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ABSTRAK  

NAMA : Nur Hikmah 

NIM  : 90100118014 

JUDUL : Analisis Model Cibest Untuk Mengukur Kesejahteraan pada 

BAZNAS Kabupaten Pinrang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumah tangga mustahik yang 
menerima bantuan zakat Produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan 
menggunakan Model CIBEST untuk mengukur apakah mustahik tersebut 
meningkat secara materi dan spritual. Penelitian ini menggunakan metode 
campuran antara kuantitatif dan kualitatif dimana pendekatan kuantitatif 
menggunakan penelitian lapangan, kuesioner, dan penelitian kualitatif berupa 
wawancara. Adapun proses wawancara dijelaskan kedalam tahap Pengumpulan 
data, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun Teknik 
Analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah Model Indeks 
Kesejahteraan BAZNAS atau lebih dikenal dengan Model CIBEST (Center 
Business and Economic Studies).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuadran satu dengan 8 rumah 
tangga, Kuadran II dengan 3 keluarga, kuadran III dengan 0 keluarga dan Kuadran 
IV dengan 0 keluarga sedangkan dengan adanya bantuan zakat Kuadran I dengan 
11 rumah tangga, Kuadran II dengan 0 keluarga, Kuadran III dengan 0 keluarga 
dan Kuadran IV dengan 0 keluarga. Sedangkan pada hasil Uji Paired Sampel T 
diperoleh hasil pendapatan rumah tangga mustahik sebelum diberikan bantuan 
zakat produktif dan sesudah diberikan bantuan zakat produktif mempunyai 
perbedaan yang nyata. diperoleh hasil signifikan (0,000), nilai tersebut lebih kecil 
dari taraf nyata 5% maka H0 ditolak, Artinya pendapatan mustahik sesudah 
menerima bantuan memiliki perbedaan. 

 
Kata kunci: Zakat Produktif, CIBEST, Mustahik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Beberapa negara di dunia memiliki masalah ekonomi, hal ini dapat dilihat 

dari tingkat pendapatan dan ketimpangan dalam kehidupan mereka. 

Perkembangan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi belum mencapai arah 

yang diharapkan, seperti pemerataan pendapatan dan pembangunan di beberapa 

daerah. (Ashar dan Nafik, 2019). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

faktor penting untuk keluar dari kemiskinan, namun pertumbuhan ekonomi yang 

baik sekalipun tidak akan berarti banyak untuk mengurangi penduduk miskin jika 

tidak dibarengi dengan pemerataan pendapatan. (Wongdesmiwati, 2009). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

Maret 2021, angka kemiskinan di Indonesia adalah 27,54 juta atau 10,4% dari 

total penduduk. Diketahui jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 juta 

orang dibandingkan periode September 2021, dan meningkat 1,2 juta orang 

dibandingkan Maret 2020 yang mencapai 26,58 juta orang. 

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang 

masih menghadapi masalah kemiskinan. Meski memiliki tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang baik, namun angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan masih 

sangat tinggi. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik 

(BPS) Sulsel, jumlah penduduk miskin di Sulsel pada September 2020 mencapai 
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800,24 ribu orang, meningkat 23,41 ribu orang pada Maret 2020, dan meningkat 

40,66 ribu orang pada September 2019. 

Semakin tinggi jumlah dan persentase penduduk miskin di suatu daerah 

tentunya akan menjadi beban pembangunan, sehingga peran pemerintah dalam 

menanggulanginya akan semakin besar. Dapat dikatakan bahwa alokasi 

APBN/APBD untuk program penanggulangan kemiskinan berhasil jika jumlah 

dan proporsi penduduk miskin berkurang sebaliknya alokasi APBN sdapat 

dikatakan gagal apabila jumlah kemiskinan bertambah (Yunus, et). Pendapat 

tersebut sesuai dengan kondisi Kabupaten Pinrang yang angka kemiskinannya 

masih fluktuatif baik dari segi jumlah maupun persentase penduduk. 

 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang. Jumlah 

penduduk miskin di Kabupaten Penang pada Maret 2021 sebesar 33,51 ribu jiwa, 

turun menjadi 50 jiwa pada Maret 2020 dan bertambah 1,66 ribu jiwa pada Maret 

2019. Persentase penduduk miskin Maret 2021 sebesar 8,81 persen, dan juga 

mengalami penurunan sebesar 0,05 poin dari Maret 2020 (8,86 persen) dan 

meningkat 0,35 poin dari Maret 2019 (8,46 persen). Terjadinya kemiskinan di 

Kabupaten Pinrang tentunya disebabkan beberapa permasalahan yang 

menyangkut proses pembangunan dan pemerhatian yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Pinrang. 
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Gambar 1.1  
Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Kabupaten Pinrang, 

Maret 2017 – Maret 2020 
 

 

 

Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2017-2021 

 
Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan 

penanganan yang serius agar masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan. Untuk 

mengatasi masalah kemiskinan diperlukan peran serta masyarakat karena dengan 

partisipasi masyarakat dapat tercipta kondisi untuk kemajuan ekonomi 

(Syarifuddin, 2018) Menurut Chambers, kemiskinan dipahami sebagai keadaan 

kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti 

luas dikatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu konsep terpadu yang memiliki 

lima dimensi yaitu: kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), 

kerentanan terhadap situasi yang darurat (state of emergency), ketergantungan 

(dependence), dan keterasingan (isolation) geografis serta sosiologis. (Prastyo, 

2010). Kemiskinan dibagi menjadi lima jenis, yaitu kemiskinan absolut, 

kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan situasional atau alami, dan 

kemiskinan budaya. (Mubarokah et al., 2018) 

Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin 
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Kemiskinan memiliki sifat multidimensi dalam pandangan Islam. Intinya, 

kemiskinan bukan hanya dilihat dari aspek materi tetapi juga dari aspek rohani. 

Konsep kemiskinan didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an sebagaimana disebutkan 

dalam Surat Al-Thoha ayat 118-120 dan Surat Al-Quraysh ayat 3-4 yang 

menyatakan bahwa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi umat Islam adalah 

mampu menjalankan ibadah dengan baik dan memenuhi kebutuhannya. sandang, 

pangan dan papan, serta hilangnya rasa takut atau tidak adanya ancaman dan 

tekanan dari berbagai pihak. (Beik & Arsyianti 2015). 

Perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dan syariah adalah zakat. 

Zakat merupakan instrumen yang hanya ada dalam Ekonomi Islam. Berbagai 

penelitian telah dilakukan dan terbukti bahwa zakat dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan dan dapat membantu dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang 

diharapkan. (Kamarni dan Saputra, 2021). Dalam praktiknya, zakat digunakan 

sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan 

sosial dan ekonomi. (Fitry, 2017) Zakat dapat digunakan sebagai sumber 

pembiayaan dan pendapatan negara dapat digunakan sebagai jaminan sosial bagi 

masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan aturan yang jelas (Haromaini, 

2019). 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, persoalan zakat 

di Indonesia tidak hanya berhenti dari sudut pandang agama, tetapi juga dapat 

disikapi sebagai realitas sosial, yaitu sebagai sumber daya nasional yang harus 

dikelola dan diperkuat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, zakat merupakan 
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sumber ekonomi yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan ditempatkan 

sebagai modal sosial ekonomi dalam upaya pemberdayaan umat. (Fitri, 2017)  

Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar dampaknya dilihat 

dari jumlah penduduk dan mayoritas beragama islam. Berdasarkan Indikator 

Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) pertahun 2020 yaitu potensi zakat mencapai 327,6 

triliun, Total pengumpulan dan penyaluran ZIS secara nasional di tahun 2019 

yakni sebagai berikut: 

Tabel 1.1 1 

Pengumpulan dan Penyaluran Nasional Tahun 2019 

 
No 

 
Tingkat OPZ 

 
Pengumpulan 

 
% 

 
Penyaluran 

 
% 

Daya 
Serap 
(%) 

1 BAZNAS 296.234.308.349 2,90 270.716.950.765 3,12  
 
 

84,95 
(Efektif) 

2 BAZNAS Provinsi 583.919.722.674 5,71 481.796.872.888.351 5,55 
3 BAZNAS 

Kabupaten/Kota 
3.539.980.546.674 34,61 2.586.872.888.351 29,77 

4 Lembaga Amil Zakat 
OPZ dalam  

3.728.943.985.109 36,46 3.519.873.720.039 40,51 

5 Pembinaan Kelembagaan 2.078.865.243.749 20,33 1.828.961.140.910 21,05 
Total 10.227.943.806.555 100 8.688.221.234.354 100 

Sumber: Outlook Zakat, 2021 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas secara kumulatif pengumpulan nasional tahun 

2019 mencapai Rp 10,22 triliun dan dana yang disalurkan adalah Rp 8,68 triliun, 

yang artinya memiliki daya serap sebesar 84,95 persen. Dengan demikian, daya 

serap tahun 2019 menunjukka bahwa pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah telah 

berjalan efektif. Namun jika dilihat dari potensi zakat, Pengumpulan dan 

penyaluran zakat masih jauh dari potensi yang diharapkan yaitu per 2019 potensi 

zakat di Indonesia tercatat Rp 233,8 triliun yang diproyeksikan oleh Indikator 

Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran 
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masyarakat muslim di Indonesia untuk menunaikan kewajibannya yakni 

membayar zakat. (Bastomi, 2018) 

Penyaluran zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara konsumtif 

dan produktif. Dalam bentuk konsumsi, zakat ditujukan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan pokok Mustahik. Sedangkan penyaluran dalam bentuk 

produktif, zakat dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup 

melalui program-program pemberdayaan sehingga status Mustahik mereka dapat 

berubah menjadi muzakki. (IZN KDZ LAZ 2020 Jilid II). Zakat mampu 

memberikan impact yang lebih luas (multiplier effect) dan menyentuh semua 

aspek kehidupan sekiranya zakat lebih menjurus kepada aktivitas yang produktif. 

(Pratama, 2015) 

Penyaluran zakat produktif juga dilakukan di BAZNAS Kabupaten Pinrang. 

Berdasarkan data Puskas Baznas, IZN (2020), BAZNAS Kabupaten Pinrang 

tergolong cukup baik, Pada variabel pengumpulan mendapat nilai 0,5 di rentang 

Rp 1 miliar sampai Rp 10 miliar sedangkan pada variabel penyaluran, nilai yang 

diperoleh adalah sebesar 0,75 pada rentang Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar. 

Realisasi penyaluran pada zakat produktif sudah relative cepat. Total bantuan 

yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Pinrang sebesar Rp 808.273.690 per tahun 

2020. Zakat produktif yang disalurkan diharapkan dapat meningkatkan 

pendapatan rumah tangga Mustahik dan mentransformasi Mustahik menjadi 

muzakki.  

Zakat produktif dapat dikatakan berhasil apabila kesejahteraan mustahik 

meningkat namun pada kenyataannya ada beberapa mustahik yang terkendala 
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dalam pengelolaan zakat tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan 

dan keberhasilan suatu usaha baik dari aspek internal maupun eksternal, antara 

lain: etika usaha, karakteristik kewirausahaan, modal usaha, serta pelatihan dan 

pendampingan usaha. Faktor-faktor tersebut diperkuat dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Realdi yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan penerima zakat produktif yang telah berhasil, 

ditemukan adanya faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi 

keberhasilannya. Faktor eksternal yang terlibat adalah bantuan permodalan serta 

pelatihan dan pendampingan dari petugas. Sedangkan faktor internal terdiri dari 

aspek spiritual dan sumber daya manusia penerima zakat yang produktif (Riyaldi, 

2015).  

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal 

(Hablummin Allah) dan dimensi horizontal (Hablumminannas). Dalam ekonomi 

Islam, kesejahteraan tidak terbatas pada aspek materi saja, tetapi juga mencakup 

aspek spiritual. Namun, mengukur pengaruh zakat yang dihasilkan dalam 

pengentasan kemiskinan umumnya masih terbatas pada materi. Oleh karena itu, 

diperlukan alat ukur yang mampu mengukur aspek materi dan rohani secara 

bersamaan. (Ashar dan Nafik, 2019). Pengukuran CIBEST merupakan metode 

yang diterapkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti (2015) dalam 

sebuah penelitian dengan judul Constuction of CIBEST Model as Measurement of 

Poverty and Welfare Indicesfrom Islamic Perspective dan Measuring Zakat 

Welfare on Poverty and welfare Using CIBEST Model dengan mengukur 

kemiskinan secara material dan spritual dan mengkombinasikannya untuk 
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mengetahui keadaan rumah tangga miskin tanpa atau dengan adanya bantuan 

pemberdayaan zakat.  

Pengukuran CIBEST juga diterapkan di BAZNAS Kabupaten Pinrang 

sebagai model pengukuran kesejahteraan oleh karena itu peneliti merasa tertarik 

melakukan penelitian pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan judul “Analisis 

Model CIBEST untuk mengukur Kesejahteraan Mustahik pada BAZNAS 

Kabupaten Pinrang ” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang 

menjadi rumusan masalah yang akan dikaji penulis yaitu : 

1. Bagaimana analisis kuadran CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan 

zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum dan setelah adanya 

bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang? 

3. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dan keberhasilan Mustahik dalam 

mengelola zakat produktif? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang telah 

penulias uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk menganalisis kuadran CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan 

zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum 

dan setelah adanya bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten 

Pinrang. 

3. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menjadi kendala dan keberhasilan 

Mustahik dalam mengelola zakat produktif. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi atau masukan 

bagi perkembangan dan peningkatan ekonomi Islam khususnya di bidang 

Zakat dan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah. Diharapkan penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah, diharapkan adanya penelitian ini pemerintah bisa 

menaruh harapan penuh terhadap perkembangan zakat di Indonesia terlebih 

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap 

pengumpulan, penghimpunan dan pendistribusian zakat di Indonesia. Bagi 

para akademisi, Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan pengetahuan 

tentang zakat dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya dalam meneliti kajian dampak zakat terhadap muzakki agar bisa 

mengetahui kekurangan terhadap pengelolaan BAZNAS ditahun sebelumnya. 

Bagi para Amil, Diharapkan dapat memberikan masukan agar Leambaga 

Amil Zakat di Indonesia terus berkembang dan memberi manfaat kepada 

ummat. 
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E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan judul penelitian yang penulis ambil, ada beberapa penelitian 

yang terkait dan dapat mendukung penelitian terkini serta bahan referensi yang 

dapat disampaikan, antara lain: 

Tabel 2.1 Tabel 1.2 1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama, Tahun, Judul 
Penelitian 

 
Fokus Penelitian 

Metode 
Analisis Data 

 
Hasil Penelitian 

1 Wahyi Busyro dan 
Dwita Razkia, 2020, 
Dampak Distribusi 
Zakat dalam 
mengurangi 
Kemiskinan 
berdasarkan Model 
CIBEST (Studi Kasus 
di BAZNAS Kota 
Pekanbaru) 

Menganalisis dampak 
distribusi zakat dalam 
mengurangi 
kemiskinan 
berdasarkan model 
CIBEST dan 
menganalisis dampak 
zakat terhadap 
kemiskinan Spritual 
Mustahik 

Penelitian 
Kuantitatif 

Penyaluran dana zakat 
produktif mempunyai 
dampak positif pada 
pendapatan ekonomi 
rumah tangga mustahik. 
Skor spiritual pada 
mustahik dalam 
penelitian ini diperoleh 
dari T . Tes Statistik 
berpasangan adalah nilai 
signifikan 0,0000. 
Artinya dengan zakat 
perbedaan bukan hanya 
hanya meningkatkan 
ekonomi keluarga tapi 
juga secara rohani 

2 Muhammad Affhan 
Ashar dan Muhammad 
Nafik H.R, 2019, 
Implementasi Metode 
CIBEST (Center Of 
Islamic Business And 
Economic Studies) 
Dalam Mengukur 
Peran Zakat Produktif 
Terhadap 
Pemberdayaan 
Mustahik Di Lembaga 
Yayasan Dana Sosial 
Alfalah (YDSF) 

Menganalisis 
mengenai dampak 
zakat sebelum dan 
setelah adanya 
bantuan zakat 
produktif terhadap 
pemberdayaan 
mustahik di Lembaga 
Yayasan Dana Sosial 
Al-Falah (YDSF). 

Pendekatan 
Penelitian 
menggunakan 
metode 
kuantitatif 
eksploratori 

Pengaruh zakat produktif 
terhadap kondisi 
mustahik sebelum dan 
sesudah menerima 
bantuan dana dari 
Yayasan Dana Sosial 
AlFalah (YDSF) 
Surabaya terlihat adanya 
perubahan kondisi 
kesejahteraan, seperti 
peningkatan nilai indeks 
kesejahteraan dan 
penurunan nilai indeks 
kemiskinan material dan 
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Surabaya spiritual. 

3 Siti Lestari, 2015, 
Analisis Pengelolaan 
Zakat Produktif untuk 
Pemberdayaan 
Ekonomi (Studi Kasus 
pada Badan Amil 
Zakat Nasional 
Kabupaten Kendal) 

Penelitian ini 
membahas 
pemanfaatan kegiatan 
produksi zakat yang 
dikelola oleh 
BAZNAS Kabupaten 
Kendal dan dapat 
difungsikan serta 
dimanfaatkan dalam 
upaya pemberdayaan 
ekonomi mustahik. 

Penelitian 
Kuantitatif 

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
zakat produktif untuk 
pemberdayaan ekonomi 
masyarakat pekerja 
Badan Zakat Nasional di 
Kabupaten Kendall 
merupakan program yang 
efektif diberikan kepada 
yang berhak, yaitu 
penyediaan gerobak 
sayur dan penyewaan 
kios kecil yang ingin 
menjadi pengusaha. 
Selain itu juga 
memberikan bantuan 
pinjaman modal sebesar 
Rp1.000.000 untuk bisnis 
bergulir tanpa bunga 

4 Fahami Muhammad 
Anis dan Salina H 
Kassin, 2016, 
Effectiveness of Zakat-
Based Program on 
Povery Alleviantion 
and Economic 
Empowerment of Poor 
Womwn; A case Studi 
of Bangladesh   

Menilai efektivitas 
zakat pada aspek 
pendapatan, Biaya 
rumah dan akumulasi 
harta tetap yang jatuh 
tempo berdasarkan 
penerimaan zakat dan 
setelahnya 

Penelitian 
Kuantitatif 

Zakat sebagai instrumen 
pemberdayaan ekonomi 
memiliki peran yang 
signifikan untuk 
meningkatkan 
pendapatan melalui usaha 
kecil atau mikro, 
meningkatkan 
pendapatan dan konsumsi 
rumah tangga mustahik 

5 Irfan Syauqi Beik dan 
Laily Dwi Arsyianti, 
2016, Measuring 
Impact on Poverty and 
Welfare Using CIBEST 
Model 

Menganalisis peran 
zakat yang dihasilkan 
dalam pengentasan 
kemiskinan pada 
keluarga yang kurang 
mampu secara 
finansial dan spiritual. 

Penelitian 
kuantitatif 
dengan 
menggunakan 
model 
CIBEST 

Adanya zakat produktif 
dari BAZIS dan Dompet 
Dhuafa berdampak besar 
bagi kondisi rumah 
tangga mustahik 

6 Intan Nurani, 2019, 
Pendayagunaan Infaq 
dan sedekah dalam 
Mengurangi 
Kemiskinan 

Penelitian berfokus 
pada dampak manfaat 
dari pengeluaran dan 
zakat yang akan 
dicapai pada sapi: 245 

Penelitian 
kuantitatif 

Tidak ada penurunan 
yang signifikan terhadap 
Pendayagunaan infaq dan 
sedekah. Hal ini terlihat  
dari penurunan 
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berdasarkan CIBEST 
Model 

program ekonomi 
dalam meningkatkan 
kesejahteraan dan 
mengurangi tingkat 
kemiskinan orang 
yang berhak sebelum 
dan sesudah 
memberinya pinjaman 
dari uang belanja dan 
amal menggunakan 
model CIBEST. 

pendapatan setelah 
menerima bantuan zakat 
akibat dari kenaikan 
harga komoditas dan 
kerusakan bangunan 
usaha akibat bencana 
alam dan alih profesi 
mustahik  

7 Rima Handayani, 
2020, Model CIBEST 
Terhadap Pengelolaan 
Zakat Produktif untuk 
mengukur 
Kesejahteraan 
Mustahik (Studi 
Kasusu LAZISNU 
Kota Metro) 

Penelitian ini 
bertujuan untuk 
mengetahui 
bagaimana CIBEST 
digunakan. Model 
produktif pengelolaan 
zakat untuk mengukur 
kesejahteraan yang 
layak di kota metro 
LAZIZNU saat ini 
kompatibel dengan 
pengelolaan zakat. dan 
penyaluran zakat 
produktif meningkat 
kesejahteraan 
mustahik. 

Penelitian 
deskriptif 
kuantitatif 

Berdasarkan kuesioner 
yang diberikan kepada 
mustahik penerima 
manfaat zakat produktif 
di LAZISNU Kota 
menunjukkan bahwa 
jumlah rumah tangga 
mustahik yang berada 
pada kategori 
Berdasarkan kuisioner 
yang disampaikan kepada 
penerima zakat yang 
dihasilkan di kota 
LAZISNU menunjukkan 
bahwa jumlah keluarga 
layak pada kategori 
sejahtera mengalami 
peningkatan sebesar 
0,56%. Persentase 
keluarga dalam kategori 
miskin materil sebesar 
0,67%, miskin spiritual 
0,12%, dan kemiskinan 
absolut 0%. Artinya 
dalam hal ini model 
CIBEST dapat mengukur 
tingkat kesejahteraan 
penerima Program 
Bantuan Produktivitas 
Zakat. 

8 Neng Kamrni dan 
Yogi Saputra, 2021, 

Penelitian ini 
bertujuan untuk 

Penelitian 
Kuantitatif 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
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Penyaluran Dana 
Zakat Produktif dalam 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Mustahik Kota Padang 
(Model CIBEST 
BAZNAS Kota 
Padang) 

menganalisis 
perubahan-perubahan 
yang terjadi pada 
pendapatan penerima 
zakat setelah 
menerima dana Zakat 
dan sebelumnya, serta 
menganalisis 
penyaluran dana Zakat 
dalam meningkatkan 
kesejahteraan 
penerima zakat di 
Kota Padang 
berdasarkan Model 
CIBEST. 

penyaluran dan 
penggunaan dana zakat 
produktif yang diberikan 
oleh BAZNAS Kota 
Padang terbukti mampu 
meningkatkan tingkat 
kesejahteraan keluarga 
yang membutuhkan dan 
mengurangi tingkat 
kemiskinan keluarga 
yang membutuhkan. 
Diharapkan BAZNAS 
Kota Padang dapat 
menggunakan analisis 
model CIBEST dalam 
menentukan mustahik. 
Sedangkan kuisioner 
CIBEST dapat digunakan 
oleh BAZNAS Kota 
Padang untuk 
mengetahui kondisi 
rumah tangga mustahik. 

9 Istikoma, 2017, 
Asesmen 
Kesejahteraan Model 
CIBEST (Center of 
Islamic Business and 
economic Studies): 
Studi pada nelayan di 
Kecamatan Indramayu 

Penelitian ini 
bertujuan untuk 
mengidentifikasi 
tingkat kesejahteraan 
nelayan berdasarkan 
model CIBEST. 
Model ini digunakan 
untuk mengukur 
pemenuhan kebutuhan 
dari aspek materi dan 
rohani. 

Penelitian 
Deskriptif 
Kuantitatif 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 
100 nelayan yang 
disurvei, 11% rumah 
tangga berada pada 
kategori kuartil pertama 
(kesejahteraan materi dan 
spiritual), dan 55% 
rumah tangga berada 
pada kategori kuartil 
kedua (kemiskinan 
materi). ), 13% keluarga 
berada di kuartil kedua. 
Pada kategori kuartil 
ketiga (kemiskinan 
spiritual), 21% keluarga 
berada pada kuartil 
keempat (kemiskinan 
absolut) 

10 Ahmad Thoharul Tujuan dari penelitian Penelitian Zakat produktif untuk 
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Anwar, 2018, Zakat 
Produktif untuk 
Pemberdayaan 
Ekonomi Umat. 

ini adalah untuk 
mengetahui 
pengelolaan zakat 
produktif untuk 
pemberdayaan 
ekonomi masyarakat 
di LAZISNU Kudus. 

Kualitatif pemberdayaan ekonomi 
mustahik dilaksanakan 
oleh LAZISNU Kudus 
dengan program zakat 
produktif. Langkah-
langkah pemberdayaan 
adalah pendataan, 
pembinaan, 
pendampingan, dan 
pengawasan. Ada dua 
jenis kendala yang 
dihadapi LAZISNU, 
yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. 

Sumber: Olah data, 2021 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

metode analisis data yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif 

(Mix Method). Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Pinrang yang 

berlokasi di Jln. Bintang No.1 Kompleks Masjid Agung Al-Munawwir Pinrang. 

Pada penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengukuran CIBEST namun 

pada penelitian ini mengkolaborasikan antara metode kuantitatif yaitu berfokus 

pada model CIBEST, Perbandingan pendapatan mustahik dengan menggunakan 

Paired Sampel T-Test dan metode kualitatif yang memasukkan instrument 

wawancara dengan demikian peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang 

menjadi kendala dan keberhasilan mustahik dalam mengelola bantuan zakat 

produktif. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Zakat 

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah SWTbumi 

dengan nama Rahmatallil aa`lamiin (berkah bagi seluruh alam). Islam adalah 

satu-satunya agama yang dipersembahkan oleh Allah SWT yang memberikan 

tuntunan langsung dan dinamis terhadap aspek-aspek kehidupan manusia setiap 

saat dan dalam situasi yang berbeda, serta kemampuan untuk menghadapi dan 

menjawab berbagai jenis tantangan di setiap zaman. (Antonio, 2003). 

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang termasuk dalam kategori ibadah 

fiqih dan fiqh muamalah. Fiqh ibadah mengacu pada segala sesuatu yang 

mengandung nilai ketaatan manusia kepada Tuhan, sedangkan fikih muamalah 

mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan 

sesamanya (Karoni, 2020). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib 

bagi setiap muslim yang mampu, dan diperuntukkan bagi yang berhak 

menerimanya (Afrina, 2020). 

1. Pengertian Zakat 

Menurut (Hafidhuddin, 2008) secara bahasa Zakat berarti pertumbuhan 

dan perkembangan. Kata zakat memiliki beberapa arti.yaitu al-barakatu yang 

berarti barokah, an-namaa yang berarti berkembang dan tumbuh, at-

thaharatu yang berarti kemurnian, dan ash-shalahu yang berarti ketertiban. 

Secara terminologi, zakat diartikan sebagai kepemilikan dengan syarat-syarat 
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tertentu, yang Allah SWT mewajibkan agar pemiliknya (zakat) diserahkan 

kepada yang berhak (yang berhak) dengan syarat-syarat tertentu. (Beik, 

2009). 

2. Dasar Hukum Zakat 

Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang 

Muslim/Muslimah sebagai implementasi dari rukun ketiga dari rukun Islam 

yang kelima karena keberadaan Zakat itu sendiri bertujuan untuk 

menanamkan nilai-nilai keimanan. Jadi, zakat merupakan kewajiban agama 

yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat 

dalam keadaan apapun. (Maltuf, 2017). Kewajiban membayar zakat 

tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 43” 

نَیْعِكِاَّرلا عَمَ اوُْعكَرْاوَ َ ةوكَّٰزلا اوُتاٰوََ ةولَّٰصلا اومُیْقَِاوَ  

Artinya : ”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 

beserta orang-orang yang ruku'” (Al-Baqarah: 43) 

Ayat di atas merupakan salah satu dasar hukum kewajiban membayar 

zakat, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan ancaman bagi orang yang tidak 

menerima zakat, dan hikmah bagi orang yang membayar zakat. Menurut 

Sayid Sabiq, kalimat Mendirikan Sholat dan Membayar Zakat diulang 82 kali 

didalam Al-Qur'an. Terdapat juga hadist tentang kewajiban berzakat yang 

artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Islam 

didirikan atas lima sendi: mengakui bahwa tidak ada tuhan (yang hak) selain 

Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, 
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mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan.” 

(Al-Bukhari 1987) 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat, Pada Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyebutkan bahwa terdapat 2 jenis 

lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan lembaga zakat bertujuan untuk 

membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. 

(Afrina, 2020) 

Selanjutnya, Undang-Undang no. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat telah direvisi dengan Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. Pasca pengesahan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, 

Indonesia telah memasuki tahap pelembagaan pengelola zakat di wilayah 

resmi negara, meskipun masih sangat terbatas. Lembaga-lembaga pengelola 

zakat mulai berkembang, diantaranya dengan berdirinya lembaga-lembaga 

zakat yang dikelola pemerintah, yaitu: BAZNAS (Badan Amil Zakat 

Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan LAZ (Lembaga Amil 

Zakat) yang dikelola oleh masyarakat dengan baik dan benar. Setidaknya 

Undang-Undang Zakat telah mendorong upaya untuk membentuk organisasi 

pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Tentunya 

hal ini meningkatkan pengelolaan zakat agar peran zakat menjadi lebih 

optimal (Afrina, 2020). Adanya Undang-Undang Zakat diharapkan dapat 

mendorong upaya untuk membentuk organisasi pengelola zakat yang 

amanah, kukuh dan dipercaya oleh masyarakat. (Putra, 2019) 
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3. Jenis Zakat 

Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah 

merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam di bulan Ramadan 

sampai sebelum dilaksanakan shalat Idul Fitri. Zakat yang dikeluarkan adalah 

satu sha` atau sebanding dengan 4 liter sembako untuk masyarakat. Adapun 

zakat maal, zakat dibayarkan setiap saat atas harta kekayaan yang dimiliki 

oleh umat Islam. (Afiyana et al., 2019) 

4. Tujuan Zakat 

Dalam Kitab Fiqh Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak 

zakat bagi mustahik antara lain: 

a. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga ia merasa 

nyaman dan meningkatkan ibadahnya yang mulia kepada Tuhannya. 

b. Zakat menghilangkan kecemburuan dan kebencian. Karena sifat ini akan 

mengganggu produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan 

nasehat dan hidayah saja, tetapi berusaha untuk menghilangkannya dari 

masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantinya dengan 

persaudaraan yang saling peduli. 

 
B. Zakat Produktif 

Zakat Produktif ialah dana zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak 

dibelanjakan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu 

perniagaan mereka agar dengan usaha tersebut dapat memenuhi keperluan hidup 

secara berkesinambungan. Zakat produktif diwujudkan dalam bentuk pelatihan 

skill, bantuan peralatan kerja dan bantuan dana modal usaha (Wicaksono, 2019). 
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Zakat yang diberikan kepada mustahik akan menjadi penunjang peningkatan 

ekonomi mereka jika disalurkan ke kegiatan produktif. Pemanfaatan zakat 

produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang matang, penilaian 

kemiskinan, kurangnya modal kerja, dan kurangnya kesempatan kerja, dengan 

permasalahan tersebut maka perlu adanya perencanaan untuk mengembangkan 

zakat produktif (Sari, 2015). 

Mekanisme zakat menyebabkan terjadinya distribusi kembali kekayaan dari 

orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang membutuhkan harta, 

sehingga kekayaan tidak hanya terpusat pada orang kaya saja. Jika dikumpulkan, 

dimanfaatkan, dan disalurkan secara optimal, Zakat dapat menjadi alat untuk 

mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat dan menghancurkan 

kesengsaraan umat Islam. (Suprayitno et al. 2017). 

Penyaluran Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat 

produktif. (Widodo dan Kustiawan, 2001)  

1. Bantuan sementara (konsumtif), artinya zakat hanya diberikan kepada 

mustahik hanya sekali atau sesaat. Namun, ini berarti penyaluran kepada 

mustahik tidak dibarengi dengan tujuan kemandirian ekonomi 

(pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang 

bersangkutan tidak lagi independen dan dalam penerapannya dapat 

mencakup orang lansia, penyandang disabilitas, pengungsi tunawisma atau 

korban bencana alam. 

2. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang 

dihasilkan, yang diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi 
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bagi mustahik. Dalam pemberdayaan ini disertai dengan pelatihan atau 

pendampingan terhadap bisnis yang dijalankan 

Implikasi dari penyaluran zakat produktif berupa pemberdayaan mustahik 

adalah peningkatan kesejahteraan mustahik berupa peningkatan pendapatan dan 

pendapatan usaha. Implikasi selanjutnya adalah terpenuhinya kebutuhan sehari-

hari keluarga secara mandiri, jaminan pendidikan anak, terwujudnya kesehatan 

keluarga, tersedianya tempat tinggal yang layak dan kepemilikan tabungan untuk 

mengantisipasi masa-masa sulit. (Furqani et al., 2018)  

Pengelolaan dana zakat memiliki beberapa pilar dasar untuk mengelola dan 

memberdayakan zakat sebagaimana dikemukakan oleh Suyitno, yaitu: 

1. Amanah, sifat amanah menjadi kunci dari jaminan kualitas kepercayaan 

masyarakat 

2. Profesional, efisiensi dan efektivitas pengelolaan membutuhkan sikap 

profesional dari seluruh pengurus lembaga amil zakat. 

3. Transparan, sistem pengendalian yang transparan akan terjadi jika 

transparansi dapat diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat. Karena 

kemudahan akses bagi Muzakki untuk mengetahui bagaimana dana tersebut 

diproses akan meningkatkan kepercayaan kepada lembaga. (Hidajat, 2017) 

Penyaluran zakat dilakukan dengan dua cara yaitu disalurkan langsung 

kepada Mustahik atau melalui lembaga yang nantinya disalurkan kepada 

Mustahik: 

1. Bentuk Produksi Tradisional Zakat diambil dalam bentuk barang produksi 

seperti kambing, sapi, pisau cukur, dll. Bantuan berupa alat-alat produksi 
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diharapkan dapat menciptakan usaha-usaha yang menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat miskin. 

2. Bentuk Produktif Kreatif Zakat diberikan dalam bentuk modal baik untuk 

membangun proyek sosial maupun untuk menambah modal para pedagang 

atau pemilik usaha kecil. 

 
C. Center of Islamic Bussines and Economic Studies (CIBEST) 

CIBEST (Central of Islamic Business and Economic Studies) merupakan 

metode baru yang diteliti oleh Irfan Syauqi Beik dan Arsyianti (2016) dengan 

mengukur kemiskinan Islam dengan menyelaraskan aspek material dan spiritual. 

Latar belakang hadirnya Model CIBEST (Beik & Arsyianti, 2016) dikarenakan 

pemikiran bahwa diperlukan suatu alat ukur kemiskinan yang dapat dilihat dari 

sudut pandang ekonomi syariah sesuai dengan Maqashid Syariah. Hal ini 

dikarenakan alat ukur kemiskinan yang umum digunakan hanya sebatas mengukur 

kemiskinan materi. Padahal, dari sisi syariah, ada kemiskinan yang lebih vital dan 

perlu diprioritaskan untuk diatasi, yakni kemiskinan spiritual. Berdasarkan 

pemikiran tersebut, maka diciptakanlah suatu model yang dapat mengukur 

kemiskinan tidak hanya dari segi materil tetapi juga dari segi spiritual, yang 

sekarang dikenal dengan Model CIBEST. 

Perbedaan antara pengukuran CIBEST dengan metode pengukuran lainnya 

adalah selain mengukur garis kemiskinan atau nilai material (MV), juga 

mengukur tingkat spiritual atau nilai spiritual (SV) (Beik, 2015). Standar 

pemenuhan kebutuhan spiritual meliputi shalat, puasa, zakat dan infaq, 
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lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Kelima variabel tersebut dipilih 

dengan berbagai alasan. 

Pertama: Sholat, puasa, sedekah, dan infaq, karena keduanya merupakan 

kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim. Jika seorang Muslim tidak dapat 

memenuhi kewajiban dasar seorang Muslim, iman akan menurun dan nilai 

spiritual keluarga akan menurun. Kedua: lingkungan keluarga. Keluarga sangat 

penting dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi pemenuhan kebutuhan 

spiritual. Keluarga adalah sekolah Al-Ula dan merupakan pendidikan pertama dan 

dasar. Ketiga kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut dipilih karena 

mempengaruhi baik atau tidaknya situasi untuk terpenuhinya kebutuhan rohani 

dan peribadatan dapat dilakukan dengan aman tanpa adanya kekhawatiran. (Beik 

dan Arsyianti, 2015) Dengan pengelolaan yang baik, Zakat menjadi sumber dana 

potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum seluruh 

masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999). 

Indeks ini dikelompokkan menjadi empat kuadran, dimana setiap indeks 

memiliki klasifikasi berbeda yang disusun berdasarkan kemampuan keluarga 

dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, yaitu: Kita dapat 

mengetahui jumlah keluarga pada kuadran satu sampai empat, kita dapat lakukan 

ini melalui klasifikasi yang ditentukan berdasarkan Indeks CIBEST (Center for 

Islamic Business and Economic Studies) (Kamarni dan Saputra, 2021) 

Model CIBEST terdiri dari 4 indeks, yaitu indeks kesejahteraan, indeks 

kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan unit analisis rumah dan dibagi 
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menjadi 6 subkelompok yaitu, kepala rumah tangga (KK), dewasa bekerja, 

dewasa tidak bekerja (>18 tahun), remaja (14-18 tahun), anak-anak (7-13 tahun) 

dan anak-anak (sampai usia 6 tahun) (Beik dan Asriyanti, 2016). 

Gambar 2.1 1 

Kuadran CIBEST 

 

 

 

 

 

   

 

Sumber: Beik dan Arsyianti, 2016 

Berdasarkan gambar di atas, Beik dan Arsyianti (2016) memberikan 

penjelasan antar kuadran; Pertama, Kuadran I, Rumah Tangga dalam Kuadran ini 

dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sejahtera. Ini bermakna Rumah tangga 

mampu memenuhi keperluan material dan rohani. 

Kedua, Rumah tangga dalam Kuadran II. Rumah tangga dalam kuadran ini 

dikategorikan sebagai Rumah tangga miskin material. Dalam kuadran ini, Rumah 

tangga dapat memenuhi keperluan rohani mereka dengan baik. Cuma mereka 

masih tidak dapat memenuhi keperluan material mereka dengan sempurna. 

Ketiga, Rumah tangga dalam Kuadran III. Rumah tangga dalam kuadran ini 

dikategorikan sebagai Rumah tangga miskin rohani. Rumah tangga ini telah 
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memenuhi keperluan material dengan baik tetapi dari segi keperluan rohani masih 

belum dipenuhi. 

Keempat, Rumah tangga dalam kuadran IV. Rumah tangga dalam kuadran 

ini dikategorikan sebagai Rumah tangga miskin mutlak. Ini bermakna Rumah 

tangga dalam kuadran ini berada pada tahap paling rendah kemiskinan kerana 

tidak dapat memenuhi keperluan rohani dan material. (Beik dan Arsyianti, 2016) 

Pembahagian kuadran adalah berdasarkan kemampuan rumah tangga untuk 

memenuhi keperluan material dan rohani. Rumah tangga digunakan sebagai unit 

analisis kerana Islam berpandangan bahawa unit terkecil dalam masyarakat ialah 

keluarga atau rumah tangga. Oleh itu, dalam melihat tahap kemiskinan, 

rumahtangga ini perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh (Ashar dan Nafik, 

2019). 

D. Indeks Kemiskinan Islami : Model CIBEST 

Indeks Kemiskinan Islami yang dikembangkan oleh Beik pada tahun 2016, 

menegaskan bahwa kesejahteraan seseorang dalam hal ini rumah tangga 

Mustahik, tidak diukur hanya dari sisi materi tetapi juga diukur melalui 

pendekatan spiritual agar sesuai dengan Maqasid Syariah. Persyaratan material 

dapat didasarkan pada tiga pendekatan berikut: 

1. Menjalankan survey keperluan minimum yang mesti dipenuhi oleh rumah 

tangga dalam sebulan. 

2. Memodifikasi pendekatan BPS berkaitan dengan garis kemiskinan tiap 

rumah tangga tiap bulan menjadi garis kemiskinan (GK) tiap rumah tangga 

tiap bulan. 
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3. Menggunakan standard nishab zakat pendapatan atau zakat perdagangan. 

Tahap pengelolaan CIBEST Welfare Index ini dilakukan dengan mencari 

klasifikasi garis kemiskinan material (MV) dan garis kemiskinan rohani (SV). 

Kedua komponen ini kemudian akan digunakan untuk menentukan seseorang itu 

dikategorikan sebagai kaya atau miskin baik dari segi material maupun spritual 

(Agustin, 2020). 

Pembagian kuadran adalah berdasarkan kemampuan rumah tangga untuk 

memenuhi keperluan material dan spiritualnya. Berdasarkan perhitungan MV dan 

SV, setiap rumah tangga boleh dikelaskan ke dalam kuadran CIBEST. Jika nilai 

spiritual rumah tangga lebih besar dari nilai SV dan pendapatan keluarga lebih 

besar dari nilai MV, maka rumah tangga tersebut termasuk dalam kuadran I yaitu 

kaya secara materi dan kaya secara spiritual. Jika nilai spiritual rumah tangga 

termasuk dalam kuadran II, yaitu kaya secara spiritual tetapi miskin secara 

material. Selanjutnya jika skor spiritual lebih kecil dari nilai SV dan pendapatan 

rumah tangga lebih besar dari nilai MV maka ia termasuk dalam kategori kuadran 

III yaitu miskin secara spiritual tetapi kaya secara materi. Terakhir, rumah tangga 

yang mempunyai nilai spiritual aktual lebih kecil dari nilai SV dan pendapatan 

lebih kecil dari MV, maka rumah tangga tersebut termasuk dalam kategori 

kuadran IV, yaitu miskin secara spiritual dan miskin secara materi. (Beik dan 

Arsyianti, 2016) 

Setelah mengkategorikan rumah tangga ke dalam kuadran, mereka dapat 

menghitung indeks kemiskinan Islam. Indeks ini terdiri dari indeks kesejahteraan 
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(W), indeks kemiskinan spiritual (Ps), indeks kemiskinan materi (Pm), indeks 

kemiskinan absolut (Pa) (Beik dar Arsiyanti, 2015) 

1. Indeks Kesejahteraan berusaha menggambarkan distribusi rumah tangga 

Mustahik yang berada pada kuadran I atau rumah tangga sejahtera. 

2. Indeks Kemiskinan Material digunakan untuk menggambarkan jumlah rumah 

tangga Mustahik yang berada pada kuadran II atau termasuk dalam kelompok 

miskin material. 

3. Indeks Kemiskinan Spritual digunakan untuk menggambarkan jumlah rumah 

tangga Mustahik yang berada pada kuadran III atau termasuk dalam 

kelompok miskin spiritual. 

4. Indeks Kemiskinan Absolut digunakan untuk menggambarkan jumlah rumah 

tangga Mustahik yang berada di kuadran IV atau termasuk dalam kelompok 

miskin spiritual. 

Pada aspek spiritual, Model CIBEST mengukur setiap keluarga berdasarkan 5 

variabel yaitu sholat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan keluarga dan kebijakan 

pemerintah. Kelima variabel tersebut saling terkait dan menjadi standar minimal 

yang harus dipenuhi terkait aspek spiritual. Untuk mengetahui skor masing-

masing variabel tersebut digunakan skala Likert antara 1 sampai dengan 5 melalui 

kuesioner (Beik dan Arsyanti, 2015). 
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E. Kerangka Pikir 

Menurut Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir 

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan 

berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun 

Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu: 

 
Gambar 2.2 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olah Data, 2022 
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Zakat Produktif yang menjadi kerangka utama, zakat produktif diteliti 

dengan memakai metode Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif (Mixed Method). 

Analisis kuantitatif menggunakan pengukuran Model CIBEST untuk menjawab 

rumusan masalah pada nomor satu yaitu Kuadran CIBEST tanpa dan adanya 

bantuan zakat produktif dengan menggunakan instrument kuisioner dan rumusan 

masalah pada nomor dua. Uji hipotesis sebelum dan setelah adanya bantuan zakat 

produktif dengan menggunakan Uji Paired Sampel T. Sedangkan Analisis 

Kualitatif menggunakan instrument wawancara yaitu untuk mengetahui faktor-

faktor yang menjadi kendala dan keberhasilan Mustahik dalam mengelola zakat 

produktif. Teknik analisis data  menggunakan analisis interaktif; Pengumpulan 

data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis dan Pendekatan  Penelitian 

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Mix Method 

based research. Penelitian Mix Method adalah suatu metodologi penelitian yang 

memadukan metode kualitatif dan kuantitatif meliputi proses pengumpulan, 

analisis dan pengintegrasian metode kuantitatif yaitu penelitian lapangan, 

kuesioner, dan penelitian kualitatif berupa wawancara. Metode ini merupakan 

metode yang relatif baru yang telah banyak digunakan sebagai standar dalam 

penelitian sosial sejak tahun 1980-an (Tashakkori dan Tadlie, 2003) 

Penelitian dilakukan untuk mencari data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian guna mengetahui pengaruh pemberdayaan Mustahik melalui bantuan 

zakat produktif  yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Pinrang kemudian 

dilakukan wawancara sebagai penguat atas data-data tersebut. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan September 2021, dengan mengambil lokasi 

di wilayah Kabupaten Pinrang. Dipilihnya Kabupaten Pinrang karena Pengukuran 

CIBEST diterapkan pada BAZNAS Kabupaten Pinrang dan masih jarang yang 

meneliti mengenai pengukuran CIBEST ini di Kabupaten Pinrang terlebih daerah 

tersebut merupakan kota kelahiran peneliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena 

sumber data akan mencakup kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, sumber 

data menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data. 

Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sekunder (Purhantara, 2010). 

1. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini diambil dengan wawancara. Wawancara 

dilakukan kepada Mustahik yang menerima zakat produktif dan amil zakat di 

BAZNAS Kabupaten Pinrang. Data tersebut digunakan untuk mengetahui 

dampak penyaluran zakat, khususnya apakah ada perubahan perilaku zakat 

sebelum dan sesudah menerima uang zakat. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan 

kuisioner, literatur, seperti jurnal, buku, laporan tahunan BAZNAS 

Kabupaten Pinrang dan data dari Badan Pusat Penelitian (BPS). 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah sekelompok individu atau seluruh organisme yang akan 

dipelajari. Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah area generalisasi yang 

terdiri dari objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang 

telah diidentifikasi peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Warga dalam penelitian ini adalah Mastahek yang menerima 

bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang. 
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari ciri-ciri yang dimiliki 

oleh populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan 

beberapa ciri yang sesuai dengan objek kajian (Juanda, 2009). Ciri-ciri yang 

diambil dalam penelitian ini adalah Mustahik yang pernah atau kerap menerima 

dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang. Mustahik sampel 

adalah mereka yang telah menerima dana zakat produktif yang berjumlah 19 

orang. 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Sappaile (2007), instrumen adalah alat yang memenuhi keperluan 

akademik agar dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek atau 

mengumpulkan data tentang suatu variabel. Adapun instrumen yang digunakan 

pada penelitian kuantitatif menggunakan kuisioner (skala likert) untuk mengukur 

kemiskinan spiritual Mustahik dan pada penelitian kualitatif menggunakan 

instrument wawancara langsung dengan Mustahik sebagai responden penelitian.  

F. Teknik Pemilihan Informan 

Teknik pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling 

atau sampel yang diambil dan ditentukan dengan identifikasi pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2010). Menurut Pujileksono (2015) orang yang dipilih sebagai 

sampel atau informan adalah berdasarkan pada alasan peneliti menganggap orang 

tersebut mempunyai dan bisa memberikan informasi yang diperlukan untuk tujuan 

penelitian. Purpose sampling juga merupakan teknik yang digunakan untuk 
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memenuhi maksud dan objektif tertentu dalam suatu penelitian (Pujileksono, 

2015). 

Tujuan dan objektif penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala 

mustahik dalam mengelola zakat produktif, agar dapat memenuhi maksud dan 

tujuan penelitian. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih 

informan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Amil zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang 

2. Mustahik penerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten pinrang 

3. Tercatat dalam data Bantuan zakat BAZNAS Kabupaten Pinrang 

4. Melakukan pengisian kuisioner Kaji Dampak Zakat.  

Setelah menentukan kriteria informan, maka metode yang digunakan untuk 

mendapatkan informan dalam penelitian yaitu dengan mencari Gatekeeper 

terlebih dahulu. Gatekeeper adalah orang yang mempunyai kuasa untuk 

memberikan izin dan informasi kepada orang lain untuk memasuki lingkungan 

tertentu (Furchan, 1992). Gatekeeper dalam penelitian ini adalah Ketua BAZNAS 

Kabupaten Pinrang. 

Kemudian dimasukkan fokus penelitian dan deskripsi fokus agar wawancara 

tidak keluar dari pokok pembahasan. 

Tabel 3.1 1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Faktor-faktor yang menjadi 

Kendala dan Keberhasilan 

Mustahik dalam Mengelola 

Faktor Kendala 

Mustahik 

1. Manajemen yang kurang 

baik 

2. Kurangnya pembinaan 
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Zakat Produktif 3. Modal Usaha yang kurang 

Faktor Keberhasilan 

Mustahik 

1. Etos Kerja 

2. Karakteristik Wirausaha 

3. Modal Usaha 

4. Pembinaan 

Sumber: Olah data, 2021 

G. Teknik Analisis Data 

1. Kuantitatif 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Indeks 

Kesejahteraan BAZNAS CIBEST (Center for Islamic Business and Economic 

Studies). Alat ukur yang digunakan adalah indeks kemiskinan Islam dengan 

menggunakan kuadran CIBEST. Sedangkan mengetahui perubahan pendapatan 

rumah tangga Mustahik, analisis yang digunakan adalah Uji Paired Sampel T. 

a. Indeks Kemiskinan Islami (Model CIBEST) 

1) Menentukan nilai Material Value (MV) dan Spritual Value (SV) di 

Kabupaten Pinrang 

a) Penentuan nilai Material Value (MV) dengan menghitung kebutuhan 

material minimal atau Material Value (MV) yang harus tercukupi oleh 

sebuah keluarga seperti yang dipaparkan oleh Beik dan Arsyanti (2016) 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Dimana :  

MV = standar minimal kebutuhan materiil yang harus dipenuhi 
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sekeluarga (Rp atau mata uang lainnya) atau disebut juga 

garis kemiskinan. 

Pi = harga barang dan jasa (Rp atau mata uang lain) 

Mi = jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan 

b) Penentuan nilai Spritual Value (SV) sebagaimana yang ditujukkan oleh 

Beik dan Arsyianti (2016) 

Pada aspek spiritual, Model CIBEST mengukur setiap keluarga 

berdasarkan 5 variabel yaitu sholat, puasa, zakat dan infaq, lingkungan 

keluarga dan kebijakan pemerintah. Kelima variabel tersebut saling 

terkait dan menjadi standar minimal yang harus dipenuhi terkait aspek 

spiritual. 

Tabel 3.2 1 

Indikator Kebutuhan Spritual 

Variabel Skala Likert Standar 
Kemiski
nan 

1 2 3 4 5 

Shalat Melarang 
orang lain 
sholat 

Menolak 
Konsep 
Sholat 

Melaksana
kan sholat 
wajib tidak 
rutin 

Melaksana
kan sholat 
wajib tapi 
tidak 
selalu 
berjamaah 

Melaksana
kan sholat 
wajib ritin 
berjamaah 
dan 
melakukan 
sholat 
sunnah 

 
 
 
 
 
Stok 
rata-rata 
untuk 
keluarga 
yang 
secara 
spritual 
miskin 
adalah 3 
(SV=3) 

Puasa Melarang 
orang lain 
berpuasa 

Menolak 
konsep 
puasa 

Melaksana
kan puasa 
wajib tidak 
penuh 

Hanya 
melaksana
kan puasa 
wajib 
secara 
penuh 

Melaksana
kan puasa 
wajib dan 
puasa 
sunnah 

Zakat dan Infaq Melarang 
orang lain 
berzakat 

Menolak 
konsep 
zakat dan 

Tidak 
pernah 
berinfaq 

Membayar 
zakat fitrah 
dan zakat 

Membayar 
zakat 
fitrah, 
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dan infaq Infaq walau 
sekali 
dalam 
setahun 

harta zakat harta 
dan 
infaq/sede
kah 

Lingkungan 
Keluarga 

Melarang 
anggota 
keluarga 
ibadah  

Menolak 
pelaksanaa
n ibadah 

Mengangg
ap ibadah 
urusan 
pribadi 
anggato 
keluarga 

Mendukun
g ibadah 
anggota 
keluarga 

Membangu
n suasana 
keluarga 
yang 
mendukun
g ibadah 
secara 
bersama 
sama 

Kebijakan 
Pemerintah 

Melarang 
ibadah 
untuk 
setiap 
keluarga 

Menolak 
pelaksanaa
n ibadah 

Mengangg
ap ibadah 
urusan 
pribadi 
masyarakat 

Mendukun
g ibadah 
anggota 
keluarga 

Menciptak
an 
lingkungan 
yang 
kondusif 
untuk 
ibadah 

Sumber : Beik dan Asyianti, 2016 

Skala Likert digunakan untuk mengukur lima variabel kebutuhan 

spiritual. Angka 1 sampai 5 digunakan untuk mengisi setiap variabel. 

Semakin tinggi skala Likert maka semakin baik pemenuhan kebutuhan 

spiritual pada variabel ini. Sebaliknya semakin rendah skala Likert pada 

suatu variabel menunjukkan bahwa keluarga semakin rendah dalam 

pemenuhan kebutuhan spiritualnya.  

Jika sebuah keluarga memiliki Nilai Spiritual (SV) sama dengan 

atau kurang dari 3, maka keluarga tersebut dinyatakan miskin secara 

spiritual. Adapun nilai pemenuhan kebutuhan spiritual setiap anggota 

keluarga dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini: 
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Dimana: 

Hi = Skor aktual anggota rumah tangga ke-i 

Vpi = Skor sholat anggota rumah tangga ke-i 

Vfi = Skor puasa anggota rumah tangga ke-i 

Vzi = Skor zakat dan infak anggota rumah tangga ke-i 

Vhi = Skor lingkungan keluarga menurut anggota keluarga 

ke-i  

Vgi = Skor kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga 

ke-i 

 
Setelah nilai Hi diperoleh maka selanjutnya dilakukan 

penghitungan skor seluruh anggota keluarga guna mendapatkan nilai 

spiritual rumah tangga. Rumus untuk menghitung nilai spiritual rumah 

tangga adalah sebagai berikut: 

       

Dimana: 

SH  =  skor kondisi spiritual anggota keluarga ke-h  

MH  =  jumlah anggota keluarga 

Dari nilai SH yang mencerminkan nilai spiritualitas keluarga, 

beberapa nilai spritual keluarga dapat diperhitungkan di duatu daerah 

bahkan negara. Rumus seperti dalam Beik dan Arsyanti (2016) adalah 

sebagai berikut: 
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Dimana: 

SS = skor rata-rata kondisi spiritual keseluruhan keluargaa 

yang diamati. 

SHk = skor kondisi spiritual keluarga ke-k 

N = jumlah keseluruhan keluarga yang diamati disuatuu 

wilayah atau negara 

2) Menghitung pendapatan Mustahik yang berhak menerima zakat produktif 

dari BAZNAS Kabupaten Pinrang, apabila pendapatan keluarga melebihi 

nilai MV maka keluarga tersebut bisa digolongkan kaya secara materi. 

Sedangkan jika pendapatan keluarga di bawah nilai MV maka tergolong kan 

miskin materi. 

3) Mengelompokkan kuadran CIBEST. Dalam konteks suatu negara/wilayah, 

jika nilai SS > SV maka disimpulkan bahwa kondisi spiritual masyarakatnya 

baik atau cukup. Jika nilai SS < SV maka kondisi spiritual masyarakat 

miskin atau serba kekurangan. Setelah angka MV dan SV diukur, penentuan 

posisi masing-masing keluarga pada kuadran CIBEST diukur dari himpunan 

nilai MV dan SV yang sebenarnya. Penjelasan mengenai kombinasi MV dan 

SV dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Tabel 3.3 1 Kombinasi Nilai Aktual MV dan SV Rumah Tangga 

Skor Aktual ≤Nilai MV >Nilai MV 
>Nilai SV Kaya Spritual, miskin 

material 
(Kuadran II) 

Kaya material dan kaya 
spritual 

(Kuadran I) 
≤Nilai SV Miskin material dan miskin 

spritual 
(Kuadran IV) 

Kaya material, miskin spritual 
(Kuadran III) 

 

Sumber: Beik dan Arsyanti, 2016 

4) Perhitungan Indeks Model CIBEST 

Setelah posisi masing-masing keluarga ditentukan dalam kuadrannya, 

langkah selanjutnya adalah menghitung indeks CIBEST. Indeks CIBEST 

yang terdiri dari Indeks Kemiskinan Material, Kemiskinan Spiritual, 

Kemiskinan Absolut dan Kesejahteraan. Perhitungan masing-masing indeks 

dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 3.4 1 Perhitungan CIBEST 

Indeks CIBEST Rumus Keterangan 
 
 
 
Kemiskinan Material 

 
Pm = !"

#
 

Pm : indeks kemiskinan material; 0 ≤ 
Pm ≤ 1 

Mp : jumlah keluarga miskin secara 
material namun kaya secara 
spritual 

N : jumlah populasi total keluarga 
yang diamati. 

 

 
 
 
Kemiskinan Spritual 

 
Ps = $"

#
 

Ps : indeks kemiskinan spritual; 0 ≤ 
Ps ≤ 1 

Sp : jumlah keluarga yang miskin 
secara spritual namun kaya 
secara material 

N : jumlah populasi total keluarga 
yang diamati 

 

 
 

 Pa : indeks kemiskinan absolut; 0 ≤ 1 
Ap : jumlah keluarga yang miskin 
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Kemiskinan absolut 

Pa = %"
#

 secara material dan spritual 
N : jumlah populasi total keluarga 

yang diamati 
 

 
 
 
Kesejahteraan 

 
W = &

#
 

W : indeks kesejahteraan; 0 ≤ w ≤ 
w : jumlah keluarga sejahtera (kaya 

secara material dan spritual) 
N : Jumlah populasi rumah tangga 

yang diamati 
 

Sumber: Beik dan Arsyianti, 2016 

b. Uji Paired Sampel T-Test  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua mean populasi 

tersebut identik (memiliki varians yang sama) atau tidak dari beberapa sampel 

yang diamati. Uji ini lebih dikenal dengan uji perbandingan, Ini adalah alat uji 

untuk menentukan apakah ada perbedaan antara dua sampel atau dua variabel 

bebas.  

Uji menggunakan metode uji beda rata-rata untuk dua sampel 

berpasangan (paired sample t-test). Model uji beda ini digunakan untuk 

menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Tes berbeda 

digunakan untuk mengevaluasi perlakuan khusus pada sampel yang sama pada 

dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana, 2012).  Uji Paired Sampel T-

Test dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. 

Hipotesis  

H0 : Pendapatan rumah tangga Mustahik setelah adanya bantuan 

dana zakat tidak berbeda nyata pada taraf α = 5 persen 

terhadap pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum 

adanya bantuan dana zakat 
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H1 : Pendapatan rumah tangga Mustahik setelah adanya bantuan 

dana zakat berbeda nyata pada taraf α = 5 persen terhadap 

pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum adanya bantuan 

dana zakat. 

Kriteria Uji 

Nilai signifikansi > 0.05: terima H0, artinya pendapatan rumah tangga 

Mustahik setelah adanya bantuan dana zakat tidak berbeda nyatapada taraf α = 

5 persen terhadap pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum adanya bantuan 

dana zakat.  

Nilai signifikansi < 0.05: tolak H0, artinya pendapatan rumah tangga 

Mustahik setelah adanya bantuan dana zakat berbeda nyata pada taraf α = 5 

persen terhadap pendapatan rumah tangga Mustahik sebelum adanya bantuan 

dana zakat. 

2. Kualitatif 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis interaktif. Menurut Sugiyono (2016) analisis interaktif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, 

catatan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori-kategori dan mendeskripsikannya dalam unit-unit dan 

menggabungkannya, serta sampai pada kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh peneliti dan pembaca.  

Berdasarkan data-data tersebut, proses analisis penelitian ini dilakukan 

dimulai dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis data dengan 
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menggunakan langkah-langkah menurut Milles dan Huberman, antara lain 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 1 Teknik Analisis Data Kualitatif 

 

P 

 

 

 

 

Sumber: Olah Data, 2021 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah pengumpulan data di lokasi penelitian 

dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat serta 

menentukan fokus dan pendalaman data pada proses pengumpulan data 

selanjutnya. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis data yang mengarahkan, 

meringkas, mengklasifikasikan topik dan menghilangkan topik yang tidak 

perlu sehingga data yang dipersingkat memberikan gambaran yang jelas 

sehingga dapat ditarik dan diverifikasi, serta memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan lebih banyak data yang akan dibutuhkan saat menganalisis 

data. 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian Data 

Penarikan 
Kesimpulan 

Reduksi Data 
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Analisis data penelitian ini melalui wawancara dengan informan, 

setelah melakukan wawancara kemudian menganalisis dengan membuat 

transkrip atau hasil wawancara dengan menulis ulang hasil wawancara 

tersebut, kemudian digunakan untuk mereduksi data yaitu mencatat dan 

mengambil pokok pembahasan informasi sesuai dengan konteks 

penelitian. Jadi penelitian kualitatif dapat disederhanakan dengan berbagai 

cara antara lain: deskripsi ringkasan, pengklasifikasian dan pemilihan. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang relevan 

dan mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan 

sudah disusun secara sistematis, sehingga dapat ditarik kesimpulan atau 

makna penelitian yang dapat dibuat dengan mengaitkan fenomena yang 

terjadi, kemudian dilakukan perencanaan, Tujuannya adalah untuk 

mengetahui permasalahan yang perlu ditindaklanjuti atau tidak dan 

menganalisis keabsahannya berdasarkan data yang diperoleh. 

d. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 

Kesimpulan adalah ulasan atau kesimpulan yang muncul dari data 

setelah diuji kebenarannya. Menarik kesimpulan dari data dan 

memverifikasi bahwa masalah dirumuskan atau dijawab dalam analisis 

kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang atau berubah jika 

didapatkan bukti yang kuat dan mendukung dalam pengumpulan data. Jika 

kesimpulan didukung oleh bukti yang kuat atau konsisten ketika 

ditemukan kembali di lapangan, kesimpulan yang diperoleh akurat atau 
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dapat diandalkan, kesimpulan dapat berupa teori deskriptif atau objek dari 

gambaran yang kabur yang menjadi jelas setelah penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Pinrang 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu-satunya 

badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden 

RI No. 8 Tahun 2001 yang mengemban misi dan fungsi menghimpun dan 

menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional (BAZNAS 

Pinrangkab.go.id)  

Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 

tentang pengeloaan zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan 

Amil Zakat, di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah. Pemerintah tidak 

menyelenggarakan zakat, tetapi bertindak sebagai fasilitator, koordinator, 

motivator dan regulator bagi pengelola zakat yang dilakukan oleh Badan 

Amil Zakat.  

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang disahkan dengan 

Keputusan Bupati Pinrang yang susunan personalianya direkomendasikan 

oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pinrang, sesuai hasil Tim 

Penyeleksi yang terdiri atas unsur Departemen Agama, unsur masyarakat dan 

unsur terkait. 
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Adapun susunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) 

Kabupaten Pinrang yang diselenggarakan dengan Dewan Pertimbangan, 

Komisi Pengawas, dan Badan Pelaksana yang telah disahkan oleh Bupati 

Pinrang dengan No. SK 1163 Tahun 2000 Tanggal 25 November 2000 

Periode 2000 – 2003. Yang dilengkapi dengan seksi-seksi yaitu Seksi 

Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, dan Seksi 

Pengembangan serta Pengurus BAZ setiap Kecamatan.  

Setelah selesai Periode Pertama, maka dilakukan lagi seleksi periode 

kedua oleh Tim Seleksi langsung diajukan ke Bupati Pinrang untuk disahkan, 

maka terbitlah SK Bupati Pinrang No. 276 Tahun 2007 Tanggal 9 Oktober 

2007 sebagai Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Periode 2007 – 2010  

Penyusununan tersebut diatas dilengkapi dengan empat seksi, yaitu 

seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi 

pengembangan, serta pengurus BAZ setiap Kecamatan. Sehubungan dengan 

meninggalnya, bapak ketua BAZ (Drs. H.M Ashib Awis, M.S.I ) pada 

periode ini, maka dibentuklah pejabat sementara (PJS) Yang dijabat oleh Drs. 

H. Hasim Padu sampai Februari 2011. Kepengurusan ini dilengkapi dengan 

tenaga Administrasi dan pengeloaan keuangan BAZ kabupaten pinrang tahun 

2011- 2014 sesuai dengan surat keputusan ketua BAZ kabupaten pinrang No 

06 tahun 2011 tanggal 01 april 2011 sebagai berikut: 

Adapun Pengurus BAZ Kab. Pinrang Periode 2011 – 2014 sesuai SK 

Bupati Pinrang No. 400/115/2011 Pada Tanggal 17 Februari 2011 masih 

berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Yang 
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Dilengkapi dengan Seksi-Seksi yaitu seksi pengembangan, seksi 

pendistribusian, seksi pendayaguanaan dan seksi pengembangan serta 

kepengurusan setiap kecamatan. 

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas, zakat 

harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat islam dan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2011 tentang pengeloaan 

zakat. Dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Merupakan 

Lembaga yang melakukan pengeloaan zakat secara nasioanal. Untuk 

menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 14 

Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 

Tentang pengeloaan zakat, bahwa Pimpinan BAZNAS Kabupaten /Kota 

diangkat dengan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan 

dari BAZNAS RI. 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 15 Undang-Undang No 

23 Tahun 2011 dan Ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 

2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang 

pengeloaan zakat, Direktur Jenderal bimbingan masyarakat Islam Kementrian 

Agama RI telah menerbitkan SK No. D.II/568 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota Se Indonesia. Dengan terbentuknya 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI berdasarkan Keputusan Direktur 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (BINMAS) Kementrian Agama RI No. 

DJ.II/568 Tahun 2014, maka perlu mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang Periode 2014 – 2019. Berdasarkan 
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usulan dari Bapak Bupati Pinrang dengan pertimbangan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) RI. 

Adapun Keputusan Bupati Pinrang No: 400/303/2014 tentang 

Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. 

Pinrang Periode 2014 – 2019 Tanggal 10 Juli 2014. Pengurusan Periode ini 

dilengkapi dengan staf pelaksana sesuai kepeutusan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang No. 010/BAZNAS.P6/II/2016 Tanggal 23 

Februari 2016. Berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat (1) peraturan pemerintah 

No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011 

tentang Pengelolaan zakat, telah ditetapkan Keputusan Bupati Pinrang 

Nomor: 400/303/2014 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang Periode 2014-2019. 

Berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI 

Nomor: 073-297/BP/BAZNAS/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 Perihal 

Penyesuaian BAZNAS Kabupaten Pinrang, maka Keputusan Bupati Pinrang 

sebagaimana dimaksud pada periode 2014-2019, perlu ditinjau kembali untuk 

dilakukan penyesuaian. Bahwa berdasarkan Kpeutusan Ketua Badan Amil 

Zakat Nasional RI Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Pemberian Pertimbangan 

Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kab. Pinrang, sesuai 

dengan SK Nomor: 400/281/2017 pada tanggal 05 April 2017 periode 2017-

2022. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pinrang 

Nomor: 400/303/2014 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat 

Nasional Kab. Pinrang periode 2014-2019 dinyatakan tidak berlaku. 
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Sehubungan dengan meninggalnya salah seorang Pimpinan BAZNAS 

Kab. Pinrang periode 2017-2022 (Wakil Ketua I Drs. H. Mustafa Kanan) 

dimana Bupati Pinrang mengusulkan Pertimbangan Pemberhentian dan 

Pergantian antara waktu Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang dengan Nomor 

Surat: 441.12/1013/Kesra tanggal 26 Maret 2018, Adapun hasil Pertimbangan 

dari BAZNAS RI Nomor: 648/ANG/BAZNAS/IX/2018 tanggal 17 

September 2018 dapat Pertimbangan untuk diangkat sebagai Pimpinan 

BAZNAS Kab. Pinrang periode 2017-2022 sebagai pengganti antara waktu 

yaitu Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I. 

Berdasarkan hasil Pertimbangan tersebut, maka Bupati Pinrang 

mengangkat Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang periode 2017-2022 dengan SK 

Nomor: 400/469/2018 tanggal 16 November 2018  

Berdasarkan Surat Pengunduran diri Ketua Badan Amil Zakat 

Nasional Kab. Pinrang (Bapak Drs.H. Abd. Hakim) tanggal 18 Januari 2019, 

Perihal Permohonan Berhenti dengan alasan Sakit dan Surat Ketua Badan 

Amil Zakat Nasional RI Nomor 231/ANG/BAZNAS/IV/2019 tanggal 01 

April 2019, Perihal Jawaban Pemberhentian Ketua BAZNAS Kab. Pinrang, 

maka Bupati Pinrang Memberhentikan Ketua Badan Amil Zakat Nasional 

Kab. Pinrang, Nomor: 400/342/2019 tanggal 21 Juni 2019, maka Bupati 

Pinrang mengangkat Ketua/Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kab. Pinrang Pengganti antara waktu, Nomor: 400/406/2019 

tanggal 05 Agustus 2019, periode 2019-2022 sebagai berikut: 
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Ketua    : H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I 

Wakil Ketua   : H. Mustari Tahir, S.Pd.I 

Wakil Ketua   : Hj. Fatimah Bakkede 

Sekretaris   : Drs. H. Hasanuddin Madina 

Operator   : Mukhlis, S.Pd.I 

Bendahara   : Hj.Nurazizah, S.Pd.I 

Penerimaan   : Mastura, SH 

Pendistribusian/Sopir  : Muh. Tanwir, S.Pd.I 

Staf Operator   : A. Sharfiah, SH 

2. Landasan Hukum didirikan Lembaga BAZNAS Kabupaten Pinrang 

Dalam pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Pinrang di dukung oleh Peraturan dan petunjuk antara lain : 

a. Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

c. Instruksi Presiden RI Nomor : 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi 

Pengumpulan Zakat melalui BAZNAS. 

d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 450.12/3302/SJ tanggal 30 

Juni 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat. 

e. Surat Menteri Sekertariat Negara RI Nomor : B-118/Kemensetneg/D-

4/HK.03.01/04/2015 Hal Hak Keuangan Anggota Badan Amil Zakat 
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Nasional (BAZNAS), Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan 

BAZNAS Kabupaten/Kota. 

f. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 

DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2015 tentang pembetukan Badan 

Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se Indonesia. 

g. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 

754/Mensprid/III/V/2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang pembentukan 

BAZNAS dan penganggaran di APBD. 

h. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2007 tentang tata cara pengelolaan 

Zakat, Infaq dan Shadaqah Kabupaten Pinrang. 

i. Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 400/406/2019 tanggal 05 Agustus 

2019 tentang Pengangkatan Piminan BAZNAS Kabupaten Pinrang. 

j. Keputusan Ketua BAZNAS-PRG/IX/2014 tanggal 19 September 2014 

tentang pembagian tugas Pimpinan dan Pengangkatan Staf BAZNAS 

Kabupaten Pinrang. 

k. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 17 Tahun 

2015 tanggal 8 Juni 2015 tentang Pembagian bidang tugas Wakil-wakil 

Ketua Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. 

l. Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang Nomor : 18 Tahun 

2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan 

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang. 
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3. Visi dan Misi Lembaga 

Setiap Lembaga maupun Instansi tentunya memiliki Visi dan Misi 

tersendiri. Adapun visi dan misi BAZNAS Kab. Pinrang sebagai berikut : 

a. Visi :  

1) Terwujudnya pengelolaan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang 

amanah, profesional, Transparan dan unggul di Sulawesi Selatan 

b. Misi : 

1) Mengusahakan perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan 

Pendayagunaan ZIS yang Optimal 

2) Mengusahakan pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan 

Pendayagunaan ZIS yang amanah, profesional dan efektif. 

3) Mengusahakan pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan 

Pendayagunaan ZIS dengan skala prioritas dan keadilan. 

4) Mengusahakan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 

pengelolaan ZIS secara berkala dan akuntabilitas. 

4. Struktur Organisasi 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Pinrang memiliki 

struktur pelaksanaan tugas. Pejabat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kabupaten Pinrang terdiri dari satu orang sebagai ketua, satu orang sebagai 

satuan audit internal, dua orang sebagai wakil ketua, satu orang sebagai 

sekertaris, 1 orang bendahara dan terdiri dari 4 staf yaitu staf bagian 

operator, bagian penerimaan, bagian pendistribusian/pendayagunaan, serta 

bagian keuangan dan pelaporan. 
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B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Responden 

Setelah peneliti melakukan survey kepada Ketua BAZNAS Kabupaten 

Pinrang yaitu Bapak H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I pada hari Selasa, 5 April 

2022, data jumlah responden mustahik yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah 13 Mustahik. Adapun gambaran responden yang menjadi 

sampel penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.1 1 Jenis Kelamin Responden Mustahik 

Jenis Kelamin Jumlah Mustahik Presentase % 

Laki-laki 5 38% 

Perempuan 8 62% 

Jumlah 13 100% 

Sumber: Data Angket respondek Mustahik, 2021 

Berdasarkan tabel di atas ketahui bahwa penerima bantuan zakat 

produktif berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 mustahik dengan 

persentase 62% sedangkan laki-laki sebanyak 5 dengan persentase 38%, 

artinya prosedur pelaksanaan program zakat produktif lebih banyak dilakukan 

oleh pihak perempuan. 

Tabel 4.2 1 Usia Responden Mustahik 

Usia Mustahik Jumlah Mustahik Presentase % 

40-45 Tahun 9 69% 

Diatas 50 Tahun 4 31% 
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Jumlah 13 100% 

Sumber: Data Angket respondek Mustahik, 2021 

Berdasarkan tabel usia Responden Mustahik diketahui bahwa usia 

mustahik pada 40-49 tahun sebanyak 9 mustahik dengan persentase 69% 

sedangkan pada usia di atas 50 tahun sebanyak 4 mustahik dengan persentase 

31%, hal ini diketahui bahwa usia tersebut produktif dalam rumah tangga. 

Tabel 4.3 1 Pendidikan Responden Mustahik 

Pendidikan Mustahik Jumlah Mustahik Presentase % 

SMP 3 23% 

SMA 8 62% 

Sarjana 2 15% 

Jumlah 13 100% 

Sumber: Data Angket responden Mustahik, 2021 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendidikan mustahik 

jenjang SMP sebanyak 3 mustahik dengan persentase 23%, jenjang SMA 

sebanyak 8 mustahik dengan persentase 62%, dan sarjana sebanyak 2 orang 

dengan persentase 15%, artinya tamatan SMA lebih dominan dan bisa lebih 

produktif saat menerima bantuan zakat produktif dari (BAZNAS) Kabupaten 

Pinrang. 
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Tabel 4.4 1 Pekerjaan Mustahik 

Pekerjaan Mustahik Jumlah Mustahik Presentase % 

UMKM 12 92% 

Supir 1 8% 

Jumlah 13 100% 

Sumber: Data Angket responden Mustahik, 2021 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pekerjaan mustahik yaitu 

UMKM sebanyak 12 mustahik dengan persentase 92% dan supir 1 mustahik 

dengan persentase 8%, artinya UMKM lebih dominan dan bisa lebih 

produktif karena menerima bantuan zakat dari baznas untuk modal usahanya. 

Tabel 4.5 1 Informasi Data Mustahik 

Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Nama Kepala 

Keluarga 

Jumlah 

Keluarga 

Alamat 

Herman L 45 Herman 4 orang Tasokkoe, Kec. Watang 

Sawitto 

Erni Yusuf P 44 Erni yusuf 3 orang Dusun Bulu, Kec. 

Mattiro bulu 

Fatmawati P 40 Fatmawati 1 orang Jln. Teuku Cik Ditiro, 

Kex. Watang Sawitto 

Sella Supu P 50 Sella Supu 1 orang Ulu Tedong, Kec. 

Watang Sawitto 
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Heryanto Amin. T L 50 Muh. Amin T 6 orang BTN Graha Lasinrang 

Blok F No. 48, Kec. 

Paleteang 

Risma P 42 Sulaeman 4 orang Awang-Awang, Kec. 

Cempa 

Drs. Arifuddin L 52 Drs. Arifuddin 4 orang Jl. Gunung Latimojong 

RT/RW:03/01, Kec. 

Paleteang 

Sitti Syahra P 45 Anton Beta 5 orang Lome, Desa Massewae, 

Kec. Duampanua 

Mustapa, S.Ag L 52 Mustapa, S.Ag 6 orang Ambo Alle Sulili Barat 

RT/RW: 003/001, Kec. 

Paleteang 

St. Rahmi 

Anyyong 

P 49 St. Rahmi 

Anyyong 

4 orang Jl. H. A. Makkulau Lr. 3 

No. 173 Lingk. 

Amassangang Timur 

RT/RW:002/001, Kec. 

Paleteang 

Nurjenne P 55 La Buah 6 orang Jl. Bakung Lingkungan 

Pacongan, Kec. 

Paleteang 
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Hj. Yangsa P 47 Hj. Yangsa 5 orang Kaboe, Tiroang 

Agus Salim patta L 46 Agus Salim 

Patta 

4 orang Perumahan BTN 

Carawali Blok C-176 RT 

002 RW 002 Lingkungan 

Carawali, Kec. Paleteang 

Sumber: Data Angket responden Mustahik, 2021 

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 13 mustahik yang menerima zakat 

produktif pada BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tahun 2021, Peneliti 

memperoleh 13 rumah tangga yang mengisi kuisioner KDZ (Kaji Dampak 

Zakat) pada BAZNAS Kabupaten Pinrang, pada penelitian Intan Nurani, 

2019 (Pendayagunaan Infaq dan Sedekah dalam mengurangi Kemiskinan 

berdasarkan CIBEST Model) juga meneliti 13 rumah tangga oleh karena itu 

dengan 13 rumah tangga penelitian dapat dilakukan karena dalam satu rumah 

tangga terdapat beberapa orang didalamnya.  

2. Kuadran CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan Zakat produktif  

a. Kuadran CIBEST tanpa adanya bantuan zakat produktif pada rumah 

tangga Mustahik 

Sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga dikatakan mampu secara 

finansial/materi jika pendapatan rata-rata Mustahik sama dengan MV 

(standar minimal kebutuhan material yang harus dipenuhi keluarga) yaitu 

sebesar Rp 921.892. Jika kelurga tidak dapat memenuhi nilai ini, maka 

keluarga tersebut dikatakan miskin secara finansial/material.  
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Berikut cara Klasifikasi mustahik pada kuadran CIBEST.  

1. Kuadran I/Wealth (W) = pendapatan > Rp 921.892 dan skor garis 

kemiskinan spritual > 3 

2. Kuadran II/Poverty material (Pm) = pendapatan ≤ Rp 921.892 dan skor 

garis kemiskinan spritual > 3 

3. Kuadran III/Poverty spritual (Ps) = pendapatan > Rp 921.892 dan skor 

garis kemiskinan spritual ≤ 3 

4. Kuadran IV/Poverty Absolut (Pa) = pendapatan < Rp 921.892 dan skor 

garis kemiskinan < 3 

Tabel 4.6 1 

Nama, Jumlah Keluarga, Nilai SH, pedapatan sebelum bantuan Zakat 

Produktif, dan Klasifikasi Kuadran 

Nama Jumlah 

Keluarga 

Nilai 

SH 

Pendapatan Klasifikasi 

Kuadran 

Herman 4 orang 4 Rp 700.000 Kuadran II 

Erni Yusuf 3 orang 4,4 Rp 1.000.000 Kuadran I 

Fatmawati 1 orang 4,6 Rp 1.200.000 Kuadran I 

Sella Supu 1 orang 4,8 Rp 1.500.000 Kuadran I 

Heryanto Amin. T 6 orang 4,8 Rp 2.200.000 Kuadran I 

Risma 4 orang 4,2 Rp 1.000.000 Kuadran I 

Drs. Arifuddin 4 orang 4,2 Rp 3.000.000 Kuadran I 

Sitti Syahra 5 orang 4,2 Rp 850.000 Kuadran II 
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Mustafa 6 orang 4 Rp 2.500.000 Kuadran I 

St. Rahmi Anyyong 4 orang 4,6 Rp 1.500.000 Kuadran I 

Nurjenne 6 orang 3,4 Rp 1.000.000 Kuadran I 

Hj. Yangsa 4 orang 5 Rp 1.500.000 Kuadran I 

Agus Salim Patta 5 orang 4,4 Rp 1.600.000 Kuadran I 

Sumber: Data Angket reponden Mustahik, 2021 

Pengukuran Model CIBEST (Central of Islamic Business and 

Economics Studies) terdiri dari empat kuadran, kuadran I yaitu sejahtera, 

kuadran II yaitu miskin material, kuadran III yaitu miskin spritual dan 

kuadran IV yaitu miskin absolut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui 

kuisioner, dapat dilihat hasil sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 1 

Kuadran CIBEST sebelum Menerima Bantuan Zakat Produktif 

 

 

 

 

 

   

 

Sumber: Beik dan Arsyianti, 2016 
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Responden dalam penelitian ini berjumlah 13 rumah tangga mustahik. 

Berdasarkan analisis kuadran CIBEST yang telah dilakukan, berikut kondisi 

sebelum adanya bantuan zakat produktif. 

Berdasarkan Gambar (4.1) diketahui ada 13 rumah tangga Mustahik 

yang masuk kategori kuadran I atau sejahtera. Kuadran I yaitu sejahtera 

dimana kebutuhan material atau pendapatan lebih dari MV dan kebutuhan 

spritual keluarga tersebut  lebih dari 3. Kategori ini mendeskripsikan bahwa 

terdapat 13 rumah tangga yang sudah mampu mencapai aspek material dan 

spritual walaupun belum mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS 

Kabupaten Pinrang. 

Kuadran I terdapat 11 yang termasuk dalam kategori sejahtera artinya 

terdapat 11 rumah tangga yang mampu memenuhi kebutuhan spritual dan 

materialnya secara bersamaan. 

 Rumah tangga yang masuk kategori Pada kuadran II terdapat 2 rumah 

tangga mustahik yang termasuk dalam kategori miskin material. Kuadran ini 

terletak pada garis kemiskinan negatif pada garis kemiskinan material dan 

positif pada garis kemiskinan spritual. Artinya 2 rumah tangga mustahik 

sudah mampu memenuhi kebutuhan spritualnya namun kebutuhan material 

belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena pendapatan usaha yang dimiliki 

tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, keterbatasan fisik dan 

banyaknya anggota keluarga yang ditanggung 

 Kuadran III mendeskripsikan rumah tangga yang termasuk dalam 

kategori miskin spritual namun kaya material. Kuadran ini terletak pada 
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sumbu positif pada garis kemiskinan dan negatif pada garis spritual. Pada 

penelitian ini tidak ada rumah tangga pada kuadran III 

Kuadran IV mendeskripsikan rumah tangga yang termasuk dalam 

kategori absolut. Kuadran ini terletak pada sumbu negatif garis kemiskinan 

material dan garis kemiskinan spritual. Pada penelitian ini tidak ada rumah 

tangga pada kuadran IV artinya rumah tangga mustahik baik karena tidak 

berada pada kategori absolut yaitu miskin secara material dan spritual. 

b. Kuadran CIBEST dengan adanya bantuan Zakat produktif pada rumah 

tangga Mustahik 

Untuk mngkalisifikasi rumah tangga mustahik, cara Klasifikasi 

mustahik masih sama dengan yang sebelumnya.  

1. Kuadran I/Wealth (W) = pendapatan > Rp 921.892 dan skor garis 

kemiskinan spritual > 3 

2. Kuadran II/Poverty material (Pm) = pendapatan ≤ Rp 921.892 dan 

skor garis kemiskinan spritual > 3 

3. Kuadran III/Poverty spritual (Ps) = pendapatan > Rp 921.892 dan skor 

garis kemiskinan spritual ≤ 3 

4. Kuadran IV/Poverty Absolut (Pa) = pendapatan < Rp 921.892 dan 

skor garis kemiskinan < 3 
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Tabel 4.7 1 

Nama, Jumlah Keluarga, Nilai SH, pedapatan sesudah bantuan Zakat 

Produktif, dan Klasifikasi Kuadran 

Nama Jumlah 

Keluarga 

Nilai 

SH 

Pendapatan Klasifikasi 

Kuadran 

Herman 4 orang 4 Rp 1.200.000 Kuadran I 

Erni Yusuf 3 orang 4,8 Rp 1.000.000 Kuadran I 

Fatmawati 1 orang 4,8 Rp 1.200.000 Kuadran I 

Sella Supu 1 orang 4,8 Rp 1.900.000 Kuadran I 

Heryanto Amin. T 6 orang 4,8 Rp 2.500.000 Kuadran I 

Risma 4 orang 4,6 Rp 1.400.000 Kuadran I 

Drs. Arifuddin 4 orang 4,2 Rp 3.500.000 Kuadran I 

Sitti Syahra 5 orang 4,6 Rp 1.000.000 Kuadran I 

Mustafa 6 orang 4,4 Rp 4.300.000 Kuadran I 

St. Rahmi Anyyong 4 orang 5 Rp 1.800.000 Kuadran I 

Nurjenne 6 orang 4,6 Rp. 1.500.000 Kuadran I 

Hj. Yangsa 4 orang 5 Rp 1.800.000 Kuadran I 

Agus Salim Patta 5 orang 4,6 Rp 2.500.000 Kuadran I 

Sumber: Data Angket reponden Mustahik, 2021 

Pengukuran Model CIBEST (Central for Islamic Business and 

Economic Studies) terdiri dari empat kuadran, kuadran I yaitu sejahtera, 

kuadran II yaitu miskin material, kuadran III yaitu miskin spritual dan 
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kuadran IV yaitu miskin absolut. Berdasarkan data yang diperoleh melalui 

kuisioner, dapat dilihat hasil sebagai berikut: 

Gambar 4.2 1 

Kuadran CIBEST setelah Menerima Bantuan Zakat Produktif 

 

 

 

 

 

   

 

Sumber: Beik dan Arsyianti, 2016 
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rumah tangga tersebut masuk dalam kategori sejahtera. 
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sumbu positif pada garis kemiskinan dan negatif pada garis spritual. Pada 

penelitian ini tidak ada rumah tangga pada kuadran III 

Kuadran IV menjelaskan rumah tangga yang termasuk dalam kategori 

absolut. Kuadran ini terletak pada sumbu negatif garis kemiskinan material 

dan garis kemiskinan spritual. Pada penelitian ini tidak ada rumah tangga 

pada kuadran IV artinya rumah tangga mustahik baik karena tidak berada 

pada kategori absolut yaitu miskin secara material dan spritual. 

c. Perubahan Kuadran CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan zakat 

pada rumah tangga Mustahik 

Adapun data perbandingan perubahan Kuadran CIBEST tanpa dan 

dengan adanya bantuan zakat pada Rumah tangga Mustahik sebagai berikut: 

Gambar 4.3 1  

Kuadran CIBEST sebelum dan setelah Manerima Bantuan Zakat Produktif 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

Sumber: Olah Data, 2021 
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KUADRAN – III (Miskin 
Spritual) 

Tanpa Adanya Bantuan Zakat  

(0 rumah tangga) 

Dengan Adanya Batuan Zakat 

 (0 rumah tangga) 

KUADRAN – IV (Absolut) 

Tanpa Adanya Bantuan Zakat  

(0 rumah tangga) 

Dengan Adanya Batuan Zakat  

(0 rumah tangga) 

KUADRAN – I (Sejahtera) 

Tanpa Adanya Bantuan Zakat  

(8 rumah tangga) 

Dengan Adanya Batuan Zakat 

 (11 rumah tangga) 

Garis Kemiskinan Material 
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Berdasarkan gambar 4.3 terdapat perubahan pada Kuadran I 

(Sejahtera) yaitu terdapat 3 tambahan rumah tangga setalah adanya bantuan 

zakat, Kuadran II (Miskin Material) terdapat perubahan penguran 3 rumah 

tangga menjadi 0 rumah tangga, Kuadran III (Miskin Spritual) tetap pada 0 

rumah tangga dan Kuadran IV juga tetap pada 0 rumah tangga. 

Perubahan terjadi dikarenakan bantuan zakat yang diberikan 

BAZNAS Kabupaten Pinrang berdampak positif dan meningkatkan 

pendapatan rumah tangga mustahik sedangkan pada aspek spritual pada 

dasarnya mustahik sudah masuk pada kategori Kaya Spritual namun karena 

adanya bantuan zakat dan binaan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang 

membuat spritual rumah tangga meningkat. 

3. Nilai Indeks CIBEST tanpa dan dengan adanya bantuan zakat 

Produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang 

Adapun hasil dari Indeks CIBEST yang terdiri dari indeks 

kesejahteraan, Indeks Material, Indeks Spritual dan Indeks Absolut akan 

dijelaskan sebagai berikut:  

Tabel 4.8 1 Indeks Kemiskinan Islami 

 

Indeks Kemiskinan Islami 

Tanpa 

Adanya 

Zakat 

Produktif 

Dengan 

Adanya 

Zakat 

Produktif 

Perubahan 

Indeks Kesejahtera 0,85 1 0,15 

Indeks Kemiskinan Material 0,15 0 (0,15) 
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Indeks Kemiskinan Spritual 0 0 0 

Indeks Kemiskinan Absolut 0 0 0 

Sumber: Data Angket reponden Mustahik, 2021 

Indeks kesejahteraan keluarga mustahik sebelum adanya program 

zakat produktif yaitu 0,85. Setelah adanya program penyaluran zakat maka 

indeks kesejahteraan menjadi 1. Artinya penyaluran manfaat zakat dapat 

meningkatkan kesejahteraan mustahik.  

Indeks Kemiskinan Material tanpa adanya bantuan zakat produktif 

yaitu 0,15 dan menjadi 0 setelah adanya bantuan zakat produktif dari 

BAZNAS Kabupaten Pinrang. Artinya program penyaluran zakat produktif 

dapat meningkatkan indeks kemiskinan material sebesar 100%.  

Indeks kemiskinan spiritual rumah tangga Mustahik sebelum adanya 

program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah 0 rumah 

tangga. Setelah adanya program penyaluran zakat produktif BAZNAS 

Kabupaten Pinrang, indeks kemiskinan spiritual adalah tetap yaitu 0. 

Artinya program penyaluran zakat produktif tidak menutunkan indeks 

kemiskinan spiritual.  

Kemiskinan absolut keluarga Mustahik sebelum adanya program zakat 

produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang, Setelah adanya program 

penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang indeks kemisninan 

tetap diangka 0. Artinya program penyaluran zakat produktif dapat 

meningkatkan indeks kemiskinan absolut sebesar 100%. 
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4. Pendapatan Mustahik sebelum dan setelah adanya bantuan zakat dari 

BAZNAS Kabupaten Pinrang 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari mustahik maka diketahui bahwa 

pendapatan sebelum dan setelah adanya bantuan zakat dijelaskan sebagai 

berikut:  

Tabel 4.9 1 
Nama, Jumlah Pendapatan sebelum dan setelah menerima bantuan zakat 

produktif, dan Jumlah Bantuan 
 

 

 

Nama 

Pendapatan 

sebelum 

menerima 

bantuan zakat 

produktif 

Pendapatan 

setelah 

menerima 

bantuan zakat 

produktif 

 

Jumlah 

Bantuan 

Herman Rp 700.000 Rp 1.200.000 Rp 2.000.000 

Erni Yusuf Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 Rp 1.500.000 

Fatmawati Rp 1.200.000 Rp 1.200.000 Rp 1.500.000 

Sella Supu Rp 1.500.000 Rp 1.900.000 Rp 1.000.000 

Heryanto Amin. T Rp 2.200.000 Rp 2.500.000 Rp 1.500.000 

Risma Rp 1.000.000 Rp 1.400.000 Rp 1.500.000 

Drs. Arifuddin Rp 3.000.000 Rp 3.500.000 Rp 5.000.000 

Sitti Syahra Rp 850.000 Rp 1.000.000 Rp 1.500.000 

Mustafa Rp 2.500.000 Rp 4.300.000 Rp 2.000.000 

St. Rahmi Annyeong Rp 1.500.000 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000 

Nurjenne Rp 700.000 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000 
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Hj. Yangsa Rp 1.500.000 Rp 1.800.000 Rp 2.000.000 

Agus Salim Rp. 1.600.000 Rp 2.500.000 Rp. 3.000.000 

Sumber: Data Angket responden Mustahik, 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata pendapatan mustahik yang diperoleh 

terdapat perubahan rata-rata pendapatan sebesar Rp 488.461 setelah adanya 

bantuan zakat produktif, sebelum adanya bantuan zakat produktif rata-rata 

pendapatan mustahik sebesar Rp 1.480.769  dan setelah menerima bantuan 

zakat produktif rata-rata pendapatan mustahik meningkat sebesar Rp 

1.969.230 Hal ini dibuktikan oleh keuntungan mustahik dalam mengelola 

dana bantuan zakat namun ada beberapa mustahik yang pendapatannya 

fluktuatif.  

Tabel 4.10 1 

Rata-rata pendapatan mustahik Sebelum dan Setelah mendapatkan 

bantuan Zakat Produktif 

 
Indikator Sebelum Sesudah 

Pendapatan Mustahik Rp 1.480.769 Rp 1.969.230 

Sumber: Data Angket responden Mustahik, 2021 

 

 

 

5. Pendapatan Mustahik sebelum dan setelah adanya bantuan Zakat 

Produktif dengan Uji Paired Sampel T 
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Berdasarkan hasil pengolahan data pendapatan mustahik mengunakan 

program SPSS versi 25 dengan melakukan uji normalitas terlebih dahulu 

yang dimana hasil uji normalitas diketahui nilai signifikan 0,156 > 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga hasil 

analisis ini dapat lanjut ke analisis regresi karena syarat dari asumsi klasik 

kali ini nilai residualnya dinyatakan terdistribusi normal. 

Tabel 4.11 1 Uji Normatif 

 

Sumber: SPSS versi 26 

Selanjutnya dilakukan Uji Paired sampel T dengan pengambilan 

keputusan diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,003 < 0,05. maka 

dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil 

pendapatan rumah tangga mustahik sebelum menerima bantuan zakat 

produktif dan setelah menerima bantuan zakat produktif. diperoleh hasil 

signifikan (0,000), nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 5% maka H0 
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ditolak, Artinya pendapatan mustahik setelah diberi bantuan terdapat 

perbedaan. 

Tabel 4.12 1 Uji Paired Sampel T 

 

Sumber: SPSS versi 26 

C. Faktor-faktor yang menjadi Kendala dan Keberhasilan Mustahik dalam 

mengelola Zakat Produktif 

Bantuan Zakat Produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang 

merupakan program pemberdayaan bagi mustahik yang benar-benar 

membutuhkan bantuan dana dan termasuk dalam kategori 8 orang yang berhak 

menerima zakat sebagaimana dalam QS. At-Taubah:60  

نَیْمِرِغٰلْاوَ  ۞ بِاَقرِّلا  ىِفوَ  مْھُُبوُْلُق  ةَِفَّلؤَمُلْاوَ  اھَیَْلعَ  نَیْلِمِعٰلْاوَ  نِیْكِسٰمَلْاوَ  ءِاۤرََقُفلْلِ  تُقَٰدَّصلا  امََّنِا 

مٌیْكِحَ مٌیْلِعَ  Mُّٰوَۗ◌   Mِّٰ نَمِّ  ًةضَیْرَِف  لِۗیِْبَّسلا  نِبْاوَ   Mِّٰ لِیِْبسَ  يِْفوَ   

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, 

Mahabijaksana” 
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Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) merupakan program 

pemberdayaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam 

mengembangkan perekonomian guna menunjang kebutuhan sehari-hari dan juga 

meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini dilakukan agar fakir miskin dapat 

diberdayakan dan tidak diberikan santunan atau zakat secara terus menerus. Selain 

itu diharapkan ada peningkatan dari mustahik menjadi muzakki. 

Kegiatan pemberdayaan ini dengan memberikan dana zakat usaha produktif 

sehingga dapat mendorong Mustahik yang kekurangan modal kerja, sehingga 

dengan bantuan ini dapat memberikan motivasi dan dapat membangkitkan 

semangat masyarakat untuk sukses. (Anwar, 2018) 

Bantuan tersebut biasanya digunakan untuk modal usaha, namun sebelum 

BAZNAS  Kabupaten Pinrang memberikan bantuan zakat, amil zakat terlebih 

dahulu meninjau kondisi Mustahik dengan terjun langsung ke lokasi, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Bapak Drs. H. Hasanuddin Madina sebagai sekertaris 

BAZNAS Kabupaten Pinrang: 

“Jika mustahik mengajukan bantuan zakat produktif maka kita survey 
langsung ke lokasi mustahik apakah benar ada dasarnya, misalkan penjual, 
jangan sampai modal tersebut di buatkan gardu dan modal tersebut habis 
maka tidak ada yang diproduktifkan atau misalkan dia penjahit, modalnya 
bisa dipakai untuk beli mesin jahit” (Drs. H. Hasanuddin Madina, 
Wawancara 2021). 

 

Hasil wawancara tersebut menujukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang 

selektif dalam memberikan bantuan zakat produktif. Adapun mustahik yang diberi 

bantuan zakat produktif peneliti meninjau dan mewawancarai langsung mustahik 

tersebut guna mengetahui apa kendala dan faktor keberhasilan mustahik dalam 
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mengelola zakat produktif, hal ini juga dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu 

yang dijelaskan pada penelitian Desmi Novitasari, 2018 dengan hasil wawancara 

mengatakan bahwa dalam mendistribusikan zakat dana yang disalurkan kepada 

mustahik diberikan sesuai dengan hasil survey dan kebutuhan mustahik. 

Kemudian BAZNAS Provinsi Bengkulu terjun langsung ke rumah-rumah 

mustahik yang dirasa layak mendapatkan bantuan zakat, seperti yang dilakukan 

BAZNAS Kabupaten Pinrang kepada Ibu Nurjenne dimana BAZNAS Kabupaten 

Pinrang terjun langsung ke rumah Ibu Nurjenne. 

Ibu Nurjenne merupakan penerima zakat produktif ditahun 2020, usianya 

sekitar 50 tahunan, ia menerima bantuan zakat produktif sebesar Rp 1.000.000 

yang digunakan sebagai modal usaha nasi kuning, namun saat peneliti menemui 

langsung dirumahnya, Nurjenne ternyata sudah tidak menjual nasi kuning karena 

terdampak COVID-19, siswa SD dekat rumahnya yang biasa membeli nasi kuning 

diliburkan karena pandemi COVID-19. Hasil wawancara dengan Ibu Nurjenne 

sebagai mustahik yang menerima bantuan zakat mengatakan bahwa: 

“BAZNAS Pinrang memberikan bantuan sebesar 1.000.000 yang saya 
gunakan untuk menjual nasi kuning, bantuan tersebut sangat membantu 
karena meningkatkan perekonomian saya namun semenjak anak sekolah 
diliburkan karena pandemi COVID-19 dan mata saya sudah sulit untuk 
melihat oleh karena itu saya berhenti menjual nasi kuning” (Nurjenne, 
Wawancara 2022). 
 
Pada wawancara tersebut peneliti menanyakan apa faktor yang menjadi 

keberhasilan saat menjual nasi kuning, Nurjenne pada wawancara menjelaskan 

bahwa: 
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“Alhamdulillah saat saya menjual nasi kuning banyak siswa yang beli 
mengkin karena saya bersungguh sungguh dalam menjual dan ikhtiar 
kepada Allah” (Nurjenne, Wawancara 2022). 
 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor 

keberhasilan dan juga faktor kendala mustahik dalam mengelola zakat 

produktif dimana saat Ibu nurjenne merasa pendapatannya telah meningkat 

tiba-tiba terkendala COVID-19 sehingga manfaat dari zakat produktif hanya 

dirasakan beberapa saat saja oleh karena itu Dana zakat yang diterima 

diharapkan dapat mendukung beroperasinya kegiatan usaha yang direncanakan 

dan diharapkan pada periode waktu yang ditentukan akan menghasilkan 

penerimaan usaha yang secara perlahan dan kontinyu dapat menjadi sumber 

pendapatan yang bersifat permanen bagi mustahik dan tidak lupa 

merencanakan manajemen risiko terlebih dahulu. Apabila hal tersebut dapat 

terwujud maka mustahik akan naik kelas status sosial ekonominya menjadi 

muzakki. 

Selanjutnya wawancara faktor kendala dan keberhasilan Mustahik 

dilakukan bersama Bapak Samsul Mappa yang merupakan mustahik yang 

menerima bantuan zakat, ia menerima bantuan zakat yang dia gunakan untuk 

modal usahanya, Hasil wawancara bersama pak Samsul Mappa sebagai 

mustahik yaitu sebagai berikut: 

“Zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat membantu 
dalam pengelolaan usaha saya, saya pakai zakatnya untuk usaha jualan 
makanan. Saat mengelola zakat produktif saya tidak terkendala sama 
sekali, Alhamdulillah semua dimudahkan, saya hanya berkerja dengan 
baik dan bertanggung jawab dalam mengelola zakat tersebut ” (Samsul 
Mappa, Wawancara 2022). 
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 Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa bantuan zakat BAZNAS 

Kabupaten Pinrang membantu Pak Samsul Mappa dalam meningkatkan 

pendapatan dan Bapak Samsul Mappa menjelaskan bahwa tidak ada kendala 

dalam pengelolaan zakat. Faktor keberhasilan yang dipaparkan bapak Samsul 

Mappa adalah dengan bekerja keras dan bertanggung jawab dalam mengelola 

dana zakat.  

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah seperti yang dijalankan 

oleh Bapak Samsul Mapa dengan modal yang bersumber dari Zakat akan 

menyerap tenaga kerja. Artinya tingkat pengangguran dapat dikurangi, semakin 

rendahnya tingkat pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli 

masyarakat terhadap suatu produk atau jasa, dan peningkatan daya beli 

masyarakat akan diikuti dengan pertumbuhan produksi, dan pertumbuhan 

sektor produksi ini. menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. 

Dengan gambaran tersebut, maka peran zakat sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Ketika zakat adalah penggerak atau penggerak yang memiliki 

kemampuan untuk memberikan manfaat kepada pedagang atau profesi lain 

yang membutuhkan modal, yang tidak dapat diperoleh melalui cara lain. 

(Nasrullah, 2015). 

Sedangkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Agus Salim Patta 

yang merupakan mustahik penerima bantuan zakat pada BAZNAS Kabupaten 

Pinrang, Dalam wawancara Bapak Agus Salim Patta mengatakan bahwa 

setelah adanya bantuan modal menjadikan pendapatan rumah tangganya 

meningkat, Bapak Agus Salim Patta juga memberikan penjelasan mengenai 
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faktor keberhasilannya dalam mengelola zakat produktif, sebagaimana yang 

dikatakan pada wawancara sebagai berikut:  

“Pendapatan saya sangat meningkat setelah adanya bantuan zakat 
produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang juga sangat membantu, 
dengan dana tersebut saya bisa membelikan istri saya mesin jahit sebagai 
usaha, karena adanya zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang 
perekonomian saya sekeluarga Alhamdulillah meningkat” (Agus Salim 
Patta, Wawancara 2022) 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dengan dana yang 

diberikan BAZNAS kabupaten Pinrang Bapak Agus membelikan istrinya 

mensin jahit yang mereka gunakan untuk usaha jasa jahit dirumahnya. Hal ini 

sejalan dengan prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat bahwa 

dalam menentukan jenis atau bidang usaha yang akan dijalankan hal mendasar 

yang harus dilakukan adalah memperhatikan tingkat kemampuan teknis 

mustahik terlebih dahulu antara lain dengan mengetahui ketrampilan teknis apa 

yang dimiliki atau dikuasai mustahik atau setidaknya mengetahui bidang usaha 

apa yang diinginkannya.  

Berdasarkan fakta yang ditemukan, maka BAZNAS Kabupaten Pinrang 

telah menerapkan kegiatan pemberdayaan Mustahik mulai dari pendataan dan 

pengawasan. Dalam menjalankan program pemberdayaan zakat produktif ini 

ditujukan untuk pengembangan ekonomi mustahik melalui pemberian modal 

usaha. Tujuan dari pemberdayaan zakat produktif ini adalah 

mentransformasikan dari Mustahik menjadi Muzakki. 

Faktor kendala dan keberhasilan juga harus kita ketahui dari sudut 

pandang Amil sebagai orang yang menyalurkan zakat sehingga Peneliti juga 
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mewawancarai Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang yakni Bapak H. 

Muhammad Taiyeb, S.Pd.I dan Ibu Mastura, SH sebagai Penerimaan Zakat. 

Dalam wawancara peneliti menanyakan faktor kendala dan keberhasilan 

mustahik dalam mengelola zakat produktif. Adapun wawancara besama bapak 

H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang 

sebagai berikut: 

“Ada beberapa kendala mustahik dalam mengelola zakat produktif, yang 
pertama itu yang bersangkutan memang tidak ada bakat dalam mengelola 
modal tersebut dalam artian hanya mendengarkan ada bantuan 
pemberdayaan dia hanya mengikuti orang lain tanpa tau apa yang 
dimaksud, belum punya keahlian kira-kira usaha apa yang dia tekuni, 
yang kedua kadang kadang ada usaha yang kalah bersaing dengan 
pengusaha-pengusa lain, yang ketiga kurang ulet dan sabar. Mustahik 
tidak memilih usaha yang jarang dikerjakan orang, kalau satu bikin 
palekko, palekko lagi semua dijual itulah yang menjadi hambatan-
hambatan” (H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, Wawancara 2022) 

 

Kemudian peneliti juga menanyakan mengenai faktor keberhasilan 

mustahik dalam mengelola zakat produktif sebagaimana yang dijelaskan bapak 

H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang 

sebagai berikut: 

“Kalau yang berhasil biasanya dia sabar, tekun, melihat usaha itu apakah 
diminati atau tidak agar tidak banyak persaingan usaha sehingga lebih 
besar peluang untuk berhasil, saat usaha sudah berkembang harus juga 
dirawat, jadi memang harus punya bakat, keahlian jika hanya spekulasi 
saja makan jangan coba-coba” (H. Muhammad Taiyeb, S.Pd.I, 
Wawancara 2022) 
 
Dalam wawanca dengan Ketua BAZNAS Kabupaten pinrang disebutkan 

bahwa ada beberapa kendala dalam pengelolaan zakat produktif seperti 

mustahik tidak memiliki bakat dalam mengelola zakat, bekum punya keahlian 
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dan konsep usaha apa yang akan dijalankan, tidak pintar melihat peluang dan 

kurang ulet dan sabar sedangkan pada faktor keberhasilannya adalah mustahik 

sabar, tekun dan pintar melihat peluang pasar. 

Kemudian wawancara juga dilakukan bersama Amil zakat Ibu Mastura, 

SH sebagai penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang, Adapun 

wawancara kami mengenai faktor kendala dan keberhasilan mustahik sebagai 

berikut: 

“Kendalanya itu biasa karena kurangnya perhatian atau cuek terhadap 
dana yang dibantukan, yang kedua itu banyak juga mustahik mungkin 
belum mencukupi kebutuhannya, bantuan yang diberikan BAZNAS 
dialihkan ke bantuan pribadi, kalau yang berhasil itu Alhamdulillah 
mungkin karena rasa bersyukurnya karena sudah dibantu, telaten dalam 
mengelola dana pemberdayaan yang dibantukan BAZNAS Kabupaten 
Pinrang” (Mastura SH, Wawancara 2022) 
 
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kendala yang sering 

dihadapi mustahik adalah kurang perhatian, dan banyak mustahik mengalihkan 

dana tersebut ke konsumtif sedangkan mustahik yang berhasil mengelola dana 

zakat adalah karena rasa bersyukurnya dan ketelatenannya dalam mengelola 

zakat produktif dai BAZNAS Kabupaten Pinrang. 

Kendala dan Solusi yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Pinrang  

Penerapan pengelolaan zakat yang berproduksi bukan tanpa hambatan dan 

rintangan. Banyak kendala dan masalah yang ditemukan dalam pelaksanaannya. 

Faktor penghambat yang ditemui BAZNAS di Kabupaten Pinrang adalah 

kurangnya pengetahuan Mustahik dalam menjalankan usaha. Hal ini dikarenakan 

pendekatan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam mengelola zakat yang dihasilkan 

kurang optimal. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menyalurkan zakat 
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disertai dengan pembinaan. Hal ini membuat mustahik memiliki kemampuan 

untuk menambah pengetahuan (ilmiah) dan skill dalam kesejahteraan hidupnya 

yang sebelumnya terkendala oleh pengetahuan dan modal usaha. Selain itu juga 

dapat memberikan program kemitraan dengan kegiatan usaha yang telah berjalan, 

dengan tujuan memberikan pemahaman kepada mustahik tentang pengetahuan 

kewirausahaan dan meningkatkan keterampilan mustahik. Pengetahuan dan 

keterampilan tersebut kemudian dapat digunakan oleh mustahiq untuk memulai 

usaha secara mandiri. Faktor yang juga sering ditemui adalah masih banyak 

muzakki yang menunaikan zakatnya bukan pada lembaga amil. 

Menurut Sartika dalam Nasrallah, dana zakat untuk kegiatan produktif 

akan lebih optimal jika dilaksanakan oleh lembaga Amel sebagai organisasi yang 

dapat diandalkan untuk pengalokasian, penggunaan dan penyaluran dana zakat, 

mereka tidak memberikan zakat begitu saja tetapi mengiringi dan 

memberikannya. Pembinaan dan pelatihan agar uang zakat benar-benar digunakan 

sebagai modal kerja agar penerima zakat memiliki penghasilan yang layak dan 

mandiri (Nasrallah, 2015) 

Dari teori diatas mengungkapkan bahwa dengan adanya BAZNAS 

Kabupaten Pinrang dapat menjadi wadah atau sarana untuk mencapai efisiensi dan 

efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala 

prioritas. Penyaluran melalui lembaga amil juga dapat digunakan untuk 

kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. 

Sehingga zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun 

secara hukum syari’ah adalah sah, akan tetapi tidak akan tepat sasaran, terutama 
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yang berkaitan dengan kesejahteraan umat secara umum akan sulit diwujudkan. 

Oleh karena itu, membayar zakat kepada lembaga amil adalah cara yang efektif 

dikarenakan lembaga amil zakat mempunyai data mustahiq yang membutuhkan 

santunan dana. 

Pada penelitian (Maltuf Fitri, 2017) memberikan prinsip-prinsip dasar 

yang harus dipenuhi dalam pengelolaan zakat untuk pendayagunaan kegiatan 

ekonomi produktif adalah: 

1. Kebutuhan dasar para mustahik harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. 

2. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif diarahkan untuk 

membuat kegiatan unit usaha yang menghasilkan sumber penerimaan 

permanen bagi mustahik. 

3. Pendayagunaan dana zakat kegiatan ekonomi produktif merupakan program 

bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian. 

4. Pemilihan bidang usaha harus melibatkan dan memperhatikan tingkat 

kemampuan mustahik. 

5. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus 

dilengkapi dengan program pendampingan teknis dan manajemen. 

6. Terdapat batas waktu program 

7. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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A. Kesimpulan 

1. Penyaluran bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki 

pengaruh terhadap pendapatan rumah tangga mustahik. Pengukuran CIBEST 

untuk menguji tingkat kemiskinan materi dan spritual mustahik. Tanpa 

adanya bantuan zakat produktif tingkat kemiskinan pada masing-masing 

kuadran terlihat pada tabel yang ada di atas. Kuadran satu dengan 8 rumah 

tangga, Kuadran II dengan 3 rumah tangga, kuadran III dengan 0 rumah 

tangga dan Kuadran IV dengan 0 rumah tangga sedangkan dengan adanya 

bantuan zakat Kuadran I dengan 11 rumah tangga, Kuadran II dengan 0 

rumah tangga, Kuadran III dengan 0 rumah tangga dan Kuadran IV dengan 0 

rumah tangga. 

2. Berdasarkan hasil Uji Paired sampel T dengan pengambilan keputusan 

diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,003 < 0,05, maka dapat kita 

simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil pendapatan 

rumah tangga mustahik sebelum menerima bantuan zakat produkti dan 

setelah menerima bantuan zakat produktif. diperoleh hasil signifikan (0,000), 

nilai tersebut lebih kecil dari taraf nyata 5% maka H0 ditolak, Artinya 

pendapatan mustahik setelah diberi bantuan terdapat perbedaan. 

3. Adapun faktor kendala dan keberhasilan yang dihadapi Mustahik, Peneliti 

menyimpulkan dari hasi wawancara yaitu kendala yang sering dihadapi 

mustahik kurangnya bakat mustahik dalam mengelola bantuan zakat, 

mustahik kurang perhatian terhadap dana bantuan, dan bantuan yang 

diberikan baznas seringkali dipakai secara konsumtif sedangkan faktor 
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keberhasilannya karena mustahik tekun dan ulet dalam mengelola modah 

usahanya, pintar melihat peluang, sabar dan selalu bersyukur atas bantuan 

yang diberikan. 

 

B. Saran 

1. Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang diharapkan dapat meiningkatkan 

pembinaan usaha dan memonitoring berjalannya usaha UMKM, menanyakan 

kabar keberlanjutan usaha dan perkembangannya agar kesejahteraan mustahik 

dapat meningkat. 

2. Mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten 

Pinrang diharapkan harus lebih meningkatkan jiwa berwirausaha dan terus 

belajar dalam berwirausaha agar bantuan yang di berikan dapat meningkatkan 

kesejahteraan mustahik serta meningkatkan tingkat ketakwaan terhadap Allah 

SWT, karena hakikat dari zakat produktif adalah mengubah status mustahik 

menjadi muzaki.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, bisa menganalisis dampak-dampak bantuan 

lainnya seperti infaq atau sedekah dengan karakteristik mustahik diberbagai 

wilayah agar penelitian mengenai Pengukuran CIBEST semakin banyak 

sebagai alat ukur kemiskinan islami. 
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