
 

i 

 

EFEKTIVITAS AKAD QARDH PADA BANK WAKAF 

MIKRO SYARIAH UMMUL MU’MININ  

AISYIYAH MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar 
 Sarjana  Ekonomi (  S . E )  Jurusan Ekonomi Islam  

pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

Oleh: 

 

ABDURRAHIM 

 NIM. 90100117024 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN EKONOMI ISLAM  

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 



 

ii 

 

                 PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama : Abdurrahim 

Nim : 90100117024 

Tempat/Tgl. Lahir : Parado Rato, 13 

Januari 1998 Jurusan : Ekonomi Islam 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

Alamat : Desa Parado Rato Kec. Parado Kab. Bima 

 

Judul : Efektifitas Akad Qardh pada Bank Wakaf Mikro  

                                  Syariah Ummul Mu’minin Aisyiyah Makassar 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar dan hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini 

merupakan duplikat, tiruan atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum. Demikian 

surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

Samata-Gowa,10 Desember 2022 

                                                                          Penulis 

  

 

 

                                                                           Abdurrahim 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

                                                KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat dan 

Rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Shalawat beserta Salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya , para sahabatnya. 

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi alah satu syarat 

memperoleh gelar sarjana Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

islam UIN Alauddin Makassar. Judul yang akan penulis ajukan adalah 

“(EfektivitasAkad Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu’minin Aisyiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN 

Alauddin Makassar)” Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari 

bimbingan, dorongan, dan bantuan baikmaterial maupun spritual dari berbagai 

pihak, terutama kepada seluruh keluarga besar terkhusus untuk keduan orang 

tua, ayahanda terkasih Alamin dan Ibunda Tercinta Maemunnah dan Ayah 

handa Ismail  yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh 

cinta. Semoga jasanya dibalas oleh Allah swt. Aamiin. 

Berbagai rintangan dan hambatan penulis alami sejak penentuan masalah 

dalam penelitian hingga lahirnya karya tulis dalam bentuk skripsi ini. Namun 

berkat dan doa dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan skripsi ini 

dapat terselesaikan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan 



 

v 

 

senang hati menyampaikan terimah kasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis ZM. A, Ph. D, Selaku Rektor dan 

wakil rektor I, Prof. Dr.H. Mardan M. Ag, Wakil Rektor II, Dr. 

Wahyuddin, M. Hum, Wakil Rektor III Prof Dr. Darussalam, M. Ag, 

dan Wakil Rektor IV, Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, Univers itas 

Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menyediakan fasilitas belajar 

hingga peneliti dapat mengikuti kuliah. 

2. Bapak Prof. Dr.H. Abustami Ilyas,M.Ag Selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar beserta wakil I, II, III yang 

selama ini membantu dalam penyelesaian perkuliahan. 

3. Ibu Ayu Ruqayyah Yunus, S.EI.M.E.K selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, serta bapak 

Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E.i selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi 

Islam. 

4. Bapak Prof. Dr.H. Abustami Ilyas,M.Ag sebagai dosen pembimbing I 

dan bapak Sirajddin, S.EI ., ME. sebagai dosen pembimbing II yang telah 

memberikan waktu luangnya. Terimah kasih atas bantuan, saran dan 

nasehatnya serta membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

5. Bapak DR. Rahman Ambo Masse, Lc.,Mag. Selaku penguji I dan Bpak 

Dr.Fathurrahman. M.M selaku penguji II yang telah menguji dan 

memberikan masukan serta arahan dalam menyempurnakan skripsi 

dengan baik. 



 

vi 

 

6. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih 

telah banyakmembantu. 

7. Bapak Akramunnas, SE., MM. selaku penasehat akademik (PA) yang 

telah memberikan pengarahan dan masukan selama proses perkuliahan. 

8. Kepala Kepustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

beserta jajarannya, yang telah menyediakan referensi yang dibutuhka n 

dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan kepada penulis. 

10. Segenap Staf Tata Usaha serta Akademik Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan 

masalah administrasi perkuliahan. 

11. Seluruh responden yang telah membantu penulis dalam mengisi kuesioner 

yang telah dibagikan. 

12. Segenap teman Jurusan Manajemen 2016 khususnya Manajemen A dan 

Manajemen Pemasaran Yang Telah Memberikan dukungan,   semangat, 

hiburan, serta suka duka dikelas yang tak pernah penulis lupakan. Terimah 

kasih untuk segala ceritanya. 

13. Terimah kasih kepada orang-orang baik yang telah bersama selama berada 

pada bangku kuliah yaitu sahabat tercinta sejurusan Ilman Nur Anhar 

Eka Rahmat Iqra Ridwanto Desmianto St Saleha Keluarga besar 

IMPAR HMBD KKN DK dan HMJ t e r i m a k a s i h telah memberikan 



 

vii 

 

semangat dan bantuannya selama ini. Semua pihak yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak membantu. 

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan rekan-rekan mahasiswa serta pembaca pada umumnya. Semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, 

sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin 

ya rabbal alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

                                                                               Samata-Gowa 10 desember 2022 

                                                                                           Penulis 

 

 

Abdurrahim 

 

 

 

 



 

viii 

 

 

 

DAFTAR ISI 

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

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................................ ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ................................................................................................. iii 

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

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... vii 

ABSTRAK .......................................................................................................................... xi 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

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

B. Fokus Penelitian .......................................................................................... 7 

C. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7 

D. Pengertian Operasional ............................................................................... 8 

E. Penelitian terdahulu .................................................................................... 9 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................. 12 

BAB II KAJIAN TEORITIS .............................................................................. 13 

A. Tinjauan Umum Efektivitas ...................................................................... 13 

B. Tinjaunan Umum Akad Qardh ................................................................ 16 

C. Tinjauan Umum Wakaf ............................................................................. 21 

D. Tinjauan Umum Bank Wakaf Mikro ...................................................... 29 

F. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro ............................................................... 32 

G. Konsep Bank Wakaf Mikro ...................................................................... 33 

H. Manfaat dan tujuan Bank Wakaf Mikro .................................................. 33 

I. Perbedaan BMW dengan bank lain .......................................................... 34 

J. Cara mengajukan pinjaman di bank wakaf mikro .................................. 34 

K. Kerangka Konseptual ................................................................................ 37 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 38 

A. Jenis dan lokasi peneitian ......................................................................... 38 

B. Pendekatan Penelitian ............................................................................... 38 

C. Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 39 



 

ix 

 

D. Metode Pengumpulan Data ....................................................................... 39 

E. Instrumen Penelitian ................................................................................. 40 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..................................................... 41 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .............................................................. 46 

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu’minin Aisyiyah Makassar .......................................................................... 46 

B. Sistem Penerapan Akad Qardh Pada Pengelolaan Bank 

Wakaf Mikro Syariah Umul Mu’minin Aisyiyah Makassar ........................ 51 

C. Dampak Yang Timbul Pada Nasabah Dari Penerapan 

Akad Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Umul 

Mu’minin Aisyiyah Makassar ......................................................................... 55 

D. Efektivitas Akad Qardh Pada Pengelolaan Bank Wakaf Mikro 

Syariah Ummul Mu’minin Aisyiyah Makassar ........................................... 57 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 66 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 66 

B. Saran .......................................................................................................... 67 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 70 

LAMPIRAN......................................................................................................... 72 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................... 82



 

x 

 

ABSTRAK 

Nama : Abdurrahim 

NIM 90100117024 

Judul Peneltian : Efektivitas Akad Qardh Pada Bank 

Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu’minin Aisyiyah Makassar 
 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas akad qardh pada 

penglolaan Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu’minin Aisyiyah Makassar.  

 Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field 

research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana 

adanya. berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

kualitatif, penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterprestasikan apa yang diteliti, di lapangan dengan pendekatan 

fenomenology melakukan wawancara kepada petugas yang bertanggung jawab 

terhadap produk pembiayaan qardh di Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu’munin 

Aisyiyah Makasar.  

Hasil penelitian, Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu’munin Aisyiyah 

Makasar. terhadap pembiayaan akad qardh menunjukan bahwa terlaksananya semua 

tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota 

merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan 

derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai 

pengelolaan akad qardh pada Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu’minin 

Aisyiyah Makassar sangat efektif.  

 

 

Kata Kunci: efektivitas,Akad Qardh,Bank Wakaf Mikro Syariah 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Negara berkembang seperti Indonesia, memiliki beberapa faktor penting 

yang menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi salah satunya di bindang 

permodalan, modal menjadi salah satu unsur yang sangat penting di dalam 

memulai suatu usaha, (Septiani, 2018). Keterbatasan modal yang dimiliki dan 

sulitnya mengakses sumber permodalan. Mengutip laporan BPS, Dibyo Prabowo 

Noer, 2019 menegaskan bahwa 35,10% UMKM menyatakan kesulitan 

permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar 25,9% dan kesulitan bahan 

baku 15,4% ( Dibyo Prabowo, Lkms, 2019). Perkembangan ekonomi Islam 

identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syari‟ah. Salah satu filosofi 

dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk 

berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan haruslah berdasarkan 

prinsip rela sama rela (an taraddin minkum), dan tidak boleh ada pihak yang 

mendzalimi ataupunterdzalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat 

luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan 

(Aprianto, Bernama and Edwin, 2018). 

Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan Bank Syari‟ah 

mengalami booming pada tahun 1992. Di Indonesia, Bank Syariah yang 

pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia 

(BMI). Walaupun perkembangannya agak melambat, tetapi perbankan syariah di 

Indonesia terus berkembang. Pada era tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank 
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Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah 

menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah (Try 

Widiyono,2006) 

Kendati demikian kendala permodalan bisa di minimalisir dengan adanya 

lembaga- lembaga keuangan yang memberikan tawaran produk peminjaman 

sebagai sarana untuk mendapatkan modal usaha. Saat ini lembaga perbankan 

terutama pada Bank Syariah semakin berkembang pesat dan sudah banyak dikenal 

oleh masyarakat luas, gambaran bahwa sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi 

dengan perekonomian konvensional yang telah lama menguasai kehidupan 

masyarakat dunia maupun di Indonesia (Produk et al.,2019). 

Menjawab kebutuhan masyarakat akan hadirnya lembaga keuangan yang 

berbasis syariah, maka Pemerintah pun melalui UU No. 1 tahun 2013 tentang 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), memberikan ruang gerak yang bebas kepada 

BMT untuk beroperasi, (Nengsih and Iska, 2016). Sistem keuangan memainkan 

peranan penting dal am meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian 

suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang (Mayssara A. Abo Hassanin 

Supervised, 2014). 

Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan 

penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan   merupakan program baru 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (Hartog, 1967). yang diarahkan untuk 

meningkatkan akses keuangan masyarakat di lingkungan pondok pesantren. 

Program inklusi keuangan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk 

mengatasai ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Serta keprihatinan 
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terhadap banyaknya masyarakat miskin sekitar pesantren yang membutuhkan 

pembiayaan dan pemberdayaan (Wakaf Bank Mikro 2021). alasan berdirinya 

Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren karena pondok pesantren 

merupakan lembaga keagamaan yang dekat dengan masyarakat dengan harapan 

pimpinan pondok pesantren sebagai sosok pemuka agama di lingkungan 

masyarakat mampu mempengaruhi masyarakat di sekelilingnya untuk 

mengajukan pembiayaan melalui Bank Wakaf Mikro (Disemadi and Kholis 

Roisah, 2019). 

Penelitian yang dilakukan Riswandi (2015) yang berjudul “Pembiayaan 

Qardul Hasan Di Bank Syariah Mandiri Kota Mataram” meneliti mengenai 

pemberian pembiayaan qardhul hasan oleh Bank Syariah Mandiri kepada pelaku 

usaha kecil menengah di Kota Mataram. penelitian tersebut terdapat 20 pelaku 

usaha mikro yang terbagi menjadi 10 pelaku usaha dagang, 5 pelaku usaha kue 

dan 5 pelaku usaha sayuran. Pilihan besaran pembiayaan yang diberikan beragam 

yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,- (satu juta 

rupiah), Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.000.000,- (dua 

juta rupiah) dengan rata-rata pemberian besaran pembiayaan sebesar 

Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). penelitian tersebut diketahui 

bahwa pemberian pembiayaan tersebut berpengaruh kepada peningkatan 

pendapatan nasabah usaha keci mikro dengan kenaikan pendapatan bersih rata- 

rata sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau naik sebesar 66% 

dibandingkan dengan sebelum pemberian pembiayaan (Nur, Muharrami and 

Arifin, 2019). 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

Qardh hadir sebagai salah satu produk pinjaman yang merupakan 

pinjaman tanpa bunga. (Sukma et al., 2019). Pinjaman yang lebih sering dikenal 

dengan pinjaman al-qardh ini pembiayaan yang bersifat sosial, bukan komersial. 

Hal ini karena memang arti dari akad al-qardh adalah akad pinjam- meminjam 

antara dua pihak dengan pengembalian tanpa ada tambahan. (Hidayati et al., 

2019). 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar salah 

satu bank wakaf yang pertama kali muncul di Sulawesi selatan yang menjadi 

program baru dari otoritas jasa keuangan (OJK) yang berfokus untuk 

meningkatkan perekonomian masarakat terlebih kepada pelaku usaha mikro 

kecil menengah ( UMKM) yang berada di sekitar pondok pesantren ummul 

mu‟minin aisyiyah Makassar karena pondok pesantren merupakan salah satu 

elemen masyarakat yang mempunyai fungsi strategis dalam pendampingan 

demi mendorong perekonomian masyarakat (Balqis and Sartono, 2020). 

Definisi yang dikemukakan dalam hukum ekonomi syariah bersifat 
 

aplikatif dalam akad pinjam–meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan 

syariah. Dasar hukum qardh terdapat dalam QS. Al- Baqarah : 280 sebagai 

                              
 

Terjemahnya: 
 

“ Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 

menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.( 

Kementrian Agama RI). 
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Allah Swt. memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang 

berutang yang dalam kesulitan tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya 

buat menutupi utangnya. Untuk itu Allah Swt. berfirman: 

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh 

sampai dia berkelapangan.” 

Tidak seperti apa yang dilakukan di masa Jahiliah, seseorang di antara 

mereka berkata kepada orang yang berutang kepadanya, "Jika masa pelunasan 

utangmu telah tiba, maka adakalanya kamu melunasinya atau kamu 

menambahkan bunganya." Kemudian Allah menganjurkan untuk menghapuskan 

sebagian dari utang itu, dan menilainya sebagai perbuatan yang baik dan 

berpahala berlimpah. Untuk itu Allah Swt. berfirman: 

“Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi 

kalian, jika kalian mengetahui” 

Artinya, jika kalian menghapuskan semua pokoknya dari tanggungan si 

pengutang, maka hal itu lebih baik bagi kalian. Banyak hadis yang menerangkan 

keutamaan menghapus utang ini yang diriwayatkan melalui berbagai jalur dari 

Nabi Saw. 

Hadis pertama diriwayatkan dari Abu Umamah, yaitu As'ad ibnuZurarah. 

Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu 

Muhammad ibnu Syu'aib Al-Murjani, telah menceritakan kepada kami Yahya 

ibnu Hakim Al-Muqawwim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu 

Bakr Al-Bursani, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abu Ziyad, 

telah menceritakan kepadaku Asim ibnu Ubaidillah, dari Abu Umamah (yaitu 



6 
 

 

 

 

 

 

 

As'ad ibnu Zurarah), bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa 

yang ingin mendapat naungan dari Allah pada hari kiamat tiada naungan 

kecuali hanya naungan-Nya, maka hendaklah ia memberikan kemudahan 

kepada orang yang dalam kesulitan atau memaafkan 

utangnya."(QuranHadist.Com) 

Beberapa pengertian yang terdapat dalam beberapa literasi peneliti tertarik 

meneliti bagaimana bank wakaf mikro Syariah ummul mu‟munin aisiyiyah 

makassar dalam mengelolah aqad qardh dan peranan akad qardh dalam 

meningkatkan taraf ekonomi umat terkhusus pada pelaku usaha mikro kecil 

menengah ( UMKM) pada daerah sekitaran pondok pesantren Ummul Mu‟minin 

Aisyiyah Makassar. 

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Siti Anita dengan judul: Peranan 

Qardh al-Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Study Kasus BMT 

Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar) pada tahun 2016 

menunjukkan bahwa pembiayaan Qardhul Hasan berperan dalam meningkatkan 

usaha mikro. Pendapatan mereka bertambah sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

sehari- hari dan menjadi lebih mandiri. Pembiayaan yang mereka ambil digunakan 

Baik untuk menambahkan modal kerja guna menutup kekurangan dana yang 

dibutuhkan oleh nasabah atau untuk memulai usaha maupun dalam rangka 

pengembangan usaha (Muharami 2019). 

Berdasarkan penjelansan dari jurnal penelitian Siti Anita yang berjudul 
 

peran qardhul hasan terhadap peningkatan usaha mikro. alasan peneliti melakukan 

penelitian ini, dilatar belakangi oleh keingintahuan peneliti tentang bagaimana 
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penerapan dan efektivitas akad qordh pada pengelolaan yang digunakan oleh bank 

waqaf mikro syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar dan bagaimana 

dampak yang timbul kepada nasabah dari penerapan akad qardh maka penulis 

tertarik meneliti tugas akhir ini dengan judul : Efektivitas Akd Qardh pada Bank 

Wakaf Mikro Syariah Ummul  Mu’minin Aisyiyah Makassar. 

B. Fokus Penelitian 
 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalafahaman terhadap penafsiran maka 

penulis mengambil batasan penilitian yang berfokus pada penerapan dan 

efektivitas akad qardh pada pengeloaan bank wakaf mikro syariarah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar 

C. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang disusun oleh peneliti maka masalah pokok 

penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas akad qardh pada bank wakaf mikro 

syariah Ummul Mu‟mini Aisyiyah Makassar? Adapun sub masalah sebagai 

beikut: 

1.  Bagai mana sistem penerapan akad qardh pada pengelolaan Bank Wakaf 

Mikro Syariah Umul Mu‟minin Aisyiyah Makassar? 

2. Bagaimana dampak yang timbul pada nasabah dari penerapan akad qardh 

pada Bank Wakaf Mikro Syariah Umul Mu‟minin Aisyiyah Makassar? 

3. Bagaimana efektivitas akad qardh pada pengelolaan Bank Wakaf Mikro 

Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar? 
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D. Pengertian Operasional 

 

Kendala permodalan menjadi salah satu masalah yang paling banyak di 

jumpai di kalangan masyarakat terutama pada pelaku UMKM modal sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan usaha dan modal juga menjadi sarana untuk 

membetuk suatu usaha. Mengigat pentingnya modal untuk membangun suatu 

usaha banyak kemudian bank-bank yang menawarkan pinjaman-pinjaman baik 

yang berbasis konfensional (bunga) maupun yang berbasis syariah (non bunga ) 

Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas Islam terbanyak di dunia sudah 

semestinya mengubah pola hidup masyarakat Islam dari hal- hal yang dirasa 

melenceng dari ajaran-ajaran agama perniagaan, simpam pinjam, dan jual beli. 

yang menimbulkan unsur-unsur ribah maka dari itu hadir perbankan yang berbasis 

syariah Seperti Bank Wakaf Mikro Syariah yang berfokus untuk meningkatkan 

taraf hidup masyarakat kecil guna menciptakan masyarat kreatif dan berwira 

usaha. 

Seperti Bank Wakaf Mikro Syariah yang berada di kota Makassar 

Sulawesi selatan yang di kelola di Pondok Pesantren Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar yang berfokus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar 

pesantren dan memberikan pinjaman modal usaha dengan menggunakan akad 

qardh dengan konsep tabarru‟ (tolong menolong). Dimana pengembalian 

pinjaman tidak memiliki bunga nasabah tetap akan mengembalikan dengan 

jumlah pinjaman yang di pinjam dengan rentetan waktu yang telah di sepakati 

oleh keduabela pihak. 
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E. Penelitian terdahulu 

 

Penelitian tentang efektivitas akad qardh pada Bank Wakaf Mikro Syariah 

sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dengan menggunakan metode 

penelitian yang bervariasi. Dari hasil survey yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukan bahwa ada beberapa hasil penelitian yang sebelumnya yang 

mempunyai kesamaan dengan apa yang menjadi masalah yang kami angkat, 

adapun penelitian yang dimaksud yaitu: 

1. Al-amwal. dengan judul “Akad Qardh Dalam Lembaga Keuangan Syariah” 

dengan metode kualitatif dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan 

akad qardh dalam LKS harus mengikuti rukun dan syarat qardh, akad qardh 

dan shigat qardh. LKS sebagai wadah dalam menyalurkan dana umat. seperti: 

zakat, infaq, dan shadaqah dalam bentuk qard. qard adalah pinjaman tanpa 

keuntungan. LKS memberi penilaian kelayakan kepada nasabah. LKS tidak 

boleh menarik keuntungan dalam kontrak. dalam qard. nasabah 

mengembalikan dana sebesar pinjaman ke pada LKS. adapun perbedaan 

jurnal ini dengan skripsi peneliti yang pertama adalah dari jurnal ini lebih 

membahas bagaimana qardh dalam Lemaga keuangan syariah sedangkan 

dalam skripsi ini efektivitas akad qardh pada Bank Wakaf Mikro Syariah, 

yang artinya lebih fokus kepada pelayanan masyarakat kecil sedangkan dalam 

jurnal ini adalah membahas secara umum akad qardh dalam lembaga 

keuangan syariah. 

2. Muhammad Ash.Shiddiqy dengan judul “Analilis Akad Pembiayaan Qardh 

Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah” 
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dengan metode penelitian kualitatif. Penelian ini mendapatkan temuan, yaitu 

produk pembiayaan yang dilakukan di LKMS Almuna Berkah Mandri antara 

lain yaitu Qardh (pinjam kebajikan). Qardh yang dilaksanakan di LKMS 

Almunawara Berkah Mandiri telas sesuai dengan prinsip syariah. Akad Qardh 

ini ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki 

usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi. dari hasil penelian ini 

terdapat perbedeaan dengan skripsi peneliti yaitu tempat dan lokasi penelitian 

tetapi memiliki fokus yang sama yaitu sama-sama berfoku pada pembiayaan 

masarakat kecil yang berada di sekitar Pondok Pesantren. 

3. Nurul mailiza   Rkt.   Dengan judul   “Analisis Pelaksanaan   Dan Peran 
 

Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro” 

mawarudussalam sumatera utara. Dengan metode penelitian kualitatif 

fenomenologi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan 

pembiayaan qardh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara 

terdiri dari identifikasi nasabah dalam sekitar pondok pesantren, sosialisasi, 

uji kelayakan, pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), PWK dan Halaqah 

Mingguan (HALMI). Proses pembiayaan qardh adalah prinsip sesuai 

syari‟ah, menggunakan pola 2:2:1, tanpa agunan dan bersifat tanggung 

renteng. Pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank 

Wakaf Mikro Mawaridussalam memberikan peranan sangat penting dan 

pengaruh positif terhadap peningkatan usaha mikro nasabah. Adapun 

perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti terdapat di metode penelitian 
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dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi sedangkan 

dalam skripsi peneliti menggunakan metode kualitatif. 

4. Muhammad Alan Nur Dkk. “Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan 

Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren” penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Alan Nur Dkk. 

Diketahui bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro al- 

Pansa kepada para nasabahnya dipergunakan sebagai modal usaha dalam 

rangka mengembangkan usaha mikro para nasabah. Selain itu, Bank Wakaf 

Mikro al-Pansa selain melakukan pendampingan usaha, juga melakukan 

pendampingan spiritualitas dan religiusitas dari para nasabah. Pembiayaan 

dan pendampingan tersebut berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah 

produksi penjualan, pendapatan usaha, dan laba usaha. Peningkatan jumlah 

produksi dan penjualan tersebut, mendorong terjadinya peningkatan kondisi 

perekonomian dari nasabah. 

Adapun perbedaan nya adalah terletak pada objek yang diamati. Penelitian di 

atas mengamati pengaruh pembiayaan qardh terhadap tingkat keuntungan 

perbankan syariah di Indonesia, sementara dalam penelitian ini penulis 

mengamati pengaruh pembiayaan qardh terhadap pemberdayaan usaha mikro 

yang disalurkan melalui bank wakaf mikro. 

5. Rais. dengan judul “Sistem Permodalan dalam Aqadh Qardh Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Petani di Desa Banteng Paremba (persfektif 

ekonomi Islam )” dengan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil 

penelitian system permodalan yang yang dilakukan berupa transaksi ekonomi 
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islam yang mengarah pada transaksi pinjam meminjam untuk memulai modal 

usaha agar mendapatkan kehidupan yang layak. Dari hasil penelitian ini 

tedapat perbedaan yaitu lokasi dan tempat penelitian namun pembahasanya 

sama yaitu upaya pemberdayaan masyarakat kecil yang memiliki usaha 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dan imlementasi akad 

qardh pada bank wakaf mikro syariah. 

b. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang efektif dalam penerapan 

aqad qardh pada bank wakaf mikro syariah. 

2. Manfaat penelitian 

 

a. Manfaat teoritis 

 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan tambahan literature yang di harapakan dapat perguna bagi 

perkembangan kajian-kajian ekonomi islam dimasa yang akan datang 

khususnya dalam konsep efektivitas akad qardh pada bank wakaf mikro 

syariah. 

b. Manfaat praktis 
 

Secara garis besar penelitian ini di harapkan bisa memberikan 

kontribusi dan sumbangsi pemikiran bagi Universitas, Mahasiswa di 

bidang Ekonomi Islam terutama dalam bidang efektivitas akad 

qardhpadaBankWakafMikroSyariah. 



 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 
A. Tinjauan Umum Efektivitas 

 

1. Pengertian Efektivitas 

 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Sodang,2008) 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin 

tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat Abdurrahmat dalam onhenk 

2008, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, 

ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan 

antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian 

antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai (Abdurahmat,2008). 
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2. Jenis-jenis efektivitas 

 

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan 

oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25- 

26) antara lain: 

a. Efektivitas Individu 

 

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi 

individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota 

dari organisasi. 

b. Efektivitas Kelompok 

 

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling 

bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan 

Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya. 

c. Efektivitas Organisasi 

 

Efektivitas terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. 
 

Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil 

karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap- 

tiap bagiannya(Bungkaes 2013) 

3. Tolak Ukur Efektivitas 

 
a. Pencapaian 

 

Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai suatu proses. O leh karena itu, agar pencapaian 

tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti 

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam 



15 
 

 

 

 

 

 

 

arti periodisasinya Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: 

Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrtit. 

b. Integrasi 

 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan 

komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi 

menyangkut proses sosialisasi. 

c. Adaptasi 

 
Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses 

pengadaan dan pengisian tenaga kerja Dengan menggunakan teori ini 

diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dalam suatu organisasi 

yang di jalankan 

4. Unsur-Unsur Efektivitas 

 
Unsur-unsur efektivitas merupakan ruang Lingkup yang menjadi 

pembangun efektivitas itu sendiri antara lain: 

a. Unsur sumber daya manusia 

 
Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam hal ini 

sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berbagai aktifitas 

guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan 

b. Unsur sumber daya bukan manusia 
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Sumberdaya bukan manuasia merupakan unsur kedua dari 

sumberdaya manusia yang memiliki peran dalam suatu kegiatan atau 

aktifivitas msalnya antara lain modal, tenaga kerja, mesin, peralatan dan 

sebagainya yang semuanya tentu menunjang keberhasilan organisasi. 

c. Unsur hasil 

 
Hasil merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan. Untuk 

mencapai hasil yang maksimal, maka seluruh bagian kegiatan yang 

dilaksanakan harus menggunakan kedua sumber diatas. Unsur hasil 

yang dicapai sesuai dengan tujuan (Cahyono 2006). 

B. Tinjaunan Umum Akad Qardh 

 

1. Pengertian Qardh 

 

Kata akad berasal dari bahasa arab al-„aqd yang secara etimologo berarti 

perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqh, 

akad ialah perjajian ijab (pernyataan melakukan ikatan ) dan kabul 

(pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang 

berpengaruh kepada obyek perikatan (Nur Wahid, 2019). 

Qardh secara terminologis adalah memeberikan harta kepada orang 

yang akan memanfaatkan nya dan mengembalikan di gantinya di kemudian 

hari. Al-qardh adalah penyedian dana atau tagihan yang dapat di persamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakata antara peminjaman dengan 
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pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan pihak me lunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu (Harun, 2017). 

Secara syar‟I para ahli fiqhi mendefinisikan qardh sebagai berikut: 

a. Menurut pengikut mazhab Hanafi, ibn abidin mengatakan bahwa suatu 

pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang 

lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaanya dalam baik hati. 

b. Menurut mazhab Maliki, mengatakan bahwa qardh adalah pembayaran 

dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau 

setimpal. 

c. Menurut mazhab Hambali, qardh adalah pembayaran uang ke seseorang 

siapa yang akan memperoleh manafaat dengan itu dan kembalian sesuai 

dengan pendanaannya. 

d. Menurut mazhab Syafi‟i, qardh adalah meminahkan kepemilikan sesuatu 

kepada seseorang, diajikan ia perlu membayar kembali kepadanya 

(mahmudatus sa‟diyah, 2019). 

2. Macam-Macan Al-Qardh 

 

Menurut lembaga keuangan Syariah, akad Qardh terdiri dari dua macam 

yaitu Akad Qardh yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan 

sosial, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN Nomor 19/DSN- 

MUI/IV/2001 yang menjelaskan bahwa Al-Qardh ada bukan sebagai 

kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. 

Akad Qardh yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain 

yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad mu‟awadhah untuk 

mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana 
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tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan Haji Lembaga 

Keuangan Syariah, produk Rahn Emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. 

3. Fungsi Al-Qardh 

 

Berikut ini adalah fungsi dari qardh: 
 

a. Membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk 

kebutuhan yang mendesak. 

b. Qardh Hasan yang menjadi pembeda Lembaga Keuangan Syariah 

dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena membawa misi sosial 

di dalamnya. 

c. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat 

 

pada Lembaga Keuangan Syariah. 

 

4. Syarat dan Rukun Al-qardh 

 

Qardh dapat berlaku dengan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi 

syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun dalam akad qardh: 

a. Peminjam (muqtaridh). Pihak peminjam harus seorang yang Ahliyah 

mu‟amalah, yang berarti harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur 

(secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri). 

b. Pemberi pinjaman (muqridh). Pihak pemberi pinjaman haruslah 

seorang Ahliyat at-Tabarru‟ (layak bersosial), dengan arti mempunyai 

kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut 

pandangan syariat. Dalam qardh, seorang muqridh meminjamkan 

dananya tanpa paksaan dari pihak lain. 
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c. Dalam perbankan syariah, qardh dijalankan sebagai fungsi sosial bank 

Dananya biasa berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang 

dihimpun dari aghniya‟ atau dari sebagian keuntungan bank. 

d. Barang/utang (Mauqud „Alaih). Barang yang digunakan sebagai obyek 

dalam qardh harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka 

barang tersebut dianggap sah untuk dihutangkan. 

e. Ijab qabul (shighat). Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan 

jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan 

kesalahpahaman. 

f. Dalam perbankan syariah, akad Qardh memiliki beberapa syarat sebagai 

berikut: 

 
g. Bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. 

 

h. Nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. 

 

i. Proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadinya 

ikatan Al-Qardh atau akad Qardh (Disemadi and Kholis Roisah, 2019). 

5. Sumber Dana Al-qardh 

 

Sumberdana pinjaman qardh dapat berasal dari intern dan ekstern bank 

syariah. Sumber pinjaman qardh yang berasal dari dana hasil infak, sedekah, 

wakaf, dan sejenisnya serta sumber dana nonhalal, sedangkan pinjaman qardh 

yang berasal dari in tern bank adalah ekuilitas atau modal bank (Sutan Remy 

Sjahdeini, 2018). 

6. Aplikasi Qardh dalam Perbankan 

 

Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: 
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a. Sebagai peminjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan 

pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan 

haji. Nasabah melunasinnya sebelum keberangkatannya ke haji. 

b. Sebagai pinjaman tunai (cash Advanced) dari produk kartu kredit 

syariah, dimana nasabah diberi keluasaan untuk menarik uang tunai milik 

bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang 

ditentukan. 

c. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan 

fasilitas ini untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan pengurus bank. 

Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara sisilan 

melalui pemotongan gajinya. (Abdul Azis, 2016). 

7. Manfaat dan Resiko Al-Qardh 

 

Manfaat dan resiko Al-Qardh adalah yang pertama memungkinkan 

nasabah yang sedang dalam kesulitan mendadak untuk mendapat talangan 

jangka pendek. 

Al-Qardh al hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank 

syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di 

samping komersial. 

Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan 

meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah, resiko al-qardh 

terhitung tingggi karna ia di anggap pembiayaan yang tidak di tutup dengan 

jaminan.(Mardani, 2015) 
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Dasar Al-Qardh dalam Al-qur‟an terdapat pada surah Al- Baqarah 245. 

 

Sebagai berikut: 

                                

          

 
  

 

Terjemahnya: 

 

“ Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah 

melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan 

melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan, 

(kementrian agama RI).” 

Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al- 

Baqarah 245 sebagai berikut : berjuang di jalan Allah memerlukan harta, maka 

korbankanlah harta kalian. Siapa yang tidak ingin mengorbankan hartanya, 

sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan berlipat 

ganda? Rezeki ada di tangan Allah. Dia bisa mempersempit dan memperluas 

rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya kepada- 

Nyalah kalian akan dikembalikan, lalu dibuat perhitungan atas pengorbanan 

kalian. Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya Dialah yang bisa memberi 

atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai 'pemberi pinjaman' 

kepada Allah. Hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan 

penegasan atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat 

(javanlabs, 2022). 

C. Tinjauan Umum Wakaf 

 

Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non 

Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan 
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bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program 

pemerintah.(Muhammad Alan Nur Dkk, 2018). Dalam Undang- undang No. 1 

Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, LKM adalah lembaga keua ngan 

yang didirikan dan berfungsi untuk membangun usaha dan pemberdayaan 

terhadap masyarakat sarana yang digunakan melalui membiayaan dalam usaha 

skala mikro atau pinjaman kepada masyarakat, pengelolaan simpanan, dan 

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (Aprianto, Bernama and Edwin, 

2018). 

1. Pengertian Wakaf 
 

Secara etimologis, perkataan waqaf berasal dari kata bahasa Arab 

Waqofa-yaqifu- waafa yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, 

memerhatikan, meletakan, mengatakan, mengabdi, memahami, mencegah, 

menahan, dan tetap berdiri. Secara umum dapat kita katakan bahwa, waqaf 

merupakan suatu jenis pemberian yang di lakukan dengan cara menahan 

(pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaat dari benda tertentu 

untuk kemaslahatan umat. Yang di maksud tahbisul ialah menahan bara yang di 

wakafkan itu agar tidak di wariskan, di jual, di hibahkan, di gadaikan, di 

sewahkan, dan sejenisnya. Sedangkan secara pemanfaatannya ialah 

menggunakan sesui dengan hendak pemberi waqaf (wakif) tanpa imbalan 

(Rozalinda, 2015 ). 

Wakaf merupakan menyedekahkan manfaat suatu harta benda wakaf 

kepada (mauquf alaih) dan status harta benda wakaf tersebut menjadi milik 

 

 

 

 

 

mauquf alaih akan tetapi tidak boleh melakukan suatu tindakan atas harta benda 

tersebut baik menjual maupun menghibahkannya (Huzriman, 2018). 
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2. Pengelolaan Wakaf 

 

Studi tentang pengelolaan wakaf tunai, sejatinya bukan merupakan studi 

yang baru, karena telah banyak studi tentang pengelolaan wakaf tunai yang 

pernah dilakukan. Ari Nur Faridah (2014) misalnya secara khusus pernah 

menelaah wakaf tunai dalam perspektif etika bisnis Islam di lembaga wakaf dan 

pertanahan NU DIY. Dalam studi itu, Faridah menyimpulkan bahwa 

pengelolaan dana wakaf tunai di LWP NU DIY secara garis besar memang 

telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2004 tentang wakaf dan 

juga telah sesuai dengan hukum Islam ( Nur Faridah, 2016). 

3. Dasar Hukum Wakaf di Indonesia 
 

 

Daftar hukum wakaf di Indonesia merujuk pada dasar Al-Quran surah Al- 

Hajj:77 sebagai berikut : 

 

                            

     

 

Terjemahnya: 
 
 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah 

Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.(Kementrian 

Agama RI).” 

Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah menafsirkan surah Al-Hajj:77 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mempedulika n ajakan sesat 

orang-orang kafir itu! Teruslah mengerjakan salat dengan sempurna dan benarl, 

dengan melakukan rukuk dan sujud! Lalu sembahlah Tuhan yang menciptakan 
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dan memberi kalian rezeki! Janganlah kalian mempersekutukan-Nya! 

Sebaliknya, lakukanlah segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan dan 

manfaat, agar kalian termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu 

melakukan perbaikan (javanlabs, 2022) 

Dan Al-Quran surah Ali „Imram 91 sebagai berikut: 
 

 

                              

                      

Terjemahnya: 

 

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang 

kafir tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka 

sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus 

diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang 

pedih dan tidak ada penolong bagi mereka (Kementruan Agama RI .)” 

Sungguh, orang-orang yang kafir dan terus- menerus dalam kekafirannya 

hingga mereka mati dalam kekafiran, maka tidak akan diterima tebusan dari 

seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi, sekiranya dia 

hendak menebus diri- nya dari azab Allah dengan harta tebusan-nya itu. Sebab, 

mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak 

memperoleh penolong, karena saat itu hanya Allah yang bisa menolong. Ayat ini 

memberi pemahaman bahwa sebanyak apa pun infak seseorang itu tidak akan 

diterima jika perbuatan yang dilakukan tersebut justru akan menghapus pahala 

dari amal itu sendiri, seperti syirik ( Kementrian Agama RI). 
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Kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 1 tahun 2006 

terkait Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 secara hukum positif wakaf. Dalam 

UU perwakafan membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas 

sebagai lembaga negara independen dalam mengurus, mengelola, dan 

memajukan wakaf di Indonesia. 

 

4. Jenis Jenis Wakaf 

 

Wakaf sendiri terdapat beragam sekali bentuknya. Selengkapnya tentang 

jenis wakaf adalah sebagai berikut. 

 

a. Berdasarkan Obyeknya 

 

Jenis jenis wakaf pertama yakni berdasarkan obyek tujuan 

pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan obyek dibagi 

dua, yaitu wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk 

keluarga atau saudara sendiri. Sehingga pemanfaatannya tidak dapat 

dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah 

sehari- hari, membiayai pendidikan adik, dan sebagainya. Sebaliknya, 

wakaf khairi adalah jenis jenis wakaf diperuntukkan kepentingan 

masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pemberian tanah, 

bangunan, dan sejenisnya. 
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b. Berdasarkan jenis yang diwakafkan 

 

Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya, yang 

terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama 

yakni wakaf berupa benda tidak bergerak dimana bentuknya sulit 

dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, 

pondok pesantren, dan sebagainya. 

 

Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam 

hal ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. 

Contoh wakaf bergerak seperti bibit tanaman, surat berharga, air, 

peralatan tertentu, dan lainnya. Sementara itu, golongan terakhir yakni 

benda bergerak berupa uang, baik tunai atau non-tunai. 

 

c. Berdasarkan Waktu 

 

Jenis jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, 

meliputi Muabbad dan Mu‟aqqot. Waktu Muabbad merupakan wakaf 

yang diberikan tanpa batasan waktu sehingga pemberian tersebut 

digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, 

fasilitas umum, dan sebagainya. 

 

Sementara itu, waqaf mu'aqqot adalah wakaf dengan pemberian 

hak guna terbatas. Contoh wakaf mu‟aqqot misalnya bantuan pasokan 

makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf mu‟aqqot umumnya 

bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif. 



27 
 

 

 

 

 

 

 

d. Berdasarkan Manfaatnya 

 

Jenis terakhir wakaf adalah berdasarkan pemanfaatannya, yang 

terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan 

wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh 

masyarakat. Contoh wakaf tunai seperti masjid, uang, kendaraan, 

pondok pesantren, dan sebagainya. 

 

Sedangkan, wakaf produktif ialah jenis jenis wakaf dengan wujud 

tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola 

terlebih dahulu dalam aktivitas produktif.. Contoh wakaf produktif 

seperti modal dalam kegiatan produksi sociopreneurship, beasiswa 

aktivis sosial, dan semacamnya. 

5. Syarat dan Rukun Wakaf 

 

a. Syarat Wakaf 

 
Syarat wakaf adalah hal- hal yang dipenuhi sebelum melakukan wakaf. 

Berikut merupakan syarat wakaf antara lain: 

 

1. Adanya Wakaf 

 

Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, 

mempunyai harta, tidak berada di bawah pengampuan hukum dan 

merdeka. 
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2. Harta Mauquf 

 

Berikutnya, syarat wakaf adalah harta mauquf dimana aset yang 

diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai, benda halal, 

berwujud nyata dan sebelumnya dimiliki oleh wakif (sebelum 

dipindahtangankan). 

 

3. Maukuf ‘Alaih 

 

Mauquf „Alaih adalah penerima harta wakaf baik perorangan atau 

badan tertentu. Penerima wak af harus secara tegas mengikrarkan 

wakaf, dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan 

mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf. 

4. Shighat 

 

Syarat wakaf terakhir yakni shighat, yaitu akad yang diikrarkan 

baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga, tidak 

terbatas waktu, tidak diikuti syarat bathil, dan tidak dapat dibatalkan. 

b. Rukun Wakaf 

 

Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan, bila terdapat 

salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah. 

Adapun rukun wakaf adalah berikut ini. 

 

1. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan 

memenuhi aturan. 
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2. Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. 

 

3. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad 

dilaksanakan. 

 

4. Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan 

wakafnya. 

 

5. Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum, dan tidak dapat 

diklaim lagi sebagai milik pemberi wakaf.(Aprianto, Bernama and Edwin, 

2018) 

 

D. Tinjauan Umum Bank Wakaf Mikro 

 

1. Pengertian Bank Wakaf Mikro 

 

Wakaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda 

bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum 

yaitu umat Islam sebagai pemberian yang ikhlas. Sedangkan secara 

bahasa,  waqaf  (  وقف )  adalah  istilah dalam bahasa  Arab.  Kalau dilihat 
 

pada Kamus Lisanul Arab, ada secara bahasa namun juga memiliki 

beberapa makna, antara lain : 

 

a. Al-Habs( الحبس ), yang   artinya menahan.   Seperti   polisi menahan 

penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa 

kembali melakukan aksinya. 
 

b. Al-Man‟u( المنع ), yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu 

mencegah anaknya main api agar tidak terbakar. 
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c. As-Sukun  ( السكون   ),  yang artinya  berhenti atau diam.  Seperti unta  diam 

dan berhenti dari berjalan. 

Sedangkan secara istilah fiqih, para jumhur ulama berbeda pendapat 

dalam hal ini. Menurut Asy-Syafi‟iyah mendefenisikan waqaf sebagai : 

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ain- nya , 

untuk dibelanjakan pada hal- hal yang mubah dan ada. Menurut Hanafiah : 

Menahan ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi 

wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya, walaupun hanya sebagian 

(Ahmad Sarwat,2018). 

 

Pada tahun 1983, Professor Yunus mendirikan Grameen Bank . 

Bank ini bergerak dalam bidang microlending, yaitu penyaluran dana 

kepada masyarakat kecil yang membutuhkan permodalan. Pada awalnya 

hal ini dianggap sebagai “ide bodoh” oleh orang-orang. Menurut mereka, 

rakyat miskin tidak seharusnya mendapatkan kredit karena kemampuan 

mereka untuk mengembalikan uang yang dipinjam sangat rendah.alhasil, 

professor Yunus kesulitan untuk menemukan investor yang mau 

mendanai Grameen Bank yang didirikannya. Ia pun mengajukan 

pinjaman ke Bank (personal Loan) dengan gaji professor sebagai 

jaminannya. Dana pinjaman Bank itulah yang ia pakai untuk memulai 

operasional mendanai masyarakat kecil di Bangladesh.akhirnya dengan 

modal konsistensi dan kegigihan, Professor Yunus berhasil membuktikan 

bahwa Grameen Bank menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang ingin 

mengubah nasibnya. Pada tahun 2013, Grameen Bank telah berhasil 
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memiliki total asset sekitar USD 2,3 miliar dengan tingkat pengembalian 

kredit diatas 95%. Model Bisnis Grameen Bank sendiri ternyata telah 

direplikasi oleh lebih dari 100 negara di dunia (Jusuf Suit,dkk 2012). 

 

2. Sejarah Bank Wakaf 

 

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun 

tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di Negara ini masih 

tergolong tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2017, setidaknya masih terdapat 26,6 juta jiwa penduduk yang berada 

dalam garis kemiskinan atau sekitar 10,20% dari seluruh penduduk Indonesia. 

Cukup ironis untuk Negara kepulauan yang dikenal subur dan makmur 

dengan kekayaan alam yang melimpah. Angka kemiskinan yang cukup tinggi 

mendorong pemerintah untuk terus berupaya mencarikan yang berada di level 

tersebut mampu bangkit untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Berkenaan 

dengan hal tersebut, maka dibentuklah Bank Wakaf Mikro.( Azhari Akmal 

Tarigan, 2019). Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan non-bank bersifat 

non- formal yang berbentuk Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan 

atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses pada lembaga 

keuangan formal. Pendirian Bank Wakaf Mikro dilatarbelakangi oleh 

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok 

masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan tidak dapat mengakses 

layanan perbankan    dalam    kaitannya    dengan    pengajuan     pinjaman 

modal usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, bank wakaf mikro hadir ke 
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tengah-tengah kelompok masyarakat marginal untuk memberikan layanan dan 

akses bantuan permodalan usaha melalui pinjaman lunak tanpa agunan Bank 

Wakaf mikro memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank- 

bank umum. Keunikan ini sekaligus menjadi karakteristik atau ciri khas bank 

wakaf mikro yang tidak dimiliki oleh bank umum ( Andri Soemitra,2019). 

 

F. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro 

 
1. Visi dan Misi 

 

a. Visi 

 

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas 

ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu 

berperan menjadi wakil pengabdi Allah dalam memakmurkan kehidupan 

anggota pada khususnya umat manusia. 

b. Misi 
 

Mewujudkan gerakan pembebasan angota dan masyarakat dari belenggu 

rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan 

meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan kelembagaannya 

menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan 

membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran- 

berkelanjutan, serta makmur- maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho 

Allah (Anita Fauziah,2020). 
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G. Konsep Bank Wakaf Mikro 

 

Dalam Islam, permasalahan mengenai perwakafan memiliki wilayah 

khusus yang membahas mengenai segala yang berkaitan dengannya. Istilah 

wakaf, ditinjau dari segi etimologi, berasal dari akar kata kerja asli yang 

berbentuk fiíl madly waqafa, menjadi yaqifu (fiíl mudlari‟), dan waqfan (Isim 

mashdar) yang artinya berhenti atau berdiri. Sedangkan dalam bahasa Arab, 

kata wakaf memiliki arti al - habsu, dari kata kerja habasa - yahbisu - habsan. 

Apabila diartikan adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. 

Asal kata tersebut kemudian dikembangkan menjadi habbasa yang berarti 

mewakafkan harta karena Allah.Itulah mengapa, kata muaqif juga dipakai 

untuk menyebut tempat parkir karena memang berasal dari akar kata yang 

memiliki arti sebagai tempat pemberhentian. Terdapat pula definisi wakaf 

berasal dari kata waqaf, yang artinya terkembalikan (a - radiah), tertahan ( 

tahbis ), tertawan ( al - tasbil ) dan mencegah ( al - manu‟) (Bachri, 2010). 

 

H. Manfaat dan tujuan Bank Wakaf Mikro 

 

Tujuan pendirian BWM ini adalah untuk membangun ekosistem inklusi 

keuangan syariah di lingkungan pesantren yang sebelumnya belum terpapar 

produk keuangan. BWM menyasar masyarakat yang belum mendapatkan akses 

layanan keuangan secara formal. Tak hanya itu, salah satu manfaat BWM adalah 

untuk memberantas rentenir yang meresahkan masyarakat dengan cara 

penagihan dan skema utang yang menyulitkan. Karena itu, OJK memfasilitasi 

pembuatan model bisnis BWM dengan platform LKMS untuk mempertemukan 
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pihak yang memiliki kelebihan dana (donatur) untuk didonasikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan pembiayaan usaha dengan imbal hasil sangat 

rendah (Nurul Hidayati, 2019). 

 

I. Perbedaan BMW dengan bank lain 

 

BWM memiliki empat karakteristik yang membedakannya dengan jenis 

bank lainnya. Pertama, yakni pengelolaannya untuk kelompok. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman dan 

penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Dengan adanya kelompok, setiap 

nasabah dapat saling mengingatkan terkait dengan kewajibannya membayar 

kembali pinjaman dalam bentuk angsuran. BWM secara khusus dikelola oleh 

pesantren yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan 

usaha berbentuk LKMS tersebut. Alasan utama dipilihnya pesantren sebagai 

pengelola BWM adalah pesantren menjadi basis ekonomi keumatan di wilayah 

pedesaan atau pelosok (Ashal, 2016) 

J. Cara mengajukan pinjaman di bank wakaf mikro 

 

Nah jika sudah tahu apa itu Bank Wakaf Mikro, pasti penasaran 

bagaimana cara untuk mengajukan pinjamannya. Tentu saja cara pengajuan 

pinjaman di Bank Wakaf Mikro berbeda dengan jenis bank lain. Di BWM, pada 

proses awal, masyarakat harus mengikuti seleksi calon nasabah melalui 

Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Pelatihan ini berlangsung selama lima hari 

berturut-turut dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan 

keberanian untuk berusaha. Kemudian dibentuk kelompok dengan nama 

Halaqoh Mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 kelompok yang masing- 
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masing kelompoknya beranggotakan lima orang. Kemudian kelompok ini 

dididik setiap pekan sekali, solidaritasnya, komitmen berusaha, dan 

kebersamaan. Pada pertemuan pertama kelompok ini akan dilakukan pencairan 

pembiayaan. Selanjutnya dilakukan pertemuan HALMI dengan aktivitas 

pembayaran angsuran mingguan, penyampaian materi misalnya pengembangan 

usaha dan ekonomi rumah tangga. BWM pada dasarnya diharapkan mampu 

memberikan pembiayaan yang mudah dan murah khususnya bagi pelaku 

UMKM tanpa memberatkan mereka dalam membangun usahanya. Namun, tidak 

semua pesantren bisa mendirikan BWM. Ada beberapa prosedur penilaian yang 

harus dilalui sebelum pesantren bisa dinyatakan layak untuk mendirikan BWM. 

Tim khusus OJK yang dibantu oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

pertama-tama akan melihat apakah ada kebutuhan dari pesantren untuk 

membantu masyarakat di lingkungannya. Selain itu dinilai pula apakah 

memerlukan pembiayaan di segmen mikro dan bagaimana produktivitasnya, lalu 

komitmen serta kesiapan dari pesantren tersebut juga akan dinilai. Masyarakat 

yang dapat mengajukan diri ke BWM tentunya adalah masyarakat produktif 

yang layak untuk diberikan permodalan untuk usahanya. Masyarakat yang 

dimaksud adalah yang sudah memulai usaha mereka namun belum berkembang, 

tapi mempunyai komitmen dan semangat untuk membangun usahanya menjadi 

lebih maju (Ashal, 2019). 
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K. Teori Penerapan 
 

1. Pengertian Penerapan 
 

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, 

cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut Lukman Ali, 

penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali, 1995:1044). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan 

sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan 

maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (Wahab, 

1990:45).Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia 

diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan 

kemampuanan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi 

kongkret atau nyata. Majone dan wildavski (1979) mengemukakan 

implementasi sebagai penilaian, Browne dan Wildavski (1983) juga 

mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling 

menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi 

bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh- 

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan 

(dalam Afrinal, 2009: 3). Ahli lain juga mengungkapkan, Brian W. Hogwood 

dan Lewis A.Guum (dalam Solihin, 1997:36) mengemukakan sejumlah 

tahapan implementasi sebagai berikut: 
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Hasil penelitian 

Metode penelitian 

kualitatif 

Wawancara, Observasi 

Dokumentasi 

Bank Wakaf Mikro 

Syariah (BWMS) 

Konsep 

Tabarru‟ (tolong 

menolong) 

efektivitas, Masalah: 

Dampak 

Efektivitas akad qadh: 

Bank wakaf mikro 

syariah dan masyrakat 

 

 

 

 

 

1. Adanya program yang dilaksanakan 

 

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan 

tersebut (Wahab, 1990:45). 

L. Kerangka Konseptual 

 

Berikut kerangka konseptual dari hasil pembahasan yang telah dilaksanakan: 
 

 

 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan lokasi peneitian 

 

Berdasarkan pada permasalahan yang dikaji oleh peneliti, maka penelitian 

ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni meneliti 

peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan 

masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penel 

itian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterprestasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara. Dengan 

petugas yang bertanggung jawab terhadap produk pembiayaan qardh di bank 

wakaf mikro syariah ummul mu‟munin aisyiyah makasar 

Lokasi penrlitian: Bank wakaf mikro syariah immul mu‟minin aisyiyah Makassar 

Jln. KH. Abd. Jabbar Ashiry No.KM.17, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian 
 

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni pendekatan 

kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk 

penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif yang digunakan fenomenology 

merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena 

esensial partisipan dalampengalaman hidupnya. yaitu salah satu jenis penelitian 

kualiataif, yang mana peneliti bisa menarik generalisasi apa yang 
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diamati,dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan atau 

interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti (Jain Mubarak, 2019). 

C. Jenis dan Sumber Data 

 

Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. 

a. Data primer diambil dengan melakukan wawancara dengan informasi yang 

sedang dijadikan sampel dalam penelitian, Data dapat direkam atau dicatat oleh 

peneliti. Sumber data primer ini adalah wawancara peneliti dengan pengurus di 

kantor bank wakaf mikro Syariah umul mu‟minin asyiah makassar yang 

bertanggung jawab pada produk pembiayaan qardh. 

b. Data sekunder diambil dari jurnal, artikel, maupun data-data yang di keluarkan 

oleh lembaga Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar melalui media internet (Ahmad azhar alam, 2017). 

D. Metode Pengumpulan Data 

 

Sebagai Teknik pengumpulan data utama dalam hasil penelitian kelak 

yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pejabat 

yang berwenag Riset lapangan, ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer 

penelitian untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dapat dipertanggung 

jawabkan keabsahannya. 

1. Wawancara 
 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 
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dinamakan interview guide (panduan wawancara). Adapun narasumber yang akan 

peneliti wawancarai bearsal dari berbagai kalangan dan status social diantaranya 

kepala yayasan pondok pesantren, Direktur Bank Wakaf Mikrosyariah Ummul 

Mu‟mininaisyiyah Makssar , nasabah ,tokoh masyarakat dan masyarakat 

setempat. 

2.. Dokumentasi 

 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode 

pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

3. Observasi 

 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau 

cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan tersebut bisa berkenaan dengan cara 

guru mengajar, siswa belajar, kepala sekolah yang sedang memberikan 

pengarahan, personil bidang kepegawaian yang sedang rapat, dan sebagainya 

(Hamdani et al., 2010) 

E. Instrumen Penelitian 

 

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. O leh karena itu, penyelidik sebagai alat juga harus 

"mengesahkan" seberapa baik penyelidik bersedia untuk melakukan penelitian di 

lapangan. Validasi peneliti sebagai alat termasuk pemeriksaan pemahaman 
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tentang metode penelitian kualitatif, keterampilan pemahaman tentang bidang 

yang dipelajari (Hamdani et al., 2020). 

Panduan wawancara panduan wawanaca yang sudah disusun secara tertulis 

sesuaidengan masalah, kemudian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan 

informasi. Cara menggunakan panduan tersebut dapat dalam bentuk wawancara 

ataupun diskusi (Sarwono, 2006) 

Alat yang digunakan juga dalam instrumen penelitian adalah alat rekaman 

misalnya tape recorder, telepon seluler dan kamera untuk merekam hasil 

wawancara 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 

Setelah penulis memperoleh data, selanjutnya diadakan penganalisaan 

sekaligus sebagai pembahasan. Data yang diperolah bauk dalam stuidi 

kepustakaan maupun dari penelitian lapangan di analisis secara deskriptif- 

kualitatif analisis deskriptif-kualitatif adalah metode analisis data yang 

mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan 

menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian di hubungkan dengan teori- teori, 

asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan 

sehingga diperoleh dari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan (Summadiya 

Surya Brata, 2015). 

Analisis data padadasarnya terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang terjadi secara 

berkesinanmbungan, adapun yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 
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1. Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data mentah dari hasil penelitian, 

seperti: hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan 

sebagainya. 

2. Reduksi data 
 

Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, dengan fokus pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih yang 

esensial, berkonsentrasi pada yang esensial, mencari tema dan pola. Tahapan 

reduksi data meliputi pembuatan ringkasan, pengkodean, penelusuran masalah, 

dan pembuatan laporan yang lengkap dan terperinci. Selama penelitian 

berlangsung, reduksi data berlangsung terus menerus. Bahkan sebelum 

pengumpulan data yang sebenarnya, antisipasi pengurangan sudah terlihat ketika 

peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, pertanyaan 

penelitian dan pendekatan survei yang dipilihnya. 

3. Penyajian Data 

 

Penyajian data yang dirujuk dalam hal ini adalah untuk menarik 

kesimpulan dan menyajikan sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan 

potensi tindakan. Presentasi yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif, biasanya dilengkapi dengan berbagai 

jenis matriks, grafik, dan/atau bagan. 
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4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

 

Menarik dan memvalidasi kesimpulan adalah upaya untuk menafsirkan 

data yang disajikan oleh pemahaman peneliti. Kesimpulan awal, yang didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti turun ke lapangan untuk 

mengumpulkan data, pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

merupakan kesimpulan yang kredibel (Saat and Mania, 2020). 

Triangulasi adalah metode pengambilan data yang benar-benar valid 

menggunakan pendekatan multi- metode. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain data itu sendiri, dan 

digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dengan data 

tersebut. suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan 

menggunakan pendekatan metode ganda. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Tringulasi ada berbagai macam cara yaitu: 

a. Tringulasi sumber 

 
Tringulasi sumber mengacu pada membandingkan dan memeriksa kembali 

kredibilitas informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya, 

membandingkan pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang 

dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 
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b. Tringulasi Waktu 

 

Triangulasi waktu digunakan untuk keabsahan data yang berkaitan dengan 

perubahan proses dan perilaku manusia, sebagaimana perilaku manusia berubah 

dari waktu ke waktu. Untuk memperoleh data yang valid dari observasi, peneliti 

perlu melakukan observasi bukan hanya satu kali observasi 

c. Tringulasi teori 

 

Trigonometri teoretis adalah penggunaan dua atau lebih teori untuk mengadu atau 

menggabungkan. O leh karena itu, diperlukan desain studi yang lebih lengkap 

untuk pengumpulan dan analisis data. Ini memberikan hasil yang lebih 

komprehensif. 

d. Tringulasi peneliti 

 

Tringulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam 

mengadakan observasi atau wawancara. Karena masing- masing peneliti 

mempunyai gaya, sikap, dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu 

fenomena maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena 

yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan dua atau lebih 

pengamat atau pewawancara akan dapat memperoleh data yang lebih absah. 

Sebelumnya tim peneliti perlu mengadakan kesepakatan dalam menentukan 

kriteria/acuan pengamatan wawancara. 

e. Tringulasi metode 
 

Tringulasi metode adalah usaha mencek keabsahan data, atau mencek keabsahan 

temuan penelitian. Tringulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih 
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dari satu   teknik   pengumpulan   data untuk mendapatkan data yang sama 

pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek (Bachri, 2010). 



 

 

 

 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

A.  Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu’minin Aisyiyah 

Makassar 

1. Sejarah Berdirinya Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu’minin 

Aisyiyah Makassar 

Sebagai lembaga keuangan non-bank, Bank Wakaf Mikro juga berada 

dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Dalam operasinya, OJK bekerja 

sama dengan lembaga amil zakat dan tokoh masyarakat di daerah tersebut kerja 

sama ini untuk membantu pembinaan dan pendapingan kepada nasabah. latar 

belakang di dirikannya lembaga ini memang untuk membantu masyarakat 

mendapatkan modal usaha. Karena Bank Wakaf Mikro di buat untuk masyarakat 

kelas bawah jelas pinjaman yang di berikan tampa agunan dan bunganya sangat 

lunak (Uji Agung Santosa, 2020). 

Bank Wakaf Mikro Syariah memiliki 61 cabang diseluruh Indonesia salah 

satunya berlokasi di Sulawesi Selatan. Pada pelaksanaan Tanwir Aisyiyah periode 

2015- 2020 pada tanggal 18 januari 2018 di Surabaya, pimpinan pusat aisyiyah 

sebagai pimpinan tertinggi organisasi aisyiyah mengadakan MOU dengan 

pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bekerja sama dalam bidang 

keuangan. Salah satu tindak lanjut dari MOU yang telah dibuat di Surabaya yakni 

penunjukan Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin „Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan sebagai salah satu amal usaha dibidang pendidikan khusus 

untuk Pesantren. untuk menyambut program pemberdayaan masyarakat sekitar 
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pesantren melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau Bank Wakaf Mikro 

(BWM). 

Persiapan untuk program ini dilakukan dengan Assesment awal dengan 

melihat potensi sekitar pesantren yang meliputi keadaan lingkungan, masyarakat 

dan juga potensi intern dari Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin „Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya dimulailah proses persiapan pembentukan 

koperasi pada awal bulan Mei 2018 untuk mendapatkan pengakuan badan hukum 

koperasi dan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diresmikan pada tanggal 

10 mei 2019 di Makassar (BWMS Ummul Mu‟minin Aisyiyah, 2018). 

2. Lokasi 

 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul mu‟minin Aisyiyah Makassar berlokasi 

di Sudiang jalan perintis kemerdekaan KM. 17 Kelurahan pai, Kecamatan 

Biringkanaya, Makassar Sulawesi Selatan (BWMS Ummul Mu‟minin Aisyiyah, 

2018). 

 

Gambar 4.1 Bank Wakaf Mikro Syariah 
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Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul mu‟minin Aisyiyah Makassar berlokasi 

di Sudiang jalan perintis kemerdekaan KM. 17 Kelurahan pai, Kecamatan 

Biringkanaya, Makassar Sulawesi Selatan. (BWMS Ummul Mu‟minin Aisyiyah, 

2018). 

3. Struktur Organisasi Periode 2018-2022 

 

 
 

Pengawas 
 

 

 

 
NO NAMA JABATAN MASA 

JABATAN 

1. Dr. Mahmuda, M.Hum Ketua Pengawas 2018-2022 

2. Abdul Azis Ilyas, S.Ag, 

M.H 

Pengawas 2018-2022 

3. Dra. Atikah Paelori Pengawas 2018-2022 

 

 

 

Dewan Pengawas Syariah 
 

 

 

NO NAMA JABATAN MASA JABATAN 

1. Prof. Dr. H. Gagaring 

Pagalung 

Dewan Pengawas 

Syariah 

2018-2022 

2. Dr. Nurhayati Azis, SE, 

M.Si. 

Dewan Pengawas 

Syariah 
2018-2022 
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Pengurus 
 

 

 

 

NO NAMA JABATAN MASA JABATAN 

1. Dra. Hj. Nurlinda Azis, M.Si Ketua 2018-2022 

2. Drs. H. Abdul Kadir Arief, 

M.Pd 

Sekretaris 2018-2022 

3. Titin Nursyamsi, ST, S.Pd. Bendahara 2018-2022 

 
 

Manajer : Musadda Sahabuddin, S.P., M.P 

 

Supervisor : Hijriyana Makmir dan per 1 Mei 1019 diganti oleh 

Jumasri Usman ( Supervisor I ) dan 

Nur Miftahul Jannah A.Md ( Supervisor II) 

 
Administrasi dan keuangan : Wiwiarti, SE 

 
4. Visi dan Misi 

 

a. Visi : Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di sekitar 

lingkungan pesantren dengan cara dan mekanisme yang di atur program 

b. Misi : 

 

1. memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan 

masyarakat miskin produktif . 

2. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari 

pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk lembaga 

keuangan mikro syariah (LKMS) yang professional, akuntabel, dan 

mandiri melalui penumbuhan kelompok usaha masyarakat sekitar 

pesantren Indonesia (KUMP) 
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5. Jumlah Nasabah Periode Tahun 2018-2022 
 

 

 
 

NO Jumlah Nasabah Tahun 

1. 169 2018 

2. 394 2019 

3. 440 2020 

4. 606 2021 

5. 606 2022 

 

 
 

6. Data Nasabah Periode Oktober 2022 
 

 

NO Keterangan Jumlah Tahun 

1. Jumlah Nasabah Komulatif 651 2022 

2. Jumlah Nasabah Outstanding 155 2022 

3. Jumlah Kumpi 87 2022 

4. Jumlah Pembiayaan Komulatif Rp.763 Juta 2022 

5. Jumlah Pembiayaan Outstanding Rp. 125 Juta 2022 
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B. Sistem Penerapan Akad Qardh Pada Pengelolaan Bank Wakaf Mikro 

Syariah Umul Mu’minin Aisyiyah Makassar. 

Pesantren dianggap memiliki nilai- nilai luhur yang dipercaya dan 

dihormati masyarakat di lingkungan sekitarnya, sehingga sosialisasi dan 

penyaluran dana pinjaman akan lebih mudah dilakukan. Namun, meski 

pengelolaannya dilakukan oleh pesantren, BWM tidak hanya diperuntukkan bagi 

umat Islam saja tetapi terbuka bagi kelompok nasabah dari berbagai agama. 

Perbedaan berikutnya dari jenis bank lain adalah terkait adanya pelatihan dan 

pendampingan. Kelompok nasabah yang telah disetujui untuk mendapatkan 

pinjaman diberi pembinaan dalam mengelola usahanya. Pembinaan ini sekaligus 

bertujuan untuk memantau penggunaan dana pinjaman agar tidak disalahgunakan 

untuk kepentingan lain selain sebagai modal usaha. Selain itu, BWM juga 

menawarkan imbal hasil yang rendah. Kegiatan usaha BWM dijalankan dengan 

prinsip syariah, sehingga pinjaman dana yang disalurkan kepada kelompok 

nasabah tidak dibebani dengan bunga Pembiayaan melalui BWM menerapkan 

skema pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin 

bagi hasil setara 3 persen per tahun. Besar pinjaman yang disalurkan mulai dari 

Rp 1 juta dengan sistem pembayaran angsuran per minggu selama 52 minggu atau 

satu tahun. Namun apabila nasabah membuat permohonan dan dianggap layak 

maka mereka berhak untuk menerima modal sebesar Rp 3 juta (Ashal, 2016). 

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah 

hal, cara atau hasil (Badudu & Zain, 1996:1487). Adapun menurut 

Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan (Ali, 
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1995:1044). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. Ahli lain juga mengungkapkan, Brian W. Hogwood 

dan Lewis A.Guum (dalam Solihin, 1997:36) mengemukakan sejumlah 

tahapan penerapan sebagai berikut: 

1. Adanya program yang dilaksanakan 

 

Hasil wawancara yang dilakuakn peneliti dengan narasumber Ibu Wiwiarti 

beliau menjelaskan tentang menyeleksi kelayakan nasabah sesuai dengan sasaran 

program. 

Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pwk) 

 

Pertemuan sehari selama 60 menit dengan agenda penjelasan kelembagaan, 

alur program dan ketentuan PWK wawancara peneliti dengan ibu Wiwiarti 

“agenda Pra Pwk ini kami buat untuk memberikan penjelasan kepada calo 
nasabah terkait dengan ketentuan yang ada pada Bank Wakaf Mikro Syariah 

Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar dan alur program yang akan di 

berikan olehL Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar dengan membagi kelompok satu kempok terdiri dari 5 orang 

dengan usaha yang berbeda-beda” (Wiwiarti Wawancara,2022) 

 

2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 
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Hasil wawancara yang dilakuakn peneliti dengan narasumber Ibu Wiwiarti 

beliau menjelaskan tentang menyeleksi kelayakan nasabah sesuai dengan sasaran 

program. 

Uji Kelayakan 

 

Uji kelayakan pembiayaan merupakan suatu kegiatan analisis kepada calon 

nasabah yang dilakukan pihak bank dalam memberikan keputusan. Bagi calaon 

nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan akan ditinjau secara mendalam 

terhadap tingkat  kelayakannya (Syekh Nurjati 2020). 

Hasil wawancara yang dilakuakn peneliti dengan narasumber Ibu Wiwiarti 

beliau menjelaskan tentang menyeleksi kelayakan nasabah sesuai dengan sasaran 

program. 
 

“langkah ini kami lakukan guna memastikan nasabah benar-benar layak 

untuk untuk mendapatkan dana Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 
Mu‟minin Aisyiyah Makassar dengan ketentuan yang berlaku dalam SOP 

yang telah di tetapkan dalam Bank Wakaf Mikro 

SyariahUmmulMu‟mininAisyiyah Makassar”(Wiwiarti,Wawancara 2022). 

 
Senada dengan keterangan Bpak Muhadad Sahabuddin 

 
“langkah ini kami lalukukan guna memastikan nasabah benar-benar 

termasuk dalam kriteriah penerima pinjaman yang merupakan masyarakat 

dekat pesantren (Muhadid Sahabuddin, Wawancara 2022). 

3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab 

dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan 

tersebut (Wahab, 1990:45). 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar dalam 

penerapan akad qardh menggukana SOP yang berlaku sebagai landasan hukum 

dan pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
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Halaqoh Mingguan (Halmi) 

 

Nasabah melakukan pembayaran secara mingguan dalam pertemuan kelompok 

reguler yang disebut halaqoh mingguan (HALMI). Selain dana yang diterima, 

nasabah akan menerima pelatihan dasar tentang pendidikan agama, 

pengembangan bisnis, dan manajemen ekonomi rumah tangga untuk 

mempertajam keterampilan kewirausahaan mereka dan meningkatkan 

produktivitas (UU Lembaga Keuangan Mikro,2019). 

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Ibu 

Jumasari Usman selaku pengelola dalam Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar 

“tahap halaqoh mingguan atau pertemuan mingguan artinya dalam tahap 

di gunakan untuk pertemuan antara kelompok nasabah dalam Bank Wakaf 

Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar (HALMI) untuk 

melakukan pembayaran angsuran dan silaturahmi. 

Dengan diagendakan 1 kali dalam 1 minggu selama 60 minggu sesuai 

kesepakatan antara Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah  

Makassar dengan nasabah 
Dengan rincian waktu 30 minggu untuk pencairan dan angsuran, 30 minggu 
lagi untuk pembinaan kelompok usaha pencairan 

pertama dengan pola 1-1-1 selanjutnya mengikuti jangka pelunasan masing- 

masing”(Jusmasari Usman, Wawancara 2022) 

Hal tersebut merupakan karakterist ik yang mendasar sehingga akad 

qardh merupakan akad tabbaru, hal ini kemudian dipertegas sebagaimana 

dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu mengenai 

qardh. Adapun hal yang diatur mengenai ketentuan umum dari qardh 

dalam bank syariah, yaitu : 
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1. Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah 

yang memerlukan. 

2. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima 

pada waktu yang telah disepakati bersama. 

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 

 
4. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan 

kepada nasabah bilamana hal tersebut dipandang perlu. 

5. Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS 

 

6. selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah t idak bisa 

mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah 

disepakat i dan LKS telah memast ika n. Ketidakmampuannya, LKS dapat 

memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian ataupun 

seluruh kewajibannya. (Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonsia Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh (Nurul Hidayati, Agus 

Sarono, 2019) 

C. Dampak Yang Timbul Pada Nasabah Dari Penerapan Akad Qardh Pada 

Bank Wakaf Mikro Syariah Umul Mu’minin Aisyiyah Makassar. 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar 

menerapkan akad qardh sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip 

syariah dalam lembaga keuangan syariah dengan konsep tabayun atau tolong 

menolong sebagaimana wawancara yang di lakukan peneliti dengan Ibu Zak iah 

salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar dengan jenis usaha menjual ubi kayu. 
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“ alhamdulilah nak dari hasil pinjaman di Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar saya bisa membuka usaha kecil-kecilan dan 

bisa sedikit membantu perek enomian keluarga saya, dan tidak membebani 

kami dengan bunga bank seperti pinjaman koperasi pada umumnya” 

(Zakiah, Wawancara 2022) 

Di benarkan dengan keterangan Ibu Kapirna dengan jenis usaha aneka kue kering 

 
“saya dan keluarga amat terbantu dengan modal pinjaman ini nak karna 

usaha kue kering saya makin berkembang cukup untuk menutupi kebutuhan 

keluarga dan modal usaha dengan kemudahan tampa bunga dan pencerehan 

ilmu agama setiap minggu oleh ustad dan ustazah di pondok pesantren” 

(Kapirna,Wawancara 2022) 

Senada dengan ungkapan Suwarni salah satu nasabah dengan jenis usaha lontong 

sate ayam 

“bersukur sekalika nak kaerena adanya bank wakaf ini sebagai wadah untuk 

meminjam dan modal untuk kami memulai usaha dengan pemba yaran yang 

terjangkau dan tidak memiliki bunga sejauh ini tidak ada kendala apapun 

alhamdulilah usaha lancar walau sempat terkendala pandemi kemarin tapi 

kami juga berjualan lewat grab food di bantu oleh anak tante jadi tidak 

terlalu berpengaruh sekali pas pandemi ya sukurlah nak untuk makan sehari- 

hari dan biaya hidup” 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar hanya 

memiliki satu program dalam sistem pinjaman yang di berikan kepada anasabah 

yaitu akad qardh dalam wawancara peneliti dengan Ibu Wiwiarti 

“ sejauh ini Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar hanya memiliki satu program saja yaitu akad qardh saja “ 

(Wiwiarti, Wawancara 2022) 

Senada dengan keteranagan Bapak Mujadid Sahabuddin 

 

“untuk semenetara Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah  

Makassar kami hanya menggunakan program akad qardh “ (Mujadid 

Sahabuddin, Wawancara 2022) 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar dengan 

jumlah nasabaha dari tahun 2018 sampai 2022 mencapai 606 nasabah dengan 
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jenis usaha yang berbeda-beda berdasarkan keterangan Bapak Mujadid 

Sahabuddin dalam wawancara dengan peneliti 

“ ada banyak usaha yang dimiliki masyarakat dengan mengelola uang 

pinjaman di Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar dan pelatihan yang kami berikan ada yang menjahit,penjual kue, 

penjual makanan, penjual pakaian, penjual buah-buahan, sayuran dan 

aksesoris”(Wiwiarti, Wwancara 2022) 

Pelaksanaan pembiayaan qardh Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar terdiri dari indentifikasi nasabah dalam sekitar 

pondok pesantren, sosialisi, uju kelayakan, pra pelatihan wajib kelompok ( PWK), 

dan halaka mingguan (HALMI). Proses pembiayaan qardh adalah prinsip sesuai 

syariah dengan menggunakan pola 1: 1:1, tampa anggunan dan bersifat tanggung 

renteng ( Nur Wahid 2019). 

D.  Efektivitas Akad Qardh Pada Pengelolaan Bank Wakaf Mikro Syariah 

Ummul Mu’minin Aisyiyah Makassar 

1. Pencapaian 

 

Tujuan Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus 

dipandang sebagai suatu proses. O leh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir 

semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian 

bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya Pencapaian 

tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang 

merupakan target kongkrtit. 
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Data Jumlah Pembiayaan Januari-Oktober 2022 

 

Gambar 4.6 Grafik 

 

 

Statistik Bank Wakaf Mikro 
 

Secara garis besar, dari bulan Januari-Oktober 2022 dari pembiayaan Rp. 

695.500.000 mengalami peningkatan sebesar Rp. 763.000.000 sebagian besar 

menunjukkan bahwa pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar dapat dikatakan efektif dalam hal prosedur 

pembiayaan, serta prosedur pembiayaan tersebut dapat diterima oleh nasabah. 

Berdasarkan penelitian ( Aryati,2006). efektivitas suatu pembiayaan dilihat dari 

prosedur pembiayaan yang terdiri dari tahap pengajuan, tahap pencairan, hingga 

tahap pengembalian pembiayaan, dan juga dari dampak pembiayaan yang 

diberikan. 
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2. Integrasi 

 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan 

berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar dalam system 

penerapan akad qardhnya yang sesuai dengan sop yang berlaku sebagaimana 

keterangan Bapak Muhadad Sahabuddin selaku manajer pada Bank Wakaf Mikro 

Syariah Um mul Mu‟minin Aisyiyah Makassar 

a. Identifikasi 
 

Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, 

meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari “kebutuhan” lapangan. 

Secara intensitas kebutuhan dapat dikategorikan (dua) macam yakni kebutuhan 

kebutuhan masyarakat. Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar 

penyusunan rencana program yang dapat di pengaruhi pengelola program. 

Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang membutuhkan.(Pambudi dan 

Suyono, 2019). dalam kaitanya dengan identifikasi pada lembaga keuangan Bank 

Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar dalam tahap 

identifikasi ini pengurus lembaga menguji kelayakan nasabah untuk benar-benar 

memastukan bahwah calon nasabah memenuhi segala kaidah yang berlaku. 

wawancara dengan narasumber yang dilakukan peneliti dengan Bapak Muhadid 

Sahabuddin selaku manager pada LKMS 
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“Mengidentifikasi kelompok sasaran, sesuai dengan hasil “sistem 
penerapannya di tetapkan sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank Wakaf 

Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar. Dengan kelompok 

sasaran harus masyarakat yang berdomisili di kecamatan biringkanaya yang 

berada di sekitaran Pondok Pesantren Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar” (Muhadid Sahabuddin, Wawancara,2022). 

 
Dibenarkan dengan keterangan Ibu Wiwiarti identifikasi atau observasi 

langkah ini di lakukan untuk mengetahui kelayakan nasabah untuk 

menerima pinjaman dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Wakaf 

Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar (Wiwiarti, 

Wawancara 2022). 

 
b. Sosialisasi 

 

suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah 

impulsimpuls dalam dirinya lalu diikuti oleh upaya pewarisan cara hidup atau 

kebudayaan masyarakatnya. 

Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide- ide, 

nilai- nilai dan tingkah laku dalam masyarakat di mana ia hidup, dan 3. Semua 

sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disus un dan 

dikembangkan secara sistematis dalam pribadinya (Munif,2012). 

 

Dengan proses sosialisasi individu berkembang menjadi suatu pribadi atau 

makhluk sosial. Pribadi atau makhluk sosial ini merupakan kesatuan integral dari 

sifat-sifat individu yang berkembang melalui proses sosialisasi, hal mana yang 

mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dalam masyaraat. Dalam ilmu 

sosial, studi tentang sosialisasi telah sampai pada penilaian beberapa ilmuwan 

sosial untuk mengungkap hakikat keberadaan manusia. Sebuah jawaban yang 

dilontarkan kepada mereka- mereka yang mempertanyakan asal- usul dan 

selukbeluknya. Petanyaan tersebut telah menantang para ahli ilmu- ilmu sosial dan 
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filsafat selama bertahun-tahun. Kini terdapat suatu pemahaman umum mengenai 

sifat dari keberadaan manusia meskipun beberapa aliran mempunyai cara 

pendekatan yang berbeda-beda. Di antara mereka ini lebih banyak mengupas 

eksistensi manusia dalam konteks sosial kebudayaannya, dengan mengemukakan 

tentang teori konsep diri. Secara objektif, kedirian (self) dapat dikatakan sebagai 

kesadaran terhadap diri sendiri dan bagaimana ia memandang orang lain 

(Pambudi dan Suyono, 2019). 

Sosialisasi kelembagaan Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin 

Aisyiyah Makassar, misi program dan mekanisme pertemuan, dari wawancara 

yang dilakukan peneliti dengan narasumber Bapak Muhadad Sahabuddin 

“mengatakan dengan sosialisasi ini saya mewakili lembaga Bank Wakaf 

Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar kami berusaha 

memberikan edukasi kepada masyarakat dengan hadirnya Bank Wakaf 

Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar dan program yang 

akan kami hadirkan di Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin 

Aisyiyah Makassar dengan menghadirkan pertemuan setiap minggu dimana 

didalam pertemuan ini di isi dengan ceramah agama dan edukasi masyarakat 

terhadap bahaya riba dan bunga bank ”( Muhadad Sahabuddin, Wawancara 

2022). 

 

Dibenarkan dengan keteranagn Ibu Wiwiarti selaku pengelola Bank Wakaf Mikro 

Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar 

“tahap sosialisasi ini adalah komponen dari memeberikan sarana informasi 

untuk masyarakat terkait keberadan Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟mininin Aisyiyah Makassar dan program yang akan di berikan 

(Wiwiarti, Wawancara 2022). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan ( Purnamasari,2011). mengenai efektivitas 

pembiayaan pada LKMS khususnya Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang 

menunjukkan bahwa hasil penilaian dapat dikategorikan efektif. Sedangkan 

pencapaian tujuan pembiayaan kepada pengusaha UMKM rata-rata sudah tercapai 

karena terdapat dampak positif pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan 
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usaha. dampak positif peningkatan pembiayaan yaitu membantu nasabah dalam 

memenuhi berbagai macam kebutuhan. 

c. Adaptasi 

 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat 

efektivitas dalam suatu organisasi yang di jalankan. 

Berikut adalah beberapa jenis usaha yang di miliki nasabah dari 

pembiayaan yang di berikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar senis usaha sendiri merukan Usaha adalah 

jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Dilansir dari 

OpenStax Rice University, dalam fisika usaha adalah penerapam kekuataan 

gaya untuk memindahkan suatu benda sejauh suatu jarak Contoh usaha adalah 

saat kita memindahkan benda menggunakan gaya ( Kompas.com 2021). 

 

Gambar 4.2 Bakso BMW 
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Bakso BMW merupakan usaha yang di miliki oleh ibu Nur Ainiah yang 

berlokasi di kecamatan biring kanaya kota Makassar dengan dengan modal di 

berikan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar. 

Gambar 4.3 Lonting Sate Ayam 
 

lontong sate ayam merupakan usaha yang di miliki oleh ibu Suwarni salah 

satu nasabah di bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar 

yang memulai usaha dengan modal yang di berikan Bank Wakaf Mukro Syariah 

Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar. 

 
 

Gambar 4.4 Kue Kering 
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Kue kering BMW merupakan usaha yang dimiliki oleh Ibu Karpina salah 

satu nasabah dari Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar yang memulai usaha dengan modal yang di berikan oleh Bank Wakaf 

Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aiyiyah Makassar. 

 

Gambar 4.5 ubi kayu 

 

Ibu Zakiah salah satu nasabah Bank Wakaf Mukro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar dengan usaha menjual ubi kayu yang di ambil 

langsung dari kebun warga sekitar di kecamatan biringkanaya Kota Makassar 

beliau memasarkan dagangannya di pinggir jalan poros Bandara Sultan Hanuddin 

Makassar. Yang memulai usaha dengan pinjaman yang di berikan oleh Bank 

Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar. 

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber Bapak 

Muhadid Sahabuddin selaku manager dalam Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar. 

“program akad qardh ini memberikan dampak baik bagi masya rakat 

terkhusus pada masyarakat sekitar Pondok Pesantren Ummul Mu‟minin 

aisyiyah Makassar peningkatan taraf ekonomi keluarga (mikro) 

berkurangnya angka pengangguran, terciptanya UMKM kreatif dan 

produktif masyarakat terhindar dari pinjaman yang bersifat bunga, dengan 
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beberapa agenda yang Diadakan Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar 

Senada dengan keterangan Ibu Wiwiarti selaku administrasi dan keuangan bisa 

memberikan edukasi kepada nasyarakat” (Muhadid Sahabuddin,Wawancara 202). 

“bukan hanya hanya masyarakat yang merasakan dampak dari program 
Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar kami 

juga selaku penyelenggara dapat mengembangkan potensi yang kami miliki 

melalui pelatihan kewirausahaan bersama masyarakat dan pertemuan tiap 

minggu sebagai bentuk menjaga ukhuwa islamiah dengan rangkaian tausiah 

oleh ustad dan ustazah”( Wiwiarti, Wawancara 2022) 

 

Dibenakan juga oleh Ibu Nur Anilah sebagai nasabah yang merasakan 

dampak dari pembiayaan Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin 

Aisyiyah Makassar 

 

“Alhamdulah nak berkat pembiayaan dari bank wakaf usaha bakso saya 

semakin meningkat yah lumayan membantu nak untuk keperluan sehari 

biaya hidup keluarga setidaknya ada usaha yang saya miliki misa membantu 

perekonomian keluarga” 

 

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran 

yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti 

makin tinggi efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat Abdurrahmat dala m onhenk 

2008, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan 

waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan 

dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang 

dinyatakan dengan hasil yang dicapai ( Abdurahmat, 2018). 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan wawancara kepada 

pegawai dan nasabah di Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah 

Makassar, peneliti dapat menyimpulkan: 

1. System penerapan akad qardh pada mengelolaan Bank Wakaf Mikro Syariah 

Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar yaitu dengan memberikan pinjaman 

akad qardh kepada nasabah dan tidak membebankan nasabah dengan bunga 

sudah sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep tabarru‟ tolong- 

menolong 

2. Dampak yang timbul pada nasabah dari penerapan akad qard pada Bank 

Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar terciptanya 

lapangan kerja bagi pelaku usaha UMKM, dan berkurangnya angka 

pengangguran pada masyarat sekitar pesantren, terbentuknya ekonomi kreatif 

memberikan dampak yang sangat bagus bagi kehidupan perekonomian 

masyarakat terkhusus masyarakat sekitar Pondok Pesantren. 

3. Efektivitas akad qardh pada pengelolaan Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul 

Mu‟minin Aisyiyah Makassar. terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya 

tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan 

keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat 

kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai 

 

 

 

66 



 

 

67 
 
 
 
 
 

pengelolaan akad qardh pada Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin 

Aisyiyah Makassar sangat efektif. 

B. Saran 

Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin Aisyiyah Makassar telah 

menerapkan system akad qardh sesuai dengan konsep syariah tabarru‟ tolong- 

menolong. Akan tetapi kehadiran Bank Wakaf Mikro Syariah Ummul Mu‟minin 

Aisyiyah Makassar ini hanya bisa di nikmati oleh masyarakat sekitar pesantren 

saja artinya pemberian pinjaman terbatas kepada masakat di luar pesantren 

harapan peneliti semoga Bank Wakaf Mikro Syariah memiliki banyak cabang di 

seluruh pondok pesantren di sulawesi selatan. 
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