
   

 

DETERMINAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN ETOS KERJA 

DAN PENDAMPINGAN USAHA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI 

 

 

 

 

 

TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh 

Gelar Magister dalam Bidang Ekonomi Syariah pada 

Pascasarjana UIN Alauddin 

Makassar 

 

Oleh: 

 

ELZA 

NIM: 80500221018 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

MAKASSAR 

2023 



   

ii 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Elza 

NIM : 80500221018 

Tempat/Tgl. Lahir : Uloe, 22-10-1999 

Jurusan : Ekonomi Syariah 

Fakultas : Pascasarjana/Doktor (S2) 

Alamat : Jl. Macanda, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. 

Judul : Determinan Kesejahteraan Mustahik dengan Etos Kerja dan 

Pendampingan Usaha sebagai Variabel Pemoderasi  

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini 

benar adalah hasil karya sendri. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, maka disertasi dan gelar yang diperoleh karenanya batal 

demi hukum. 

 

Gowa,  25 Agustus 2023 

Penyusun, 

 

 

Elza 

80500221018 



iii 

 

 198703 1 004 



   

iv 

KATA PENGANTAR 

          

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt., Tuhan yang Maha Esa 

atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaika tesis 

ini, yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister (M.E) pada 

bidang Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw., 

keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam Islam. 

Penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala dan permasalahan yang 

dihadapi selama proses perkuliahan, konsultasi, penelitian, hingga penulisan tesis 

ini, namun semuanya itu dapat terlewati berkat rahmat Allah swt. dan juga 

dukungan serta motivasi banyak pihak baik Dosen, Pimpinan, Kolega, Rekan-

rekan Mahasiswa, Sahabat dan Keluarga. Ucapan Alhamdulillah sebagai rasa 

syukur kepada Allah swt. dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah memberi dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dengan rasa 

hormat kepada Dr. M. Wahyuddin Abdullah, S.E., M.Si., Akt. sebagai promotor 

atas perhatian, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan dengan tulus, ikhlas, 

dan penuh sabar sejak proposal hingga penulisan tesis ini. ungkapan hormat dan 

terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Si 

sebagai Ko-Promotor yang telah meluangkan waktu beliau untuk memberikan 

pengetahuan, bimbingan, masukan, dan motivasi selama penulisan tesis ini. 

Penghargaan dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Murtiadi 

Awaluddin, S.E., M.Si dan Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag sebagai penguji yang 



v 

telah banyak memberikan koreksi dan kontribusi perbaikan penulisa mulai dari 

seminar proposal hingga selesainya tesis ini. 

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Hamdan 

Juhannis. M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar, Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.H.I selaku 

ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Dr. 

Siradjuddin, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN 

Alauddin Makassar, dan Ian Safutra, S.HI yang telah banyak memberikan 

pelayanan maksimal selama penulis menjadi mahasiswa. 

Ucapan terima kasih juga kepada Ketua kantor perwakilan dan Ketua 

program pemberdayaan ekonomi Lembaga Amil Zakat Baitumaal Muamalat 

Sulawesi selatan, Dompet Dhuafa Sulawesi selatan, Wahdah Inspirasi Zakat 

Sulawesi selatan, dan Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi selatan yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian. Penghargaan teristimewa juga 

sebesar-besarnya kepada responden, mustahik yang menerima manfaat zakat 

produktif atas waktu luangnya dalam menjawab pernyataan kuesioner sehingga 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat terkumpul, dan terimakasih 

juga kepada rekan-rekan yang membantu menemai dalam melakukan penyebaran 

kuesioner ini. Terima kasih juga penulis haturkan kepada teman-teman 

seperjuangan pada Magister Pascasarjana Angkatan 2021, penulis menghaturkan 

banyak terimakasih yang tidak terhingga atas dukungannya, waktunya, 

kebersamaan dalam suka duka, kekeluargaan, keakraban, canda tawa, yang 

terjalin sejak awal perkuliahan hingga saat ini yang semuanya sangat berkesan 

dan sulit untuk dilupakan. Semoga Allah swt. membalas dengan pahala budi baik 

atas segala bantuan teman-teman kepada penulis. 



vi 

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya yang tidak terhingga kepada kedua 

orang tua penulis tercinta: Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Suharni yang telah 

mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat, dan doa 

yang tidak henti-hentinya untuk keberhasilan penulis. Ucapan terima kasih kepada 

paman Ibrahim, paman Yusuf, paman Mastang, bibi Juranah, bibi Suharti, bibi 

Henni beserta adik Jazil dan sepupu-sepupuku. Akhirnya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian tesis ini, namun tidak 

sempat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, penulis mengucapkan 

terimakasih yang tidak terhingga. Semoga segala dedikasi dan bantuan yang telah 

diberikan mendapat balasan pahala oleh Allah swt. Aamiin. 

 

Gowa,  25 Agustus 2023 

 

 

Elza 



   

vii 

 

JUDUL   i  

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii 

PERSETUJUAN TESIS iii  

KATA PENGANTAR iv  

DAFTAR ISI vii 

DAFTAR TABEL ix 

DAFTAR GAMBAR xi 

PEDOMAN TRANSLITERASI xii 

ABSTRAK xviii 

BAB I PENDAHULUAN  1-19 

A. Latar Belakang Masalah  1 

B. Rumusan Masalah  9 

C. Definisi Operasional  10 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  15 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  18 

BAB II TINJAUN TEORETIS  20-59 

A. Teori Pemberdayaan  20 

B. Zakat produktif  25 

C. Karakteristik Usaha  41 

D. Etos Kerja  42 

E. Pendampingan Usaha  45 

F. Kesejahteraan  47 

G. Hipotesis  50 

H. Kerangka Pikir  59 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  60-72 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  60 

B. Pendekatan Penelitian  60 

C. Populasi dan Sampel  61 

D. Metode Pengumpulan Data  62 

E. Instrumen Penelitian  63 



viii 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  64 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  73-130 

A. Hasil Penelitian  73 

B. Pembahasan  106 

BAB V PENUTUP  131-134 

A. Kesimpulan  130 

B. Saran dan Implikasi Penelitian  132 

DAFTAR PUSTAKA  135-147 

LAMPIRAN 



ix 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1 Definisi Operasional Vairiabel  13 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu  16 

Tabel 2.1 Nishab dan Kadar Zakat pada Unta  32 

Tabel 2.2 Nishab dan Kadar Zakat pada Sapi  33 

Tabel 2.3 Nishab dan Kadar Zakat pada Kambing/Domba  34 

Tabel 3.1 Alternatif Jawaban dengan Skala Likert  65 

Tabel 3.2 Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian  66 

Tabel 4.1 Deskripsi Distribusi Penyebaran Kuesioner  74 

Tabel 4.2 Deskripsi Karakteristik Responden  75 

Tabel 4.3 Dasar Interpretasi Skor Item dalam Varibael Penelitian  82 

Tabel 4.4 Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Zakat Produktif  82 

Tabel 4.5 Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Karakteristik Usaha  84 

Tabel 4.6 Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Etos Kerja  85 

Tabel 4.7 Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Pendampingan Usaha  86 

Tabel 4.8 Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Kesejahteraan Mustahik  88 

Tabel 4.9 Convergent Validity Tahap Awal  90 

Tabel 4.10 Convergent Validity Tahap Kedua  92 

Tabel 4.11 Heteroit Monotrait (Discriminant Validity)  94 

Tabel 4.12 Forner Larcker (Discriminant Validity)  95 

Tabel 4.13 Cross Loading (Discriminant Validity)  96 

Tabel 4.14 Cronbach’s Alpha, (Rho_c) dan (AVE)  97 

Tabel 4.15 R Square  99 



x 

Tabel 4.16 Effect Size f Square  100 

Tabel 4.17 Q Square dan q2 Predictive Relevance  101 

Tabel 4.18 Path Coeficient (Direct Effect)  102 

Tabel 4.19 SRMR (Standarized root mean square residual)  105 

Tabel 4.20 NFI (Normed of Fit Index)  106 



xi 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir  59 

Gambar 4.1 Model Uji Tahap Awal Outer Loading  90 

Gambar 4.2 Model Uji Tahap Kedua Outer Loading  92 

Gambar 4.2 Output Model Struktural (Bootstrapping)  98 

 

 



xii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
ṡa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim j 

 
je 
 ح 

 
ḥa 
 

ḥ 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
żal 
 

ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
sin 
 

s 
 

es 
 ش 

 
syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
ṣad 
 

ṣ 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
ḍad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
ṭa 
 

ṭ 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
ẓa 
 

ẓ 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 
 

g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 
 

q 
 

qi 
 ك 

 
kaf 
 

k 
 

ka 
 ل 

 
lam 
 

l 
 

el 
 م 

 
mim 
 

m 
 

em 
 ن 

 
nun 
 

n 
 

en 
 و 

 
wau 
 

w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya 
 

y 
 

ye 
 

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

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (’). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a ا َ

 kasrah i i ا َ

 ḍammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـىَْ 

 fatḥah dan wau au u dan u ـوَْ 

 Contoh: 

 kaifa : كَي فَْ 

لَْ   haula : هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ىْ|ْ...َْْاْ...َْ  fatḥahْdan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

ـــــِىـ  kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـوُ

 Contoh: 

 māta : مَاتَْ

 ramā : رَمَى

 qīla : قيِ لَْ 

تُْ  yamūtu : يمَُو 

4. Ta’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
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hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ضَة فاَلِْالَُْْْرَو  ط   : rauḍah al-aṭfāl 

ُْْالَ فاَضِلةَُْْالَ مَدِي نةَ  : al-madīnah al-fāḍilah 

مَةالَْ  ُْْحِك   : al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ْــّْ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

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

Contoh: 

َْ  rabbanā : رَبَّنا

َْ ي نا  najjainā : نَجَّ

ُْْالَ حَقّْ  : al-ḥaqq 

مَْنعُِّْ  : nu“ima 

 aduwwun‘ : عَدوُْ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ّْـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِىْ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبىْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ْال  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سُْالَشَّْ م   : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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ل زَلةَ ُْْالَزَّ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

فلَ سَْ ُْْفةَالَ   : al-falsafah 

ُْ  al-bilādu : الَ بلادَ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

نَْتأَ ْ مُرُو   : ta’murūna 

عُْوْ الَنَّْ  : al-nau‘ 

ءْ   syai’un : شَي 

تُْأُْ مِر   : umirtu 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (ُْالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain-

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللِْْدِي نُْ  dīnullāh  ِللِْبا  billāh   

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةِْْفيِْ ْهُمْ  اللِْْرَح    = hum fī raḥmatillāh 
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10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 
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M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Elza 

NIM : 80500221018 

Judul : Determinan Kesejahteraan Mustahik dengan Etos Kerja dan 

Pendampingan Usaha sebagai Variabel Pemoderasi 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh 

zakat produktif dan karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik dengan 

etos kerja dan pendampingan usaha sebagai variabel pemoderasi. 

Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan kausal 

komparatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh mustahik lembaga amil zakat 

(Laznas) di Sulawesi selatan dengan teknik penarikan sampel menggunakan 

purposive sampling, sehingga diperoleh jumlah sampel yang memenuhi kriteria 

sebanyak 102 responden. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

didistribusikan secara langsung kepada responden. Pengujian hipotesis dilakukan 

dengan SEM-PLS (Structural Equation Modelling Partial Least Square). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Zakat produktif berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. 2) Karakteristik usaha 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. 3) 

Pemoderasi etos kerja tidak signifikan memoderasi pengaruh zakat produktif 

terhadap kesejahteraan mustahik. 4) Pemoderasi etos kerja signifikan memperkuat 

pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik. 5) Pendampingan 

usaha signifikan memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan 

mustahik. 6) Pendampingan usaha signifikan memperlemah hubungan 

karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Zakat produktif akan meningkatkan 

kesejahteraan mustahik apabila bantuan yang diberikan mendukung perkembangan 

usaha dan menjadikan mustahik tetap produktif. 2) Karakteristik usaha akan 

meningkatkan kesejahteraan apabila sumber modal mustahik bukan berasal dari 

pinjaman dan usaha mustahik sudah lama berjalan. 3) Etos kerja dapat 

memperkuat pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik apabila 

dalam bekerja mustahik bersungguh-sunggu, jujur, tekun, amanah, dan kreatif. 4) 

Pendampingan usaha dapat memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik apabila mustahik rutin terlibat dalam pendampingan usaha.  
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This study aims to analyze and explain the effect of productive zakat and 

business characteristics on the welfare of mustahik, with work ethic and business 

assistance as moderating variables. 

This type of research is classified as quantitative with a comparative causal 

approach. The population of this study was all mustahik of amil zakat institutions 

(Laznas) in South Sulawesi, with the sampling technique using purposive 

sampling to obtain a total sample that met the criteria of 102 respondents. The 

research instrument used a questionnaire which was distributed directly to the 

respondents. Hypothesis testing was carried out with SEM-PLS (Structural 

Equation Modeling Partial Least Square). 

The study results show that: 1) Productive zakat has a positive and 

significant effect on the welfare of mustahik. 2) The characteristics of the business 

have a positive and significant effect on the mustahik's welfare. 3) Moderation of 

work ethic does not significantly moderate the effect of productive zakat on 

mustahik welfare. 4) Moderation of work ethic significantly strengthens the effect 

of business characteristics on mustahik welfare. 5) Business assistance 

significantly strengthens the effect of productive zakat on mustahik welfare. 6) 

Business assistance significantly weakens the relationship between business 

characteristics and mustahik welfare. 

The implications of this research are: 1) Productive zakat will increase the 

welfare of mustahik if the assistance provided supports the development of 

mustahik's business and keeps mustahik productive. 2) The characteristics of the 

business will increase welfare if the mustahik's source of capital is not from loans 

and the mustahik's business has been running for a long time. 3) work ethic can 

strengthen the effect of business characteristics on mustahik welfare if mustahik 

works seriously, honest, diligent, trustworthy, and creative. 4) Business assistance 

can strengthen the effect of productive zakat on mustahik welfare if mustahik is 

routinely involved in business assistance. 

 



   

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemunculan Covid-19 (Corona Virus Disiase) saat ini diakui sebagai 

tantangan terbesar setelah peristiwa Perang Dunia Kedua. Seluruh dunia tengah 

menghadapi masalah besar mulai dari aspek sosial, lingkungan, kesehatan, hingga 

ekonomi (Gautam dan Hens, 2020:1). Covid-19 dikonfirmasi sebagai epidemi 

pada 31 Maret 2020 oleh WHO (World Health Organization) dikarenakan telah 

menginfeksi 26 juta jiwa di seluruh dunia (Maqsood et al., 2021:1).  

Dalam rangka mencegah penyebaran virus maka setiap negara melakukan 

lockdown atau penutupan akses. Dampak kebijakan tersebut menjadikan aktivitas 

produksi menurun. China merupakan negara paling pertama merasakan dampak 

Covid-19. Dalam bidang ekonomi, beberapa sektor hampir mengalami 

kehancuran total. Salah satu dampak terparah dirasakan oleh industri makanan 

dan minuman yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 95%. Bahkan di 

Amerika Serikat, Goldman Sachs memprediksi perekonomian mereka akan 

menyusut sebesar 24% pada kuartal kedua 2020 (McKee dan Stuckler, 2020:640). 

Begitupun dengan negara-negara maju lainnya seperti Jerman, Inggris dan lainnya 

diperkirakan mengalami penurunan PDB sebesar 2% setiap bulannya 

(Chakraborty dan Maity, 2020:4). 

Ancaman resesi mengakibatkan Indonesia yang awalnya berstatus sebagai 

negara berpenghasilan menengah ke atas kini beralih menjadi negara 

berpenghasilan menengah ke bawah. Selama dua kuartal berturut-turut 

pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga 5.32% pada tahun 

2020. Sejumlah industri berhenti beroperasi dan dibatasinya pergerakan manusia 

sangat berdampak pada perekonomian. Terhambatnya pertumbuhan ekonomi 
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menandakan bahwa PDB (Produk Domestik Bruto) mengalami penurunan dimana 

hal tersebut berdampak pada penurunan pendapatan perkapita dan kesejahteraan 

masyarakat (Bleys dan Whitby, 2015:162). Tingkat pendapatan sangat 

menentukan pemenuhan kebutuhan manusia terutama kebutuhan dasar seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak dan sebagainya. Menurut Fritz dan 

Koch (2016:42), kesejahteraan melibatkan kondisi sosial dimana indikator 

pengukuran yang digunakan adalah ketimpangan pendapatan dan keamanan 

(tindak kriminal).  

Tahun 2023 BPS (Badan Pusat Statistik) melaporkan kondisi ekonomi 

Indonesia triwulan II 2022 terhadap triwulan II 2021 mengalami pertumbuhan 

sebesar 5,44% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 

menunjukkan tren positif menandakan bahwa pemulihan ekonomi telah berjalan 

dan semakin menguat. Meskipun pemulihan ekonomi pasca tekanan Covid-19 

berjalan baik, namun kemiskinan masih menjadi topik utama permasalahan 

terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jumlah penduduk miskin 

di Indonesia sampai pada Maret 2022 mencapai 26.16 juta orang (BPS, 2022). 

Permasalahan utama negara berkembang adalah pengentasan kemiskinan 

dan ketimpangan. Tingkat pendapatan yang rendah menjadikan fokus mereka 

lebih pada hal-hal terkait pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang tidak 

merata (Alvaredo dan Gasparini, 2015: 2). Ketimpangan dan kemiskinan adalah 

dua hal yang saling berkaitan, sebagaimana menurut Rodríguez-Pose dan Hardy 

(2015: 3) terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan. 

Pengangguran, persaingan global, pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah 

yang tidak wajar, terbatasnya mobilitas tenaga kerja merupakan penyebab kondisi 

ketimpangan dan kemiskinan di negara-negara berkembang semakin memburuk 

(Ukpere dan Slabbert, 2009: 44). 
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Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang mencakup banyak 

faktor termasuk akses layanan sosial, pendapatan, kecukupan asupan kalori, dan 

rendahnya harapan hidup (Bashir, 2018: 93). Begitupun dengan kesejahteraan, 

beberapa pendapat mengungkapkan bahwa kesejahteraan merupakan fenomena 

multidimensi dimana bukan hanya pendapatan yang menjadi tolak ukur 

kesejahteraan (Wang et al., 2021: 2). Borjas (2016: 23) menemukan hubungan 

antara kesejahteraan dan tingkat kemiskinan sangat lemah, namun dalam 

penelitiannya juga menemukan terdapat hubungan positif antara pendapatan 

dengan kesejahteraan. Hal ini membenarkan pendapat sebelumnya bahwa 

pendapatan memang tidak dapat dijadikan satu-satunya tolak ukur kesejahteraan 

masyarakat miskin, tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa pendapatan memiliki 

kontribusi pada salah satu pemenuhan aspek-aspek dalam kesejahteraan.  

Secara umum konsep kesejahteraan di Indonesia didasarkan pada 

klasifikasi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) 

dimana terdapat lima tingkatan tahapan kesejahteraan. Setiap tingkatan 

pengelompokan didasarkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar 

keluarga, indikator psikologis keluarga, indikator kebutuhan pengembangan dari 

keluarga, indikator aktualisasi diri keluarga, dan kemampuan pemenuhan 

tingkatan indikator di semua tahapan tersebut. 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam juga membenarkan bahwa 

pendapatan bukan satu-satunya tolak ukur kesejahteraan, faktor penentu lainnya 

juga melibatkan pemenuhan kebutuhan material, non-mateial (psikis), dan 

spritual. Pertimbangan Maqashid Syariah dalam menilai kesejahteraan umat 

sangat penting karena memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di 

dunia dan akhirat (Fauzia dan Riyadi, 2018: 89; Purwanto et al., 2022: 47). Upaya 

untuk mewujudkan kesejahteraan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. 
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Melalui pemberdayaan akan terbentuk kemandirian, kebebasan berpendapat, dan 

pemanfaatan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

(Sutawa, 2012: 420). 

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk aktivitas dakwah. 

Berdakwah merupakan pekerjaan mulia bagi manusia yang menjalankannya. 

Menjadi pendakwah tidak selamanya membahas tentang agama, melainkan ada 

juga pendakwah yang bertugas melakukan dakwah pemberdayaan masyarakat 

untuk membebaskan manusia dari kondisi kemiskinan dan berbagai permasalahan 

sosial budaya (Bukhari et al., 2019: 1104). Dakwah tidak selamanya harus 

dilakukan dengan metode lisan (bil lisan) dan tulisan (bil qolam), ada juga 

dakwah bilhal yang dilakukan dengan tindakan langsung dan diarahkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dakwah bilhal bertujuan agar 

masyarakat memiliki daya dan kemampuan untuk bangkit dari keterbelakangan, 

keterpurukan, dan ketidakberdayaan (Zaini, 2018: 296).   

Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw, tidak hanya melakukan dakwah 

agama melalui metode bil lisan untuk kebutuhan spritual masyarakat. Rasulullah 

saw, juga melakukan metode dakwah bilhal sebagaimana yang dicontohkan beliau 

dalam pemberdayaan masyarakat yang menerapkan prinsip keadilan, persamaan, 

dan partisipasi. Adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha maka 

tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain 

(Hakim, 2003: 16). Model pendekatan Islam dalam pemberdayaan masyarakat 

dilakukan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama yaitu parsial kontinu yang 

berkaitan dengan bantuan langsung. Kedua yaitu pendekatan struktural yang 

berkaitan dengan pengembangan potensi skill (Harahap, 1999: 91). Instrumen 

yang menggunakan model pendekatan Islam dalam pemberdayaan masyarakat 

adalah zakat, sebagaimana Beik dan Irawan (2017: 39) mengutip pendapat 
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Hafifuddin bahwa zakat mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik. Bahkan 

pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis, zakat dalam waktu kurang dari tiga 

tahun mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahteran tanpa kemiskinan 

di wilayah kekuasannya (Rahman et al. 2021).  

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. 

Tahun 2021, BPS melaporkan sebanyak 237,43 juta jiwa penduduk Indonesia 

beragama muslim atau jika dipersentasekan terdapat 86,9% dari 273,32 juta 

penduduk Indonesia. Adapun potensi zakat sebagaimana menurut data Outlook 

Zakat Indonesia (2021) mencapai Rp. 327.6 triliun, sedangkan realisasi jumlah 

zakat yang terkumpul hanya sekitar Rp. 14.02 triliun. Jumlah tersebut hanya 

sekitar 4.28% dari proyeksi potensi zakat yang mencapai Rp. 327.6 triliun. 

Berdasarkan data pusat kajian strategis Baznas terkait penghimpunan dana zakat 

di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi dalam 

penghimpunan zakat. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya 

penghimpunan dana zakat yaitu kurangnya sosialisasi kewajiban membayar zakat 

(Nahwan et al. 2023), keterbatasan amil, kurang transparansinya pengeloaan zakat 

dan regulasi yang lemah terakait wajib zakat (Bulutoding et al. 2020).  

Populasi penduduk Indonesia yang besar dan mayoritas beragama Islam 

seharusnya mampu menjadi faktor potensi pengumpulan zakat untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Masih rendahnya produktifitas 

kerja penduduk di Indonesia juga menjadi faktor meningkatnya pengangguran dan 

kemiskinan (Baah‐Boateng 2013; Florence, Justine, dan Umeifekem 2015). 

Dampak dari meningkatnya kemiskinan dan pengangguran menyebabkan semakin 

banyak masyarakat yang kurang sejahtera. Masyarakat juga harus berkontribusi 

dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi demi mencapai kesejahteraan. 

Berdasarkan pada laporan BPS (2021), rasio jumlah wirausaha di Indonesia saat 
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ini sebesar 3.47% atau sekitar 9.5 juta jiwa dari 276.4 juta jiwa total jumlah 

penduduk. Jumlah wirausaha di Indonesia memang sudah melebihi standar ideal 

internasional, akan tetapi Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan 

negara tetangga di Asia tenggara. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan instrumen 

fundamental dalam pertumbuhan ekonomi. Pengembangan UMKM berpotensi 

mengembangkan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan 

kemiskinan di negara-negara berkembang (Manzoor, Wei dan Sahito, 2021: 2). 

UMKM juga berperan penting dalam mengatasi masalah pengangguran karena 

memiliki fleksibilitas dan ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi yang 

berkepanjangan, maka tidak berlebihan mengatakan bahwa UMKM sebagai 

harapan tulang punggung pertumbuhan perekonomian nasional (Kara, 2013: 272). 

Ketangguhan UMKM menghadapi krisis ekonomi terbukti di beberapa negara 

berkembang seperti Brasil dan India. Ketangguhan UMKM pada saat masa krisis 

maupun setelah masa krisis di Brasil dan India menunjukkan kinerja yang luar 

biasa diantaranya meningkatnya lapangan kerja, jumlah perusahaan, dan nilai 

tambah UMKM mengalami peningkatan luar biasa yaitu sebesar 40% (Karadağ, 

2016: 25).  

Kelompok UMKM di Indonesia juga memainkan peran yang sangat 

penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kelompok UMKM memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan PDB lebih dari 50%. Bahkan UMKM mampu 

memberi kesempatan kepada pekerja yang berketerampilan rendah dan para 

perempuan miskin yang telah menikah terutama di pedesaan. Keadaan berubah 

setelah kemunculan Covid-19 dimana dampak adanya kebijakan untuk menekan 

penyebaran virus mengakibatkan UMKM mengalami penurunan pendapatan 

bahkan pemutusan hubungan kerja akibat usaha mengalami kerugian besar 
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(Tambunan, 2021: 3). Setelah kemunculan Covid-19 keadaan perusahaan besar 

maupun perusahaan kecil mengalami penurunan drastis. Usaha mikro adalah 

tingkatan terendah baik dari sisi pemodalan dan pendapatan, namun berdasarkan 

survey pada tahun 2018 usaha mikro mendominasi 98.68% kelompok usaha di 

Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM 

(2018). Jika usaha mikro semakin terpuruk maka akan menjadi ancaman besar 

terhadap PDB dan perekonomian Indonesia.  

Masalah utama usaha mikro saat ini adalah keterbatasan modal terutama 

mereka yang berstatus unbankable. Ketidakmampuan memenuhi persyaratan 

seperti adanya jaminan kebendaan (collateral minded) dan tingkat suku bunga 

kredit yang tinggi adalah kendala besar mereka mendapatkan bantuan modal di 

lembaga keuangan seperti bank. Modal memainkan peran penting dalam 

membangun usaha (Muhamat et al., 2013: 60). Kemudahan mengakses sumber 

modal merupakan faktor penting terutama bagi kelompok usaha mikro. Usaha 

mikro yang sumber modalnya berasal dari pihak ketiga (eksternal) berdampak 

terhadap keberhasilan usahanya (Mcmahon, 2001: 25; Kristiansen, Furuholt dan 

Wahid, 2003: 258; Chittithaworn et al., 2011: 186).  

Selain modal, faktor keberhasilan usaha juga ditentukan oleh karakteristik 

usaha (Cieslik, Michalek dan Michalek, 2014: 7; Too dan Simiyu, 2018: 672). 

Karakteristik usaha menggambarkan proses berkembangnya usaha dari awal 

berdiri hingga saat ini (Islam et al., 2011: 293). Indikator yang digunakan untuk 

mengetahui karakteristik sebuah usaha mikro diantaranya yaitu sumber modal dan 

lama usaha (Ganyaupfu, 2013: 1; Essel, Adams dan Amankwah, 2019: 9; Vasan, 

2020: 322). Keberhasilan usaha yang dikelola mustahik memiliki pengaruh positif 

terhadap peningkatan kesejahteraan mereka (Pertiwi, Herianingrum dan Kusuma, 

2020: 60). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya untuk mewujudkan 
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keberhasilan kelompok UMKM agar mampu memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan perekonomian Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Salah satu instrumen Islam untuk mewujudkan keberhasilan usaha orang-

orang yang kurang mampu adalah zakat (Widiastuti, Auwalin, Rani dan 

Ubaidillah Al Mustofa, 2021: 3). Para pelaku usaha mikro seringkali terkendala 

kecukupan modal dalam mengembangkan usahanya, hal tersebut dapat diatasi 

melalui penyaluran zakat yang didistribusikan dalam bentuk zakat produktif 

(Riyadi et al., 2021: 23). Penelitian yang dilakukan oleh Prahesti dan Putri (2018: 

156) yang menunjukkan peran modal yang diberikan oleh pihak lembaga zakat 

kepada penerima manfaat mampu meningkatkan pendapatan usaha mustahik.  

Pemberdayaan zakat dengan cara pemberian modal usaha tidak selamanya 

menjaminan keberhasilan usaha mustahik. Sebagaimana dalam temuan Mahmud 

et al., (2014: 344) pemberian zakat produktif tidak berpengaruh terhadap kualitas 

produksi mustahik sehingga usaha yang telah didanai mengalami kegagalan. 

Kurangnya keterampilan dan pengetahuan menjadi penyebab gagalnya usaha yang 

dikelola, sehingga perlu upaya lain selain dari pemberian modal. Selain bantuan 

modal, upaya pemberdayaan bagi masyarakat miskin dapat juga dilakukan dengan 

cara memberikan pendampingan usaha kepada mustahik. Perlunya dilakukan 

pendampingan usaha bertujuan agar mustahik mendapatkan pelatihan usaha yang 

memadai dan mengetahui kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan mustahik dalam 

menjalankan usahanya. Pemanfaatan zakat produktif dapat meningkatkan 

kesejahteraan mustahik apabila penyaluran dana zakat disertai dengan pembinaan 

dan pendampingan (Mawardi et al., 2023: 118).  

Pendampingan usaha merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi 

keberhasilan usaha, sedangkan faktor internal melibatkan etos kerja. Keberhasilan 
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dalam mengelola usaha juga bergantung pada komitmen serta sikap pribadi dari 

pelaku usaha. Kontribusi etos kerja akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

serta menciptakan lingkungan kerja harmonis yang akan berdampak terhadap 

peningkatan kinerja sebuah usaha (Kareem, Azmin dan Ahmad, 2017: 475). 

Keterlibatan etos kerja dalam menjalankan usaha akan menjadi potensi 

mewujudkan keberhasilan seseorang dalam menjalankan usahanya serta 

membawanya pada kesejahteraan. 

Jumlah masyarakat di Sulawesi selatan jika mengacu pada data BPS 

(2022) yaitu terdapat 777.44 ribu jiwa atau 8.63% dari 9.31 juta penduduk yang 

termasuk dalam kategori prasejahtera. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi 

kecukupan makanan 2100 kalori dan kecukupan non makanan meliputi 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan dikategorikan sebagai 

prasejahtera menurut BKKBN. Adapun menurut Beik dan Arsyianti (2016: 145) 

suatu rumah tangga dikategorikan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan 

spritual dan material. Begitupun juga dengan kesejahteraan menurut Al-Syatibi 

dalam Fauzia dan Riyadi (2018: 89) jika salah satu dari lima unsur pokok tidak 

terpenuhi maka rusaklah kehidupan manusia, oleh karena itu unsur harta 

(material) yang termasuk ke dalam lima unsur pokok tidak dapat diabaikan karena 

posisinya sebagai salah unsur penting kesejahteraan manusia.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik 

untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul, “Determinan Kesejahteraan 

Mustahik dengan Etos Kerja dan Pendampingan Usaha sebagai Variabel 

Pemoderasi” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

merincikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: 
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1. Apakah zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik? 

2. Apakah karakteristik usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik? 

3. Apakah etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik? 

4. Apakah etos kerja memoderasi pengaruh karakterisrik usaha terhadap 

kesejahteraan mustahik? 

5. Apakah pendampingan usaha memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik? 

6. Apakah pendampingan usaha memoderasi pengaruh karakteristik usaha 

terhadap kesejahteraan mustahik? 

C. Definisi Opersional  

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi 

variabel yang lain. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menyebabkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(Sugiyono, 2013: 4). Variabel independen dalam penelitian ini ada dua yakni 

sebagai berikut: 

a. Zakat Produktif (X1) 

Dalam program penyaluran zakat terdapat dua model yakni program 

charity yang bersifat konsumtif dan pemberdayaan yang bersifat produktif. 

Setelah terpenuhinya kebutuhan dasar (Al-Hajah Al-Massah) berupa kebutuhan 

primer para fakir miskin, barulah dilakukan pemberdayaan ekonomi berupa 

penyaluran zakat produktif. Pendayagunaan zakat berbasis produktif yang 

berkaitan dengan perekonomian dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu 

pendayagunaan produktif tradisional dam produktif kreatif. Pendayagunaan 

produktif tradisional bertujuan untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan 
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lapangan kerja bagi orang-orang miskin melalui pemberian barang-barang 

produktif seperti kambing, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Adapun 

pendayagunaan produktif kreatif bertujuan untuk membantu atau menambah 

modal seorang pedagang atau pengusaha kecil (Musa, 2020: 233). Berdasarkan 

beberapa penelitian terdahulu (Faisal dan Yuliani 2018:377; Riyadi et al. 2021:23) 

zakat produktif terdiri atas dua jenis yaitu zakat produktif ada yang berbasis 

produktif tradisional dan ada yang produktif kreatif.  

1) Bantuan produktif tradisional yang diberikan tidak dalam bentuk uang 

tunai digunakan untuk menambah usaha dan memfasilitasi usaha para 

pelaku usaha mikro. 

2) Bantuan produktif kreatif yang diberikan dalam bentuk uang tunai 

digunakan untuk pengembangan usaha, keberlangsungan usaha, 

mencukupi kebutuhan usaha, dan pembelian kebutuhan usaha para pelaku 

usaha mikro. 

b. Karakteristik Usaha Mustahik (X2) 

Karakteristik usaha menunjuk pada proses berkembangnya usaha dari awal 

berdiri hingga saat ini (Islam et al., 2011: 293). Usaha yang drintis dari bawah 

pasti telah melewati banyak hal. Hal tersebut menjadikan mereka mendapat 

banyak pelajaran dari pengalaman yang didapatkan sejak merintis usahanya 

(Vasan, 2020: 322). Setiap usaha yang dibangun pasti membutuhkan modal, akan 

tetapi modal itu sendiri yang menjadi kendala besar bagi para pelaku usaha kecil 

dan mikro. Lembaga keuangan juga tidak dapat mengabulkan permohonan 

pembiayaan/pinjaman yang tidak memenuhi persyaratan seperti kualitas jaminan, 

oleh karena itu zakat dapat menjadi solusi untuk mengembangkan usaha-usaha 

kecil (Anis dan Kassim, 2016: 236). Selain sumber modal, pengalaman akan terus 

bertambah seiring berjalanya umur usaha dan tentu juga akan berdampak baik 
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terhadap perkembangan usaha (Kristiansen, Furuholt dan Wahid, 2003: 255; 

Islam et al., 2011: 293). Dimensi karakteristik usaha yang dimaksud dalam 

penelitian ini terdiri atas sumber modal dan lama usaha. 

2. Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah tipe variabel-variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antaravariabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang mempunyai 

pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antara variabel. Variabel moderating 

dalam penelitian ini ada dua yakni sebagai berikut: 

a. Etos Kerja (M1) 

Menurut Sinamo (2011: 15) etos kerja adalah seperangkat perilaku positif 

yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada 

paradigma kerja yang integral dan disertai juga dengan kerja keras. Menurut Max 

Weber dalam Fauzia (2019: 342) bahwa nilai-nilai yang terkandung pada agama 

atau budaya tertentu diyakini dapat mempengaruhi pemeluk dan masyarakatnya 

dalam hal yang berkaitan dengan kemanjuan ekonomi mereka. Agama Islam juga 

mengajarkan banyak tentang etos kerja yang baik dalam bekerja. Rasulullah saw, 

telah menekankan umatnya untuk semangat dalam bekerja dan tidak meminta-

minta, karena beliau merupakan sosok yang tidak diragukan sebagai pekerja keras 

dalam berbisnis. Dalam bekerja seorang muslim harus mempunyai etos kerja 

Islami yang dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu kesungguhan, jujur, 

tekun amanah, dan kreatif (Hafidhuddin, 2000: 34). 

b. Pendampingan Usaha (M2) 

Pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang 

bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi sehingga pendampingan 

maupun yang didampingi bisa berkonsultasi memecahkan masalah bersama-sama, 
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interaktif yaitu antara pendampingan dan yang didampingi dapat dipahami 

bersama, motivatif yaitu pendampingan harus dapat menumbuhkan kepercayaan 

diri dan dapat memberikan semangat/motivasi dan negosiatif yaitu pendampingan 

dan yang didampingi mudah melakukan penyesuaian (Mustofa, 2010: 169). Peran 

pendampingan dalam menjalankan sebuah usaha merupakan bentuk upaya dalam 

meningkatkan kapasitas pelaku usaha (Widiastuti, Auwalin, Rani, Mawardi, et al., 

2021: 80). Sejalan dengan Ife, Suharto (2009: 95) menyebutkan bahwa 

pendampingan berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yaitu 

pemungkinan/fasilitasi, perlindungan, penguatan, dan pendukungan. 

3. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (independen). Variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 

4). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahreraan umat (Y). Imam 

al-Syathibi, seorang pemikir Islam yang mempelopori lahirnya ilmu tujuan-tujuan 

syariah (Maqashid Al-Syariah) melalui karya monumentalnya, al-muwafaqat, 

menjelaskan bahwa tujuan utama syariah Islam adalah meningkatkan 

kesejahteraan manusia (Zainuddin, 2014: 8-9). Menurut Asy-Syatibi, 

kesejahteraan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya 5 unsur, yaitu agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta (Fauzia dan Riyadi, 2018: 89). 

Tabel 1.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Sumber 
Dimensi 

(Indikator pernyataan) 

Zakat 

Produktif 

(Azhari, 2018; 

Faisal dan 

Yuliani, 2018; 

Wahyuningsih

, 2019; Riyadi 

Produktif Kreatif/Produktif Tradisional: 

• (Bantuan modal/fasilitas yang saya terima mendukung  

perkembangan usaha) 

• (Bantuan yang saya terima menjadikan saya tetap 

bekerja/ tidak menganggur) 
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et al., 2021) 

Karakteristik 

Usaha 

(Islam et al., 

2011;  Anis 

dan Kassim, 

2016; 

Irfinanda, 

2023) 

Sumber Modal: 

• (Usaha saya berkembang karena tidak terbebani bunga 

pinjaman dari luar)  

• (Usaha saya berkembang karena saya tidak 

bergantung pinjaman dari luar) 

(Kristiansen, 

Furuholt dan 

Wahid, 2003; 

Islam et al., 

2011; Vasan, 

2020; Mothibi, 

2015;  

Irfinanda, 

2023)  

Lama Usaha: 

• (Keterampilan usaha saya meningkat karena usaha ini 

sudah lama berjalan) 

• (Pelanggan semakin bertambah karena usaha ini sudah 

lama berjalan) 

• (Pengalaman saya semakin meningkat karena usaha 

ini sudah lama berjalan) 

• (Saya semakin memahami strategi menghadapi 

persaingan karena usaha ini sudah lama berjalan) 

Etos kerja 

(Hafidhuddin, 

2000; Ali dan 

Al‐Owaihan, 

2008) 

Kesungguhan 

• (saya mengusahakan dan melakukan yang terbaik 

dalam menjalankan usaha) 

Jujur 

• (saya jujur dalam menjalankan usaha) 

Tekun 

• (saya tekun menjalankan usaha untuk hasil yang 

sempurna) 

Amanah 

• (saya selalu berusaha menjaga kepercayaan para 

pembeli)  

Kreatif 

• (saya selalu memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

barang/jasa yang saya jual) 

Pendampingan 

usaha 

(Suharto, 

2009; Novi 

Wahyuningsih

, 2019; Nur 

Fathurrohmanl 

2016: 

Nikmatun 

Amaliyah, 

2020) 

Pemungkinan: 

• (Laznas memberikan pendampingan secara rutin 

sesuai kesepakatan jadwal) 

• (Laznas selalu memantau perkembangan pemasaran, 

produk, keuangan dan sebagainya) 

Perlindungan 

• (Laznas membantu kesulitan usaha yang saya hadapi) 

• (Laznas mengawasi baik secara langsung dan tidak 

langsung kegiatan usaha saya) 

Penguatan: 

• (Laznas mengarahkan bagaimana mengelola usaha 

yang baik dan benar) 

• (Laznas mengarahkan saya menemukan potensi diri 

untuk pengembangan usaha) 

Pendukungan: 

• (Laznas membantu membangun jaringan atau relasi 
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D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari 

terjadinya duplikasi yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. Pada 

penulisan ini peneliti bermaksud memposisikan tulisan dan penelitian yang 

berbeda dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan tentang 

determinan kesejahteraan mustahik dengan etos kerja dan pendampingan usaha 

sebagai variabel pemoderasi. Sesuai dengan hasil penelusuran terhadap literatur 

kepada msyarakat terkait usaha saya) 

• (Laznas selalu mendukung usaha yang saya) 

Kesejahteraan 

Mustahik 

(Fauzia dan 

Riyadi, 2018; 

Widiastuti, 

Auwalin, Rani 

dan Al 

Mustofa, 

2021) 

Agama: 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya rajin melaksanakan ibadah) 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik 

menjadikan saya sadar bersedekah) 

• Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

wawasan agama saya meningkat 

Jiwa : 

• Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya bisa gunakan hasil usaha saya kenutuhan 

kesehatan seperti obat. 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya bisa gunakan hasil usaha saya mengkonsumsi 

makanan sehat dan halal 

Harta: 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

pendapatan saya meningkat) 

• Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya memiliki simpanan/tabungan) 

Intelektual: 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya sadar pendidikan dan keterampilan itu penting) 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya semangat memajukan kehidupan keluarga) 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya berpikir untuk mengembangkan usaha agar 

memiliki kehidupan yang lebih baik lagi) 

Keturunan dan keluarga: 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

saya membantu keluarga memenuhi kebutuhan pokok) 

• (Adanya program pemberdayaan mustahik membuat 

keluarga saya semakin harmonis dan tenang) 
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kepustakaan, terutama karya-karya ilmiah, buku-buku, majalah artikel dan surat 

kabar yang digunakan dalam penulisan ini, dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

Zakat Produktif → Kesejahteraan 

No 
Nama, (Tahun), dan 

Judul Penelitian 
Tujuan 

Metode dan 

Hasil Penelitian 

1 

Irfan Syauqi Beik & 

Arsyianti Laily Dwi  

(2016) “Measuring 

zakat impact on 

poverty and welfare 

using CIBEST Model” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis peran 

program zakat berbasis 

produktif terhadap tingkat 

kemiskinan dan kesejahteraan 

mustahik menggunakan model 

CIBEST 

CIBEST 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa zakat 

produktif dapat 

meningkatkan indeks 

kesejahteraan mustahik 

sebesar 96.8% 

2 

T. Widiastuti, I. 

Auwalin, L. Rani, M. 

Al-Mustofa, Ubaidillah 

(2021) “Effect of 

Business Growth on 

Zakat Empowerment 

Program And 

Mustahiq’s Welfare” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengkaji efek mediasi 

pertumbuhan usaha terhadap 

hubungan antara pemberdayaan 

zakat produktif dengan 

kesejahteraan mustahik 

SEM-PLS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa zakat 

produktif berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kesejahteraan mustahik 

3 

Srinovita, Y., 

Kuswandi, D., Asmita, 

B., & Fahrudin, F.  

(2019) “The impact of 

Z-mart BAZNAS 

program on community 

welfare enhancement.”  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk melihat dampak program 

Z-Mart terhadap peningkatan 

perekonomian masyarakat 

miskin. 

SPSS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa zakat 

produktif berpengaruh 

signifikan terhadap 

penimgkatan kesejahteraan 

mustahik. 

Karakteristik Usaha → Kesejahteraan  

1 

Irfinanda (2023) 

“Pengaruh Modal 

Sendiri, Kredit Usaha 

Rakyat (KUR), Sikap 

Kewirausahaan, Lokasi 

Usaha, Lama Usaha 

dan Teknologi 

Informasi Terhadap 

Pendapatan Umkm di 

Kabupaten Sleman” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh 

modal sendiri, KUR, sikap 

kewirausahaan, lokasi usaha, 

lama usaha, dan teknologi 

infomrasi terhadap pendapatan 

UMKM di Kabupaten Sleman 

SPSS 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

sumber modal yang tidak 

berasal dari pinjaman 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan UMKM. 

2 

Ganyaupfu, E. M. 

(2013) “Entrepreneur 

and Firm 

Characteristics 

Affecting Success of 

Small & Medium 

Enterprises (SMEs) in 

Gauteng Province.” 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis pengaruh 

karaktertistik pengusaha dan 

perusahaan terhadap 

keberhasilan usaha kecil dan 

menengah di Provinsi Gauteng 

Afrika Selatan 

SPSS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa umur 

usaha berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

keberhasilan usaha. 
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3 

Vasan, M. (2020) 

“Moderating effect of 

demographic and 

business 

characteristics on 

performance of women 

owned small 

enterprises: Empirical 

evidence from India.” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

utntuk menganalisis pengaruh 

karaktertistik demografi dan 

usaha terhadap kinerja usaha 

kecil milik perempuan 

SPSS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

seluruh dimensi 

karaktertistik berpengaruh 

signifikan terhadap 

keberhasilan usaha milik 

perempuan 

Etos Kerja → Kesejahteraan 

1 

Yesil, S., Sekkeli, Z. 

H., & Dogan, O. 

(2012). “An 

Investigation into the 

Implications of Islamic 

Work Ethic (IWE) in 

the Workplace.” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

utntuk mengidentifikasi apakah 

terdapat perbedaan nilai-nilai 

etos kerja Islami (IWE) pada 

masing-masing karakteristik 

usaha suatu tempat kerja. 

SPSS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai-

nilai etos kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan 

2 

Kumar, N., & Rose, R. 

C. (2010). “Examining 

the link between 

Islamic work ethic and 

innovation capability” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

utntuk menganalisis mendalam 

tentang etos kerja Islam (IWE) 

dan pengaruhnya terhadap 

kemampuan inovasi usaha di 

sektor publik 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai-

nilai etos kerja 

berpengaruh positif 

terhadap kemampuan 

inovasi suatu usaha 

3 

Madnasir, M., 

Setyanto, A. R., & 

Zuliansya, A. (2022) 

“The Application of 

Economic Values, 

Islamic Work Ethic on 

Welfare in Community 

Development.” 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mengkaji 

penerapan nilai ekonomi, etos 

kerja Islami terhadap 

kesejahteraan dalam 

pengembangan masyarakat 

petani di Kecematan Sukau 

Kabupaten Lampung Barat 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa etos 

kerja Islam (IWE) 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kesejahteraan 

Pendampingan Usaha → Kesejahteraan 

1 

I. Mawardi, T. 

Widiastuti, M. Al 

Mustofa, Ubaidillah, F. 

Hakimi (2023) 

“Analyzing the impact 

of productive zakat on 

the welfare of zakat 

recipients” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh 

zakat produktif dan 

pendampingan usaha terhadap 

pertumbuhan usaha dan 

kesejahteraan mustahik 

SEM-PLS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa zakat 

produktif dan 

pendampingan usaha 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kesejahteraan mustahik 

2 

Andriati dan Huda, 

(2015) “The Influences 

of Productive Zakah 

Mentoring to Saving 

Behavior and the 

Prosperity of Poor 

Housewife.” 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui 

pemberdayaan zakat produktif 

terhadap perilaku menabung dan 

kesejahteraan ibu rumah tangga 

miskin pada program 

masyarakat mandiri Dompet 

Dhuafa 

SEM 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pendampingan usaha 

kepada mustahik hanya 

menunjukkan pengaruh 

sebesar 8.41% terhadap 

peningkatan kesejahteraan 

mustahik. 

3 

Khan, M. A. (2022) 

“Role of Zakat in 

Business Growth and 

Empowerment 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengeksplorasi pengaruh 

pemberdayaan zakat terhadap 

kekayaan mustahik melalui 

SEM-PLS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pendampingan usaha 
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Program” pertumbuhan bisnis sebagai 

variabel mediasi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kekayaan mustahik  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan mustahik. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik melalui etos kerja sebagai variabel pemoderasi. 

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik usaha mustahik 

terhadap kesejahteraan mustahik melalui etos kerja sebagai variabel 

pemoderasi. 

e. Untuk menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan 

mustahik melalui pendampingan usaha sebagai variabel pemoderasi. 

f. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik usaha mustahik terhadap 

kesejahteraan mustahik melalui pendampingan usaha sebagai variabel 

pemoderasi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi 

terhadap pengembangan metode dakwah bilhal yang diintegrasikan ke dalam 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-

lembaga sosial sehingga mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik di 
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Provinsi Sulawesi selatan. Metode dakwah bilhal merupakan tindakan nyata yang 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyararakat.  

Dakwah bilhal adalah aktivitas dakwah Islam yang dilakukan dengan 

tindakan nyata untuk memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginkan penerima 

dakwah (masyarakat) tersebut (Amin, 2009: 3; Sandi, 2017: 967). Metode dakwah 

bilhal bukti bahwa Islam datang membawa rahmat untuk seluruh alam dan 

khususnya pada pemeluknya. Dakwah bilhal dalam pemberdayaan masyarakat 

juga berusaha menyentuh segi-segi kehidupan masyarakat kelas bawah sesuai 

dengan kebutuhan mereka. 

b. Kegunaan Secara Praktis 

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 

kajian dari pihak Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) khususnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari lima aspek yaitu agama, jiwa, akal, 

keturunan/keluarga, dan harta. Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat 

khususnya kelas bawah yang kurang beruntung, maka diharapkan mampu 

memahami kondisi kebutuhan mereka agar pemberian bantuan menjadi tepat 

sasaran dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.  

Rekomendasi yang dapat menjadi rujukan dari hasil penelitian bahwa 

dengan adanya integrasi metode dakwah bilhal dalam pemberdayaan masyarakat 

diharapkan mampu menjadi kajian ilmiah dalam optimalisasi pendayagunaan 

zakat produktif oleh lembaga zakat yang ada di Provinsi Sulawesi selatan serta 

daerah-daerah luar lainnya yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah.  



   

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teori Pemberdayaan 

1. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari konsep pembangunan 

masyarakat. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pembangunan 

masyarakat merupakan proses pengintegrasian antara potensi-potensi yang 

dimiliki masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk 

mencapai beberapa hal diantaranya yaitu; 1) Untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi, sosial, dan kebudayaan; 2) Untuk mengintegrasikan masyarakat ke 

dalam konteks kehidupan berbangsa; 3) Untuk memberdayakan mereka agar 

mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada 

level nasional. 

Menurut Craig dan Mayo (1995) Konsep pembangunan masyarakat tidak 

jauh berbeda dengan konsep pemberdayaan yaitu kemandirian, partisipasi, 

jaringan kerja, dan pemerataan. Menurut Ife (1995: 182) pemberdayaan berarti 

menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan 

keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri di dalam menentukan masa depan 

mereka, serta berpastisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka 

sendiri. Tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan dari mereka 

yang tidak beruntung. 

Menurut Suharto (2009: 6) dalam proses pemberdayaan, diperlukan 

pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan 

yang dalam penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan :  

1) Pemungkinan, menciptakan suasan atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang secara optimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan 
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bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumber daya dan 

keterampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai pemberdayaan 

maasyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai 

keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok. 

2) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelomok-kelompok lemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang 

tidak seimbang antara kelompok yang kuat dan yang lemah, dan mencegah 

terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadao kelompok yang lemah. 

3) Penguatan, pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap 

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menjunjung kemandirian 

mereka. Masyarakat hendaknya mencoba memanfaatkan secara mandiri 

terhadap sumber daya dimiliki, seperti keuangan, teknis, dan alam serta 

manusia dari pada mengantungkan diri terhadap bantuan dari luar. Melalui 

program pemberdayaan masyarakat diupayakan agar masyarakat yang 

mampu memanfaatkan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada dalam 

masyarakat seminimal mungkin. 

4) Penyongkongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

5) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan 

distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok di masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan 

dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan 

jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan 

mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan 

budaya (Widjaja, 2003: 169). Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila 

pembangunan dijalankan melalui pendekatan pemberdayaan (Muslim, 2017: 81), 
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dengan kata lain pemberdayaan juga bertujuan untuk mewujudkan kemandirian 

dalam masyarakat. 

Setiap program pemberdayaan tidak selamanya berjalan mulus. Seberapa 

banyak pun program pemberdayaan yang telah diberikan kepada masyarakat 

namun masih menjadikan mereka ketergantungan dan tidak mandiri, maka 

program tersebut belum bisa dikatakan berhasil. Menurut Lippit dan Westley 

(1958) penyebab gagalnya pemberdayaan masyarakat membentuk kemandirian 

masyarakat sering disebabkan oleh kinerja fasilitator yang tidak profesional dan 

kurang handal (Muslim, 2017: 81). Oleh karena itu dalam pemberdayaan 

masyarakat dibutuhkan tenaga fasilitator yang profesional dan handal agar dapat 

membangun kemandirian masyarakat sesuai dengan yang direncanakan. 

2. Metode Dakwah Bilhal Dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam sejarah Islam, pemberdayaan masyarakat bukanlah hal baru. 

Rasulullah saw, telah memberikan contoh konsep pemberdayaan masyarakat 

sebagai bagian dari aktivitas dakwahnya yaitu dakwah bilhal. Beliau memberikan 

contoh terkait prinsip keadilan, persamaan, dan partisipasi di tengah-tengah 

masyarakat. Sikap toleran yang hakiki sudah diterapkan sejak pemerintahan 

Rasulullah saw, sehingga mempunyai prinsip untuk selalu menghargai etos kerja, 

saling tolong-menolong (ta’awun) bagi semua warga negara untuk melaksanakan 

ajaran-ajaran agama. Adanya persamaan beserta kesempatan dalam berusaha 

maka tidak ada lagi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan 

lainnya (Indrajit VO dan Soimin, 2014:1–2). Secara garis besar paling tidak 

bentuk dakwah ada tiga yakni, dakwah lisan (bil lisan), dakwah tulisan (bil 

qalam), dan dakwah tindakan (bilhal). Salah satu bentuk dakwah yang berkaitan 

dengan pemberdayaan adalah dakwah bilhal (dakwah tindakan). Metode dakwah 

bilhal merupakan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, 
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memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 

mengembangkan dengan dilandasi proses kemandirian. Menurut Aziz dalam Zaini 

(2018: 288) ada tiga faktor yang dilibatkan dalam metode ini, yaitu masyarakat, 

pemerintah, dan agen atau pendakwah. Dengan kata lain, pemberdayaan 

masyarakat merupakan bagian dari instrumen Islam karena merupakan salah satu 

bagian dari metode dakwah yaitu dakwah bilhal. 

Menurut Amin (2009: 3), dakwah bilhal merupakan kegiatan-kegiatan 

dakwah yang dilakukan dengan tindakan secara langsung dan diarahkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Dakwah bilhal juga 

merupakan amaliah yang berupa mengembangkan masyarakat dalam rangka 

mewujudkan tatanan sosial, ekonomi, dan budaya yang sejalan dengan prinsip 

ajaran Islam. Secara harfiah dakwah bilhal adalah menyampaikan ajaran Islam 

dengan perbuatan nyata namun tidak bisa disandingkan dengan dakwah bil lisan. 

Walaupun keduanya tidak dapat disandingkan, tetapi keduanya metode dakwah 

ini saling melengkapi. Menurut Quraish Shihab dakwah bilhal identik dengan 

dakwah pembangunan masyarakat muslim karena dakwah bilhal juga bertujuan 

untuk menunjang segi-segi kehidupan masyarakat agar komunitas memiliki 

kemampuan untuk mengatasi kebutuhan dan kepentingan anggotanya khususnya 

dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Abdullah, 2015: 36). Maka 

dari itu dari dakwah bilhal tidak hanya untuk memperbaiki kebutuhan material 

saja tetapi juga termasuk usaha pemenuhan kesejahteraan yang multidimensi 

seperti ibadah dan kebutuhan non material lainnya. 

Dalam dakwah bilhal hubungan antara pendakwah dan sasaran dakwah 

bersifat kemitraan, bukan hubungan ketergantungan, sehingga diharapkan tumbuh 

masyarakat yang dapat berpikir kritis terhadap diri dan lingkungannya, serta 

mampu mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Menurut Aripudin dalam 
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Zaini (2018: 289) nilai-nilai Islam di transformasikan dalam tindakan nyata 

sehingga eksistensi Islam benar-benar ada bagi kehidupan masyarakat yang 

membutuhkan. Adapun pendepakatan Islam dalam pemberdayaan masyarakat 

dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sebagai berikut: (Harahap, 1999: 91) 

a. Pendekatan Parsial-Kontinu 

Pendekatan dengan cara pemberian bantuan langsung, seperti kebutuhan 

pokok, sarana dan prasarana. Hal ini diberikan terutama terhadap orang 

yang tidak sanggup bekerja sendiri. Misalnya orang yang cacat abadi, 

orang tua lanjut usia, dan sebagainya. 

b. Pendekatan Struktural 

Pendekatan yang dilakukan dengan pemberian pertolongan secara kontinu 

terutama pengembangan potensi skill. Harapannya agar masyarakat kurang 

berdaya dapat mengatasi kemiskinan atau kelemahannya sendiri. Bahkan 

dari orang yang dibantu diharapkan pada akhirnya menjadi orang yang 

turut membantu. 

Dua pendekatan di atas dapat dilihat sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat dalam tiga tahapan. Strategi pertama yaitu rekonstruksi tahap etika 

psikologis dari nilai pasif ke nilai aktif terhadap masyarakat kelas bawah terkait 

kemiskinan. Masyarakat yang kurang terberdayakan diberi penjelasan 

(awareness), menarik minat (interest), mencoba (trial), dan mempertimbangkan 

(evaluation) bahwa kemiskinan bukanlah suatu takdir bawaan yang mana kita 

harus diam dan pasrah akad keadaan, selalu menunggu bantuan sehingga tidak 

menghasilkan perubahan. Strategi kedua yaitu mengadakan upaya perubahan 

tingkah laku terhadap fakir miskin yang sudah sadar dan bersemangat tadi, dengan 

pendidikan keterampilan, meningkatkan kemampuan manajerial, pengetahuan-

pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan sebagainya. 
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Strategi ketiga yaitu mengupayakan perubahan status melalui perwujudan 

komitmen kemitraan dan suntikan dana seperti modal usaha secara struktural, 

setelah sudah terampil dan aktif tadi (Harahap, 1999: 124). 

B. Zakat Produktif 

1. Zakat 

a. Pengertian Zakat 

Menurut Abu Muhammad bin Qutaibah zakat berasal dari kata zakaa 

(bersih), namaa (tumbuh atau berkembang), dan ziyadah (tambahan). Dimaknai 

dengan istilah-istilah demikian karena zakat menjadikan harta berkembang dan 

berkelanjutan (Qudamah, 2007: 433). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam 

Al-Wahidi harta yang dikeluarkan karena zakat pada hakikatnya menambah harta 

dan menghindarkan dari kerusakan (Nawawi, 2009: 595). 

Makna asal dari kata zakat yang paling tepat menurut Al-Qahthani adalah 

bertambah, berkembang, kesucian, dan berkah. Segala sesuatu yang bertambah 

(baik) maka disebut zakat. Tanaman tidak akan tumbuh kecuali jika terbebas dari 

penyakit. Oleh karena itu zakat juga menunjukkan makna suci atau bersih. Jika 

zakat disifati pada diri manusia maka sifat itu bermakna kebaikan, sehingga zakat 

menjadikan bertambahnya kebaikan pada diri manusia (Al-Qahthani, 2018: 9). 

Adapun menurut Al-Utsaimin (2008: 45) zakat yang secara bahasa 

memiliki makna bertambah dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat 

adalah suatu ibadah kepada Allah dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara 

dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau lembaga zakat tertentu. 

Kemudian hubungan makna antara zakat secara bahasa dan istilah adalah 

meskipun zakat secara lahirnya mengurangi kualitas harta, namun dari sisi 

pengaruh (atsar) justru bertambah keberkahan dan jumlahnya. Hal tersebut 

dikarenakan jika manusa menunaikan kewajiban hartanya kepada Allah maka 
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akan ditambah rezekinya dari arah yang tidak terduga, sebagaimana dalam firman-

Nya berikut ini: 

QS. Ar-Ruum/30: 39  

                                  

                   

 

Terjemahnya: 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 

harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa 

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 

melipatgandakan (pahalanya).  

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang diberi kemampuan 

untuk dapat menunaikan kewajibannya pada harta mereka akan mendapatkan 

keberkahan pada harta yang dikeluarkan (zakat) dan begitupun sisa hartanya. Oleh 

karena itulah makna zakat erat kaitannya jika ditinjau dari sisi bahasa yaitu 

tumbuh dan berkembang (Al-Utsaimin, 2008: 46).  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat adalah harta 

yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan 

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Huda 

(2015: 5), zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi sangat 

penting, strategis dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan mustahik.  

b. Dasar Hukum Zakat 

Dalam ajaran Islam zakat adalah pilar bangunan Islam karena zakat 

termasuk dalam salah satu dari rukun Islam, sehingga wajib bagi siapa saja yang 

beragama Islam untuk melaksanakan zakat. Berdasarkan ijma kaum muslimin, 

zakat hukumnya wajib sebagaimana firman Allah swt: 
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QS. Al-Baqarah/2: 43 

                     

 

Terjemahnya: 

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku.  

 

QS. At-Taubah/39: 103 

                             

       

 

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.  

 

Menurut Ibnu Hazm mengenai kedua ayat di atas, perintah Allah swt. 

untuk menunaikan zakat berlaku umum bagi setiap anak kecil, dewasa,orang yang 

berakal, orang gila, orang merdeka, dan hamba sahaya. Sebab mereka adalah 

orang-orang yang membutuhkan pensucian dari Allah swt (Hazm, 2010: 416). 

Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara yang harus diketahui 

setiap Muslim (al-ma’lum min ad-din bidh-dharurah). Maksudnya, setiap muslim 

tanpa kecuali harus mengetahui tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan 

mengelak karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat. Barangsiapa 

mengingkari kewajiban ini ia telah mengingkari rukun Islam. Sama halnya 

mengingkari rukun Islam yang lain, seperti sholat dan puasa. Status hukum zakat 

tersebut sesuai dengan maqashid zakat (tujuan disyariatkannya zakat, yaitu 

memenuhi kebutuhan para mustahik (Sahroni et al., 2019: 143). 
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Terlepas dari hukumnya yang wajib, zakat bukan hanya sekedar bentuk 

ibadah yang mengandung muatan moral belaka sehingga dapat mengikis gaya 

hidup hedonisme dan konsumerisme di kalangan kaum kaya, solidaritas sosial dan 

persaudaraan di kalangan umat. Namun lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang 

strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument 

distrubusi pemerataan harta kekayaan sehingga kesenjangan dapat dieliminir dan 

kemiskinan dapat dientaskan (Kuncoro, 2017: 86). Begitupun dengan 

keseimbangan sosial, dimana adanya penyaluran zakat akan mencegah terjadinya 

kejahatan-kejahatan akibat perbuatan dari golongan orang-orang susah atau 

miskin karena terdesak akan kebutuhan yang tak mampu mereka penuhi 

(Nopiardo, 2016: 213). 

c. Zakat Fitrah dan Zakat Harta 

Zakat terdiri atas dua jenis yakni zakat fitrah dan zakat mal (harta). Zakat 

fitrah yaitu zakat badan dan jiwa. Zakat fitrah menurut istilah adalah zakat yang 

wajib ditunaikan setelah berbuka di akhir bulan suci Ramadhan sebagai pensucian 

orang-orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji. Al-Qahthani 

mendefinisikan zakat fitrah adalah sedekah yang sudah diketahui dengan kadar 

tertentu, dari orang tertentu, syarat-syarat tertentu, golongan tertentu, disalurkan 

kepada golongan tertentu, yang diwajibkan dengan sebab berbuka puasa pada 

bulan Ramadhan, dan sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa fardhu 

yang telah melakukan perbuatan sia-sia dan keji, serta fungsi utamanya untuk 

memberi makan orang-orang miskin (Al-Qahthani, 2018: 319). 

Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang 

dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Adapun menurut ahli fikih yang dimaksud dengan mal adalah setiap 
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harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya (Sahroni et 

al., 2019: 46–47). 

d. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah 

Selain zakat terdapat juga istilah infak dan sedekah. Infak secara bahasa 

bermakna memberikan harta. Sedangkan secara istilah memberikan hartanya 

untuk memenuhi hajat-hajat si penerima harta. Dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan zakat mendefinisikan infak sebagai harta yang 

dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan 

umum. Oleh karena itu dilihat dari sisi istilah dapat dilihat makna zakat lebih 

spesifik dibanding makna infak (Sahroni et al., 2019: 3). 

Adapun sedekah, jika ditinjau secara bahasa memiliki makna benar. 

Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian harta secara sunnah kepada 

orang yang membutuhkan dengan tujuan mendekatkan diri (taqarrub) kepada 

Allah swt. (Sahroni et al 2019: 4) Adapun dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengertian sedekah 

yang lebih operasional yaitu harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang 

atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum (Sahroni et al., 2019:5). 

Sedekah memiliki makna khusus dibanding infak. Sedekah hanya dilakukan 

semata untuk taqarrub kepada-Nya. 

Antara zakat, infak, dan sedekah, ketiga-tiganya memiliki persamaan 

sebagai harta kekayaan yang dikeluarkan oleh orang yang mampu untuk 

kemaslahatan orang yang kurang mampu. Perbedaan utama zakat, infak, dan 

sedekah antara lain sebagai berikut (Barkah et al. 2020:225–227): 

1) Hukum zakat adalah wajib. Dalam al-Qur’an kata zakat disandingkan 

dengan kata shalat sehingga hukumnya sama-sama wajib. Shalat dan 

zakat memiliki dalil-dalil hukum yang jelas sehingga keduanya menjadi 
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wajib dan berdosa apabila ditinggalkan atau tidak dilakukan sesuai 

dengan aturan dalam syariat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu 

yang telah mencapai nisab yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk 

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan 

persyaratan tertentu pula. 

2) Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk 

kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat memiliki aturan nisab, 

maka infak tidak mengenal istilah nisab. Infak dikeluarkan setiap orang 

yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah. Infak 

juga tidak mengharuskan penyalurannya harus diberikan kepada 8 asnaf. 

Allah swt. memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan 

jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, oleh karena itu 

infak hukumnya tidak wajib sebagaimana zakat. 

3) Makna sedekah lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat dimaknai 

dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya 

pahala dari Allah swt. Sedekah dapat berbentuk harta sebagaimana zakat 

dan infak, akan tetapi juga dapat juga berbentuk bukan harta. 

e. Harta yang Wajib Zakat 

1) Zakat Mata Uang, Emas, dan perak. 

Emas tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai jumlahnya mencapai 20 

dinar. Jika jumlah emas sudah mencapai 20 dinar dan sudah mencapai waktu 1 

tahun maka zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak 1/40 atau ½ dinar. Apabila lebih 

dari 20 dinar maka zakatnya diwajibkan mengeluarkan lagi sebanyak 1/40 lagi. 

Sedangkan pada perak, tidak ada kewajiban zakat pada perak sebelum mencapai 

jumlah 200 dirham. Jika jumlahnya sudah mencapai 200 dirham, zakat yang harus 

ditunaikan adalah sebesar 1/40. Selebihnya, baik dalam jumlah sedikit maupun 
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banyak, dihitung menurut jumlah tersebut. Bagi yang memiliki emas atau perak 

yang kurang dari nisab, dia tidak perlu menggabungkan yang satu dengan yang 

lain agar mencukupi 1 nishab. Perbedaan jenis keduanya antara perak dan emas 

menjadi alasan tidak perlu digabungkan. Sebagaimana halnya sapi dengan 

kambing, jika seseorangt mempunyai 199 dirham dan 19 dinar, dia tidak wajib 

mengeluarkan zakatnya (Sabiq, 2008: 77–79). 

2) Zakat Tanaman dan Buah-buahan 

Menurut Ibnu Abbas, kewajiban zakat terhadap tanaman dan buah Namun 

zakat tanaman menjadi tidak wajib jika belum matang atau berwarna tertentu baik 

sebagian atau seluruh permukaan buah sebagaimana karakteristik matang buah 

masing-masing (Az-Zuhaili, 2011: 230-231). 

3) Barang Perdagangan 

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan ulama fikih 

menyatakan wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan. Ibnu 

Rusyd mengatakan bahwa ada perselisihan pendapat dalam hal ini, dimana 

madzhab Zhahiri ragu terhadap shahih tidaknya hadits Samurah dan Abu Dzar. 

Adapun qiyas yang dipegang mayoritas ulama adalah barang yang disediakan 

untuk perniagaan tergolong dalam harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan. 

Maka hal semacam ini sama dengan ketiga jenis harta yang disepakati kewajiban 

zakatnya, yakni tanaman, ternak, dan emas perak (Sabiq, 2008: 85). 

4) Binatang Ternak 

Ada tiga jenis hewan ternak yang wajib untuk dizakati, yakni unta, sapi, 

dan kambing. Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan terenak yang 

dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya bukan dengan 

niat untuk diperjualbelikan. Jika beternak hewan dengan niat atau tujuan 

diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan, maka itu termasuk ke dalam zakat 
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perniagaan. Jika berternak hewan dengan niat atau tujuan diperjualbelikan dan 

mendapatkan keuntungan, maka itu termasuk ke dalam zakat perniagaan. 

Sedangkan jika beternak hewan dengan tujuan beranak maka hal tersebut masuk 

ke dalam kategori zakat peternakan yang penunaian zakatnya mengikuti ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

Faktor niat atau tujuan dalam hal ini sangat penting karena sangat 

berpengaruh dalam menentukan pola pengeluaran zakatnya (Sahroni et al., 2019: 

123). Ternak Unta tidak ada kewajiban zakat pada unta hingga jumlahnya 

mencapai nishab yaitu 5 ekor. Adapun nishab dan kadar zakat unta yakni sebagai 

berikut (Al-Awaisyah, 2009: 66) : 

Tabel 2.1 

Nishab dan Kadar Zakat pada Unta 

Nishab Kadar Zakat 

1-4 Tidak ada kewajiban 

5-24 Wajib dikeluarkan zakat 1 ekor kambing untuk setiap 5 ekor unta 

25-35 
Wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina yang telah berumur 

1 tahun 

36-45 
Wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina yang telah berumur 

2 tahun 

46-60 
Wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina yang telah berumur 

3 tahun 

61-75 
Wajib dikeluarkan zakatnya 1 unta betina yang telah berumur 4 

tahun 

76-90 
Wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor unta betina yang telah berumur 

2 tahun 

91-120 
Wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor unta betina yang telah berumur 

3 tahun 

> 120 

Setiap tambahan 40 ekor zakatnya 1 ekor unta betina yang telah 

berumur 2 tahun sedangkan setiap tambahan 50 ekor zakatnya 1 

ekor unta betina berumur 3 tahun 
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Ternak sapi juga berlaku kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Ibnu 

Abdil Barr mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa petunjuk Nabi saw, 

pada zakat sapi adalah seperti tercantum di dalam hadits Mu’adz. Itulah bilangan 

nishab sapi yang telah disepakati bersama. Adapun kerbau termasuk juga dalam 

hewan yang wajib dizakati karena ia termasuk dalam jenis sapi sebagaimana 

disebutkan dalam Lisanul Arab (Al-Awaisyah, 2009: 67). Adapun nishab dan 

kadar zakat sapi yakni sebagai berikut (Sahroni et al., 2019: 124) : 

Tabel 2.2 

Nishab dan Kadar Zakat pada Sapi 

Nishab Kadar Zakat 

< 30 Tidak ada kewajiban zakat pada sapi 

30 - 39 
Wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi betina atau jantan 

berumur 1 tahun  

40 - 59 
Wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor anak sapi betina berumur 2 

tahun betina atau jantan 

60-69 
Wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor anak sapi jantan atau betina 

berumur 1 tahun  

70-79 
Wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor anak sapi betina berumur 2 

tahun dan 1 ekor anak sapi jantan berumur 1 tahun 

Kemudian zakat untuk kambing atau domba, Rasulullah saw, telah 

mewajibkan zakat pada hewan ternak, dan beliau tidak memberikan batasan 

waktu, sehingga dari keumuman petunjuk nabi tersebut tidak diketahui kapan 

zakat dikeluarkan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa zakat ghanam wajib 

dikeluarkan sekali dalam setahun. 

Selain itu, wajib mengeluarkan zakat pada kambing hingga muslim 

tersebut memiliki 40 ekor kambing yang sudah mencapai masa 1 tahun sempurna 

dan bersambung berdasarkan perhitungan Arab dan Qamariyah. Menurut Ibnu 

Hazm dalam Al-Muhalla, perhitungan 1 tahun harus berdasarkan perhitungan 

Arab (Hazm, 2010: 550). Nishab dan kadar zakat kambing/domba yakni sebagai 

berikut (Rusyd, 2006: 544): 
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Tabel 2.3 

Nishab dan Kadar Zakat pada Kambing/Domba 

Nishab Kadar Zakat 

< 40 Tidak ada kewajiban zakat pada kambing 

40-120 Wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing 

121-200  Wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor kambing 

201-300 Wajib dikeluarkan zakatnya 3 ekor kambing 

>300 Setiap tambahan 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing 

5) Barang Tambang (Ma’din) 

Ma’din (barang tambang diambil dari kata ‘adana fi al-makan, yadinu 

udunun yang berarti menetap di suatu tempat (Sabiq, 2008: 123). Menurut syara’ 

tambang adalah semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk 

menciptakan barang lain yang memiliki harga. Barang tambang ada yang 

bentuknya padat, yang meleleh, dan dibentuk dengan api, serti emas, perak, besi, 

tembaga, timah, dan merkuri. Ada juga yang cair seperti minyak, aspal, dan lain-

lain. Dalam hal ini barang tambang yang dimaksud adalah barang yang berasal 

dari dalam bumi yang belum pernah diolah menjadi barang jadi. Adapun barang 

terpendam yang bentuknya sudah jadi atau siap dimanfaatkan karena aktifitas 

masa lampau, maka ini dinamakan harta karun. 

Wajibnya atas zakat barang tambang telah ditetapkan sebagai ijma. Ibnu 

Al-Mundzir juga tidak mengetahui seorangpun yang menyelisihi dalil wajibnya 

zakat barang tambang (Qudamah, 2007: 699). Ibnu Qudamah mengatakan bahwa 

semua hasil tambang yang keluar dari bumi wajib dizakati sebagaimana emas dan 

perak kecuali tanah. Berbeda dengan pendapat Imam An-Nawawi yang 

mengatakan bahwa tidak ada dalil wajib yang menunjukkan wajibnya barang 

tambang selain emas dan perak sebagaimana pendapat yang diikutinya yaitu 

Imam Syafi’i dan Imam Malik. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban 
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zakat barang tambang adalah 1/40 dan diserahkan kepada golongan yang berkhak 

menerima zakat (Sabiq, 2008: 124). 

f. Penerima Zakat  

Masharif atau sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah swt. dalam 

firman Allah swt: 

QS. At-Taubah/9: 60 

                     

                          

     

Terjemahnya 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 

jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana. 

Berikut rincian penjelasan terkait golongan-golongan yang berhak 

menerima zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat di atas: 

1) Fakir dan Miskin. 

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga pendapatan yang 

cukup. Adapun miskin adalah orang yang memiliki pendapatan, tetapi 

tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun (Sahroni et al., 2019: 

155). 

2) Amil 

Amil adalah orang atau lembaga yang mengelola zakat yang meliputi 

sosialisasi (marketing), pengumpulan, pencatatan dan pendistribusian 

zakat (Sahroni et al., 2019: 165). 
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3) Muallafatu Qulubuhum 

Muallafatu Qulubuhum arti asalnya adalah orang yang dilembutkan 

hatinya. Kelompok muallaf diartikan juga dengan kelompok-kelompok 

berikut: a) Orang yang diharapkan kecenderuangan hatinya; b) 

keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam; c) terhalang niat jahat 

mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan 

mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh 

(Sahroni et al., 2019: 178). 

4) Riqab 

Riqab artinya hamba sahaya atau budak, baik laki-laki maupun 

perempuan. Bagaian riqab menjadi dua: sebagian mukatab dan sebagian 

lagi digunakan untuk membeli hamba sahaya. Riqab dalam konteks 

kontemporer bisa diartikan seagai: a) tawanan muslim yang ditawan oleh 

tentara musuh; b) seorang yang dipenjara karena difitnah; c) seorang 

pembantu yang disekap dan disiksa oleh majikannya; d) bangsa muslim 

yang dijajah oleh bangsa kafir (Sahroni et al., 2019: 190). 

5) Gharimin 

Gharimin merupakan orang yang memiliki hutang, baik untuk keperluan 

diri sendiri maupun orang lain (Sahroni et al., 2019: 193). 

6) Fisabilillah 

Fisabililla (di jalan Allah) makna asalnya adalah jihad qital (perang fisik). 

Makna kontemporernya adalah setiap aktivitas yang ditujukan untuk 

perjuangan di jalan Allah swt. seperti berdakwah, mengelola sarana 

dakwah, dan lain-lain (Sahroni et al., 2019: 201). 

7) Ibnu Sabil 
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Ibnu Sabil adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari suatu tempat 

ke tempat yang lain. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam 

perjalanan untuk melaksanakan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, yang 

diperkirakan tidak mencapai tujuannya jika tidak mendapatkan bantuan 

dana zakat (Sahroni et al., 2019: 213). 

g. Syarat-syarat Zakat 

Zakat mempunyai syarat-syaart wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan 

kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal (jika 

dia memiliki 1 nishab dengan kepemilikan yang sempurna), dan genap 1 tahun 

(Az-Zuhaili, 2011: 172–175). 

1) Merdeka 

Mayoritas ulama sepakat tidak ada kewajiban zakat atas budak karena dia 

tidak memiliki. Pemilik budak itulah pemilik harta budaknya baik seluruh atau 

sebagian. Kepemilikan harta yang tidak sempurna dimiliki oleh budak maka zakat 

hanya diwajibkan kepada tuannya karena dia adalah pemilik harta budaknya. 

Maka zakatnya adalah seperti harta yang ada di tangan rekan kerja atau wakilnya. 

Zakat hanya diwajibkan pada kepemilikan harta secara sempurna. 

2) Islam 

Tidak ada kewajiban atas orang kafir berdasarkan ijma ulama. Sebab zakat 

adalah ibadah pensucian, sedangkan orang-orang kafir bukanlah termasuk ahli 

ibadah (suci).  

3) Baligh dan berakal 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa baligh dan berakal tidak disyaratkan. 

Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila karena wali keduanya masih ada 

untuk mewakilkan mengeluarkan zakat atas harta mereka. Alasan lainnya menurut 

Az-Zuhaili adalah zakat tersebut dimaksudkan untuk mensucikan orang-orang 
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yang berzakat baik anak kecil dan terutama orang gila. pendapat ini lebih utama 

karena di dalamnya ada realisasi kemaslahatan orang-orang fakir, menutup 

kebutuhan mereka, melindungi harta dari perbuatan kotor orang-orang yang 

terdesak kebutuhannya, membersihkan jiwa, melatihnya untuk berakhlak 

menolong dan berderma (anak kecil). 

4) Kondisi harta 

Kondisi harta yang dimaksud disini adalah 5 jenis yang wajib dikeluarkan 

zakatnya berdasarkan kesepakatan ulama. Kondisi harta tersebut disyaratkan 

berkembang karena makna zakat yakni berkembang, tidak bisa terjadi kecuali 

kecuali dari harta yang berkembang. Makna berkembang di sini yang dimaksud 

adalah sesuatu untuk diperdagangkan atau dikembangbiakkan. Adanya maksud 

pemeliharaan sehingga ada kelanjutan proses seperti beranak, penggemukan, 

ataupun beranak yang akan mendatangkan keuntungan. 

Berdasarkan ketetapan syara’ kondisi harta harus mencapai 1 nishab atau 

senilai 1 nishab. Ketentuan 1 nishab tersebut merupakan tanda terpenuhinya 

kekayaaan dan kewajibanz akat. Kemudian terkait kepemilikan sempurna harta 

harus berada pada pemilik aslinya dan berada pada tangannya (kuasanya). Ketika 

pemilik meggadaikan hartanya atau ditahan oleh orang lain maka tidak ada 

kewajiban zakat padanya. 

2. Pendayagunaan Zakat Produktif 

Menurut Asnaini (2008: 63) kata produktif dalam zakat merupakan kata 

sifat dari kata produksi. Dalam konteks ini kata produktif disandingkan dengan 

kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif dimana dalam penggunaaan dan 

pemanfaatan dana zakat atau pendayagunaan zakat bersifat produktif bukan 

bersifat kebalikannya yaitu konsumtif. Zakat produktif dapat didefinisikan sebagai 

zakat, infak, shadaqag dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada 
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mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk keperluan konsumsi 

tertentu, akan tetapi dana zakat tersebut dikembangkan atau dibelanjakan untuk 

membantu usaha yang mereka miliki, sehingga usaha tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan hidup secara terus menerus.  

Adapun menurut Qadir (2011: 163) penerapan zakat produktif dapat 

membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam 

mewujudkan keadilansosial serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat 

produktif yang disalurkan berupa modal usaha disertai dengan pelatihan 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dari rantai kemiskinan. 

Selain berdampak pada perekonomian individu, zakat produktif juga memiliki 

dampak yang lebih luas terhadap peningkatan produksi. Perputaran aset semakin 

lama akan berdampak pada perputaran ekonomi orang lain, sehingga dampaknya 

bukan hanya perindividu melainkan orang disekitarnya juga merasakan 

keuntungan tersebut (Gustang et al., 2012: 198). Berdasarkan beberapa penjelasan 

tentang zakat produktif maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif 

merupakan pemberian zakat dalam bentuk modal usaha sebagai upaya membantu 

meningkatkan produktifitas dan perekonomian mustahik. 

Pendayagunaan zakat berbasis produktif yang berkaitan dengan 

perekonomian dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pendayagunaan 

produktif tradisional dam produktif kreatif. Pendayagunaan produktif tradisional 

bertujuan untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi 

orang-orang miskin melalui pemberian barang-barang produktif seperti kambing, 

alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Adapun pendayagunaan produktif 

kreatif bertujuan untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau 

pengusaha kecil (Musa, 2020: 233).  
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Zakat produktif sangat berpotensi mewujudkan tujuan zakat secara lebih 

efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan melainkan 

upaya mewujudkan keadilan sosial dalam pengentasan kemiskinan. Model 

penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha bagi fakir miskin 

yang masih memungkinkan bekerja dapat berupa pinjaman modal usaha, 

membangun sarana dan prasarana usaha dan menyelenggarakan sentra-sentra 

pendidikan keterampilan dan kejujuran untuk meningkatkan keterampilan para 

penganggur. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak memungkinkan bekerja 

dapat dibangun sebuah panti dimana mereka akan ditampung dan dipenuhi 

kebutuhan hidunya (Musa, 2020: 123-124). 

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 pasal 32 tertera 

bahwa zakat dapat disalurkan untuk usaha produktif dalam rangka membantu 

fakir miskin serta untuk meningkatkan kualitas umat. Syarat-syarat terkait 

pendayagunaan usaha produktif sebagaimana dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 

33 dijelaskan bahwa terdapat syarat, yakni:  

a. Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 

b. Memenuhi ketentuan syariat. 

c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik. 

d. Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. 

Pengelolaaan zakat produktif harus dikelola oleh lembaga amil zakat 

karena organisasi tersebut terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaa, dan 

pendistribusian dana zakat. Secara praktik pendayagunaan zakat oleh sebuah 

lembaga amil zakat tidak hanya sekedar diberikan bantuan modal atau danannya 

saja, karena beberapa mustahik yang menerima bantuan modal usaha mengalami 

kegagalan dalam usahanya (Mahmud et al., 2014; Darma dan Handoyo, 2022) 

akibat minimnya keterampilan. Oleh karena itu, lembaga amil zakat hendaknya 
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tidak hanya sekedar memberikan bantuan modal saja, melainkan ada pemberian 

arahan ataupun pendampingan usaha agar mustahik berhasil mengelola usahanya 

(Gustiani, Ascarya dan Effendi, 2010; Khan, 2022). Dimensi dan Indikator-

indikator yang digunakan dalam pendayagunaan zakat produktif mengacu pada 

beberapa penelitian terdahulu (Azhari, 2018: 49; Faisal dan Yuliani, 2018: 377; 

Wahyuningsih, 2019: 78; Riyadi et al., 2021: 23), yaitu sebagai berikut: 

a. Bantuan produktif tradisional yang diberikan tidak dalam bentuk uang 

tunai digunakan untuk menambah usaha dan memfasilitasi usaha para 

pelaku usaha mikro. 

b. Bantuan produktif kreatif yang diberikan dalam bentuk uang tunai 

digunakan untuk pengembangan usaha, keberlangsungan usaha, 

mencukupi kebutuhan usaha, dan pembelian kebutuhan usaha para pelaku 

usaha mikro. 

C. Karakteristik Usaha 

Karakteristik usaha menunjuk pada proses berkembangnya usaha dari awal 

berdiri hingga saat ini (Islam et al., 2011: 293). Karakteristik usaha meliputi 

beberapa indikator, yaitu sebagai berikut:  

a. Sumber Modal 

Modal adalah faktor produksi yang memiliki kontribusi penting untuk 

menghasilkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan 

pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses 

produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong 

kenaikan produktivitas dan output (Umar, 2000: 17). Dengan kata lain modal 

merupakan unsur terpenting dalam sebuah usaha baik berbentuk tunai maupun 

fasilitas yang digunakan dalam menjalankan usaha. Modal meliputi semua jenis 

barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lain serta 
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jasa-jasa. Modal juga memiliki arti uang yang tersedia di dalam perusahaan untuk 

membeli faktor produksi lainnya (Rosyid, 2009: 56). Modal menurut sumber 

asalnya dapat diuraikan menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal 

sendiri yaitu modal yang didapatkan dari pelaku usaha itu sendiri, seperti 

tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Berbeda dengan 

modal pinjaman, dimana sumbernya berasal dari pihak lain seperti pinjaman atau 

pembiayaan modal dari bank. keuntungan dari modal asing atau pinjaman adalah 

jumlah modal yang didapat tidak terbatas (Rozalinda, 2016: 114). 

b. Lama Usaha 

Lama usaha merupakan usia dari berdirinya usaha baik yang dimulai dari 

nol maupun warisan keluarga. Usaha yang dirintis dari nol lebih berpotensi lebih 

sukses dari mereka yang mendapat warisan dari keluarga karena telah melewati 

proses kerja keras dan ketekunan dalam memperjuangkan usahanya (Mothibi, 

2015: 4). Wirausahawan yang merintis usahanya dari bawah pasti telah melewati 

banyak hal, sehingga mereka mendapat banyak pelajaran dari pengalaman yang 

didapatkan sejak merintis usahanya (Vasan, 2020: 322). Pengalaman yang 

didapatkan melalui perjalanan usaha yang panjang tersebut akan berdampak pada 

kinerja usaha mereka (Kristiansen, Furuholt dan Wahid, 2003: 255; Islam et al., 

2011: 293).  

D. Etos Kerja 

1. Pengertian Etos Kerja 

Secara etimologis, etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos berarti 

sikap, kepribadian, watak, karakter dan keyakinan atas sesuatu (Fauzia, 2019: 

343). Secara istilah, etos kerja menurut Sinamo (2011: 15) adalah seperangkat 

perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang diserta komitmen 

total pada paradigma kerja yang integral, serta kerja keras. Dengan kata lain, etos 
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kerja merupakan salah satu faktor penentu produktivitas karena etos kerja 

merupakan pandangan untuk menilai sejauh mana kita melakukan suatu pekerjaan 

dan terus berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik dalam setiap pekerjaan 

yang kita lakukan. 

Studi tentang etos kerja yang dilakukan oleh Max Weber ketika membahas 

tentang sosiologi agama menyatakan bahwa, nilai-nilai yang terkandung pada 

agama atau budaya tertentu diyakini dapat mempengaruhi pemeluk dan 

masyarakatnya, hal ini berhubungan dengan kemajuan ekonomi mereka. Studi ini 

benar adanya karena nilai yang terkandung dalam suatu agama akan diyakini oleh 

segenap pemeluknya. Islam sangat mendukung pemeluknya untuk mempunyai 

etos kerja yang tinggi dan berusaha agar sukses dunia dan akhirat sebagaimana 

yang dicontohkan Rasulullah dalam berbisnis. (Fauzia, 2019: 342). Pilar penting 

dalam etos kerja Islam adalah perbuatan dan niat. Hal inilah yang membedakan 

antara etos kerja Islam dengan etos kerja agama lainnya. Salah satu asumsi 

mendasar dalam Islam adalah mengutamakan niat daripada hasil. Niat yang 

dibangun dalam sebuah usaha harus mendatangkan manfaat bagi orang lain atau 

masyarakat. Meskipun usaha tersebut mampu mendatangkan keuntungan yang 

besar, tetapi dalam kegiatannya dianggap merugikan yang lain maka hal tersebut 

tidak dibenarkan (Ali dan Al‐Owaihan, 2008: 12). 

Pekerjaan yang melibatkan etos kerja Islami mempunyai nilai yang 

berbudi luhur karena terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup 

yang bersifat material dan menjalankan pekerjaan yang didasarkan pada 

keyakinan bahwa bekerja juga merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah 

swt. (Maharani dan Rahmawati, 2020: 408). Menurut Al-Aidaros et al., (2013: 9) 

etos kerja Islam sangat komprehensif, realistis, dan juga moderat karena Islam 

tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tapi juga menyentuh 



44 

 

 

 

pada aspek material, spritual, moral, intelektual, emosional, individu dan sosial. 

Menurut Ali dan Al‐Owaihan (2008: 10) etos kerja Islami adalah sebuah prinsip 

moral berlandaskan syariat Islam untuk menunjukkan pada manusia mana yang 

benar dan salah agar terbentuk karakter dan sikap individu yang Islami di 

lingkungan kerja. Dengan kata lain, ajaran Islam sangat mendorong umatnya 

untuk bekerja keras dan ajaran Islam juga memuat spirit dan dorongan pada 

tumbuhnya etos kerja yang tinggi.  

2. Indikator-indikator Etos kerja 

Dalam bekerja seorang muslim harus mempunyai etos kerja Islami yang 

antara lain adalah (Hafidhuddin, 2000: 34):   

a. Profesional 

Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan dengan 

sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Tentu saja untuk 

mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, 

modern dan canggih. 

b. Jujur 

Jujur dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan melainkan juga ibadah. 

Seorang muslim yang  dekat dengan Allah akan bekerja dengan baik untuk 

dunia danm akhirat. 

c. Tekun 

Seorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga menekankan agar 

bekerja dengan tekun dan baik yaitu dapat menyelesaikannya dengan 

sempurna karena itu merupakan kewajiban setiap muslim. 

d. Amanah 

Amanah dalam bekerja adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan utama. 

e. Kreatif 
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Orang yang beruntung hanyalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, 

berarti selalu ada penambahan. Inilah sikap perubahan yang diharapkan selalu 

terjadi pada setiap muslim, sehingga tidak akan pernah tertinggal, dia selalu 

antisaifatif terhadap perubahan, dan selalu siap menyikapi perubahan. 

E. Pendampingan Usaha 

1. Pengertian Usaha Mikro 

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam perekonomian 

Indonesia ditunjukkan oleh perannya sebagai pelaku usaha terbesar. Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan instrumen fundamental dalam 

pertumbuhan ekonomi. Pengembangan UMKM berpotensi mewujudkan 

kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di 

negara-negara berkembang (Manzoor, Wei dan Sahito, 2021: 2). UMKM juga 

berperan penting dalam mengatasi masalah pengangguran karena memiliki 

fleksibilitas dan ketangguhan dalam menghadapi krisis ekonomi yang 

berkepanjangan (Kara, 2013: 272).  

 Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan 

yang memenuhi kriteria yakni: Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, 

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. 

UMKM sebenarnya memiliki potensi besar terhadap kemajuan perekonomian 

negara. Kekuatan dari UMKM adalah karakteristik skalanya yang serba terbatas 

ternyata memiliki sejumlah kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah terletak 

pada kemampuan melakukan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan 

lingkungan. Diantara sejumlah kekuatan tersebut adalah fleksibilitas untuk 
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berkreasi, berinovasi dan kemampuan melakukan tindakan yang tidak mungkin 

ditangani oleh perusahaan besar. Setiap kegiatan usaha yang secara ekonomis 

tidak mungkin dilakukan oleh usaha skala besar pada dasarnya menjadi kekuatan 

usaha kecil (Nitisusastro, 2010: 38).  

Peran penting UMKM menurut Departemen Koperasi tentang Undang-

undang perkoperasian Tahun 2008 antara lain; 1) Sebagai pemeran utama dalam 

kegiatan ekonomi; 2) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar; 3) Pemain penting 

dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; 4) 

Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi; 5) Kontribusinya terhadap neraca 

pembayaran. 

2. Pendampingan Usaha 

Menuru Kamil (2010: 169) pendampingan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu menciptakan suatu kondisi 

sehingga pendampingan maupun yang didampingi bisa berkonsultasi 

memecahkan masalah bersama-sama, interaktif yaitu persamaan pemahaman, 

motivatif yaitu menumbuhkan kepercayaan diri, dan memberikan motivasi dan 

negosiatif. Menurut Suharto (2009: 95) pendampingan sosial berpusat pada empat 

bidang tugas dan fungsi yakni: 

a. Pemungkinan atau Fasilitasi 

Pemungkinan atau fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan 

pemberian motivasi atau kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerja 

sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi model, melakukan 

mediasi dan negoisasi, membangun konsensus bersama, serta melakukan 

manajemen sumber. 

b. Perlindungan 
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Fungsi ini berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga 

lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. 

Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber melakukan pembelaan, 

menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat dan, membangun 

jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerja sosial sebagai 

konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah. 

c. Penguatan 

Fungsi ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat 

kapisitas masyarakat. Pendampingan berarti aktif sebagai agen yang memberi 

masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta 

bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang 

didampingi. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, 

melakukan konfrontasi, menyelanggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah 

beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan. 

d. Pendukungan 

Mengacu pada aplikasi ketrampilan yang bersifat praktis yang dapat 

mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendamping dituntut 

tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, 

melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai 

ketrampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika 

kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta 

mengatur sumber dana. 

F. Kesejahteraan  

Secara formal ketentuan tentang konsep kesejahteraan sosial diatur dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang kesejahteraan sosial. Dalam 

ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi 
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terpenuhinya kebutuhan materal, spritual, dan sosial warga negara agar dapat 

hidup layak dan mampu mengembangjan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. Adapun kriteria yang ditetapkan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional) dalam menilai tingkatan kesejahteraan terbagi menjadi lima 

tahapan, yakni sebagai berikut: 

1. Keluarga Prasejahtera 

Rumah tangga dikatakan sebagai keluarga prasejahtera apabila keluarga 

tersebut tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan dasar minimal sepeti 

sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan 

2. Kelaurga Sejahtera I (KS-I) 

Rumah tangga dikategorikan KS-I apabila keluarga tersebut mampu untuk 

memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tetapi belum mampu 

memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan ibadah, 

rumah layak, pakaian layak, dan mempunyai penghasilan yang menentu. 

3. Keluarga Sejahtera II (KS-II) 

Rumah tangga dikategorikan KS-II apabila keluarga tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan dasar dan sosial psikologisnya akan tetapi tidak 

mampu memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti menabung, 

pelaksanaan kegiataan masyarakat,  dan peningkatan keagamaan. 

4. Keluarga Sejahtera III 

Rumah tangga dikategorikan KS-III apabila keluarga tersebut mampu 

memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologisnya dan kebutuhan 

pengembangannya, akan tetapi belum bisa secara rutin berkontrubusi 

untuk kegiatan kemasyarakatan serta aktif dalam kegiatan keagaaman, 

keseniaan, olahraga, pendidikan, dan sebagainya. 



49 

 

 

 

5. Rumah tangga dikategorikan KS-III Plus apabila keluarga tersebut mampu 

membeli kebutuhan dasar, sosial psikologis, kebutuhan pengembangan, 

dan memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. 

Apabila dikembalikan kepada pengertian Islam itu sendiri yang berarti 

selamat, sejahtera, aman, dan damai. Islam dan kesejahteraan tidak dapat 

dipisahkan. Ibnu Taimiyah menetapkan bahwa sesungguhnya syariat datang untuk 

menghasilkan kemaslahatan dan melengkapinya, juga untuk menghentikan atau 

meminimalisir kerusakan. Jika dihadapkan pada dua kemaslahatan maka dipilih 

yang paling yang mendatangkan maslahat yang lebih besar, begitupun dengan 

kerusakan maka dipilih yang paling sedikit mendatangkan kerusakan. Al-Ghazali 

dan Ibnu Taimiyah membagi kemaslahatan menjadi dua yakni dunia dan akhirat 

(Fauzia dan Riyadi, 2018: 85–86). 

Imam al-Syathibi, seorang pemikir Islam yang mempelopori lahirnya ilmu 

tujuan-tujuan syariah (Mqashid Al-Syariah) melalui karya monumentalnya, al-

muwafaqat, menjelaskan bahwa tujuan utama syariah Islam adalah meningkatkan 

kesejahteraan manusia (Zainuddin, 2014: 8–9). Menurut Asy-Syatibi, 

kesejahteraan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya 5 unsur, yaitu agama, jiwa, 

akal, keturunan, dan harta. Dalam rangka untuk mewujudkan kelima unsur pokok 

tersebut, Syatibi membagi maqashid al-syariah ada tiga tingkatan, yakni (Fauzia 

dan Riyadi, 2018: 89–90) : 

1. Maqashid Al-Dharuriyat 

Berfungsi untuk memelihara kelima unsur pokok, dan sangat 

memengaruhi kualitas hidup manusia. Sampai-sampai pada tahap jika maqashid 

al-dharuriyat tidak terpenuhi maka akan rusaklah kehidupan manusia. 

2. Maqashid al-hajiyat 
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Berfungsi untuk menghilangkan kesulitan atau dalam rangka memelihara 

kelima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, akan tetapi jika maqashid al-hajiyat 

tidak terpenuhi maka tidak akan membahayakan manusia.  

3. Maqashid al-tahsiniyat 

Berfungsi agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk 

penyempurnaan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. 

G. Hipotesis 

1. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. 

Sebuah konsep yang mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan 

yang bersifat people centered (berpusat pada manusia), participatory 

(partisipatif), empowering (memberdayakan), dan sustainable (berkelanjutan) 

telah dikemukakan oleh Robert Chambers dalam teori pemberdayaan masyarakat. 

Chambers merupakan seorang ahli yang pemikiran dan tulisannya banyak 

terfokuskan untuk kepentingan upaya pemberdayaan masyarakat berpendapat 

bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep yang diungkapkan oleh Chambers 

lebih luas maknanya karena tidak hanya berbicara tentang pemenuhan kebutuhan 

dasar, tapi juga membantu kelompok rentan dan lemah dalam menjangkau 

sumber-sumber produktif serta berpastisipasi dalam proses pembangunan. 

Program-program pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengangkat 

kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dan berdaya sehingga pada 

akhirnya akan menciptakan kemandirian ekonomi, sosial, budaya, hak 

berpendapat, bahkan hak keberpihakan berpolitik.  

Jauh sebelum konsep pemberdayaan yang modern dan di bahas dalam ilmu 

manajemen, ribuan tahun lalu contoh-contoh pemberdayaan masyarakat telah 

diterapkan. Dalam sejarah Islam, konsep pemberdayaan telah ada di zaman 
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Rasulullah saw, seperti bagaimana beliau mencontohkan prinsip keadilan, 

persamaan, dan partisipasi di dalam masyarakat. Adanya persamaan beserta 

kesempatan dalam berusaha akan menghaspuskan kesenjangan ekonomi dan 

sosial antara yang satu dengan yang lain (Hakim, 2003: 16). Adapun pendekatan 

Islam dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui dua pendekatan yakni 

parsial kontinu dan struktural. Pendekatan pertama yaitu parsial kontinu berkaitan 

dengan bantuan langsung seperti kebutuhan pokok, sarana dan prasarana. 

Pendekatan kedua yaitu struktural dimana dilakukan pemberian pertolongan 

secara kontinu terutama pengembangan potensi skill. Melalui dua pendekatan 

tersebut maka salah satu strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat 

adalah mengupayakan perubahan status melalui suntikan dana seperti modal 

usaha (Harahap, 1999: 124). 

Berdasarkan definisi tersebut penyaluran zakat berpotensi besar dalam 

mewujudkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yakni meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan instrument redistribusi yang 

bertujuan untuk mencegah kesenjangan. Penghimpunan dan penyaluran zakat 

merupakan upaya penyaluran harta kekayaan agar pertumbuhan ekonomi suatu 

negara dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat (Faisal dan Yuliani, 2018: 

388). Kurangnya produktifitas adalah penyebab meningkatnya kemiskinan dalam 

masyarakat (Ramdani, 2015: 60).  

Kemiskinan merupakan kondisi yang menunjukkan ketidakmampuan 

untuk memenuhi kebutuhan materil sehingga ketidakmampuan tersebut 

berdampak pada turunnya kualitas hidup/kesejahteraan masyarakat. Untuk 

mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat, diperlukan instrumen untuk 

mendorong produktifitas agar kesenjangan dan kemiskinan semakin terkikis. 

Zakat produktif adalah salah satu instrumen yang tepat dalam mendorong 
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peningkatan produktifitas orang-orang miskin. Zakat didistribusikan tidak hanya 

secara konsumtif tetapi juga secara produktif. Bantuan diberikan dalam bentuk 

dana atau alat kerja untuk bisnis mustahik (Taufiq dan Nurasyiah, 2018: 56).  

Penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti dan Rani (2020: 91) 

mengungkapkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap 

kesejahteraan mustahik. Zakat merupakan bertujuan untuk menciptakan 

pemerataan dan keadilan dalam masyarakat sehingga akan berdampak terhadap 

taraf hidup masyarakat. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali et 

al., (2016: 29) mengungkapkan bahwa zakat produktif lebih mampu 

meningkatkan kesejahteraan mustahik dibanding pemberian zakat konsumtif. 

Adapun hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan 

mustahik. 

2. Pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik 

Karaktertistik usaha merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

usaha (Cieslik, Michalek dan Michalek, 2014: 7; Too dan Simiyu, 2018: 672). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usaha salah satunya 

adalah tingkat pendapatan yang diperoleh (Abdullah dan Mansor, 2018: 8), 

dengan kata lain karaktertistik usaha menentukan tingkat pendapatan yang 

diterima oleh pemilik usaha. Essel, Adams dan Amankwah (2019: 15) juga 

menemukan hubungan antara karaktertiristik usaha dengan tingkat pendapatan. 

Menurut BKKBN pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan 

keluraga. Begitupun konsep kesejahteraan dalam Islam dimana tingkat 

pendapatan dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan, dengan kata lain 

adanya keterkaitan karakteristik usaha dan tingkat pendapatan menunjukkan 

bahwa karaktertistik usaha juga berpengaruh terhadap kesejahteraan (Pertiwi, 
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Herianingrum dan Kusuma, 2020: 60). Menurut Borjas (2016: 23) pendapatan 

memiliki kontrubusi terhadap pemenuhan salah satu aspek kesejahteraan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa karaktertistik usaha merupakan faktor penentu 

kesejahteraan mustahik yang di ukur melalui tingkat pendapatannya. 

Kesejahteraan mustahik tercapai apabila mustahik mampu memenuhi 

kebutuhan spritual dan materialnya (Beik dan Arsyianti, 2016: 145). Karakterstik 

usaha meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu sumber modal (Islam et al., 

2011) dan lama usaha (Ganyaupfu, 2013: 1; Essel, Adams dan Amankwah, 2019: 

9; Vasan, 2020: 322). Menurut Essel, Adams dan Amankwah (2019: 15) terdapat 

hubungan positif antara karakteristik usaha dengan pendapatan, maka dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik usaha juga berpengaruh terhadap kesejahteraan 

mustahik. Adapun hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2 : Karakteristik usaha berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik. 

3. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan etos kerja 

sebagai variabel pemoderasi. 

Studi tentang etos kerja yang dilakukan Max Weber menemukan 

hubungan antara nilai-nilai agama atau budaya dengan kemajuan ekonomi suatu 

masyarakat (Fauzia, 2019: 342). Adanya hubungan antara etos kerja berbasis 

agama dengan kemajuan ekonomi akan membantu mewujudkan tujuan dari 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diungkapkan oleh Widjaja (2003: 

169) yaitu meciptakan kemandirian ekonomi dalam masyarakat. Pilar penting 

dalam etos kerja Islam adalah perbuatan dan niat. Hal inilah yang memberi 

perbedaan mendasar antara etos kerja Islam dengan etos kerja agama lainnya. 

Salah satu asumsi mendasar dalam Islam adalah mengutamakan niat daripada 

hasil. Niat yang dibangun dalam sebuah usaha harus mendatangkan manfaat bagi 

orang lain atau masyarakat. Meskipun usaha tersebut mampu mendatangkan 
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keuntungan yang besar, tetapi dalam kegiatannya dianggap merugikan yang lain 

maka hal tersebut tidak dibenarkan (Ali dan Al‐Owaihan, 2008: 12). 

Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan kedalam etos kerja seseorang akan 

memberikan dampak positif pada pekerjaan yang dilakukan. Jika nilai-nilai Islam 

diintegrasikan dalam etos kerja maka setiap pekerjaan yang dilakukan bukan 

hanya bertujuan memuliakan dirinya akan tetapi juga sebagai suatu manifestasi 

dari amal saleh. Pekerjaan yang melibatkan etos kerja Islami mempunyai nilai 

yang berbudi luhur karena terdapat keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan 

hidup yang bersifat material dan menjalankan pekerjaan yang didasarkan pada 

keyakinan bahwa bekerja juga merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah 

swt (Maharani dan Rahmawati, 2020: 408). Menurut Al-Aidaros et al., (2013: 9) 

etos kerja Islam sangat komprehensif, realistis, dan juga moderat karena Islam 

tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tapi juga menyentuh 

pada aspek material, spritual, moral, intelektual, emosional, individu dan sosial. 

Menurut Ali dan Al‐Owaihan (2008: 10) etos kerja Islami adalah sebuah prinsip 

moral berlandaskan syariat Islam untuk menunjukkan pada manusia mana yang 

benar dan salah agar terbentuk karakter dan sikap individu yang Islami di 

lingkungan kerja. Dengan kata lain, ajaran Islam sangat mendorong umatnya 

untuk bekerja keras dan ajaran Islam juga memuat spirit dan dorongan pada 

tumbuhnya etos kerja yang tinggi.  

Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha, salah satunya 

adalah etos kerja. Keberhasilan dalam mengelola usaha juga bergantung pada 

komitmen serta sikap pribadi dari pelaku usaha. Etos kerja berperan sebagai 

pembentuk komitmen seseorang dalam bekerja, sehingga seseorang yang 

memiliki etos kerja yang tinggi merupakan pekerja keras (Sinamo 2011:15). 

Keterlibatan etos kerja dalam menjalankan usahanya setelah mendapat bantuan 
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zakat produktif dari Laznas dapat mewujudkan keberhasilan usaha yang dikelola 

sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Coy et al. 2007:195) mengungkapkan bahwa etos kerja faktor 

internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha mustahik. Adanya keterlibatan 

etos kerja dalam menjalankan sebuah usaha akan menjadi sebuah potensi 

keberhasilan seseorang dalam menjalankan usahanya sehingga juga akan 

berdampak pada kesejahteraan mustahik. Adapun hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3 : Etos kerja memoderasikan pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik. 

4. Pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik dengan etos 

kerja sebagai variabel pemoderasi. 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah 

etos kerja. Keberhasilan dalam mengelola usaha juga bergantung pada komitmen 

serta sikap pribadi dari pelaku usaha. Keterlibatan etos kerja dalam proses 

perkembangan usaha mustahik dari awal berdiri hingga akan datang atau saat ini 

dapat mempengaruhi keberhasilan usaha mereka. Menurut Yesil, Sekkeli dan 

Dogan (2012: 620) perbedaan karakteristik usaha berpengaruh terhadap perbedaan 

etos kerja pada setiap perusahaan. Karakteristik usaha  menunjuk pada sumber 

modal (Islam et al. 2011) dan lama atau umur usaha (Essel, Adams dan 

Amankwah, 2019: 9; Vasan, 2020: 322). Sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, 

dan syukur dalam menjalankan sebuah usaha akan berdampak pada lama usaha 

dan perkembangan usaha. Usaha yang semakin lama bertahan menurut Mothibi 

(2015: 4) menentukan kesuksesan sebuah usaha terutama usaha yang dirintis dari 

nol.  
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Menurut Certo penerapan etos kerja dalam praktik bisnis dapat membantu 

mereka meraih pelanggan dan meningkatkan produktivitas (Yesil, Sekkeli dan 

Dogan, 2012: 616). Menurut Abbasi, Mir dan Hussain (2012: 473) etos kerja 

Islami sangat erat kaitannya dengan kinerja lembaga, sebagaimana beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh Kumar dan Rose (2010: 90); Muhammad, Butt dan 

Mansori (2015: 129) menemukan bahwa prinsip-prinsip dalam etos kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha. Melibatkan etos kerja pada 

setiap usaha apapun yang dikelola dapat berdampak kinerja usaha (Kumar dan 

Rose, 2010: 90; Muhammad, Butt dan Mansori, 2015: 129). Adapun hipotesis 

keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4 : Etos kerja memoderasikan pengaruh karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan mustahik. 

5. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan 

pendampingan usaha sebagai variabel pemoderasi. 

Melalui pendekatan parsial-kontinu dan struktural, strategi lain yang dapat 

digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yaitu mengadakan upaya perubahan 

tingkah laku terhadap fakir miskin melalui pemberian pendidikan keterampilan, 

kemampuan manajerial, pengetahuan-pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, 

pendampingan, dan sebagainya (Harahap, 1999: 124). Selain memberikan bantuan 

modal usaha, kebutuhan akan pengetahuan sangat penting dalam mengelola usaha 

karena tidak semua kelompok usaha mikro memiliki pengetahuan yang memadai 

dalam mengelola usahanya, karena sebagian besar tingkat pendidikan pelaku 

usaha mikro relatif rendah. 

Zakat produktif yang diberikan kepada mustahik hendaknya bukan hanya 

sekedar modal saja, karena tidak sedikit juga mustahik gagal mengelola usahanya 

karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Sebagaimana dalam temuan 
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Mahmud et al., (2014: 344) pemberian zakat produktif tidak berpengaruh terhadap 

kualitas produksi mustahik sehingga usaha yang telah didanai mengalami 

kegagalan. Jika produktifitas menurun, maka pendapatan juga menurun bahkan 

bisa mengalami kebangkrutan. Pendapatan yang rendah akan mempengaruhi 

pemenuhan kebutuhan materil dan kesejahteraan seseorang. Sehingga perlu 

adanya upaya lain selain pemberian modal usaha untuk mencegah mustahik gagal 

dalam mengelola usahanya. 

Selain bantuan modal, upaya pemberdayaan bagi masyarakat miskin dapat 

juga dilakukan dengan cara memberikan pendampingan usaha kepada mustahik 

(Mawardi et al., 2023: 118). Pemberian modal usaha saja tidak cukup untuk 

mewujudkan keberhasilan usaha mustahik, maka perlu dilakukan pemberdayaan 

mustahik melalui pendampingan usaha. Hasil penelitian Khan (2022: 8), 

menunjukkan bahwa pendampingan usaha mampu mewujudkan keberhasilan 

usaha mikro mustahik. Dengan demikian, adanya pemberian bantuan usaha 

disertai dengan pendampingan usaha akan mewujudkan keberhasilan mustahik 

mengelola usahanya serta berdampak pada kualitas hidup/kesejahteraan mustahik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi et al., (2023: 118) 

mengungkapkan bahwa pemberdayaan zakat produktif dapat meningkatkan 

kesejahteraan mustahik melalui pendampingan usaha. Adapun hipotesis kelima 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5 : Pendampingan usaha memoderasikan pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik. 

6. Pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik dengan 

pendampingan usaha sebagai variabel pemoderasi. 

Karakteristik usaha merupakan perkembangan usaha mustahik mulai dari 

awal berdiri hingga saat ini (Islam et al., 2011: 293). Karakteristik usaha 
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merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan sebuah usaha (Chittithaworn et al., 

2011: 182; Cieslik, Michalek dan Michalek, 2014: 7). Akan tetapi, penelitian yang 

dilakukan tidak menemukan adanya pengaruh karakteristik usaha terhadap 

keberhasilan usaha. Menurut Islam et al., (2011: 296) salah satu upaya yang 

dilakukan agar kelompok usaha mikro berhasil mengelola usahanya adalah 

pembentukan tim pembinaan wirausaha sebelum memulai sebuah usaha atau 

dalam hal ini adalah adanya pendampingan usaha. 

Menurut Khan (2022: 8), pendampingan usaha mampu berpengaruh 

terhadap keberhasilan usaha mikro mustahik. Apabila umur usaha, lokasi usaha 

dan jenis usaha tidak menjamin keberhasilan usaha, maka pendampingan usaha 

dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi kendala apa 

saja yang menyebabkan usaha yang dikelola tidak berhasil atau berkembang. Oleh 

karena itu, adanya pendampingan usaha mikro kepada para mustahik dapat 

memperkuat karakteristik usaha dan berdampak terhadap keberhasilan usaha. 

Keberhasilan usaha dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan usaha 

(Abdullah dan Mansor, 2018: 8) yang tidak lain merupakan salah satu dari lima 

unsur pokok kesejahteraan manusia. Berikut adalah hipotesis keenam penelitian: 

H6 : Pendampingan usaha memoderasikan pengaruh karakteristik usaha 

terhadap kesejahteraan mustahik. 
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H. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Explanative Research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana dalam 

penelitian ini bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti 

serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini juga 

bermaksud untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil dari 

penelitian ini akan menjelaskan hubungan kausal antara variabel melalui 

pengujian hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan lima 

variabel, yaitu Zakat Produktif (ZP), Karakteristik Usaha Mustahik (KUM), Etos 

Kerja (EK), Pendampingan Usaha (PU), dan Kesejahteraan Mustahik (KSJ).  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di tiga kabupaten/kota Provinsi Sulawesi 

selatan, dengan pertimbangan bahwa kabupaten/kota tersebut terdapat mustahik 

yang menerima manfaat pendayagunaan zakat produktif dari Laznas perwakilan di 

Sulawesi Selatan. Adapun Laznas Perwakilan di Sulawesi selatan yang dimaksud 

adalah Baitulmaal Muamalat (BMM Sulsel), Dompet dhuafa (DD Sulsel), 

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ Sulsel), dan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI Sulsel). 

Mustahik yang masih aktif dari keempat Laznas tersebut tersebar di tiga wilayah 

yaitu Makassar, Gowa, dan Maros. 

B. Pendekatan Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal komparatif 

yakni pendekatan yang digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan variabel bebas dan variabel 
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terikat. Peneliti menggunakan pendekatan kausal komparatif dikarenakan peneliti 

ingin mengidentifikasi kesejahteraan mustahik sebagai variabel yang dipengaruhi 

oleh zakat produktif dan karaktertistik usaha, kemudian etos kerja dan 

pendampingan usaha mikro sebagai variabel pemoderasi. 

C. Popupasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2013:80). Dalam penelitian 

ini, populasinya adalah seluruh mustahik Laznas di Provinsi Sulawesi selatan.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Jika jumlah populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu. Apa yang dipelajari pada sampel maka sudah mewakili seluruh populasi, oleh 

karena itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(Sugiyono 2013:81). 

Sampel yang digunakan penelitian ini didasarkan pada rancangan dan 

teknik penentuan sampel yang digunakan. Rancangan sampel yang digunakan 

adalah Nonprobability Sampling Design dimana teknik yang digunakan adalah 

Purposive Sampling. Nonprobability Sampling adalah penarikan sampel tidak 

dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas, artinya bahwa tidak semua 

unit populasi memiliki kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Hal ini 

dikarenakan sifat populasi yang heterogen sehingga terdapat diskriminasi tertentu 

terhadap unit-unit populasi (Bungin, 2016: 112). 
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Adapun Purposive Sampling merupakan teknik sampling yang lebih 

mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan 

sampel penelitian (Bungin, 2016: 112). Pengambilan sampel didasarkan pada 

pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah 

diketahui sebelumnya. Unsur-unsur yang dianggap memiliki kriteria adalah 

sebagai berikut: 

a. Mustahik merupakan penerima manfaat pendayagunaan zakat produktif yang 

baik yang telah mandiri maupun belum mandiri. 

b. Mustahik pernah mengikuti atau terlibat dalam program pendampingan 

usaha. 

c. Mustahik masih aktif menjalankan usaha atau bekerja. 

d. Usaha mustahik sekurang-kurangnya telah berjalan 6 bulan. 

Menurut Augusty (2014: 173) Jumlah sampel dalam analisis SEM paling 

sedikit lima kali jumlah variabel parameter (dimensi) yang akan dianalisis, 

sedangkan jumlah sampel yang baik yaitu kisaran 100-200. Dimensi dalam 

penelitian ini berjumlah 13 dimensi, sehingga batas minimal sampel dalam 

penelitian ini adalah 65, akan tetapi agar penelitian ini memiliki sampel dalam 

kategori baik maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari 100. 

Setelah melakukan penyeleksian, peneliti menetapkan 102 mustahik karena telah 

memenuhi kriteria. Mustahik tersebut tersebar secara tidak merata di wilayah 

Makassar, Gowa, dan Kabupaten Maros.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu hal yang sangat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian 

yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Kualitas pengumpulan 

data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan 

data (Sugiyono 2013:137)(Sugiyono 2009). Data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

primer dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data 

yaitu sebagai berikut:  

1. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan peneliti dengan 

apa yang terjadi di lapangan. Hal ini terkait dengan proses pencatatan data dari 

kegiatan yang dilakukan pada waktu penelitian diadakan. Observasi langsung 

melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari hal-hal yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti guna mengetahui permasalahan 

sebenarnya. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada 

responden dengan harapan mampu memberikan informasi yang akurat tentang 

variabel yang diamati oleh peneliti. Kuesioner yang dibagikan untuk 

mengumpulkan data mengenai penyaluran zakat produktif, karakteristik usaha, 

etos kerja, pendampingan usaha, dan kesejahteraan mustahik. Untuk pengumpulan 

data sekunder, maka dalam penelitian ini data-data pendukung yang diperoleh dari 

berbagai sumber tertulis seperti literatur, artikel, dan sumber-sumber lainnya 

selain data primer baik data dari Laznas, internet, maupun secara tekstual yang 

berhubungan dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Selain teknik pengumpulan data, instrumen penelitian sangat juga 

berpengaruh terhadap kualitas data hasil penelitian. Untuk menghasilkan data 

yang valid dan reliabel maka instrumen harus melewati pengujian. Instrumen 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau 

kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Angket atau kuesioner adalah teknik 



64 

 

 

 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono 2013:142). Dalam 

penelitian ini, yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah pedoman 

angket/kuesioner dan kamera handphone untuk mengabadikan objek dan subjek 

penelitian. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis berawal dari kerangka pemikiran penelitian selanjutnya akan 

dikembangkan menjadi suatu model penelitian. Structural Equation Model (SEM) 

merupakan teknik analisis statistik multivariat untuk menghubungkan antara 

struktural yang relatif sulit terukur secara bersamaan. Selain itu, dapat digunakan 

untuk menganalisis hubungan struktural antara variabel terukur dan konstruk 

laten. Teknik ini merupakan kombinasi antara faktor analisis (factor analysis) dan 

analisis regresi majemuk (multiple reggresion analysis). Untuk memastikan 

bahwa model dibuat secara benar dan hasilnya valid, diperlukan proses pengujian. 

Berikut beberapa analisis data yang dilakukan: 

1. Uji Validasi dan Realibilitas Instrumen 

Validasi dan realibilitas instrumen dilakukan untuk memastikan seberapa baik 

suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur. 

Tentunya dalam penyusunan sebuah angket harus benar-benar bisa 

menggambarkan tujuan dari penelitian tersebut valid dan juga dapat konsisten 

(Noor, 2015: 9). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk validasi dan 

reliabilitas instrumen penelitian adalah metode CFA (Confirmatory Factor 

Analysis) dan formulais koefisien alfa. 

2. Model Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam analisa, yaitu analisa statistik 

deskriptif dan tehnik-tehnik kuantitatif atau analisis statistik inferensial yaitu 
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terhadap data yang diperoleh dilapangan. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendiskripsikan secara lebih mendalam terhadap masing-masing variabel dalam 

penelitian ini. Tehnik kuantitatif digunakan untuk melihat kuat lemahnya 

pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tergantung, yaitu dengan cara 

menganalisa terhadap data yang diberi skor sesuai dengan skala pengukuran yang 

telah ditetapkan, melalui suatu formula-formula statistik. Jawaban setiap item 

menggunakan skala likert. Terdapat lima pilihan dalam skala Likert sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 

Alternatif Jawaban dengan Skala Likert 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Sugiyono, 2013 

Ketika data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, 

disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis. Peneliti menggunakan analisis 

deskriptif atas variabel independen dan dependennya yang selanjutnya dilakukan 

pengklasifikasian terhadap jumlah total skor responden. Dari jumlah skor jawaban 

responden yang diperoleh, kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item 

pertanyaan. Pemberian skor dilakukan dengan menggunakan skala likert dengan 

interval skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju).   

a. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, tanpa 

menarik generalisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya ditabulasi dalam 
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tabel dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2013: 53). Variabel penelitian 

ini yaitu zakat produktif, karakteristik usaha, etos kerja, pendampingan usaha dan 

kesejahteraan mustahik. Pengkategorian skala dapat ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 

No Nilai Skor Interpretasi 

1 1 – 0.8 Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju 

2 1.8 – 2.6 Tidak Baik/Tidak Setuju 

3 2.6 – 3.4 Cukup/Kurang Setuju 

4 3.4 – 4.2 Baik/Setuju 

5 4.2 – 5.0 Sangat Baik/Sangat Setuju 

Sumber: Umar, 2013: 130 

b. Analisis Statistik Inferensial 

Hubungan kausal yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan 

model yang tidak sederhana, variabel dalam model tersebut hubungannya 

berbentuk rekursif. Bentuk hubungan kausal seperti ini membutuhkan alat analisa 

yang mampu menjelaskan hubungan tersebut, sehingga metode statistik 

inferensial yang di gunakan dalam analisa data penelitian ini adalah Partial Least 

Square (PLS) menggunakan SmartPLS 4.0.  

c. Partial Least Square 

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji 

statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis variance atau lebih dikenal 

dengan nama Partial least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 4.0. 

PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak 

asumsi. Data tidak harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar, PLS juga 
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dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, dan dapat digunakan untuk 

menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat 

menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan 

indikator formatif yang hal ini tidak dapat dilakukan oleh CBSEM karena akan 

terjadi unidentified model (Ghozali & Latan, 2015). 

PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan 

banyak asumsi. Data tidak harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar, 

PLS juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, dan dapat digunakan 

untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat 

menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan 

indikator formatif yang hal ini tidak dapat dilakukan oleh CBSEM karena akan 

terjadi unidentified model (Ghozali & Latan, 2015). 

Menurut Ghozali dan Latan (2015) tujuan PLS adalah membantu peneliti 

mendapatkan nilai variabel untuk tujuan prediksi. Model formalnya 

mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. 

Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat 

berdasarkan bagiamana inner model (model struktural yang menghubungkan antar 

variabel laten) dan outer model (model pengukuran yaitu hubungan antara 

indikator dengan kosntruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance 

dari variabel dependen (keduanya variabel laten dan indikator) diminimumkan.  

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dikategorikan menjadi tiga. 

Kategori pertama, adalah weight estimate untuk menciptakan skor variabel laten. 

Kedua mencerminkan path estimate yang menguhubungkan variabel laten dan 

antar variabel laten dan blok indikatornya (loading), kategori ketiga adalah 

berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk 

indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS 
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menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap tahap menghasilkan estimasi. 

Tahap pertama menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi 

untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi 

means dan lokasi (konstanta) (Ghozali dan Latan, 2015). 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan 

software SmartPLS yang dijalankan melalui media komputer. Tahapan analisis 

data yang selanjutnya, antara lain sebagai berikut (Kurniawan dan Sufyan, 2011):  

a. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Merujuk pada Ghozali dan Latan (2015) Outer model sering juga disebut 

outer relation atau measurement model mendefinisikan bagaimana setiap indikator 

berhubungan dengan variabel latennya. Analisa outer model digunakan untuk 

memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan 

pengukuran (valid dan reliabel) dengan beberapa indikator sebagai berikut: 

1) Covergent Validity 

Validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi tinggi. 

Uji validitas convergent indikator refleksif dengan tiap indikator konstruk. Rule of 

Thumb yang biasanya digunakan untuk menilai validitas convergent yaitu loading 

factor harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 

loading factor antara 0,6-0,7 untuk penelitian yang bersifat explanatory masi 

dapat diterima serta nilai average variance extracted (AVE) harus memiliki nilai 

yang lebih besar dari 0,5 (Ghozali 2021).  

2) Discriminant Validity 

Validitas disriminant berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

(variabel manifest) kontsruk yang berbeda seharusnya tidak berkolerasi dengan 
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tinggi. Ada beberapa cara untuk menguji validitas discriminant yaitu sebagai 

berikut : 

a) Crossloading 

Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator refleksif yaitu 

dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus >0,70. Cara lain 

yang dapat digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah dengan 

membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap kontsruk dengan nilai 

korelasi antara konstruk dalam model. Validitas discriminant yang ditunjukkan 

dari akar kuadrat AVE untuk setiap kontruk lebih besar dari korelasi antar 

konstruk dalam model (Ghozali 2021:68-69).  

b) Fornell Larcker 

Uji validitas juga dapat dilihat dari uji discriminant validitas yaitu 

membandingkan masing-masing nilai akar kuadrat AVE  terhadap nilai korelasi 

antara konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi dibandingkan nilai 

korelasi antara konstruk, maka dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria 

discriminant validity (Ghozali 2021:95).  

c) Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT) 

Sejak rilisnya smartPLS versi terbaru uji discriminant validity dapat juga 

dilakukan dengan H TMT. Nilai HTMT dianjurkan adalah kurang dari 0,90. 

Apabila nilainya < 0,90 maka semua konstruk dinyataakan valid secara 

diskriminan atau dengan kata lain discriminant validity sudah terapai (Ghozali 

2021:69).  

3) Construct Reliability and Validity 

Setelah melakukan uji validitas, pengukuran model juga dilakukan untuk 

menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan 

akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Rule of 



70 

 

 

 

Thumb yang biasanya digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai 

composite realibility  harus lebih besar dari 0,7 untuk penelitian yang bersifat 

confirmatory dan nilai 0,6 – 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian yang 

bersifat explanatory. Dibandingkan dengan cronbach alpha ukuran ini tidak 

mengasumsikan ekuvalen antar pengukuran dengan asumsi semua indikator diberi 

bobot yang sama.  

Cronbach alpha lebih cenderung under estimate dalam mengukur 

reliabilitas, sedangkan composite reliabilitas merupakan closer approximation 

dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat. AVE dan composite reliability 

sebagai ukuran internal konsistensi hanya dapat digunakan untuk konstruk dengan 

indikator refleksif (Mode A). Secara singkat, nilai cronbach’s alpha untuk 

penelitian explanatory research sudah dapat diterima jika melebihi 0,6  dan untuk 

nilai composite reliability dalam penelitian explanatory research masih dapat 

diterima apabila nilainya 0,6 – 0,7 (Ghozali 2021:70-71). 

b. Model Struktural (Inner Model) 

1) R Squares 

Dalam menilai model struktural dengan PLS, diawali dengan melihat nilai 

R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari 

model struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada OLS Regresi. 

Perubaha nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel 

laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah mempunyai pengaruh 

yang substantive. Nilai R Squares adalah 0,75 (kuat). 0,50 (moderat), dan 0,25 

(lemah). (Ghozali 2021:73). 

2) Effect size f2 
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Hasil dari R Squares merepresentasi jumlah variance dari konstruk yang 

dijelaskan oleh model. Nilai f2 0,02, 0,15, dan 0,35 yang memiliki interpretasi 

masing-masing yaitu kecil, menengah, dan besar (Ghozali 2021:74).  

3) Q2 predictive relevance 

Evaluasi model PLS dapat juga dilakukan dengan Q2 predictive relevance 

atau sering disebut predictive sample reuse. Nilai Q2 > 0 menunjukkan bahwa 

model mempunyai predictive relevance, sedangkan Q2 < 0 menunjukkan bahwa 

model kurang memiliki predictive relevance (Ghozali 2021:74).  

4) q2 predictive relevance 

Nilai q2 predictive relevance 0,02, 0,15 dan 0,35 menunjukkan bahwa 

model lemah, moderat, dan kuat (Ghozali 2021:75).  

5) Uji Signifikansi (two-tailed). 

Evaluasi model ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel melalui prosedur bootstrapping. Nilai 

signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-value 1,65 (signifikan level =10%), t-

value 1,96 (signifikan level = 5%), t-value 2,58 (signifikan level =1%). (Ghozali 

2021:75). Dalam Penelitian ini, nilai signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-

value 1,96 (signifikan level = 5%). Pengujian hipotesis moderasi dilakukan 

dengan moderated regression analysis (MRA) yang diestimasi dengan SEM-PLS 

(Ghozali dan Latan, 2015). Untuk menguji etos kerja dan pendampingan usaha 

sebagai variabel pemoderasi hubungan masing-masing antara zakat produktif dan 

karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik. 

c. Goodness of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

Evaluasi Kebaikan dan Kecocokan Model dapat dilakukan dengan melihat 

nilai SRMR (standarized root mean square residual) dan NFI (Normed of Fit 

Index). 
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1) SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) 

SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) adalah ukuran nilai 

absolut rata-rata dari residual kovarian, standar akar rata-rata kuadrat residual 

(SRMR) didasarkan pada transformasi matriks kovarian sampel dan matriks 

kovarian yang diprediksi menjadi matriks korelasi. SRMR didefinisikan sebagai 

perbedaan antara korelasi yang diamati dan model matriks korelasi tersirat. 

Dengan demikian, ini memungkinkan untuk menilai besarnya rata-rata perbedaan 

antara korelasi yang diamati dan yang diharapkan sebagai ukuran absolut dari 

kriteria kecocokan (model). Nilai kurang dari 0,10 atau 0,08 dianggap cocok. 

Hanseler pada tahun 2014 memperkenalkan SRMR sebagai goodness of fit 

measure untuk PLS SEM yang dapat digunakan untuk menghindari kesalahan 

spesifikasi model (Ghozali 2021:77).. 

2) NFI (Normed of Fit Index) 

Salah satu ukuran fit pertama yang diusulkan dalam literatur SEM adalah 

NFI oleh Bentler dan Bonett pada tahun 1980. NFI menghasilkan nilai antara 0 

dan 1. Semakin dekat NFI ke nilai 1 maka semakin baik kecocokannya. NFI di 

atas 0,9 biasanya mewakili kecocokan yang dapat diterima (Ghozali 2021:79). 

 



   

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menggambarkan karakteristik responden dalam hal ini 

adalah para mustahik dan deskripsi atas variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu zakat produktif, karakteristik usaha, etos kerja, pendampingan usaha dan 

kesejahteraan. Bagian selanjutnya yaitu menggambarkan hasil estimasi variabel, 

hubungan kausalitas antara variabel secara langsung dan tidak langsung yang 

mampu menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini, dan memaparkan model yang digunakan dengan menggunakan alat analisis 

Smart PLS. 

1. Deskripsi Data Responden 

a. Distribusi Persentase Responden 

Data dalam penelitian ini didasarkan pada jawaban atas kuesioner yang 

disebar kepada responden yang merupakan mustahik yang menerima manfaat 

pendayagunaan zakat produktif. Sebaran mustahik sebagian besar berada di 

Makassar, Gowa, dan Maros sehingga penelitian ini berfokus menyebar kuesioner 

kepada mustahik yang berada di wilayah tersebut. Adapun empat Laznas 

perwakilan Sulawesi-selatan yang dimaksud diantaranya yaitu Baitumaal 

Muamalat Sulawesi-selatan (BMM Sulsel), Dompet Dhuafa Sulawesi-selatan 

(Sulsel), Wahdah Inspirasi Zakat Sulawesi-selatan (WIZ Sulsel) dan Inisiatif 

Zakat Indonesia Sulawesi-selatan (IZI Sulsel).  

Alasan memilih mustahik dari keempat Laznas tersebut dikarenakan telah 

mendapatkan izin dari lembaga bersangkutan untuk melakukan penelitian serta 

lembaga-lembaga tersebut aktif melakukan pemberdayaan mustahik melalui 
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penyaluran zakat produktif. Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan 

dalam tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Deskripsi Distribusi Penyebaran Kuesioner 

No Distribusi Kuesioner  
Total  

Kuesioner 
Persentase 

1 
Baitulmaal Muamalat Sulawesi-selatan 

(BMM Sul-sel) 
14 13,73% 

2 
Dompet Dhuafa Sulawesi-selatan (DD 

Sul-sel) 
7 6,86% 

3 
Wahdah Inspirasi Zakat Sulawesi-selatan 

(WIZ Sul-sel) 
27 26,47% 

4 
Inisiatif Zakat Indonesia Sulawesi-selatan 

(IZI Sul-sel) 
54 52,94% 

Jumlah 102 100% 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat dilihat bahwa dari 102 sampel yang 

digunakan, distribusi kuesioner terhadap responden yang merupakan penerima 

manfaat penyaluran zakat produktif bervariasi. Kuesioner sebagian besar 

diberikan kepada mustahik Laznas IZI Sul-sel yakni 54 kuesioner atau 52,94%. 

Sebaran kuesioner kepada mustahik Laznas WIZ Sul-sel yaitu sebesar 27 

kuesioner atau 26,47%. Adapun sebaran kuesioner kepada mustahik BMM Sul-sel 

dan DD Sul-sel masing-masing sebesar 14 kuesioner atau 13,73% dan 7 kuesioner 

atau 6,86%. Jumlah distribusi kuesioner pada mustahik keempat Laznas tersebut 

tidak merata sebarannya dikarenakan setiap Laznas memiliki jumlah mustahik 

yang berbeda-beda serta adanya penyeleksian responden yang akan diberikan 

kuesioner. 

b. Deskripsi Karakteristik Responden 

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini adalah karakteristik 

mustahik yang merupakan penerima manfaat penyaluran zakat produktif dari 
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empat Laznas yaitu BMM Sul-sel, DD Sul-sel, WIZ Sul-sel, dan IZI Sulsel yang 

berjumlah 102 responden. Deskripsi karakteristik responden yang dimaksud 

terdiri dari jenis kelamin, umur, status pernikahan, pendidikan, jenis usaha, 

jumlah tanggungan, keuntungan pendapatan harian, jenis bantuan, dan domisili 

yang disajikan dalam beberapa tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Deskripsi Karakteristik Responden 

Kategori 
Perhitungan 

Total 
Persentase 

(%) Persentase (%) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 
14 

102 100% 
13,73 

Perempuan 
88 

86,27 

Umur 

20 – 30 Tahun 
12 

102 100% 

11,76 

31 – 40 Tahun 
23 

22,55 

41 – 50 Tahun 
49 

48.04 

> 50 Tahun 
18 

17,65 

Status 

Pernikahan 

Menikah 
70 

102 100% 

68,63 

Belum Menikah 
11 

10,78 

Cerai Hidup 
8 

7,84 

Cerai Mati 
13 

12,75 

Pendidikan 

Tidak Sekolah 
0 

102 100% 

0 

SD 
7 

6,86 

SMP 
10 

9,80 

SMA 
70 

68,63 

Perguruan Tinggi 15 
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14,71 

Jumlah 

Tanggungan 

1-2 Orang 
20 

102 100% 

19,61 

3 – 4 Orang 
61 

59,80 

5 – 6 Orang 
7 

6,86 

> 6 Orang 
3 

2,94 

Tidak Ada 
11 

10,78 

Keuntungan 

Pendapatan 

Harian 

≤ 50.000 
13 

102 100% 

12,75 

> 50.000 – ≤ 100.000 
26 

25,49 

> 100.000 – ≤ 150.000 
33 

32,35 

> 150.000 – ≤ 200.000 
20 

19,61 

> 200.000 
10 

9,80 

Jenis 

Bantuan 

< 1.000.000 
9 

102 100% 

8,8 

1.000.000 - < 1.500.000 
5 

4,9 

1.000.000 - < 1.500.000 
1 

1,0 

2.000.000 - ≤ 2.500.000 
2 

2,0 

> 2.500.000 
0 

0 

Fasilitas Usaha/Bahan 

Baku/Non tunai 

8 

7,8 

< 1.000.000 

+ Fasilitas Usaha/bahan 

baku 

13 

12,7 

1.000.000 - < 1.500.000 

+ Fasilitas Usaha/bahan 

baku 

10 

9,8 

1.500.000 - < 2.000.000  

+ Fasilitas Usaha/bahan 

baku 

2 

2,0 

2.000.000 - < 2.500.000 

+ Fasilitas Usaha/bahan 

baku 

8 
  

7,8 
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2.500.000 - < 3.000.000  

+ Fasilitas Usaha/bahan 

baku 

41 

40,2 

3.000.000 - < 4.000.000  

+ Fasilitas Usaha/bahan 

baku 

2 

2,0 

≥ 4.000.000 + Fasilitas 

Usaha/bahan baku 

1 

1,0 

Domisili 

Makassar 
71 

102 100% 

69,61 

Gowa 
28 

27,45 

Maros 
3 

2,94 

Sumber: Data diolah (2023) 

1) Jenis Kelamin Responden 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.2 di atas 

menunjukkan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner 

sebagian besar diisi oleh Perempuan yakni sebanyak 88 atau 86,27% dari 102 

responden. Kuesioner yang diisi oleh responden berjenis kelamin laki-laki hanya 

14 atau 13,73% dari 102 responden. Hal ini menunjukkan bahwa keempat Laznas 

yang memprioritaskan memberdayakan perempuan merupakan salah stau pilihan 

yang tepat agar mereka dapat tetap produktif dan membantu memajukan taraf 

perekonomian keluarganya. 

2) Umur Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini didominasi oleh usia 41-50 tahun yakni 

sebanyak 49 kuesioner atau 48,04% dari 102 responden. Untuk rentang usia 31-40 

tahun terdapat 23 responden atau 22,55% yang mengisi kuesioner. Responden 

yang berusia diatas 50 tahun terdapat 18 orang atau 17,65% dari 102 responden 

yang mengisi kuesioner. Adapun responden yang berusia 20-30 tahun yang 

mengisi kuesioner sebanyak 12 orang atau 11,76% dari 102 responden. Hal ini 

menunjukkan bahwa keempat Laznas memprioritaskan untuk memberdayakan 
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mustahik berusia produktif yang menjelang lansia. Fisik di usia 41-50 tahun 

rentan mengalami penurunan kualitas kesehatan serta sulit untuk melamar 

pekerjaan karena tidak memenuhi kualifikasi usia.  

3) Status Pernikahan Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa tingkatan status 

pernikahan mustahik di keempat Laznas Perwakilan Sul-sel didominasi oleh 

pasangan yang sudah menikah. Sebaran kuesioner kepada pasangan yang sudah 

menikah terdapat 70 kuesioner atau 68,63% dari 102 responden. Terdapat 11 

orang atau 10,78% responden belum pernah menikah yang mengisi kuesioner. 

Adapun responden yang telah cerai baik hidup maupun mati masing-masing 

terdapat 8 orang atau 12,75% dan 13 orang atau 12,75% dari 102 responden. Hal 

ini menunjukkan bahwa keempat Laznas juga peduli terhadap para mustahik yang 

belum atau telah pisah dari pasangan mereka masing-masing agar mereka tetap 

mampu memenuhi kebutuhan hidup.  

4) Jenjang Pendidikan Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan mustahik 

di keempat Laznas Perwakilan Sul-sel didominasi oleh responden yang memiliki 

riwayat pendidikan sampai pada jenjang SMA sebanyak 70 orang atau sebesar 

68,63% dari 102 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Tidak 

terdapat responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, namun 

beberapa responden hanya mampu mengenyam pendidikan sampai pada jenjang 

SD dan SMP yang masing-masing jumlahnya 7 orang atau 6,86% dan 10 orang 

atau 9,80%. Beberapa mustahik mampu mengenyam pendidikan sampai pada 

jenjang perguruan tinggi yakni sebanyak 15 orang atau 14,71% dari 102 

responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan 

bahwa keempat Laznas perwakilan Sulsel lebih memprioritaskan para mustahik 
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yang berpendidikan rendah. Selain pemberian modal dan penyediaan lapangan 

kerja terdapat juga pembinaan mustahik dalam proses pendampingan, sehingga 

mustahik binaan tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan 

usahanya walaupun memiliki riwayat pendidikan yang rendah. 

5) Jenis Pekerjaan Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan yang 

dijalankan responden didominasi oleh pedagang yaitu sebanyak 93 orang atau 

91,18% dari 102 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Pekerjaan 

di bidang jasa hanya 9 orang atau 8,82% dari 102 responden yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat 

produktif kepada mustahik di keempat Laznas tersebut memprioritaskan para 

pedagang yang sebagian besar menjual makanan. Keputusan tersebut adalah 

keputusan yang tepat menjadikan pedagang terutama yang menjual kebutuhan 

pokok sehari-hari seperti makanan, dikarenakan perputaran keuangan akan 

menjadi lebih cepat dibanding usaha dibidang jasa lainnya.  

6) Jumlah Tanggungan Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar 

responden memiliki jumlah tanggungan 3-4 orang yaitu sebanyak 61 orang atau 

59,80% dari 102 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jumlah 

tanggungan yang mendominasi terbesar selanjutnya yaitu responden dengan 

tanggungan 1-2 orang yakni 20 orang atau 19,61%. Resoinden yang memiliki 

tanggungan 5-6 orang dan lebih dari 6 orang masing-masing sebanyak 7 orang 

atau 6,86% dan 3 orang atau 2,94%. Ada beberapa responden juga tidak memiliki 

tanggungan yaitu sebanyak 11 orang atau 10,78%. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah tanggungan responden yang masuk dalam kategori pra sejahtera tergolong 
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banyak, sehingga adanya penyaluran zakat produktif kepada mustahik tersebut 

akan membantu mereka memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. 

7) Pendapatan Bersih Responden Setelah Menerima Manfaat 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden didominasi 

oleh mustahik yang memiliki pendapatan harian Rp.100.000 - > 200.000 yaitu 

sebanyak 63 orang atau 61,76% dari 102 responden. Hal ini menunjukkan 

pendapatan mustahik setelah menerima manfaat dari penyaluran zakat produktif 

telah stabil. Dalam tabel 4.2 responden yang memiliki tanggungan lebih dari 2 

orang mendominasi sebesar 80,39% dari 102 responden. Apabila standar 

pengeluaran per kapita Rp.538.000/bulan atau 18.000/hari sebagaimana yang 

ditetapkan BPS (2022) untuk keluarga yang berada di garis kemiskinan, maka 

mayoritas responden sudah mampu memiliki pendapatan yang melebihi 

pengeluaran minimum garis kemiskinan. Sebagai ilustrasi, mustahik yang 

memiliki pendapatan bersih Rp.100.000-150.000/hari mampu memenuhi 

kebutuhan minimum makanan dan non makanan untuk 4 orang tanggungan 

sebesar Rp.72.000. Dengan demikian mayoritas responden sudah dapat dikatakan 

keluar dari garis kemiskinan. 

8) Jenis Bantuan Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden didominasi 

oleh mustahik yang menerima jenis bantuan produktif kreatif tradisional yaitu 

sebanyak 77 orang atau 75,5% dari 102 mustahik yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini. Mustahik penerima bantuan produktif kreatif tradisional mayoritas 

mendapat bantuan modal sebesar Rp.2.500.000 – < Rp.3.000.000 dan fasilitas 

usaha yang jumlahnya ada 41 orang. Apabila dikaitkan dengan keuntungan dari 

pendapatan harian mustahik sebesar Rp. 100.000-150.000 sebagaimana yang 
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disajikan dalam tabel 4.8 maka dapat dikatakan bahwa bantuan yang diberikan 

oleh keempat laznas mampu mengeluarkan mustahik dari garis kemiskinan. 

9) Domisili Responden 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa responden didominasi 

oleh mustahik yang berdomisili di kota Makassar yaitu sebanyak 71 orang atau 

69,61%. Responden yang berdomisili di kabupaten Gowa berjumlah 28 orang atau 

27,45%. Adapun responden yang berdomisili di kabupaten Maros terdapat 3 orang 

atau 2,94% dari total keseluruhan responden yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. Mayoritas responden merupakan mustahik yang berasal dari 

wilayah Makassar. Keempat Laznas telah mengambil keputusan yang tepat karena 

mereka mengupayakan pemberdayaan ekonomi pada mustahik yang masih berada 

di wilayah yang sama dengan keempat Laznas pusat tersebut. Sebelum melakukan 

ekspansi pemberdayaan, sangat penting terlebih dahulu membangun pondasi 

program yang kuat dan membangun kepercayaan terutama di wilayah yang 

masyarakatnya berpotensi menjadi muzakki yaitu di kota Makassar. 

2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Pembahasan pada beberapa sub bab ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

hasil penelitian berdasarkan jawaban-jawaban responden pada setiap variabel 

laten penelitian. variabel laten penelitian yang akan dideskripsikan adalah variabel 

zakat produktif, karakteristik usaha, etos kerja, pendampingan usaha, dan 

kesejahteraan mustahik. Untuk menggambarkan deskripsi dari masing-masing 

variabel dalam penelitian ini, maka digunakan analisis deskriptif dengan 

menginterpretasikan nilai rata-rata dari masing-masing indikator pada variabel 

penelitian ini sehingga didapat gambaran terkait indikator apa saja yang 

membangun konsep model penelitian secara keseluruhan. Dasar interpretasi nilai 

mean yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 
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 Tabel 4.3 

Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel penelitian 

Sumber: Husein Umar 

Deskripsi dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Variabel Zakat Produktif 

Zakat Produktif merupakan penyaluran dana ZIS dalam bentuk harta atau 

dana diperuntukkan kepada mustahik yang sifatnya produktif dan bukan 

dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Pendayagunaan zakat produktif ini 

diharapkan akan membantu usaha yang dimiliki mustahik sehingga kedepannya 

dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus. Zakat produktif diukur 

menggunakan 2 indikator. Penyaluran zakat produktif terdiri atas dua model yaitu 

produktif tradisional dan produktif kreatif, adapun indikatornya yaitu menyiapkan 

lapangan kerja atau memfasilitasi usaha dan modal untuk keperluan usaha 

mustahik. Setiap indikator dari zakat produktif berusaha mengungkapkan persepsi 

kepuasan responden tentang penyaluran zakat produktif. Hasil analisis statistik 

deskriptif variabel zakat produktif dengan menggunakan skor mean adalah 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.4 berikut: 

Tabel 4.4 

Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Zakat Produktif 

Item Perhitungan 
Persepsi responden Rata-

rata 
Median 

1 2 3 4 5 

X1.1 Frekuensi 4 9 15 32 42 3,97 4 

No Nilai Skor Interpretasi 

1 1 - 0,8 Sangat tidak baik/sangat tidak setuju 

2 1,8 - 2,6 Tidak baik/tidak setuju 

3 2,6 - 3,4 Cukup/kurang setuju 

4 3,4 - 4,2 Baik/setuju 

5 4,2 – 5,0 Sangat baik/sangat setuju 
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Persentase 3,9 8,88 14,7 31,4 41,2 

X1.2 
Frekuensi 7 16 23 44 12 

3,37 4 
Persentase 6,9 15,7 22,5 43,1 11,8 

Total 
Frekuensi 11 25 38 76 54 

3,67 4 
Persentase 5,4 12,3 18,6 37,3 26,5 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa di antara 2 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan skala 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel zakat 

produktif menunjukkan setuju, dengan kata lain variabel penyaluran zakat 

produktif dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki rata-rata 

tertinggi adalah item X1.1 yaitu 3,97 dan terendah adalah item X1.2 yaitu 3,37. 

Indikator X1.1 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan bahwa, di antara 

indikator yang paling menunjukkan manfaat dari penyaluran zakat produktif 

adalah mendukunh perkembangan usaha mustahik. Secara keseluruhan responden 

merasa penyaluran zakat produktif sudah baik atau bagus karena menunjukkan 

rata-rata nilai sebesar 3,67 (>3,4). Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui 

bahwa penyaluran zakat produktif sangat penting bagi mustahik sehingga pihak 

lembaga zakat perlu melakukan pertimbangan matang agar bantuan usaha menjadi 

tepat sasaran dan bermanfaat. 

b. Deskripsi Variabel Karakteristik Usaha Mustahik 

Karakteristik usaha yang dimaksud adalah proses berkembangnya usaha 

mustahik mulai dari awal berdiri hingga saat ini. Karakteristik usaha diukur 

menggunakan dua dimensi yaitu sumber modal dan sumber modal. Setiap 

indikator dari kedua dimensi karakteristik usaha berusaha mengungkapkan 

persepsi atas kondisi perkembangan usaha responden. Hasil analisis statistik 
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deskriptif variabel karakteristik usaha mustahik dengan menggunakan skor mean 

adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Deskripsi Skor Mean Variabel Karakteristik Usaha Mustahik 

Item Perhitungan 
Persepsi responden Rata

-rata 
Median 

1 2 3 4 5 

X2.1 
Frekuensi 1 11 18 48 24 

3,81 4 
Persentase 1,0 10,8 17,6 47,1 23,5 

X2.2 
Frekuensi 2 14 13 46 27 

3,80 4 
Persentase 2,0 13,7 12,7 45,1 26,5 

X2.3 
Frekuensi 1 5 12 25 59 

4,33 5 
Persentase 1,0 4,9 11,8 24,5 57,8 

X2.4 
Frekuensi 1 15 14 43 29 

3,82 4 
Persentase 1,0 14,7 13,7 42,2 28,4 

X2.5 
Frekuensi 3 8 14 44 33 

3,94 4 
Persentase 2,9 7,8 13,7 43,1 32,4 

X2.6 
Frekuensi 10 21 17 44 10 

3,23 4 
Persentase 9,8 20,6 16,7 43,1 9,8 

Total 
Frekuensi 18 74 88 250 182 

3,82 4,17 
Persentase 2,9 12,1 14,4 40,8 40,8 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa di antara 6 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan skala 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel 

karakteristik usaha menunjukkan setuju, dengan kata lain variabel karakteristik 

usaha dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki rata-rata 

tertinggi adalah item X2.3 yaitu 4,33 dan terendah adalah item X2.6 yaitu 3,23. 

Indikator X2.3 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan bahwa, di antara 

indikator yang paling berperan dalam memperkuat karakertistik usaha mustahik 

adalah adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan setelah menerima 

manfaat dari penyaluran zakat produktif. Secara keseluruhan karakteristik usaha 

mustahik sudah baik atau kuat karena menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,82 
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(>3,4). Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa manfaat dari 

penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh lembaga zakat berperan penting 

dalam memperkuat karakteristik usaha mustahik. 

c. Deskripsi Variabel Etos Kerja Mustahik 

Etos kerja merupakan faktor penggerak dan upaya seseorang dalam 

menjalankan pekerjaan atau usaha untuk mencapai hasil terbaik. Etos kerja diukur 

menggunakan 5 indikator diantaranya yaitu kerja keras, kejujuran, ketekunan, 

amanah dan kreatif. Hasil analisis statistik deskriptif variabel etos kerja mustahik 

dengan menggunakan skor rata-rata adalah sebagaimana yang disajikan dalam 

tabel 4.6 berikut:  

Tabel 4.6 

Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Etos Kerja 

Item Perhitungan 
Persepsi responden Rata-

rata 
Median 

1 2 3 4 5 

Z1.1 
Frekuensi 0 11 12 41 38 

4,04 4 
Persentase 0 10,8 11,8 40,2 37,3 

Z1.2 
Frekuensi 0 11 19 42 30 

3,89 4 
Persentase 0 10,8 18,6 41,2 29,4 

Z1.3 
Frekuensi 1 4 18 31 48 

4,19 4 
Persentase 1,0 3,9 17,6% 30,4% 47,1% 

Z1.4 
Frekuensi 5 26 24 31 16 

3,26 3 
Persentase 5 25,5 23,5 30,4 15,7 

Z1.5 
Frekuensi 2 9 15 43 33 

3,94 4 
Persentase 2,0 8,8 14,7 42,2% 32,4% 

Total 
Frekuensi 8 61 88 188 165 

3,86 3,80 
Persentase 1,6 12,0 17,3 36,9 32,4 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa di antara 5 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan skala 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada etos kerja 

menunjukkan setuju, dengan kata lain variabel etos kerja dipersepsikan kuat oleh 
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responden. Indikator yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah item Z1.3 yaitu 

4,19 dan terendah adalah item Z1.4 yaitu 3,26. Indikator Z1.3 memiliki nilai rata-

rata tertinggi menunjukkan bahwa, di antara indikator yang paling menunjukkan 

adanya peningkatan etos kerja adalah ketekunan mustahik dalam bekerja atau 

menjalankan usaha. Secara keseluruhan etos kerja mustahik sudah baik atau tinggi 

karena menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,86 (>3,4). Berdasarkan data ini, 

maka dapat diketahui bahwa penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh 

lembaga zakat berperan penting dalam meningkatkan etos kerja mustahik dalam 

menjalankan usaha.  

d. Deskripsi Variabel Pendampingan Usaha 

Pendampingan usaha merupakan sebuah upaya konsultatif antara 

pendampingan dan yang didampingi untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. 

Pendampingan usaha diukur dengan empat dimensi antara lain pemungkinan, 

penguatan, perlindungan dan pendukungan. Hasil analisis statistik deskriptif 

variabel pendampingan usaha dengan menggunakan skor Rata-rata adalah 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 

Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Pendampingan Usaha 

Item Perhitungan 
Persepsi responden Rata-

rata 
Median 

1 2 3 4 5 

Z2.1 
Frekuensi 2 8 17 36 39 

4,00 4 
Persentase 2,0 7,8 16,7 35,3 38,2 

Z2.2 
Frekuensi 7 9 14 54 18 

3,66 4 
Persentase 6,9 8,88 13,7 52,9 17,6 

Z2.3 
Frekuensi 4 11 6 40 41 

4,01 4 
Persentase 3,9 10,8 5,9 39,2 40,2 

Z2.4 
Frekuensi 6 12 17 46 21 

3,63 4 
Persentase 5,9 11,8 16,7 45,1 20,6 

Z2.5 
Frekuensi 1 6 14 33 48 

4,19 4 
Persentase 1,0 5,9 13,7 32,4 47,1 

Z2.6 Frekuensi 8 9 14 38 33 3,77 4 
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Persentase 7,8 8,8 13,7 37,3 32,4 

Z2.7 
Frekuensi 2 6 12 36 46 

4,16 4 
Persentase 2,0 5,9 11,8 35,3 45,1 

Z2.8 
Frekuensi 9 16 8 53 16 

3,50 4 
Persentase 8,8 15,7 7,8 52,0 15,7 

Total 
Frekuensi 39 77 102 336 262 

3,86 4 
Persentase 4,8 9,4 12,5 41,2 32,1 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa di antara 8 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan skala 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada pendampingan 

usaha menunjukkan setuju, dengan kata lain variabel pendampingan usaha 

dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki rata-rata terbesar 

adalah item Z2.5 yaitu 4,19 dan terendah adalah item Z2.8 yaitu 3,50. Inidkator 

Z2.5 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan bahwa, di antara indikator 

yang paling menunjukkan peran pendampingan usaha adalah adanya pengarahan 

terkait pengelolaan usaha yang baik dan benar kepada mustahik. Secara 

keseluruhan responden pendampingan usaha yang didapatkan mustahik sudah 

baik atau bagus karena menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,86 (>3,4). 

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa pendampingan usaha 

memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi mustahik. 

e. Deskripsi Variabel Kesejahteraan Mustahik 

Kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya didasarkan pada 

kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok dimana dalam hal ini berkaitan dengan 

harta, melainkan juga melibatkan spritual yang di dalamnya bersinggungan 

dengan ibadah. Kesejahteraan mustahik diukur menggunakan lima dimensi yaitu 

agama, jiwa, harta, intelektual/akal dan keturunan/keluarga. Hasil analisis statistik 
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deskriptif variabel kesejaheraan mustahik dengan menggunakan skor rata-rata 

adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.8berikut ini : 

Tabel 4.8 

Deskripsi Skor Rata-rata Variabel Kesejahteraan Mustahik 

Item Perhitungan 
Persepsi responden Rata

-rata 
Median 

1 2 3 4 5 

Y1.1 
Frekuensi 2 6 16 52 26 

3,92 4 
Persentase 2,0 5,9 15,7 51,0 25,5 

Y1.2 
Frekuensi 2 15 29 46 10 

3,46 4 
Persentase 2,0 14,7 28,4 45,1 9,8 

Y1.3 
Frekuensi 13 21 21 35 12 

3,12 3 
Persentase 12,7 20,6 20,6 34,3 11,8 

Y1.4 
Frekuensi 3 18 23 34 24 

3,57 4 
Persentase 2,9 17,6 22,5 33,3 23,5 

Y1.5 
Frekuensi 2 18 12 40 30 

3,76 4 
Persentase 2,0 17,6 11,8 39,2 29,4 

Y1.6 
Frekuensi 3 6 16 33 44 

4,07 4 
Persentase 2,9 5,9 15,7 32,4 43,1 

Y1.7 
Frekuensi 4 10 12 31 45 

4,01 4 
Persentase 3,9 9,8 11,8 30,4 44,1 

Y1.8 
Frekuensi 1 15 18 38 30 

3,79 4 
Persentase 1,0 14,7 17,6 37,3 29,4 

Y1.9 
Frekuensi 1 15 26 38 22 

3,64 4 
Persentase 1,0 14,7 25,5 37,3 21,6 

Y1.10 
Frekuensi 1 22 22 43 14 

3,46 4 
Persentase 1,0 21,6 21,6 42,2 13,7 

Y1.11 
Frekuensi 4 18 15 36 29 

3,67 4 
Persentase 3,9 17,6 14,7 35,3 28,4 

Y1.12 
Frekuensi 12 17 12 49 12 

3,31 4 
Persentase 11,8 16,7 11,8 48,0 11,8 

Total 
Frekuensi 48 181 222 475 298 

3,65 3,92 
Persentase 3,9 14,8 18,1 38,8 24,3 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa di antara 12 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. Responden 

yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan skala 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada variabel 
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kesejahteraan mustahik menunjukkan setuju, artinya bahwa variabel kesejahteraan 

mustahik dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki rata-rata 

terbesar adalah item Y1.6 yaitu 4,07 dan terendah adalah item Y1.3 yaitu 3,12. 

Indikator Y1.6 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan bahwa di antara 

indikator yang paling menunjukkan peningkatan kesejahteraan mustahik yaitu 

adanya peningkatan pendapatan mustahik. Secara keseluruhan rata-rata responden 

setuju mengalami peningkatan kesejahteraan dengan rata-rata nilai 3,65 kategori 

baik. Berdasarkan data ini, maka dapat diketahui bahwa manfaat dari penyaluran 

zakat produktif sangat penting terhadap kesejahteraan mustahik. 

3. Hasil analisis SEM-PLS 

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi multiple means pada 

konstruk laten, sehingga hasil yang diperoleh merupakan model pengukuran 

dalam persamaan struktural. Dalam analisis SEM-PLS terdapat tiga cara yaitu 

analisis outer model, inner model, dan goodness of fit measure sebagaimana 

penjelasan berikut. 

a. Evaluasi model Pengukuran (Outer Model) 

Terdapat tiga kriteria dalam penggunaan teknik analisis data dengan 

SmartPLS untuk menilai outer model yaitu sebagai berikut: 

1) Convergen Validity 

Convergen validity merupakan pengujian validitas terhadap indikator dari 

variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas convergent 

indikator refleksif dengan program SmartPLS dapat dilihat dari nilai loading 

factor tiap indikator konstruk. Untuk penelitian yang bersifat explanatory 

research nilai loading faktornya adalah > 0,6-0,7 (Ghozali, 2021: 71). Dalam 

penelitian ini digunakan batas loading faktor sebesar ≥ 0,7. Berikut gambar 4.1 

dan tabel 4.9 pengujian model tahap awal validitas konvergen dari model 
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pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif yang dinilai berdasarkan 

loading factor indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. 

Gambar 4.1 

Model Uji Tahap Awal (Outer Loading) 

 

 
Sumber: Data diolah (2023) 

Tabel 4.9 

Convergent Validity Tahap Awal 

Variabel Indikator Nilai Kesimpulan 

Zakat Produktif (X1) 
X1.1 0,960 Valid 

X1.2 0,945 Valid 

Karakteristik Usaha Mustahik 

(X2) 

X2.1 0,310 Tidak Valid 

X2.2 0,857 Valid 

X2.3 0,817 Valid 

X2.4 0,893 Valid 

X2.5 0,898 Valid 

X2.6 0,818 Valid 

Etos Kerja 

(Z1) 

Z1.1 0,845 Valid 

Z1.2 0,862 Valid 



91 

 

 

 

Z1.3 0,826 Valid 

Z1.4 0,412 Tidak Valid 

Z1.5 0,906 Valid 

Pendampingan Usaha (Z2) 

Z2.1 0,858 Valid 

Z2.2 0,869 Valid 

Z2.3 0,87 Valid 

Z2.4 0,863 Valid 

Z2.5 0,833 Valid 

Z2.6 0,852 Valid 

Z2.7 0,853 Valid 

Z2.8 0,865 Valid 

Kesejahteraan Mustahik (Y) 

Y1.1 0,756 Valid 

Y1.2 0,731 Valid 

Y1.3 0,664 Tidak Valid 

Y1.4 0,813 Valid 

Y1.5 0,899 Valid 

Y1.6 0,875 Valid 

Y1.7 0,888 Valid 

Y1.8 0,924 Valid 

Y1.9 0,811 Valid 

Y1.10 0,884 Valid 

Y1.11 0,924 Valid 

Y1.12 0,905 Valid 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan gambar dan tabel di atas, hampir seluruh indikator setiap 

variabel laten dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian convergent validity 

menunjukkan bahwa nilai outer loading lebih dari 0,7 yang dapat dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas indikator valid karena nilai outer loading-nya yang 

tinggi. Adapun indikator X2.1, Z1.4 dan Y1.3 nilai outer loading kurang dari 0,7 

maka indikator tersebut harus dibuang dari model penelitian karena tidak 

memenuhi syarat validitas konvergen. Setelah tahap eliminasi, maka selanjutnya 
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adalah uji tahap kedua untuk menentukan nilai validitas konvergen. Berikut hasil 

pengujian tahap kedua validitas konvergen pada gambar 4.2 dan tabel 4.15: 

Gambar 4.2 

Model Uji Tahap Kedua (Outer Loading) 

 

Sumber: Data diolah (2023) 

Tabel 4.10 

Convergent Validity Tahap Kedua 

Variabel Indikator Nilai Kesimpulan 

Zakat Produktif (X1) 
X1.1 0,960 Valid 

X1.2 0,945 Valid 

Karakteristik Usaha Mustahik 

(X2) 

X2.2 0,857 Valid 

X2.3 0,817 Valid 

X2.4 0,893 Valid 

X2.5 0,898 Valid 

X2.6 0,818 Valid 

Etos Kerja 

(Z1) 

Z1.1 0,845 Valid 

Z1.2 0,862 Valid 

Z1.3 0,826 Valid 
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Z1.5 0,906 Valid 

Pendampingan Usaha (Z2) 

Z2.1 0,858 Valid 

Z2.2 0,869 Valid 

Z2.3 0,87 Valid 

Z2.4 0,863 Valid 

Z2.5 0,833 Valid 

Z2.6 0,852 Valid 

Z2.7 0,853 Valid 

Z2.8 0,865 Valid 

Kesejahteraan Mustahik (Y) 

Y1.1 0,756 Valid 

Y1.2 0,731 Valid 

Y1.4 0,813 Valid 

Y1.5 0,899 Valid 

Y1.6 0,875 Valid 

Y1.7 0,888 Valid 

Y1.8 0,924 Valid 

Y1.9 0,811 Valid 

Y1.10 0,884 Valid 

Y1.11 0,924 Valid 

Y1.12 0,905 Valid 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan gambar 4.2 dan tabel 4.10 di atas, seluruh indikator pada 

setiap variabel laten dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian convergent 

validity menunjukkan bahwa nilai outer loading lebih dari 0,7 yang dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas indikator valid karena nilai outer loading-nya yang 

tinggi. Seluruh indikator di atas valid dan sudah tepat untuk digunakan pada setiap 

variabel atau konstruk dalam penelitian ini. 

2) Discriminant Validity 

Setelah pengujian konvergen validitas, maka tahap selanjutnya adalah 

melihat discriminant validity. Pengujuan discriminant validity dilakukan untuk 

memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel berbeda dengan 
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variabel lainnya. Terdapat beberapa tahap pengujian discriminant validity, antara 

lain sebagai berikut: 

a) Heteroit Monotrait Ratio (HTMT) 

Metode Heteroit Monotrait Ratio dilakukan untuk mengevaluasi 

diskriminan validitas pada tingkat variabel. Dalam metode HTMT, suatu model 

dikatakan memiliki diskriminan validitas yang baik dan diterima apabila nilai 

HTMT berada di bawah < 0,90.  

Tabel 4.11 

Heteroit Monotrait (Discriminant Validity) 

 X1 X2 Y Z1 Z2 
Z2 x 

X1 

Z1 x 

X2 

Z1 x 

X1 

Z2 x 

X2 

X1          

X2 0.660         

Y 0.759 0.780        

Z1 0.685 0.637 0.724       

Z2 0.722 0.717 0.683 0.890      

Z2 x X1 0.437 0.454 0.349 0.631 0.674     

Z1 x X2 0.404 0.391 0.267 0.505 0.550 0.525    

Z1x X1 0.395 0.422 0.289 0.6 0.611 0.87 0.627   

Z2 x X2 0.419 0.518 0.401 0.553 0.625 0.615 0.867 0.490  

Sumber: data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa terjadi discriminant 

validity yang baik karena nilai loading faktor masing-masing variabel kurang dari 

0,9. Sebagai ilustrasi loading faktor X1 terhadap X2 0,66 yang nilainya kurang 

dari 0,9 menunjukkan bahwa pada pengujian discriminant validity menggunakan 

nilai HTMT dapat dikatakan lolos.  

b) Fornell Larcker 

Metode Fornell Lacker dilakukan untuk mengevaluasi diskriminan pada 

tingkat variabel. Dalam metode fornell lacker, model dikatakan memiliki 
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diskriminan validitas yang baik dan diterima apabila nilai akar Average Variance 

Extracted (AVE) pada setiap konstruk lebih besar dari korelasi antara konstruk 

lainnya. Hasil pengujian discriminant validity menggunakan metode fornell 

larcker dideskripsikan dalam tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4.12 

Fornell Larcker (Discriminant Validity) 
 X1 X2 Y Z1 Z2 

X1 0.952     

X2 0.597 0.858    

Y 0.715 0.744 0.858   

Z1 0.611 0.573 0.683 0.863  

Z2 0.667 0.666 0.669 0.814 0.858 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi discriminant 

validity yang baik karena nilai akar AVE pada setiap konstruk lebih besar dari 

korelasi antara konstruk. Nilai akar AVE dapat dilihat pada angka yang dicetak 

tebal, kemudian untuk nilai yang masing-masing berada di bawah nilai akar AVE 

tidak dicetak tebal merupakan nilai korelasi. Sebagai ilustrasi akar AVE variabel 

X1 (0,952) lebih tinggi dibandingkan korelasi X1 dengan X2 (0,597), X1 dengan 

Y (0,715), X1 dengan Z1 (0,611) dan X1 dengan Z2 (0,667). Begitupun dengan 

X2, Y, Z1, dan Z2 yang masing-masing dapat dilihat nilai akar AVEnya lebih 

besar dari korelasi antara kontsruk. Pengujian discriminan validity menggunakan 

metode fornell larcker dapat diterima karena telah memenuhi syarat. 

c) Cross Loading 

Model dikatakan mempunyai discriminant validity yang baik dalam 

metode cross loading apabila setiap nilai loading dari setiap indikator masing-

masing variabel laten memiliki nilai loading paling besar diantara nilai loading 

lainnya. Pengujian discriminant validity dilakukan untuk membuktikan apakah 

indikator pada suatu konstruk mempunyai loading faktor terbesar pada konstruk 
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yang dibentuknya daripada loading faktor dengan konstruk yang lain. Hasil 

pengujian discriminant validity menggunakan metode cross loading 

dideskripsikan dalam tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 

Cross Loading (Discriminant Validity) 

Indikator X1 X2 Y Z1 Z2 

X1.1 0.96 0.566 0.728 0.59 0.644 

X1.2 0.945 0.571 0.627 0.573 0.627 

X2.2 0.531 0.858 0.695 0.54 0.579 

X2.3 0.516 0.813 0.611 0.446 0.51 

X2.4 0.542 0.896 0.652 0.511 0.598 

X2.5 0.479 0.897 0.632 0.482 0.589 

X2.6 0.488 0.82 0.588 0.472 0.578 

Y1.1 0.464 0.451 0.748 0.37 0.306 

Y1.10 0.679 0.696 0.89 0.635 0.639 

Y1.11 0.722 0.707 0.926 0.634 0.641 

Y1.12 0.656 0.76 0.906 0.67 0.71 

Y1.2 0.454 0.404 0.712 0.358 0.304 

Y1.4 0.606 0.526 0.809 0.559 0.575 

Y1.5 0.641 0.703 0.904 0.722 0.698 

Y1.6 0.585 0.65 0.879 0.573 0.537 

Y1.7 0.664 0.698 0.893 0.639 0.573 

Y1.8 0.621 0.685 0.928 0.668 0.623 

Y1.9 0.591 0.618 0.815 0.484 0.556 

Z1.1 0.56 0.491 0.549 0.85 0.764 

Z1.2 0.582 0.515 0.604 0.872 0.747 

Z1.3 0.443 0.497 0.598 0.825 0.584 

Z1.5 0.526 0.475 0.605 0.905 0.72 

Z2.1 0.584 0.56 0.623 0.691 0.858 

Z2.2 0.589 0.527 0.585 0.727 0.869 

Z2.3 0.603 0.589 0.585 0.676 0.87 

Z2.4 0.553 0.568 0.554 0.721 0.862 

Z2.5 0.527 0.521 0.548 0.742 0.833 

Z2.6 0.583 0.609 0.537 0.692 0.852 



97 

 

 

 

Z2.7 0.522 0.574 0.581 0.658 0.853 

Z2.8 0.617 0.625 0.571 0.68 0.865 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi discriminant 

validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap konstruknya lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi indikator dengan konstruk lainnya. 

Sebagai ilustrasi loading faktor X1.1 (indikator pernyataan untuk variabel zakat 

produktif) adalah sebesar 0,96 yang lebih tinggi dibandingkan loading faktor 

dengan kontsruk lainnya, yaitu X2 (0,566), Y (0,728), Z1 (0,59), Z2 (0,644) dan 

begitupun seterusnya pada setiap indikator, sehingga jelas vahwa indikator pada 

setiap konstruk mempunyai loading faktor yang lebih tinggi dari pada loading 

faktor dengan konstruk lainnya. 

3) Construct Reliability and Validity 

Selain kedua uji di atas, dilakukan juga uji realibilitas konstruk yang 

diukur dengan composite reliability, cronbach’s alpha dan Average Variance 

Extracted (AVE) setiap konstruk atau variabel dalam penelitian ini. Suatu 

kuesioner dikatakan memiliki reliabel apabila nilai composite realiability dan 

cronbach’s alpha ≥ 0,70, adapun untuk nilai AVE apabila ≥ 0,50 maka syarat 

convergent validity sudah terpenuhi dan baik.  

Tabel 4.14 

Cronbach’s Alpha, Composite Realiability (Rho_c) 

dan Average Variance Extracted (AVE) 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Zakat Produktif (X1) 0.898 0.951 0.907 

Karakteristik Usaha (X2) 0.910 0.933 0.736 

Etos Kerja (Z1) 0.886 0.921 0.746 

Pendampingan Usaha (Z2) 0.949 0.957 0.736 

Kesejahteraan Mustahik (Y) 0.964 0.968 0.737 

Sumber: Data diolah (2023) 
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Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha, Composite Realiability, dan Average Variance Extracted (AVE) dari 

semua variabel sudah memenuhi syarat convergent validity dengan baik. Sebagai 

ilustrasi variabel zakat produktif (X1) mempunyai nilai Cronbach’s Alpha yaitu 

0,898 dan Composite Realiability yaitu 0,951 telah memenuhi syarat yaitu ≥ 0,70. 

Begitupun dengan nilai AVE dari variabel zakat produktif (X1) 0,907 ≥ 0,50 telah 

memenuhi syarat convergent validity dengan baik. 

b. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dalam penelitian ini berdasarkan hasil olah data 

menggunakan SmartPLS sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Output Model Struktural (Bootstrapping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2023) 
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Evaluasi model struktural PLS dalam penelitian ini dievaluasi dengan 

melihat nilai R Squares, effect size f2, Q2 predictive relevance, q2 predictive 

relevance, dan signifikansi (two-tailed). 

1) R Squares 

Perubaha nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah mempunyai 

pengaruh yang substantive. Nilai R Squares sebagaimana yang dikutip oleh 

(Ghozali 2021:73) adalah 0,75 (kuat). 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah). Nilai R2 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut. 

Tabel 4.15 

R Square  

Variabel R Square 

Kesejahteraan (Y) 0,757 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.23 di atas, maka nilai koefisien determinasi (R2) pada 

variabel kesejahteraan (Y) memiliki nilai sebesar 0,757 kategori kuat. Nilai R2  

kesejahteraan 0,757 dikatakan kuat karena nilai lebih dari 0,75. Besar pengaruh 

variabel zakat produktif (X1), karakteristik Usaha Mustahik (X2), pemoderasi 

etos kerja (Z1), dan pemoderasi pendampingan usaha (Z2) terhadap kesejahteraan 

(Y) yaitu sebesar 75,7%. Konstribusi pengaruh keempat variabel termasuk kuat 

yaitu sebesar 75,5% sedangkan sisanya 24,5% adalah kontribusi variabel lain 

yang tidak masuk dalam penelitian memiliki kontribusi lemah.  

2) Effect size f2 

Ukuran f Square yaitu menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel 

dalam model struktural. Nilai effect size pengaruh langsung (direct effect) 

menggunakan kriteria f square 0,02 (rendah), 0,15 (moderat), 0,35 (Tinggi). 

Adapun  nilai effect size pengaruh moderasi menggunakan ukuran effect size f 
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square dengan kriteria 0,005 (Rendah), 0,01 (Moderat), dan 0,025 (Tinggi). Nilai 

effect size F square pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16 

Effect Size f Square 

No Variabel 
f 

Square 

1 Zakat Produktif (X1) 0,285 

2 Karakteristik Usaha Mustahik (X2) 0,147 

3 Etos Kerja (Z1) 0,140 

4 Pendampingan Usaha (Z2) 0 

5 Etos Kerja (Z1) x Zakat Produktif (X1) 0,042 

6 Etos Kerja (Z1) x Karakteristik Usaha Mustahik (X2) 0,107 

7 Pendampingan Usaha (Z2) x Zakat Produktif (X1) 0,073 

8 Pendampingan Usaha (Z2) x Karakteristik Usaha Mustahik (X2) 0,087 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat disimpulkan f square dari 

hubungan langsung (direct effect) antara variabel yaitu sebagai berikut: 

b) Zakat produktif (X1) mempunyai pengaruh pada level struktural 

kesejahteraan (Y) adalah sedang menuju tinggi karena memiliki nilai f 

square sebesar 0,285 > 0,15. 

c) Karakteristik usaha mustahik (X2) mempunyai pengaruh pada level 

struktural kesejahteraan (Y) adalah sedang karena memiliki nilai f aquare 

0,147 yang dibulatkan menjadi 1,15. 

d) Etos kerja (Z1) mempunyai pengaruh pada level struktural kesejahateraan 

(Y) adalah rendah mendekati sedang karena memiliki nilai f square 0,14 

yang hampir mendekati sedang. 

e) Pendampingan usaha (Z2) tidak mempunyai pengaruh pada level struktural 

kesejahteraan (Y) karena memiliki nilai f square sebesar 0. 
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f) Pengaruh etos kerja (Z1) dalam memoderasi pengaruh zakat produktif 

(X1) terhadap kesejahteraan (Y) pada level struktural tergolong tinggi 

karena memiliki nilai f square 0,042 > 0,025. 

g) Pengaruh etos kerja (Z1) dalam memoderasi pengaruh karakteristik usaha 

mustahik (X2) terhadap kesejahteraan (Y) pada level struktural tergolong 

tinggi karena memiliki nilai f square 0,107 > 0,025. 

h) Pengaruh pendampingan usaha (Z2) dalam memoderasi pengaruh zakat 

produktif (X1) terhadap kesejahteraan (Y) pada level struktural tergolong 

tinggi karena memiliki nilai f square 0,073 > 0,025.  

i) Pengaruh pendampingan usaha (Z2) dalam memoderasi pengaruh 

karakteristik usaha mustahik (X2) terhadap kesejahteraan (Y) pada level 

struktural tergolong tinggi karena memiliki nilai f square 0,087 > 0,025.  

3) Q2 predictive relevance 

Nilai Q2 > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance, 

sedangkan Q2 < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive 

relevance. Nilai Q square pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4.17 

Q Square dan q2 Predictive Relevance 

Variabel Q Square q2 Predictive Relevance 

Kesejahteraan (Y) 0,622 > 0,35 (Kuat) 

Sumber: Data diolah (2023) 

Besar akurasi prediksi model dapat diketahui melalui Q Square redudancy 

atau Q Square. Ukuran Q Square inilah yang menentukan seberapa baik model 

memiliki predictive relevance. Berdasarkan tabel 4.17 tingkatan nilai Q Square 

0,622 yang menunjukkan model mempunyai q2 predictive relevance. Menurut 

Hair, ada tiga macam dengan interpretasi yang berbeda yaitu rendah apabila 0, 

moderat apabila 0,25, dan tinggi apabila 0,50. Berdasarkan hasil pengelolaan pada 

tabel 4.25 di atas nilai Q Square variabel kesejahteraan (Y) adalah 0,622 > 0,50 
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atau dengan kata lainnya nilai Q square yang dihasilkan memiliki akurasi prediksi 

yang tinggi. 

4) q2 predictive relevance 

Berdasarkan tabel 4.17 nilai q square menunjukkan nilai sebesar 0,622 

yang menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki model yang kuat karena 

nilainya > 0,35. 

5) Uji Signifikansi (two-tailed). 

Pengujian signifikansi model dalam model struktural yaitu dengan melihat 

nilai t-statistic dan p-value antara variabel eksogen terhadap endogen dengan 

persyaratan bahwa t-statistic memiliki nilai > 1,960 dan p-value < 0,05. Berikut 

pengaruh langsung dan tidak langsung antara hubungan konstruk sebagaimana 

dalam hipotesis yang disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Path Coeficient (Direct Effect) 

Hubungan Konstruk 
Path 

Coefficients 

p 

Value 

t 

Statistics 
Ket. Kep. 

H1 ZP (X1) → Ksj (Y) 0,398 0,004 2,902 Signifikan Diterima 

H2 KUM (X2) → Ksj (Y) 0,309 0,049 1,968 Signifikan Diterima 

H3 EK (Z1) x ZP (X1) → Ksj (Y) -0,469 0,057 1,905 
Tidak 

Signifikan 
Ditolak 

H4 
EK (Z1) x KUM (X2) → Ksj 

(Y) 
0,714 0,007 2,699 Signifikan Diterima 

H5 PUM (Z2) x ZP (X1) → Ksj (Y) 0,586 0,019 2,354 Signifikan Diterima 

H6 
PUM (Z2) x KUM (X2) → Ksj 

(Y) 
-0,643 0,009 2,633 Signifikan Ditolak 

EK (Z1)→ Ksj (Y) 0,328 0,028 2,195 Signifikan 

PUM (Z2) → Ksj (Y) 0,017 0,914 0,108 Tidak Signifikan 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, maka dapat disimpulkan hubungan 

langsung (direct effect) antara variabel bebas dan terikat sebagai berikut: 

a) Pengaruh Zakat Produktif (ZP-X1) terhadap Kesejahteraan (Ksj-Y) sebesar 

(0,398) dan signifikan dengan t-statistic (2,902 > 1,96) atau p-value (0.004 < 
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0,05). Hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh langsung sebesar 

39,8% yang artinya bahwa semakin tinggi penyaluran zakat produktif akan 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

b) Pengaruh Karakteristik Usaha (KUM-X2) terhadap (Ksj-Y) sebesar (0,309) 

dan signifikan dengan t-statistic (1,97 > 1,96) atau p-value (0.049 < 0,05). 

Hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh langsung sebesar 30,9% 

yang artinya bahwa semakin tinggi atau kuat karakteristik usaha mustahik 

akan meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

c) Signifikansi pengujian variabel moderasi dilihat dari efek interaksinya 

dimana pengaruh variabel efek moderasi (EK-Z1) x ZP-X1) tidak signifikan 

terhadap model dengan p-value (0,057) > 0,05. Hal ini menunjukkan variabel 

etos kerja (EK-Z1) tidak signifikan memoderasi pengaruh zakat produktif 

(ZP-X1) terhadap Kesejahteraan (Ksj-Y). Pengaruh zakat produktif (ZP-X1) 

terhadap Kesejahteraan (Ksj-Y) relatif sama saja antara mustahik yang 

memiliki etos kerja tinggi dan mustahik yang beretos kerja rendah. 

d) Pengaruh variabel efek moderasi (EK-Z1 x KUM-X2) diterima dengan 

koefisien jalur (0,714) dan t statistik (2,699) > 1,96 ; p-value (0,007) < 0,05. 

Hasil ini menunjukkan bahwa etos kerja (EK-Z1) signifikan memoderasi 

(memperkuat) pengaruh karakteristik usaha (KUM-X2) terhadap 

Kesejahteraan (Ksj-Y). Pemoderasi etos kerja berperan memperkuat karena 

koefisien moderasi menuju arah positif yaitu 0,714. Pengaruh karakteristik 

usaha (KUM-X2) terhadap Kesejahteraan (Ksj-Y) akan lebih tinggi untuk 

mustahik dengan tingkat etos kerja yang tinggi. Mustahik dengan etos kerja 

yang tinggi memiliki kecenderungan pengaruh karakteristik usaha terhadap 

peningkatan kesejahteraan dibandingkan dengan mustahik yang beretos kerja 

rendah.  
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e) Pengaruh variabel efek moderasi (PUM-Z2 x ZP-X1) diterima dengan 

koefisien jalur (0,586) dan t statistik (2,354) > 1,96 serta memiliki p-value 

(0,019) < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan usaha (PUM-

Z2) signifikan memoderasi (memperkuat) pengaruh zakat produktif (ZP-X1) 

terhadap Kesejahteraan (Ksj-Y). Pemoderasi pendampingan usaha berperan 

memperkuat karena koefisien moderasi menuju arah positif yaitu 0,586. 

Pengaruh zakat produktif (ZP-X1) terhadap Kesejahteraan (Ksj-Y) akan lebih 

tinggi untuk mustahik yang rutin menerima pendampingan usaha. Mustahik 

yang rutin menerima pendampingan usaha memiliki kecenderungan pengaruh 

zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dibandingkan dengan 

mustahik yang tidak rutin menerima pendampingan usaha.  

f) Pengaruh variabel efek moderasi (PUM-Z2 x KUM-X2) diterima dengan 

koefisien jalur (-0,643) dan t statistik (2,533) > 1,96 serta memiliki p-value 

(0,009) < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan usaha (PUM-

Z2) signifikan memoderasi (memperlemah) pengaruh karakteristik usaha 

(KUM-X2) terhadap Kesejahteraan (Ksj-Y). Pemoderasi pendampingan 

usaha berperan memperlemah karena koefisien moderasi menuju arah negatif 

yaitu sebesar -0,643. Pengaruh karakteristik usaha (KUM-X2) terhadap 

Kesejahteraan (Ksj-Y) akan lebih tinggi untuk mustahik yang tidak rutin 

menerima pendampingan usaha. Mustahik yang tidak rutin menerima 

pendampingan usaha memiliki kecenderungan pengaruh karakteristik usaha 

terhadap peningkatan kesejahteraan dibandingkan dengan mustahik yang 

rutin menerima pendampingan usaha. 

g) Pengaruh Etos Kerja (EK-Z1) terhadap (Ksj-Y) sebesar (0,328) dan 

signifikan dengan t-statistic (2,195 > 1,96) atau p-value (0.028 < 0,05). 

Hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh langsung sebesar 32,8% 
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yang artinya bahwa semakin tinggi atau kuat etos kerja mustahik akan 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

h) Pengaruh Pendampingan Usaha (PUM-Z2) terhadap (Ksj-Y) tidak signifikan 

dengan t-statistic (0,108 > 1,96) atau p-value (0.914 > 0,05). Hipotesis ini 

ditolak yang artinya bahwa semakin tinggi atau kuat etos kerja mustahik akan 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

c. Goodness of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

Evaluasi Kebaikan dan Kecocokan Model dapat dilakukan dengan melihat 

nilai SRMR (standarized root mean square residual) dan NFI (Normed of Fit 

Index). 

1) SRMR (standarized root mean square residual) 

SRMR (standarized root mean square residual) adalah ukuran untuk 

menggambarkan perbedaan atau selisih antara matrik data dengan matrik korelasi 

hasil taksiran model. Nilai SRMR menunjukkan model fit apabila nilainya < 0,08, 

akan tetapi jika nilai SRMR < 0,1 juga sudah dianggap memenuhi kriteria model 

fit. Nilai SRMR pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut. 

Tabel 4.19 

SRMR (standarized root mean square residual) 

 Estimated model 

SRMR 0,063 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat diketahui bahwa nilai SRMR telah 

dinyatakan memenuhi kriteria uji model fit dan bahkan nilainya tergolong perfect 

SRMR karena nilainya 0,063 < 0,08. Nilai SRMR < 0,08 mengindikasikan bahwa 

model yang dibangun telah cocok dengan data empiris. Nilai SRMR ini juga 

mengindikasikan tidak terjadi kesalahan spesifikasi model. 

2) NFI (Normed of Fit Index). 
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NFI berfungsi untuk mengetahui ukuran fit atau kecocokan dalam SEM. 

Semakin nilai NFI mendekati angka 1 maka semakin baik kecocokan, sebaliknya 

jika semkain dekat dengan 0 maka semakin tidak fit model penelitian. Nilai NFI 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut. 

Tabel 4.20 

NFI (Normed of Fit Index) 

 Estimated model 

NFI 0,801 

Sumber: Data diolah (2023) 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, dapat diketahui bahwa nilai NFI telah 

dinyatakan memenuhi kriteria uji model fit karena memiliki nilai 0,801 yang 

sudah sangat mendekati angka 1 (satu). 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan mustahik 

Zakat merupakan suatu ibadah yang mempunyai peran dalam membangun 

kesejahteraan mustahik (Huda, 2015: 15). Adapun zakat produktif adalah dana 

ZIS (zakat infak sedekah) yang disalurkan untuk digunakan mustahik memenuhi 

kebutuhan usahanya sehigga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Fokus utama zakat produktif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana penyaluran zakat produktif ini 

mampu dirasakan manfaatnya oleh mustahik. Zakat produktif terdiri atas 

produktif tradisional dan produktif kreatif. Segala jenis bantuan usaha baik dalam 

bentuk produktif kreatif maupun produktif tradisional yang disalurkan oleh 

lembaga zakat diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, mayoritas responden yang 

menerima manfaat dari penyaluran zakat produktif bejenis kelamin perempuan. 

Demografi jenis kelamin penelitian ini menunjukkan dominasi perempuan sebesar 
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86,27% atau 88 orang dari 102 responden. Responden berjenis kelamin laki-laki 

hanya sedikit yang menerima manfaat dari penyaluran zakat produktif 

menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pekerjaan. Berbeda dengan wanita 

berstatus sebagai Ibu rumah tangga biasa, mereka cenderung memiliki banyak 

waktu luang sehingga mereka dapat diberdayakan dan menjadi produktif. Selain 

itu, menurut Khatun dan Kabir (2014) pemberdayaan perempuan sangat penting 

untuk meningkatkan pemanfaatan SDM (Sumber Daya Manusia) dikarenakan 

perempuan cenderung memiliki ruang gerak terbatas termasuk pada aspek 

pendidikan dan pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Adanya keterlibatan 

perempuan di sektor informal dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan di 

negara-negara berkembang. Beberapa peneliti juga menyoroti masalah kesetaraan 

gender dan mendukung perlunya keterlibatan perempuan untuk kemajuan suatu 

negara (Noor, Isa dan Nor, 2021). Esayas dan Tolossa, (2015) dalam hasil 

penelitiannya mengungkapkan bahwa perempuan mampu membawa pengaruh 

positif terhadap pemberdayaan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak akan 

terjadi tanpa keterlibatan perempuan, oleh karena itu perempuan harus diberikan 

pengetahuan, pelatihan, dan modal agar mereka juga terlibat dalam dunia kerja 

atau usaha (Paramanandam dan Packirisamy, 2015: 298).  

Usia responden yang menerima manfaat dari penyaluran zakat produktif 

didominasi oleh umur 40-50 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

besar responden merupakan mustahik yang sudah menjelang lansia tetapi masih 

tergolong usia produktif. Manusia harus memiliki keuangan yang stabil sebelum 

memasuki fase lansia agar mereka tidak bergantung nasib pada orang lain atau 

menjadi beban bagi keluarganya (Pradeep dan Raj, 2016: 693). Untuk 

meningkatkan produktivitas sebelum memasuki usia tua, maka memasuki sektor 

informal yaitu usaha mikro adalah pilihan yang tepat. Banyak ide bisnis kecil-
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kecilan yang tidak terlalu membutuhkan tenaga yang besar dan bahkan bisa 

dilakukan di rumah. Adanya penyaluran zakat produktif dapat menjadikan para 

mustahik khususnya yang berusia tidak muda lagi untuk tetap produktif, sehingga 

mereka memiliki persiapan keuangan sebelum masuk pada usia lansia.  

Status pernikahan responden yang berstatus sudah menikah berjumlah 70 

orang atau 68,63% dari 102 responden. Adapun jumlah tanggungan responden di 

dominasi oleh 3-4 orang, artinya bahwa kepala keluarga ataupun ibu rumah 

tangga yang menerima manfaat penyaluran zakat produktif rata-rata memiliki 

tanggungan. Pemerintah di berbagai dunia termasuk Indonesia mempromosikan 

program keluarga berencana terutama di negara-negara berkembang yang 

berpenghasilan menengah ke bawah. Program keluarga berencana di Indonesia 

merekomendasikan jumlah anak cukup dua orang, hal ini dikarenakan rumah 

tangga yang memiliki anak yang lebih banyak rentan akan kekurangan gizi dan 

pendidikan dibanding dengan keluarga yang memiliki anak sedikit (Cleland et al. 

2006). Keluarga pra sejahtera dalam hal ini adalah mustahik yang memiliki 

tanggungan atau anak lebih dari dua orang harus mendapat perhatian penting 

untuk mencegah semakin meningkatnya kesenjangan. Pentingnya peran lembaga 

zakat dalam agar mustahik mampu merasakan manfaat dari penyaluran zakat 

produktif berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan anggota keluarganya yang 

mayoritas memiliki jumlah tanggungan yang banyak. 

Pekerjaan atau usaha yang dikelola responden yang menerima manfaat 

dari penyaluran zakat produktif bekerja sebagai pedagang yang menjual 

kebutuhan pokok harian. Jumlah mustahik yang memiliki usaha jualan atau 

pedagang adalah 93 orang atau 91,18% dari 102 responden. Selain mayoritas 

memiliki usaha jualan, jenjang pendidikan responden mayoritas menempuh 

pendidikan hingga tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Kelompok yang 
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hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang SMA memiliki 

peluang kecil bersaing di dunia kerja serta pendapatan yang akan dihasilkan relatif 

rendah dibandingkan dengan peluang yang menyelesaikan pendidikannya sampai 

pada jenjang perguruan tinggi. Adanya pemberdayaan mustahik yang bagi 

mustahik berpendidikan rendah akan memberikan mereka kesempatan yang sama 

dalam bekerja, memperoleh pengalaman dan meningkatkan potensi diri. 

Pendapatan bersih perhari yang diperoleh responden setelah menerima 

manfaat jumlahnya berbeda-beda. Masih terdapat beberapa mustahik yang 

memperoleh pendapatan > Rp.100.000 yaitu sebanyak 26 orang. Adapun 

mustahik yang memiliki pendapatan > Rp.100.000 terdapat 63 orang, bahkan ada 

juga beberapa mustahik yang berpenghasilan > Rp.200.000/hari. Sebagian besar 

mustahik sudah dapat dikatakan memiliki keuangan yang stabil dan keluar dari 

garis kemiskinan. BPS telah menetapkan pengeluaran minimum perkapita yaitu 

Rp.18.000/hari. Jika sebuah rumah tangga tidak mampu memenuhi standar 

pengeluaran minimum sebagaimana yang ditetapkan BPS, maka rumah tangga 

tersebut berada pada garis kemiskinan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Borjas (2016: 23) hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan memang 

tidak terlalu kuat, akan tetapi tingkat pendapatan dan kesejahteraan memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Rumah tangga yang belum mampu keluar dari garis 

kemiskinan akan rentan menghadapi masalah kecukupan kalori dan semakin 

rendahnya harapan hidup (Bashir, 2018: 93). Dalam pandangan Islam kemiskinan 

tidak hanya membahayakan jiwa, bahkan akan semakin mendekatkan seseorang 

pada kekufuran (Prasetyoningrum dan Sukmawati 2018).  

Jenis bantuan yang diterima responden terdiri atas beberapa jenis. Jenis 

pertama yaitu penerima bantuan produktif kreatif berupa modal sebanyak 17 

mustahik, dimana mayoritas menerima modal < Rp. 1.000.000. Jenis kedua yaitu 
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bantuan produktif tradisional berupa fasilisitas dan atau bahan baku dimana 

penerima bantuan ini terdapat 17 mustahik. Jenis ketiga yaitu perpaduan antara 

produktif kreatif dan tradisional sebanyak 77 mustahik, dimana mereka mayoritas 

menerima bantuan Rp.2.500.000 – Rp.3.000.000 dan fasilistas usaha seperti 

barang dan bahan baku. Modal sangat mempengaruhi keberhasilan usaha kecil, 

namun usaha kecil sering terkendala untuk mengakses modal eksternal seperti 

lembaga keuangan karena tidak memiliki harta jaminan sebagaimana syarat yang 

diajukan oleh lembaga keuangan tersebut. Menurut Omri dan Bouraoui (2015: 

1079) kurangnya modal merupakan tantangan para usaha kecil, sehingga mereka 

sulit untuk memulai dan mengembangkan usaha. Harapan para usaha kecil 

hanyalah pemberian bantuan modal sukarela dan pinjaman kebajikan atau dalam 

Islam dikenal dengan istilah qardhul hasan yang tidak menuntut pengembalian 

dana jika memang mengalami kerugian atau tidak mampu untuk mengembalikan 

pinjaman. 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan nilai koefisien jalur 

antara zakat produktif dan kesejahteraan yaitu sebesar 0,398 dengan p-value 0,004 

yang bermakna berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel zakat produktif memiliki kontribusi langsung terhadap variabel 

kesejahteraan sehingga semakin meningkat zakat produktif  yang disalurkan maka 

akan semakin meningkat kesejahteraan yang dirasakan oleh mustahik. Zakat 

produktif berperan sebagai variabel yang paling mempengaruhi kesejahteraan 

karena memiliki nilai koefisien tertinggi diantara variabel lain. Selain memiliki 

nilai koefisien jalur yang tinggi, bukti zakat produktif memiliki kontribusi terbesar 

dalam mempengaruhi kesejahteraan ditunjukkan  melalui nilai f square sebesar 

0,285 dimana nilai ini menunjukkan pengaruh tinggi. Besarnya kontribusi zakat 



111 

 

 

 

produktif menandakan kemampuannya sebagai prediktor yang baik terhadap 

variabel kesejahteraan mustahik. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan manfaat yang 

dirasakan dari penyaluran zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan 

para mustahik. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat pada indikator X1.1 memilki 

rata-rata 3,97 yang bermakna responden setuju, kemudian sebanyak 41,2% 

mustahik sangat setuju bahwa penyaluran zakat produktif berupa modal atau 

fasilitas kerja cukup untuk kebutuhan perkembangan usaha. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas mustahik merasakakan manfaat dari penyaluran zakat produktif 

telah berkontribusi terhadap perkembangan usaha. Begitupun juga dengan 

variabel kesejahteraan dimana pada tabel 4.8 indikator Y1.6 memiliki rata-rata 

4,07 yang bermakna responden setuju, kemudian sebanyak 43,1% mustahik 

menyatakan sangat setuju dengan pernyataan indikator Y1.6 bahwa setelah 

menerima bantuan terjadi peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

manfaat dari penyaluran zakat produktif lebih dominan berkontribusi terhadap 

kesejahteraan pada dimensi harta. 

Terdapat keterkaitan antara indikator X1.1 dan Y1.6 yang menjadi alasan 

mengapa zakat produktif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Manfaat 

penyaluran zakat produktif sebagaimana menurut Ascarya (2022: 386) adalah 

zakat produktif merupakan solusi untuk menyelamatkan usaha-usaha kecil dari 

kebangkrutan. Zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal 

usaha maupun penyediaan fasilitas kerja mampu menjadikan kesejahteraan 

mustahik meningkat dikarenakan modal yang diberikan cukup untuk menambah 

jumlah produksi sehingga mereka memiliki peluang untuk meningkatkan 

pendapatan, hal ini sejalan dengan pendapat Widiastuti, Auwalin, Rani dan Al 

Mustofa, (2021: 13). Bukti adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah 
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menerima bantuan dapat dilihat pada tabel 4.2 dimana sebanyak 33 mustahik 

meraup kentungan dalam sehari sebesar 100.000-150.000. Mustahik yang 

berpendapatan < Rp.100.000 hanya 39 orang, sedangkan sebanyak 63 orang 

berpendapatan > Rp.100.000 hingga > Rp.150.000. Pendapatan tersebut diputar 

kembali untuk memodali usahanya dan sisanya dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan kesehatan (jiwa) dan keluarganya. 

Manfaat dari penyaluran zakat produktif tidak hanya berdampak terhadap 

kesejahteraan pada dimensi harta, jiwa, dan keluarga. Penyaluran zakat produktif 

juga mampu merubah pola pikir mustahik. Menurut Widiastuti (2021:13) zakat 

produktif bertujuan untuk mengubah pola pikir mustahik agar memanfaatkan 

bantuan yang diberikan untuk keperluan bersifat produktif dan bukan konsumtif. 

Mustahik harus sadar bahwa pemenuhan konsumtif tidak memiliki dampak jangka 

panjang terhadap kesejahteraan. Peningkatan kesadaran mustahik terkait 

pentingnya pengetahuan, keterampilan, pengembangan usaha, dan memajukan 

kehidupan keluarga menandakan telah terjadi perubahan pola pikir yang menjadi 

lebih maju. Menurut Malik dan Garg (2017:612) ketangguhan seseorang dalam 

menghadapi kesulitan secara efektif akan membawa perubahan pada mereka. 

Adanya bantuan yang diberikan kepada mustahik diharapkan mampu membuat 

mereka menjadi tangguh untuk mengubah hidupnya. Merangsang mustahik agar 

memiliki kemauan keras berkembang dan mengasah potensi mereka dalam 

membangun usahanya. Hal inilah yang menyebabkan zakat produktif mampu 

berdampak terhadap kesejahteraan mustahik pada dimensi akal. 

Dimensi terakhir yaitu pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan 

mustahik pada dimensi agama. Peran lembaga zakat tidak hanya membantu 

mustahik memenuhi kebutuhan konsumtif dan meningkatkan produktivitas, 

melainkan mereka melakukan dakwah bihal yang memiliki tujuan membebaskan 
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masyarakat dari keterbelakangan, keterpurukan, dan ketidak berdayaan (Zaini: 

2018: 296). Dalam proses penyaluran zakat produktif, pihak lembaga zakat tidak 

hanya memberikan arahan untuk mengembangkan perekonomian, melainkan juga 

meningkatkan religiusitas mustahik (Ali, Amalia dan El Ayyubi, 2016:29). 

Peningkatan religiusitas mustahik menjadikan mereka semakin percaya bahwa 

ketakwaan akan mendatangkan keberkahan rezeki, hal inilah yang menyebabkan 

zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik yang ditinjau dari 

unsur agamanya. Sebagaimana janji Allah dalam firmannya dalam QS. At-

Thalaq/65: 2-3 

                                 

       

Terjemahnya: 

....Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan 

baginya jalan keluar. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-

sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah 

akan mencukupkan (keperluan)nya.  

Ayat di atas membuktikan bahwa manfaat dari penyaluran zakat produktif 

juga mempengaruhi kesejahteraan mustahik pada dimensi agama. Dengan 

demikian, penyaluran zakat produktif yang berbentuk produktif kreatif dan 

tradisional mampu mempengaruhi kesejahterana mustahik yang ditinjau dari lima 

dimensi (agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta). Beberapa penelitian sejalan 

dengan hasil penelitian ini bahwa penyaluran zakat produktif memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik (Beik dan Arsyianti, 2016; 

Srinovita et al., 2019; Widiastuti, Auwalin, Rani dan Al Mustofa, 2021). Semakin 

tinggi penyaluran zakat produktif akan berdampak terhadap peningkatan 

kesejahteraan mustahik. 

2. Pengaruh Karakteristik Usaha terhadap Kesejahteraan mustahik 



114 

 

 

 

UMKM memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh usaha-

usaha besar. Ketangguhan UMKM yaitu mampu melakukan kreasi dan inovasi 

secara ekonomis, dimana hal ini tidak mampu dilakukan oleh usaha berskala 

besar. Ketangguhan UMKM dapat dilihat pada karakteristik usaha yang dimiliki 

oleh para pelaku usaha, karena karakteristik usaha menunjukkan sejauh mana 

perkembangan usaha (Islam et al., 2011: 293). Fokus utama karakteristik usaha 

yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada perkembangan usaha mustahik 

yang dilihat dari sumber modal dan lama usaha. Semakin baik karaktertistik usaha 

mustahik akan menjadikan usaha yang dikelolanya berhasil dan mendorong 

meningkatkan kesejahteraan. 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan koefisien jalur antara 

karakteristik usaha dan kesejahteraan yaitu sebesar 0,309 dengan p-value 0,049 

yang bermakna berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel karakteristik usaha mustahik memiliki kontribusi langsung terhadap 

kesejahteraan mustahik. Karaktertistik usaha juga bekontribusi mempengaruhi 

kesejahteraan mustahik yang ditunjukkan melalui nilai f square dibulatkan 

menjadi 0,15 kategori sedang. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan karakteristik 

usaha mustahik semakin baik atau bagus. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat pada 

indikator X2.3 memiliki rata-rata 4,33 dan sebanyak 57,8% mustahik sangat 

setuju dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan selama mereka 

bekerja atau menjalankan usaha. Begitupun juga dengan variabel kesejahteraan, 

indikator Y1.6 memiliki rata-rata 4,07 dan sebanyak 43,1% mustahik sangat 

setuju mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

meningkatnya karakteristik usaha mustahik lebih dominan berkontribusi terhadap 

kesejahteraan pada dimensi harta. Terdapat keterkaitan antara X2.3 dan Y1.6 yang 
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menjadi alasan mengapa karakteristik usaha signifikan berpengaruh terhadap 

kesejahteraan mustahik. Karakteristik usaha semakin baik dikarenakan 

pengetahuan dan keterampilan mustahik selama bekerja atau menjalankan usaha 

semakin meningkat.  

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan akan berdampak positif pada 

perkembangan usaha. Dengan demikian, keterampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki mustahik berdampak pada keberhasilan usaha sebagaimana hal yang 

sama diungkapkan oleh Harada (2003: 218). Salah satu tolak ukur keberhasilan 

usaha ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan (Abdullah dan Mansor, 

2018: 8), sehingga hal inilah yang menunjukkan adanya implikasi mengapa 

pengalaman usaha dapat meningkatkan kesejahteraan pada dimensi harta. Selain 

berdampak pada pendapatan, dalam penelitian ini juga menemukan mustahik 

mampu memiliki tabungan yang disisihkan dari hasil kerja atau usaha mereka. 

Secara keseluruhan, meningkatnya karkateristik usaha mustahik tidak 

hanya mempengaruhi kesejahteraan pada dimensi harta, melainkan juga 

berpengaruh terhadap kebutuhan kesehatan mustahik (dimensi jiwa). Usaha 

mustahik menjadi semakin berkambang dan berhasil sehingga keuangan mereka 

menjadi lebih stabil karena terjadi peningkatkan pendapatan. Kondisi keuangan 

mustahik berperan penting untuk memenuhi kebutuhan jiwa (kesehatan). 

Keluarga yang memiliki kondisi keuangan yang buruk karena berpendapatan 

rendah, akan semakin terbebani dengan biaya kesehatan dan sulit untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi yang sehat. Apabila kesehatan semakin menurun 

maka hal ini akan mengganggu aktivitas perekonomian dan menjadikan mereka 

semakin tidak berdaya (Zhou, Guo dan Liu, 2020: 1). Begitupun dengan 

pemenuhan kebutuhan keluarga, semakin baik karakteristik usaha mustahik akan 

mempengaruhi kesejahteraan pada dimensi keluarga dan keturunan. Kesejahteraan 
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pada dimensi harta, jiwa, dan keluarga semuanya sangat bergantung pada kondisi 

keuangan mustahik. 

Semakin baik karakteristik usaha msutahik juga berdampak pada dimensi 

agama. Menurut (Ampofo dan Mabefam 2021; Okulicz-Kozaryn 2010) semakin 

tinggi religiusitas individu akan membentuk kepribadian individu menjadi lebih 

sederhana dan tidak ambisius mengejar dunia. Hal ini menujukkan bahwa 

semakin berkembang usaha mustahik akan membentuk kepribadian yang 

senantiasa selalu bersyukur yang dibuktikan dengan persepsi kuat responden 

dalam menjalankan sholat dan sedekah. Kesyukuran merupakan bukti terimakasih 

umat muslim kepada Allah swt. Berikut ayat yang menegaskan untuk senantiasa 

bersyukur sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam QS. Ibrahim/14: 7 

                        

 

Terjemahnya: 

dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat 

pedih". 

Semakin manusia bersyukur maka Allah swt. akan menambah nikmat 

kepada hamba-Nya. Peningkatan religiusitas juga menjadikan manusia semakin 

percaya bahwa ketakwaan akan mendatangkan keberkahan rezeki, hal inilah yang 

menyebabkan karakteristik usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik 

yang ditinjau dari unsur agamanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Essel, Adams 

dan Amankwah, 2019: 15) sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu karakteristik 

usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahateraan mustahik. 

Mustahik dengan karaktertistik usaha yang kuat akan meningkatkan kesejahteraan 

secara holistik. 
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3. Etos Kerja tidak signifkan memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik 

Islam selalu menekankan bahwa pekerjaan atau usaha diawali dengan niat. 

Usaha hanya akan menjadi sia-sia bila dipengaruhi oleh niat yang buruk dan 

menyebabkan kerugian pada orang lain, hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. 

Nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dalam setiap pekerjaan disebut sebagai etos 

kerja. Etos kerja dalam pandangan Islam adalah sebuah prinsip moral 

berlandaskan syariat Islam untuk menunjukkan pada manusia mana yang benar 

dan salah agar terbentuk karakter dan sikap individu yang Islami di lingkungan 

kerja (Ali dan Al‐Owaihan, 2008: 12). Fokus utama etos kerja yang dimakasud 

dalam penelitian ini adalah sejauh mana etos kerja yang dimiliki oleh mustahik 

yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu kesungguhan, tekun, jujur, amanah, dan 

kreatif. 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan nilai koefisien jalur 

antara zakat produktif dan kesejahteraan sebesar 0,328 dengan p-value 0,028 yang 

bermakna berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel etos kerja memiliki kontribusi langsung terhadap kesejahteraan sehingga 

semakin tinggi etos kerja yang dimiliki oleh mustahik maka akan semakin 

meningkat pula kesejahteraan mustahik. Etos kerja dapat diperhitungkan sebagai 

prediktor yang cukup baik karena nilai f square nya sebesar 0,14 hampir 

mendekati sedang. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan mustahik 

memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja atau menjalankan usaha. 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dlihat pada indikator Z1.3 memiliki rata-rata 4.19 

yang menandakan responden sangat setuju, kemudian sebanyak 47,1% mustahik 

sangat setuju dengan adanya peningkatan ketekunan dalam bekerja setelah 
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menerima bantuan. Begitupun juga dengan variabel kesejahteraan dimana 

indikator Y1.6 memiliki rata-rata 4,07 dan sebanyak 43,1% mustahik sangat 

setuju mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

meningkatnya etos kerja mustahik lebih dominan berkontribusi terhadap 

kesejahteraan pada dimensi harta. 

Terdapat keterkaitan antara Z1.3 dan Y1.6 yang menjadi alasan mengapa 

etos kerja signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Etos kerja 

tinggi yang tercermin melalui ketekunan mustahik dalam bekerja merupakan 

faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha (Coy et al., 2007: 195). 

Mustahik yang memiliki kecenderungan tekun dalam bekerja akan berhasil 

sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan karena terjadi peningkatan 

pendapatan. Beberapa penelitian terdahulu (Ali dan Al‐Owaihan 2008; Madnasir 

et al. 2022) mendukung hasil penelitian ini bahwa etos kerja mampu 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan koefisien jalur antara 

variabel zakat produktif dan kesejahteraan yang dimoderasi oleh etos kerja yaitu 

sebesar -0,469 dengan p-value 0,057 yang bermakna tidak signifikan. Pengaruh 

negatif tidak signifikan tersebut bermakna bahwa kesejahteraan relatif sama saja 

antara mustahik penerima manfaat zakat produktif yang beretos kerja tinggi dan 

yang beretos kerja rendah. Pengaruh etos kerja yang memoderasi pengaruh zakat 

produktif terhadap kesejahteraan dalam model struktural memiliki pengaruh tinggi 

dengan nilai f square sebesar 0,042 > 0,025. Nilai yang dijadikan rujukan adalah 

p-value karena f square hanya menggambarkan pengaruh dalam model struktural 

bukan mengukur pengaruh langsungnya (direct effect). 

Tidak signifikannya etos kerja dalam memoderasi pengaruh zakat 

produktif terhadap kesejahteraan dikarenakan mayoritas mustahik merupakan 
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perempuan yang berpendidikan rendah dan sudah berumur 40-50 tahun. Etos 

kerja merupakan faktor internal yang mempengaruhi kemauan seseorang dalam 

bekerja, akan tetapi banyak juga faktor eksternal yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan usaha mustahik. Faktor eksternal yang dimaksud adalah pendidikan 

dan pelatihan. Beberapa peneliti menemukan pelaku usaha yang berjenis kelamin 

perempuan cenderung menghadapi kendala kurangnya pendidikan dan pelatihan 

(Noor, Isa dan Nor, 2021). Kondisi pendidikan responden yang masih rendah 

sebagaimana pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa faktor pendidikan mustahik 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan etos kerja menjadi tidak dapat 

memperkuat hubungan antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik.  

Menurut Karadag (2017) pendidikan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan para pengusaha kecil. Peran pendidikan dan keterampilan sangat 

penting bagi pengusaha kecil karena kedua hal tersebut membantu mereka dalam 

menghadapi persaingan pasar dan perubahan lingkungan (Awaluddin, 2015: 122). 

Usia mustahik yang didominasi 40-50 tahun juga menjadi faktor tidak 

berpengaruhnya etos kerja memoderasi zakat produktif terhadap peningkatan 

kesejahteraan. Kerentanan fisik ketika umur semakin menua akan mempengaruhi 

produktivitas kerja, hal ini sejalan dengan teori human capital oleh Becker dalam 

(Widiastuti, Auwalin, Rani dan Al Mustofa, 2021) modal manusia akan menurun 

seiring pertambahan usia. 

Modal yang diberikan kepada mustahik sebagaimana dalam tabel 4.2 

mayoritas berupa modal sebesar 2.500.000 dan fasilitas usaha/kerja. Bantuan 

modal tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahik sekalipun mustahik 

tersebut beretos kerja rendah maupun beretor kerja tinggi. Modal yang diberikan 

relatif masih kecil juga menandakan pentingnya peran pendidikan dalam 

meningkatkan kemampuan inovasi mustahik untuk menghadapi persaingan pasar. 
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Dengan demikian, peran pendidikan sangat penting dibandingkan dengan etos 

kerja dikarenakan faktor modal yang diberikan relatif kecil sehingga yang 

dibutuhkan adalah pendidikan untuk mempergunakan bantuan tersebut dengan 

sebaik-baiknya.  

Keberhasilan mustahik akan tercapai apabila faktor internal dan eksternal 

saling melengkapi. Bagi para mustahik yang merupakan pelaku usaha mikro, etos 

kerja yang tinggi saja tidaklah cukup, para mustahik tersebut juga harus dibekali 

keterampilan dan pendidikan agar usahanya berhasil sehingga pada akhirnya 

berdampak pada peningkatan kesejahteraan secara holistik. Hasil penelitian ini 

menemukan bahwa etos kerja dan ketersediaan modal saja tidak cukup. 

Keterlibatan faktor eksternal seperti keterampilan dan pendidikan sangat penting 

untuk mampu memberikan dampak pada usaha mustahik dan pada akhirnya 

mampu meningkatkan kesejahteraan para mustahik.  

4. Etos Kerja memoderasi pengaruh karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan mustahik 

Pengaruh masing-masing antara etos kerja dan karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Adapun interaksi etos 

kerja dalam memoderasi pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan 

mustahik adalah positif signifikan. Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui bahwa 

etos kerja signifikan memperkuat hubungan antara karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan mustahik, sebagaimana yang ditunjukkan pada nilai koefisien jalur 

sebesar 0,714 ke arah positif dan p-value 0,007. Pengaruh positif signifikan 

bermakna bahwa mustahik dengan etos kerja yang tinggi memiliki kecenderungan 

pengaruh karakteristik usaha terhadap peningkatan kesejahteraan dibandingkan 

dengan mustahik yang beretos kerja rendah. Nilai f square juga menunjukkan 

pengaruh yang sangat tinggi yaitu 0,107. Pengaruh etos kerja dalam model 



121 

 

 

 

struktural memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam memoderasi pengaruh 

karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan karakteristik 

usaha mustahik semakin baik. Indikator yang paling berperan membentuk 

karakteristik usaha mustahik menjadi lebih baik adalah peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan mustahik selama menjalankan usahanya. Inidkator yang paling 

berperan membentuk etos kerja menjadi semakin tinggi adalah ketekunan yang 

dimiliki mustahik selama bekerjaan atau menjalankan usahanya. Kesejahteraan 

mustahik setelah menerima manfaat zakat produktif semakin meningkat. Indikator 

yang paling berperan membentuk kesejahteraan mustahik menjadi lebih maju 

adalah peningkatan pendapatan setelah menerima manfaat zakat prdouktif. Hal ini 

menunjukkan bahwa etos kerja yang tinggi dalam memoderasi pengaruh 

karakteristik usaha lebih dominan berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik 

pada dimensi harta. 

Etos kerja merupakan faktor internal, dalam membangun karakteristik 

usaha ada beberapa faktor eksternal yang dilibatkan yaitu pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman. Penyebab etos kerja mampu memoderasi 

karakteristik usaha terhadap kesejahteraan dikarenakan faktor eksternal yang 

berinteraksi dengan etos kerja sebagai faktor internal sehingga mustahik dapat 

berhasil mengelola usahanya dan pada akhirnya berdampak juga pada 

kesejahteraan. Faktor internal (Coy et al., 2007:195) yaitu etos kerja akan semakin 

menjadikan karkateristik usaha semakin kuat dimana pendidikan, keterampilan 

(Karadag, 2017) dan pengalaman (Harada, 2003) berdampak pada keberhasilan 

usaha mustahik. Apabila usaha mustahik berhasil maka dapat dipastikan akan 

berdampak pada kondisi perekonomian mustahik karena terjadi peningkatan 

pendapatan. Semakin stabil kondisi ekonomi mustahik tidak hanya mempengaruhi 
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kesejahteraan pada dimensi harta, hal tesebut juga akan mempengaruhi 

kemampuan mustahik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan 

keluarga.  

Etos kerja juga memiliki kaitan yang erat kesejahteraan pada dimensi 

agama dan akal.  Dalam dimensi akal, etos kerja mampu mendorong perubahan 

cara berpikir mustahik. Menurut (Al-Shamali et al. 2021) etos kerja mampu 

mempengaruhi komitmen seseorang untuk berubah karena mereka sadar 

manfaatnya tidak hanya untuk lembaga tetapi juga memberi manfaat pada diri 

mereka sendiri. Komitmen mustahik yang tercermin dalam etos kerja yang tinggi 

menjadikan mereka bekerja keras untuk meningkatkan karakteristik usahanya, hal 

tersebut memberikan kesadaran pentingnya sebuah perubahan agar mereka 

memiliki kehidupan yang layak. Dengan demikian, hal inilah yang menjadi alasan 

kehadiran etos kerja semakin memperkuat pengaruh karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan mustahik pada dimensi akal.  

Perubahan kesejahteraan pada dimensi agama juga memiliki kaitan dengan 

etos kerja. Dalam dimensi agama, etos kerja mampu merubah religiusitas 

mustahik. Menurut (Quoquab et al. 2017:840) rasa takut akan hukuman dari Allah 

swt. dalam kehidupan menyebabkan umat muslim senantiasa berbuat kebajikan. 

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Anfal/8: 20  

                            

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan 

janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar 

(perintah-perintah-Nya), 

Ayat di atas menunjukkan bahwa umat muslim yang memiliki religiusitas 

tinggi, senantiasa menjalan perintah Allah swt. Apabila etos kerja mustahik 

semakin tinggi, maka hal sudah pasti mencerminkan religiusitas seseorang yang 
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tinggi. Religiusitas mustahik dalam penelitian ini tercermin melalui adanya 

kesadaran dalam menjalankan kewajiban sholat dan senantiasa bersedekah. Rasa 

takut umat muslim akan merupakan sebuah keyakinan normatif yang menjadikan 

mustahik untuk selalu berperilaku etis.  Hal inilah yang menyebabkan semakin 

tinggi etos kerja mustahik akan semakin memperkuat karakteristik usaha dalam 

mempengaruhi kesejahteraan mustahik pada dimensi agama. Secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa etos kerja mampu memoderasi pengaruh karakteristik 

usaha terhadap kesejahteraan pada dimensi agama, jiwa, akal, keluarga/keturunan, 

dan harta. 

5. Pendampingan Usaha memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik 

Perubahan pola pikir fakir miskin dapat dilakukukan dengan cara 

pemberian pendidikan, keterampilan, kemampuan manajerial, pengetahuan-

pengetahuan melalui pelatihan, penyuluhan, pendampingan, dan sebagainya 

(Harahap, 1999: 124). Selain memberikan bantuan modal usaha, kebutuhan akan 

pengetahuan sangat penting dalam mengelola usaha karena tidak semua kelompok 

usaha mikro memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola usahanya, 

karena sebagian besar tingkat pendidikan pelaku usaha mikro relatif rendah. 

Pendampingan usaha adalah kegiatan dilakukan oleh seseorang yang bersifat 

konsultatif agar terbentuk interaksi antara pendamping dan yang didampingi 

dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi secara bersama (Kamil, 

2010.: 169). Fokus utama pendampingan usaha yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah sejauh mana pendampingan usaha yang dilakukan oleh Laznas mampu 

menjadikan bantuan modal zakat produktif yang diberikan mampu meningkatkan 

kesejahteraan mustahik. Pendampingan usaha terdiri atas empat dimensi yaitu 

pemungkinan, perlindungan, penguatan, dan pendukungan. 
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Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan nilai koefisien jalur 

antara pendampingan usaha dengan kesejahteran mustahik sebesar 0,017 dengan 

p-value 0,914 yang bermakna pengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel pendampingan usaha secara mandiri tidak 

berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. Nilai 0 (nol) pada f square juga 

menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pendampingan usaha dalam model 

struktural. Walaupun pendampingan usaha tidak signifikan terhadap kesejateraan 

mustahik, namun pendampingan usaha mampu menjadi pemoderasi yang baik 

dalam mempengaruhi zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Dengan 

demikian pendampingan usaha tidak dapat menjadi prediktor secara mandiri yang 

dapat mempengaruhi kesejahteraan mustahik karena pada kenyataannya 

pendampingan usaha dikakukan ketika zakat produktif telah disalurkan kepada 

mustahik.  

Hasil pengujian efek moderasi pendampingan usaha dapat dilihat pada 

tabel 4.18. Koefisien jalur pendampingan usaha dalam memoderasi pengaruh 

zakat produktif terhadap keseahteraan mustahik menunjukkan nilai sebesar 0,586 

dengan p-value 0,019 yang bermakna positif dan signifikan. Pengaruh positif 

signifikan bermakna bahwa mustahik dengan pendampingan usaha yang rutin 

memiliki kecenderungan pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan 

kesejahteraan dibandingkan dengan mustahik yang tidak rutin mendapatkan 

pendampingan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan usaha mampu 

memperkuat zakat produktif dalam mempengaruhi kesejahteraan mustahik. 

Semakin sering mustahik mendapatkan pendampingan usaha setelah menerima 

zakat produktif maka akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan  mustahik. 

Pada level struktural, pendampingan usaha memoderasi pengaruh zakat produktif 
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terhadap kesejahteraan yang ditunjukkan melalui nilai f square yang tinggi yaitu 

sebesar 0,73 (> 0,025). 

Secara keseluruhan variabel pendampingan usaha memiliki persepsi kuat 

oleh mustahik yang ditinjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,86. Setiap 

indikator dari keempat dimensi pendampingan usaha semuanya memiliki nilai 

>3,40 yang menandakan bahwa mustahik setuju dengan pendampingan usaha 

yang didapatkan baik dan bagus. Indikator yang paling berperan membentuk 

kepuasan mustahik saat menerima pendampingan usaha adalah adanya  

pengarahan terkait pengelolaan usaha yang baik dan benar. Indikator ini 

menunjukkan bahwa mustahik dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk 

mengelolah usahanya. Semakin kuat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki  

akan berdampak pada kinerja sebuah usaha (Harada 2003; Karadag 2017). 

Adanya pembekalan pengetahuan dan keterampilan selama proses pendampingan, 

diharapkan dapat membantu mustahik berhasil dalam mengembangkan usahanya. 

Penyaluran zakat produktif juga memberikan kepuasan kepada mustahik, 

namun indikator yang paling berperan membentuk kepuasan mustahik adalah 

modal maupun fasilitas yang diberikan mampu mendukung perkembangan usaha 

mereka. Kesejahteraan mustahik juga semakin meningkat setelah menerima 

manfaat, dimana indikator yang paling berperan membentuk kesejahteraan 

mustahik adalah peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendampingan usaha dalam memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan lebih dominan berkontribusi pada dimensi harta. 

Dalam tabel 4.2 mayoritas mustahik mendapat bantuan dalam bentuk 

tradisional kreatif. Bantuan tradisional dan kreatif yang dimaksud adalah 

pemberian modal sebesar Rp. 2.500.000 dan juga pemberian fasilitas usaha. 

Jumlah bantuan yang diberikan memang masih tidak terlalu besar, akan tetapi 
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dengan adanya pendampingan secara perlahan kondisi perekonomian mustahik 

berubah secara bertahap. Bukti modal dan pendampingan mampu mengubah 

kondisi ekonomi mustahik ditunjukkan dengan adanya peningkatan keuntungan 

pendapatan harian mustahik rata-rata sebesar Rp.100.000 - Rp.150.000. Peran 

pendampingan usaha sangat penting, dikarenakan bantuan modal yang diberikan 

dalam beberapa kasus mengalami gagal usaha dan bangkrut, sebagaimana dalam 

penelitian Mahmud et al., (2014). Melalui program pendampingan usaha, bantuan 

modal maupun fasilitas yang diberikan kepada mustahik berperan untuk 

membantu mustahik berhasil mengelola usahanya.  

Pendampingan usaha mampu memperkuat pengaruh antara zakat produktif 

dengan kesejahteran dikarenakan pendampingan usaha membantu mewujudkan 

keberhasilan usaha mustahik (Khan, 2022). Apabila usaha mustahik berhasil maka 

dapat dipastikan kondisi keuangan mustahik menjadi lebih stabil sehingga dapat 

digunakan untuk kebutuhan kesehatan dan keluarga. Pada hasil pengujian 

signifikansi, pendampingan usaha tidak mampu secara parsial berpengaruh 

terhadap kesejahteraan. Berbeda ketika berinteraksi dengan zakat produktif, 

pendampingan usaha mampu menjadi pemoderasi yang signifikan mempengaruhi 

kesejahteraan mustahik. Pendampingan usaha yang berperan sebagai pemoderasi 

memiliki kaitan yang erat dengan kesejahteraan pada dimensi akal dan agama. 

Pada dimensi akal, pendampingan usaha akan mengubah cara berpikir mustahik 

(Widiastuti, Auwalin, Rani, dan Al Mustofa 2021). Adanya pelatihan dan 

pembimbingan selama proses pendampingan akan menjadikan mustahik berpikir 

bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki kehidupan yang 

maju dan mandiri. 

Begitupun juga dengan kesejahteraan pada dimensi agama, pendampingan 

usaha akan semakin meningkatkan religiustas mustahik. Dalam proses 
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pendampingan usaha, peran lembaga zakat sebagai agen dakwah bilhal tidak 

hanya mengupayakan kemajuan perekonomian mustahik. Pentingnya 

meningkatkan wawasan agama mustahik agar mereka dapat keluar dari 

kemiskinan spritual.  Wawasan keagamaan mustahik akan mempengaruhi tingkat 

religiusitas mustahik, sehingga mereka menjadi semakin sadar terhadap 

kewajibannya yaitu sholat lima waktu. 

Meningkatnya wawasan religiusitas mustahik juga akan menyadarkan 

mereka bahwa bantuan yang mereka terima merupakan pemberian dari Allah swt. 

Keyakinan tersebut akan menurunkan hasrat duniawi mustahik dan mendorong 

mereka untuk bersedekah sebagai bukti kesyukuran dan ketakwaan (Ampofo dan 

Mabefam 2021: 2). Hal inilah yang menyebabkan semakin rutin pendampingan 

usaha yang didapatkan mustahik akan memperkuat pengaruh zakat produktif 

terhadap kesejahteraan pada dimensi agama. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa pendampingan usaha mampu memoderasi pengaruh zakat 

produktif terhadap kesejahteraan mustahik pada dimensi agama, jiwa, akal, 

keluarga/keturunan, dan harta. 

Pentingnya peran pendampingan usaha kepada mustahik agar zakat 

produktif yang digunakan untuk pengembangan usaha semakin meningkatkan 

kesejahteraan mustahik (Mawardi et al., 2023). Semakin rutin mustahik 

mendapatkan pendampingan maka semakin kuat pula zakat produktif 

mempengaruhi kesejahteraan mustahik, akan tetapi semakin jarang mustahik 

mendapat pendampingan usaha maka zakat produktif yang telah disalurkan 

sebagai bantuan usaha akan kurang mempengaruhi kesejahteraan mustahik.  

6. Pendampingan usaha memoderasi pengaruh Karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan mustahik 
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Karakteristik usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan usaha (Cieslik, Michalek dan Michalek, 2014; Too dan Simiyu, 

2018). Salah satu tolak ukur keberhasilan usaha adalah tingkat pendapatan 

(Abdullah dan Mansor, 2018: 8) oleh karena itu semakin kuat karakteristik usaha 

mustahik akan meningkatkan kesejahteraan. Dalam penelitian ini juga 

mengonfirmasi terdapat pengaruh positif signifikan antara karakteristik usaha dan 

kesejahteraan, semakin kuat karakteristik usaha yang dimiliki oleh mustahik maka 

akan semakin mempengaruhi juga tingkat kesejahteraan mereka. 

Dalam tabel 4.18 hasil penelitian menemukan koefisien jalur antara 

karakteristik usaha dan kesejahteraan yang dimoderasi oleh pendampingan usaha 

yaitu sebesar -0.643 dengan p-value 0,009 yang bermakna memperlemah dan 

signifikan. Pengaruh memperlemah dan signifikan bermakna bahwa mustahik 

yang memiliki pendampingan usaha yang rendah memiliki kecenderungan 

pengaruh karaktertistik usaha terhadap kesejahteraan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendampingan usaha yang tinggi. Pada level struktural, 

pendampingan usaha dalam memoderasi pengaruh karakteristik usaha terhadap 

kesejahteraan menunjukkan pengaruh tinggi dengan nilai f square sebesar 0,87 (> 

0,025). Pendampingan usaha bukan hanya tidak signifikan terhadap kesejahteraan 

mustahik, di sisi lain pendampingan usaha bahkan mampu memperlemah 

pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik. 

Efek moderasi pendampingan usaha secara statistik menunjukkan nilai 

negatif ketika berinteraksi dengan karakteristik usaha dan kesejahteraan. Setelah 

mengamati simple slope anaysis, efek negatif terjadi karena pendampingan usaha 

yang tidak rutin memiliki garis kemiringan lebih tinggi dibanding garis 

kemiringan pendampingan usaha yang rutin. Hal ini menunjukkan bahwa 

walaupun pendampingan usaha tidak rutin dilakukan, karakteristik usaha tetap 
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dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Secara keseluruhan variabel 

pendampingan usaha, karakteristik usaha, dan kesejahteraan dipersepsikan kuat 

oleh mustahik. 

Berdasarkan tabel 4.5 karakteristik usaha mustahik sudah baik karena 

memiliki nilai rata-rata 3,82 yang menunjukkan bahwa usaha mustahik 

berkembang dengan baik. Apabila usaha mustahik telah berkembang dengan baik 

maka akan memberi dampak positif pada perekonomian karena terjadi 

peningkatan pendapatan (Zein, Lubis, dan Sovia 2020:425). Kemampuan 

mustahik memenuhi kebutuhan kesehatan dan kebutuhan keluarga sangat 

bergantung pada pendapatan mustahik. Hal inilah yang menyebabkan pemoderasi 

pendampingan usaha signifikan memperlemah pengaruh karakteristik usaha 

terhadap kesejahteraan pada dimensi harta, jiwa, dan keluarga. 

Dalam dimensi agama, pendampingan usaha memperlemah pengaruh 

karakteristik usaha terhadap kesejahteraan menunjukkan adanya perubahan 

religiusitas mustahik ketika usahanya semakin berkembang. Peningkatan 

religiusitas yang tercermin melalui ketaatan dan ketakwaan menjalankan ibadah 

merupakan bentuk syukur umat muslim terhadap nikmat yang diberikan oleh 

Allah swt. Kesadaran religiusitas mustahik timbul sendirinya tanpa harus rutin 

terlibat dalam pendampingan usaha. Karakteristik usaha juga dapat 

mempengaruhi kesejahteraan mustahik pada dimensi akal meskipun mustahik 

tersebut jarang terlibat dalam proses pendampingan usaha. Perubahan pola pikir 

mustahik timbul karena adanya tuntutan bagi mereka untuk berpikir serius 

memanfaatkan bantuan yang diterimanya untuk mengembangkan usahanya. Hal 

inilah menyebabkan karakteristik usaha tetap berpengaruh terhadap kesejahteraan 

pada dimensi akal meskipun mustahik tidak rutin menerima pendampingan usaha. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan perbaikan karakteristik usaha mustahik 

jauh lebih penting dibandingkan dengan pendampingan usaha rutin. 

Pendampingan usaha akan menjadi bermakna apabila sasarannya untuk 

memperbaiki usaha mustahik belum berkembang dengan baik. Menurut 

(Fitrianggraeni 2019) adanya pendampingan usaha seperti pelatihan sangat 

penting untuk meningkatkan keterampilan orang-orang yang berpendidikan 

rendah. Dampak keterbelakangan pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas 

sumber daya manusia (SDM) dan merupakan faktor kegagalan perbaikan 

ekonomi.  



   

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 

mustahik. Hal ini menunjukka bahwa kecukupan modal mengembangkan 

usaha dan penyediaan fasilitas kerja akan mendorong meningkatkan 

kesejahteraan mustahik. Mustahik merasakan manfaat dari penyaluran zakat 

produktif. 

2. Karakteristik usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 

mustahik. Semakin berkembang usaha mustahik menunjukkan bahwa 

karakteristik usaha mereka sudah semakin kuat. Hal inilah yang 

menyebabkan karakteristik usaha dapat mendorong peningkatan 

kesejahteraan mustahik. 

3. Etos kerja memoderasi pengaruh antara zakat produktif terhadap 

kesejahteraan mustahik tidak signifikan. Pengaruh zakat produktif terhadap 

kesejahteraan relatif sama saja antara mustahik yang memiliki etos kerja 

ntinggi dan mustahik yang beretos kerja rendah. Hal ini menunjukkan bahwa, 

memiliki etos kerja saja tidak cukup untuk mengembangkan sebuah usaha. 

Etos kerja tidak dapat memberi perubahan karena mustahik memiliki latar 

belakang pendidikan yang rendah. Beberapa faktor eksternal seperti 

pendidikan, keterampilan, dan pengalaman harus dilibatkan dalam 

mengembangkan usaha agar mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan 

mustahik. 
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4. Etos kerja menunjukkan pengaruh positif signifikan dalam memoderasi 

pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini 

menunjukkan etos kerja mampu menjadi faktor yang memperkuat hubungan 

antara zakat produktif dan kesejahteraan mustahik.  

5. Pendampingan usaha menunjukkan pengaruh positif signifikan dalam 

memoderasi zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini 

menunjukkan pendampingan usaha dapat memperkuat hubungan antara zakat 

produktif dan kesejahteraan mustahik.  

6. Pendampingan usaha berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi 

pengaruh karakteristik usaha terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini 

menunjukkan usaha mustahik yang sudah berkembang dengan baik tetap 

berpengaruh terhadap kesejahteraan meskipun tidak rutin terlibat 

pendampingan usaha. 

B. Saran dan Implikasi Penelitian 

1. Saran 

a. Pihak Lembaga Amil Zakat (Laznas) di Sulawesi selatan diharapkan 

menyalurkan zakat produktif secara tepat sasaran dan hati-hati. Program-

program pendayagunaan zakat produktif harus mampu menonjolkan 

eksistensinya kepada masyarakat sekitar agar semakin banyak masyarakat 

yang mampu untuk menunaikan zakat. Manfaat yang dirasakan mustahik 

dengan adanya pendayagunaan zakat produktif akan membantu membangun 

perekonomian secara berkelanjutan dan mencegah meningkatnya jumlah 

pengangguran. 

b. Pihak Lembaga Amil Zakat (Laznas) di Sulawesi selatan diharapkan tidak 

hanya berfokus pada pemberian modal atau memfasilitas usaha mustahik, 

tetapi juga memberikan pendampingan rutin berupa pemungkinan, penguatan, 
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perlindungan dan pendukungan. Selama proses pendampingan pihak laznas 

tidak hanya membina mustahik untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan berwirausaha, tetapi juga meningkatkan religiusitas mustahik. 

Adanya keseimbangan pengetahuan muamalah dan ibadah merupakan kunci 

utama mencapai kesejahteraan dalam Islam. 

c. Pihak Lembaga Amil Zakat (Laznas) di Sulawesi selatan diharapkan 

meningkatkan strategi pengumpulan zakat agar pendayagunaan zakat 

produktif juga menjadi maksimal. Apabila dana yang dihimpun tidak 

maksimal, maka penyaluran juga akan semakin kecil sehingga sulit untuk 

membawa perubahan kesejahteraan secara holistik kepada para mustahik. 

Penyaluran zakat produktif kepada mustahik di wilayah-wilayah yang 

memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang besar merupakan strategi 

membangun kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

pembayaran zakat. 

2. Implikasi Penelitian 

a. Penyaluran zakat produktif yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan 

mustahik apabila bantuan yang diberikan mendukung perkembangan usaha 

dan menjadikan mustahik tetap produktif.  

b. Karakteristik usaha yang kuat akan meningkatkan kesejahteraan apabila 

mustahik memiliki modal sendiri tanpa harus melakukan pinjaman eksternal. 

Bantuan zakat produktif yang diterima mustahik berupa modal menjadikan 

menjadikan mereka memiliki modal sendiri sehingga tidak dibebani dengan 

pengembalian pinjaman dan bunga. Oleh karena itu bantuan zakat produktif 

dapat juga menjadi solusi penyediaan modal ataupun fasilitas agar usaha 

mustahik bertahan dan terus berkembang.  
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c. Etos kerja yang tinggi dapat memperkuat pengaruh karakteristik usaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila dalam bekerja mustahik 

bersungguh-sungguh, jujur, tekun, amanah, dan kreatif. Etos kerja memiliki 

dampak pada keberhasilan usaha, sehingga hal inilah yang membuat 

karakteristik usaha dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

d. Pendampingan usaha yang rutin dapat memperkuat pengaruh zakat produktif 

dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila mustahik rutin 

mendapatkan pendampingan. 
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L A M P I R A N 
 

 



LAMPIRAN I 

LEMBAR KUESIONER 

Responden yang terhormat, 

Saya mohon kesediaan Bapak / Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi lembar kuesioner 

ini dengan lengkap dan sesuai petunjuk yang tertera. Saya berharap Bapak / Ibu menjawab dengan leluasa, 

sesuai dengan apa yang bapak bapak / Ibu rasakan, lakukan dan alami. Kesediaan Bapak / Ibu mengisi 

lembar kuesioner ini adalah bantuan yang tidak ternilai bagi saya. Akhirnya, saya sampaikan terima kasih 

atas kerjasamanya. 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nomor HP : ....................................................................................... (Diisi peneliti) 

2. Nama : ....................................................................................... (Boleh/Tidak diisi) 

3. Domisili :  Makassar (1)  Gowa (2)  Maros (3)  

 

4. Jenis Kelamin  :  Laki-laki (1)  Perempuan (2) 

 

5. Usia :  20-30 Thn (1)  31-40 Thn (2) 

 :  41-50 Thn (3)  >50 Thn (4) 

 

6. Pendidikan Formal :  Tidak Sekolah (1)  SD (2)  

 :  SMP (3)  SMA (4) 

 :  Perguruan Tinggi (5) 

 

7. Status :  Menikah (1)  Belum Menikah(2) 

 :  Cerai Hidup (3)  Cerai Mati (4) 

 

8. Jenis Pekerjaan :  Pedagang (1)  jasa (2) 

 

9. Jumlah Tanggungan :  1-2 Orang (1)  3-4 Orang (2) 
 > Tidak ada (5) 

   5-6 Orang (3)  > 6 Orang (4) 

10. Keterangan Usaha : ....................................................................................... (Wajib diisi) 

11. Tahun berapa anda mendapat Bantuan : .......................................................... (Wajib diisi) 

12. Berapa Modal yang diberikan : ..........................................................................  (Wajib diisi) 

13. Fasilitas yang didapatkan : .................................................................................  (Wajib diisi) 

14. Pendapatan bersih perhari/perbulan setelah menerima bantuan usaha  : Rp........................ 

 <50rb/hari (1)   150rb - < 200rb Orang (4) 

 50rb - <100rb (2)   ≥ 200rb (5) 

 100rb - <150rb (3)   



Variabel X1 (Zakat Produktif) 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

1 
Bantuan modal/fasilitas yang saya terima 

mendukung  perkembangan usaha 
     

2 
Bantuan yang saya terima menjadikan saya tetap 

bekerja/ tidak menganggur 
     

Variabel X2 (Karakteristik usaha ): Sumber Modal 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

1 
Usaha ini berkembang karena tidak terbebani 

bunga dari pinjaman dari luar 
     

2 
Usaha ini berkembang karena tidak bergantung 

dan mengambil pinjaman dari luar 
     

Variabel X2 (Karakteristik usaha ): Lama Usaha 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

3 
Usaha ini tetap berlanjut dan menjadikan 

keterampilan serta pengetahuan saya meningkat 
     

4 
Pelanggan semakin bertambah karena usaha ini 

sudah dikenal dan lama berjalan 
     

5 
Pengalaman saya semakin meningkat karena 

usaha ini sudah lama berjalan 
     

6 
Saya semakin memahami strategi menghadapi 

persaingan karena usaha ini sudah lama berjalan 
     

Variabel Y (Kesejahteraan): Agama 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

1 Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya rajin melaksanakan ibadah 
     

2 Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat wawasan agama saya meningkat 
     

3 Adanya program pemberdayaan mustahik      



menjadikan saya sadar bersedekah 

Variabel Y (Kesejahteraan): Jiwa 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

4 
Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya bisa gunakan hasil usaha saya 

kenutuhan kesehatan seperti obat. 

     

5 
Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya bisa gunakan hasil usaha saya 

mengkonsumsi makanan sehat dan halal 

     

Variabel Y (Kesejahteraan): Harta 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

6 
Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat pendapatan saya meningkat 
     

7 
Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya memiliki simpanan/tabungan 
     

Variabel Y (Kesejahteraan): Akal 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

8 

Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya sadar pendidikan dan keterampilan 

itu penting) 

     

9 

Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya semangat memajukan kehidupan 

keluarga) 

     

10 

Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya berpikir untuk mengembangkan 

usaha agar memiliki kehidupan yang lebih baik 

lagi) 

     

Variabel Y (Kesejahteraan): Keturunan/keluarga 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 



Setuju 

5 4 3 2 1 

11 
Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat saya membantu keluarga memenuhi 

kebutuhan pokok 

     

12 

Adanya program pemberdayaan mustahik 

membuat keluarga saya semakin harmonis dan 

tenang 

     

Variabel M1 (Etos Kerja) 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

1 
Saya mengusahakan dan melakukan yang terbaik 

dalam menjalankan usaha 
     

2 Saya jujur dalam menjalankan usaha      

3 
Saya tekun menjalankan usaha untuk hasil yang 

sempurna 
     

4 
Saya selalu berusaha menjaga kepercayaan para 

pembeli 
     

5 
saya selalu memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas barang/jasa yang saya jual 
     

Variabel M2 (Pendampingan Usaha): Pemungkinan 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

1 Laznas memberikan pendampingan secara rutin 

sesuai kesepakatan jadwal 
     

2 Laznas selalu memantau perkembangan 

pemasaran, produk, keuangan dan sebagainya 
     

Variabel M2 (Pendampingan Usaha): Perlindungan 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

3 Laznas membantu kesulitan usaha yang saya 

hadapi 
     

4 Laznas mengawasi baik secara langsung dan tidak 

langsung kegiatan usaha saya 
     

Variabel M2 (Pendampingan Usaha): Penguatan 



No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

5 Laznas mengarahkan bagaimana mengelola usaha 

yang baik dan benar 
     

6 Laznas mengarahkan saya menemukan potensi 

diri untuk pengembangan usaha 
     

Variabel M2 (Pendampingan Usaha): Pendukungan 

No Pernyataan 

Skor 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Kurang 

Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

5 4 3 2 1 

7 Laznas membantu membangun jaringan atau relasi 

kepada msyarakat terkait usaha saya 
     

8 Laznas selalu mendukung usaha yang saya      

 



LAMPIRAN II 

TABULASI DATA VARIABEL (REKAP KUISIONER) 

No. X1.1 X1.2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

1 5 4 4 4 5 4 4 4 

2 5 5 4 4 5 5 5 5 

3 5 4 4 5 5 4 4 4 

4 5 4 5 5 4 5 4 4 

5 5 5 5 5 5 4 5 4 

6 5 4 3 4 5 5 4 4 

7 5 5 3 4 5 5 5 4 

8 3 2 4 2 3 2 3 2 

9 4 3 5 5 5 4 4 4 

10 2 2 4 3 3 2 2 3 

11 5 3 3 4 4 4 4 4 

12 3 3 2 3 2 2 2 2 

13 3 3 2 3 3 3 2 2 

14 4 4 4 4 5 5 5 4 

15 5 4 5 4 5 4 4 5 

16 5 5 5 4 5 5 5 5 

17 5 4 4 5 5 5 5 4 

18 4 4 3 4 5 5 5 4 

19 5 5 4 4 5 5 4 5 

20 3 1 2 2 3 3 3 2 

21 5 4 4 4 5 5 5 4 

22 5 5 4 4 5 5 5 4 

23 4 3 5 4 5 4 4 4 

24 2 1 4 2 3 3 3 2 

25 4 3 4 4 5 3 3 2 

26 2 1 4 3 2 2 2 2 

27 4 4 3 5 5 5 5 4 

28 4 3 5 4 5 4 4 4 

29 5 4 4 5 5 4 5 4 

30 2 2 4 3 3 2 3 2 

31 5 4 2 4 5 5 5 4 

32 4 3 5 4 5 4 4 4 

33 5 4 3 5 4 4 5 4 

34 5 4 4 4 5 4 4 4 

35 2 2 1 2 2 3 3 2 

36 5 3 3 5 5 4 4 4 

37 2 1 4 2 3 2 3 2 

38 4 4 3 4 5 4 5 4 

39 5 4 3 4 5 4 4 4 

40 2 2 4 3 5 3 3 2 



41 4 3 4 1 1 2 1 2 

42 5 4 5 5 5 4 4 3 

43 4 3 5 4 4 3 5 3 

44 3 1 5 2 4 2 3 2 

45 4 5 4 2 5 2 2 1 

46 3 2 5 4 5 5 5 4 

47 4 4 4 5 4 4 5 5 

48 4 3 5 4 5 4 4 3 

49 1 2 5 4 4 4 4 5 

50 5 5 4 4 5 5 5 5 

51 5 4 2 4 4 5 5 4 

52 5 5 5 4 5 4 4 3 

53 3 2 3 2 4 3 3 1 

54 4 4 4 4 5 5 4 4 

55 4 3 5 5 4 4 4 3 

56 4 4 5 4 4 4 5 4 

57 5 4 4 4 5 5 5 3 

58 3 3 4 1 4 2 3 1 

59 5 4 4 5 5 4 4 2 

60 4 3 4 3 4 2 4 1 

61 5 4 3 4 4 4 4 3 

62 4 4 5 4 5 4 5 4 

63 4 2 4 3 5 3 3 3 

64 4 4 4 4 4 4 4 2 

65 5 4 2 2 2 1 1 1 

66 5 3 4 2 5 4 4 2 

67 4 3 3 4 4 2 4 1 

68 4 4 5 4 4 4 5 4 

69 5 4 2 4 5 3 4 3 

70 4 4 3 5 5 5 4 4 

71 3 3 4 3 3 3 3 2 

72 4 2 4 4 5 2 4 3 

73 1 2 3 4 5 5 5 3 

74 3 2 5 4 5 4 4 4 

75 5 4 3 5 5 4 5 5 

76 4 4 4 5 4 5 5 4 

77 4 3 4 2 4 4 4 4 

78 4 3 5 4 5 5 5 3 

79 5 4 3 5 5 5 5 4 

80 3 3 2 2 3 3 2 1 

81 5 5 4 4 4 4 4 4 

82 5 4 4 4 5 4 4 2 

83 5 4 4 5 4 5 5 4 



84 2 1 4 5 5 4 5 3 

85 3 3 4 4 5 4 5 4 

86 5 4 4 5 5 5 4 4 

87 2 2 3 2 3 2 2 2 

88 4 4 4 5 5 4 4 3 

89 4 4 4 3 4 4 4 1 

90 5 4 4 3 5 4 5 4 

91 1 1 2 2 2 2 1 1 

92 5 4 2 5 5 4 4 5 

93 5 5 5 5 5 5 4 4 

94 1 2 4 3 3 3 3 2 

95 4 4 4 5 5 5 4 3 

96 3 2 5 4 5 4 4 1 

97 3 2 4 4 4 5 5 5 

98 5 4 4 5 5 4 4 4 

99 3 3 3 3 3 3 2 3 

100 4 4 5 4 5 4 4 2 

101 5 5 2 5 4 5 4 4 

102 5 4 4 5 4 4 4 4 

 

No. Z1.1 Z1.2 Z1.3 Z1.4 Z1.5 Z2.1 Z2.2 Z2.3 Z2.4 Z2.5 Z2.6 Z2.7 Z2.8 

1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 

2 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 

3 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 3 

4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 

5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

6 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 

7 5 5 5 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

8 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 2 

9 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 2 

10 2 3 3 1 3 5 4 4 2 3 2 2 2 

11 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 2 

12 3 2 3 3 3 3 2 4 3 2 1 3 3 

13 4 3 2 4 4 3 3 2 1 2 1 1 2 

14 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 

15 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 

16 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 

17 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

18 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

19 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

20 5 3 2 2 4 5 4 5 4 4 4 5 4 

21 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

22 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 



23 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

24 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 2 

25 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4 2 

26 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 

27 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 

28 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 

29 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

30 2 3 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 2 

31 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

32 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 

33 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 

34 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 

35 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 

36 4 5 5 2 5 5 4 5 4 5 5 5 4 

37 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 1 

38 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 

39 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 

40 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 

41 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 

42 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 3 5 5 

43 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 

44 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 

45 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 

46 2 2 4 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 

47 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 

48 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 

49 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 

50 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 

51 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 

52 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 

53 3 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3 1 

54 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 

55 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 

56 2 2 1 1 1 5 5 5 4 5 5 5 4 

57 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 

58 2 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 3 2 

59 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

60 4 4 3 4 4 3 4 4 2 5 3 4 3 

61 5 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

62 5 4 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 

63 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 4 4 4 

64 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

65 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 



66 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 5 4 

67 4 3 4 3 5 4 3 4 4 5 1 4 2 

68 5 5 5 1 5 4 4 4 5 4 4 5 5 

69 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

70 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 

71 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 

72 4 4 5 2 4 4 4 4 2 5 4 4 4 

73 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

74 4 4 5 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 

75 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

76 4 4 5 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 

77 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 

78 4 5 5 2 5 4 4 4 4 5 3 4 2 

79 5 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 4 

80 3 2 3 5 2 1 1 1 3 4 3 2 2 

81 4 5 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

82 5 4 5 2 4 4 5 4 4 5 5 4 4 

83 4 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

84 4 4 5 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 

85 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 

86 5 4 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

87 3 2 4 5 3 2 1 2 1 3 1 3 1 

88 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

89 4 4 5 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 

90 4 4 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

91 4 4 5 4 3 3 3 2 3 4 3 3 1 

92 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

93 4 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

94 3 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 1 

95 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

96 3 3 5 5 4 3 3 4 2 4 4 3 3 

97 2 3 3 4 2 3 1 2 2 2 1 3 1 

98 5 4 4 2 4 4 4 4 3 5 5 4 4 

99 3 2 4 3 3 2 1 2 1 4 1 3 2 

100 5 5 5 2 4 5 5 5 4 5 4 5 4 

101 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

102 4 5 4 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 

 

No. Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 

1 5 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 

2 4 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 5 

3 4 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 

4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

5 3 3 2 3 5 5 5 5 4 4 4 4 



6 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

7 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

8 4 4 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 

9 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 

10 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 

11 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 

12 4 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 

13 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 

14 4 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

15 4 3 1 3 4 4 4 4 4 4 5 4 

16 4 3 1 3 4 4 4 4 3 3 5 3 

17 4 4 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

18 4 2 2 2 4 5 5 4 4 4 4 3 

19 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 

21 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

22 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 

23 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 

24 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 

25 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 

26 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 

27 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

28 4 3 3 4 4 5 4 4 5 3 4 3 

29 4 3 2 4 4 5 5 4 3 4 5 4 

30 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 

31 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 

32 4 3 2 3 5 5 4 5 4 5 4 4 

33 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

34 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 

35 4 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 1 

36 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 

37 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 

38 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

39 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 

40 4 3 3 1 1 4 4 2 3 2 1 1 

41 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 

42 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 

43 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 

44 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 3 2 

45 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 

46 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 

47 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 

48 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 

49 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 

50 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

51 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 

52 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

53 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 

54 4 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 4 



55 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

56 1 2 2 2 2 2 1 1 5 2 2 2 

57 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

58 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 2 1 

59 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

60 5 4 4 2 3 4 4 3 3 2 3 2 

61 5 4 2 4 5 5 5 5 4 4 4 4 

62 4 3 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

63 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 

64 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 

65 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 

66 4 2 1 4 4 4 5 4 4 3 3 3 

67 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 2 

68 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 

69 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 

70 4 3 3 3 5 5 4 5 4 5 4 4 

71 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 

72 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 3 2 

73 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 

74 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 

75 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 

76 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

77 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 

78 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 

79 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

80 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 

81 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

82 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

83 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

84 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 

85 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 3 5 

86 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

87 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 

88 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

89 3 3 1 2 4 4 4 3 3 3 3 3 

90 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 

91 4 4 3 2 3 3 1 2 2 1 2 2 

92 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 

93 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

94 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 

95 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 4 4 

96 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 

97 5 5 4 2 4 4 4 4 5 5 5 4 

98 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

99 2 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 

100 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 

101 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 

102 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 



  

LAMPIRAN III 

DESKRIPSI DATA VARIABEL 

Statistics 

 X1.1 X1.2 

N Valid 102 102 

Missing 0 0 

Mean 3,97 3,37 

Median 4,00 4,00 

Mode 5 4 

Std. Deviation 1,130 1,098 

Variance 1,276 1,206 

Range 4 4 

Minimum 1 1 

Maximum 5 5 

Sum 405 344 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 3,9 3,9 3,9 

2 9 8,8 8,8 12,7 

3 15 14,7 14,7 27,5 

4 32 31,4 31,4 58,8 

5 42 41,2 41,2 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 6,9 6,9 6,9 

2 16 15,7 15,7 22,5 

3 23 22,5 22,5 45,1 

4 44 43,1 43,1 88,2 

5 12 11,8 11,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 

N Valid 102 102 102 102 102 102 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,81 3,80 4,33 3,82 3,94 3,23 

Std. Error of Mean ,094 ,103 ,093 ,103 ,101 ,116 

Median 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 5 4 4 4 



Std. Deviation ,952 1,044 ,937 1,038 1,023 1,177 

Variance ,906 1,090 ,878 1,077 1,046 1,384 

Range 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 

Sum 389 388 442 390 402 329 

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 11 10,8 10,8 11,8 

3 18 17,6 17,6 29,4 

4 48 47,1 47,1 76,5 

5 24 23,5 23,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 14 13,7 13,7 15,7 

3 13 12,7 12,7 28,4 

4 46 45,1 45,1 73,5 

5 27 26,5 26,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 5 4,9 4,9 5,9 

3 12 11,8 11,8 17,6 

4 25 24,5 24,5 42,2 

5 59 57,8 57,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 15 14,7 14,7 15,7 

3 14 13,7 13,7 29,4 

4 43 42,2 42,2 71,6 

5 29 28,4 28,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 



Valid 1 3 2,9 2,9 2,9 

2 8 7,8 7,8 10,8 

3 14 13,7 13,7 24,5 

4 44 43,1 43,1 67,6 

5 33 32,4 32,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 10 9,8 9,8 9,8 

2 21 20,6 20,6 30,4 

3 17 16,7 16,7 47,1 

4 44 43,1 43,1 90,2 

5 10 9,8 9,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Statistics 

 Z1.1 Z1.2 Z1.3 Z1.4 Z1.5 

N Valid 102 102 102 102 102 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,04 3,89 4,19 3,26 3,94 

Std. Error of Mean ,095 ,094 ,092 ,114 ,099 

Median 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 

Mode 4 4 5 4 4 

Std. Deviation ,964 ,953 ,931 1,151 1,003 

Variance ,929 ,909 ,866 1,325 1,006 

Range 3 3 4 4 4 

Minimum 2 2 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

Sum 412 397 427 333 402 

 

Z1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 11 10,8 10,8 10,8 

3 12 11,8 11,8 22,5 

4 41 40,2 40,2 62,7 

5 38 37,3 37,3 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 11 10,8 10,8 10,8 

3 19 18,6 18,6 29,4 

4 42 41,2 41,2 70,6 

5 30 29,4 29,4 100,0 



Total 102 100,0 100,0  

Z1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 4 3,9 3,9 4,9 

3 18 17,6 17,6 22,5 

4 31 30,4 30,4 52,9 

5 48 47,1 47,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 5 4,9 4,9 4,9 

2 26 25,5 25,5 30,4 

3 24 23,5 23,5 53,9 

4 31 30,4 30,4 84,3 

5 16 15,7 15,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 9 8,8 8,8 10,8 

3 15 14,7 14,7 25,5 

4 43 42,2 42,2 67,6 

5 33 32,4 32,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Statistics 

 Z2.1 Z2.2 Z2.3 Z2.4 Z2.5 Z2.6 Z2.7 Z2.8 

N Valid 102 102 102 102 102 102 102 102 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,00 3,66 4,01 3,63 4,19 3,77 4,16 3,50 

Std. Error of Mean ,101 ,107 ,111 ,111 ,094 ,121 ,097 ,118 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 5 4 5 4 5 4 5 4 

Std. Deviation 1,024 1,085 1,121 1,116 ,952 1,218 ,982 1,192 

Variance 1,050 1,178 1,257 1,246 ,906 1,483 ,965 1,421 

Range 4 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 408 373 409 370 427 385 424 357 

 

 

 



 

 

Z2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 8 7,8 7,8 9,8 

3 17 16,7 16,7 26,5 

4 36 35,3 35,3 61,8 

5 39 38,2 38,2 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 7 6,9 6,9 6,9 

2 9 8,8 8,8 15,7 

3 14 13,7 13,7 29,4 

4 54 52,9 52,9 82,4 

5 18 17,6 17,6 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 3,9 3,9 3,9 

2 11 10,8 10,8 14,7 

3 6 5,9 5,9 20,6 

4 40 39,2 39,2 59,8 

5 41 40,2 40,2 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 5,9 5,9 5,9 

2 12 11,8 11,8 17,6 

3 17 16,7 16,7 34,3 

4 46 45,1 45,1 79,4 

5 21 20,6 20,6 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 6 5,9 5,9 6,9 

3 14 13,7 13,7 20,6 

4 33 32,4 32,4 52,9 

5 48 47,1 47,1 100,0 



Total 102 100,0 100,0  

Z2.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 8 7,8 7,8 7,8 

2 9 8,8 8,8 16,7 

3 14 13,7 13,7 30,4 

4 38 37,3 37,3 67,6 

5 33 32,4 32,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z2.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 6 5,9 5,9 7,8 

3 12 11,8 11,8 19,6 

4 36 35,3 35,3 54,9 

5 46 45,1 45,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Z2.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 9 8,8 8,8 8,8 

2 16 15,7 15,7 24,5 

3 8 7,8 7,8 32,4 

4 53 52,0 52,0 84,3 

5 16 15,7 15,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 
Statistics 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 

N Valid 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,92 3,46 3,12 3,57 3,76 4,07 4,01 3,79 3,64 3,46 3,67 3,31 

Std. Error of Mean ,090 ,092 ,122 ,111 ,111 ,104 ,114 ,105 ,100 ,100 ,117 ,121 

Median 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Std. Deviation ,909 ,930 1,237 1,121 1,118 1,046 1,147 1,056 1,013 1,012 1,180 1,227 

Variance ,825 ,865 1,531 1,258 1,251 1,094 1,317 1,116 1,026 1,023 1,393 1,505 

Range 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 400 353 318 364 384 415 409 387 371 353 374 338 

 

 



 

Y1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 6 5,9 5,9 7,8 

3 16 15,7 15,7 23,5 

4 52 51,0 51,0 74,5 

5 26 25,5 25,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Y1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 15 14,7 14,7 16,7 

3 29 28,4 28,4 45,1 

4 46 45,1 45,1 90,2 

5 10 9,8 9,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Y1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 13 12,7 12,7 12,7 

2 21 20,6 20,6 33,3 

3 21 20,6 20,6 53,9 

4 35 34,3 34,3 88,2 

5 12 11,8 11,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Y1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 2,9 2,9 2,9 

2 18 17,6 17,6 20,6 

3 23 22,5 22,5 43,1 

4 34 33,3 33,3 76,5 

5 24 23,5 23,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 Y1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 18 17,6 17,6 19,6 

3 12 11,8 11,8 31,4 

4 40 39,2 39,2 70,6 

5 30 29,4 29,4 100,0 



Total 102 100,0 100,0  

Y1.6 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 2,9 2,9 2,9 

2 6 5,9 5,9 8,8 

3 16 15,7 15,7 24,5 

4 33 32,4 32,4 56,9 

5 44 43,1 43,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Y1.7 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 3,9 3,9 3,9 

2 10 9,8 9,8 13,7 

3 12 11,8 11,8 25,5 

4 31 30,4 30,4 55,9 

5 45 44,1 44,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 Y1.8 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 15 14,7 14,7 15,7 

3 18 17,6 17,6 33,3 

4 38 37,3 37,3 70,6 

5 30 29,4 29,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Y1.9 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 15 14,7 14,7 15,7 

3 26 25,5 25,5 41,2 

4 38 37,3 37,3 78,4 

5 22 21,6 21,6 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Y1.10 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 
1 1 1,0 1,0 1,0 

2 22 21,6 21,6 22,5 

3 22 21,6 21,6 44,1 

4 43 42,2 42,2 86,3 

5 14 13,7 13,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  



 

Y1.11 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 3,9 3,9 3,9 

2 18 17,6 17,6 21,6 

3 15 14,7 14,7 36,3 

4 36 35,3 35,3 71,6 

5 29 28,4 28,4 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 

Y1.12 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 11,8 11,8 11,8 

2 17 16,7 16,7 28,4 

3 12 11,8 11,8 40,2 

4 49 48,0 48,0 88,2 

5 12 11,8 11,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

 



LAMPIRAN IV 

OUTPUT SMARTPLS 4.0 

 
 Outer loadings 

X1.1 <- X1ZP 0,96 

X1.2 <- X1ZP 0,945 

X2.2 <- X2.KUM 0,859 

X2.3 <- X2.KUM 0,813 

X2.4 <- X2.KUM 0,896 

X2.5 <- X2.KUM 0,897 

X2.6 <- X2.KUM 0,82 

Y1.1 <- Y 0,756 

Y1.10 <- Y 0,884 

Y1.11 <- Y 0,924 

Y1.12 <- Y 0,905 

Y1.2 <- Y 0,731 

Y1.3 <- Y 0,664 

Y1.4 <- Y 0,813 

Y1.5 <- Y 0,899 

Y1.6 <- Y 0,875 

Y1.7 <- Y 0,888 

Y1.8 <- Y 0,924 

Y1.9 <- Y 0,811 

Z1.1 <- Z1.EK 0,849 

Z1.2 <- Z1.EK 0,872 

Z1.3 <- Z1.EK 0,826 

Z1.5 <- Z1.EK 0,905 

Z2.1 <- Z2.PUM 0,858 

Z2.2 <- Z2.PUM 0,869 

Z2.3 <- Z2.PUM 0,87 

Z2.4 <- Z2.PUM 0,863 

Z2.5 <- Z2.PUM 0,833 

Z2.6 <- Z2.PUM 0,852 

Z2.7 <- Z2.PUM 0,853 

Z2.8 <- Z2.PUM 0,865 

Z1.EK x X1ZP -> Z1.EK x X1ZP 1 

Z1.EK x X2.KUM -> Z1.EK x X2.KUM 1 

Z2.PUM x X1ZP -> Z2.PUM x X1ZP 1 

Z2.PUM x X2.KUM -> Z2.PUM x X2.KUM 1 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 R Square Q Square 

Kesejahteraan 0.737 0.622 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



Lampiran V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa  ( 0411 ) 841879

email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 2277 /Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan
di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama :  ELZA
NIM :  80500221018
Semester/T.A. :  III (Tiga)/T.A. 2022-2023
Fakultas :  Pascasarjana
Jurusan/Prodi :  Ekonomi Islam
Alamat :  Jalan Macanda, Romangpolong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
No. HP. :  081355191133 (WA)

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister. Dengan judul tesis: DETERMINAN KESEJAHTERAAN

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Samata, 06 Februari 2023

Ketua,

Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.
NIP.196005051987031004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

MUSTAHIK DENGAN ETOS KERJA DAN PENDAMPINGAN USAHA SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI

Sulawesi selatan dari tanggal 5 Bulan.
diberi izin untuk melakukan penelitian di  LAZNAS seluruh  kabupaten/kota  di  Provinsi 

mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id
http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id 

Makassar 90231

Nomor : 12898/S.01/PTSP/2023   Kepada Yth.
Lampiran : 1 lembar   Terlampir
Perihal : Izin penelitian  
       
        di-
             Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B- 2277
/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2023 tanggal 06 Februari 2023 perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti
dibawah ini:

N a m a : ELZA
Nomor Pokok : 80500221018
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
     

dengan judul :

" DETERMINAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN ETOS KERJA DAN PENDAMPINGAN

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 13 Maret s/d 31 Mei 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Maret 2023 

 

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M. 
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010 

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis,

                        USAHA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PROPOSAL TESIS "

Toshiba
Typewritten text



 

DAFTAR TUJUAN SURAT :

1. Walikota Makassar

2. Walikota Parepare

3. Bupati Gowa

4. Bupati Sidrap

5. Bupati Wajo

6. Bupati Enrekang

7. Bupati Soppeng

8. Bupati Bone

9. Bupati Pinrang

10. Bupati Maros

11. Bupati Barru

12. Bupati Pangkep

13. Pimpinan  Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sulsel

14. Pimpinan Rumah Zakat Sulsel

15. Pimpinan LAZ Daarut Tauhid (DT) Peduli Makassar

16. Pimpinan Baitulmaal Hidayatullah Sulsel

17. Pimpinan Dompet Dhuafa Sulsel

18. Pimpinan Laznas Nurul Hayat Makassar

19. Pimpinan LAZ Al Azhar Sulsel

20. Pimpinan LAZ Baitulmaal Muamalat Sulsel

21. Pimpinan Lazis Muhammadiyah Sulsel

22. Pimpinan Wahdah Inspirasi Zakat Makassar,

23. Ketua Yayasan Hadji Kalla Sulsel

 

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M. 
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010 



 

  Nomor:  12898/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20230309061108



 

 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 

No: 058/DDSS-HC/SKP/VII/2023 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : Reka Rahim Perdana 

Jabatan  : Human Capital Dompet Dhuafa Sulsel 

Alamat  : Jl. AP Pettarani Ruko pettarani indah No.24 Makassar 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama  : Elza 

NIM  : 80500221018 

Fakultas : Ekonomi 

Jurusan : Ekonomi islam 

Universitas : Universitas Islam Negeri Makssar  

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis yang berjudul: 

“Determinan Kesejahteraan Mustahik Dengan Etos Kerja Dan Pendampingan Usaha Sebagai 

Variabel Pemoderasi (Studi kasus Penerima Bantuan Mikro dari Laznas Dan Baznas Sulawesi 

Selatan ” Sejak 13 Maret  2023 sampai 30 Juli 2023 .  

Demikian surat Keterangan ini kami buat untuk diberikan kepada yang bersangkutan dan dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Makassar, 27 Juli 2023 

 

 

     (Reka Rahim Perdana) 

        Human Capital Dompet Dhuafa Sulsel 



 
 
 

 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
No: K.252/IL/I.WIZ/7/2023 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur LAZ Wahdah Islamiyah (Wahdah Inspirasi 

Zakat) Pusat, menerangkan bahwa: 

Nama : Elza 

Nomor Induk : 73160162109900001 

Pekerjaan : Mahasiswa S2 UIN Alauddin Makassar 

Konsentrasi : Ekonomi Syariah 

Saudara tersebut telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian di kantor LAZ 

Wahdah Islamiyah Pusat pada tanggal 13 Maret sampai 30 Juni 2023, dalam rangka 

penyusunan skripsi dengan judul DETERMINAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK 

DENGAN ETOS KERJA DAN PENDAMPINGAN USAHA SEBAGAI VARIABEL 

PEMODERASI 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Dikeluarkan di : Makassar 

Pada Tanggal : 26 Juli 2023 

 

 

 

 

 

Syahruddin 

Direktur Utama 

 

 



 

Nomor  : IZI-SN/048.OPR.III/E/2023    Makassar, 14 Maret 2023 

Lampiran : - 

Perihal  : Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian 

  

 

Kepada  Yth. 

Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar 
di  
      tempat 
 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

Teiring salam dan do’a semoga Bapak/Ibu senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.  

 

Sehubungan dengan surat yang telah kami terima perihal Permohonan Izin Penelitian 

dengan nomor surat 13055/S.01/PTSP/2023 atas nama mahasiswa sebagai berikut: 

 

Nama   : Elza 

NIM   : 80500221018 

Departemen  : 14 Maret 2023  

Program Studi  : Strata 2 (S2) 

Nomor Telepon : 082192315135 

 

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa kami menerima permohonan izin 

penelitian tersebut. Yang bersangkutan dapat langsung memulai penelitian pada hari 

Rabu, 15 Maret 2023 di Kantor Perwakilan IZI Sulawesi Selatan atau menghubungi 

Bapak Jumhar (081339598215) untuk informasi lebih lanjut.  

 

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami 

menyampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

 

Hormat Kami,      
  
 
 
 
 
 
Ramli, S.Hi.      
Kepala Kantor Perwakilan IZI Sulawesi selatan 



LEMBAGA BAHASA
IKATAN CENDEKIAWAN ALUMNI TIMUR TENGAH

(LEBAH ICATT)

SURAT PERNYATAAN VALIDASI
No.609/ICATT/LEBAH/VIII/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I.
Jabatan : Ketua Lembaga Bahasa ICATT

Menyatakan bahwa abstrak tesis mahasiswa:
Nama : Elza
NIM : 80500221018
Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul : DETERMINAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

DENGAN ETOS KERJA DAN PENDAMPINGAN
USAHA SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Telah diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris oleh
Lembaga Bahasa ICATT pada tanggal 14 Agustus 2023. Demikian untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 14 Agustus 2023
Ketua Lembaga Bahasa ICATT

H. Abdul Rahim, Lc., M.Pd.I.

Alamat: Jl. Mustafa Dg Bunga, Perumahan Griya Samara Permai SP3 No. 15 kel. Paccinongang, Kec. Sumbaopu Kab. Gowa SulSel,
E-Mail: lembagabahasaicatt@gmail.com, HP/WA: 085282542006, 081222467020



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Elza lahir di Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, 

Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 

Oktober 1999. Penulis lahir dari ayah bernama Zainuddin dan 

ibu bernama Suharni. Penulis memulai pendidikan formal di 

TK satu atap dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang 

sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 55 

Maroangin dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di 

SMP Negeri 1 Maiwa dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Enrekang dan lulus pada tahun 2017. 

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di S1 program studi Perbankan Syariah 

fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado 

dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke 

jenjang S2 Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar (UINAM) sampai saat biografi ini ditulis. 
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