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ABSTRAK 

Nama penyusun : NURUL IRHAMNI FAJRI 

Nim : 90100116022 

Judul Skripsi : PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN HARTA 

BENDA WAKAF BERDASARKAN PRINSIP 

MAQASHID ASY-SYARIAH  (STUDI KASUS DESA 

PAKATTO KABUPATEN GOWA) 

 

 

Masyarakat Desa Pakatto cenderung memberikan wakaf hanya berupa 

tanah dan peruntukkannya hanya untuk membangun sebuah masjid. Peran nazhir 

dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf berdasarkan prinsip 

Maqashid Asy-Syariah. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto, bagaimana 

pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid 

Asy-Syariah di desa Pakatto dan bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta 

benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid As-Syariah menyangkut kesejahteraan 

umat di desa Pakatto. Adapun tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan 

pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto berdasarkan prinsip Maqashid 

Asy-Syariah di desa Pakatto dan pengelolaan dan pemberdayaan harta benda 

wakaf berdasarkan prinsip Maqashid As-Syariah menyangkut kesejahteraan umat 

di desa Pakatto. penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif, dengan sumber data primer (informan penelitian) dan 

sumber data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian kali ini dilakukan 

melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam 

penelitian adalah nadzir wakaf dari beberapa masjid di desa Pakkato. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Reduksi Data (Data Reduction), 

Penyajian Data (Data Display), Penarikan kesimpulan (Conclusion 

Drawing/Verification). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan 

harta benda wakaf di Desa Pakatto belum mampu memenuhi lima prinsip  

Maqashid Syariah dalam kaitannya dengan peran nazir dalam mengelola dan 

memberdayakan harta benda wakaf yang produktif. Pengelolaan wakaf di Desa 

Pakatto telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang cukup baik 

karena masyarakat mampu berinteraksi sosial dengan baik. 

Kata kunci: Wakaf, Prinsip Maqashid Asy Syariah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam suatu negara, keadilan social merupakan suatu hal yang sangat 

dicita-citakan, khususnya Indonesia. Karena didalam pembukaan UUD 1945, 

Indonesia menempatkan keadilan pada kedudukan yang penting didalam 

konstitusinya. Bukan hanya menyangkut dalam hal ekonomi melainkan juga 

dalam hal bidang seperti keadilan hukum, politik dan social. Sebagai aspek yang 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi dan keadilan sosial 

sangat erat hubunganya.
1
 

Berbicara mengenai ekonomi, kemiskinan merupakan suatu persoalan 

yang rumit dihadapi dalam suatu negara. Pertama karena kemiskinan merupakan 

suatu hal yang massif kedua karena kemiskinan  merupakan suatu hal yang 

terstruktur serta meluas yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat dalam suatu 

negara. Oleh karena itu, negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang 

mempunyai wewenang untuk mengatur perekonomian dalam suatu  negara. 

Sekalipun begitu, tidak menutup kemungkinan setiap lapisan masyarakat juga 

mempunyai peranan yang signifikan dalam membantu mengentaskan kemiskinan. 

Bahkan peran agama juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sebagaimana 

ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang zakat dan juga wakaf, penerapan 

                                                             
1
Muhammad Alfin Syauqi, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan 

Umum”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVI No. 63, 2014, h. 369-383. 
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keduanya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka kemiskinan yang 

bersifat “struktural” tersebut.
2
 

Wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan social 

masyarakat muslim. Karena pentingnya kedudukan wakaf, sehingga para ulama 

menetapkan unsur dan syarat terhadap pelaksanaan wakaf, hingga dibuatkannya 

UU mengenai Wakaf.
3
 Dimana menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 

wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syari‟at.
4
 

Wakaf dalam sejarah, telah terbukti banyak membantu mengembangkan 

dakwah islam diberbagai belahan dunia. Seperti dalam hal pendidikan, pondok 

pesantren maupun masjid yang banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan 

hidupnya oleh wakaf. Hanya saja, wakaf sering dikaitkan dengan benda yang 

tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan lebih banyak diperuntukkan untuk 

pembangunan masjid sehingga cenderung kurang produktif.
5
 Fungsi masjid dalam 

sejarah kemunculannya tidak sekedar untuk “tempat sujud” an sich sebagaimana 

makna harfiahnya, tetapi multifungsi, sebagaimana pada masa Rasulullah, masjid 

berfungsi sebagai sentra kegiatan-kegiatan pendidikan, politik, ekonomi, sosial 

                                                             
2
Syafrudin Arif, “Wakaf Tunai Sebagai Alternative Mekanisme Redistribusi Keuangan 

Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV No. 1, 2010, h. 85-115. 

3
Marjudi, “Pelaksaan Wakaf Menurut Fuqaha dan Perundang-undangan di Indonesia”, 

Jurnal Al-Qanun, Vol. 17, 2014, h. 131  

4
Muhammad Sudirman Sesse, “Wakaf Dalam Perspektif Fikhi dan Hukum Nasional”, 

Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, No 2, 2010, h. 151 

5
Sudirman Hasan, “Wakaf Uang Dan Implementasi Di Indonesia”, Jurnal Syariah Dan 

Hukum, Vol. II No. 2, 2010, h. 162-177 
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dan budaya umat.
6
 Namun sekarang, bila sebidang tanah diwakafkan untuk 

masjid, maka yang terpikir, peruntukannya semata ibadah murni, padahal dengan 

total luas tanah wakaf yang ada, masih bisa dimanfaatkan agar lebih produktif 

lagi,seperti yang terdapat dalam arsip Departemen Agama (Depag) ditahun 2018, 

bahwa wakaf terbesar digunakan sebagai tempat ibadah (68%), sisanya untuk 

sarana pendidikan (8,5%), kuburan (8,4%), dan lain-lain (14,6%).
7
 Padahal luas 

tanah wakaf di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 4.359.443.170 m2 yang 

tersebar di seluruh provinsi dengan jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat 

adalah 287.160 lokasi dan belum bersertifikat 148.447 lokasi.
8
 

Ditahun 2019 sendiri berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) 

potensi asset wakaf mencapai 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 

420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang dapat menembus kisaran 188 

triliun pertahun. Namun potensi wakaf yang terealisasi hanya mencapai 400 

miliar. Disisi asset wakaf tanah sebanyak 337 bidang tanah yang belum 

bersertifikat dan 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat.
9
 

Seperti halnya di Kota Makassar, kebayakan harta benda wakaf yang 

diwakafkan berupa tanah yang kebanyakan diperuntukkan untuk membangun 

masjid. Padahal, menurut Sayyi Baqid bahwa benda, baik bersifat tetap (al-Uqar), 

                                                             
6
Syamsul Kurniawan, “Masjid Dalam Lintasan Sejarah Umat Islam”, Jurnal 

Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies, Vol. 4, No. 2, 2014, h.169. 

7
Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Pengelolaan Wakaf Produktif Ala Masjid” Situs Resmi 

Badan Wakaf Iindonesia, https://bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/765-pengelolaan-wakaf-

produktif-ala-masjid.html (8 Oktober 2020). 

8
Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, Situs Resmi 

Badan Wakaf Indonesia, (8 Oktober 2020). 

9
Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia”, Situs Resmi 

Badan Wakaf Indonesia,(10 Oktober 2020). 
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maupun bergerak (al-Manqul) seperti perlengkapan rumah, mashahif, buku- buku, 

senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf dan setiap benda yang boleh 

diperdagangkan dan dimanfaatkan (dengan tetap kekal zatnya), juga boleh 

dijadikan objek wakaf
10

.  

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan peneliti, di Desa Pakatto 

kebanyakan harta benda wakaf yang diwakafkan hanya berupa tanah dan 

peruntukkannya hanya untuk membangun sebuah masjid.  Berdasarkan data dari 

beberapa imam masjid yang juga bertindak sebagai nazhir seperti imam masjid 

Nurul Yakin Desa Pakatto mengatakan masih terdapat banyak kelebihan tanah 

wakaf untuk masjid yang belum di bangun karena kekurangan dana. Sama halnya 

dengan masjid An-Nasai‟, masjid Asy-Syahrir, masjid Al-Mujahidin, masjid 

Nurul Iman Arrahmah, dan masjid Nurul Hidayah yang belum pernah direnovasi 

sama sekali, juga terdapat banyak kegiatan yang dulunya dilakukan namun sudah 

jarang dilakukan sejak tahun 2019. 

Pengembangan wakaf di Indonesia dalam periode ini setidaknya memiliki 

tiga tantangan besar seperti, pertama susahnya memberi pemahaman kepada 

masyarakat tentang hukum wakaf produktif (cash waqf), sebagian mereka 

berkeyakinan bahwa wakaf harus berupa benda yang tetap dan tidak bisa berubah. 

Padahal terdapat wakaf uang (cash waqf) yang penggunaannya dapat digunakan 

untuk mengembangkan usaha yang produktif. Di Indonesia terdapat 85 persen 

jumlah penduduk beragama Islam. Apabila 5 persen saja dari jumlah tersebut 

berwakaf sebesar Rp.1000,- setiap bulannya atau sebesar Rp.12.000,- maka setiap 

                                                             
10

Abdul Haris Naim, “Pengembangan Obyek Wakaf Dalam Fiqih Islam Dan Hukum 

Positif Di Indonesia”, Ziswaf, Vol. 4, No. 2, 2017, h.249. 
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tahun akan terkumpul dana sebesar Rp. 131.400.000.000 atau minimal sekitar 1 

milyar rupiah lebih setiap tahunnya secara nasional.
11

  

Kedua, belum maksimalnya pengelolaan wakaf oleh nazhir wakaf 

sehingga menyebabkan adanya harta wakaf yang terlantar bahkan hilang sama 

sekali. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya 

(PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kepada 500 responden nazhir di 11 

Provinsi wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, 

daripada organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%)
12

 Selanjutnya 

yang ketiga, kurang profesionalnya nazhir wakaf yang ada sehingga 

mengakibatkan munculnya beberapa kasus baru yang justru memperlambat usaha 

pengembangan wakaf seperti sebagian nazhir yang kurang amanah, munculnya 

sengketa wakaf, dan berbagai persoalan lainnya.
13

 

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf, memiliki 

nilai kemaslahatan yang sangat besar.
14

 Keterlibatan pemerintah untuk mengatur 

masalah perwakafan merupakan atas dasar kepentingan kemaslahatan. Karena hal 

tersebut sudah menyangkut kepentingan umum jika tidak akan menimbulkan 

ketertiban, sesuai kaidah fiqiyah yaitu pemerintah berkewajiban mengatur 

                                                             
11

Alvien Nur Amalia, “Minat Masyarakat Jakarta Dalam Berwakaf Uang Pada Lembaga 

Wakaf”, Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking, Vol. II No. 2, 2018, h. 1-19 

12
Acep Zoni Saeful Mubarok, “Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan 

Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan 

Kota Tasikmalaya)”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2020, h. 83 

13
Suryani, Yunal Isra, “Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Maqashid Al-Syariah”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016, h. 21 

14
Abdurrofiil Ali, Irhamzaki, “Maslahah Pemberdayagunaan Wakaf Tunai Bidang 

Pendidikan Pada Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan 

Terapan, Vol. 4, No. 9, 2017, h. 726 
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kepentingan masyarakat berdasarkan kemaslahatan. Namun apalah artinya jika 

sesuatu yang ditafsirkan sebagai maslahah, nyatanya bernilai sia-sia.
15

  

Dari sini dapat diketahui pentingnya bagi pemerintah dalam memberikan 

edukasi dan memilah siapa yang akan mengelola harta benda wakaf dengan 

tingkat pemahaman yang dimilikinya sebagai nazir. Karena tugas dan peran nazir 

yang professional bukan hanya sebatas mengelola harta benda wakaf saja namun 

lebih dari itu, dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, 

kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan 

teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, 

pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehtan dan usaha-

usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.
16

Sehingga apabila nazir yang 

bekerja bukan atas dasar professional, tetapi karena ketokohan, kerabat dekat 

waqif, ataupun karena kepercayaan wakif maka, pengembangan harta benda 

wakaf tidak akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara 

menyeluruh.
17

 seperti yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yang 

menyatakan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Nalar yang dipakai dalam 

menghukumi gerakan tersebut adalah nalar ijtihād maṣlaḥī, yaitu sebuah nalar 

                                                             
15

Marjudi, “Pelaksaan Wakaf Menurut Fuqaha dan Perundang-undangan di Indonesia”, 

Jurnal Al-Qanun, Vol. 17, 2014, h. 144  

16
Racmadi usman, Hukum Perwakafan Di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), h. 134-135   

17
Rozalinda, Manajemen Wakaf produktif (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 52   
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yang mempertimbangkan kebaikan dan keburukan yang mungkin terjadi jika 

sebuah kebijakan hukum dilaksanakan.
18

 

Selain edukasi dari pihak nazir, wakif juga perlu diberikan pemahaman 

mengenai pentingnya berwakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan 

yang penting. Walaupun dalam al-Qur‟an, kata wakaf yang bermakna 

memberikan harta tidak ditemukan sebagaimana zakat, tetapi ia merupakan 

interprestasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan 

harta berupa sedekah dan ‘amal jariyah.
19

 Sebagaimana firman Allah dalam QS 

Ali-Imran (3): 92 

ٌ   نۡبشِ  ٱنٍَ تَُاَنُٕاْ  ِ ءٖ فإَ ۡٙ يَا تُُفِقُٕاْ يٍِ شَ َٔ  ٌََۚ ا تحُِبُّٕ  ً ٰٗ تُُفِقُٕاْ يِ َ ٱحَت  ِّ  للّ  ٢ٕعَهِٛىٞ  ۦبِ  

Terjemahnya: 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang 

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
20

 

Oleh sebab itu, maka maslahah bukan hanya sekedar media untuk 

melengkapi dan mematangkan ijtihad, namun lebih dari itu, dengan memperluas 

jangkuan ijtihad dan memberi ruang bagi tiap orang agar dapat memahami 

kehidupan dengan fluktuasi dan kompleksitasnya. Karena ketika teks-teks agama 

hanya diambil makna literal dan lahiriahnya, maka akan menjadi sempit dan 

pemahaman akan menjadi sedikit. Namun jika dipahami dengan illat dan 

tujuannya, maka akan sangat membantu dalam penerapan analogi dan 

                                                             
18

Suryani, Yunal Isra, “Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Maqashid Al-Syariah”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016, h. 19 

19
Abdul Nasir Khoerudin, “Tujuan dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-

Undang di Indonesia”, Jurnal Tazkiya, Vol.  19, No. 2, 2018, h. 6 

20
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007), h. 62 
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memberlakukan hukum sesuai dengan ciri alamiahnya dalam mewujudkan tujuan-

tujuan Syari‟ dengan cara menghindari terjadinya kerusakan dan mencari 

kemanfaatannya.
21

 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam permasalahan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dan 

pemberdayaan harta bnda wakaf, kedalam sebuah skripsi yang berjudul: 

“Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip 

Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian merupakan suatu objek yang akan digunakan sebagai 

pedoman dan arahan oleh penulis dalam melakukan penelitian untuk memperoleh 

dalam proses wawancara dan observasi maupun interview. Selain itu, focus 

penelitian juga merupakan batasan ruang dalam pembahasan penelitian. Tujuan 

dari focus penelitian ini agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia karena 

ketidakjelasan dalam pembahasan. Dengan demikian yang menjadi focus 

penelitian ini adalah peran nazhir dalam mngelola dan memberdayakan harta 

benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid Asy-Syariah. 

Untuk menyusun dan menganalisa yang akan ditulis oleh peneliti yang 

mendekati dengan judul penelitian ini, maka peneliti berupaya mengemukakan 

deskripsi focus yang berkaitan dengan peran nazhir dalam mngelola dan 

memberdayakan harta benda wakaf berdasarkan prinsip Maqashid Asy-Syariah. 

                                                             
21

Suryani, Yunal Isra, “Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Maqashid Al-Syariah”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No. 1, 2016, h. 28 
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Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf, memiliki 

nilai kemaslahatan yang sangat besar. Keterlibatan pemerintah untuk mengatur 

masalah perwakafan merupakan atas dasar kepentingan kemaslahatan dan tidak 

bisa dipungkiri bahwa wakaf memiliki kontribusi besar bagi berbagai bidang 

kehidupan. Besarnya peran wakaf secara lebih spesifik sangat terasa bagi 

perjalanan perkembangan Islam. Berbagai instititusi yang merupakan sarana 

pengembangan dan pembangunan peradaban Islam seperti tempat ibadah, 

lembaga pendidikan, kesehatan dan sosial yang dikelola oleh umat Islam sebagai 

implementasi ajaran Islam 

Sehingga lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan 

harta wakaf. Karena untuk mengelola harta benda wakaf agar tercipta 

kemaslahatan perlu adanya eksistensi dan kualitas SDM nadzir yang professional. 

Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan hukum) haruslah terdiri dari 

orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, 

menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya agar harta 

benda wakaf dapat dikelola dengan baik dan pemberdayaannya sampai kepada 

masyarakat secara menyeluruh.  

Dalam pemberdayaan wakaf, peran nazhir baik perseorangan maupun 

lembaga, sangat penting, karena yang mengelola wakaf adalah nazhir. Oleh sebab 

itu, kinerja dan pemberdayaan nazhir memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan 

wakaf. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa syariat Islam 
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dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat. Nalar yang dipakai dalam menghukumi gerakan tersebut adalah nalar 

ijtihād maṣlaḥī, yaitu sebuah nalar yang mempertimbangkan kebaikan dan 

keburukan yang mungkin terjadi jika sebuah kebijakan hukum dilaksanakan 

Di era sekarang ini, ilmu tentang maqashid syariah sangat diperlukan 

sebagai acuan dalam mengatasi berbagai permasalahan khususnya dalam dibidang 

ekonomi yang tidak hanya digunakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan 

ekonomi makro, tetapi juga digunakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi 

mikro. 

Pada prinsipnya tujuan didirikannya suatu hukum islam tidak lain adalah 

untuk mewujudkan (maslahah) kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan untuk 

mewujudkan maslahah yaitu melalui perlidungan terhadap lima aspek al-Kuliyyah 

al-khamsah yaitu: (1) memelihara agama (ḥifẓ al-dīn), (2) memelihara jiwa (ḥifẓ 

al-nafs), (3) memelihara akal pikiran (ḥifẓ al-„aql), (4) memelihara keturunan 

(hifz al-nasl), dan (5) memelihara harta kekayaan (ḥifẓ al-māl) hal inilah yang 

menjadi tolak ukur dalam menilai kemaslahatan pengelolaan dan pemberdayaan 

harta benda wakaf untuk kemaslahatan ummat. 

Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

N

No 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1

1 
Pengelolaan dan pemberdayaan 

harta wakaf 

- Profesional 

- Keadilan 

- Transparansi 
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- Keterjangkauan 

- Efisiensi  

- Dampak  

3

2 

Maqashid Asy-Syariah - Hifdz Ad-Din (perlindungan 

terhadap agama) 

- Hifdz An-Nafs (perlindungan 

terhadap jiwa) 

- Hifdz Al-Aql (perlindungan 

terhadap akal) 

-  Hifdz Al-Nasl (Pelindungan 

terhadap keturunan) 

- Hifdz Al- Maal (Perlindungan 

terhadap harta) 

3 Wakaf Produktif - Lembaga wakaf yang 

terakreditasi 

- Program yang bervariasi 

- Optimalisasi manfaat 

- Pengelolaan kreatif, profesional 

dan akuntabel 

- Rencana strategis 

5

4 

Kesjahteraan Ummat 

 

- Mampu menyediakan kebutuhan 

hidupnya 

- Memberikan pendidikan kepada 

anak-anak 

- Mapan 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 



 
12 

 

 
 

1. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa 

Pakatto? 

2. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan 

prinsip Maqashid Asy-Syariah di desa Pakatto ? 

3. Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan 

prinsip Maqashid As-Syariah menyangkut kesejahteraan umat di desa 

Pakatto? 

D. Kajian Pustaka 

Berbagai hasil penelusuran karya ilmiah berupa hasil penelitian terhadap 

beberapa literatur, penulis belum menemukan kajian yang serupa dengan 

penelitian penulis, terutama dalam segi judul. Namun terdapat beberapa rujukan 

yang memiliki kaitan penelitian lapangan (filed research) dan literatur pustaka 

(library research) berupa jurnal-jurnal yang memiliki kajian terkait dengan 

masalah yang penulis teliti dan dapat dijadikan sumber inspirasi dalam 

menuangkan ide-ide dan gagasan dalam penelitian ini. 
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 Tabel 1.2 Kajian Pustaka 

No. Nama, Judul 

Jurnal, Tahun 
Metode Penelitian Hasil Kontribusi Penelitian 

1.   Suryani, Yunal 

Isra, Wakaf 

Produktif 

(Cash Waqf) 

Dalam 

Perspektif 

Hukum Islam 

Dan Maqasid 

Al-Shari’ah, 

2016 

Pendekatan kualitatif 

dengan metode library 

research dengan 

merujuk beberapa 

sumber primer dan 

sekunder berupa 

buku atau kitab yang 

relevan dengan kajian.  

Wakaf uang merupakan gebrakan yang 

sesuai dengan prinsip agama (maqāṣid 

alsharī’ah) 

dan tuntutan sosial kemanusian. 

Program ini bisa bersinergi dengan 

program-program pemerintah dalam 

mewujudkan kesejahteraan rakyat 

sebagai 

manivestasi dari cita-cita besar Negara 

Indonesia yang tercantum dalam 

Pembukaan 

UUD 1945.  

Penggunaan teori 

yang sama Wakaf 

dan Maqasid al 

syariah yang sama 

halnya dengan 

maslahah 

2. Tiswarni, 

Peran Nazhir 

Dalam 

Pemberdayaan 

Wakaf 

(Tinjauan 

Berdasarkan 

Strategi 

Pemberdayaan 

Wakaf Badan 

Wakaf 

Alquran dan 

Pendekatan Kualitatif 

dengan menggunakan 

teknik trigulasi dan 

analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis deskriptif 

yang dilakukan baik 

bersamaan dengan 

pengumpulan data 

maupun sesudahnya 

Strategi yang diluncurkan oleh BWA 

menciptakan Program Wakaf Alquran 

dan membuat program-program yang 

inovatif abadi, memanfaatkan 

dukungan dari orang lain, menciptakan 

jaringan wakaf, mendistribusikan 

wakaf 

dan memanfaatkannya pada sasaran 

yang tepat. Sementara WATER juga 

menggunakan beberapa strategi yakni 

membuat wakaf untuk program 

manfaat, mendirikan perusahaan baru, 

Penggunaan teori 

yang sama yaitu 

pemberdayaan wakaf 
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Wakaf Center, 

2014 

memanfaatkan dukungan yang 

diterima, menciptakan jaringan dan 

kerjasama dalam wakaf, dan 

mendistribusikan 

hasil investasi wakaf pada sasaran yang 

tepat. 

 

3.  Sirajuddin, 

Asrum Yolleng, 

Pemberdayaan 

Tanah Wakaf 

Sebagai 

Potensi 

Ekonomi Umat 

Di Masjid Al-

Markaz Al-

Islami 

Makassar, 

2018 

Penelitian deskriptif 

kualitatif dengan 

pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian 

kualitatif. Metode 

pengumpulan data 

yang digunakan adalah 

observasi dan 

wawancara.  

Masjid al-Markaz al-Islami Jenderal M. 

Jusuf dalam pengelolaannya memiliki 

beberapa program yang bersifat 

produktif. Menerapkan fungsi 

manajemen. Masala komunikasi dan 

dinamika pengurus.  

Penggunaan landasan 

teori yang sama, yaitu 

permberdayaan harta 

wakaf 

4.  Abdul Haris 

Naim, 

Pengembangan 

Objek Wakaf 

Dalam Fiqih 

Islam dan 

Hukum Positif 

di Indonesia, 

2017 

Pendekatan kualitatif 

dengan metode library 

research  

 

Pengembangan objek wakaf seperti 

wakaf uang dibenarkan oleh Abdul 

Manan, karena sekarang ini uang 

menempati posisi penting dalam 

kegiatan transaksi ekonomi di berbagai 

negara di dunia, karena uang sekarang 

tidak hanya berfungsi sebagai alat 

tukar, tetapi sudah dianggap sebagai 

benda yang meskipun terjadi silang 

Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 
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pendapat di antara pakar fiqih dapat 

diperdagangkan 

 

5 Abdurrahman 

Kasdi, Peran 

Nadzir Dalam 

Pengembangan 

Wakaf, 2014 

Pendekatan kualitatif 

dengan metode library 

research  

 

Pengelolaan wakaf lebih potensial 

diterapkan oleh nadzir lembaga, baik 

organisasi maupun badan hukum, 

dibandingkan 

dengan nadzir perseorangan yang 

berbasis manajemen 

tradisional. Selain itu, berdasarkan 

jumlah pengurus dan staf, 

nadzir organisasi dan badan hukum 

jumlahnya lebih besar daripada nadzir 

perseorangan. Secara umum, 

pengelolaan wakaf dapat terarah dan 

terbina secara optimal, apabila 

nadzirnya amanah (dapat dipercaya) 

dan profesional. Karena dua hal ini 

akan menentukan apakah lembaga 

tersebut pada akhirnya bisa dipercaya 

atau tidak. 

Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

6 Risca Pratiwi 

Prasinanda dan 

Tika Widiastuti, 

Peran Nazhir 

Dalam 

Mengelola 

Penelitian deskriptif 

kualitatif dengan teknik 

triangulasi sumber 

Dengan dimasukannya uang dalam 

perundang-undangan Republik 

Indonesia melalui Undang-Undang No. 

41 tahun 2004, merupakan angin segar 

dan peluang baru bagi umat Islam 

Indonesia untuk mengelola dan 

Penggunaan landasan 

teori yang sama yaitu 

pengelolaan wakaf 

dan menggunakan 

metode penelitian 

yang sama yaitu 
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Hasil Wakaf 

Uang Pada 

Badan Wakaf 

Indonesia 

Jawa Timur, 

2019 

mengembangkan suatu potensi dana 

umat yang cukup besar dengan 

produktif dan professional dalam 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

kaum muslimin dan melepaskan umat 

Islam dari kemiskinan. Bahkan 

dimungkinkan, wakaf uang bisa 

menjadi jalan alternatif untuk melepas 

ketergantungan bangsa ini dari 

lembaga- lembaga kreditor multilateral 

sekaligus menstimulasi pertumbuhan 

ekonomi Indonesia khususnya ekonomi 

Islam. 

penelitian kualitatif 

dengan teknik 

triangulasi 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa literatur tersebut sama-sama 

membahas pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf untuk kemaslahatan 

masyarakat. Namun letak perbedaannya adalah bentuk pemberdayaan yang 

dilakukan berbeda-beda. Seperti ada yang melalui pemberdayaan wakaf dalam 

bentuk uang, pemberdayaan wakaf tanah, Al-Quran, wakaf badan, hingga 

pergantian nazhir dari nazhir perseorangan kebentuk hokum, semuanya mmiliki 

tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan potensi wakaf agar dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya 

maka dapat dituliskan tujuan penulisan yaitu : 

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di 

desa Pakatto  

2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf 

berdasarkan prinsip Maqashid Asy-Syariah di desa Pakatto 

3. Untuk mengetahui pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf 

berdasarkan prinsip Maqashid As-Syariah menyangkut kesejahteraan umat 

di desa Pakatto 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian peneletian dan 

tujuan yang ingin dicapai, maka diharapakan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat maupun konstribusi sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji bagaimana pengelolaan dan 

pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip maqashid syariah terkhusus 

pada desa Pakatto. Merujuk pada tujuan, maka penelitian ini dibingkai dengan 

konsep maqashid syariah atau maslahah, yang mana salah satu tujuan utama 

syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat. Wakaf, memiliki nilai kemaslahatan yang sangat besar. 

Sehingga untuk mewujudkan maslahah yaitu melalui perlidungan terhadap lima 

aspek al-Kuliyyah al-khamsah yaitu: (1) memelihara agama (ḥifẓ al-dīn), (2) 

memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs), (3) memelihara akal pikiran (ḥifẓ al-„aql), (4) 

memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan (5) memelihara harta kekayaan (ḥifẓ al-

māl) hal inilah yang menjadi tolak ukur dalam menilai kemaslahatan pengelolaan 

dan pemberdayaan harta benda wakaf, sehingga untuk menjaga kelima aspek 

tersebut dapat dilakukan melalui dua cara: 1) Min nahiyyati al-wujud (dari segi 

keberadaannya), yaitu dengan cara memelihara dan manjaga hal-hal yang dapat 

melanggengkan keberadaannya; 2) Min nahiyyat al- adam (dari segi tidak 

adanya), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya 

2. Manfaat Praktis  

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau 

masukan sebagai pengetahuan dan bahan perbaikan bagi pembaca. Adapun untuk 

pihak yang terkait, yaitu: 
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a. Bagi masyarakat, semoga penelitian ini dapat menjadi sarana informasi bahwa 

wakaf memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian umat 

yang bukan hanya dinikmati di dunia namun juga di akhirat dan tidak hanya 

terpusat pada wakaf tanah saja 

b. Bagi nazhir, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai 

pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf juga diharapkan dapat 

menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai 

pentingnya wakaf untuk kemaslahatan bersama 

c. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

kontribusi untuk menambah dan memperkuat penelitian sebelumnya serta 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan sumber informasi untuk penelitian 

sejenis dalam pengembangan ekonomi Islam. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Maqashid Syariah 

Secara etimologi, maqashid syarîah merupakan penggambungan dari kata 

al-maqashid dan al-syarîah. Maqashid merupakan bentuk plural dari qashd, 

maqshud, qushud atau maqshd yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada 

yaqshudu, yang memiliki beberapa arti seperti jalan lurus, menuju suatu arah, 

tidak melampaui batas, adil, tengah-tengah antara kekurangan dan berlebih-

lebihan. Sedangkan secara etimologi, Syarîah bermakna jalan menuju mata air, 

yang dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa maqashid syarîah adalah suatu makna dan 

nilai yang hendak direalisasikan dan dijadikan sebagai tujuan oleh pembuat 

Syariah (Allah swt) disamping adanya syariat dan hukum, yang diteliti oleh para 

ulama mujtahid dari teks-teks syariah.
22

 

Maqashid Syariah dapat juga diartikan sebagai kemaslahatan umat 

manusia. Kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang menyangkut pemenuhan 

penghidupan manusia, rizki manusia, dan perolehan tentang segala sesuatu yang 

dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh sebab itu maqashid 

syariah yang notabene sangat erat kaitannya dengan prinsip kemaslahatan, maka 

merupakan suatu kewajiban bagi manusia untuk melindunginya dan untuk 

melindungnya tersebut maka segala sesuatu yang secara aktual maupun potensial 

dapat merusak maslahah harus dilenyapkan. Syatibi menyatakan bahwa tidak ada 
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satupun hokum yang dibuat Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang 

tidak memiliki berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.
23

 

Sebelum menjelaskan tentang maqashid syariah, Syathibi menjelaskan 

lebih dahulu mengenai ta‟lîl al-syarîah yaitu illat disyariahkannya hukum. 

Menurut Syatibi, Allah menetapkan suatu hokum tidak lain hanyalah untuk 

kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ta‟lîl, berlaku pada 

semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang 

mengandung arti disyariatkannya hukum karena ada illat-nya, baik secara global 

maupun parsial.
24

 Contoh ta‟lîl secara global adalah firman Allah dalam QS al-

Anbiya (21) : 107 

 ٍَ ٛ ًِ هَ تٗ نِّهۡعَٰ ًَ كَ إلَِّ  سَحۡ يَآ أسَۡسَهَُٰۡ َٔٔٓ١ 

Terjemahnya: 

”Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.”
25

 

QS al-Maidah (5): 6. 

ا  َٓ أَُّٓٚ ٍَ ٱَٰٚ تىُۡ إنَِٗ  ن زِٚ ًۡ اْ إِراَ قُ ٕٓ ةِ ٱءَايَُُ ٰٕ هَ ذِٚكَُىۡ إنَِٗ  غۡسِهُٕاْ ٲفَ  نص  ۡٚ َ أ َٔ َْكُىۡ  جُٕ شَافِقِ ٱُٔ ًَ  يۡسَحُٕاْ ٱَٔ  نۡ

أسَۡجُهكَُىۡ إنَِٗ  َٔ ٍَِۚ ٱبشُِءُٔسِكُىۡ  ۡٛ إٌِ كُُتىُۡ جُُبُٗا فَ  نۡكَعۡبَ شُٔاَْۚ ٲَٔ  ٓ ٔۡ  ط  َ ٰٗ سَفشٍَ أ ٔۡ عَهَ َ ٓ أ ٰٗ شۡضَ إٌِ كُُتىُ ي  َٔ

 ٍَ ُكُى يِّ سۡتىُُ  نۡغاَئٓظِِ ٱجَاءَٓ أحََذٞ يِّ ًَ
ٔۡ نَٰ َ ٕاْ صَعِٛذٗا طَٛبِّٗا فَ  نُسَِّاءَٓ ٱأ ًُ  ً َ  يۡسَحُٕاْ ٲفهَىَۡ تجَِذُٔاْ يَاءٓٗ فتََٛ
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ذِٚكُى يِّ  ۡٚ َ أ َٔ كُىۡ  ِْ جُٕ ُٕ َُّۚ يَا ٚشُِٚذُ بِ ُ ٱُۡ كِ  للّ  نَٰ َٔ ٍۡ حَشَجٖ  كُى يِّ ۡٛ تَُّ  ٍنِٛجَۡعمََ عَهَ ًَ نِٛتُِى  َعِۡ َٔ شَكُىۡ  ِّٓ  ۥٚشُِٚذُ نِٛطَُ

 ٌَ كُىۡ نعَهَ كُىۡ تشَۡكُشُٔ ۡٛ ٦عَهَ   

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, 

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika 

kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau 

kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu 

kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang 

baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak 

hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”
26

 

Oleh sebab itu, maka maqashid syariah tidak hanya sekedar media untuk 

melengkapi dan mematangkan ijtihad, namun lebih dari itu, dengan memperluas 

jangkuan ijtihad dan memberi ruang bagi tiap orang agar dapat memahami  

kehidupan dengan fluktuasi dan kompleksitasnya. Karena ketika teks-teks agama 

hanya diambil makna literal dan lahiriahnya, maka akan menjadi sempit dan 

pemahaman akan menjadi sedikit. Namun jika dipahami dengan illat dan 

tujuannya, maka akan sangat membantu dalam penerapan analogi dan 

memberlakukan hukum sesuai dengan ciri alamiahnya dalam mewujudkan tujuan-

tujuan Syari‟ dengan cara menghindari terjadinya kerusakan dan mencari 

kemanfaatannya.
27

 

Di era sekarang ini, ilmu tentang maqashid syariah sangat diperlukan 

sebagai acuan dalam mengatasi berbagai permasalahan khususnya dalam dibidang 

ekonomi yang tidak hanya digunakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan 
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ekonomi makro, tetapi juga digunakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi 

mikro.
28

 

Pada prinsipnya tujuan didirikannya suatu hukum islam tidak lain adalah 

untuk mewujudkan (maslahah) kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan untuk 

mewujudkan maslahah yaitu melalui perlidungan terhadap lima aspek al-Kuliyyah 

al-khamsah yaitu: (1) memelihara agama (ḥifẓ al-dīn), (2) memelihara jiwa (ḥifẓ 

al-nafs), (3) memelihara akal pikiran (ḥifẓ al-„aql), (4) memelihara keturunan 

(hifz al-nasl), dan (5) memelihara harta kekayaan (ḥifẓ al-māl) hal inilah yang 

menjadi tolak ukur dalam menilai kemaslahatan pengelolaan dan pemberdayaan 

harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir, sehingga untuk menjaga kelima 

aspek tersebut dapat dilakukan melalui dua cara: 1) Min nahiyyati al-wujud (dari 

segi keberadaannya), yaitu dengan cara memelihara dan manjaga hal-hal yang 

dapat melanggengkan keberadaannya; 2) Min nahiyyat al- adam (dari segi tidak 

adanya), yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.
29

 

Prinsip Maqashid Syariah dalam kaitannya dengan peran nazir dalam 

mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang produktif yaitu sebaggai 

berikut: 

1. Tercapainya Tujuan Wakaf sesuai Syariat (hifz ad-Din)  

Nazhir professional yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai wakaf 

dalam hal pengelolaannya, akan lebih menjamin tercapainya tujuan wakaf dalam 

syariat Islam. Pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang profesional lebih 
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memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan dibandingkan dengan nazhir yang dipilih 

berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Jika nazhir wakaf tidak profesional dan 

menyebabkan harta wakaf terbengkalai maka nazhir tersebut dapat dikategorikan 

kepada pengelola yang mencederai agama dalam hal ini hifz ad-din. Wakaf 

merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki peran sangat penting bagi 

pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya dalam rangka untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 

yang mengatur tentang  nazhir yang diberi amanah untuk mewujudkan ketertiban dan 

keteraturan dalam pengelolaan harta wakaf yang berimbas pada terpeliharanya 

prinsip-prinsip syariat wakaf (hifz ad-Din).30 

Menurut al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat melindungi eksistensi 

salah satu dari kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai maṣlaḥah, tetapi setiap 

sesuatu yang dapat mengganggu dan mengabaikan salah satu dari kelima hal tersebut 

dinilai sebagai mafsadah serta menolak terhadap sesuatu yang mengabaikannya 

merupakan maṣlaḥah.31 

2. Meningkatkan profesionalitas Person Nazhir (hifz an-Nafs)  

Pada dasarnya subjek hukum dalam hukum perdata adalah orang atau yang 

dikenal dengan persoon. Subjek hukum orang (persoon) tersebut dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu pertama, naturalijk person (manusia pribadi) atau istilah lain subyek 

hukum dengan wujud fisik manusia dan kedua, rechtpersoon (badan hukum) atau 

dikenal dengan subyek hukum dengan wadah semu. Dalam terminologi fiqih 
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kontemporer istilah persoon disebut dengan syaksiyyah yang mencakup syakhsiyyah 

haqiqiyah maupun syaksiyyah i’tibariyah. Istilah sakhsiyyah haqiqiyah (naturalijk 

persoon) bila merujuk pada subyek hukum manusia, adapun yang dimaksud dengan 

syakhsiyyah i’tibariyah merupakan person selain manusia (recht persoon).32 

PP No. 28 Tahun 2004 dan KHI dikenal  dua macam nadzir, yaitu nadzir 

perseorangan dan nadzir badan hukum. Di Indonsia dalam praktiknya kebanyakan 

wakaf dikelola oleh nazhir perseorangan yang tidak ahli dibidangnya, sehingga  

belum memberikan dampak yang signifikan dalam memberdayakan harta benda 

wakaf. Nazhir yang merupakan nafs memiliki kewenangan serta tanggung jawab di 

hadapan hukum. Jika ditinjau dari teori maṣlaḥah, adanya nazhir badan hokum 

mampu mewujudkan kemanfaatan (jalb al-manfa‘ah) atau menghindari kemudaratan 

(daf’u al-madharrah). Karena apabila nazhir meninggal dunia, kegiatan pengelolaan 

wakaf masih bisa berjalan dengan digantikan pngerjaannya oleh badan hukum wakaf, 

disinilah letak hifz an-nafs, karena tetap terpeliharanya keberlangsungan pengelolaan 

wakaf demi kemaslahatan umat (hifz an-nafs).33 

3. Mengabadikan Manfaat Wakaf dan Meningkatkan Perekonomian (hifz al-

mal).  

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk 

mengisi semangat pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. 

Bahkan dalam UUD 1945 (bab XIV) terdapat bab khusus mengenai kesejahteraan 

sosial (sebelum amandemen), dan diubah menjadi perekonomian nasional dan 
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kesejahteraan sosial yang terdiri atas dua pasal. Oleh karena itu, wakaf dalam dimensi 

wakaf produktif untuk mensejahterakan masyarakat tidak lepas dari konstitusi negara 

yang berlaku.34 

Menurut sistem ekonomi Islam, wakaf memiliki tiga unsur penting dalam 

perekonomian yaitu: Pertama, Wakaf sebagai pengurang tingkat suku bunga (rate of 

interest) karena wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata yaitu 

dengan menyediakan sarana publik yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan 

biaya kepada pihak pemerintah. Kedua, Wakaf sebagai salah satu mekanisme 

redistribusi kekayaan (redistribution of wealth). Sistem wakaf mampu mengurangkan 

ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Ketiga Mekanisme wakaf 

mengandung unsur investasi dan tabungan (saving). Wakaf dari segi ekonomi 

merupakan tindakan yang menggabungkan antara investasi dan tabungan (saving). Ini 

karena wakaf sendiri adalah investasi, karena barang yang diwakafkan dapat 

menghasilkan manfaat dan faedah yang dibutuhkan masyarakat.35 

Disinilah peran nazhir dalam memproduktifkan harta wakaf agar lebih 

optimal, dengan tidak mengesampingkan ketiga unsur tersebut agar tercapai hifz al-

mal yang jelas mengandung kemaslahatan. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Gazâli 

bahwa setiap sesuatu yang dapat melindungi eksistensi hifdz al-mal dikualifikasi 

sebagai maṣlaḥah, tetapi setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan mengabaikan 
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dinilai sebagai mafsadah serta menolak terhadap sesuatu yang mengabaikannya 

merupakan maṣlaḥah.36 

4. Perlindungan terhadap Keturunan  

Keturunan merupakan bagian dari maslahah dharuriyah yang harus 

dilindungi. Dengan adanya pelaksanaan wakaf. Wakaf menjadi salah satu bekal 

bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf 

merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf 

tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Dalam fungsi sosial, wakaf 

merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan 

usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela 

melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan 

investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka 

waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Sehingga disinalh tanggung 

jawab besar nazhir dalam memproduktifkan harta wakif yang diberikan dengan 

tujuan ibadah agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya.
37

 Hal ini 

selaras dengan perintah Allah untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan 

miskin dan kelaparan dalam surat An-Nisa(4) :9 

نۡٛخَۡشَ  ٍَ ٱَٔ ىۡ فهَۡٛتَ قُٕاْ  ن زِٚ ِٓ ۡٛ فاً خَافُٕاْ عَهَ ٚ تٗ ضِعَٰ ىۡ رسُِّ ِٓ ٍۡ خَهۡفِ ٕۡ تشََكُٕاْ يِ َ ٱنَ لَّٗ سَذِٚذاً  للّ  ٕۡ نۡٛقَُٕنُٕاْ قَ َٔ٢   
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Terjemahnya: 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang 

benar.”
38

 

5. Perlindungan terhadap Akal dalam Asuransi Syariah 

Dalam aspek perlindungan terhadap akal atau salah satu contohnya adalah 

larangan Allah untuk minum-minuman keras atau minuman beralkohol. Dalam 

Al-Qur‟an sering kali disebutkan ayat-ayat yang menegaskan tertang akal 

manusia,
39

 diantaranya pada surat Al-Ankabut (29): 34-35. 

 ِِ زِ َْٰ مِ  ْۡ َ ٓ أ ٰٗ ٌَ عَهَ ٍَ  نۡقشَۡٚتَِ ٱإَِ ا يُُزِنُٕ اءِٓ ٱسِجۡزٗا يِّ ًَ ٌَ  نس  ا كَإَُاْ ٚفَۡسُقُٕ ًَ ٖٗبِ   

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota 

ini karena mereka berbuat fasik. Dan Sesungguhnya Kami tinggalkan 

daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal.”
40

 

Terpeliharanya hal-hal yang dapat merusak akal sehingga dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya merupakan nilai dari adanya kemaslahatan. Di dalam 

perjalanan sejarah umat Islam, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting 

dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat 

yang diberikan wakaf bagi masyarakat salah satunya melalui pendidikan. 

Walaupun berdasarkan data yang ada, pemberdayaan wakaf melalui sarana 

pendidikan hanya berkisar 8,5%, namun setidaknya wakaf telah menjalankan 
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sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Disinilah letak wakaf sebagai hifz al-aql  

memainkan perannya sebagai penyandang dana pendidikan.
41

 

B. Nazhir 

Secara bahasa nazhir berasal dari kata nazara yang berarti bashar 

(melihat), dan tadabbara (merenung). Selain makna tersebut, kata al-nazhr juga 

dapat diartikan dengan al-hafiz (penjaga), al-musyrif (manajer), al-qayyim 

(direktur), al-mutawalli (administrator), atau al-mudir (direktur). Di dalam 

literature lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab, orang 

yang mengelola dan mengatur property.
42

 

Adapun definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmud Faraj al-

Sanhuri, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, 

menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan 

manfaatnya kepada para mustahik, di mana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan 

kewajiban yang sesuai dengan syari‟at Islam.
43

 

Di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11, disebutkan bahwa 

tugas-tugas nazhir adalah:
44

 

a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 
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b. mengelola dan mengembangkan harta bennda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya; 

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. 

UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir 

dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang 

signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf 

dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga 

berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan 

mengelola harta wakaf.
45

 

Para ulama‟ dalam menentukan orang yang menjadi pengelola (nazir) 

melihat dari sasaran wakaf, apabila sasaran wakaf ditujukan untuk orang-orang 

tertentu maka pengelolanya adalah penerima wakaf(mauquf „alaih) tersebut, dan 

apabila sasaran wakaf untuk kepentingan umum maka sebagai pengelolanya 

adalah penguasa hukum wilayah. mayoritas ulama sunny menetapkan syarat-

syarat nazhir adalah Islam, baligh berakal, adil, dan mampu. Syarat yang terakhir 

ini menghendaki seorang nazhir harus profesional dan kompeten melaksanakan 

tugas kenazhirannya.
46

 

Menurut Wahiduddin Adams, Ketua Divisi Kelembagaan BWI, 

persyaratan nazhir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran undang-undang 
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wakaf kontemporer di beberapa negara muslim, tidak terkecuali Indonesia. Nazhir 

diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi 

pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir. Nazhir yang 

profesional adalah nazhir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan 

memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang 

diamanahkan kepadanya.
47

 

C. Harta benda wakaf 

Lembaga kenadziran memiliki peran sentral dalam pengelolaan harta 

wakaf secara umum. Oleh karena itu eksistensi dan kualitas SDM nadzir harus 

betul-betul diperhatikan. Nadzir (baik perorangan, organisasi maupun badan 

hukum) haruslah terdiri dari orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, 

berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan 

yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugastugasnya sesuai dengan jenis 

wakaf dan tujuannya.
48

 Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan 

terbina secara optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan 

profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada 

akhirnya bisa dipercaya atau tidak. Nadzir dapat dikatakan sebagai lembaga yang 

amanah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
49

 

 

                                                             
47

Risca Putri Prasinanda, Tika Widiastuti, “Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf 

Uang Pada Badan Wakf Indonesia Jawa Timur”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 

6, No. 12, 2019, h. 2554 

48
Muhammad Alfin Syauki, “Optimalisasi Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum”, 

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVI, No. 63, 2014, h 370 

49
Abdul Haris Naim, “Pengembangan Objek Wakaf Dalam Fiqih Islam dan Hukum 

Positif di Indonesia”, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 2, 2017, h. 254 



44 
 

 
 

a. Tanggung jawab.  

Tanpa adanya rasa tanggung jawab pada badan pengelola atau nadzir, 

maka harta yang dipercayakan kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. 

Oleh karena itu, setiap orang yang dipercaya menduduki lembaga kenadziran 

harus dipastikan bahwa orang tersebut memiliki tanggung jawab moral, sehingga 

di kemudian hari tidak akan terjadi kesewenangan, penyimpangan dan atau 

ketidakmampuan manajemen dalam pengelolaan wakaf. Aspek tanggung jawab 

oleh seorang nadzir menjadi kunci yang paling pokok dari seluruh rangkaian 

dunia perwakafan. Jika rasa tanggung jawab ini tidak dimiliki oleh orang atau 

lembaga nadzir, maka wakaf hanya akan menjadi institusi keagamaan yang tidak 

berfungsi apa-apa. 

b. efisien.  

Salah satu dari inti pengelolaan organisasi dan kelembagaan nadzir adalah 

efisien. Tanpa adanya efisiensi, lembaga kenadziran tidak akan optimal dalam 

pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Efisiensi di sini meliputi penggunaan 

biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek pembiayaan dalam 

pengelolaan harta wakaf. 

Atabik membagi periodesasi pengelolaan wakaf dalam tiga periode, yaitu: 

1) Periode tradisional, dimana wakaf masih dikategorikan hanya sebagai bagian 

dari ibadah mahdhah, berupa benda-benda fisik yang tidak bergerak (tanah untuk 

dibangun masjid, mushalla dan sarana pendidikan (Nadwi dan Kroessin, 2013; 

Muhammad dan Mubarak, 2018); 2). Periode semi professional: pengelolaan 

wakaf masih seperti periode tradisional, tetapi juga sudah mulai dikembangkan 
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pemberdayaan wakaf produktif secara sederhana; dan 3). Periode professional: 

pemberdayaan wakaf secara produktif dan professional sudah marak.
50

 

D. Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam 

Pemberdayaan menurut Mas‟oed adalah „Upaya memberikan daya 

(empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat.
51

 

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Menurut Imran (2008:30) konsep 

keberdayaan pada dasarnya adalah: Upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang 

adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, 

sosial, buadaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, 

negara, regional maupun intenasional.
52

 

Islam sebagai agama yang kaffah telah mengatur segala hal, termasuk 

menyikapi masalah kemiskinan. Dede Rodin menyatakan bahwa “…ada beberapa 

langkah yang ditempuh Al-Qur‟an dalam mengentaskan kemiskinan dan 

memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi 

makan, perintah berinfak, wakaf, perintah mengeluarkan zakat, pembagian 

ganimah dan fa‟i, penetapan hukum waris, larangan riba, larangan monopoli 
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(ihtikār) dan menimbun harta (iktināz).
53

 Dari pendapat tersebut, Allah swt 

berfirman dalam QS. Al-Hasyr (59):7 

آ أفَاَءَٓ  ُ ٱي  ِّ  للّ  ٰٗ سَسُٕنِ مِ  ۦعَهَ ْۡ َ ٍۡ أ ٰٖ ٱيِ نِزِ٘  نۡقشَُ َٔ سُٕلِ  نِهش  َٔ  ِ ٰٗ ٱفََلِلِ  ٰٗ ٱَٔ  نۡقشُۡبَ ًَ
َٰ ٍِ ٱَٔ  نۡٛتَ كِٛ سَٰ ًَ ٍِ ٱَٔ  نۡ  بۡ

ٙۡ لََّ ٚكَُ  نس بِٛمِ ٱ ٍَ كَ ۡٛ  بَ
ٌَ دُٔنتَََۢ يَآ ءَاتىَٰكُىُ  لۡۡغَُِۡٛاَءِٓ ٱٕ َٔ سُٕلُ ٱيُِكُىَۡۚ  َٔ  نش  ُّ فَ  يَافخَُزُُِٔ  ُۡ ىٰكُىۡ عَ َٓ ُٕٓاَْۚ ٲََ  َتَ

َه ٱ ت قُٕاْ ٱَٔ  ٌ   للّ  َ ٱإِ ١ نۡعِقاَبِ ٱشَذِٚذُ  للّ    

Terjemahnya: 

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

(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 bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat 

keras hukumannya.”
54

 

Kemiskinan merupakan masalah bagi semua negara, tidak terkecuali 

Indonesia. Masalah kemiskinan perlu mendapat perhatian serius dalam 

penyelesaiannya, karena dapat menimbulkan efek domino pada tatanan sosial 

masyarakat. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya tindak 

kriminalitas yang tinggi dengan alasan ekonomi. Hal ini sebenarnya dapat diatasi 

dengan pemberdayaan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat.
55
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Wakaf sebagai salah satu bentuk filantropi (kedermawanan) Islam 

memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan dan dikelola dalam 

menciptakan masyarakat lebih produktif. Di Indonesia, lembaga filantropi Islam 

banyak didirikan dengan salah satu tujuannya adalah menyalurkan sumbangan 

dana masyarakat ekonomi kelas menengah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, 

dan wakaf kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai salah satu dari 8 

kelompok atau asnaf. Lembaga-lembaga tersebut antara lain BWI (Badan Wakaf 

Indonesia), RZI (Rumah Zakat Indonesia), DD (Dompet Dhuafa), Baznas, Laznas, 

PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat), dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan 

lainnya yang memiliki divisi pemberdayaan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. 

Lembaga-lembaga ini menawarkan diri sebagai lembaga yang menerima dana 

amaliah ini baik secara individu maupun kolektif. Dana ini kemudian disalurkan 

dalam berbagai jenis program kegiatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
56

 

E. Wakaf 

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab “wakafa”. Asal kata 

“wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap 

berdiri”. Kata “wakafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasa-yabhisu-

tahbisan”. Kata al-waqf dalam bahasa arab mengandung beberapa pengertian: 

Alwaqfu bimagnattahbiisi wattasbiili Artinya : Menahan, menahan harta untuk 

diwakafkan, tidak dipindah  milikkan.
57
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Sedangkan wakaf menurut istilah oleh para ahli fiqh berbeda dalam 

mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalm 

memandang hakikat wakaf itu sendiri.
58

 Berbagai pandangan wakaf menurut 

istilah sebagai berikut: 

Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, 

tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. 

Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari si wakif, 

bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif 

wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul 

dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu Mazhab Hanafi 

mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, 

yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya 

kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”.
59

 

Mazhab Maliki, berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif 

melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut 

kepada yang lain dan wakif wajib menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh 

menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya 

untuk digunakan olah mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu 

berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti 

mewakafkan uang.Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk 

masa tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan 

                                                             
58

Khusaeri, “Wakaf Produktif”, Jurnal Al-A’raf, Vol. XII, No. 1, 2015, h. 79 

59
Khusaeri, “Wakaf Produktif”, Jurnal Al-A’raf, Vol. XII, No. 1, 2015, h. 79 



49 
 

 
 

benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan 

hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar 

sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu 

masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal 

(selamanya).
60

 

Dalil yang menjadi dasar disyari‟atkannya ajaran wakaf bersumber dari 

pemahaman teks ayat Al-Qur‟an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-

Qur‟an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah 

pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur‟an yang dikategorikan sebagai amal 

kebaikan. Demikian ditemukan petunjuk umum tentang wakaf walaupun secara 

implisit.
61

 Misalnya dalam QS. Ali-Imran (3): 92 

ا تحُِبُّونََۚ وَمَا تنُفِقوُاْ مِه شَيۡءٖ فإَِن   لۡبرِ  ٱلهَ تنَاَلوُاْ  َ ٱحَت ىٰ تنُفِقوُاْ مِم  ٢٩عَلِيمٞ  ۦبهِِ  للّ    

Terjmahnya: 

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang 

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
62

 

QS. Al-Baqarah (2): 261 

ثمَُ  ٍَ ٱي  ىۡ فِٙ سَبِٛمِ  ن زِٚ ُٓ نَ َٰٕ ٌَ أيَۡ ِ ٱُُٚفِقُٕ ائْتَُ حَب تٖٖۗ  للّ  بهُتَٖ يِّ َُۢ بتَتَۡ سَبۡعَ سَُاَبمَِ فِٙ كُمِّ سُ ََۢ َ ثمَِ حَب تٍ أ ًَ كَ

ُ ٱَٔ  َٔ  للّ  ٍ ٚشََاءَُٓۚ  ًَ عِفُ نِ ُ ٱٚضَُٰ سِعٌ عَهِٛىٌ  للّ  َٰٕٔ٦ٔ  
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Terjemahnya: 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.[166] Pengertian 

menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, 

pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-

lain.”
63

 

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik 

yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan 

umum maupun khusus.
64

 

1. Tujuan Umum : 

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. 

Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari 

sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-

masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik 

semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada 

yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan 

yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia 

untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, 

sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.
65
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2. Tujuan Khusus 

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, 

yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, 

manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari 

koridor maksud-maksud syari‟at Islam, diantaranya : Semangat keagamaan, yaitu 

beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya 

tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. 

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi 

dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan 

memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang 

mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak 

keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
66

 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun 

wakaf ada empat (4), yaitu : 1. Wakif (orang yang mewakafkan harta); 2. Mauquf 

bih (barang atau benda yang diwakafkan); 3. Mauquf ‘Alaih (pihak yang diberi 

wakaf/peruntukan wakaf); 4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu 

kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).
67

 

F. Kerangka Pikir 

Melaui kerangka pikir ini penulis berupaya mendeskripsikan hubungan 

atau tingkat keterkaitan beberapa poin yang dianggap penting dalam penelitian. 
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Sehingga, hal tersebut kemudian bisa dijadikan sebagai gambaran utama 

mengenai pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip 

maqashid syariah. Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. 

Wakaf, memiliki nilai kemaslahatan yang sangat besar. Keterlibatan pemerintah 

untuk mengatur masalah perwakafan tidak lain, hanyalah untuk kepentingan 

kemaslahatan. Namun kegiatan wakaf tidak akan berjalan tanpa adanya peran 

nazhir dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga nazhir dalam hal ini 

memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan harta benda wakaf sebagai 

upaya untuk meningkatkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip maqashid 

syariah yang merupakan landasan bagi para ulama dalam mematangkan ijtihadnya   
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistik atau cara kuantifikasi lainnya
68

. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia 

sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar 

alamiah.
69

  

Lokasi penelitian ini dilaksukan di desa Pakatto. Alasan peneliti memilih 

tempat ini sebagai lokasi penelitian karena terdapat kegiatan pengelolaan wakaf 

diwilayah tersebut. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif ditujukan 

untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. 

Menurut Creswell penelitian deskriptif adalah penedekatan penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya
70

. Selain 

pendekatan deskriptif analisis penelitian ini juga menggunakan pendekatan 
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normative yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mencari informasi 

dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya.
71

 

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dan pemberdayaan harta benda 

wakaf berdasarkan prinsip maqashid asy-syariah, termasuk upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengembangkan harta wakaf serta masalah-masalah yang 

dialami nazhir dalam mengelola harta benda wakaf. Pendekatan deskriptif yang 

digunakan pada penelitian ini, yaitu berusaha mendapatkan informasi yang 

selangkap mungkin untuk kemudian mendeskripsikan kembali hasil penelitian 

mengenai pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip 

maqashid syariah. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data 

primer dan sumber data sekunder.
72

 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data 

yang diperoleh langsung dari pernyataan nazhir yang mengelola harta benda 

wakaf, waqif pemilik yang menginfakkan atau mensedekahkan hartanya untuk 

dikelola oleh nazhir, serta masyarakat sebagai penerima manfaat hasil pengelolaan 

harta benda wakaf. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan 

cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, 

artikel, jurnal serta situs diinternet  yang berkenaan dengan penelitian yang 

dilakukan.   

D. Metode Pengumpulan Data 

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian. Bersamaan observasi ini dilakukan guna memperdalam data hasil 

pengamatan atau telaah dokumen.
73

 Kemudian Metode wawancara digunakan 

dalam penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih 

dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.
74

 Metode wawancara 

bertujuan untuk mencapai data primer tentang bagaimana pengelolaan dan 

pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan prinsip maqashid asy-syariah. Dan 

Metode dokumentasi digunakan peneliti sebagai sumber data yang dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Dalam 

menguji, menafsirkan dan meramalkan digunakan tehnik kajian isi 

(contentanalisis), yaitu tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan 
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melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan 

sistematis.
75

 

E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharismi instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih 

dan digunakan peneliti dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisis data 

agar penelitian tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya 

instrumen yang diartikan sebagai alat bantu merupakan saran yang dapat 

diwujudkan dalam benda, seperti pedoman wawancara dan sebagainya khususnya 

dalam penelitian kualitatif.
76

 

F. Teknik  Pengelolaan dan Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada 

tahap inilah seseorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh 

baik data primer maupun data sekunder. Analisis data ini berdasarkan pada data 

yang diperoleh dan telah terkumpul dari hasil penelitian yang diklasifikasikan 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu, analisis data dapat 

diberi arti sebagai makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu 

sendiri.  

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), Penarikan 

kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification).
77
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1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disamakan maknanya 

dengan istilah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga tabulasi data ) 

dalam penelitian kuantitatif. Ia mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil 

pengumpulan data selengkap mungkin dan memilahnya ke dalam satuan konsep 

tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
78

 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan atau 

dikelompokkan kedalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga data yang 

diperoleh dari reduksi data dapat dilihat secara lebih utuh.
79

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah penyajian data tersebut dapat berupa sketsa, synopsis, matriks, 

atau bentuk-bentuk lain yang sangat diperlukan untuk memudahkan upaya 

pemaparan dan penegasan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification).
80

 

G. Uji Keabsahan Data  

Bentuk pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

Teknik triangulasi, triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level 

mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan 

analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan 
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sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian
81

. Dalam teknik 

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada.
82

  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan 

sumber, triangulasi dengan metode, dan triangulasi dengan teori .  

1. Triangulasi dengan Sumber  

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama yaitu dengan wawancara secara 

medalam.
83

 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan 

jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi, membandingan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 
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tinggi, orang berada, orang pemerintahan, serta membandingkan hasil wawancara 

denga isi suatu dokumen yang berkaitan.
84

 

 

2. Triangulasi dengan Metode 

Tringulasi dengan metode yaitu melakukan pengecekan dan pemerikasaan 

terhadap hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data yang berbeda yakni 

observasi, dokumentasi, dan wawancara sehingga derajat kepercayaan data dapat 

sesuai dan valid untuk kemudian dibenarkan adanya. Tringulasi dengan metode 

terbagi menjadi dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
85

 

3. Triangulasi dengan Teori 

Tringulasi dengan teori adalah melakukan pengecekan dan pemeriksaan 

terhadap hasil penelitian dengan beberapa teori yang berbeda. Hal ini dilakukan 

agar data yang diperoleh sudah sesuai dengan teori-teori yang dibahas di bab 

sebelumnya. 

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data mengenai peran nazhir 

dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf berdasarkan prinsip 

maslahah, maka pengumpulan serta pengujian data yang diperoleh nantinya dari 

pihak pengelola yaitu nazhir serta mayarakat yang menjadi objek pemberdayaan 

hasil pengelolaan harta benda wakaf. Sehingga data yang diperoleh tersebut dapat 
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dikelompokkan atau diorganisasikan untuk kemudian dilakukan penarikan 

kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Pakatto yang mencakup 

keadaan geografis, kependudukan,  dan struktur desa.  

1. Kondisi Geografis 

Desa Pakatto merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Bontomarannu, yang terletak dibagian selatan Kabupaten Gowa dengan jarak 

tempuh kurang lebih 11 km dari ibu kota Kab. Gowa, dan jarak tempuh 23 km 

dari ibu Kota propinsi dan sekitar 2 km dari ibu kota kecamatan. Luas wilayah 

desa Pakkato kurang lebih  1.134 ha dengan batas-batas wilayah desa sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tumbuseng Kecamatan Palangga  

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Mata Allo dan Desa Sokolia 

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Nirannuang  

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Bontomanai 

2. Kondisi Kependudukan 

Jumlah penduduk Desa Pakatto sekitar 1.407 Kepala Keluarga (KK) 

dengan perbandingan laki-laki 2.690 jiwa dan perempuan sebanyak 2.754 jiwa. 

dan total Jumlah penduduk 5.444 jiwa. Jumlah ini cukup banyak dan merupakan 
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asset yang potensial yang dimiliki Desa Pakatto jika potensi ini diberdayakan 

dengan baik dan benar
86

.  

 

3. Visi Misi Desa 

Upaya merencanakan pembangunan daerah, rumusan visi merupakan hal 

yang harus diperhatikan karena dapat digunakan sebagai pedoman implementasi 

pembangunan. Secara konseptual, visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana 

dan bagaimana suatu daerah harus dibawa agar konsisten dan tetap eksis, 

antisipatif, inovatif serta realistis. Adapun visi dari desa pakatto sebagai berikut  

a) Adanya kemandirian masyarakat Desa Pakatto melalui bidang usaha 

pertanian, yang ditunjang oleh infrastruktur jalan yang memadai  

b) Meningkatnya Sumber Daya Manusia baik formal maupun Non formal  

c) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang ketenaga 

kerjaan,kependudukan serta keseimbangan mobilitas penduduk  

d) Keamanan dalam beraktifitas terjamin. 

e) Sehat jasmani dan rohani  

f) Tertatanya pemukiman serta pemamfaatan lahan secara maksimal  

Guna mencapai visi pembangunan, maka desa pakkato memiliki beberapa 

misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan 

baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) 
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mengetahui program-programnya dan hasil yang akan diperoleh di masa yang 

akan datang. Adapun misi desa pakatto adaah sebagai berikut 

a)  Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal 

maupun non formal yang mudah di akses dan dinikmati seluruh warga 

masyarakat tanpa terkecuali 

b)  Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilka 

insan Intelektual, insan Inofatif, dan Insan Interpreneur.  

c) Membangun dan mendorong terwujudnya keterampilan serta keahlian Baik 

Formal maupun Informal yang berbasiskan dan mengembangkan sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.  

d) Membangun dan medorong pembangunan Imprastruktur yang menunjang 

segala bidang usaha terutama pada sector pertanian, perkebunan, 

peternakan, dan perikanan.  

e) Membangun dan mendorong untuk mengembangkan usaha-usaha sector 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik pada tahapan 

produksi maupun pengolahan hasilnya sampai pada pemasarannya.  

f) Menjamin dan mendorong usaha-usaha terciptanya pembangunan disegala 

bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan, sehingga terjadi 

keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya  

g) Mengupayakan terciptanya pelayanan kesehatan yang memadai di semua 

daerah-daerah terpencil  

h) Menciptakan daya tarik Desa untuk di kunjungi masyarakat dari luar Desa.  
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i) Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal (Makassar) yang masih sangat 

kental dan di pegang kuat masyarakat Desa Pakatto  

j)  Meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dalam mewujudkan 

peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi dan informasi  

k) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi 

kependudukan . 

l) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindugan tenaga 

kerja. 

m) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai 

dengan daya tampung lingkungan dan persebaran penduduk yang terarah 

serta terkendali 

n) Memberdayakan fasilitas umum untuk meningkatkan sumber daya 

masyarakat
87

. 

B. Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf di Desa Pakatto  

Menurut Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian 

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu 

tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau 

kesejahteraan umum menurut syari‟at.
88

 Pengelolaan wakaf harus mengikuti 

prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam pengelolaan wakaf meliputi 
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profesional, adil, transparan, keterjangkauan dan efisiensi dampak. Berikut 

penjabaran mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa Pakatto:   

1. Profesional 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

peneliti berkaitan dengan Pakatto menunjukkan bahwa pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum dijalankan secara profesional 

kelembagaan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu  

“Belum ada pengelola wakaf secara lembaga profesional, 

jadi hanya swadaya masyarakat saja”
89

 

 

Pernyataan informan  1 dikuatkan dengan pendapat informan 2 

yang menjelaskan bahwa belum ada lembaga wakaf yang menangani 

permasalahan wakaf di Desa Pakatto. Hanya pengurus masjid atau takmir 

masjid yang biasanya ikut membantu dalam pengelolaan dan 

pemberdayaan harta benda wakaf di Desa Pakatto. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Informan 2 yaitu 

“Pengelolaan wakaf dikelola oleh pengurus masjid saja, 

belum ada lembaga khusus yang menangani masalah wakaf 

disini”
90

 

 

 Begitu juga yang disampaikan oleh informan 3 yang menjelaskan 

bahwa untuk prosedur wakaf biasanya menghubungi takmir atau 

pengurus masjid kemudian wakaf akan dikelola oleh pengurus masjid 

dan warga. . Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 3 yaitu 
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“Bagi warga yang ingin memberikan wakaf tanah 

biasanya akan menghubungi pengurus masjid untuk diberikan 

informasi mengenai prosedure pelaksanaan wakaf selanjutnya 

wakaf akan dikelola dan disimpan oleh pengurus masjid”
91

  

 

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto belum memiliki nadzir badan hukum sehingga pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf hanya dikelola oleh nadzir perseorangan. Meskipun 

dijalankan oleh nadzir perseorangan namun banyak warga yang telah 

mewakafkan harta miliknya untuk digunakan dalam pembangunan 

masjid. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 4 yaitu  

“Belum ada lembaga wakaf di desa ini mas, biasanya 

kami hanya memanggil ustadz menjadi nadzir dan saksi dalam 

pengelolaan wakaf yang diberikan oleh warga. Contohnya 

pembangunan pembangunan masjid di wilayah ini hasil wakaf 

yang diberikan oleh warga”
92

  

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 5 

yang menjelaskan bahwa pembangunan masjid berasal dari wakaf warga 

yang dikelola oleh pengurus masjid. Hal ini sesuai yang disampaikan 

oleh Informan 5 yaitu  

“Pembangunan masjid ini dahulu berasal dari wakaf 

warga, kemudian dikelola swadaya oleh pengurus masjid, jadi 

biasanya apabila warga ada yang memiliki keinginan untuk 

berwakaf maka akan berkonsultasi dengan pengurus masjid 

karena belum ada lembaga wakaf yang mengurusi di daerah sini, 

selanjutnya nanti ada pengurus masjid yang memiliki 

pengetahuan dan kemampuan sebagai nadzir biasanya akan 

diberikan arahan bagaimana prosedur wakaf yang benar” 
93
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Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto masih dikelola secara mandiri oleh pengurus masjid. Pengelolaan 

ini belum memiliki nadzir yang berbadan hukum karena belum adanya 

lembaga wakaf profesional yang menangani permasalahan wakaf di Desa 

Pakatto.  Lemahnya pelaksanaan kontrol pada kelembagaan organisasi 

wakaf, banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan penglolaan 

wakaf sehingga hilangnya eksistensi benda wakaf dan banyaknya 

persengketaan dengan pihak ketiga. Manajemen wakaf yang selama ini 

dilakukan oleh sementara pihak terkesan tertutup dan tidak profesional 

hendaknya harus ditinggalkan, harus diterapkan manajemen terbuka 

dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta profesionalitas dalam 

pengelolaannya karena segala sesuatu harus dipertanggung jawabkan. 

Hal ini sesuai dengan Al Quran surat An Nahl ayat 93 yang berbunyi 

 

ٍۡ ٚ شَاءُٓ  ٖۡ يَ ذِ ۡٓ َٚ َٔ ٍۡ ٚ شَاءُٓ  ٍۡ ُّٚضِمُّ يَ نٰـكِ  ٔ احِذةًَ   ٔ تً  ُ نَجَـعهََكُىۡ ايُ  ٕۡ شَاءَٓ اللّٰه نَ نـَتسُۡـــلهُ ؕ  َٔ َٔ    ٍ

 ٌَ ٕۡ هُ ًَ تىُۡ تعَۡ ُۡ ا كُ  ً  عَ

Yang artinya “Dan jika Allah menghendaki niscaya Dia 

menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia menyesatkan siapa yang 

Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”. 

2. Adil 

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto sudah cukup adil karena semua warga dapat memanfaatkan 
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masjid sebagai tempat ibadah. Wakaf masjid dapat digunakan warga 

untuk kegiatan sholat berjamaah dan kegiatan ibadah lainnya seperti 

pengajian. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu 

“Alhamdulillah.. dengan adanya wakaf masjid ini, 

masyakarat sekitar sangat terbantu karena tidak perlu berjalan 

jauh untuk beribadah”
94

  

 

 Begitu juga yang disampaikan oleh informan 2 yang 

menjelaskan bahwa untuk masjid yang dibangun diatas tanah wakaf ini 

sering digunakan untuk peringatan hari keagamaan umat islam. Hal ini 

sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“Alhamdulillah masjid ini dapat digunakan oleh banyak 

pihak baik digunakan untuk ibadah maupun pengajian. Tidak 

hanya masyarakat sekitar yang menggunakan namun apabila ada 

orang yang ingin mampir sholat tentu diijinkan untuk sholat 

disini”.
95

 

 

Informan 3 juga menjelaskan tentang penggunaan masjid dapat 

digunakan oleh banyak pihak baik itu untuk kegiatan masyarakat dan 

kegiatan keagamaan umat muslim 

“Masjid ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan 

yah, selain untuk sholat berjamaan biasanya digunakan untuk 

tempat mengaji anak anak dan orang tua, atau kadang digunakan 

untuk pengajian juga”.
96

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 3 

yang menjelaskan bahwa penggunaan masjid digunakan oleh warga 

secara adil. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 4 yaitu  
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“Penggunaan masjid digunakan secara adil oleh warga. 

Warga boleh saja menggunakan asal jelas ketentuannya dan 

bukan melakukan hal yang dilarang agama”. 
97

 

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

penggunaan masjid bagi masyarakat dengan ketentuan dan aturan yang 

jelas. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“Semua warga boleh menggunakan masjid ini karena 

masjid ini sebagai wakaf memang harus digunakan unttuk 

kepentingan bersama. Apabila ada kepentingan pribadi, maka ada 

aturan dan ketentuannya untuk peminjamannya”. 
98

 

 

Penggunaan masjid bagi masyarakat merupakan salah satu 

contoh pengelolaan wakaf secara adil. Masyarakat memiliki hak untuk 

beribadah di masjid hasil wakaf. Hasil pengelolaan tanah wakaf wajib 

diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya berdasarkan keadilan 

sosial. Di dalam pandangan Islam ditegaskan bahwa harta itu adalah 

milik Allah SWT dan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki 

olehNya untuk dibelanjakan dijalan Allah SWT. Perwakafan mempunyai 

fungsi sosial dalam arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang 

harus memberi manfaat secara langsung atau tidak langsung kepada 

masyarakat, jadi penggunaan harta oleh dirinya mempunyai dampak 

positif kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan ayat QS Adz Dzariyat 

ayat 19 

 

وِ َٔ  ۡٔ حۡشُ ًَ انۡ َٔ اىِٕٓمِ  هس  ىۡ حَقٌّ نِّ ِٓ انِ َٕ ٗۡۤۡ ايَۡ فِ  

Yang artinya “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang 

miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” 
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3. Transparan  

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda untuk wakaf tidak 

hanya berhenti pada pendayagunaan wakaf untuk usaha-usaha yang 

bersifat produktif tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan 

akuntabilitas. Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di 

desa Pakatto belum transparan karena hanya pengurus masjid yang 

mengetahui secara detil anggaran dana pengelolaan wakaf yang ada di 

Desa Pakatto. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 1 yaitu  

“Untuk laporan keuangan biasanya kita laporkan di 

pertemuan pengurus masjid, agar semua pengurus memahami 

aliran penggunaan dana yang digunakan”. 
99

 

 

Begitu juga yang disampaikan oleh informan 2 yang menjelaskan 

bahwa untuk laporan keuangan disampaikan dalam rapat rutin pengurus 

masjid. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“Per tiga bulan kita ada rapat evaluasi dengan warga 

biasanya kita sampaikan evaluasi dan laporan keuangan yang ada 

di masjid. ”
100

  

 

Informan 3 juga menjelaskan tentang tidak adanya 

pemberitahuan laporan keuangan di masyarakat secara umum hanya 

laporang keuangan rutin pada saat rapat keuangan bersama pengurus atau 

pengelola masjid. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 3 yaitu 

“Tidak ada laporan keuangan yang ditempel hanya laporan 

keuangan kepada pengurus atau pengelola saja”. 
101
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Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 3 

yang menjelaskan bahwa penggunaan keuangan wakaf habis untuk 

pembangunan masjid dan untuk laporan keuangan di sampaikan kepada 

pengurus RT dan pengurus masjid. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 

Informan 4 yaitu  

“Anggaran wakaf yang terkumpul hanya mencukupi untuk 

pembiayaan pembangunan masjid dan untuk laporannya kita 

sampaikan kepada pengurus RT dan pengurus masjid yang 

menghadiri laporan rutin”. 
102

 

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

transparansi keuangan yang dilakukan dengan menempel laporan 

keuangan pengelolaan pemberdayaan wakaf. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“untuk transparansi keuangan biasanya kami tempel di 

dinding pengumuman agar warga juga mengetahui bagaimana 

pengelolaan keuangan dari hasil wakaf di masjid. Selain itu 

biasanya kami laporkan pada setiap rapat rutin di pengurus 

masjid”.
103

 

 

Prinsip transparansi, dalam hal ini seorang Nazhir yang secara 

formal diberikan tugas dan kewenangan penuh untuk mengelola harta 

benda wakaf harus bersikaf transparan atau terbuka, sehingga Wakif 

maupun masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang segala usaha 

dan tindakan yang dilakukan oleh Nazhir dalam rangka pengelolaan harta 

benda wakaf. Terdapat beberapa nadzir yang sudah menjalankan prinsip 

transparansi namun ada pula yang hanya melaporkan kepada wakif dan 

pengurus masjid saja.  
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4. Keterjangkauan 

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto sudah menjangkau ke semua kalangan karena semua kalangan 

dapat memanfaatkan pengelolaan wakaf yang dijadikan masjid  di Desa 

Pakatto. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 1 yaitu  

“Alhamdulillah semua kalangan bisa menggunakan masjid 

ini, kami pengurus malah senang apabila ada yang memakmurkan 

masjid”. 
104

 

 

Begitu juga yang disampaikan oleh informan 2 yang menjelaskan 

bahwa masjid ini dapat digunakan oleh umat muslim dari semua 

kalangan. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“masjid ini boleh digunakan oleh semua kalangan asal 

agamanya islam yaah. ”. 
105

 

 

Informan 3 juga menjelaskan tentang penggunaan masjid dapat 

digunakan tidak hanya bagi warga sekitar namun juga warga diluar yang 

akan melaksanakan sholat. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 3 

yaitu 

“Boleh boleh saja, asalkan tujuannya untuk beribadah 

kepada Allah, mau tukang ojek atau tukang gorengan boleh 

beribadah di masjid ini ”. 
106

 

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa penggunaan masjid wakaf tidak hanya 

digunakan oleh warga sekitar tapi bagi siapa saja yang ingin beribadah 
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kepada Allah SWT. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 4 

yaitu  

“Kami malah senang apabila banyak yang sholat disini, 

karena masjid ini semakin banyak yang berdoa maka pahalanya 

akan mengalir semakin banyak, jadi apabila digunakan untuk 

ibadah meskipun bukan warga sekitar sini, ya tidak apa apa”. 
107

 

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan  

pengelolaan pemberdayaan wakaf telah menjangkau semua kalangan. 

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“Semua kalangan boleh memanfaatkan masjid ini 

khususnya untuk beribadah kepada Allah, insyaAllah masjid ini 

terbuka ”.
108

 

Asas terjangkau, menunjuk pada keterjangkauan bagi pihak-

pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan 

dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan 

dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau 

oleh para pihak yang memerlukan. Pengelolaan pemberdayaan wakaf  di 

desa pakkato telah menjangkau semua kalangan.  

5. Efisien Dampak 

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum 

sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus 

harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Penerapan 

prinsip pengawasan (controlling) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf 

berjalan secara efektif dan efisien.Pengembangan pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum terlihat efisien karena tidak 

adanya pengawasan berkaitan pengelolaan pemberdayaan harta benda 
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wakaf yang benar. Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat 

penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan 

pemerintah yang berkompeten. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 

1 yaitu  

“Tidak ada pengawasan dari pemerintah berkaitan dengan 

pengelolaan wakaf di masjid ini”. 
109

 

 

Begitu juga yang disampaikan oleh informan 2 yang menjelaskan 

bahwa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“karena hanya dikelola oleh pengurus masjid maka tidak 

ada pengawasan dari pemerintah, untuk warga alhamdulillah 

sudah percaya dan memahami mengenai pengelolaan wakaf.  ”. 
110

 

 

Informan 3 juga menjelaskan tentang tidak ada campur tangan 

pemerintah dalam pengelolaan wakaf di desa Pakatto.  Hal ini sesuai 

dengan pendapat informan 3 yaitu 

“Tidak ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan 

wakaf , karena murni dilaksanakan oleh warga saja”.
111

  

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa warga mendukung pengelolaan wakaf dan tidak 

ada pengawasan dari pemerintah. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 

Informan 4 yaitu  
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“alhamdulillah warga sangat mendukung pengelolaan dan 

pemberdayaan harta benda sebagai wakaf di Desa Pakatto, begitu 

pula dengan pemerintah tidak ada yang terlibat dalam pengelolaan 

pemberdayaan wakaf harta benda ”. 
112

 

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

efisiensi pengelolaan pemberdayaan wakaf harta benda karena tidak ada 

pengawasan dari pemerintah atau masyakat sehingga tidak ada masukkan 

untuk pengelolaan pemberdayaan wakaf harta benda. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“mungkin bisa dikatakan kurang efisien ya karena tidak 

ada masukan atau pengawasan dari pemerintah atau masyarakat 

sehingga tidak ada evaluasi dan masukan perbaikan berkaitan 

pengelolaan pemberdayaan harta benda wakaf”.
113

 

 

Dalam organisasi lembaga wakaf, efisiensi dapat dilihat dari 

usaha nadzir dalam penanganan wakaf bagaimana menggali, mengelola 

dan mendayagunakan sesuai dengan permintaan wakif. Ketika harapan 

wakif dan kenyataan penggunaannya telah sesuai maka terjadi 

keseimbang an dalam sub sistem sosial dan antar personal, antara wakif 

dan nadzir. Namun praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam 

berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana 

mestinya. Pengelolaan wakaf di Desa Pakkato belum mencapai efienssi 

karena belum ada pengawasan dari pihak lain sehingga belum diketahui 

apakah wakaf terpelihara dengan baik atau tidak.  

 

Tabel 4.1 Pengelolaan Wakaf di Desa Pakkato  

No Pengelolaan Wakaf Penjelasan 

1 Profesional 1. Kurang Berpengalaman 

2. Kurang Pengawasan 

3. Tidak Berbadan Hukum  
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2 Adil Sudah adil 

3 Transparansi Kurang transparan 

4 Keterjangkauan Menjangkau semua kalangan 

5 Efisiensi dampak Tidak efisien 

 

 

C. Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip 

Maqashid Asy-Syariah di Desa Pakatto 

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf berdasarkan 

prinsip Maqashid Syariah dalam kaitannya dengan peran nazir dalam 

mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf yang produktif yaitu 

sebagai berikut: 

1. Tercapainya Tujuan Wakaf sesuai Syariat (hifz ad-Din)  

Nazhir yang dipilih berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. 

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto hanya 

memilih nadzir berdasarkan kepercayaan terhadap ustadz yang dianggap 

mampu menjadi nadzir. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 1. Hal ini 

sesuai yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu  

“Biasanya kami memamnggil ustadz sebagai nadzir dan para 

takmir masjid sebagai saksi dan pembimbing dalam pengelolaan 

wakaf karena beliau beliau insyaAllah sudah berkompeten secara 

keilmuan agama”.
114

 

Begitu juga yang disampaikan oleh informan 2 yang menjelaskan 

bahwa nadzir di wilayah tersebut adalah pengurus masjid. Hal ini sesuai 

dengan pendapat informan 2 yaitu  

“biasanya nadzir yang mengurus pengelolaan wakaf ya 

pengurus masjid itu sendiri, atau kadang kita mengundang ulama 

yang lebih paham untuk memberikan amanah.”
115

 

 

                                                             
114

 Hasil wawancara dengan Bapak Haerudin pada tanggal 14 Desember 2020 
115

 Hasil wawancara dengan Amirudin pada tanggal 12 Desember 2020 



78 
 

 
 

Informan 3 juga menjelaskan tentang tidak ada pelatihan menjadi 

nadzir namun biasanya ada ustadz yang memiliki kompetensi dan 

pemahaman mengenai pengelolaann wakaf.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat informan 3 yaitu 

“Tidak ada nadzir khusus untuk mengelola wakaf, 

biasanya pengurus masjid yang dibimbing oleh ustadz yang sudah 

memahami akad dalam wakaf.  Karena memang tidak ada 

pelatihan menjadi nadzir yang tepat”. 
116

 

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa nadzir yang dipilih dipercaya mampu 

mengelola wakaf dengan baik. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 

Informan 4 yaitu  

“biasanya untuk memilih nadzir kami melihat pengetahuan 

agama yang dimiliki pengurus serta akhlak pengurus apakah 

amanah dalam menjalankan pengelolaan wakaf ”. 
117

 

 

Nazhir yang dipilih berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. 

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto hanya 

memilih nadzir berdasarkan kepercayaan terhadap ustadz yang dianggap 

mampu menjadi nadzir. Pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang 

profesional lebih memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan dibandingkan 

dengan nazhir yang dipilih berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan. Jika 

nazhir wakaf tidak profesional dan menyebabkan harta wakaf terbengkalai 

maka nazhir tersebut dapat dikategorikan kepada pengelola yang 

mencederai agama dalam hal ini hifz ad-din. Undang-undang Nomor 41 
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Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur tentang  nazhir yang diberi 

amanah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam pengelolaan 

harta wakaf yang berimbas pada terpeliharanya prinsip-prinsip syariat wakaf 

(hifz ad-Din).
118

 

 

2. Meningkatkan profesionalitas Person Nazhir (hifz an-Nafs)  

Nazhir yang dipilih berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan.Hal 

ini sesuai dengan pendapat informan 1. Pengembangan pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf di desa Pakatto belum memiliki nadzir badan hukum 

sehingga pengelolaan dan pemberdayaan wakaf hanya dikelola oleh nadzir 

perseorangan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu  

“Belum ada lembaga wakaf di desa ini mas, biasanya kami 

hanya memanggil ustadz menjadi nadzir dan saksi dalam 

pengelolaan wakaf yang diberikan oleh warga. Contohnya 

pembangunan pembangunan masjid di wilayah ini hasil wakaf yang 

diberikan oleh warga”.
119

  

 

Selanjutnya, pendapat yang disampaikan oleh informan 2 yang 

menjelaskan bahwa tidak ada lembaga khusus wakaf di wilayah Desa 

Pakatto. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“Tidak ada lembaga sampai hari ini hanya dari masyarakat 

saja”. 
120

 

 

Informan 3 juga menjelaskan tentang belum adanya nadzir yang 

berbadan hukum.  Hal ini sesuai dengan pendapat informan 3 yaitu 
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“Tidak ada nadzir khusus untuk mengelola wakaf, 

biasanya pengurus masjid yang dibimbing oleh ustadz yang sudah 

memahami akad dalam wakaf.  Karena memang tidak ada 

pelatihan menjadi nadzir yang tepat”. 
121

 

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa belum ada nadzir yang berbadan hukum karena 

belum ada lembaga legal wakaf di wilayah tersebut Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Informan 4 yaitu  

“belum ada nadzir yang berbadan hukum karena lembaga 

legalnya juga belum ada ”.
122

  

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

tidak ada nadzir berbadan hukum pengelolaan pemberdayaan wakaf harta 

benda karena tidak ada lembaga wakaf resmi dari pemerintah dalam 

pengelolaan pemberdayaan wakaf harta benda. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“disini tidak ada nadzir berbadan hukum karena dari 

pemerintah sendiri tidak mendirikan lembaga wakaf resmi di 

daerah sekitar sini”.
123

 

 

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto belum memiliki nadzir badan hukum sehingga pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf hanya dikelola oleh nadzir perseorangan. Hal ini 

dijelaskan dalam PP No. 28 Tahun 2004 dan KHI dikenal  dua macam 

nadzir, yaitu nadzir perseorangan dan nadzir badan hukum. Nazhir 

yang merupakan nafs memiliki kewenangan serta tanggung jawab di 

hadapan hukum. Jika ditinjau dari teori maṣlaḥah, adanya nazhir badan 

hukum mampu mewujudkan kemanfaatan (jalb al-manfa‘ah) atau 
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menghindari kemudaratan (daf’u al-madharrah). Karena apabila nazhir 

meninggal dunia, kegiatan pengelolaan wakaf masih bisa berjalan 

dengan digantikan pngerjaannya oleh badan hukum wakaf, disinilah 

letak hifz an-nafs, karena tetap terpeliharanya keberlangsungan 

pengelolaan wakaf demi kemaslahatan umat (hifz an-nafs).
124

 Namun 

pengelolaan dan pemberdayaan wakaf harta benda di Desa Pakatto 

belum memiliki badan hukum.  

 

3. Mengabadikan Manfaat Wakaf dan Meningkatkan Perekonomian (hifz al-

mal).  

Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di desa Pakatto 

mampu mengabadikan manfaat wakaf melalui pengembangan wakaf 

sebagai masjid sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal 

ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu  

“Alhamdulillah dengan pembangunan masjid ini dari wakaf 

warga dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga” 
125

 

 

Selanjutnya, pendapat yang disampaikan oleh informan 2 yang 

menjelaskan bahwa wakaf hanya dimanfaatkan untuk tempat ibadah saja 

sehingga belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini 

sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“alhamdulillah secara sosial dan spiritual masjid 

memberikan banyak sekali manfaat bagi masyarakat namun 

secara ekonomi belum bisa meningkatkan produktivitas di 

masyarakat karena masjid bukan lembaga profit”.
126
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Informan 3 juga menjelaskan tentang manfaat penggunaan wakaf 

masjid bagi masyarakat.  Hal ini sesuai dengan pendapat informan 3 

yaitu 

“Alhamdulillah adanya masjid disini dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat sekitar untuk sholat jamaah atau pengajian”. 
127

 

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa wakaf masjid membantu warga meningkatkan 

serta memudahkan warga dalam melalukan ibadah wajib.  Hal ini sesuai 

yang disampaikan oleh Informan 4 yaitu  

“Alhamdulillah warga jadi semakin semangat beribadah 

dengan adanya wakaf pembangunan masjid ”.
128

  

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

pengelolaan wakaf sebagai masjid dapat memberikan semangat 

beribadah namun berkaitan perekonomian umat, wakaf masjid belum 

mampu meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat. Hal ini 

sesuai yang disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“Alhamdulillah.. warga sangat bersemangat dalam sholat 

jamaah sehingga wakaf masjid ini dapat dirasakan manfaatnya 

bagi semua warga namun wakaf masjib belum bisa 

meningkatkan produktivitas ekonomi karena masjid belum 

sesuatu yang dapat menghasilkan uang atau laba”.
129

 

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto belum mampu mengabadikan manfaat wakaf dan pengembangan 

perekonomian (Hifz Al Mal) karena sebagian besar wakaf hanya digunakan 

untuk pengembangan masjid sebagai tempat ibadah bukan wakaf produktif 
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yang dapat mengasilkan laba sehingga mampu mencapai kesejahteraan 

masyarakat. Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto belum mampu mencapai tujuan wakaf sesuai Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Disinilah peran nazhir dalam memproduktifkan harta 

wakaf agar lebih optimal, dengan tidak mengesampingkan ketiga unsur 

tersebut agar tercapai hifz al-mal yang jelas mengandung kemaslahatan. 

Namun peran nadzir perseorangan masih sangat lemah dan hanya dijadikan 

sebagai pembimbing atau pengarah dalam pengelolaan wakaf masjid di 

Desa Pakatto.  

 

4. Perlindungan terhadap Keturunan  

Keturunan merupakan bagian dari maslahah dharuriyah yang harus 

dilindungi. Dengan adanya pelaksanaan wakaf. Wakaf menjadi salah satu 

bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. 

Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama 

harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Dalam fungsi 

sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan.. 

Sehingga disinilah tanggung jawab besar nazhir dalam memproduktifkan 

harta wakif yang diberikan dengan tujuan ibadah agar dapat dinikmati oleh 

generasi-generasi selanjutnya.
130

 Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 

Informan 1 yaitu  
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“Alhamdulillah dengan pembangunan masjid ini dari wakaf 

warga dapat dirasakan manfaatnya oleh semua warga” 
131

 

 

Informan 3 juga menjelaskan tentang manfaat penggunaan wakaf 

masjid bagi masyarakat. Manfaat ini tentu akan menjadi amal jariyah 

bagi pemberi wakaf (wakif).  Hal ini sesuai dengan pendapat informan 3 

yaitu 

“Alhamdulillah adanya masjid disini dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat sekitar untuk sholat jamaah atau pengajian”. 
132

 

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa wakaf masjid membantu warga meningkatkan 

serta memudahkan warga dalam melalukan ibadah wajib.  Hal ini sesuai 

yang disampaikan oleh Informan 4 yaitu  

“Alhamdulillah warga jadi semakin semangat beribadah 

dengan adanya wakaf pembangunan masjid ”. 
133

 

 

Pengembangan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di desa 

Pakatto telah mampu menjaga keturunan (Hifz An Nasab). Keturunan 

merupakan bagian dari maslahah dharuriyah yang harus dilindungi. 

Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir 

selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Dalam 

fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam 

memelihara keutuhan umat beragama, berbangsa dan bernegara demi 

keberlangsungan generasi yang akan datang. Konsep persatuan bangsa 

dengan mempertahankan kedaulatan negara seringkali dimaknai dengan 

turut serta dalam peperangan atau pertempuran. Konteks wakaf juga 
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dapat diwujudkan dengan pendirian rumah ibadah atau masjid agar dapat 

menjaga keberlangsungan umat islam. 

5. Perlindungan terhadap Akal  

Terpeliharanya hal-hal yang dapat merusak akal sehingga dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya merupakan nilai dari adanya 

kemaslahatan. Di dalam perjalanan sejarah umat Islam, wakaf telah 

memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan 

sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat yang diberikan wakaf 

bagi masyarakat salah satunya melalui pendidikan. Walaupun 

berdasarkan data yang ada, pemberdayaan wakaf melalui sarana 

pendidikan hanya berkisar 8,5%, namun setidaknya wakaf telah 

menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Disinilah letak wakaf 

sebagai hifz al-aql  memainkan perannya sebagai penyandang dana 

pendidikan.
134

 Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu 

“Alhamdulillah.. dengan adanya wakaf masjid ini, 

masyakarat sekitar sangat terbantu karena tidak perlu berjalan 

jauh untuk beribadah” 
135

 

 

 Begitu juga yang disampaikan oleh informan 2 yang 

menjelaskan bahwa untuk masjid yang dibangun diatas tanah wakaf ini 

sering digunakan untuk peringatan hari keagamaan umat islam. Hal ini 

sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“Alhamdulillah masjid ini dapat digunakan oleh banyak 

pihak baik digunakan untuk ibadah maupun pengajian. Tidak 
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hanya masyarakat sekitar yang menggunakan namun apabila ada 

orang yang ingin mampir sholat tentu diijinkan untuk sholat 

disini”.
136

  

 

Informan 3 juga menjelaskan tentang penggunaan masjid dapat 

digunakan sebagai tempat untuk pendidikan seperti pengajian bagi orang 

tua maupun anak anak. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 3 

“Masjid ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan 

yah, selain untuk sholat berjamaan biasanya digunakan untuk 

tempat mengaji anak anak dan orang tua, atau kadang digunakan 

untuk pengajian juga”. 
137

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa ini sesuai penggunaan masjid dapat digunakan 

untuk kegiatan pendidikan keagamaan. Hal yang disampaikan oleh 

Informan 4 yaitu  

“Masjid ini biasa digunakan untuk kegiatan Taman 

Pendidikan Al Quran bagi warga sekitar. ”
138

  

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

penggunaan masjid sebagai tempat untuk pendidikan. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“Alhamdulillah.. biasanya masjid digunakan untuk anak 

anak belajar mengaji, tidak hanya anak anak terkadang banyak 

orang tua yang ikut mengaji, selain itu masjid ini juga sering 

digunakan sebagai tempat kajian masyarakat”.
139

 

Wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam 

pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat 

yang diberikan wakaf bagi masyarakat salah satunya melalui pendidikan. 
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Walaupun berdasarkan data yang ada, pemberdayaan wakaf melalui sarana 

pendidikan hanya berkisar 8,5%, namun setidaknya wakaf telah 

menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Disinilah letak wakaf 

sebagai hifz al-aql  memainkan perannya dalam bidang pendidikan.
140

 

Masjid memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, ternyata memiliki lain 

sebagai tempat untuk mengembangkan dakwah dan pendidikan islam. Hal 

ini tentunya menunjukan bahwa Pengembangan pengelolaan dan 

pemberdayaan wakaf di desa Pakatto menjalankan perannya sebagai sebagai 

hifz al-aql melalui kegiatan pendidikan islam dan dakwah yang dilakukan di 

masjid wakaf.  

 

Tabel 4.2 Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf 

berdasarkan prinsip Maqashid As-Syariah 

 

No  Prinsip Penjelasan 

1 Tercapainya Tujuan 

Wakaf sesuai Syariat 

(hifz ad-Din)  

 

1. Berbasis kepercayaan 

2. Tidak memenuhi Syariat (hifz ad-

Din)  

 

2 Mampu Meningkatkan 

profesionalitas Person 

Nazhir (hifz an-Nafs) 

1. Bukan nadzir badan hukum. 

2. Dikelola oleh nadzir 

perseorangan.  

3 Tidak mampu 

mengabadikan Manfaat 

Wakaf dan 

Meningkatkan 

Perekonomian (hifz al-

mal).  

1. Wakaf belum mengembangkan 

perekonomian (Hifz Al Mal). 

2. Wakaf hanya berupa tanah untuk 

masjid bukan untuk mencari  

profit. 

3. Peran nadzir perseorangan masih 
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 sangat lemah.  

 

4 Perlindungan terhadap 

Keturunan (Hifz An 

Nasab) 

Wakaf juga dapat diwujudkan dengan 

pendirian rumah ibadah atau masjid.  

5 Sudah Melakukan 

Perlindungan terhadap 

Akal 

Masjid digunakan untuk berdakwah dan 

memberikan pengetahuan agama 

 

 

3. Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip 

Maqashid As-Syariah Menyangkut Kesejahteraan Umat Di Desa Pakatto. 

Berbagai macam konsep dalam mengukur kesejahteraan pada 

masyarakat. Awalnya kesejahteraan hanya diukur melalui konsep ekonomi 

saja namun ternyata terdapat indikator lain untuk mengukur kesejahteraan 

yaitu kualitas hidup. Kualitas hidup, seringkali disamakan dengan 

kepuasan hidup, serta dipandang sebagai konstruk komposit dari 

kebutuhan, tujuan dan keinginan seorang individu yang harus terpenuhi. 

Kebutuhan ini dipahami sebagai kebutuhan yang paling penting yang 

harus dimiliki individu. Salah satu kebutuhan yang paling penting dalam 

diri individu adalah kebutuhan spiritualitas. Kesejahteraan spiritual 

merupakan salah satu aspek agama dan aspek psikologis yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Bahwa kesejahteraan spiritual yang 

tinggi menjadikan manusia lebih bahagia dan lebih puas dengan 

kehidupannya.  

Pengelolaan wakaf di Desa Pakatto telah mampu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat yang cukup baik karena masyarakat mampu 

berinteraksi sosial dengan baik. Pengelolaan wakaf mampu dimanfaatkan 
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dengan baik oleh masyarakat desa pakkato. Hal ini tentu memberikan 

dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat pakkato baik secara 

materil maupun spiritual. Berbagai kegiatan masyarakat dilaksanakan di 

masjid masjid wakaf di daerah pakkato sehingga kehidupan masyarakat 

dalam berjalan harmonis dan menjunjung tinggi nilai gotong royong serta 

tolong menolong. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 1 yaitu 

“Alhamdulillah.. dengan adanya wakaf masjid ini, 

masyakarat sekitar sangat terbantu karena tidak perlu berjalan 

jauh untuk beribadah” 
141

 

 

 Begitu juga yang disampaikan oleh informan 2 yang 

menjelaskan bahwa untuk masjid yang dibangun diatas tanah wakaf 

sangat membantu masyarakat sehingga masyarakat dapat berinteraksi 

sosial dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat informan 2 yaitu  

“Alhamdulillah masjid ini dapat digunakan oleh banyak 

pihak baik digunakan untuk ibadah maupun pengajian. Tidak 

hanya masyarakat sekitar yang menggunakan namun apabila ada 

orang yang ingin mampir sholat tentu diijinkan untuk sholat 

disini, masjid ini dapat membantu masyarakat mas, jadi dengan 

adanya masjid ini kami warga selalu bahu membahu ketika ada 

agenda bersama”.
142

  

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa ini sesuai penggunaan masjid dapat digunakan 

untuk kegiatan sehingga masyarakat dapat bergotong royong menyiapkan 

agenda tersebut. Hal yang disampaikan oleh Informan 4 yaitu  
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“Alhamdulillah.. ketika ada permasalahan kita bisa 

selesaikan bersama, warga saling gotong royong apabila akan 

mengadakan suatu agenda ”
143

  

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

penggunaan masjid memberikan dampak positif bagi interaksi sosial di 

masyarakat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Informan 5 sebagai 

berikut 

“Alhamdulillah.. kita hidup damai disini, pemanfaatan 

masjid bagi masyarakat memberikan dampak bahwa masyarakat 

bisa saling tolerasi, bekerja sama dan gotong royong dalam 

melakukan kegiatan”.
144

 

 

Kondisi spiritualitas masyarakat desa Pakkato meningkat karena 

berbagai kegiatan agama dan pendidikan agama telah dilaksanakan di 

masjid masjid wakaf di desa pakkato. Hal ini membawa dampak positif 

bagi masyarakat karena secara spiritualitas yang tinggi semakin 

meningkatkan kepuasan hidup dan rasa syukur di masyarakat. Selain itu, 

masyarakat selalu berusaha mengaplikasikan pendidikan agama yang 

didapatkan melalui kajian di masjid masjid wakaf seperti bersedekah dan 

berlomba lomba dalam kebaikan sehingga masyarakat pakkato dapat hidup 

aman dan damai. Informan 3 juga menjelaskan tentang penggunaan masjid 

dapat digunakan sebagai tempat untuk pendidikan seperti pengajian bagi 

orang tua maupun anak anak. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh 

Informan 3 
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“Masjid ini digunakan untuk berbagai macam kegiatan 

yah, selain untuk sholat berjamaan biasanya digunakan untuk 

tempat mengaji anak anak dan orang tua, atau kadang digunakan 

untuk pengajian juga”. 
145

 

Pendapat diatas didukung pula oleh pendapat dari informan 4 

yang menjelaskan bahwa ini sesuai penggunaan masjid dapat digunakan 

untuk kegiatan pendidikan keagamaan. Hal yang disampaikan oleh 

Informan 4 yaitu  

“Masjid ini biasa digunakan untuk kegiatan Taman 

Pendidikan Al Quran bagi warga sekitar. ”
146

  

Informan 5 juga mengemukakan pendapat yang sama berkaitan 

penggunaan masjid sebagai tempat untuk pendidikan. Hal ini sesuai yang 

disampaikan oleh Informan 5 sebagai berikut 

“Alhamdulillah.. biasanya masjid digunakan untuk anak 

anak belajar mengaji, tidak hanya anak anak terkadang banyak 

orang tua yang ikut mengaji, selain itu masjid ini juga sering 

digunakan sebagai tempat kajian masyarakat”.
147

 

 

Tabel 4.3 Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf 

Menyangkut Kesejahteraan Umat Di Desa Pakatto 

 

No  Kesejahteraan umat Penjelasan 

1 Kualitas Hidup 1. Kualitas Hidup Baik 

2. Kehidupan Masyarakat Harmonis  

2 Konsep Spriritual  Peningkatan kondisi spiritualitas 

 

Tabel 4.4 Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf 

Berdasarkan Prinsip Maqashid As-Syariah Menyangkut Kesejahteraan 

Umat Di Desa Pakatto 

 

                                                             
145

 Hasil wawancara dengan Mistaji pada tanggal 13 Desember 2020 
146

 Hasil wawancara dengan Muhammad Hasri pada tanggal 10 Desember 2020 

 
147

 Hasil wawancara dengan H. Abdurrahman pada tanggal 9 Desember 2020 



92 
 

 
 

No  Indikator  Penjelasan 

1 

 

Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Harta 

Benda Wakaf di desa 

Pakatto 

Tidak Profesional 

Adil 

Kurang Transparan 

Keterjangkauan 

Tidak Efisiensi dampak  

2 Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Harta 

Benda Wakaf Berdasarkan 

Prinsip Maqashid As-

Syariah di Desa Pakatto 

Tidak Tercapainya Tujuan Wakaf sesuai 

Syariat (hifz ad-Din)  

 

Tidak Mampu Meningkatkan profesionalitas 

Person Nazhir (hifz an-Nafs) 

Tidak mampu mengabadikan Manfaat Wakaf 

dan Meningkatkan Perekonomian (hifz al-

mal).  

 

Perlindungan terhadap Keturunan (Hifz An 

Nasab) 

Sudah Melakukan Perlindungan terhadap 

Akal 

3 Kesejahteraan umat Kualitas Hidup Baik 

Konsep Spriritual Meningkat 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran diatas maka kesimpulan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut 

1. Pengelolaan wakaf di Desa Pakatto belum memenuhi prinsip 

pengelolaan dan pengembangan yang berifat profesional, adil, 

transparansi, keterjangkauan, dan efisiensi dampak.  

2. Pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di Desa 

Pakatto belum mampu memenuhi  lima prinsip  Maqashid Syariah 

dalam kaitannya dengan peran nazir dalam mengelola dan 

memberdayakan harta benda wakaf yang produktif  . 

3. Pengelolaan wakaf di Desa Pakatto telah mampu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat yang cukup baik karena masyarakat 

mampu berinteraksi sosial dengan baik.  

B. Saran 

Berdasarkan penjabaran dan kesimpulan diatas maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan pengelolaan wakaf 

meliputi  

1. Pendirian lembaga wakaf di Desa Pakatto agar pengelolaan wakaf 

di desa pakatto lebih baik. Peran lembaga-lembaga wakaf sangat 

diperlukan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum 

tentang pentingnya wakaf pada zaman sekarang untuk 
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kemaslahatan umat. Lembaga wakaf Indonesia atau pengelola 

wakaf (nadzir) perlu mengarahkan wakaf sekarang tidak hanya 

harus bersifat konsumtif dan tradisional tetapi bisa menjadi 

produktif dan lebih profesional dalam pengelolaannya. 

2. Pengadaan pelatihan mengenai pengelolaan wakaf produktif 

kepada nadzir- nadzir yang ada di Desa Pakatto. Hal ini bertujuan 

agar nadzir benar-benar seseorang yang berkualitas dan memiliki 

profesionalitas yang baik dalam mengelola wakaf produktif kelak. 
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