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ABSTRAK 

 

Nama :Andi Muhammad Fadly 

Nim 90100117088 

Judul  :Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dan Dampak 

Pemberrdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Pada Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar) 

Sulitnya mengakses modal membuat pemerintah menghadirkan Bank 

Wakaf Mikro (BWM) sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku 

UMKM. BWM di inisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Amil Zakat 

Nasional. Hingga kini sudah ada 41 cabang yang salah satunya adalah BWM 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin di Makassar. Lembaga keuangan mikro terus 

menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. Tujuan penelitian ini 

untuk mengetahui Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar dan dampaknya dalam pemberdayaan usaha mikro Syariah. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara berurutan model pemberdayaan 

wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin adalah melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, uji 

kelayakan, Pelatihan Wajib Kelompok (PWK), Halaqah Mingguan (HALMI) dan 

laporan program dengan menggunakan metode skema Al-Qardh, Dampak dari 

model pemberdayaan wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan 

dasar, pendidikan dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan mata 

ix 



pencaharian. Serta terpenuhinya dampak (ma’nawi) yang meliputi nilai-nilai 

agama, manajemen ekonomi rumah tangga dan kebebasan dalam usaha. 

Kata kunci: Model Pembiayaan, Dampak Pemberdayaan, BWM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Peranan Ekonomi Islam dalam menjawab semua persoalan sosial di 

masyarakat menjadi isu penting. Dalam rangka mewujudkan nilai Ramatan Lil 

Aramin dalam Islam, fungsi harta tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan komersial, tetapi juga fungsi sosial yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, 

dalam Islam, transaksi yang ditunjuk dibagi menjadi dua. Dengan kata lain, 

transaksi bisnis (akad muawadhah) dan transaksi sosial termasuk wakaf (akad 

tabarru) (Agustianto, 2010: 2). Ini terkait satu sama lain dan sesuai dengan keutuhan 

manusia. Dengan QS. Al-Hasyr Ayat 7 Allah S.W.T berfirman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjemahannya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota- 

kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak- 

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang- 

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, 

maka tinggalkanlah. Dan 
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bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumannya” (Qs. AL-Hasyr: 7)” 

 

Beberapa waktu ini lembaga wakaf dianggap sebagai lembaga non profit 

yang tidak fokus pada profit, tetapi hanya pada masalah ibadah, sehingga 

perkembangannya hanya akan berhenti pada pembangunan tempat ibadah saja. 

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah 

Islam (Syamsul Anwar, 2007: 75). Wakaf sebagai sumber pendanaan yang 

potensial bagi pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, sebagai landasan bagi 

umat, wakaf dapat memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat (Fuadi, 

2018:152). Sebagaimana UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, Wakaf bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat secara produktif. 

Karena fungsi wakaf sebagai penopang perekonomian, diharapkan wakaf akan terus 

memberikan dukungan finansial kepada pemilik usaha kecil (M Mahat, dkk, 2015: 

296). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia sangat 

berpeluang menjadi wakaf uang. Namun pada kenyataannya belum dikembangkan 

secara optimal (F Medias, 2017: 63). Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya 

suatu bangsa adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kemakmuran rakyat. 

(Disemadi dan Roisah, 2019:127). 

Modal Usaha adalah salah satu permasalahan utama masyarakat sekitar 

pesantren Ummul Mukminin untuk mengembangkan usahanya, maka dari itu 

dengan adanya program- program yang di kembangkan oleh Bank Wakaf Mikro 

sangatlah memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat sekitar pesantren 

khusunya nasabah. Ibu dwi pada gambar di atas adalah salah satu nasabha yg 

mendapatkan pinjaman modal dan berhasil mngembankan usahanya sampai ketitik 
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dimana hasil pencapiannya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, adapun 

mayoritas usaha digeluti oleh nasabah mikro Ummul Mukminin adalah usaha di 

bidang kuliner dan kerajinan tangan 

Tingkat kemiskinan terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dan 

kesulitannya Masyarakat membuka lapangan pekerjaan di karenakan minimnya 

modal usaha dan tingkat suku bunga yang tinggi serta pengajuan pinjaman yang 

sulit. Keberhasilan suatu negara dapat tergambarkan seberapa sejatera dan makmur 

rakyatnya. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat 

disebabkan oleh kurangnya kebutuhan dasar dan kesulitan dalam mengakses 

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan adalah masalah global. Kebahagiaan dan 

kemakmuran dapat dicapai melalui tatanan perekonomian nasional yang salah 

satunya tercermin dari keberadaan usaha kecil dan menengah (UMKM), bentuk 

organisasi yang selaras dengan sistem ekonomi nasional atau demokrasi ekonomi. 

Sektor UMKM menghadapi berbagai tantangan tidak hanya dalam perekonomian 

sipil, tetapi juga dalam berbisnis. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan 

keterampilan sumber daya manusia untuk mengembangkan usaha, masalah 

permodalan, kurangnya peralatan dan sebagainya. Infrastruktur untuk akses adalah 

pemasaran produk. (Disemadi dan Wahyuni, 2021:127). 

Sulitnya mengakses modal membuat pemerintah menghadirkan Bank 

Wakaf Mikro (BWM) sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi pelaku 

UMKM. BWM di inisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Amil Zakat 

Nasional pada 18 Desember 2018 (Kompas.com, 2021). Hingga kini sudah ada 41 
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cabang yang salah satunya adalah BWM Pondok Pesantren Ummul Mukminin di 

Makassar. Lembaga keuangan mikro terus menjadi bagian penting dari sistem 

perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan usaha sektor mikro dan kecil masih 

sangat besar (Gustani dan Ernawan, 2016: 39). Dengan berdirinya Bank Wakaf 

Mikro, kami dapat meningkatkan akses keuangan tingkat mikro untuk membantu 

para pemangku kepentingan UMKM dengan masalah permodalan. 

(Faujiah,2019a:22). 

Bank Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro Syariah yang berfokus 

pada pemberian pinjaman kepada masyarakat kecil melalui bagi hasil, yang 

mengkhususkan diri dalam pemberian pinjaman saja. Dana yang digunakan berasal 

dari donasi perorangan, lembaga dan dunia usaha melalui Lembaga Amil Zakat 

Nasional (LAZNAS) (Faujiah, 2018: 357). Bank Wakaf Mikro juga 

mengedepankan pendanaan, yang dapat membantu pihak-pihak yang 

membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Pesantren merupakan salah 

satu elemen masyarakat dengan kepemimpinan yang strategis untuk memajukan 

perekonomian masyarakat, sehingga pihak yang membutuhkan sumber daya adalah 

masyarakat sekitar pesantren. (Faujiah, 2019b:655). 

Sebagai lembaga keuangan syariah, Bank Wakaf Mikro (LKMS) dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat Indonesia yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan 

kecil. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa lembaga keuangan syariah diyakini 

mampu menjangkau masyarakat yang lebih fleksibel dan lebih kecil dibandingkan 

bank lain yang hanya dapat menjangkau kalangan menengah ke atas (A.R. 
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Rusydiana dan Irman, Firmansyah, 2018: 65). Kehadiran Bank Wakaf Mikro 

sebagai lembaga keuangan syariah juga diharapkan dapat menjadi solusi alternatif 

bagi masyarakat untuk menghindari praktik riba yang berlaku di rentenir dan bank 

tradisional terdekat. Solusi ini diharapkan dapat menggantikan prinsip-prinsip 

Syariah sesuai dengan Syariah dalam ajaran Islam, karena lembaga keuangan 

Syariah memastikan bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

Syariah. (Irman Firmansyah, 2018:65). 

Salah satu upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar 

adalah program yang dijalankan pemerintah melalui Lembaga Bank Wakaf Mikro 

(BWM) yang fokus pada pemberdayaan. Program ini bertujuan untuk mendukung 

upaya pemerintah dalam membangun kemandirian dan pemberdayaan keuangan 

pondok pesantren. Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh model pembiayaan Bank Wakaf untuk pemberdayaan usaha 

mikro syariah. (Studi Pondok Pesantren Ummul Mukminin Bank Wakaf Mikro 

Makassar). 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 
Fokus penelitian adalah adalah sesuatu yang objektif ketika peneliti 

menggunakannya sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Peneliti memenuhi 

metrik keberhasilan sebagai hasil dari proses penelitian. Untuk memperoleh 

informasi, peneliti menggunakan dua metode yaitu wawancara dan observasi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh ini pola pendanaan 

khususnya pada bank wakaf mikro di Makassar khususnya pada usaha mikro. Hal 

inilah yang melatarbelakangi para ulama untuk fokus meneliti secara khusus model 
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pembiayaan bank mikro wakaf syariah dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat pada bank wakaf mikro di Makassar. 

Berdasarkan judul penelitian ini, Fokus peneliti berkaitan dengan model 

pinjaman bank usaha mikro syariah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 

usaha mikro syariah. Dampak model pendanaan Bank Wakaf Mikro terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat diperlukan untuk mengurangi beban 

keluarga penerima manfaat dengan mengurangi kemiskinan di masyarakat 

khususnya di wilayah Makassar. 

 

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 

Syariah? 

b. Bagaimana Dampak Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan 

Usaha Mikro Syariah terhadap perekonomian Warga sekitar 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar? 

 

D. Kajian Pustaka 

 

Dalam tahapan ini peneliti bertujuan untuk membandingkan hasil penelitiannya 

dengan penelitian terdahulu. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

NO Nama dan Judul 
Metode Penelitian dan 

Hasil 

Perbedaan Titik Fokus 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Erin Nurhayati 

(2019), Analisis 

Model Pembiayaan 

Bank Wakaf Dalam 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro 

Syariah (Studi 

Kasus: Bank Wakaf 

Mikro El-Manahij, 

Pondok Pesantren 

Manahijussadat, 

Lebak) 

- Metode penelitian dalam 

penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan 

(Field Research dan 

Library Research) yang 

bersifat deskriptif kualitatif 

- Hasil penelitian ini dapat 

simpulkan sebagai berikut: 

Pertama,   Strategi 

Pembiayaan    yang 

diberikan Bank Wakaf 

Mikro El-Manahij kepada 

para  nasabahnya 

dipergunakan sebagai 

modal usaha dalam rangka 

mengembangkan usaha 

mikro milik nasabah agar 

dapat lebih produktif 

dalam menghasilkan 

pendapatan untuk ekonomi 

keluarganya. 

- Penelitian Eri Nurhayati 

2019 fokus pada Strategi 

Pembiayaan  yang 

diberikan Bank Wakaf 

Mikro El-Manahij 

kepada para 

nasabahnya, sedangkan 

pada penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan 

Bank Wakaf Mikro 

kepada Masyarakat dan 

dampaknya pada 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 
Siti Nurhayati 

(2019), Model 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat Miskin 

Melalui Akses 

Pembiayaan Bank 

Wakaf Mikro 

Berbasis Pesantren 

- Metode penelitian adalah 

penelitian deskriptif 

analitis yang merupakan 

penelitian  untuk 

menggambarkan   dan 

menganalisa masalah yang 

ada dan termasuk dalam 

jenis penelitian 

kepustakaan  (library 

research) yang akan 

disajikan secara deskriptif. 

- Peneliti dapat 

menggambarkan bahwa 

- Penelitian  Siti 

Nurhayati 2019 fokus 

pada model 

pemberdayaan 

masyarakat      yang 

diterapkan oleh   Bank 

Wakaf    Mikro, 

sedangkan      pada 

penelitian  ini   fokus 

penelitian terletak pada 

Model  pembiayaan 

Bank Wakaf  Mikro 

kepada Masyarakat dan 
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  model pemberdayaan 

masyarakat     yang 

diterapkan oleh Bank 

Wakaf Mikro yang dimana 

dengan memberikan 

pemahaman    kepada 

nasabah, baik motivasi 

diniyyah atau ruhiyyah, 

maupun motivasi bisnis 

bahkan  konsultasi 

permasalahan      dan 

pembinaan   keluarga 

berdasarkan nilai nilai 

agama. 

dampaknya pada 

Masyarakat 

- Metode penelitian Siti 

Nurhayati 2019 

menggunakan diskriptif 

analisis sedangkan pada 

penelitian  ini 

menggunakan Jenis 

Penelitian Kualitatif 

dengan metode 

penelitian Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Misfah Bayuni 

(2019), Peran Dan 

Legalitas Bank 

Wakaf Mikro 

Dalam Pengentasan 

Kemiskinan 

Berbasis Pesantren 

di Indonesia 

- Penelitian ini 

menggunakan metode 

penelitian yuridis 

normative dengan 

menggunakan  data 

sekunder dengan 

menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif. 

- Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Istilah 

Bank wakaf mikro dipilih 

karena pihak pemerintah 

mengharapkan agar inti 

dari dana yang disebar ke 

masyarakat tetap terjaga 

intinya tanpa mengurangi 

manfaatnya, selain itu 

dinamai Bank Wakaf 

Mikro dikarenakan operasi 

BWM ini berada di 

lingkungan pesantren 

- Penelitian Eva Misfah 

2019 fokus pada 

dampak Bank Wakaf 

Mikro pada masyarakat, 

sedangkan pada 

penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan 

Bank Wakaf Mikro 

kepada Masyarakat dan 

dampaknya pada 

Masyarakat 

- Metode penelitian Eva 

Misfah Bayuni 2019 

menggunakan yuridis 

normatif dan diskriptif 

analisis sedangkan pada 

penelitian  ini 

menggunakan Jenis 

Penelitian Kualitatif 

dengan metode 

penelitian Deskriptif 

 

4. 

Salisa Amini 

(2019), Peran Bank 

Wakaf Mikro 

Syariah Pesantren 

- Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

observasi, wawancara, 

- Penelitian Salisa Amini 

2019 fokus pada Peran 

Bank    Wakaf    Mikro 

Syariah Pesantren, 
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 Mawaridussalam 

Dalam 

Pemberdayaan 

Ekonomi 

Masyarakat 

dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif 

- Hasil  penelitian 

menunjukkan pesantren 

melalui Bank Wakaf Mikro 

Syariah memiliki peran 

dalam memberdayakan 

masyarakat  dengan 

memberikan pinjaman 

modal usaha, melepaskan 

diri dari jerat rentenir dan 

sistem bunga atau riba serta 

menambahkan ilmu agama 

yag sudah   jelas 

memberikan kesejahteraan 

masyarakat 

sedangkan pada 

penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan 

Bank Wakaf Mikro 

kepada Masyarakat dan 

dampaknya pada 

Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 
Siti Maulani 

Kusuma Wijaya 

(2021), Bank 

Wakaf Mikro 

sebagai Instrument 

Peningkatan 

Produktifitas Usaha 

Mikro 

 
- Tulisan ini disusun melalui 

metode Studi Pustaka 

(library research) dengan 

menggunakan data 

sekunder. 

- Dari hasil pengamatan dari 

berbagai literatur, Bank 

Wakaf Mikro dengan akses 

permodalannya menjadi 

salah satu alternatif bagi 

peningkatan taraf hidup para 

pelaku usaha mikro untuk 

mengembangkan usahanya. 

- Penelitian Siti Maulani 

Kusuma Wijaya 2021 

fokus Bank Wakaf 

Mikro pada akses 

permodalan BWM bagi 

peningkatan taraf hidup 

para pelaku usaha mikro 

untuk mengembangkan 

usahanya., sedangkan 

pada penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan 

Bank Wakaf Mikro 

kepada Masyarakat dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 

 

 

 

6. 

Alpian (2021), 

Analisis Model 

Pembiayaan Bank 

Wakaf dalam 

Pemberdayaan 

Usaha Mikro 

Syariah (Studi 

Kasus: Bank Wakaf 

- Jenis penelitian ini adalah 

kualitatif. 

- Dari hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan 

pembiayaan  qardh, 

pertama-tama tentang 

proses pembiayaan, 

- Penelitian Alpian (2019) 

fokus pada model 

pembiayaan wakaf Bank 

Wakaf Mikro, sedangkan 

pada penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan Bank 

Wakaf    Mikro    kepada 
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 Mikro Al Hijrah, 

Pondok Pesantren 

Darul Hijrah Cindai 

Alus Martapura) 

pertama-tama, anggota 

asosiasi BWM atau calon 

klien membawa fotokopi 

identitas keluarga dan kartu 

identitas ke WeChat untuk 

pendaftaran. kantor bank 

wakaf. Kedua, calon 

nasabah harus bertemu 

dengan lima orang untuk 

membentuk kelompok 

KUMPI. Ketiga, Anda harus 

mengikuti seleksi 

pendahuluan melalui 

pelatihan kelompok wajib 

(PWK). mencair. Kemudian 

datang acara Halaqoh 

Mingguan (HALMI) yang 

terdiri dari 35 kelompok. 2. 

Konfirmasi Jaminan Dalam 

hal jaminan, pihak pondok 

pesantren BWM Al Hijrah 

Darul Hijrah Cindai Alus 

Martapura tidak memiliki 

jaminan  yang 

dipersyaratkan. Untuk 

menghindari risiko 

pembiayaan macet, 

penjaminan utang 

menganut konsep kafalah, 

yaitu memberikan pihak 

ketiga sebagai penjamin 

atas     pembiayaan     yang 

diterima nasabah. 

Masyarakat dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 

 

 

 
7. 

Muhammad Alan 

Nur (2019), 

Peranan Bank 

Wakaf Mikro 

dalam 

Pemberdayaan 

Usaha Kecil Pada 

- Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologis. 

- Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa 

pembiayaan dan 

pendampingan usaha yang 

- Penelitian Muhammad 

Alan Nur (2019) fokus 

pada dampak model 

pembiayaan wakaf Bank 

Wakaf Mikro, sedangkan 

pada penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 
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 Lingkungan 

Pesantren 

dilakukan oleh Bank Wakaf 

Mikro Al-Pansa berdampak 

pada peningkatan jumlah 

anggota   produksi. 

Peningkatan produksi ini 

telah menyebabkan 

peningkatan pendapatan 

usaha dan keuntungan 

pelanggan yang selanjutnya 

membantu meningkatkan 

kondisi ekonomi pelanggan. 

Meski  mengalami 

peningkatan,    namun 

peningkatan tersebut tidak 

meningkat     secara 

signifikan. 

Model pembiayaan Bank 

Wakaf Mikro kepada 

Masyarakat dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Wizna Gania 

Balqis dan Tulus 

Sartono (2019), 

Bank Wakaf Mikro 

Sebagai Sarana 

Pemberdayaan 

Pada Usaha Mikro, 

Kecil Dan 

Menengah 

- Penelitian ini menggunakan 

penelitian hukum empiris 

dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

- Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa 

mekanisme pembiayaannya 

Bank Wakaf Mikro berbasis 

kelompok dan imbal hasil 

yang didapat sebesar 3% 

tanpa agunan. Transaksi 

dalam lembaga keuangan 

syariah harus menggunakan 

akad yang sesuai dengan 

nilai-nilai syariah 

- Penelitian Wizna Gania 

Balqis dan Tulus Sartono 

(2019)   fokus     pada 

mekanisme 

pembiayaannya    Bank 

Wakaf Mikro berbasis 

kelompok  dan   imbal 

hasil yang  didapat, 

sedangkan        pada 

penelitian   ini   fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan Bank 

Wakaf  Mikro  kepada 

Masyarakat        dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 

 

 

 

9. 

Abdul Ghofur 

(2021), Analaisis 

Pembiayaan 

Syariah Pada Bank 

Wakaf Mikro Bank 

Wakaf Mikro Al- 

Fitra Wafa Mandiri 

Surabaya 

- Jenis dan Pendekatan 

penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif 

deskriptif  dengan 

menggunakan Instrumen 

Pengumpulan Data (IPD) 

melalui observasi, 

- Penelitian Abdul Ghofur 

(2021) fokus pada 

kehadiran Bank wakaf 

mikro dalam 

memperbaiki taraf hidup 

masyarakat, sedangkan 

pada penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 
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  wawancara, dan 

dokumentasi. 

- Bank wakaf mikro hadir 

ditengah masyarakat bawah 

dan jauh dari kata profit 

bisnis. Hal itu bisa dilihat 

dari transaksi bisnis yang 

dijalankan bank wakaf 

mikro Al Fithrah Wava 

Mandiri contohnya. 

Sehingga masyarakat benar 

benar merasa manfaatnya. 

Meski berada pada ranah 

pembiayaan  sosial, 

mungkin besok atau lusa 

bisa dikembangkan dengan 

berbagai akad jual beli 

ataupun bagi hasil. 

Model pembiayaan Bank 

Wakaf Mikro kepada 

Masyarakat dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 
Yuninda Roro 

Yekti Nugrahana 

Dan Irham Zaki 

(2020), Peran Bank 

Wakaf Mikro Di 

masa Pandemi 

Covid - 19 

- Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif 

deskriptif dengan metode 

studi kasus. 

- Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Bank 

Wakaf Mikro berperan 

dalam situasi pandemi 

covid-19 yaitu dengan 

melakukan sistem baru 

dalam pelayanannya 

meliputi proses pendataan 

nasabah yang terdampak 

pandemi COVID-19, media 

online  sebagai 

pengembangan          usaha, 

menutup proses 

pembiayaan tetapi 

memberikan fasilitas untuk 

diarahkan kepada lembaga 

keuangan lain. 

- Penelitian Yuninda Roro 

Yekti Nugrahana Dan 

Irham Zaki (2020) fokus 

pada Peran Bank wakaf 

mikro dalam situasi 

pandemi covid-19, 

sedangkan pada 

penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan Bank 

Wakaf Mikro kepada 

Masyarakat  dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Safirah Cahyani 

Akuntansi (2021), 

Peran Bank Wakaf 

Mikro Dalam 

Meningkatkan 

Ekonomi Produktif 

Pelaku Usaha Kecil 

Menengah Sekitar 

Pesantren 

Muwaridus Salam 

- Metode yang digunakan 

adalah deskriptif. Jenis data 

pada penelitian ini adalah 

kualitatif, sumber data 

dalam penelitian ini adalah 

data primer yang didapat 

melalui wawancara. 

- Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa peran 

bank wakaf mikro adalah 

memberikan pembiayaan 

kepada masyarakat sekitar 

pesantren dengan segala 

kemudahan   yaitu 

pembiayaan tanpa agunan, 

selain memberikan 

pembiayaan bank wakaf 

mikro juga memberikan 

pendampingan dengan 

prinsip syariah kepada 

masyarakat  melalui 

HALMI (Halaqah 

Mingguan) halaqah 

mingguan merupakan 

kegiatan pendampingan 

bank wakaf mikro terhadap 

kegiatan perkembangan 

usaha nasabah dan 

pendampingan terhadap 

spiritual   dan    religiusitas 

nasabah. 

- Penelitian Safirah 

Cahyani  Akuntansi 

(2021) fokus pada peran 

bank wakaf mikro dalam 

memberikan pembiayaan 

kepada masyarakat 

sekitar pesantren, 

sedangkan  pada 

penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan Bank 

Wakaf Mikro kepada 

Masyarakat   dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 

 

 

 

 
12. 

Faisal Bagus Aji 

Apriliawan (2021), 

Peran bank Wakaf 

Mikro Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat (Studi 

Kasus Bank Wakaf 

- Pendekatan penelitian ini 

adalah menggunakan 

pendekatan  deskriptif 

kualitatif   dengan 

didasarkan pada 

pengamatan, wawancara 

atau penelaahan dokumen 

- Hasil    penelitian        ini 

menunjukan bahwa 

- Penelitian Faisal Bagus 

Aji Apriliawan (2021) 

fokus pada pengelolaan 

dana pada BWM 

Tebuireng Mitra 

Sejahtera, sedangkan 

pada penelitian ini fokus 

penelitian terletak pada 

Model pembiayaan Bank 
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 Mikro Tebuireng 

Mitra Sejahterah) 

pengelolaan dana pada 

BWM Tebuireng Mitra 

Sejahtera juga telah 

terskema dengan baik, rapih 

dan tertib. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa BWM 

Tebuireng Mitra Sejahtera 

memiliki peran dalam

 meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Wakaf Mikro kepada 

Masyarakat  dan 

dampaknya pada 

Masyarakat. 

 

 

 

E. Tujuan 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, Maka peneliti 

memetakan beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar Dalam Pemberdayaan 

Usaha Mikro Syariah 

b. Untuk Mengetahui Dampak Bank Wakaf Mikro Dalam 

Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah terhadap perekonomian 

Warga sekitar Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

 

F. Manfaat 

 

Berdasarkan objek permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai yang 

menjadi fokus penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan dan landasan bagi 

keberhasilan Bank Wakaf Mikro yang memberdayakan usaha mikro 
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syariah. Ini membantu mengembangkan lebih lanjut teori Stewardship yang 

diusulkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991. Implementasi teori 

Stewardship menempatkan Bank Wakaf Mikro Syariah sebagai prinsipal 

yang mempercayakan klien dalam hal ini sebagai steward atau pengelola 

dana yang idealnya dapat mempertimbangkan semua kepentingan bersama 

antara prinsipal dan steward. Dimana antara pemilik modal dan pengguna 

saling diajak untuk bekerja sama dalam organisasi, setiap Tindakan saling 

menguntungkan di semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini terkait 

dengan akuntabilitas usaha mikro dan kepercayaan yang dihasilkan oleh 

bank usaha mikro dan pemilik modal untuk saling medapatkan keuntungan. 

b. Manfaat Praktis 

 

Menurut Donald Ary, Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan motivasi kepada pembaca. Penyelesaian 

Bank Wakaf melibatkan beberapa pihak, antara lain: 

i. Pelaku usaha mikro, dalam hal ini penelitian ini bisa 

menjadi alat atau instrumen supaya pemerintah lebih 

memperhatikan masyarakat disekelilingnya terutama bagi 

usaha kecil dan pemerintah juga harus bekerja keras supaya 

usaha kecil ini bisa tetap berjalan dan berkembang dari yang 

sebelumnya. 

ii. Bank wakaf, Kajian ini dapat digunakan sebagai solusi 

pengentasan kemiskinan yang dikelola dengan donasi dari 

pemilik modal kepada masyarakat kecil melalui investasi 

atau pendanaan agar usaha mikro dapat bertahan. 
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iii. Masyarakat, Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

penelitian khusus di masa depan, jadi saya pikir pemerintah 

harus melakukan yang terbaik. Di sisi lain, mengoptimalkan 

kinerja ini membutuhkan dukungan masyarakat luas. Kita 

perlu bekerja sama untuk menciptakan situasi yang layak 

sehingga pembangunan dapat berjalan lancar di semua 

bidang. 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Teori Stewardship 

 

Stewardship theory dikembangkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 

1991. Stewardship theory adalah teori yang menjelaskan keadaan manajemen yang 

mengejar keuntungan dari tujuan utama target daripada mengejar keuntungannya 

sendiri. Teori mengasumsikan kepuasan dan keamanan ketika sebuah organisasi 

berhasil. Keberhasilan organisasi dicapai berkat memaksimalkan kemudahan 

penggunaan oleh klien dan manajemen. 

Teori Stewardship dapat di definisikan dalam dunia pembiayaan perusahaan 

perbankan. Bank syariah sebagai direksi mempercayakan nasabah sebagai steward 

(pelayan) untuk mengelola dana idealnya mampu memperhitungkan semua 

kepentingan bersama antara direksi dan steward berdasarkan pelayan memiliki 

perilaku yang dapat dilatih sehingga selalu dapat diundang. Mereka bekerja sama 

dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau kelompok yang lebih bermanfaat 

daripada individu, dan selalu siap melayani (Riyadi dan Yulianto, 2014). Menurut 

Pramono (2013), teori manajemen juga menjelaskan bahwa eksekutif seperti 

manajer di bank syariah, dapat dimotivasi untuk bertindak dan melayani 

direkturnya dengan cara terbaik. Menurut Yulianto dan Asrori (2015), teori 

manajemen adalah teori yang menggambarkan suatu keadaan dimana manajer tidak 

dimotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih terfokus pada tujuan hasil utama mereka 

untuk kepentingan organisasi, sehingga teori manajemen memiliki pengaruh 
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psikologis dan sosial. dampak dasar sosiologis dikembangkan untuk memotivasi 

eksekutif seperti Butler untuk bertindak sesuai dengan keinginan klien. 

Selain itu, tindakan Steward tidak pernah meninggalkan organisasi karena 

berusaha mencapai tujuan organisasi. Arti dari teori kepengurusan dalam penelitian 

Merupakan Bank Umum Syariah sebagai pengelola dana (Mudharib) dan bertujuan 

untuk melayani pemilik dana (Shahibul Maal) semaksimal mungkin. Pengelola 

dana (Mudharib) menjaga amanah pemilik dana (Shahibul Maal) dengan mengelola 

dana yang disimpan dengan memberikan pembiayaan bagi hasil kepada debitur. 

Dana bagi hasil ini diberikan dalam bentuk dana Mudarabah dan Musyarakah, yang 

memberikan imbalan atau imbal hasil kepada bank dalam bentuk bagi hasil. 

Teori Stewardship dapat didefinisikan dalam produk keuangan lembaga 

perbankan Bank syariah sebagai prinsipal mempercayakan kliennya sebagai 

kustodian untuk mengelola dananya, idealnya berdasarkan layanan yang memiliki 

kemampuan untuk membentuk semua kepentingan bersama antara prinsipal dan 

Individu selalu dapat mengajak mereka untuk bekerja sama karena mereka dapat 

saling diuntungkan. organisasi Memiliki perilaku kelompok atau kelompok yang 

sangat bermanfaat secara pribadi dan siap melayani setiap saat. Dengan menerapkan 

teori ini, pemilik dana (Shahibul Maal) mengalihdayakan pengelolaan dana tersebut 

kepada pengelola dana (Mudharib) untuk mencapai tujuan yang sama yaitu usaha 

produktif untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus kredibel dan 

memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut. 
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Teori pendapatan/laba merupakan pendapatan bersih yang diperoleh dari 

selisih antara total pendapatan perusahaan dengan total biaya. Menurut Kusnadi et 

al (2004), besarnya laba dapat dilihat dari laporan laba rugi perusahaan. Laporan 

laba rugi ini menunjukkan sumber pendapatan dan biaya yang dikeluarkan sebagai 

biaya perusahaan. Pendapatan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

kelangsungan hidup suatu usaha. Semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan, maka 

semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk mendanai seluruh biaya dan 

aktivitas yang dilakukan. Selain itu, pendapatan mempengaruhi laba rugi 

perusahaan. Ini akan muncul di laporan laba rugi dan perlu diingat bahwa 

pendapatan adalah sumber kehidupan bisnis. Tidak ada pendapatan, tidak ada 

keuntungan, tidak ada keuntungan, tidak ada bisnis. Tentunya hal ini tidak terlepas 

dari pengaruh pendapatan terhadap hasil usaha. 

Sebuah perusahaan membuat keuntungan jika melebihi total biaya 

pendapatan. Jika tidak, perusahaan akan mengalami kerugian. Konsep keuntungan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah keuntungan bank syariah dengan 

menghitung bagi hasil dengan cara bagi hasil. Yaitu dengan cara mendistribusikan 

keuntungan bersih dari usaha atau investasi tersebut. Keuntungan bank dan 

pelanggan ditetapkan pada saat penutupan kontrak. Karakteristik Pendapatan Dari 

perspektif akuntansi, setiap perusahaan memiliki jenis pendapatan yang berbeda, 

namun semua pendapatan tersebut memiliki karakteristik yang sama, mulai dari 

kelompok pendapatan dari penjualan produk jadi hingga pendapatan dari penjualan 

jasa. Inklusi mereka. 
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Karakteristik pendapatan dapat dibagi menjadi dua karakteristik berikut. 

Jika saldo Anda meningkat, Anda perlu melakukan reservasi di sisi kredit. 

Termasuk di sisi kredit berarti akan ditambahkan ke saldo pendapatan. Jika saldo 

Anda berkurang, Anda perlu mendebitnya. Semua reservasi di sisi debit berarti 

penurunan saldo pendapatan Anda. Jenis Pendapatan Pada kenyataannya, ada dua 

jenis elemen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi: pendapatan atau 

pendapatan dari kegiatan utama perusahaan (usaha utama) dan pendapatan atau 

pendapatan selain kegiatan utama perusahaan (usaha sekunder). 

B. Model Pembiayaan 

 
Pembiayaan dalam konteks perbankan dapat dibagi menjadi dua model. 

Yang pertama adalah pembiayaan tradisional, yang didasarkan pada kompensasi 

berbasis bunga. Kedua pembiayaan, di sisi lain, didasarkan pada Syariah, dan 

pendanaan Syariah didasarkan pada nilai-nilai Syariah untuk menghindari riba, 

galler, Meyer dan faktor lainnya. Pembiayaan merupakan bagian penting dari upaya 

perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya berdasarkan 

prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

hubungan kepercayaan antara pemilik dana dengan penerima dana. Yang penting 

pemilik dana harus yakin bahwa dana yang diterima berupa dana kepada penerima 

dana pasti akan mendapat imbalan. 

Penerima modal berkewajiban tidak hanya untuk mendapatkan kepercayaan 

dari pemilik dana, tetapi juga untuk mengembalikan dana yang diterima sesuai 

dengan batas waktu yang disepakati pada saat pelunasan perjanjian pendanaan. 

Fungsi keuangan lembaga keuangan ini adalah membantu masyarakat memenuhi 
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kebutuhan dan meningkatkan usahanya. Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh 

diperbolehkan dan telah disepakati oleh penerima hibah. Konsensus para ulama ini 

didasarkan pada kemanusiaan sebagai entitas sosial yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain. Tidak semua orang mendapatkan semua yang mereka butuhkan. 

Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian yang tidak asing lagi 

dalam kehidupan sosial dunia ini. 

Selain itu, Islam adalah agama yang mengatur segala kebutuhan umatnya 

dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam konteks perbankan 

Indonesia dapat dibedakan menjadi keuangan tradisional dan keuangan berbasis 

syariah. Pembiayaan tradisional berdasarkan imbalan berupa bunga, Dana Syariah, 

di sisi lain, adalah dana Syariah berdasarkan nilai-nilai Syariah dan melarang unsur 

penggalang, misil dan riba. 

Ruang lingkupnya didasarkan pada nilai-nilai Syariah, sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 21 Bab 1 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Bank Umum Syariah. 

Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk transaksi bagi hasil Mudharabah dan 

musyarakah, transaksi sewa dalam bentuk Ijarah, atau pembelian pekerjaan berupa 

Ijarah, transaksi penjualan berupa Murabahah, Salam, dan Istishna, Qardh., 

Transaksi sewa Ijarah untuk transaksi multi-jasa, Menurut (Muhamad: 2005: 17), 

“pembiayaan atau financing adalah pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank 

kepada pihak lain, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh suatu lembaga untuk 

mendukung suatu investasi yang direncanakan”. M. Syafi`I menulis dalam bukunya 

“Bank Syariah from Theory to Practice” bahwa “pembiayaan merupakan salah satu 

misi utama  bank dan merupakan fasilitas 
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pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang defisit. Dalam bukunya 

Islamic Financial Management, Dr. H. Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzal, 

“Keuangan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian atau perjanjian kredit antara lembaga keuangan pihak lain 

yang memungkinkan peminjam untuk membayar kembali. remunerasi atau 

pembagian keuntungan diperlukan setelah jangka waktu tertentu dari utang. 

Pemberdayaan Menurut Sumodiningrat pemberdayaan masyarakat secara 

khusus diupayakan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Di sisi lain, 

pembangunan ekonomi rakyat harus dimulai dengan upaya menyelamatkan 

masyarakat dari kemiskinan. Selanjutnya Sumodiningrat menyampaikan bahwa 

setidaknya ada lima aspek kunci dari upaya penguatan masyarakat di atas dukungan 

finansial sebagai modal usaha, pembangunan infrastruktur untuk mendukung 

pengembangan kegiatan, penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi pejabat dan 

masyarakat. komunitas sosial harus diikutsertakan, Ketika sebuah lembaga 

ekonomi seperti bantuan yang disediakan masyarakat perlu mengganti hari dengan 

tabungan yang dikumpulkan dari surplus bisnis. Oleh karena itu, menurut 

Sumodiningrat, upaya penguatan masyarakat dapat dilihat dari aspek 

memungkinkan dan menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat untuk 

berkembang, Titik awalnya adalah pengakuan bahwa setiap orang dan semua 

masyarakat memiliki potensi untuk berkembang. Dengan kata lain, tidak ada 

masyarakat yang benar-benar tidak berdaya. Jika tidak, kita akan tersingkir dari 

kehidupan. 
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Pemberdayaan merupakan upaya membangun kekuatan dengan cara 

membangkitkan kesadaran, memotivasi, meningkatkan dan mengembangkannya. 

Pemberdayaan berupa penguatan potensi dan meningkatkan kekuatan masyarakat. 

Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih positif serta 

menciptakan iklim dan atmosfer. Pemberdayaan ini melibatkan langkah-langkah 

konkrit, memberikan kontribusi yang beragam dan membuka akses peluang 

pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan memberdayakan juga berarti 

melindungi, Proses pemberdayaan perlu dilakukan untuk mencegah yang lemah 

menjadi lemah karena kurangnya otoritas ketika berhadapan dengan yang kuat. 

Oleh karena itu, melindungi dan merawat yang rentan sangat basic dalam 

konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau 

menyembunyikan interaksi, Ini karena mengaburkan yang kecil dan melemahkan 

yang lemah. Perlindungan harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah persaingan 

yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan 

masyarakat tidak membuat masyarakat bergantung pada program kursi yang 

berbeda. Pada dasarnya, Anda harus melakukan semua kesenangan sendiri 

(hasilnya bisa ditukar dengan pihak lain). Oleh karena itu, tujuan akhirnya adalah 

membangun kemampuan untuk menjadikan masyarakat mandiri, berdaya dan terus 

berkembang untuk kehidupan yang lebih baik. 

 

C. Bank Wakaf Mikro 

 

Menurut Kasmir, pengertian bank secara lebih umum dapat menjelaskan 

bahwa bank adalah suatu badan yang bergerak di bidang keuangan. Singkatnya, 
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perbankan selalu relevan dalam bidang ini (Kartasasmita Ginanjar: 1996). Wakaf 

berasal dari bahasa arab “waqfu” yang berarti “al-habsu”. Ini adalah kata dalam 

bentuk Masdar, yang berarti menahan, menghentikan, atau diam. Jika dikaitkan 

dengan harta seperti tanah, binatang, kata tersebut berarti membekukan hak milik 

untuk kepentingan tertentu (Lailatul Qadariyah, 2015: 57). Dalam terminologi 

Syariah Islam, wakaf diartikan sebagai “kepemilikan benda-benda material untuk 

tujuan keuntungan” (Mujianti Asmuni, 2018: 33). 

Berdirinya Bank Wakaf Mikro berawal ketika Muhammad Yunus, seorang 

profesor ekonomi di Bangladesh, bertemu dengan seorang pengemis. Dia hampir 

mengabaikan wanita itu, tetapi memutuskan untuk bertanya padanya, "Apa yang 

akan dia lakukan dengan uang itu?" Wanita itu menjawab bahwa dia akan memulai 

bisnis kecil-kecilan dengan menjual ayam. Dia memberinya uang, dan beberapa 

minggu kemudian wanita itu memberinya sekeranjang telur untuk membayar 

hutangnya. Orang miskin mungkin tidak memenuhi syarat yang cukup untuk 

mengajukan pinjaman bank, tetapi bukan berarti orang miskin tidak mau membayar 

utangnya jika ada kesempatan. Saat ini, hampir setiap bank umum memiliki 

departemen yang berfokus pada keuangan mikro (Yunus Muhammad, 2008: 27). 

Latar belakang berdirinya Bank Wakaf Mikro Syariah adalah pertama-tama 

untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan dengan memperkuat usaha-usaha 

produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Kedua Pesantren 

tersebut merupakan lembaga yang berpotensi menjalankan fungsi strategis. Ketiga 

lembaga keuangan mikro Syariah (LKM Syariah) tersebut merupakan lembaga 

yang dilindungi hukum dan memiliki potensi besar untuk memberdayakan 
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masyarakat miskin. Keempat LAZNAZ dan BSM Ummah secara strategis 

terintegrasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan menggabungkan 

pesantren dan LKM Islam dalam misi mengembangkan program yang 

berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. 

Melihat era millennium saat ini, perkembangan keuangan syariah di dunia 

semakin dituntut. Gagasan Wakaf Tunai dipelopori oleh M.A. pada abad ini. 

Manan, seorang sarjana ekonomi Islam di Bangladesh, mendirikan Social Islamic 

Bank Limited (SIBL). Sebuah gagasan Muamarafik modern yang memberikan 

solusi penanggulangan kemiskinan yang dikelola dari sumbangan orang-orang kaya 

kepada masyarakat kecil melalui investasi dan pendanaan. Sejak diluncurkan pada 

Oktober 2017, hadirnya Bank Wakaf Mikro diyakini akan semakin memudahkan 

para pemangku kepentingan terutama masyarakat dan UMKM untuk menggalang 

dana, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan (Infobanknew.com). Program ini 

bertujuan untuk menjadi solusi cepat dalam memberikan akses permodalan atau 

dana kepada mereka yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal, 

khususnya di lingkungan pesantren. 

Tidak seperti kebanyakan lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro tidak 

diperbolehkan menerima simpanan dari masyarakat (tidak ada simpanan) karena 

berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dan dukungan bisnis. 

BWM bernuansa Islami lebih dapat diterima oleh masyarakat Islam di lingkungan 

Pesantren, karena setidaknya keduanya bebas dari riba dan memiliki semangat 

tolong menolong. Selain itu, kehadiran BWM di tengah-tengah masyarakat kelas 

bawah memberikan akses lembaga yang lebih langsung kepada masyarakat luas. 
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Secara psikologis, BWM didasarkan pada Q.S. dan karenanya diterima oleh 

masyarakat. Ayat 2 Al-Maidah saling menganjurkan untuk saling membantu dan 

melarang pertentangan (Q.S Al-Maidah: 2). 

BWM juga merupakan Shirkahal-ta'awuniyyah, bentuk saling mendukung 

antar Nasabah dan saling meningkatkan kesejahteraan (Mahmud Shaltut dan Al- 

Fatawa: 2016: 394). Gotong royong ini dilakukan dalam bentuk pendanaan 

kelompok. Di sisi lain, keberadaan BMW secara logis diterima karena dekat dengan 

masyarakat dan persyaratan pendanaan yang tidak rumit dan sederhana. Selain 

karena keberadaan BWM layak secara ekonomi, keberadaan BWM cukup 

membantu masyarakat secara sosial, dan BWM memberikan dukungan melalui 

agama, pendidikan dan kegiatan masyarakat kepada pelanggan kami, juga dapat 

meningkatkan martabat (website Organisasi Jasa Keuangan). 

UU Lembaga Keuangan Mikro pertama tahun 2013 menjadi dasar hukum 

bagi Bank Mikrowakaf. Bank Wakaf Mikro menjadi pilot project OJK untuk 

meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro 

untuk masyarakat umum. Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro mengikuti 

implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tentang Strategi 

Nasional Keuangan Inklusif. Melalui Bank Wakaf Mikro rintisan, Otoritas Jasa 

Keuangan menyasar masyarakat miskin yang memiliki motivasi dan semangat 

bekerja, serta masyarakat miskin yang dipercaya dan terdidik. Bank Wakaf Mikro 

unik karena tidak menggalang dana, menyediakan berbasis kelompok, hasil 3%, 

produk keuangan tanpa jaminan dan dukungan bisnis. Dalam keadaan seperti ini, 
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BMW mencoba berbagai hal untuk membantu pelanggannya melanjutkan bisnis 

mereka seperti biasa. 

Namun yang kita ketahui saat ini, banyak yang terkena dampak pandemi 

COVID-19 dan ekonomi yang paling rentan. Dalam situasi ini, BWM tidak dapat 

memberikan pembiayaan modal karena pertemuan selama pandemi ini dilarang. 

Akibatnya, BWM tidak akan dapat meminjamkan karena semua Nasabah harus 

memeriksa persyaratan pinjaman kepada pelanggan BWM, tetapi BWM memiliki 

satu solusi Masalah ini berdasarkan komunikasi dengan institusi lain, layanan 

keuangan lainnya untuk mengatasi pelanggan yang tidak dapat mengumpulkan 

dana dari BMW. Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis 

pondok pesantren, terdapat tujuh prinsip program yang menjadi nilai dalam 

pelaksanaan program tersebut. Yakni, pemberdayaan fakir miskin, pembinaan 

sesuai prinsip syariah, kerjasama peminjaman kelompok (ta`awun), dan 

kemudahan (sahl), Keandalan dan Keberlanjutan Program, Berkah (website Biro 

Jasa Keuangan). M, A Menurut Manan, Bank Wakaf adalah bank yang mengelola 

dana wakaf (Alan Suud Maadi, 10:10 2017). Wakaf Tunai berperan sebagai 

pelengkap untuk mendanai berbagai proyek investasi sosial yang dikelola oleh 

Bank Syariah dan dapat disulap menjadi Bank Wakaf. Dengan definisi ini, Bank 

Wakaf Mikro adalah lembaga keuangan mikro Syariah yang berfokus pada 

pendanaan investasi orang-orang dengan pendapatan di bawah rata-rata, dan dana 

yang digunakan terdiri dari sumbangan murni. Bank Wakaf Mikro memberikan 

akses permodalan atau dana kepada mereka yang belum terkoneksi dengan lembaga 

keuangan formal, khususnya di pondok pesantren. 
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D. Model Pemberdayaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Swatono, pemberdayaan berasal 

dari kata power secara etimologis, Ini berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu 

atau bertindak untuk "mengotorisasi" sebuah awalan berarti kuat, mampu, kuat, dan 

memiliki alasan (seperti metode) untuk mempelajari sesuatu. Mendapatkan awal 

dan akhir pesan dan menjadikannya suatu pemberdayaan yang dapat diartikan 

sebagai suatu cara, proses, upaya agar orang lain melakukan sesuatu (Kemendikbud 

RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 241-242). Pemberdayaan adalah 

terjemahan dari pemberdayaan, dan pemberdayaan adalah terjemahan dari 

pemberdayaan. 

Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata 

"pemberdayaan" memiliki dua arti. Pemberian kuasa atau wewenang (memberi 

kuasa, memberi kuasa, atau mendelegasikan kuasa kepada pihak lain), memberi 

atau memampukan (mencoba memberikan kemampuan dan/atau tipu daya) (Mardi 

Yatmi Hutomo, 2018: 1) -2). Oleh karena itu, kata kekuatan memiliki dua arti 

utama: memiliki kekuasaan dan memiliki kekuasaan (Sirajul Arifin dan 

Muhammad Andik Izzuddin, 2016: 190). Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri 

bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

penguatan diri guna memuaskan keinginan yang telah dicapai. Pemberdayaan 

menciptakan kemandirian baik dalam pemikiran maupun sikap perilaku, yang 

mengarah pada harapan hidup yang lebih baik (A Rofiq, 2005: 33). 

Pemberdayaan rakyat merupakan upaya menaruh daya (power) atau 

penguatan (strengthening) buat menaikkan harkat dengan prestise lapisan rakyat yg 
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berada pada syarat nir bisa menggunakan mengandalkan kekuatannya sendiri 

sebagai akibatnya bisa keluar berdasarkan perangkap kemiskinan dengan 

keterbelakangan, atau proses memampukan dengan Pemberdayaan secara generik 

diartikan pemberkuasaan yg pada bahasa Inggris merupakan “empowerment” 

dengan secara konseptual diartikan pemberdaya. Pemberdayaan ekonomi dalam 

pada dasarnya bisa diupayakan melalui aneka macam aktivitas diantaranya 

pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dengan keterlibatan 

berorganisasi demi menumbuhkan dengan memperkuat motivasi hayati dengan 

bisnis, dan pengembangan pengetahuan dengan keterampilan hayati dengan kerja 

(Yayasan SPES, 1992:245). Berdasarkan arti tadi pemberdayaan bisa diartikan 

seorang atau forum yg mempunyai daya atau bisnis yg bisa mendorong atau 

memberdayakan orang lain sebagai akibatnya mendapat dengan mematuhi apa yg 

diinginkan sang pemberdayaan. Bahwa pemberdayaan bisa diartikan menjadi upaya 

memenuhi kebutuhan yg diinginkan individu, grup dengan rakyat luas yg 

mempunyai kemampuan buat melakukan pilihan dengan mengontrol 

lingkungannya termasuk asal daya yg terkait menggunakan kegiatan dan 

pekerjaannya (Edi Suharto: 2005: 8). 

Penguatan ekonomi kerakyatan merupakan upaya penguatan unsur 

pemberdayaan guna meningkatkan harkat dan martabat strata sosial yang tidak bisa 

hanya mengandalkan kekuatan sendiri untuk menghindari jebakan kemiskinan 

dalam situasi sekarang ini. Melarikan diri ke belakang (Kartasasmita Ginanjar: 

1996: 19). Pemberdayaan ekonomi perlu memperkuat kepemilikan faktor produksi, 

memperkuat kontrol penjualan dan pemasaran,  memperkuat masyarakat untuk 
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menerima gaji/upah yang layak, dan melakukan dalam beberapa aspek masyarakat 

itu sendiri. keterampilan dan aspek politik masyarakat (Yatmo Hutomo Mardi: 

2000: 48). Definisi di atas biasa digunakan oleh pejabat pemerintah, Teori di atas 

mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah seseorang atau lembaga yang 

memiliki daya, usaha, dan kemampuan untuk mencapai keinginan seseorang atau 

mempengaruhi orang lain banyak profesional memberikan definisi pemberdayaan. 

Berbagai definisi pemberdayaan dapat ditemukan dalam banyak literatur. 

Beberapa ahli menggunakan istilah "pemberdayaan ekonomi" secara langsung 

ketika menggambarkan hal ini. Kewajiban undang-undang lembaga keuangan 

mikro pertama tahun 2013. Didefinisikan LKM sebagai lembaga keuangan yang 

didirikan khusus untuk memberikan layanan pengembangan usaha dan 

pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman kepada Nasabah dan masyarakat 

atau pinjaman usaha mikro. Menurut Amanat, ada kata-kata yang menekankan 

pemberdayaan masyarakat di tingkat usaha mikro. 

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan klien (audiens sasaran) untuk 

mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam 

hubungannya dengan dirinya, termasuk mengurangi hambatan pribadi, individu dan 

masyarakat (Indarwanta dan Pujiastuti: 2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum penyelenggaraan 

Lembaga Keuangan Mikro, termasuk Bank Wakaf Mikro sebagai pilot project OJK 

dengan tujuan untuk meningkatkan penguatan inklusi keuangan dan 

mengembangkan produk keuangan mikro masyarakat yang dikembangkan melalui 

Pesantren. lembaga keagamaan didirikan. Berdasarkan Informasi pengembangan 
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Lembaga Keuangan Mikro Syariah, terdapat 7 prinsip program yang menjadi Inti 

dalam pelaksanaan program, yaitu; Memberdayakan Orang Miskin, Mendukung 

Prinsip Syariah, Kerjasama Keuangan Kelompok (Ta`awun), Kenyamanan (Sahl), 

Amanah, Keberlanjutan Program, Berkah untuk bertemu kelompok usaha mikro 

yang efisien. Organisasi Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan dengan 

memberikan dana kepada masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren 

Manahijussadat. Peran Bank Wakaf Mikro dalam memberdayakan usaha mikro 

adalah memberikan dukungan bisnis dari pra-nasabah hingga pasca-nasabah. 

Mendampingi sebelum menjadi calon nasabah, upaya Bank Wakaf Mikro 

dilakukan dalam bentuk Pendampingan pada saat PWK (Persyaratan Pelatihan 

Tim). PWK (Required Group Training) adalah pertemuan 5 hari berturut-turut yang 

merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh setiap calon 

Nasabah KUMPI setelah dinyatakan layak berdasarkan hasil Kingdom UK 

(Feasibility Check). Halmi (Halaqoh Mingguan) atau rempug kolektif adalah sarana 

atau kegiatan untuk memberikan nasehat kepada Nasabah KUMPI dan 

menyalurkan (dana bergulir) serta menghimpun kiriman uang, simpanan dan 

simpanan sesuai kebutuhan, dan kesepakatan kelompok. Dukungan Halmi hadir 

ketika pelanggan telah menjadi pelanggan dan telah mengikuti sejumlah persyaratan 

yang telah dipenuhi. Masyarakat sangat menyadari peran dan tanggung jawabnya 

sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro, tidak hanya untuk materi keuangan yang 

diberikan seperti presentasi terkait pelatihan kelompok yang dibutuhkan, Bank 

Wakaf Mikro Bank, kontrak pendanaan yang digunakan, biaya remittance yang 

dibayarkan, pengembangan bisnis dan pengelolaan ekonomi rumah tangga, 
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namun mengetahui ajaran agama yang diajarkan oleh Bank Wakaf Mikro pondok 

pesantren dan tanggung jawabnya sebagai nasabah. 

 

E. Usaha Mikro 

 

Ada beberapa teori usaha mikro menurut para ahli atau yang berkaitan 

langsung dengan usaha mikro, antara lain: Pengertian usaha mikro secara tidak 

langsung termasuk dalam pengertian usaha kecil menurut UU No. kegiatan 

ekonomi skala, tradisional dan informal dalam arti tidak terdaftar, tidak terdaftar 

dan tidak terdaftar. Omset tahunan perusahaan adalah maksimum Rp 100.000.000. 

Dan dimiliki oleh warga negara Indonesia (Tulus Tambunan, 2012:12). 

Berdasarkan Pasal 1 No. (1) UU No. 20 Tahun 2008 Bagi Negara Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut 

ketentuan Undang-undang ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pusat 

Statistik (BPS) memberikan definisi usaha mikro, khususnya berdasarkan jumlah 

lapangan pekerjaan. Dari beberapa pendapat di atas, pengertian usaha mikro dapat 

dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi kekayaan yang dimiliki oleh badan usaha, 

jumlah pegawai yang dimiliki maupun dari segi usaha, jumlah atau pendapatan 

usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha mikro (M Kwartono Adi, 2007: 12-13). 

Tujuan usaha mikro adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

usaha yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang semata-mata 

berdasarkan demokrasi ekonomi. Visi dan misi UMKM adalah mengentaskan 

kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan memperluas 
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lapangan kerja dan kesempatan berusaha (http://menkokesra.go.id). Di sisi lain, 

menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, Pasal 3 

menyatakan bahwa UKM bertujuan untuk pengembangan dan pengembangan usaha 

dalam rangka pembangunan ekonomi yang semata-mata didasarkan pada 

demokrasi ekonomi. Dengan tambahan investasi yang kecil, banyak pengusaha 

yang dapat tumbuh dan sebagian diharapkan berkembang menjadi usaha menengah 

dan besar (Sastro Sunarto dan Hartanto, 2006: 272). 

Pengembangan Usaha Mikro Pengembangan usaha merupakan suatu 

bentuk usaha dalam perusahaan itu sendiri yang dapat berkembang ke arah yang 

lebih baik dan mencapai titik atau puncak kesuksesan. Pengembangan bisnis 

dilakukan oleh perusahaan yang mulai berproses, dan tampaknya ada peluang untuk 

melangkah lebih jauh. Pengembangan usaha adalah keadaan proses peningkatan 

penjualan Solusi ini menjadi ide yang layak (Purdi E, 200:35). 

Analisis Peluang Tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggapi 

peluang bisnis antara lain melakukan analisis peluang dalam bentuk riset pasar 

dengan calon pelanggan. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana 

pelanggan bereaksi terhadap produk, proses, dan layanan. Organisasi sumber daya 

Yang harus dilakukan ketika memulai bisnis adalah mengelola sumber daya 

manusia dan uang. Tahap ini sering disebut sebagai tahap startup bisnis. Pada tahap 

ini merupakan tahapan yang sangat penting karena merupakan kunci keberhasilan 

pada tahap selanjutnya. 

Fase ini dapat disebut sebagai fase start-up Fase mobilisasi sumber daya 

Fase penggalangan dana dan pengambilan risiko adalah tahap terakhir sebelum fase 
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peluncuran. Problematika Usaha Mikro Menurut Tambunan, perkembangan usaha 

kecil dan menengah di Indonesia tidak lepas dari berbagai persoalan. UKM 

menghadapi beberapa masalah umum seperti keterbatasan modal kerja dan/atau 

modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku berkualitas baik dengan harga 

terjangkau, teknologi terbatas, sumber daya manusia sumber daya yang baik (teknik 

manufaktur dan manajemen), informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Luas dan 

sifat permasalahan tersebut dapat bervariasi tidak hanya tergantung pada jenis 

produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga antar lokasi/antar wilayah, antar sentra, 

lintas industri/antar subsektor atau jenis kegiatan dan antar unit usaha dalam 

kegiatan yang sama/ sektor. 

Ganewati (1997) menegaskan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh 

usaha mikro dan kecil dapat bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, 

keterbatasan usaha mikro dan kecil adalah permodalan, teknologi, akses pasar, 

sumber daya manusia dan manajemen, serta keterbatasan informasi. Sedangkan 

faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah yang tidak mendukung usaha mikro 

dan kecil seperti kegiatan monopoli dan perlindungan beberapa industri besar. 

Kurangnya bimbingan terutama dalam pengelolaan keuangan, seperti perencanaan 

keuangan, penyusunan proposal, dll. Usaha kecil dan mikro membutuhkan 

dukungan banyak pihak. Dukungan ini harus datang dari pemerintah, LSM, 

lembaga keuangan, lembaga akademis dan organisasi donor. Lembaga keuangan 

mikro dapat menjadi sumber permodalan dan saluran permodalan, menciptakan 

lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, mendorong pembangunan di tingkat 
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desa, merangsang bisnis dan menyelamatkan perusahaan/operasi yang terkena 

dampak krisis. 

 

F. Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

 

Islam telah melalui proses yang panjang sejak zaman Nabi SAW. mewarisi 

prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam seperti yang digariskan dalam Al-Qur'an. 

Cermin Nabi dilanjutkan oleh para sahabat dan kemudian oleh para pemikir Islam 

dalam pembangunan seluruh kehidupan, termasuk dasar-dasar keuangan Islam, 

yang kemudian diterapkan oleh pemerintah Islam dalam implementasi kebijakan 

keuangan publik. Beberapa prinsip dasar yang dikembangkan untuk mengakar 

dalam keuangan mikro antara lain dikemukakan oleh Subagyo, sebagai berikut: 

Prinsip pemerataan diatur untuk mewujudkan dan memelihara manfaat bagi 

masyarakat. Khasiatnya terbagi menjadi 3 yaitu dharuriyyat, haajiyat dan 

tahsiniyyaat. Sedangkan dari kemaslahatan ini, segala ketentuan hukum yang 

bertentangan dengan tujuan syariat, termasuk perlindungan agama, jiwa, roh, 

keturunan, dan harta benda, harus ditolak. 

Prinsip kerjasama dengan pelarangan riba, bentuk-bentuk jalinan lain 

terbuka dalam bermuamalah. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bergotong 

royong mencapai cita-citanya. Ketika seseorang membentuk kemitraan berarti juga 

ada pengakuan yang sama memandang masing-masing pihak, dalam Islam sejak 

awal yang diajarkan oleh Nabi. pada bentuk. Kerjasama ini antara lain: mudharabah, 

musyarakah dan bentuk-bentuk pembangunan lainnya. Kejujuran 
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Kejujuran dalam Islam adalah yang terpenting. Kerusakan, kejahatan dan bentuk 

kerugian lainnya timbul dari ketidakjujuran dalam perilaku manusia. 

 

G. Kerangka Konseptual 

 

Dalam riset ini peneliti memiliki 2 arah penelitian yaitu 1) model 

pemberdayaan wakaf yang efektif pada usaha mikro dalam praktik qardh yang 

dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro (BMW) yang berlokasikan di Jl. Perintis 

Kemerdekaan KM. 17 (K.H. Abd. Jabbar Asyhiri), Kelurahan Pai, Kecematan 

Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, dan 2) dampak pemberdayaan produktif 

wakaf terhadap usaha mikro dalam praktik qardh oleh Bank Wakaf Mikro (BMW) 

yang berlokasikan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 (K.H. Abd. Jabbar Asyhiri), 

Kelurahan Pai, Kecematan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan terhadap 

kehidupan Masyarakat Kota Makassar. 

Untuk menjawab kedua alur penelitian tersebut, peneliti berangkat dari teori 

yang telah diuraikan sebelumnya pada bab II yaitu: mengenai pemberdayaan wakaf 

produktif untuk kepentingan sosial dan ekonomi, dengan objek pemberdayaan 

wakaf produksi berupa wakaf uang, wakaf, wakaf pasar saham dan wakaf hak 

kekayaan intelektual dan teori Kahfi tentang jenis keuangan untuk memberdayakan 

wakaf produksi dalam bentuk tradisi dan lembaga wakaf. dan mengenai dampak 

model pemberdayaan wakaf produksi dibagi menjadi 2 faktor, yaitu: faktor Maddi 

(materi) dan faktor Ma'nawi (non fisik). Proses penelitian menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang berorientasi pada data lapangan yang diperoleh dari 

dokumen, wawancara  dan observasi.  Selain berdasarkan dari teori yang telah 
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dijelaskan pada Bab II, hasil penelitian kemudian dijelaskan pada Bab IV setelah 

berdialog dengan penelitian-penelitian sebelumnya pada Bab I. 
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Gambar. 2.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode dan Lokasi Penelitian 

 

Metode penelitian adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk 

melakukan penelitian sehingga dapat memenuhi rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Pada dasarnya, metode penelitian adalah cara ilmiah di mana data 

dikumpulkan untuk tujuan dan penggunaan tertentu. Sistem tersebut juga 

merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi 

dan data tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Metode penelitian didefinisikan sebagai sarana ilmiah untuk mengumpulkan 

data yang valid dengan tujuan untuk menemukan, mendemonstrasikan, dan 

mengembangkan pengetahuan untuk selanjutnya digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan memprediksi masalah (Metodologi Penelitian (Kumba 

Digdowiseiso, 2017: 24). adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan informasi 

dari lapangan.sumber (Burhan Bungin, 2009: 4) . 

Jenis penelitian ini dilakukan secara terbuka dengan wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan untuk mendapatkan wawasan 

tentang bagaimana menggunakan model pendanaan oleh Bank Wakaf Mikro 

Makassar dalam melakukan pemberdayaan dan dampaknya terhadap pelaku 

UMKM di Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Sesuai judul skripsi 

yang diangkat, maka Penelitian ini bertempat di Bank Wakaf Mikro (BMW) yang 
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berlokasikan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 (K.H. Abd. Jabbar Asyhiri), 

Kelurahan Pai, Kecematan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. 

 

a. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. 

Menurut Denzin & Lincoln yang dikutip oleh Irianto dan Subandi (2015), metode 

penelitian kualitatif dibagi menjadi pendekatan biografis, fenomenologis, studi 

kasus, teoritis, dan etnografis. Dalam beberapa referensi, jenis penelitian kualitatif 

juga telah berkembang menjadi beberapa pendekatan, selain yang telah disebutkan 

sebelumnya, pendekatan penelitian kualitatif juga dapat berbentuk etnografi, studi 

karakter, studi tekstual, analisis isi, dan hermeneutika. Salah satu pendekatan yang 

dibahas kemudian dalam artikel ini adalah pendekatan fenomenologis. Ada 

pernyataan menarik dari Husserl mengenai penelitian kualitatif dan fenomenologi. 

Menurutnya, semua penelitian kualitatif memiliki aspek fenomenologis, namun 

pendekatan fenomenologis tidak dapat diterapkan pada semua penelitian kualitatif. 

Artinya semua penelitian kualitatif memiliki aspek fenomenologis, tetapi 

pendekatan fenomenologis tidak dapat diterapkan pada semua penelitian kualitatif 

(Padilla-Diaz: 2015). 

 

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan metode fenomenologi, fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif 

dimana peneliti dapat menarik generalisasi dari apa yang diamati/dianalisis secara 

sentimental, dari teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan 

pandangan para partisipan yang melakukan penelitian. (Nur Indrianto dan Bambang 
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Supomo, 2010:146). Pendekatan ini sedang dilakukan untuk menentukan model 

pendanaan yang ada di Bank Wakaf Mikro (BWM). 

 

b. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber primer di lapangan, 

melalui observasi, wawancara, atau dokumen. Observasi yang dilakukan meliputi 

observasi awal, yaitu terkait dengan pengumpulan data atau informasi pada Bank 

Wakaf Makro di Makassar. Selain itu, dalam wawancara dengan staf Bank Wakaf 

Makro khususnya yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan pelaku UMKM 

akan ditanyakan mengenai prosedur pendanaan Bank Wakaf dalam pemberdayaan 

usaha mikro Syariah dan juga Model Pemberdayaan Bank Wakaf. Pemberdayaan 

Usaha Mikro Syariah. Dokumentasi meliputi data atau informasi yang diperoleh 

peneliti berupa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, angka-angka dan 

gambar-gambar tertulis berupa laporan-laporan dan informasi-informasi yang dapat 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 

dengan stakeholder mikromodel BMW dan observasi peneliti untuk memperoleh 

informasi yang diperlukan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitas terkait 

proses pendanaan hingga disampaikan oleh nasabah bank wakaf. 

Data sekunder adalah data suatu objek yang diperoleh dari pihak lain. 

Dimana data sekunder sering berupa bukti dokumenter atau bahkan laporan sejarah 

yang telah disusun dalam arsip atau bahkan dokumen yang diterbitkan, data 

sekunder dari penelitian ini seperti majalah, website dapat memberikan informasi, 
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buku dan jurnal ilmiah untuk informasi lebih lanjut. digunakan dalam melakukan 

penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penlitian ini berupa struktur organisasi 

kepengurusan bank wakaf mikro pesantren ummul mukmini, daftar program 

pembiayaan yang ditawarkan oleh bwm ummul mukminin dan brosur pembiayaan 

pesantren ummul mukminin. 

 

c. Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan metode strategis yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data yang akurat dan diperlukan dalam suatu penelitian (V. 

Wiratna Sujarweni, 2014: 74). Dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam 

studi penelitian untuk mengumpulkan data dari dokumen yang ada dalam suatu 

organisasi yang telah diperiksa keakuratannya. Materi yang penulis dengar adalah 

dokumen atau data dari Bank Wakaf Mikro (BWM). Wawancara, adalah suatu 

metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak 

yang akan diwawancarai. Dalam hal ini peneliti mencoba mengumpulkan informasi 

melalui wawancara dengan staf Bank Wakaf Mikro dan nasabahnya. 

Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mendatangi langsung 

ke tempat untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti 

melakukan observasi langsung terhadap model pendanaan Bank Mikro Wakaf 

untuk Usaha Mikro. 

 

d. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian ini adalah penelitian mandiri atau individual. Dimana 

peneliti mempersiapkan wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai 
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dengan tujuan dari rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti. Menurut 

Suharsimi Arikunto, alat penelitian itu seperti alat pengumpulan data Alat yang 

digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah: handphone, alat tulis, daftar 

pertanyaan wawancara, masker untuk mencegah penularan Covid 19. 

 

e. Teknik Analisis Data 

 
Gambar 3.1 

Metode Analisis Data 

 
 

 
Sumber: Analisis data Kualitatif (Miles dan Hubberman) (2014: 34) 

 
 

Metode analisis data adalah prosedur pengumpulan data untuk membantu 

peneliti menyimpulkan atau menginterpretasikan hasil penelitiannya. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif. 

Menurut Miles dan Hubberman (1992:19-20), ada tiga aliran kegiatan yang 

dilakukan dalam model analitik ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

Pengumpulan Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

dan Verifikasi 

Kesimpulan 
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penarikan kesimpulan. Tiga baris. Reduksi data, pada tahap ini merupakan proses 

seleksi, menekankan pada faktor-faktor yang dianggap penting dengan cara 

memperbaharui data mentah yang ditemui selama penelitian untuk 

mengidentifikasi informasi yang sesuai dengan masalah penelitian. Data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga peneliti dapat dengan 

mudah melakukan pengumpulan data tambahan jika diperlukan. Penyajian data 

pada tahap ini merupakan susunan informasi yang terorganisir yang mudah 

dipahami dan memungkinkan untuk ditarik kesimpulan dan tindakan. Penarikan 

kesimpulan, Langkah terakhir dari metode analisis ini adalah meninjau data atau 

informasi yang diperoleh dari penelitian sehingga kesimpulan yang ditarik dapat 

diverifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian 

 

1. Latar Belakang Berdirinya Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin 

Pada pelaksanaan Tanwir I ‘Aisyiyah Periode 2015-2020 pada tanggal 18 – 

21 Januari 2018 di Surabaya, Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah sebagai Pimpinan tertinggi 

organisasi ‘Aisyiyah mengadakan MOU dengan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan 

untuk bekerja jasa dalam bidang jasa keuangan. Salah satu tindak lanjut dari MOU 

yang telah dibuat di Surabaya yakni penunjukan Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan sebagai salah satu dan satu satunya 

amal usaha bidang pendidikan khusus untuk Pesantren. untuk menyambut program 

pemberdayaan masyarakat sekitar 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. Alhamdullillah, pada 20 Juli 2018 memperoleh pengesahan 

Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 

009064/BH/M.KUKM.2/VII/2018 dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner 

Otoritas Jasa Keuangan No. 45/KR.06/ TH 2018 tanggal 3 Agustus 2018 untuk izin 
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operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ummul Mukminin ‘Aisyiyah. 

Lokasi Kantor LKM Syariah Ummul Mukminin ‘Aisyiyah, Lokasi kantor terletak 

di atas lahan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah. Pengurus, 

Pengawas dan Pengelola LKM Syariah Ummul Mukminin Aisyiyah Adapun 

susunannya: 

Tabel 4.1 

Kepengurusan Koperasi Lkms Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Periode 2018- 

2022 
 

 
PENGAWAS  PENGURUS  DEWAN PENGAWAS 

SYARIAH Dr. Mahmuda, M.Hum Dra. Hj. Nurlinda Azis, M.Si 

Abdul Azis Ilyas, S.Ag, M.H  Drs. H. Abdul Kadir Arief, M.Pd  Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung 

Dra. Atikah Paelori Titin Nursyamsi, ST, S.Pd. Dr. Nurhayati Azis, SE, M.Si. 
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a. Manajer : Musadda Sahabuddin, S.P., M.P 

 

b. Supervisor  : Hijriyana Makmir dan per 1 Mei 2019 

diganti oleh Jumasri Usman ( Supervisor I ) 

dan Nur Miftahul Jannah A.Md ( Supervisor 

II) 

c. Administrasi dan keuangan :  Wiwiarti, SE 

 

d. Teller 

 

e. Foto Bangunan dan Lokasi Lembaga 
 

Tampak depan kantor BWM Ummul Mukminin ‘Aisyiyah 

 
 

\ 
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Tampak dalam kantor BWM Ummul Mukminin 
 

Foto sekitar lokasi kantor BWM Ummul Mukminin 

(Sebelah kiri Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wil. 

Sulsel dan sebelah kanan adalah lokasi kantor BWM Ummul Mukminin 

‘Aisyiyah yang masih lokasi Pondok Pesantren) 

2. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan. 

Visi: Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang 

kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan 

menjadi wakil pengabdi Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya 

dan umat manusia pada umumnya. 

Sedangkan Misi: Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan 

masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan 

pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil 

kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan 

gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil 

berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan syariah dan ridha 

Allah SWT. 
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3. Program Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan. 

Nama Program, Program yang yang diterapkan di Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan Merupakan 

“Program Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren melalui Lembaga 

Keuangan Mikro Syariah”. Adapun maksud dan tujuan dari program tersebut 

adalah sebagai berikut: Pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat di 

sekitar lingkungan Pesantren dalam metode dan mekanisme yang dikelola oleh 

program. Dan Tujuan: Memaksimalkan peran pondok pesantren dalam program 

pemberdayaan masyarakat produktif, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) 

yang profesional, berbentuk rekening koran, mandiri melalui pertumbuhan, sosial 

ekonomi dari pondok pesantren di sekitar Pesantren Sekelompok kelompok usaha 

masyarakat di sekitar Pondok Pesantren (KUMPI) di Indonesia yang membangun 

dan memperkuat kelembagaan. 

Prinsip Program Pertama, Pemberdayaan yang dikhususkan untuk 

masyarakat miskin, dalam pelaksanaan program tujuannya untuk memberdayakan 

masyarakat miskin agar menjadi masyarakat produktif, Kedua, Pendampingan 

berdasarkan prinsip syariah yaitu melakukan proses pendampingan dengan 

kewajiban menaati rambu-rambu syariah sebagai bagian dari pemberdayaan fakir 

miskin; Ketiga, Ta‟awun Pembiayaan kelompok, bahwa dalam kelompok usaha 

masyarakat miskin diperlukan tindakan saling bergotong-royong yang dimana 

memerlukan dana untuk mengembangkan usaha kelompok khususnya masyarakat 

miskin, Keempat, Sahl (kemudahan), yaitu bagian dalam kelompok dipermudah 
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untuk mendapatkan pinjaman maksimal Rp. 1.500.000, imbal risiko kecil 

(maksimal3%), tanpa agunan; Kelima, Amanah, bahwa penggunaan dana dikelola 

secara profesional menggunakan tata kelola khusus, manajemen baik dan dapat 

dimintai pertanggungjawabannya; Keenam, Keberlanjutan program, yaitu 

masyarakat mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, dan memperluas 

program secara berkesinambungan; Ketujuh, Keberkahan, bahwa semua 

mekanisme program diupayakan untuk meningkatkan bentuk usaha dimana 

keuntungan akan terus mengalir kesemua pihak yang mengikuti program. 

Kriteria tujuan program. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah 

(LKMS), didirikan oleh Pondok Pesantren dan dievaluasi oleh Lembaga Amir 

Zakat Nasional (LAZNAS). Pertama, tujuan masyarakat miskin di sekitar pondok 

pesantren yang potensial dan produktif, dalam radius 5 km dari pesantren, dan 

sesuai dengan izin usaha LKMS masyarakat, pesantren. Kedua, kelompok sasaran 

bagi lingkungan pondok pesantren. Artinya, santri, lulusan, keluarga, dan pengasuh 

yang tinggal di lingkungan pondok pesantren, memiliki potensi usaha yang 

produktif, dan berkomitmen pada kelompok. 

Laporan program. Laporan program harus dijalankan untuk mengetahui 

kemajuan pelaksanaan program dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan 

hingga tahap penjelasan. Manajemen senior dan manajemen senior melapor ke 

LAZNAS BSM dan OJK. Laporan meliputi: laporan dua mingguan yang dikirim 

ke LAZNAS dan OJK, meliputi: rencana PWK, rencana penyaluran atau 

pendanaan, rencana angsuran, rencana arus kas dan laporan kinerja. Laporan 

Triwulanan sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 29/SEOJK.05/2017 tentang 
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Laporan Perhitungan Tahunan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah. 

Pemantauan dan evaluasi program. Pemantauan dan evaluasi untuk langkah 

pertama yaitu menentukan kemajuan dan perkembangan dari hasil program, 

kemudian menggunakan kebijakan, tujuan, dan mekanisme yang telah ditetapkan 

untuk menilai kecukupan pelaksanaan program, dan ketiga, tindakan korektif 

program. Digunakan untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai sumber 

daya untuk mengembangkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilakukan 

secara partisipatif dengan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

dan rekanannya. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai kinerja program diukur 

dari kejelasan dan ketepatan Nasabah pemberi dana sesuai dengan tujuan program, 

jumlah nasabah penerima manfaat, tingkat suku bunga rendah, dan portofolio yang 

tidak menurun secara signifikan. 

Kebijakan pasca program. Ini merupakan kebijakan 6 bulan pasca program 

dan dapat diperpanjang jika pelaksanaan program dirasa belum optimal. Ketika 

program selesai, tanggung jawab untuk program dibebankan kepada administrator 

dan pengelola. 

 
4. Nasabah Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin. 

 
Nasabah Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin terus mengalami 

kenaikan sejak awal operasional pada Desember 2018. Pengembangan untuk 

meningkatkan kepesertaan terus berkembang seiring dengan aktifnya manajemen 

mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat sekitar Pesantren. 
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Tabel 4.2 

 

Daftar HALMI Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin. 

 

No Nama HALMI Kegiatan HALMI Jenis Usaha 

1. Halmi Al-Mukminin Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Kuliner 

2. Halmi Darul Aman Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Kuliner 

3. Halmi Al-Jabbar Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Kuliner 

4. Halmi Al-Muhaimin Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Kuliner 

5. Halmi Nurul 

Hazanah 

Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Kerajinan 

Tangan 

6. Halmi Nurul Fajri Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Jasa Penatu 

7. Halmi Al-Muamalah Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Toko 

Kelontong 

8. Halmi Darunnaja Pemberdayaan dan 

Pembinaan Usaha 

Jasa Penatu 

Sumber: Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin (2022) 

 

Hingga akhir 2022 ini nasabah sudah mencapai 65 Nasabah aktif yang 

berada pada 8 kelompok Halaqoh Mingguan (HALMI), dimana setiap kelompok 

HALMI-nya terdiri dari 7 hingga 8 Nasabah. Mayoritas Nasabah yang menjadi 

nasabah di BWM Pesantren Ummul Mukminin adalah masyarakat berpenghasilan 

rendah hingga menengah yang belum produktif secara ekonomi di sekitar Kec. 

Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mencakup beberapa komunitas di 

sekitar Pesantren. 
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Tabel 4.3 

 

Daftar Responden Bank Wakaf Mikro 

 

NO. NAMA RESPONDEN KETERANGAN 

1. Musadda Sahabuddin, S.P., M.P Manajer Bank wakaf Mikro 

2. Nur Miftahul Jannah A.Md Supervisor II Bank wakaf mikro 

3. Dina Anggota/Nasabah Bank Wakaf Mikro 

4. Via Anggota/Nasabah Bank Wakaf Mikro 

5. Dwi Anggota/Nasabah Bank Wakaf Mikro 

Sumber: Tabel 4.2 Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin (2022) 

 

B. Hasil Penelitian 

 

1. Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah 

 

Berikut data hasil dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti Bersama ketua pengurus, Ibu Dra. Hj. Nurlinda Azis, M.Si dan 

manajemen, yakni Bapak Musadda Sahabuddin, S.P., M.P, Jumasri dan Nur 

Miftahul Jannah A.Md Berdasarkan hal yang ingin dicapai, pemberdayaan program 

wakaf produktif pada usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin seperti yang terkonfirmasi oleh Bapak Musadda 

Sahabuddin, manajer Bank Wakaf Mikro Ummul Mukminin adalah termasuk 

pemberdayaan wakaf produktif yang memiliki tujuan memperbaiki keadaan sosial 

dan ekonomi masyarakat, namun Bapak Musadda menjelaskan lebih lanjut bahwa 

tujuan social yang menjadi lebih dominan: 
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“sekarang bisa ki lihat de’ ada ndak lembaga keuangan yang kalau ada 

Nasabahnya pinjam uang pasti kita didampingi ih setiap minggunya, jadi 

disini memang lebih kita depankan kih social value-nya...” Musadda 

Sahabuddin, S.P., M.P (Manager Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar),1 April 2022 

Berdasarkan hasil wawancara dapat di interpretasikan bahwa pemberdayaan 

wakaf produktif pada usaha mikro yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin lebih mengedapankan tujuan sosial dari pada tujuan ekonomi, 

dimana system skema bentuk penyaluran pembiayaan adalah dengan menggunakan 

pendekatan kelompok sistem tanggung renteng. Ibu Nur Miftahul Jannah A.Md 

menjelaskan: 

 

“Tanggung renteng itu jadikih tanggung jawab para Nasabah secara 

bersama-sama, perseorangan, dengan khusus dimana salah seorang di 

antara nya untuk menanggung pembayaran seluruh utang.” Nur Miftahul 

Jannah A.Md. (Supervisor Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar), 1 April 2022 

Menurut Ibu Nur Miftahul Jannah, Nasabah juga menerima dukungan rutin 

untuk pengembangan bisnis dan rumah tangga dengan bimbingan agama. Saat 

dimintai penjelasan lebih lanjut tentang peningkatan berkelanjutan wakaf produktif 

di usaha mikro oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin berdasarkan 

objek wakafnya, Ibu Nur Miftahul Jannah mengatakan bahwa pemberdayaan wakaf 

produktif pada usaha mikro yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin adalah murni dengan objek wakaf berupa uang. 

 
Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin menggalang dana atau 

menghimpun dana wakaf tunai dari Lembaga Amil Zakat Nasional Membangun 
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Umat Sejahtera (LAZNAS BSM). Ini dapat dibagi menjadi dua bagian: persiapan 

operasional., yaitu: Pertama dana pendirian sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima 

puluh juta) Digunakan untuk perizinan, pengaturan kantor, pendampingan, 

pelatihan, pelatihan staf, uji coba operasional awal Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin; Kedua, dana program sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta 

rupiah) yang digunakan untuk modal kerja Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin dengan rincian: 1) Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) sebagai dana 

abadi dalam bentuk deposito syariah dan 2) Rp.300.000.000 (Dua ratus juta rupiah) 

Digunakan untuk pendanaan tahap demi tahap untuk Nasabah. 

 

Gambar 4.1 Skema Pembiayaan Bank Wakaf Mikro 
 

Sumber: Gambar 4.1 Bahan Sosialisasi Publik Tentang BWM Oleh OJK 

 

Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa donatur memberikan dana kepada 

LAZ (Lembaga Amil Zakat), Kemudian LAZ memberikan dana kepada lembaga 

bank wakaf mikro dengan tujuan untuk modal pendirian dan modal kerja dengan 
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amanah dalam menjaga keutuhan modal awal, demi kelancaran hal tersebut, ada 

pendampingan oleh anggota LAZ kepada bank wakaf mikro, kemudian bank wakaf 

mikro menyalurkan permodalan kepada masyarakat miskin guna menciptakan 

masyarakat produktif. Dengan demikian pihak bank wakaf mikro melakukan 

pendampingan terhadap masyarakat yang diberikan pembiayaan dalam 

pengembangan usahanya. 

Selain itu, Ibu Nur Miftahul Janna juga ditanya tentang pemberdayaan 

wakaf produktif untuk usaha mikro nasabah yang dikelola Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin berdasarkan jenis pembiayaannya, Ibu Nur 

Miftahul Jannah menjelaskan bahwa implementasi program yang digunakan adalah 

dengan menggunakan skema praktik qardh. Ibu Nur Miftahul Jannah menjelaskan 

bahwa praktik qardh ini merupakan salah satu diantara adanya beberapa pilihan 

akad yang di atur regulasinya oleh pihak OJK dan dapat digunakan dalam 

melakukan pembiayaan serta segala persyaratan telah memenuhi ketentuan OJK. 

Berikut Model skema pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin; 
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Gambar 4.2 Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin 

 
 

 

Model Investasi dan 

Modal Kerja 

 

 
 

Pengumpulan 
 

Amanah dalam 

menjaga keutuhan 

modal awal 
 

 

 

 

 

 
Penyaluran Dana 

1. Sistem Tanggung Renteng 

2. Qardh 
3. Murabahah, Salam dan Istisnha 
4. Mudbah & Musyarakah 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Kesejahtraan Nasabah 

Bank Wakaf Mikro 

Makassar 

 
 

Sumber: Gambar 4.2 Olah data Primer Hasil wawancara 2022 

 

Kewajiban 

Pembayaran 

imbal hasil kecil 

(maksimal 3%), 

tanpa agunan / 

atau pembayaran 

nominal sesuai 

kesepakatan 

Donatur BMW 

Ummul 

1. Pesantren 

Ummul 

Mukminin; 

2. Subsidi 

Pemerintah 

Pusat; 

3. Laznas; 

4. Donatur Lain- 

lain 

Pemberdayaan & 

Pendampingan. 

1. Pendidikan 

Agama 

2. Pengembangan 

Usaha 

3. Manajemen 

Ekonomi RT 

Donatur Memberikan 

Dana di Bank Wakaf 

 

Bank Wakaf Mikro 

 

Pelaku Usaha Mikro 
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Tabel 4.4 

 

Program Pembiayaan alternatif yang ditawarkan oleh pihak OJK Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

 
Berikut beberapa alternatif yang ditawarkan oleh pihak OJK: 

 

 

No Produk Akad Imbal Hasil Keterangan 

1 Pinjaman Qard   

2 Pembiayaan 

Investasi dan 

modal kerja 

 Margin Setara 3% 

3 Modal kerja Salam Margin Pemesanan 

barang, setara 

3% 

4 Pembiayaan 

modal kerja 

Mudharabah Bagi hasil Maksimal 95:5 

5 Konsultasi 

pengembangan 

usaha 

Ijarah Sewa Biaya sewa 

konsultasi 

Joalah Ujrah Fee atau biaya 

sewa 

konsultasi 

6 Pengalihan 

utang 

Hiwalah Ujrah Program 

khusus 

melawan 

Rentenir 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2022 

 

Untuk lebih sistematis menjelaskan sifat pembiayaan pemberdayaan wakaf 

produktif pada usaha mikro menggunakan skema praktik qardh yang dilakukan 

oleh Bank Wakaf Mikro Ummul Mukminin, peneliti berpedoman pada informasi 

yang telah dikumpulkan berdasarkan dokumen, hasil wawancara dan observasi 
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yang dilakukan selama periode penelitian di Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin: 

Identifikasi berupa pencarian kelompok sasaran yang memenuhi kriteria, 

dengan memperhatikan lokasi, jenis dan lokasi prospek. Sasaran utama program ini 

adalah rendahnya produktivitas dan masyarakat miskin, yang dijelaskan lebih lanjut 

sebagai berikut oleh Ibu Nur Miftahul Jannah A.Md, supervisor Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin sebagai berikut: 

 

“...Kalau sudah mampumi kira-kira penuhi kebutuhan dasarna terutama 

untuk kelangsungan hidup atau telah punya ih usaha produktif dengan 

kemauan untuk bekerja serta memiliki komitmen untuk mengikuti program 

pembiayaan maka kita disini bakalan menilai layak atau tidak untuk kita 

kasikan modal pembiayaan...” Nur Miftahul Jannah A.Md. (Supervisor 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 1 April 2022 

 

Sosialisasi, Berupa proses pengenalan tentang konsep kelompok usaha 

masyarakat, tingkat pelatihan, persyaratan partisipasi, dan kegiatan di sekitar 

Pondok Pesantren (KUMPI), dengan harapan calon peserta program memahami 

konsep dan peraturan program. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin sangat mengutamakan sosialisasi 

kepada ibu-ibu rumah tangga yang belum produktif secara ekonomi. Bapak 

Musadda Sahabuddin, S.P., M.P, manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin menjelaskan: 

 

“...Ibu-ibu rumah tangga biasanya itu belum produktif secara finansial, 

atau ekonomi kih kadang masih suamina na andalkan jadi itu bisa jadi 
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peluang buat kita untuk tawarkan program pinjaman dan pendampingan 

usaha nya kita di BMW, ibu-ibunya dapat pekerjaan dan penghasilan 

tambahan dan kita juga bisa dapat untung dari hasil bagi hasilnya dengan 

margin rendah jadi sebenarnya ini program ta sangat membantu kih bagi 

masyarakat terutamanya ibu-ibu RT yang salah satunya jadi nasabah kita 

...” Musadda Sahabuddin, S.P., M.P. (Manager Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar), 2 April 2022 

Uji Kelayakan, berupa klarifikasi dan validasi keakuratan data keluarga 

miskin dari kegiatan identifikasi dan seleksi calon peserta program. Wiwiarti, SE, 

admin di Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin mengatakan bahwa 

syarat fisik yang harus dimiliki oleh peserta program adalah Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) dan Kartu Keluarga (KK) 

Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Calon nasabah peserta program Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Setelah lolos uji kelayakan pada 

masyarakat sekitar pondok pesantren melalui sosialisasi, mereka terlebih dahulu 

mendapatkan pelatihan dasar kemudian mendapatkan dana dengan cara sebagai 

berikut: 1) Pra Pelatihan Kelompok Wajib (PWK), yaitu dilaksanakan sekali sehari 

dan memenuhi agenda selama 60 menit, menjelaskan program, memperkuat tekad 

untuk menyelesaikan proses, menilai kesiapan, memilih Nasabah kelompok, 

Menetapkan lokasi dan waktu. PWK. 2) Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) 

merupakan kegiatan membentuk dan mempersiapkan kelompok untuk 

berpartisipasi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan selama 60 menit per 

sesi selama 5 hari berturut-turut. Materinya terdiri dari disiplin, persatuan, 

solidaritas, keberanian, serta hak dan kewajiban Nasabahnya. Ibu Nur Miftahul 
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Jannah A.Md supervisor Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

menambahkan bahwa PWK ini yang menjadi Tahap awal dari berjalannya program 

Pembiayaan dan pemerbedayaan masyarakat oleh BWM Pesantren Ummul 

Mukminin; 

 

“...jadi nanti di PWK akan terseleksi, mana yang layak atau tidak untuk 

diberikan pembiayaan. Bukan cuma itu, nanti akan dipantau terus dalam 

keaktifannya di BWM...” Nur Miftahul Jannah A.Md. (Supervisor Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 1 April 2022 

Kelompok dari Nasabah yang dipilih dari proses PWK, Kelompok Usaha 

Masyarakat (KUMPI) di sekitar pondok pesantren yang bernasabahkan maksimal 

lima orang akan mengikuti kegiatan HALMI Mingguan yang Selanjutnya dari 

beberapa KUMPI yang dikumpulkan akan mengikuti HALMI secara bergantian 

yang terdiri dari tiga KUMPI setiap 10 hari. 

Gambar 4.3 

Alur Penerimaan Nasabah Bank Wakaf Mikro 
 

Sumber: Gambar 4.3 Olah data Primer Hasil wawancara 2022 

 

Berdasarkan dokumen tertulisnya, Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin menjelaskan kegiatan HALMI sebagai berikut. Pertemuan pertama 

HALMI dijadwalkan untuk pembayaran dana. Pendanaan ini akan dibayarkan 

Masyarakat Miskin 

Produktif 

HALMI 
Kelompok Usaha 

Mikro Masyarakat 

Sekitar Pesantren 
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secara bertahap dari tahap pendanaan awal adalah sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus 

ribu rupiah) untuk setiap nasabah. Pada pertemuan kedua pembiayaan adalah 

sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah). Pada pertemuan ketiga adalah Rp. 

1.500.000 (Satu juta lima ratus rupiah). Nominal ini adalah jumlah pengajuan 

maksimal yang diberikan dalam program pembiayaan karena Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin berkomitmen bahwa pembiayaan ini bergerak pada 

usaha mikro yang jumlah modal yang dibutuhkan dikisaran angka demikian. 

Menurut Bapak Musadda Sahabuddin nominal pembiayaan tersebut didasarkan 

pada keaktifan Nasabah itu sendiri dalam mengikuti program ini. 

Gambar 4.4 

Alur Pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 
 

 
 

 
Sumber: Gambar 4.4 Olah data Primer Hasil wawancara 2022 

 

Selain itu, dana yang diterima oleh nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok 

Pesantren Ummul Mukuminin digunakan untuk berbagai keperluan. Dari data yang 

diterima peneliti diketahui dana tersebut digunakan oleh nasabah pada tahap 

pertama dalam program pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 
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Mukminin untuk usaha mikro perorangan adalah sebesar (65%) atau sekitar 35 

orang. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti juga menanyakan apakah Nasabah 

Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin bergantung pada pilihan 

jenis usaha yang ditentukan oleh Bank dalam bantuan yang diberikan. Bapak 

Musadda Sahabuddin, S.P., M.P, manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar menjawab: 

 

“...kalau soal sektor usaha kita mau menentukan, oh tidak begitu, jadi kita 

lihat potensi masing-masing dari Nasabah. Kemampuannya kan juga beda- 

beda, jadi kita arahkan secara umum saja, bukan dipaksakan pada usaha- 

usaha tertentu mayoritas mereka pilih usaha rumah tangga seperti jual- 

jualan produk makanan ringan buatan rumah yang nantinya kita bantukih 

juga pasarkan i ke resto maupun toko-toko dan ini mayoritas berhasil 

karena mereka memang punya basic disitu...” Musadda Sahabuddin, S.P., 

M.P. (Manager Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 2 

April 2022 

Pertemuan HALMI dilaksanakan secara rutin penyampaian materi berupa 

materu keagamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga serta kegiatan 

pembayaran angsuran. Terkait proses pembayaran angsuran biaya mingguan ketika 

ditanya apakah ada biaya tambahan untuk pinjaman, Bapak Musadda Sahabuddin 

mengatakan bahwa pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar mengambil tagihan berdasarkan jumlah nominal pinjaman 

yang telah ditetapkan yang kami anggap sebagai biaya administrasi, bukan 

berdasarkan persentase atau bunga. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Musadda 

Sahabuddin sebagai berikut: 
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“...Kalau bicara imbal hasilnya itu Rp. 15..000 percicilan. Itu pun yang Rp. 

10.000 untuk ujrah sedangkan yang Rp. 5.000 kami gunakan sebagai dana 

sosial apabila ada Nasabah yang sakit atau sedang kesusahan karena 

mayoritas nasabah mau nya begitu kita juga tidak mau memberatkan karena 

fokusta dsini memang untuk membantu bukan untuk untung...” Musadda 

Sahabuddin, S.P., M.P. (Manager Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar), 2 April 2022 

Ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai peruntukan ujrah dan dana sosial, 

Bapak Musadda Sahabuddin menjawab Ujrah adalah biaya operasional Bank 

Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin sendiri yang meliputi gaji, 

biaya telepon, internet, listrik, perlengkapan kantor, biaya kantor, biaya konferensi, 

transportasi, konsumsi dan tunjangan-tunjangan, biaya pembinaan dan asuransi. 

Sedangkan Dana Sosial berfungsi sebagai dana amal dan sukarela yang digunakan 

oleh Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin jika terjadi 

penyakit, kecelakaan, kematian atau kecelakaan yang tidak terduga. Secara khusus, 

peneliti membuat tabel perhitungan untuk dana tambahan ini dan memprosesnya 

berdasarkan informasi yang diterima dari Bapak Musadda Sahabuddin, manajer 

Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin. 
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Gambar 4.5 Skema Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro 

Sumber: Gambar 4.5 Olah data Primer Hasil wawancara 2022 

 

Gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan usaha mikro nasabah 

bank wakaf mikro melakukan pelatihan peserta program kepada calon nasabah bank 

wakaf mikro yang dimana kegiatan tersebut adalah: 1. Sosialisasi konsep 

pemberdayaan lembaga keuangan mikro Syariah melalui pendampingan 

pembiayaan, 2. Pelatihan wajib kelompok (PWK), 3. Pertemuan Minggu atau istilah 

dari program bank wakaf mikro ialah halaqah mingguan (HALMI), kegiatan halaqah 

mingguan bertujuan untuk: 1. Memberikan tambahan modal kepada nasabah bank 

wakaf mikro, 2. Memberikan ilmu tentang pendidikian agama atau dasar – dasar 

muamalah dan pengembangan bisnis, 3. Memberikan ilmu tentang manajemen 

ekonomi rumah tangga agar nasabah mengetahui lokasikan tabungan asuransi, dan 

investasi, dan pentingnya dana darurat. Kemudian setelah diterimanya 
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anggota nasabah bank wakaf mikro yang telah diseleksi, pihak bank wakaf mikro 

melakukan program pengembangan dan pembukaan usaha kepada nasabah, 

pembukaan usaha yang ditawarkan oleh bank wakaf mikro ialah: 1. Usaha kuliner, 

2. Usaha jual campuran, 3. Usaha souvenir. Maka dari itu nasabah bank wakaf 

mikro yang telah memilih usahanya yang ditawarkan sesuai dengan kemampuannya 

siap menjadi masyarakat produktif. 

Tabel 4.4 

Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

 

 
No 

Nominal 

Pembiayaan 

Jangka 

waktu yang 

di tetapkan 

Angsuran 

Pokok 

Imbal Hasil 

per cicilan 

Total 

Pengembalian 

Maksimal 3% 

1. Rp. 500.000 
15 Minggu Rp. 34.000 Rp. 1.000 Rp. 15.000 

10 Minggu Rp. 50.000 Rp. 1.500 Rp. 15.000 

2. 
Rp. 

1.000.000 

15 Minggu Rp. 65.000 Rp. 2.000 Rp. 30.000 

10 Minggu Rp.100.000 Rp. 3.000 Rp. 30.000 

3. 
Rp. 

1.500.000 

15 Minggu Rp.100.000 Rp. 3.000 Rp 45.000 

10 Minggu Rp.150.000 Rp.4.500 Rp. 45.000 

 

Sumber: Tabel 4.4 Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 2022 

 

Lebih lanjut, Bapak Musadda Ia menjelaskan, dana tersebut tanpa jaminan 

dan disediakan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin. 

Basis Bank Wakaf Mikro Ummul Mukminin adalah kepercayaan antar Nasabah. 

Bapak Musadda menegaskan, Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin tidak pernah menghadapi masalah cicilan macet karena proses 

pembinaan yang dilakukan secara maksimal ditambah dengan solidaritas serta 
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keseriusan nasabahnya. Jika terdapat peserta yang mengalami kredit macet maka 

aturan yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro akan melakukan seleksi secara 

alamiah tanpa harus melakukan penyitaan aset milik Nasabah. Sedangkan 

mengenai kegiatan HALMI, menurut Ibu Nur Miftahul Jannah A.Md. (Supervisor 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), Kegiatan tersebut dapat 

direncanakan terlebih dahulu atau dilanjutkan dengan kegiatan sebelumnya. 

Kegiatan keagamaan juga tersebar dalam kegiatan HALMI yang diadakan di Bank 

Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar diantaranya kegiatan 

tahlilan, pengajian, dzikir, siraman rohani dan semacamnya sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada paparan data sebelumnya. Menurut Ibu Nur Miftahul, HALMI yang 

diadakan hingga saat ini cukup berlangsung dengan baik. 

“Alhamdulillah de mayoritaskih sudah tertibmi terus aktifkih juga ikuti 

kegiatan, pelan-pelan merubah mindset ibu-ibu supaya lebih produktif...” 

Nur Miftahul Jannah A.Md. (Supervisor Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar), 1 April 2022 

Setelah menyelesaikan kegiatan HALMI, diharapkan peserta program 

pembiayaan Bank Wakaf Mikro dapat mencapai tujuan dari program yang telah 

ditetapkan sebelumnya oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar dan selanjutnya akan di susun laporan kegiatan oleh manajemen dalam 

bentuk laporan program dan laporan pertanggung jawaban. Laporan ini akan 

digunakan sebagai bahan referensi perbaikan dan penyempurnaan program Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar ke depannya dapat 

memberikan manfaat yang lebih baik bagi semua pihak. 



69 
 

 

 

 

Gambar 4.6 

Skema Pembiayaan Pemberdayaan Wakaf Produktif Bank Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

 
Sumber: Gambar 4.3 Olah data Primer Hasil wawancara 2022 

 

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pondok Pesantren Mikro Bank 

Ummul Mukminin Makassar tentang model pendanaan dan pemberdayaan bank 

wakaf mikro, data tersebut dapat dimaknai sebagai berikut: model penghargaan 

pemberdayaan wakaf yang efektif pada usaha mikro oleh Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar termasuk dalam model perencanaan 

pemberdayaan wakaf yang efektif berdasarkan tujuan ekonomi dan sosial dan 

kemudian dengan beberapa arahan yang diperoleh di Berdasarkan informasi dari 

sumber manajemen dan staf Pondok Pesantren Mikro Wakaf Ummul Mukminin 

Makassar yang menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah Konsisten 

dengan praktik Qardh dan sering disertai dengan dukungan dalam proses 

Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar 

1. Identifikasi 
2. Sosialisasi 

3. Uji Kelayakan 

4. Pelatihan Wajib Kelompok 

5. Halmi 

6. Laporan 
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pengembangan bisnis, pembelajaran manajemen ekonomi rumah tangga dan studi 

Islam seperti muamalah dan pelajaran lainnya, dapat dilihat bahwa tujuan sosial 

lebih diutamakan dari pada tujuan ekonomi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Bank Wakaf Mikro Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar, model pemberdayaan produktivitas wakaf 

pada usaha mikro yang dikembangkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Muslim Makassar dikelola. Ummul Mukminin dapat dijelaskan bahwa program 

yang digunakan termasuk model pemberdayaan tradisional untuk wakaf produksi 

berdasarkan skema iqtiraadh atau qardh yaitu skema pinjaman untuk membiayai 

operasi dan pemeliharaan biaya operasi bertujuan untuk menghasilkan wakaf 

nominal asli. 

Namun bila dianalisis, model ini juga mengandung kesamaan kelembagaan 

di dalam system musyarakah, dimana para pihak dalam kasus ini Bank Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar dan peserta program melakukan 

kerja sama untuk bisnis tertentu. Bank Wakaf Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar setor modal menggunakan modal dari pemilik modal, kemudian peserta 

mengikuti program kerja sama setelah mengikuti kegiatan Pelatihan Wajib 

Kelompok (PWK). sistem kerja sama yang dilakukan oleh nasabah dengan 

mengajukan permohonan pengikutsertaan program pembiayaan kepada Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar untuk dijalankan dalam 

bentuk usaha mikro. Selanjutnya Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar Menyediakan modal mengatur pengembalian modal dan keuntungan 
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yang dibayarkan kembali kepada pemilik modal Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar untuk diberikan kepada pemilik dan pengelola Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar sebagai profit dari 

pengelolaan dana wakaf tersebut. 

Meskipun system Musyarakah dengan system Qardh sama-sama memilki 

tujuan sosial, Skema pemberdayaan wakaf produktif yang dijalankan oleh Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar secara spesifik terfokus pada 

usaha mikro. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang diteliti oleh 

Salisa Amini (2019), Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Pesantren Mawaridussalam 

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Dimana dari hasil riset Salisa 

menemukan bahwa pemberian dana pinjaman sudah efektif walaupun tanpa harus 

dilakukan bimbingan pemberdayaan secara berkala seperti yang dilakukan di Bank 

Wakaf Mikro Syariah Pesantren Ummul Mukminin. Hasil ini juga memiliki 

perbedaan dengan riset yang dilakukan oleh Alpian (2021), Analisis Model 

Pembiayaan Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: 

Bank Wakaf Mikro Al Hijrah, Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus 

Martapura. Hasil riset Alfian menemukan bahwa Pondok Pesantren Darul Hijrah 

Cindai Alus Martapura telah menerapkan beberapa model wakaf produktif yang ada 

selama ini, seperti wakaf uang, wakaf diri, wakaf tanah atau bangunan. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam penelitian-penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan cross-check dengan literature review seperti: 

Kajian B. Yuli berjudul “Optimalisasi Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha 
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Kecil Menengah (UMKM)”. Menurut studi Yuli, Wakaf pembiayaan dapat 

diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui 

keuangan mikro dan dukungan bisnis. Juga penelitian Gustani dan Ernawan 

berjudul “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Sumber Permodalan Lembaga Keuangan 

Mikro Syariah Indonesia”. Menurut kajian Gustani dan Ernawan, potensi besar 

wakaf perlu ditingkatkan dengan baik agar mendapatkan manfaat yang signifikan, 

salah satunya adalah pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (LKMS). 

 

2. Dampak Pemberdayaan Wakaf Produktif Pada Usaha Mikro Bank Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

 

Hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif 

melalui wawancara rinci oleh peneliti dengan para pelaku yang termasuk dalam 

skema program pembiayaan dan pemberdayaan mengenai bagaimana dampak 

peningkatan Wakaf produktif pada usaha mikro Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar, Adapun pihak narasumber antara lain: a) beberapa 

nasabah peserta program pembiayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar yang telah mengikuti program, b) warga di sekitar Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar, c) pengurus, staf dan 

manajemen Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar. 

Pertama, peneliti mewawancarai tiga Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok 

Pesantren Umrmul Mukuminin Makassar yang mengikuti program pembiayaan dan 
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pemberdayaan Bank wakaf Mikro produktif ini selama kurang lebih dua tahun, 

yakni Ibu Dina, Bu Via dan Ibu Dwi. Ketiga peserta tersebut dipilih sebagai 

Narasumber disebabkan menurut Bapak Musadda manajer Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar, Hal ini dianggap sebagai jawaban nyata 

dari fokus penelitian dikarenakan nasabah tersebut merupakan yang paling aktif 

mengikuti program dan pemberdayaan. Di antara alasan yang dikemukakan oleh 

Ibu Nur Miftahul Jannah A.Md adalah: a) Adanya usaha mikro yang dijalankan 

ataukah rencana untuk membentuk usaha mikro dengan tujuan memudahkan 

peneliti untuk memahami implikasi peningkatan wakaf produktif yang 

dilaksanakan oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar. b) 

Tentunya ada perubahan sebelum dan sesudah mengikuti program ini. Dalam hal 

ini, diperlukan validasi lebih lanjut agar perubahan tersebut dapat dituangkan secara 

ilmiah melalui efek yang dihasilkan dari peningkatan Wakaf produktif yang 

dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

Sejahtera. c) Tinggal di dekat pondok pesantren karena peningkatan wakaf 

produktif difokuskan mempengaruhi operasi usaha mikro diwilayah sekitar Bank 

Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Adapun Hal yang 

diukur tidak hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi hal-hal yang non materi 

seperti nilai-nilai agama. Pesantren dalam hal ini merupakan lembaga pendidikan 

agama yang memajukan perekonomian masyarakat sekitar Pesantren. 

Selama wawancara, peneliti juga mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat 

dengan ketiga peserta program pembiayaan dan pemberdayaan Bank Wakaf Mikro 
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Pesantren Ummul Mukminin yang telah disebutkan di atas. Berikut penjelasan 

dampak dari program pembiayaan dan pemberdayaan yang dikelola oleh Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar; 

a. Dampak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

 

Adapun yang termasuk memenuhi kebutuhan dasar adalah seperti 

kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini penting untuk ditunjukkan 

karena pemenuhan kebutuhan dasar memiliki hierarki tertinggi dengan kebutuhan- 

kebutuhan lainnya, Ketika ditanya apakah permintaan makanan telah terpenuhi, Ibu 

Dina, salah satu Nasabah Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar Sejahtera menjawab: 

 

“Iya de alhamdulillah, karena dapat ka tambahan pinjaman dari Bank 

Wakaf Mikro yang saya pakeki untuk bisaka kembangkan i usaha dagang 

kulinerku selain itu dapatka juga tambahan ilmu pembinaan jadi setidaknya 

kebutuhkan bisa kita penuhi sama ada bisa sedikit juga di tabung untuk 

dana darurat.” Dina, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Kemudian, ketika Peneliti bertanya tentang pemenuhan kebutuhan rumah 

tempat tinggal dan semacamnya, Ibu Dina menjawab: 

 

“Kalau untuk mau perbaiki rumah belum sampai de disitu dananya karena 

klo untuk mauki bikin itu rumah butuh banyak paki uang selain itu dana 

yang di kasi pinjamki memang untuk usaha bukan untuk bikin rumah” Dina, 

(Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 
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Berbeda dengan Ibu Dina, Ibu Via, Nasabah Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar Sebagian lainnya merasa bahwa pemenuhan 

kebutuhan dasar mereka tidak berubah secara signifikan. Selanjutnya, peneliti 

mencari tahu mengapa perubahan ini tidak terjadi., Ibu Via dengan 

mengungkapkan: 

 

“Dulu di sini de nda adapi yang punya toko kelontong yang lengkap selain 

tokonya Ibu ini. Sekarang santriwati Tambah banyak akhirnya banyak yang 

ikut-ikut buka toko kayak Ibu Via.” Via, (Peserta Pembiayaan dan 

Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 

5 April 2022 

Dari pernyataan ini, kita dapat melihat bahwa tidak ada perubahan besar 

pada kebutuhan dasar yang terjadi pada Ibu Via adalah dikarenakan kondisi 

ekonomi Ibu Via memang sudah agak baik sehingga dampak dari kebutuhan dasar 

tidak terasa. Bu Dwi, nasabah lain di Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar ketika diwawancara tentang bagaimana keadaan pemenuhan 

kebutuhan dasarnya beliau mengatakan: 

 

“Kalau makan dan pakaian dek alhamdulillah sudah adami de tapi kalau 

mau di simpan untuk selain kebutuhan makan masih susaah tapi setidaknya 

adami bisa di kasi anak-anak untuk sekolah kasian” Dwi, (Peserta 

Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Dampak ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang 

dan papan. Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Manajemen, maka 

dampak pemenuhan kebutuhan ini adalah rumusan konsep maqaashid syari'ah 
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tentang kehidupan atau jiwa (an-nafs). Data Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar, beberapa nasabah seperti Ibu Dina dan Ibu Dwi 

merasakan adanya pergeseran pemenuhan kebutuhan pokok berupa sandang dan 

pangan, ketimbang pemenuhan kebutuhan pokok berupa papan. Hanya saja Bu 

Via tidak merasakan adanya perubahan dalam menanggapi permintaan, hal ini 

dikarenakan kondisi keuangan Bu Via sudah terpenuhi sebelum partisipasinya 

dalam pemberdayaan wakaf yang efektif dalam usaha super kecil di Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. 

b. Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan Keluarga 

 

Hal lain yang termasuk di dalamnya adalah terwujudnya pendidikan dan 

kesehatan yang layak bagi keluarga, khususnya anak-anak Dusun Biring Kanaya. 

Kawasan ini sangat cocok untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, terutama karena 

letaknya yang strategis di Makassar. Tidak jauh dari kota, sekolah formal untuk 

mendukung pendidikan umum, serta klinik dan rumah sakit untuk mendukung 

masalah kesehatan. Seperti diketahui, pemberdayaan wakaf produktif yang 

dilakukan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar ini 

focus kepada usaha mikro. Hal ini berdampak signifikan terhadap pendapatan 

Nasabah, sehingga sebagian besar kepentingan peserta digunakan untuk 

mendongkrak usaha dan belum mencapai tahapan tambahan seperti pendidikan dan 

kesehatan yang layak. Meski begitu, pendapatan yang mereka gunakan ditujukan 

untuk mencapai pendidikan dan Kesehatan masih belum terlalu dirasakan oleh Bu 
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Via. Beliau pernah memanfaatkan keuntungan dari usahanya untuk pengobatan 

anaknya di klinik terdekat. 

 

“Keuntungan yang saya dapat dari hasil usaha lumayan lah untuk biaya 

anak yang waktu itu sakit berobatki di klinik” Via, (Peserta Pembiayaan dan 

Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 

5 April 2022 

Berbeda dengan Ibu Dina, Ibu Via mengatakan sangat penting untuk 

meningkatkan pendidikan anak-anak. Ia menegaskan, biaya pendidikan tidak 

berasal dari keuntungan usaha yang dijalankannya, tetapi tetap harus tersedia untuk 

anak-anak. 

 

“...pernah sja de nyicil-nyicil, ya dari toko ini juga buat bayarkan biaya les 

nya anakku..” Via, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 5 April 2022 

Ketika diwawancarai tentang pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak- 

anaknya, Bu Dwi menjawab: 

 

“...Alhamdulillah tapi kan setidaknya ada penghasilan tambahan. Ta 

sedikit-sedikit dikumpul...” Dwi, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan 

Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

 

Namun, menurut Bu Ros, salah satu rekan kerja Bu Dwi, dengan kesibukan 

Bu Dwi di sekolah bersama murid-muridnya seperti mengikuti lomba, kegiatan 

gotong royong, mengajar, jadi ternyata Bu Dwi selalu punya waktu untuk mengikuti 

kegiatan lain di luar sekolah, seperti kegiatannya di Bank Wakaf Mikro Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Padahal, berdasarkan keterangan Bu Ros, 
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produk Bu Dwi merupakan salah satu produk yang dipamerkan di salah satu acara 

pameran beberapa waktu lalu. 

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Manajemen, maka 

dampak dari pemenuhan kebutuhan ini adalah berkembangnya konsep maqashid 

syari'ah dalam arti keluarga atau nasl (an-nasl). Dalam hal pemenuhan kebutuhan 

tambahan seperti pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi keluarga terutama 

anak-anak, seluruh pelanggan Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

memiliki informasi yang digali melaporkan bahwa mereka merasa tidak ada 

perubahan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan tersebut. 

Memang pemberdayaan wakaf yang efektif yang dilakukan oleh Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar adalah bergerak di bidang 

usaha mikro, yang kemudian berdampak pada pendapatan nasabah modal tidak 

bisa dianggap penting sehingga diperoleh keuntungan. terbiasa bergulir dengan 

bisnisnya, tidak sampai akhir tahun, langkah tambahan seperti studi, kesehatan 

yang baik. 

 

c. Dampak Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Mata Pencaharian Ketiga 

Nasabah Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

 

Berdasarkan hasil yang peneliti gali informasinya menyatakan bahwa ketiga 

peserta program pembiayaan Bank Wakaf Mikro Makassar merasakan adanya 

peningkatan profit setelah mengikuti pemberdayaan wakaf produktif pada usaha 

mikro yang dijalankan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar. 
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Adanya peningkatan profit yang dialami oleh nasabah disebabkan banyak nasabah 

yang benar-benar telah memanfaatkan dana pembiayaan dalam bentuk usaha mikro. 

Semua setuju bahwa dana yang diberikan lunak, tidak ada suku bunga tinggi atau 

rendah, dan Nasabah menggunakannya Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar untuk menambah modal usaha mikronya. Ibu Dina, salah satu 

Nasabah Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar membenarkan 

hal tersebut. 

 

“Uangnya lumayan dek buat nambah-nambah modal usaha, cicilannya 

ndak terasa karena kan per minggu dan juga diselingi kegiatan-kegiatan...” 

Dina, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Ibu Dina ini Termasuk salah satu Nasabah yang mengalami peningkatan 

profit diusahanya setelah mengikuti program wakaf produktif. Hal ini terlihat dari 

keberhasilan pelunasan utang yang ditanggung jauh sebelum ikut serta dalam 

peningkatan wakaf produktif. di Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar. Ketika dikonfirmasi pada manajemen pun, Ibu Nur Miftahul Jannah 

A.Md, manajer Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

Sejahtera dengan antusias menyebut Ibu Dina sebagai contoh pertama ketika 

peneliti menanyakan siapa Nasabah Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar Sejahtera yang layak untuk diwawancarai. 

 

“Ibu Dina itu dek selain memberdayakan dirinya sendiri juga memberikan 

dampak kepada masyarakat lain.” Nur Miftahul Jannah A.Md. (Supervisor 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 
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Ibu Nur Miftahul Jannah A.Md bahkan menerangkan dengan usaha-usaha 

yang dijalani Ibu Dina saat ini justru telah dapat memberikan lapangan pekerjaan 

kepada masyarakat. 

 

“Sekarang usahanya Ibu Dina ada warung catering dan jualkih juga nasi 

kuning yang banyak sekali langganannya songkolo yang udah jalan. Itu 

sudah kelihatan pemberdayaannya. Ibu Dina bantu orang banyak, apalagi 

kalo lagi banyak acara itumi juga bikin lapangan kerja bagi orang lain” 

Nur Miftahul Jannah A.Md. (Supervisor Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Lain lagi dengan Ibu Dina, sebenarnya dari sisi pendapatan, Bu Via 

merasakan ada peningkatan pendapatan namun Ibu Dina menjelaskan bahwa hal itu 

tidak menjadi tujuan utamanya dalam mengikuti kegiatan di Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar Sejahtera. 

 

“..Itu Via de sejak awal sudah punya kih toko dia ikut disini sebagai 

tambahan kegiatannya ji saja jadi mungkin tidak terlalu i na rasa 

dampaknya” Dina, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Berbeda dengan dua peserta program pembiayaan Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar sebelumnya, diketahui bahwa ada program 

dari Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar Sejahtera, Bu Dwi 

dan suaminya yang memang terlihat minat pada kreatifitas akhirnya mengikuti 

program tersebut. 

 

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Manajemen, maka 

dampak perbaikan dan penghidupan adalah evolusi konsep maqaashid syari'ah 
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tentang hak milik (al-maal). Data pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar menunjukkan tiga nasabah Wakaf Mikro yang 

informasinya peneliti kaji pendapatannya meningkat sejak mengikuti 

pemberdayaan wakaf yang dihasilkan di usaha mikro oleh Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Peningkatan pendapatan yang 

cukup signifikan ini disebabkan karena banyak klien yang telah menggunakan 

hibah ini dalam bentuk usaha mikro. Demikian pula dalam hal mata pencaharian, 

Bu Dina yang dulu tidak memiliki pekerjaan, kini telah mengembangkan usahanya 

dengan menyediakan jasa makanan yang menjual nasi kuning dengan songkolo. 

 

d. Dampak Terhadap Nilai-Nilai Agama 

 

Dampak pemberdayaan masyarakat untuk menjalankan bank wakaf mikro 

melalui BWM adalah meningkatkan modal usaha dan kemungkinan memperbesar 

usaha, mengurangi ketergantungan pada rentenir dan membangun solidaritas sosial 

dalam bentuk kerjasama. Liability digunakan untuk menangani nasabah yang tidak 

dapat membayar cicilan. berdampak positif bagi kerukunan dan solidaritas dalam 

masyarakat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf dapat 

meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan perilaku masyarakat agar tidak terjadi 

kesalahan. Selain itu, Pondok Pesantren Sejahtera Ummul Mukminin Makassar 

juga mengakui hal ini dengan sebutan Wajib Latihan Kelompok (PWK) dan 

Halaqah Mingguan (HALMI). Selama kegiatan tersebut, Klien juga menerima 

materi keagamaan, selain materi tentang pengembangan bisnis dan manajemen 
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rumah tangga. Ibu Dina, salah satu nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Makassar Sejahtera, membenarkan adanya operasi tersebut. 

 

“...yang memberikan dampingan juga aktif, dek., jadi kesannya itu nda 

lepas tangan setelah kita kasikan pinjaman dan juga biasanya waktu dulu- 

dulu itu pengajian yang cuma kita sering di adakan itu dzikirji tapi sekarang 

adami siraman rohaninya dari pesantren ummul” Dina, (Peserta 

Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Ibu Dina sendiri sebenarnya memiliki tanggungan yang cukup banyak pada 

awalnya sebelum terlibat dalam pemberdayaan wakaf untuk berproduksi di usaha 

mikro yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar, namun seiring dengan manajemen Bank Wakaf Mikro Sekolah Ummul 

Mukminin Sejahtera, Bu Dina memiliki tekad yang tinggi Untuk melunasi hutang 

Akhirnya Ibu Dina saat ini memiliki beberapa usaha yaitu jasa makanan, nasi emas 

dan songkolo. Tekad kuat Bu Dina untuk memasukkan nilai-nilai agama muncul 

pada diri Bu Dina setelah memberdayakan wakaf yang efektif di usaha mikro yang 

dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar. Berbeda dengan Bu Dina, nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Sejahtera Makassar lainnya adalah Ummul Mukminin. Saat ditanya tentang 

motivasi mengikuti kegiatan ini, Ibu Dina menjawab: 

 

“...sebagai kegiatan tambahan ji ia dek supaya ada untuk anak-anaka 

belanja tapi Alhamdulillah berkat ini dapat ki keuntungan yang berkah dan 

saya bersyukur...” Dina, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank 

Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 
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Keberkahan dalam hal ini juga merupakan salah satu motivasi keagamaan 

Islam sebagai sudut pandang dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Berbuat baik 

juga merupakan motivasi yang tidak ada hubungannya dengan materi. Untuk 

mendukung pernyataan Bu Dina, peneliti mencoba mempertanyakan perilaku Bu 

Dina, dengan salah seorang tetangganya, Pak Rizal, yang mengatakan bahwa 

pengaruh Bu Dina bukan dalam arti pengaruh materiil, melainkan lebih 

mempengaruhi pengaruh semangat dan solidaritas dalam masyarakat. 

 

“Harus ada de orang kayak Ibu Dina sebagai panutankih disini, aktif, 

telaten nah ubahkih mindset na masyarakat kah alhasil masyarakatnya juga 

ikut aktif.” Rizal, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf 

Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Nilai-nilai seperti semangat dan solidaritas serta nilai-nilai agama juga 

muncul setelah pemberdayaan wakaf efektif dalam usaha mikro oleh Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar yang dioperasikan oleh 

Sejahtera. Selain mengikuti kegiatan Pondok Pesantren Bank Wakaf Mikro Ummul 

Mukminin Makassar Sejahtera, Dina melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat 

dengan mengajak ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah untuk mengikuti program 

oleh Makassar Sejahtera Ummul Mukminin Muslim. Sekolah Berasrama. Bank 

Wakaf Mikro Sekolah. Akhirnya Bu Dina berhasil mereferensikan 25 nasabahnya 

ke Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar Sejahtera. 

Hal ini kemudian ditegaskan oleh peneliti dengan Ibu Dewi, pengurus Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Wiwiarti SE membenarkan 

hal tersebut. 
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“...iya de, memang Ibu Dina aktif di BWM. Orangnya ga bisa diam dan ikut 

HALMInya juga aktif...” Wiwiarti SE. (Supervisor Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Ibu Dwi, nasabah Bank Wakaf Mikro lainnya dari Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar juga terus mengasah kreativitasnya setelah terlibat 

dalam pemberdayaan wakaf yang efektif di usaha mikro yang dijalankan oleh Bank 

Wakaf Mikro dari Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar. Sejahtera 

sehingga dapat diterapkan di perusahaan nyata. Bu Andis, rekan Bu Dwi juga 

mengapresiasi nilai kreativitas Bu Dwi. Selain itu Bu Dwi juga sempat 

mengenalkan sekitar 5 klien di sekitar rumahnya, walaupun awalnya Bu Dwi ragu 

untuk mengajak beberapa tetangganya karena takut tidak mampu membayar uang 

jaminan. 

 

“...sebenarnya takutka juga awalnya ajakkih tetangga-tetanggaku takutnya 

gagal tidak bisa bayarki cicilannya kembali ke saya i juga nantinya” Dwi, 

(Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan Bank Wakaf Mikro Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Hal yang dikhawatirkan tersebut ternyata tidak terjadi. Karena seperti 

terkonfirmasi oleh Ibu Nur Miftahul Jannah A.Md, manajer Bank Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar Sejahtera, bahwa kekompakan dan 

solidaritas menjadi kekuatan dari Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar. 

“...Hal ini menjadi pedoman bagi pelanggan untuk tidak pernah salah 

bayar di BWM...” Nur Miftahul Jannah A.Md. (Supervisor Wakaf Mikro 

Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 
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Menurut Miftah, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam seharusnya 

tidak hanya mengemban misi pendidikan dan keagamaan, tetapi juga menjadi toda 

penggerak perekonomian. Peneliti kemudian bertanya-tanya tentang dampak 

jangka panjang agama bahwa Bank Wakaf Mikro Ummul Mukminin Makassar 

diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan 

dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mampu mengurangi kemiskinan 

dan ketimpangan. 

Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Manajemen, maka 

dampak terhadap nilai-nilai agama adalah berkembangnya konsep keagamaan 

maqaashidsyarii`ah (ad-diin). Pemberdayaan wakaf yang efektif dalam usaha 

mikro yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin Makassar mengakreditasi yang dikenal dengan Pelatihan Tim Wajib 

(PWK) dan Halaqah Mingguan (HALMI). Selama kegiatan ini, Klien juga 

menerima materi keagamaan. Hal ini kemudian memunculkan sejumlah nilai-nilai 

religi yang perlahan berkembang dalam diri para klien Pondok Pesantren Mikro 

Wakaf Ummul Mukminin Makassar, antara lain tekad yang kuat, berkah, 

semangat, solidaritas antar masyarakat dan kreativitas. Posisi Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren Makassar Ummul Mukminin Makassar dalam lingkungan yang 

toxic juga mempengaruhi dukungan Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar yang tidak hanya menjadi motor penggerak 

perekonomian, bahkan Ummul Mukminin Makassar. Bank Wakaf Mikro juga 

menjalankan misi pendidikan dan keagamaan bagi nasabahnya. 
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e. Dampak Terhadap Manajemen Ekonomi Rumah Tangga 

 

Menurut Bapak Musadda Sahabuddin, S.P., M.P, Direktur Bank Wakaf 

Mikro, nasabah juga akan mendapatkan pendampingan rutin dalam pengelolaan 

ekonomi rumah tangga. Ketika peneliti secara khusus mempertanyakan dampak 

nyata dari dokumen manajemen rumah tangga yang diharapkan oleh Bank Wakaf 

Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar, Bapak Musadda menjawab 

bahwa standarnya adalah setiap klien dapat menerapkan akuntansi keuangan bisnis 

khusus dan menghasilkan kas keuangan rumah. sehingga pengelolaan keuangan, 

baik dalam bisnis maupun di rumah, dapat berjalan dengan baik. Harapannya juga 

agar klien dapat secara sukarela memberikan sebagian dari keuntungannya dalam 

bentuk zakat atau sedekah, yang hanya dapat dilakukan jika aliran keuangan 

dilakukan dengan benar dan sistematis. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa 

tidak ada pelanggan yang menerapkan akuntansi keuangan khusus untuk 

menghasilkan uang bisnis dan keuangan keluarga, sebagian besar pelanggan 

percaya bahwa pengelolaan keuangan belum pernah dilakukan sebelumnya. 

Misalnya, seperti yang dikatakan Bu Dina: 

“...yang penting di kelola dengan baik dek soalnya kami juga belum paham 

soal buku-buku begituan...” Dina, (Peserta Pembiayaan dan Pemberdayaan 

Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar), 4 April 2022 

Meskipun demikian, substansi yang diharapkan oleh Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar telah banyak diambil oleh 

nasabahnya. Ibu Dina adalah salah satu contoh klien yang kemampuannya dalam 

melakukan pengelolaan keuangan jauh lebih tinggi. Awalnya, sebelum bergabung 
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dengan pemberdayaan produktivitas wakaf yang dijalankan oleh Bank Pesantren 

Wakaf Mikro Ummul Mukminin Makassar Sejahtera, Ibu Dina mengaku cenderung 

lambat dalam mencicil. Pak Musadda selaku pengelola Bank Wakaf Mikro juga 

ragu untuk mendanai Bu Dina karena begitu banyak hinaan dari masyarakat sekitar. 

Setelah menyelesaikan Pelatihan Kelompok Wajib (PWK), Bu Dina perlahan 

mengubah pola pikirnya dari konsumtif menjadi lebih produktif. Ibu Dina terlibat 

aktif dalam kegiatan HALMI dan memulainya dengan menjalankan usaha bakery 

dengan sponsor dari Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

Makassar. 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar telah memberikan 

kebebasan kepada para kliennya untuk memilih kegiatan yang akan mereka 

lakukan sambil memberikan dukungan aktif. Hal ini kemudian ditegaskan dalam 

penyajian data yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika dipilah menurut 

sektor usaha mikro, ditemukan bahwa usaha mikro yang berorientasi pada 

pelanggan beragam, tetapi sektor yang paling dominan adalah sektor komersial 

(88,7%), diikuti oleh jasa. sektor ini (4,8%), diikuti oleh sektor kreatif (2,7%) dan 

lainnya (3,8%). Jika dipadukan dengan teori Manajemen lanjutan, maka dampak 

pengelolaan ekonomi rumah tangga adalah berkembangnya konsep maqashid 

syari'ah yang rasional (al-aql). Pelanggan Wakaf Mikro Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin Makassar juga mendapat manfaat dari dukungan rutin dalam 

pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dampak nyata dari dokumen pengelolaan 

rumah tangga yang diproyeksikan oleh Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul 



88 
 

 

 
 

Mukminin Makassar adalah setiap nasabah dapat menerapkan akuntansi keuangan 

perdagangan khusus dan menghasilkan uang tunai keuangan rumah agar 

pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik dan nasabah dapat secara 

sukarela memberikan sebagian dari keuntungan dalam bentuk zakat dan sedekah. 

Fakta bahwa tidak ada pelanggan yang menerapkan akuntansi keuangan khusus 

untuk menghasilkan uang tunai untuk keuangan bisnis dan keluarga, sebagian 

besar pelanggan percaya bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sejak 

sejauh ini berjalan dengan baik. Meskipun demikian, substansi yang diharapkan 

oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar telah 

banyak diambil oleh nasabahnya. Misalnya Bu Dina yang perlahan pulih dari 

krisis keuangannya dengan menjalankan berbagai usaha mikro. Dan Ibu Dwi juga 

bisa rutin memberikan sebagian keuntungannya untuk disumbangkan ke masjid 

dan madrasah. Kedua nasabah Pondok Pesantren Mikro Wakaf Bank Ummul 

Mukminin Makassar ini sebagian besar telah mampu melakukan pengelolaan 

ekonomi rumah tangga yang diharapkan oleh Pondok Pesantren Mikro Wakaf 

Bank Ummul Mukminin Makassar. 

Jika dilekatkan pada teori Manajemen lanjutan, maka dampak pengelolaan 

ekonomi rumah tangga adalah berkembangnya konsep rasional maqaashid 

syari'ah (al-aql). Dari informasi dan data yang diperoleh, terlihat bahwa sejak awal 

pemberdayaan wakaf untuk berproduksi pada usaha mikro yang dikelola oleh 

Bank Wakaf Mikro Pesantren Ummul Mukminin Makassar memberikan 

kebebasan kepada nasabah dalam memilih usaha yang akan diambilnya dengan 
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tetap memberikan mendukung. Tujuan pemberdayaan berbasis maqashid syariah 

sebagaimana dikomunikasikan oleh Manajemen sangat berbeda dengan tujuan 

pemberdayaan biasa dimana sebagian besar statistik hanya fokus pada aspek 

materi. Dampak maqaashiid syariah terhadap Islam adalah maqaashiid syariah 

merupakan salah satu alat yang memberikan interpretasi yang lebih bermakna 

terhadap Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an pada awalnya dipahami sebagai tema, 

prinsip, dan nilai-nilai yang terutama membentuk persepsi sintetik, persepsi 

tersebut kemudian dipikirkan untuk membentuk dan membentuk aturan hukum 

yang tidak bertentangan satu sama lain. Persepsi ini juga termasuk apa yang 

dikatakan terintegrasi ketika memahami hadis Nabi, memahami kehidupan Nabi. 

secara umum agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Dalam kasus di mana 

banyak ahli gagal menjelaskan dampak pemberdayaan dari sudut pandang Islam, 

konsep maaqashiid syari'ah dianggap tepat untuk ditafsirkan sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, maaqashiid syari'ah 

mengacu pada faktor material, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, pendidikan 

dan kesehatan keluarga serta peningkatan pendapatan dan sarana hidup. Faktor- 

faktor ini telah disebutkan secara implisit dalam Al Qur‟an, tepatnya surat Thaha, 

ayat 117-119 
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Terjemahnya: Maka Kami berkata, "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) 

adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali 

janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, 

yang menyebabkan kamu menjadi sengsara. Sesungguhnya 

kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan 

telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa 

dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di 

dalamnya 
 

Contoh lainnya adalah maaqashiid syari'ah yang mengacu pada faktor 

intangible, yaitu nilai-nilai agama, pengelolaan ekonomi rumah tangga, dan 

kebebasan berwirausaha. Nilai agama merupakan pemenuhan kebutuhan agama 

(ad-diin), hal ini sangat penting dalam maaqashiid syariah karena dapat 

mempengaruhi kepribadian seseorang termasuk perilaku, gaya hidup, selera dan 

sikap, baik terhadap orang maupun sumber daya lainnya. Nilai-nilai agama seperti 

ini memberikan perspektif jangka panjang, lebih luas dari sekedar dunia, yang 

mensyaratkan akuntabilitas dalam bentuk penghargaan dan hukuman dan 

berpotensi membuat individu dan kelompok sadar akan kewajibannya. dan pada 

saat yang sama memotivasi mereka untuk tidak memenuhi kebutuhan sumber 

daya secara egois untuk menciptakan konflik antara kepentingan pribadi dan 

sosial. 

Berdasarkan hasil kajian, untuk melihat dampak suatu kebijakan, termasuk 

pemberdayaan, untuk melihat apakah sudah sesuai dengan tujuan awal kebijakan. 

Pemberdayaan dalam perspektif Islam diartikan dengan kata tamkin yang dapat 

dipahami sebagai pemberdayaan yang langgeng. Menurut Sanrego dan M. Taufik, 

individu dikatakan kaya atau mandiri jika faktor maddi (materi) dan ma'nawi (non 
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fisik) terpenuhi. Pencapaian kedua unsur tersebut kemudian disebut oleh Karim 

sebagai konsep mashlahah. Manajemen kemudian menjelaskan bahwa mashlahah 

atau kesejahteraan masyarakat tergantung pada 5 tujuan dasar yang harus dipenuhi 

(maqaashid syari'ah) termasuk agama (ad-diin), jiwa atau jiwa (an-nafs), keluarga 

atau keturunan (an-nafs), keluarga atau keturunan (an-nafs). harta atau kekayaan 

(al-maal), dan kebijaksanaan atau akal (al-aql). 

 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap model pembiayaan 

bank wakaf mikro dan dampak pemberdayaan usaha mikro dalam praktik qardh 

yang dilakukan oleh Bank Pesantren Ummul Mukminin Makassar, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut.: 

1. Model pendanaan usaha mikro yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin memiliki tujuan ekonomi dan sosial, 

tetapi lebih banyak tujuan sosial daripada tujuan ekonomi. Selanjutnya 

pemberdayaan produksi wakaf pada usaha mikro yang dikelola oleh Bank 

Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin meliputi pemanfaatan 

benda wakaf moneter dengan tradisi model pendanaan wakaf yang efisien 

berupa Al-Qardh. Namun model ini juga memiliki kemiripan dengan model 

pendanaan wakaf efisien kelembagaan dalam bentuk musyarakah. Secara 

berurutan, model pemberdayaan produktivitas wakaf pada usaha mikro 

yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

melalui tahapan identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pelatihan wajib 

kelompok (PWK), Halaqah mingguan (HALMI) dan laporan program. 

2. Dampak model pemberdayaan wakaf yang efektif terhadap usaha mikro 

yang dikelola oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

terbagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu: a) Dampak Materi Hewan (maddi) 

meliputi pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan keluarga kesehatan 
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serta meningkatkan pendapatan dan penghidupan. b) Dampak tidak 

signifikan non materi 

(ma’nawi) yang meliputi nilai-nilai agama, manajemen ekonomi rumah 

tangga dan kebebasan dalam usaha 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan terhadap pola pendanaan 

bank wakaf mikro dan dampak pemberdayaan usaha mikro dalam praktik qardh 

yang dipimpin oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin, maka 

peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Untuk akademisi 

 

Perlu cakupan yang lebih lengkap tentang teori dampak pemberdayaan 

dalam Islam. Dari wawasan, indikator, dll. 

2. Bagi peneliti lain. 

 

Studi tambahan mengenai dampak pemberdayaan, baik kualitatif maupun 

kuantitatif, diperlukan untuk membuat penilaian yang komprehensif 

terhadap suatu kebijakan terkait pemberdayaan. 

3. Untuk Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Ummul Mukminin Makassar 

Kebutuhan untuk merevisi model pemberdayaan wakaf yang efektif yang 

telah dicapai selama ini agar dapat mencapai tujuan awal Bank Wakaf 

Mikro, terutama yang terkait dengan tujuan program, dan rencana 

pendanaan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. 
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