kantor-kantor cabang yang cenderung bersifat eksklusif, melainkan bank syariah 

perlu melakukan inovasi dalam aktivitas bisnisnya seperti melakukan kerja sama 

dengan perusahaan fintech (Muzdalifa dkk., 2018). Sehingga produk-produk yang 

ditawarkan oleh perbankan syariah dapat di akses oleh semua masyarakat maupun 

pelaku bisnis diseluruh wilayah Indonesia.  

Keberadaan Fintech (Financial Technology) di Indonesia memiliki 

dampak yang dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan proses 

transaksi keuangan. Salah satu kunci utama meningkatkan keuangan inklusif 

adalah perluasan akses ke lembaga keuangan (Rahmanto dan Nasrulloh, 2019). 

Perkembangan fintech yang semakin dikenal masyarakat luas membuat lembaga 

keuangan akan lebih mudah dijangkau masyarakat luas karena relatif tidak 
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terkendala infrastruktur dan keterbatasan waktu. Selain itu produk fintech 

memiliki varian produk yang beragam dan relevan dan sesuai dengan keperluan 

masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan pihak pemerintah dalam 

menghadirkan regulasi yang paling tepat guna, agar dapat menggairahkan Industri 

fintech dan menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan yaitu keuangan 

inklusif (Rahmanto dan Nasrulloh, 2019).  

Berdasarkan survei World Bank pada The Global Findex Database 2014, 

jumlah penduduk di dunia yang memiliki rekening adalah sebesar 62%, 

meningkat dari 51% pada tahun 2011. Lebih lanjut, untuk Indonesia, sekitar 

36,1% penduduk dewasa pada tahun 2014 sudah memiliki rekening, baik rekening 

pada lembaga keuangan (35,9%) maupun melalui rekening uang elektronik yang 

diakses melalui telepon seluler (mobile money) (0,4%). Jika dibandingkan dengan 

Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, tingkat keuangan inklusif di 

Indonesia relatif lebih tinggi. Namun, bila dibandingkan dengan Thailand dan 

Malaysia, tingkat keuangan inklusif di Indonesia relatif lebih rendah. Peningkatan 

jumlah penduduk yang memiliki rekening pada tahun 2014 memberikan suatu 

indikasi akses layanan keuangan formal yang semakin meluas di Indonesia. Akses 

layanan jasa keuangan ini diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan 

rendah dan belum dapat menjangkau terhadap lembaga keuangan (Ahyar, 2019). 

Meskipun demikian, kesenjangan dalam hal kepemilikan rekening masih tetap 

besar. Di antara penduduk dewasa yang termasuk kelompok 40% terbawah, hanya 

22,2% yang memiliki rekening, sedangkan sisanya masih belum tersentuh oleh 

layanan keuangan. Selain kesenjangan dari sisi pendapatan, kesenjangan dari 
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proporsi pria dan wanita yang memiliki rekening juga masih menjadi 

permasalahan. Dari total penduduk dewasa wanita di Indonesia, hanya 37,5% 

wanita yang memiliki rekening. 

I. Kebijakan Keuangan Inklusif  

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah adanya 

kebijakan keuangan inklusif (Norman, 2020). Kebijakan keuangan inklusif 

merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan 

keuangan inklusif. Menurut Bank Sentral Republik Indonesia, pada dasarnya 

kebijakan keuangan inklusif adalah suatu bentuk pendalaman layanan keuangan 

(financial service deepening) yang ditujukan kepada masyarakat in the bottom 

pyramid untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana 

menyimpan uang yang aman (keeping), transfer, menabung maupun pinjaman 

asuransi. Kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan (financial 

service deepening) bagi masyarakat kelas menengah bawah karena setiap warga 

negara Indonesia berhak mendapatkan kemudahan akses terhadap produk layanan 

keuangan.  

Pembangunan berkelanjutan menjadi syarat bagi keberhasilan suatu negara 

dengan mengikuti pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang inklusif 

dimaknai sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi 

baru, melainkan menjamin akses yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk 

semua masyarakat khususnya masyarakat yang belum tersentuh layanan 

perbankan (Rahadiyan dan Sari, 2019). Hal ini untuk menjawab akan problem 

mengenai sistem keuangan yang masih belum optimal menjangkau semua lapisan 
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masyarakat terutama kalangan miskin, hampir miskin dan kelompok rentan 

lainnya. Dengan adanya kebijakan keuangan inklusif ini diharapkan dapat 

memperluas lapangan kerja dan berperan sebagai instrument pemerataan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakan miskin dan berpenghasilan rendah 

(Norman, 2020). 

J. Perbankan Syariah 

1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 

November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud Bank adalah suatu badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak 

(Kasmir, 2014:24). Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan 

komoditas, antara lain: 

a. Memindahkan uang baik melalui pemberitahuan dengan surat 

ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama 

kantornya. 

b. Menerima dan membayar kembali uang dalam rekening koran, 

menjalankan perintah untuk memindahkan uang, menerima 

pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga 

lainnya. 
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d. Membeli dan menjual surat-surat berharga. 

e. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang. 

f. Memberikan jaminan bank dengan jaminan yang cukup. 

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. 

Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam 

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2005).   

Prinsip syariah yang dimaksud adalah aturan perjanjian berdasarkan 

hukum islam antara bank dan pihak lain yang menyimpan dana atau 

pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai 

dengan syariah, antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil  

(Mudharabah), berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip 

jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari bank ke bank lain (ijarah wa itiqna). 

2. Dasar Hukum 

a. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perbankan Syariah 

Dasar hukum yang melandasi adanya perbankan syariah dengan 

adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan 
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usaha perbankan antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan, yang menyatakan dimana perbankan adalah segala 

sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa perbankan syariah adalah 

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha 

syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses 

dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

b. Ayat Al-Qur’an 

Dasar hukum lainnya adalah berasal dari Al-Quran, dimana perbankan 

syariah itu sendiri merupakan bank yang menerapkan nilai-nilai syariah 

salah satu diantaranya adalah pelanggaran unsur riba. Sebagaimana firman 

Allah SWT yang tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah 276: 

بُّ كَُُّ كَفَّارٍ ٱَثِيٍم  ُ لََ يُُِ للَّّ
 
تِ   وَٱ دَكَ َٰ لصَّ

 
ا۟ وَيرُْبِِ ٱ لرّبِوَه

 
ُ ٱ للَّّ

 
 يمَْحَقُ ٱ

Terjemah:  

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah 

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan 

selalu berbuat dosa. 

 

3. Tujuan Bank Syariah  

Adapun tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan 

sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui 
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pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun 

secara khusus tujuan perbankan syariah diantaranya: 

a. Menjadi perekat nasionalisme baru 

b. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan beroperasi secara transparan. 

c. Memberikan return yang lebih baik 

d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan 

e. Mendorong pemerataan pendapatan 

f. Meningkatkan efesiensi mobilisasi dana 

g. Uswah hasanah sebagai implementasi moral penyelenggaraan usaha 

bank. 

K. Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil sebagai 

penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan 

sebagai data pendukung. Menurut peneliti, salah satu data pendukung yang perlu 

dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian 

terdahulu yang dijadikan dasar sebagai berikut: 
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Table 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Nama (Tahun) Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1  Majid J (2022) Kualitatif Adapun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, secara tidak langsung 

pandemi covid-19 berpengaruh 

terhadap peningkatan penggunaan 

teknologi termasuk dalam bidang 

keuangan yaitu dengan menggunakan 

fintech. Selain itu, Fintech 

memberikan kemudahan mengakses 

berbagai jenis layanan keuangan, 

dapat menjangkau seluruh EMKM 

hingga daerah yang terpencil, 

membuka akses pembiayaan usaha 

yang lebih mudah dan cepat, serta 

berkontribusi dalam pemberdayaan 

EMKM dan ekonomi lokal dalam 

meningkatkan inklusi keuangan 

EMKM. 

2  Harefa dan 

Kennedy (2018) 

Kualitatif  Kehadiran inovasi baru merupakan 

disrupsi terhadap pemain pasar yang 

lama, namun memiliki dampak 

sebagai ancaman dan juga peluang. 

Inovasi disrupsi memunculkan fintech 

pada industri jasa keuangan bukan 

fenomena yang harus ditakuti dan 

dijauhi melainkan harus dirangkul 

untuk meningkatkan pertumbuhan 

dan kesejahteraan ekonomi. Fintech 

tidak bisa dianggap sebagai fenomena 

yang didiamkan atau bank tutup mata 

dngan fintech melainkan bank perlu 

mengambil tindakan untuk 
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berkolaborasi dengan pelaku fintech.  

3 Muzdalifah dkk 

(2018) 

Kualitatif Kehadiran sejumlah perusahaan 

fintech turut berkontribusi dalam 

pengembangan UMKM. Tidak hanya 

sebatas membantu pembiayaan modal 

usaha, peran fintech juga  

sudah merambah ke berbagai aspek 

seperti layanan pembayaran digital 

dan pengaturan keuangan.  

4  3827 

Rusdianasari 

(2018) 

Kuantitatif  Berdasarkan diskusi dan analisis 

bahwa peran fintech belum maksimal 

dalam memengaruhi inklusi dan 

stabilitas keuangan. Hal tersebut 

dilatarbelakangi oleh perkembangan 

fintech yang belum mampu meresap 

pada lapisan kelompok masyarakat 

bawah yang mendominasi kegiatan 

ekonomi. Fintech hanya mampu 

dijangkau oleh masyarakat yang 

memiliki jangkauan terhadap 

teknologi dan bertujuan untuk 

kefektifan, kecepatan, dan efisien 

akses terhadap aktifitas perbankan.  

5  Ansori (2019) Kualitatif  Dalam waktu tiga bulan terlihat 

kenaikan jumlah fintech yang sangat 

signifikan. Hal ini dilihat dari jumlah 

nasabah lender dan nasabah borrower 

yang mengalami kenaikan. Nasabah 

didominasi daerah pulau Jawa karena 

hampir 90% melakukan transaksi dari 

industri keuangan berbasis teknologi 

(Fintech) karena masyarakat lebih 

tertarik pada layanan keuangan yang 

memiliki transparansi informasi yang 

jelas, mudah serta transaksi yang bisa 

dilakukan diberbagai channel. 

6 Rahmanto dan 

Nasrulloh (2019) 

Kualitatif Memberikan percepatan pertumbuhan 

ekonomi dikarenakan keseimbangan 

permintaan dan penawaran, inovasi. 

Fintech dapat menjadi penggerak 

pembangunan, yaitu: Mobilisasi 

modal, meningkatkan aktivitas 
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ekonomi masyarakat berpenghasilan 

rendah dan UKM. Mobilisasi uang di 

masyarakat untuk membiayai 

infrastruktur dasar, seperti sanitasi 

dan listrik. Mobilisasi dana untuk 

mendorong pembangunan 

infrastruktur berkelanjutan. 

7 Kholifah dan 

Andrianingsih 

(2020) 

Kualitatif  Jumlah penduduk beragama Islam 

yang mendominasi di Sumenep dapat 

menjadi peluang utama bagi bank 

syariah untuk memperluas jangkauan. 

Pemerintah pusat memberi 

kemudahan perizinan dalam 

mengembangkan teknologi yang akan 

diterapkan oleh perbankan syariah 

dengan tujuan untuk meningkatkan 

keuangan inklusif masyarakat karena 

ketika lembaga keuangan khususnya 

bank syariah dapat menawarkan 

kemudahan kepada masyarakat maka 

masyarakat akan tertarik untuk 

memanfaatkan layanan yang 

ditawarkan seperti melakukan 

pembiayaan untuk modal usaha dan 

membuka tabungan untuk keperluan 

tak terduga terlebih saat terjadi krisis 

maupun inflasi. 

8 Retnosari dkk. 

(2020) 

Kualitatif Pertumbuhan financial technology 

dari perusahaan penyedia jasa 

ataupun akun (rekening) lending 

selalu bertambah setiap tahunnya. 

Tercatat ada 144 perusahaan fintech. 

Namun hal tersebut berbanding 

terbalik dengan pertumbuhan 

ekonomi yang mana mengalami trend 

naik turun setiap tahun. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa ada faktor 

lain yang mempunyai pengaruh besar 

pada pertumbuhan ekonomi. 

9 Sutanto dan 

Widiyastuti 

(2020) 

Kualitatif  Inklusi keuangan ini menambah 

jumlah transaksi dan volume 

transaksi serta perputaran modal yang 

cukup luar biasa khususnya bagi 

pelaku UMKM, setidaknya lokasi 
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milik pelaku UMKM bisa dikunjungi 

oleh konsumen sebanyak 83 kali 

selama tiap bulan bahkan 330 kali 

selama tiap bulan. Hal ini akan 

menambah peluang bisnis utama dari 

pelaku UMKM dilirik oleh 

konsumen. Secara tidak langsung 

sektor pemerintah memberikan 

dukungan atas program inklusi 

keuangan, terbukti pada beberapa 

program pengentasan kemiskinan.   

10 Yudhira (2020) Deskriptif 

kualitatif  

Perkembangan fintech syariah di 

Indonesia memberikan peluang yang 

cukup besar. Akan tetapi, kurangnya 

modal dan pengetahuan mengenai 

aturan bisnis banyak menjadikan 

sedikitnya fintech syariah yang 

mendaftar ke OJK, minimnya 

kesadaran masyarakat akan keuangan 

syariah serta belum maksimalnya 

SDM yang berkualitas yang 

menunjang perkembangan fintech 

menjadi tantangan bagi 

perkembangan fintech. oleh karena 

itu, harus diikuti dengan regulasi 

yang lebih mudah, infrastruktur yang 

memadai, serta sosialisasi tentang 

pemahaman keuangan syariah yang 

baik agar fintech syariah dapat lebih 

berkembang serta meminimalisasi 

tumbuh pesatnya fintech-fintech 

illegal.  

11 Yunus dan Rini 

(2021)  

Kuantitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif dan 

asosiatif 

Indeks inklusi keuangan perbankan 

syariah masyarakat Sulawesi selatan 

dilihat dari empat indikator akses, 

ketersediaan produk dan layanan jasa 

keuangan, penggunaan produk dan 

layanan jasa keuangan dan kualitas 

masuk dalam kategori rendah. 

Dimana bahwa masyarakat yang 

daerahnya tidak memiliki fasilitas 

perbankan syariah, tetapi mereka 

sebenarnya memiliki keinginan kuat 

untuk melakukan transaksi bebas riba 

namun terpaksa menggunakan bank 
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konvensional. Begitupun dengan 

masyarakat perkotaan yang paham 

dengan keuangan syariah tapi yang 

dapat mengakomodir kebutuhan 

mereka hanya ada di bank 

konvensional.   

12 Abadi dkk. 

(2021) 

Kualitatif  Teknologi finansial tersebut memiliki 

tingkat efektivitas yang baik untuk 

meningkatkan inklusi keuangan di 

kota Lamongan. Penguatan 

infrastruktur yang dilakukan 

pemerintah Lamongan maupun Bank 

Syariah dibutuhkan agar menciptakan 

kemudahan dan keamanan bagi 

masyarakat dalam penggunaan 

teknologi keuangan bank syariah. 

 

L. Rerangka Fikir 

Perbankan memiliki peran penting dalam pemberian akses kepada 

masyarakat. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang keuangan yang 

mengacu pada terknologi modern. Inovasi tersebut bertujuan untuk 

memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang 

ekonomis. Keberadaan fintech ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi 

keuangan. Inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai 

lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Akan tetapi, rendahnya tingkat literasi keuangan membuat sebagian besar 

masyarakat yang berada di pedesaan belum mengenal istilah financial technology 

secara keseluruhan tentang manfaat, tujuan, keuntungan dan cara penggunaannya 

dikarenakan kurangnya literasi pemerintah dalam mengenalkan sistem keuangan 
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yang baik, sehingga perlu melakukan langkah sosialisasi melalui media sosial 

untuk mendapat perhatian masyarakat demi perbaikan sistem yang ada. 

Gambar 2.1  

Rerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan objek penelitian secara mendalam (Sugiyono, 2014). Penelitian kualitatif 

berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi 

individu (informan) dalam latar alamiah.  

Analisis konten deskriptif atau analisis isi deskriptif adalah analisis yang 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks 

tertentu. Analisis ini semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek 

karakteristik dari suatu pesan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 

beragam maksud tersirat, mencari pemahaman hubungan sosial, pengembangan 

teori, mengecek validasi data dan lain sebagainya (Atmadja, 2013).  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Bank Mega Syariah KC Makassar Jl. HM 

Daeng Patompo, Makasssar-Sulawesi Selatan, 60265. Pengambilan data 

berlangsung selama bulan September-Oktober 2021.  

B. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi ini menggambarkan tentang pengalaman hidup beberapa orang 

mengenai sebuah konsep atau fenomena (Laily, 2013). Sebagaimana yang 
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dijelaskan oleh Kasali (2008) bahwa fenomenologi adalah ide atau gagasan 

tentang dunia kehidupan, pemahaman bahwa kenyataanya tiap-tiap orang berbeda 

dan tindakan setiap orang hanya dapat dipahami melalui pemahaman terhadap 

kehidupan individu, sekaligus melalui perspektif mereka bersama. Dalam 

pendekatan fenomenologi, pemaknaan-pemaknaan berlangsung dalam kesadaran 

individu sehingga mereka yang lebih sering mengalami dalam keseharian 

(everyday life) akan memberi pemahaman yang lebih banyak. Dalam hal ini, 

pendekatan fenomenologi diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

peran fintech dan impelementasinya dapat mempermudah akses para masyarakat 

dalam mengakses produk dan layanan perbankan yang ditawarkan. 

C. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang 

diperoleh melalui responden penelitian berupa informan yang diwawancarai dan 

dokumentasi. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) data subjek adalah jenis 

data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (informan). 

Adapun sumber data yang ditentukan merupakan sumber data primer dan 

sekunder. Data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari objek penelitian tanpa melalui media perantara (Indriantoro 

dan Supomo, 2013: 142). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2013). Merujuk 

pada uraian tersebut, peneliti kemudian menetapkan target informan sebagai 

berikut: 
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Table 3.1 

Informan 

No Nama Jabatan 

1  Ir. Hj. Hadidjah Samad  Pimpinan PT.  Bank Mega Syariah 

Makassar  

2  Ibu Sri  Keuangan  

3  Ibu Anna Nasabah 

 

D. Metode Pengumpulan Data  

Supaya data yang diperoleh dapat di uji kebenarannya, relevan serta 

lengkap maka digunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi pada entitas yang menjadi objek penelitian untuk 

mendapat data-data yang lengkap serta akurat. Metode pengumpulan data 

merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menemukan 

informasi yang valid dan akurat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih 

mendalam (Sugiyono, 2014). Wawancara adalah salah satu instrumen yang 

digunakan untuk menggali data secara lisan. Wawancara merupakan alat 

re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 
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diperoleh sebelumnya. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah 

proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab menggunakan daftar wawancara yang telah dibuat. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi laporan tahunan, memo, arsip, buku-buku yang 

relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan 

dengan penelitian. Dokumen tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah 

terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa 

keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang akan dijadikan sebagai 

pedoman dalam menganalisis data. Pengumpulan data yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal atau referensi lain yang terkait 

dengan penelitian ini. 

4. Internet Searching  

Internet searching yaitu mengumpulkan berbagai tambahan informasi 

yang bersumber dari internet untuk melengkapi informasi penulis serta 

digunakan untuk menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti.  
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E. Instrument Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan suatu alat untuk memperoleh data, yang 

diperlukan peneliti sudah melakukan pengumpulan informasi di lapangan. Dalam 

penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian Instrumen dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, penulis sebagai instrumen 

harus divalidasi, seberapa jauh penulis siap melakukan penelitian dengan 

menggunakan teknik wawancara mendalam. Dalam kegiatan penelitian, peneliti 

menggunakan pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan terbuka. 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Handphone 

2. Alat Tulis 

3. Laptop 

4. Daftar Pertanyaan Wawancara  

5. Buku, jurnal, dan referensi lainnya  

F. Metode Analisis Data  

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuan utama analisis data adalah 

menyediakan infromasi untuk pemecahan masalah (Kuncoro, 2013). Menurut 

Miles dan Huberman (2007) terdapat tiga jenis kegiatan analisis yaitu (1) Reduksi 

data (data reduction); (2) Penyajian data (data display); (3) Penarikan 

kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Berikut merupakan 

penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut: 
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1. Reduksi Data  

Proses reduksi data dilakukan dengan memilah, memusatkan, serta 

menyederrhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih 

mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam 

reduksi data dapat dilakukan dengan memfokuskan perhatian dan pencarian 

materi penelitian dari berbagai literatur yang digunakan sesuai dengan 

pokok permasalah yang telah diajukan pada rumusan masalah dan data yang 

relevan atau sesuai dengan menganalisis secara cermat, sedangkan yang 

kurang relevan atau kurang sesuai disisihkan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk menyederhanakan tanpa mengurangi isi dari 

inforrmasi-informasi yang diperoleh, artinya tujuan atau makna yang ada 

pada informasi tersebut tidak hilang ataupun dikurangi. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ini didapat setelah dilakukannya interpretasi 

data terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya. Interpretasi data 

merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian 

data yang sudah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks 

atau narasi. Interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai dengan 

data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan 

dapat dilakukan penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah Bank Mega Syariah  

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), yaitu 

Bank Umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi oleh PT CT 

Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h PT Para Global 

Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini diikuti dengan 

perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula Bank Umum 

Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega 

Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di 

masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya.  

Pada tanggal, 25 Agustus 2004 BSMI resmi beroperasi. 7 November 2007, 

pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga 

lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 

November 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. 

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk 

beroperasi sebagai bank devisa. Bank dapat melakukan transaksi devisa dan 

terlibat dalam perdagangan internasional dengan status tersebut. Artinya, status itu 

juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga tidak hanya menjangkau 

ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status 

bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah 

sebagai salah satu Bank Umum Syariah terdepan di Indonesia.  
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Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari 

Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan 

ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini merupakan bank umum 

kedelapan yang tercatat sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan 

Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama RI. Izin itu 

menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi 

kebutuhan perbankan syariah bagi umat di Indonesia. 

Tahun 2013 untuk semakin memperkokoh posisi Bank Mega Syariah 

sebagai salah satu bank syariah terdepan di Indonesia, maka bank melakukan 

relokasi kantor pusat dari Menara Bank Mega ke Menara Mega Syariah. Sejak 

tahun 2018 Bank Mega Syariah telah ditunjuk sebagai Bank Penerimaan, Bank 

Penempatan dan Bank Mitra Investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji 

(BPKH).  

Selanjutnya di tahun 2019, BPKH mempercayakan Bank Mega Syariah 

untuk menjadi salah satu Bank Likuiditas yang menjadi partner BPKH selaku 

penanggungjawab pengelolaan dana haji di Indonesia. Untuk mewujudkan visi 

“Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT CT Corpora sebagai pemegang 

saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk 

menjadikan Bank Mega Syariah sebagai Bank Umum Syariah terbaik di industri 

perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus 

memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu 

memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 

dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada tahun 2010, sejalan 
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dengan perkembangan bisnis, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 

triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 

miliar. Saat ini, jumlah modal disetor telah mencapai Rp1,150 triliun. 

2. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Bank Mega Syariah Makassar 

Adapun visi, misi dan budaya dari Bank Mega Syariah Makassar yaitu 

sebagai berikut: 

a. Visi: Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa.  

b. Misi:  

 Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan 

semua pemangku kepentingan. 

 Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai 

wujud komitmen dalam berkarya dan beramal. 

 Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan 

produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

c. Budaya Perusahaan 

Budaya perusahaan tercermin pada nilai-nilai budaya integrity, 

synergy, dan excellent. 

 Integrity bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada 

dalam pengawasan-Nya. 

 Synergy bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih 

baik. 
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 Excellent bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang 

terbaik. 

 

Gambar 4.1 Logo PT Bank Mega Syariah 

Logo Bank Mega Syariah merupakan cerminan atas komitmen Bank Mega 

Syariah sebagai Bank yang dapat berkiprah dalam mensukseskan pembangunan 

nasional untuk mampu memberikan sumbangsihnya demi kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Elemen unsur warna magenta pada logo Bank 

Mega Syariah mencerminkan tujuan Perusahaan dalam menciptakan dan 

mewujudkan kemakmuran bersama bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. 

Atmosfer tersebut dibangun sebagai representasi dari aspirasi, optimisme, peluang 

dan cita-cita bangsa untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. 

Bank Mega Syariah berkeinginan kuat untuk menjadi salah satu pilar 

industri perbankan khususnya perbankan syariah, yang berperan penting untuk 

menyukseskan program. Pemerintah dalam menciptakan kemakmuran bersama. 

Melalui produk dan jasa yang dimiliki Bank Mega Syariah, diharapkan mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan sektor keuangan syariah yang dapat 

dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. 
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Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank 

Mega Syariah yang senantiasa berinovasi dan memberikan solusi finansial 

menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega Syariah. Guna lebih 

mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan 

dan harapan baru, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan 

sistem yang canggih dan handal dalam menjawab segala kebutuhan. Warna 

orange menggambarkan optimisme dan energy tinggi yang menunjukkan bahwa 

Bank Mega Syariah senantiasa memiliki visi ke depan yang jelas agar senantiasa 

meraih pencapaian terbaik. 

3. Produk dan Layanan PT Bank Mega Syariah  

Produk Penghimpunan Dana 

 Giro Utama iB  

 Giro Utama iB  

 Deposito Plus iB 

 Giro Utama iB Dollar 

 Deposito Plus iB 

 Deposito Plus iB Dollar 

 Tabunganku iB 

 Tabungan Berkah Utama iB 

 Tabungan Utama iB Dollar 

 Tabungan Berkah Bisnis iB 

 Tabungan Investasya iB 

 Tabungan Berkah Rencana iB 
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 Tabungan Simpel iB 

 Tabungan Haji iB 

 Tabungan Haji Anak iB 

Produk Penyaluran Dana 

 SM Invest iB (Pembiayaan Investasi)  

 SM Capital iB (Pembiayaan Modal Kerja)  

 SM Amanah iB (Pembiayaan Rekening Koran Syariah)  

 SM Mitra iB (Pembiayaan dengan Skema Channeling, Executing, dan 

Joint Financing)  

 Pembiayaan IMBT iB  

 Pembiayaan MMQ iB  

 Pembiayaan Berkah iB  

 Pembiayaan Griya Berkah iB  

Produk Layanan 

 Bank Garansi merupakan layanan jaminan dalam mata uang rupiah, 

dengan akad kafalah bil ujrah, berbentuk sertifikat yang diterbitkan 

Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga penerima 

jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah selaku pihak yang 

dijamin.  

 SKBDN (Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri) merupakan 

perjanjian antara nasabah dengan Bank Mega Syariah.  

Layanan E-Channel 
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 Mega Syariah Mobile merupakan layanan perbankan yang disediakan 

Bank Mega Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon 

seluler (ponsel). Nasabah dapat melakukan transaksi non tunai, seperti 

cek saldo, transfer, ataupun melihat histori transaksi secara real-time, 

dengan biaya yang murah. 

 Cash Management Services (CMS) merupakan fasilitas layanan 

perbankan yang diperuntukkan bagi nasabah Giro Utama iB dalam 

mengelola aktivitas transaksi maupun monitoring pada rekening 

gironya. Dengan demikian, terjadi efisiensi dari segi waktu, biaya, dan 

administrasi bagi nasabah. 

 Virtual Account (VA) merupakan serangkaian nomor unik yang dibuat 

Bank Mega Syariah untuk pelanggan perusahaan nasabah atau enduser. 

Tujuannya untuk memenuhi keperluan identifikasi transaksi 

pembayaran end-user kepada nasabah.  

 EDC Mobile Mega Syariah merupakan fasilitas yang memungkinkan 

nasabah menggunakan alat Electronic Data Capture (EDC). Fasilitas 

ini dapat dipakai untuk menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega 

Syariah, dan juga dari kartu ATM anggota jaringan ATM Bersama. 

 E-Payment adalah serangkaian nomor unik yang dapat digunakan oleh 

Nasabah/perusahaan sebagai identifikasi transaksi pembayaran/transfer 

oleh end user kepada Nasabah/Perusahaan. Diperuntukkan bagi 

pembayaran rutin yang nominalnya bersifat tetap/fixed. 
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Produk Layanan Lain 

 Safe Deposit Box merupakan jasa layanan penyewaan kotak 

penyimpanan untuk aset atau surat berharga yang dirancang secara 

khusus.  

4. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah  

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan 

fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-

hubungan antar personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. 

Selain itu struktur organisasi merupakan gambaran tentang pembagian tugas 

dan wewenang, tanggungjawab serta memperjelas bidang-bidang tiap personil 

sehingga tercapai tujuan perusahaan dan tercipta lingkungan yang baik secara 

keseluruhan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Pencapaian sasaran suatu 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sangat tergantung pada 

struktur organisasi yang dibuat secara efektif dan efisien.  
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi PT Bank Mega Syariah 
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B. Hasil dan Pembahasan  

Peran Financial Technology dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan pada 

Bank Mega Syariah Makassar  

Di Indonesia, fintech mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal 

ini menunjukan bahwa akselarasi perkembangan dan transformasi digital semakin 

membaik (Muzdalifah dkk. 2018). Perkembangan fintech memberikan manfaat 

yang luas bagi masyarakat seperti mendorong inklusi keuangan. Fintech muncul 

seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna 

teknologi informasi sebagai tuntutan hidup yang serba cepat, aman dan lancar. 

Adanya fintech permasalahan dalam transaksi pembayaran seperti bank/ATM 

untuk mentransfer dana, keengganan untuk mengunjungi tempat dikarenakan 

pelayanan yang kurang dapat diminimalkan. Tidak hanya sebatas membantu 

pembiayaan modal, layanan pembayaran dan pengaturan keuangan,  fintech sangat 

membantu dalam sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun 

tetap efektif (Purwanto dkk. 2021). Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu 

Hadidjah selaku Pimpinan PT Bank Mega Syariah Makassar bahwa; 

“Adanya fintech di era digital dapat membantu Bank Mega Syariah untuk 

menambah jumlah volume nasabah karena memudahkan serta membantu 

nasabah dalam penggunaan maupun pembayaran yang mejadi lebih efisien, 

ekonomis, dan efektif. Namun, Hadirnya fintech dalam pelayana era digital 

saat ini, selain sebagai peluang juga merupakan tantangan bagi Bank Mega 

Syariah untuk terus meningkatkan pelayananya.”  

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Sri bagian Keuangan bahwa; 

“Iya, adanya peluang fintech dalam pelayana era digital saat ini yang saya 

lihat tentu dari jumlah nasabahnya yah. Karena begini, bank memang sudah 

memiliki nasabah sebelumnya namun adanya fintech ini tentu akan 

menambah yang jika disatukan akan menjadi peluang dari kerjasama serta 

menciptakan pendapatan melalui kolaborasi dengan perusahaan fintech itu 

sendiri.” 
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 Lebih lanjut pula dijelaskan oleh Ibu Anna selaku Nasabah bahwa; 

“Saya sangat terbantu dengan adanya layanan M- Syariah (M-Banking) yang 

disediakan oleh bank untuk bertransaksi melalui telepon seluler, jadi saya 

tidak perlu lagi mengantri di bank mengingat sekarang lagi kondisi 

pandemi.” 

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa PT Bank Mega Syariah 

Makassar berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah. Hal ini 

sesuai dengan Technology Acceptance Model (TAM) suatu model yang 

memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan 

teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan pengguna. Technology Acceptance 

Model menunjukan bahwa niat seseorang dalam menggunakan suatu sistem atau 

teknologi ditentukan oleh dua persepsi, yaitu persepsi kemudahaan penggunaan 

dan persepsi manfaat. Dalam penerapan fintech peneliti menggunakan Technology 

Acceptance sebagai penunjang penggunaan fintech. Teori TAM disini untuk 

bagaimana suatu penerimaan teknologi baru dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: (1) 

kemanfaatan (perceived usefulness) diartikan bahwa penggunaan suatu teknologi 

akan memberikan manfaat atau peningkatan perfomanya dimana fintech dapat 

membuat pekerjaan lebih mudah, efektif dan efisien (2) kemudahan penggunaan 

(perceived ease of use) diartikan bahwa penerimaan suatu teknologi dapat 

diterima jika teknologi tersebut mudah digunakan. Kemudahan suatu teknologi 

dilihat dari beberapa indikator seperti terampil dalam menggunakan teknologi, 

mudah dipelajari serta dioperasikan (Kurniawan dkk. 2019).  

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah harus dapat 

menyesuaikan kebutuhan deengan berbagai kondisi keuangan inklusif yang 

sedang berkembang. Dimana perkembangan tersebut dilihat dari sisi kemudahan 
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dalam melayani berbagai transaksi dengan menggunakan tekhnologi yang 

semakin luas di era digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhaan 

tersebut tidak hanya dalam hal penyediaan modal, tetapi juga membantu dalam 

hal sistem pembayaran. Era digital saat ini, bank syariah tidak boleh hanya 

melakukan kegiatan operasionalnya secara konvensional saja hanya 

mengandalkan aktivitas lewat kantor-kantor cabang, yang cenderung bersifat 

esklusif. Melainkan, bank syariah harus melakukan inovasi dalam aktivitas 

bisnisnya. Salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan 

perusahaan fintech. Sehingga dengan melakukan kerjasama, maka produk-produk 

yang ditawarkan dapat di akses oleh para nasabah/konsumen.Seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Hadidjah selaku Pimpinan PT Bank Mega Syariah Makaassar 

bahwa;  

 “Adapun fintech yang digunakan di Bank Mega Syariah Makassar ini 

terdiri dari: M-Syariah (M-Banking) dan Cash Management System 

(CMS). 

 

Lebih lanjut pula disampaikan oleh Ibu Sri bagian Keuangan bahwa;  

“Layanan fintech yang digunakan di Bank Mega Syariah Makassar terdiri 

dari: Pertama, M- Syariah (M-Banking) ini layanan yang disediakan bank 

untuk bertransaksi melalui telepon seluler. Seperti: cek saldo, transfer, 

ataupun melihat histori transaksi secara real-time, dengan biaya yang murah. 

Kedua, Cash Management System (CMS) ini layanan yang diperuntukkan 

bagi nasabah dalam mengelola aktivitas transaksi maupun monitoring pada 

rekening gironya. Supaya efisiensi dari segi waktu, biaya, dan administrasi 

bagi nasabah.” 

 

Beberapa layanan fintech tersebut apabila dapat diaplikasikan ke dalam 

sistem operasional bank syariah, maka masyarakat akan mudah untuk mengakses 

produk yang ditawarkan perbankan syariah. Sehingga bank syariah akan bersifat 

inklusif, artinya semua produk yang ditawarkan dapat di akses oleh masyarakat. 
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Oleh karena itu, harusnya pemerintah dapat memberi perhatian khusus kepada 

masyarakat yang terdapat di daerah-daerah terpencil agar dapat merasakan 

dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut.  

Kehadiran Industri keuangan berbasis teknologi dinilai menjadi pelengkap 

posisi perbankan. Oleh karena itu, kehadiran fintech butuh kolaborasi dengan 

perbankan agar terus tumbuh. Kolaborasi tersebut dapat meningkatkan inklusi 

keuangan dan stabilitas perekonomian. Merujuk pada hal tersebut, Ibu Hadidjah 

selaku Pimpinan PT Bank Mega Syariah Makassar menjelaskan bahwa; 

“Kerjasama fintech dengan perbankan selain memudahkan nasabah dalam 

melakukan transaksi secara online. Juga untuk optimalisasi, peningkatan 

pelayanan dan mengikuti serta memenuhi kebutuhan costumer.” 

Lebih lanjut pula yang disampaikan oleh Ibu Sri bagian Keuangan bahwa;  

“Alasan digunakan fintech itu sebagai optimalisasi, peningkatan 

pelayanan, dan mengikuti serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

costumer”.  

 

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwasanya PT. Bank Mega Syariah 

Makassar menerapkan layanan fintech itu sendiri sebagai kemudahan masyarakat 

dalam mengakses layanan keuangan digital. Hal ini membuktikan bahwa potensi 

masyarakat untuk beralih dari transaksi offline ke online cukup besar didukung 

dengan pertumbuhan perusahaan start-up keuangan berbasis aplikasi digital. 

Sehingga fintech dipandang berpeluang besar untuk meningkatkan akses 

keuangan (inklusi keuangan). Inklusi keuangan yang dimaksudkan untuk 

memberikan layanan keuangan pada masyarakat yang tidaak memiliki akses yang 

dapat dilakukan dengan membuka rekening di bank sehingga dapat melakukan 

kegiatan keuangan yang dapat memberantas kemiskinan dan mempercepat 
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pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Rahmanto dan Nasrulloh (2019) 

salah satu kunci utama untuk meningkatkan inklusif keuangan dengan perluasan 

akses ke lembaga keuangan. Meningkatnya inklusif keuangan, maka diharapkan 

dapat turut serta meningkatkan taraf kesejahteraan. 

Industri fintech memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan, namun 

memiliki beberapa kendala dalam penggunaanya. Kendala yang dihadapi dalam 

memperluas inklusi keuangan secara umum dikelompokan menjadi dua yakni: 

kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga 

keuangan. Dalam hal menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat 

pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya 

pembukaan rekening serta biaya administrasi bagi sebagian masyarakat dinilai 

cukup memberatkan. Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi 

masyarakat ialah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, 

kurangnya informasi tentang produk perbankan, atau tidak sesuai dengan 

kebutuhan. Sedangkan, kendala di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah 

keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya 

informasi mengenai nasabah potensial, dan terbatasnya informasi mengenai 

keuangan konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Hadidjah Samad Pimpinan 

PT Bank Mega Syariah Makassar bahwa;  

“Dalam penggunaan fintech di Bank Mega Syariah Makassar tidak terlalu 

ada kendala, kecuali kendala jaringan prosedur yang digunakan masing-

masing nasabah.” 

Lebih lanjut pula dijelaskan oleh Ibu Sri bagian keuangan bahwa; 

"Tidak ada kendala, kecuali kendala jaringan pada masing-masing nasabah 

itu sendiri”. 



60 
 

 

Lebih lanjut pula dijelaskan oleh Ibu Anna selaku nasabah bahwa; 

“Alhamdulillah, selama ini saya tidak pernah mengalami kendala yang 

cukup fatal dalam menggunakan layanan tersebut. Hanya saja terkadang 

jaringan kurang stabil.” 

Penggunaan fintech yang terdapat pada lembaga perbankan memiliki peran 

yang cukup penting terhadap peningkatan inklusi keuangan. Hal tersebut 

disebabkan karena fintech dapat membantu dalam perkembangan teknologi bagi 

nasabah. Fintech dapat mempercepat inklusi keuangan karena membuka akses 

yang lebih besar ke layanan keuangan (Majid, 2022 dan Muzdalifah dkk. 2018). 

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Hadidjah Samad selaku Pimpinan PT 

Bank Mega Syariah Makassar: 

“Fintech memiliki peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan 

khususnya bagi Bank Mega Syariah terlebih di masa pandemi seperti saat 

ini. Nasabah atau calon nasabah bisa dengan mudah bertransaksi membuka 

rekening tanpa harus datang ke bank. Dengan adanya fintech di Bank Mega 

Syariah maka nasabah atau masyarakat luas dapat mengakses dengan mudah 

berbagai jenis layanan keuangan di BMS secara tepat waktu, lancar dan 

aman serta mampu menjangkau seluruh daerah yang terpencil”. 

Lebih lanjut pula disampaikan oleh Ibu Sri bagian keuangan bahwa;  

"Fintech memiliki peranan penting terlebih lagi di saat pandemic begini. 

Adanya fintech membantu masyarakat luas dalam mengakses layanan 

dengan mudah secara aman dan tepat waktu”.   

Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak karena masih 

banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor 

keuangan formal. Oleh karena itu, akses terhadap produk dan jasa keuangan 

formal harus diberikan bagi semua segmen masyarakat dengan perhatian khusus 

kepada kelompok miskin yang berpenghasilan rendah, kelompok miskin 

produktif, kelompok pekerja migran dan kelompok masyarakat yang tinggal di 

daerah terpencil. Dalam mensinergikan upaya tersebut diperlukan adanya strategi 
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nasional keuangan inklusif yang menjadi panduan bagi semua pihak baik 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam 

memperluas akses terhadap sektor keuangan formal khususnya masyarakat 

berpenghasilan rendah. Dalam pengembangan strategi nasional keuangan inklusif 

harus difokuskan pada aspek manusia dan mampu menjawab berbagai persoalan 

yang muncul serta menghilangkan berbagai faktor yang menjadi penghambat 

upaya tersebut. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peranan yang sangat 

penting dalam memperluas keterlibatan sektor keuangan. Merujuk pada hal 

tersebut, Ibu Hadidjah Samad selaku Pimpinan PT Bank Mega Syariah 

menjelaskan bahwa; 

“Fintech dapat mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 

karena dalam implementasinya keuangan inklusif tidak hanya dilihat dari 

luasnya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal dan 

meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki rekening tabungan di bank, 

tetapi juga dorongan pada pemberian fasilitas kredit mikro baik individu 

maupun kalangan UMKM.”  

Lebih lanjut pula disampaikan oleh Ibu Sri bagian keuangan bahwa;  

"Iya dapat, Sektor fintech menjadi strategi yang sangat penting untuk 

memperluas inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat”. 

Sektor fintech menjadi strategi yang sangat penting untuk memperluas 

inklusi keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan 

Fintech semakin diuntungkan dengan masifnya penggunaan smartphone oleh 

masyarakat, bahkan hingga daerah pedesaan, menjadi sarana penghubung dan 

solusi bagi masyarakat yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan 

formal. Lewat penggunaan smartphone, masyarakat dapat menggunakan layanan 
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finansial dengan mudah untuk memenuhi kebutuhannya atau menjaga 

keberlanjutan bisnisnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang 

mengalami perlambatan imbas meluasnya dampak pandemi covid-19 

(Marginingsih, 2021). 

Perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh 

lapisan masyarakat, khususnya untuk kategori masyarakat yang non-bankable 

agar diprioritaskan. Karena inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam 

mendorong implementasi digitalisasi. Merujuk pada hal tersebut, Ibu Hadidjah 

Samad selaku Pimpinan menjelaskan bahwa; 

“Digitalisasi perbankan dapat membantu nasabah dalam jasa pelayanan 

perbankan lebih efektif dan efisien. Serta sudah mulai berkembang dan sudah 

efektif dari sisi bank dan sudah efisien dari sisi waktu dan biaya. Namun, 

tetap harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen.” 

Lebih lanjut pula disampaikan oleh Ibu Sri bagian Keuangan bahwa; 

“Bank Mega Syariah dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

yang ada salah satunya digitalisasi perbankan. Dimana digital perbankan ini 

bertujuan untuk membuat inovasi serta melihat apakah masyarakat sudah 

menguasai digital banking atau tidak. Jika bank dulu hanya untuk sekedar 

menabung dan menyalurkan dana, sekarang bank mega syariah 

mengembangkan banyak fitur kekinian seperti M-banking yang dapat 

melakukan pembayaran. Namun tetap berpedoman pada unsur syariah dengan 

mempertimbangkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah.” 

Hambatan utama dalam keuangan inklusif ialah tingkat pengetahuan 

keuangan yang rendah. Pengetahuan tersebut cukup penting suapaya masyarakat 

merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan, meningkatkan akses 

masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses 

layanan keuangan pada umumnya berupa masalah geografis dan kendala 

administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan 
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mendasar dalam menyederhakan akses ke jasa keuangan. Memperkuat sinergi 

antara bank, lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan non bank. 

Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan Kantor Cabang melainkan 

juga peraturan yang memingkinkan perluasan layanan keuangan formula. Oleh 

karena itu sinergi antar bank menjadi penting khususnya dalam mendukung 

pencapaian stabilitas sistem keuangan. Mengoptimalkan peran teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memperluas cakupan layana keuangan.  

 Perbankan memiliki peran penting dalam pemberian akses kepada 

masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan perbankan tahun ke 

tahun dimana meningkatnya jumlah kantor cabang, kredit atau pembiayaan yang 

disalurkan serta dana pihak ketiga yang terhimpun. Layanan perbankan harus 

dapat menjangkau masyarakat diseluruh provinsi di Indonesia dengan melakukan 

sosialisasi ke masyarakat, distribusi layanan perbankan dapat diukur dengan 

tingkat keuangan inklusi secara keseluruhan. Sistem keuangan yang inklusif dapat 

mengalokasikan sumber daya yang produktif semakin efisien serta meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan serta mengurangi 

pertumbuhan penyaluran kredit informal yang bersifat eksploitatif (kredit 

rentenir).  

Pemahaman yang baik mengenai pengelolaan keuangan menjadi jalan 

keluar dari beragam masalah termasuk mengurangi angka kemiskinan. Tinginya 

literasi keuangan akan memberikan dampak kesejahteraan. Untuk mencapai 

kesejahteraan tersebut masyarakat harus mengetahui bagaimana cara mencapai 

kesejahteraan mulai dari perencanaan sampai penggunaan, hal ini mengacu pada 
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kondisi keuangan masyarakat. Masyarakat di pedesaan sebagian besar belum 

mengenal istilah fintech secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah 

sosialisasi untuk mendapatkan perhatian masyarakat sebagai upaya mencari 

masukan demi perbaikan sistem yang ada. Seperti yang dikatan oleh Ibu Hadidjah 

Samad Pimpinan PT Bank Mega Syariah bahwa; 

“Perbankan dibawah koordinasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan 

harus lebih giat melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi keuangan dan 

sosialisasi kepada masyarakat selain itu setiap bank harus gencar melakukan 

promosi serta peningkatan layanan digital.” 

Lebih lanjut pula dijelaskan oleh Ibu Sri bagian Keuangan bahwa;  

“Upaya yang dilakukan Bank Mega Syariah untuk meningkatkan 

pemahaman pengelolaan keuangan masyarakat dengan melakukan 

sosialisasi dan kreatifitas dalam memasarkan produk fintech baik lewat 

media online, Tv, dan media sosial.” 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan 

kreatifitas dalam memasarkan produk fintech merupakan mekanisme yang 

dilakukan Bank Mega Syariah Makassar dalam mewujudkan inklusi keuangan 

untuk menjangkau masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan karena 

masyarakat berhak atas layanan keuangan dalam membantu meningkatkan taraf 

hidup, berpenghasilan cukup dan terciptanya stabilitas ekonomi masyarakat.  

Pada dasarnya fintech banyak memberikan kemudahan kepada 

masyaarakat. Namun, kemudahan ini mengandung berbagai macam resiko, salah 

satunya terbuka peluang terjadinya cybercrime. Dunia cyber yang semakin 

canggih memudahkan para pembobol untuk dapat melacak transaksi keuangan, 

sedangkan keamanan di daerah terpencil belum mencapai titik aman yang 

sempurna. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu menangani masalah 
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perangkat keamanan tersebut (Muzdalifah dkk. 2018). Seperti yang dikatakan 

oleh Ibu Hadidjah Samad Pimpinan PT Bank Mega Syariah bahwa;  

“Cybercrime saat ini sangat meresahkan, diikuti dengan era milenials 

sekarang dimana segala aktivitas menggunakan teknologi menjadi salah satu 

ancaman bagi perbankan. Oleh karena itu, dalam perlindungan aplikasi 

fintech, bank dituntut membuat sistem perlindungan agar tidak terjadi 

cybercrime.” 

Lebih lanjut pula dijelaskan oleh Ibu Sri bagian Keuangan bahwa;  

“Adanya Cybercrime menuntut penyedia jasa keuangan untuk 

meningkatkan keamanan karena para pelaku pasti selalu mencari celah 

untuk melancarkan aksi kejahatan. Untuk meminimalisirnya, bank harus 

meningkatkan keamanan salah satunya dengan metode double bahkan triple 

verifivation.” 

 

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pentingnya sistem 

perlindungan dalam sebuah perbankan untuk mitigasi risiko demi memproteksi 

data-data nasabah. Sebab, kejahatan cybercrime dapat memberikan pukulan telak 

terutama bagi industri jasa keuangan seperti menurunkan kepercayaan masyarakat 

dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku industri. 

 

Table 4.1  

Financial Technology pada Bank Mega Syariah Makassar dalam Meningkatkan 

Inklusi Keuangan 

 

Keterangan Bank Mega Syariah Makassar 

Financial Technology  Jenis layanan fintech yang digunakan di PT Bank Mega 

Syariah Makassar berupa: 

1. M-Syariah (M-Banking) 

2. Cash Management System (CSM) 

Bank Mega Syariah telah resmi bekerjasama dengan 

ASLI RI dalam menggunakan layanan Biometric 

Verification dan Liveness Detection pada aplikasi M-
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Syariah untuk mengotomatis proses verifikasi calon 

nasabah, serta akuisisi nasabah tanpa hambatan, digital 

dan tanpa tatap muka. 

Inklusi Keuangan  1. Akses keuangan memiliki peran penting dalam 

meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan 

masyarakat. Bank Mega Syariah Makassar 

menyadari pentingnya literasi dan inklusi 

keuangan bagi masyarakat. Dalam hal ini Bank 

Mega Syariah gencar melakukan berbagai upaya 

sosialisasi, promosi serta peningkatan layanan 

digital untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat terkait akses keuangan sehingga 

masyarakat mejadi bankable.  

2. Ketersediaan produk dan  layanan  jasa 

keuangan dalam hal ini Bank Mega Syariah 

Makassar berusaha memberikan layanan yang 

sesuai dengan kebutuhan  konsumen atau 

masyarakat dengan menciptakan skema atau 

pengembangan produk sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama 

masyarakat menengah ke bawah.  

3. Masyarakat dalam menggunakan produk dan 

layanan jasa keuangan perlu memahami dengan 

benar  manfaat dan resiko bahwa produk dan 

layanan jasa keuangan yang digunakan dapat 

meningkatkan kesejahteraan  

4. Bank Mega Syariah Makassar menyediakan 

produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan serta dapat 

memberikan manfaat. Dengan begitu produk 

dan layanan memiliki kualitas yang dalam 

operasionalnya dapat dilakukan secara teratur, 

terjangkau dan tepat sasaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Fintech merupakan inovasi teknologi yang bertujuan untuk menyediakan 

metode yang efektif dan efisien dalam pelayanan keuangan. Layanan keuangan 

fintech dapat berupa pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana 

keuangan dan  pembanding produk keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, peneliti menarik kesimpulan yaitu: Financial Technology berperan 

dalam meningkatkan inklusi keuangan pada Bank Mega Syariah Makassar 

terlebih di masa pandemi seperti saat ini, hal tersebut merujuk kepada apa yang 

disampaikan dalam wawancara yang dilakukan.  Pada dasarnya kolaborasi fintech 

dengan lembaga perbankan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan stabilitas 

ekonomi. Dengan adanya fintech di Bank Mega Syariah Makassar, maka nasabah 

maupun  masyarakat luas dapat mengakses dengan mudah layanan keuangan di 

Bank Mega Syariah secara tepat waktu, lancar dan aman tanpa harus datang 

langsung ke bank.  

B. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa kendala yang kemudian memunculkan 

berbagai keterbatasan penelitian dan berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

Keterbatasan tersebut diuraikan sebagai berikut:   

1. Waktu respon objek penelitian yang lambat dikarenakan banyak faktor, 

salah satunya adalah kondisi pandemi yang belum juga berakhir. 
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2. Wawancara dilakukan dengan waktu yang sedikit dikarenakan pimpinan 

bank kedatangan tamu dari Otoritas Jasa Keuangan.  

3. Pembatasan jumlah pertanyaan wawancara yang disyaratkan oleh objek 

penelitian sehingga mengurangi kualitas galian informasi yang dilakukan 

oleh peneliti.   

C. Saran Penelitian  

Merujuk pada keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti kemudian 

menjelaskan beberapa saran untuk pengembangan penelitian ke depanya sebagai 

berikut: 

1. Peneliti berharap agar waktu respon objek penelitian dapat diatasi dengan 

baik guna menciptakan efisiensi dan maksimalisasi waktu penelitian.  

2. Bank Mega Syariah perlu meningkatkan lagi fitur fintech untuk 

mendapatkan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah.  

3. Penelitian hanya dilakukan pada satu perbankan saja, untuk selanjutnya bisa 

menambah bank jika ingin memperluas penelitian ini. 

4. Perlu sinergi dan kerjasama yang kuat dalam mengembangkan sistem 

fintech untuk meningkatkan sistem ekonomi digital pada masyarakat 

unbankable. Saran ini untuk meningkatkan literasi keuangan supaya 

masyarakat di pelosok lebih mengetahui melalui teknologi finansial 

sehingga masyarakat dapat lebih produktif dalam meningkatkan 

perekonomian. 
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Daftar pertanyaan (Wawancara) kepada informan terkait peran financial 

technology dalam meningkatkan inklusi keuangan pada Bank mega Syariah 

Makassar. 

IDENTITAS INFORMAN: 

Nama  : Ir. Hj. Hadidjah Samad 

Jabatan  : Pimpinan PT. Bank Mega Syariah Makassar 

DAFTAR PERTANYAAN: 

 

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu dengan hadirnya peluang fintech dalam 

pelayanan di era digital untuk Bank Mega Syariah Makassar? 

2. Apa saja teknologi fintech yang digunakan di Bank Mega Syariah Makassar? 

3. Mengapa teknologi fintech digunakan di Bank Mega Syariah Makassar? 

4. Kendala apa saja yang dihadapi atau yang terjadi dalam penggunaan fintech di 

Bank Mega Syariah Makassar? 

5. Sejauhmana peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada Bank Mega 

Syariah Makassar? 

6. Apakah fintech dapat mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) 

khususnya di Indonesia dan terutama pada Bank Mega Syariah Makassar? 

7. Seiring dengan perkembangan zaman perusahaan fintech dituntut untuk 

menginovasi layanan terutama di bidang jasa. Bagaimana menurut bapak/ibu 

mengenai digitalisasi perbankan dan Apakah penggunaanya sudah efektif? 

8. Rendahnya literasi keuangan dan masih banyaknya masyarakat yang belum 

memahami tentang digital perbankan, langkah atau strategi apa yang dilakukan 

pihak bank untuk menarik kembali nasabah dalam penggunaan digital perbankan? 

9. Pada dasarnya financial technologi memberi banyak kemudahan pada masyarakat 

akan tetapi kemudahan ini mengandung berbagai resiko, salah satunya terbukanya 

peluang akan terjadinya cybercrime. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai 

cybercrime dalam perbankan? dan strategi apa yang dilakukan untuk meminimalisir 

terjadinya cybercrime? 
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