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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
Zai 
 

z 
 

zet 
 س 

 
Sin 
 

s 
 

Es 
 ش 

 
Syin 
 

sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 
 

s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 
 

d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
‘ain 
 

‘ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
Gain 
 

g 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

k 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

l 
 

El 
 م 

 
Mim 
 

m 
 

Em 
 ن 

 
Nun 
 

n 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

w 
 

We 
 ه  

 
Ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
hamzah 
 

’ 
 

apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

y 
 

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

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 

 

Huruf dan  

Tanda 

 

Nama 

 

fath}ahdan alif atau ya>’ 

 

ى| ...َ  ا... َ   

 

d}ammahdan wau 

 

 و ُ 
 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrahdan ya>’ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

  ى
 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 fath}ah 

 

a a  َا 
 

kasrah 

 

i i  َا 
 

d}ammah 

 

u u  َا 
 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah dan ya>’ 

 

ai a dan i  َْى  
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

  وَْ 
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu :  مَُوْتُ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالِ رَوْضَةُالَ   :raud}ah al-at}fa>l 

ُ  الَْمَدِ ْ نَةُالَْفَاضِلَة  : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

ُ  حِكْمَةالَْ   : al-h}ikmah 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( ّّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناَ 
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يْناَ   <najjaina : نَجَّ

ُ  الَْحَقّ   : al-h}aqq 

مَ نُ عِّ   : nu“ima 

 aduwwun‘ : عَدُو  

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

 .<maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i ,(ـــــِى  )

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَبى  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-

datar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسُ 

ُ  الَزَّلْزلََة  : al-zalzalah(az-zalzalah) 

ُ  الَْفَلْسَفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَْبلَادُ 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
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hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُرُوْنَ تأَْ   : ta’muru>na 

لن َّوْعُ اَ   : al-nau‘ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-

terasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n  

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

di>nulla>h دِ ْ ناُللهِ  للهِ باِ  billa>h   
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Adapun ta >’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

رَحْمَةِاللهِ هُ  مْفِي ْ hum fi> rah}matilla>h 

19. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, 

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
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disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 

KTP = Kartu Tanda Penduduk 

LGBT = Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Hasniati 

NIM  : 80600217008 

Judul  : Pemahaman Ayat-ayat Zakat di Kalangan Badan Amil Zakat 

(BAZNAS) Kota Makassar 

 

 Tesis ini membahas pemahaman ayat-ayat zakat di kalangan Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk 

mendeskripsikan ayat-ayat dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan konsep zakat; (2) 

Untuk mendeskripsikan pemahaman ayat-ayat zakat di kalangan \\ Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pendekatan penelitian adalah 

pendekatan tafsir dan pendekatan studi kasus. Adapun sumber data dalam penelitian 

ini adalah para jajaran pimpinan (komisioner) serta beberapa dari unsur pelaksana di 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar. Metode pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data 

melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau 

penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian dengan melalui uji triangulasi 

untuk memastikan validitas data terhadap fokus yang diteliti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dalam penelitian ini, ayat-ayat al-

Qur’an yang mengisyaratkan tentang zakat dibagi atas tiga. Pertama, ayat al-Qur’an 

yang mengisyaratkan kewajiban dalam menunaikan zakat, seperti tergambar dalam 

QS. al-Baqarah/2: 43, al-Taubah/9: 303, dan lain sebagainya. Kedua, ayat al-Qur’an 

yang meingisyaratkan tentang pengumpulan atau memungut zakat bagi mereka yang 

telah memenuhi syarat, seperti tergambar dalam QS. al-Taubah/9: 103. Dan ketiga, 
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yaitu ayat al-Qur’an yang meingisyaratkan untuk menyalurkan atau 

mendistribusikan kepada mereka yang berhak, sebagaimana tergambar dalam QS. al-

Taubah/9: 60. Dalam pengamatan penulis, begitu banyak ayat yang membahas 

terkait tentang zakat ini, tetapi, penulis membatasinya dengan mencantumkan tiga 

prinisip sebagaimana yang disebutkan di atas; (2) Pemahaman ayat-ayat zakat di 

kalangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar serta 

pengimplementasiannya sudah sesuai dan sejalan dengan nash al-Qur’an serta 

pendapat ulama tafsir. Selain itu, pemahamannya mudah untuk dipahami oleh setiap 

kalangan, khususnya masyarakat kota Makassar yang secara langsung menerima 

sosialisasi dan edukasi tentang zakat. Selain itu, penerapan ayat-ayat zakat yang 

dituangkan dalam setiap program, baik itu pada saat proses sosialisasi untuk 

membangkitkan gerakan berzakat, pengumpulan zakat, dan pendistribusian dan 

penyaluran  zakat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur’an serta UU 

Nomor 23 Tahun 2011.   

Implikasi penelitian ini adalah para petugas zakat (amil) di Baznas Kota 

Makassar, selain meningkatkan kinerja dengan berbagai upaya untuk 

mensejahterahkan masyarakat, juga lebih giat lagi dalam melakukan pembinaan-

pembinaan, sosoialisasi, dan dakwah terkait urgensi zakat kepada masyarakat kota 

Makassar, dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran serta meluruskan 

pemahaman tradisional, sehingga mereka menunaikannya sebagai salah satu 

kewajiban dalam Islam. Selain itu juga, menanamkan dan menjaga kepercayaan yang 

baik di tengah masyarakat sehingga dengan demikian, Baznas sebagai wakil 

pemerintah akan menjadi lembaga zakat yang paling diminati, khususnya di kota 

Makassar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Zakat merupakan kewajiban umat Islam, perintah tersebut tertuang pada 

kitab suci al-Qur’an, sehingga perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh umat Islam 

yang taat. Berzakat harus dimulai dengan upaya sungguh-sungguh untuk 

mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan hidup. Zakat merupakan rukun Islam 

yang ketiga dan menjadi pondasi utama pembentuk umat Islam. 

Zakat merupakan ibadah sosial (horizontal kemanusiaan), sementara salat 

merupakan ibadah individual (vertikal ketuhanan). Menurut Imam al-Gazali dalam 

kitab Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n, sebagaimana yang dikutip oleh Arif Mufraini, bahwa 

zakat merupakan alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah 

melalui upaya meminimalisasi konsumsi atas dasar kecintaan kepada Allah 

swt.1Salah satu upaya yang efektif dalam memahami hikmah zakat dalam Islam 

yaitu dengan memahami dengan baik ayat-ayat zakat melalui jalan praksis agar 

mampu memberikan solusi penyelesaian yang terbaik atas segala problem yang 

terjadi di masyarakat.2 

Pemerintah Negara Indonesia memiliki hak dan mempunyai kewajiban 

sebagaimana negara-negara Islam lainnya, menurut tinjauan hukum Islam, termasuk 

menegakkan sistem perzakatan. Hal ini sesuai dengan Dasar Negara Republik 

Indonesia, yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945, maka 

pemmerintah mempunyai tugas kewajiban untuk memberikan bimbingan dan 

                                                           

1M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Media Group, 2006), h. 5.    

2Nafis Irkhami, Membangun Etos Kerja Islami (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), h. 

11.  
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bantuan guna untuk melancarkan usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran 

masing-masing agama. Termasuk dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang berkaitan 

dengan persoalan agama Islam, mencakup, sejatinya pengelolaan zakat.3  

Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan dan 

keadilan sosial di duna dengan cara tolong menolong, yang kaya memberi bantuan 

kepada yang miskin, yang kuat memberikan pertolonganan kepada yang lemah. 

Zakat adalah salah satu instrumen penting dalam Islam untuk mensejahterahkan 

umat. Apabila pengelolaan zakat dikelola dengan baik serta didistribusikan dengan 

merata maka akan menimbulkan kesejahteraan, tidak saja pada individu tetapi pada 

umat dan negara. 

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal 

(‘iba>dah mahd}ah) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang 

lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (ma>l zaka>h), tarif zakat (miqdar al-

zaka>h), batas minimal harta terkena zakat (nis}a>b), batas waktu pelaksanaan zakat 

(h}aul) hingga sasaran pembelanjaan zakat (mas}a>rif al-zaka>h).4Bagi masyarakat 

awam yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang zakat, tentu akan 

mendapatkan bimbingan secara langsung oleh para petugas zakat (amil), selain itu 

dapat juga berkonsultasi lebih dalam lagi terkait hal-hal seputar zakat. 

Sementara itu pula, pelaksanaan zakat banyak juga diremehkan atau 

diabaikan oleh sebagian orang Islam, bahkan ada yang tidak lagi berzakat 

disebabkan pengetahuan yang terbatas dan tidak memiliki kesempatan untuk 

menunaikannya disebabkan oleh kesibukan-kesibukan duniawi. Padahal perintah 

                                                           

3Fifi Noviaturrahmah, Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah, dalam 

Jurnal Ziswaf, Vol. II, No. 2., Desember, 2015, h. 282 

4Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana: 2016), h. 1.  
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berzakat banyak terulang di dalam al-Qur’an yang menandakan ibadah ini sangat 

penting dalam Islam. Di antaranya dalam QS Al-Baqarah/2:43. 

ة َو آ ت واَالزَّك اة َو اركْ ع واَم ع َالرَّاك ع ين َ) َ(34و أ ق يم واَالصَّلَ 
Terjemahnya:  

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang 
rukuk.5 

Menurut H{asan al-Bas}ri, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Kats\i>r, bahwa 

membayar zakat merupakan suatu kewajiban, dan menuai manfaat jika 

menunaikannya.6Hal ini menandakan bahwa zakat merupakan ibadah yang memiliki 

konsekuensi manfaat yang sangat luas kepada sesama manusia khususnya bagi umat 

Islam sendiri. Selain itu, tentu mendapatkan manfaat kepada diri sendiri, yaitu 

sebagai pembersih harta yang masih tersisa serta dalam naungan keberkahan.  

Di dalam hadis pun, Rasulullah saw bersabda: 

رسولَاللهَوإقامَالصلَةَوإيتاءَ ب نيَالإسلَمَعلىَخمس:َشهادةَأنَلاَإلهَإلاَاللهَوأنَمحمدا
 7.الزكاةَوصومَرمضانَوحجَالبيت

Artinya:  
Islam dibangun di atas lima landasan: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain 
Allah, dan Muhamad utusan Alah, menegakan solat, menunaikan zakat, 
puasa ramadan dan haji. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Kewajiban zakat bagi umat Islam adalah di antara kebaikan Islam yang 

menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya. Hal itu karena begitu 

banyak manfaat zakat dan betapa besar kebutuhan orang-orang fakir, miskin, dan 

lain sebagainya kepada zakat. Diwajibkannya zakat, seharusnya dimanfaatkan sebaik 

                                                           

5Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 8.   

6Abdullah ibn Muh}ammad ibn Abd al-Rah}ma>n ibn Isha>q, Luba>b al-Tafsir min ibn Katsi>r , 

terj. M. Abdul Ghoffar E.M., (Cet. IV; t.tp: Pustaka Imam Syafi’i, 2005), h. 67. 

7Muh}ammad bin Isma>il Abu> Abdullah al-Ja'fi>, al-Jami' al-S}ah}ih} al-Mukhtas}ar, juz. I (Beiru>t: 

Da>r Ibn Kats\i>r al-Yamamah, 1987), h. 12.  
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mungkin sebab dengan zakat, masyarakat kalangan bawah merasa terayomi dan 

diperhatikan oleh mereka yang diberi rezeki yang melimpah, bukan sebaliknya 

menjadi jurang pemisah antara pihak kaya dan pihak miskin.  

Seringkali di tengah masyarakat terjadi ketidakpuasan dan kurang memahami 

pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, 

karena mereka mengklaim bahwa merekalah yang lebih berhak daripada yang lain. 

Padahal di dalam al-Qur'an, hal ini telah dirinci dan telah menjadi dalil Qat}'i. Oleh 

karena itu, dibutuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hal-hal yang terkait 

dengan zakat, sehingga nantinya dapat terealisasikan asas Islam yang satu ini ke 

tengah-tengah masyarakat dengan benar dan tepat.  

Salah satu cara untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat tentang 

zakat adalah melalui kajian yang komprehensip terhadap kitab yang menjadi 

pedoman umat Islam, yaitu al-Qur’an dan sunnah rasulullah saw. Oleh karena itu, 

melalui penelitian ini, penulis mencoba menguraikan tentang zakat dalam al-Qur'an, 

serta pemahamannya di kalangan tokoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

kota Makassar.   

Zakat merupakan bagian inti umat Islam bermula dari dua tatanan sosial 

dengan ruang lingkup yang dalam dan luas, baik sisi material, sosial dan spiritual.8 

Zakat diharapkan menjadi instrumen utama yang berfungsi sebagai penyalur aliran 

kekayaan umat Islam. Dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 

merupakan institusi resmi yang akan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang 

                                                           

8Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 3; Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.  

308 



5 
 

 
 

berhak mendapatkannya secara merata.  Hal ini tertera dalam pada QS al-Taubah/9: 

103: 

َس ك نٌَل ه مَْو اللَّهَ  ت ك  مَْإ نََّص لَ  َع ل يْه  ق ةًَت ط ه  ر ه مَْو ت  ز ك  يه مَْب ه اَو ص ل   نَْأ مْو ال ه مَْص د  َس م يعٌَع ل يمٌَخ ذَْم 
(304) 

Terjemahnya:  

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 
mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu 
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
Mendengar, lagi Maha Mengetahui.9 

Harta yang dimiliki dibersihkan dan disucikan setelah zakatnya dikeluarkan, 

jiwa pemiliknya menjadi tenang sehingga mereka tidak akan merasakan kegundahan, 

kegelisahan dan kekhawatiran terhadap harta benda yang dimilikinya. Saat ini, 

masyarakat Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Kota Makassar, media 

untuk menunaikan zakat sudah tersedia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Makassar. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar terlahir dari Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, mengukuhkan peran, 

sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan 

dana Sosial keagamaan Lainnya (DSKL). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Kota Makassar merupakan lembaga resmi dan yang dibentuk oleh Pemerintah di 

Kota Makassar yang unsur pimpinanya ditetapkan oleh Walikota Makassar 

berdasarkan keputusan Walikota Makassar nomor: 1762/451.12/KP/XII/2015 yang 

memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah 

(ZIS) pada wilayah Kota Makassar. 

                                                           

9Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan terjemah, h. 273. 
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Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar sebagai lembaga 

Pemerintahan non-struktural yang bersifat mandiri, merencanakan dan 

melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, 

sedekah dan dana sosial lainnya (DSKL), untuk peningkatan kesejahteraan umat dan 

penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. Dengan demikan, Badan Amil Zakat 

Nasional (Baznas) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar 

bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berazaskan Syariat 

Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan 

Akuntabilitas.10 

BAZNAS Kota Makassar memiliki visi Kota Zakat, dimaksudkan adalah 

Kota Makassar yang memiliki potensi umat yang mayoritas dan memadai. 

Diantaranya, potensi jumlah umat Islam dengan infrastruktur sosial ekonomi umat 

yang ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan ummat Islam yang 

menjanjikan kekuatan kultural Kota Makassar yang nyaman sekaligus religius. 

Berkah, dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi zakat, infak dan sedakah 

(muzakki), pengelola ZIS (amil) dan berkah bagi penerima ZIS (mustahik) Nyaman 

dimaksudkan adalah mewujudkan proses pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat, infak dan sadakah yang semakin transparan, akuntabel, efisien 

dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan umat (muzakki) untuk 

membayar zakat, infak dan sedekah seuai dengan syariat Islam.11 

                                                           

10Website Baznas Kota Makassar, diakaes pada hari Jumat, 11 Oktober 2019, pukul 19.00 

wita. 

11Author: Jashman Maulana Ali, Tanggal: 2018-10-19 05:41:39 
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Untuk semua dimaksudkan adalah proses, pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat, infak dan sedakah dapat dinikmati dan dirasakan oleh 

Mustahik tanpa diskriminasi. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar memiliki misi: 1) 

Meningkatkan kesadaran muzaki berzakat, berinfak dan bersedekah, 2) 

Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sadakah untuk meningkatkan 

martabat dan kesejahteraan mustahik, 3) Terciptanya manajemen BAZNAS yang 

profesional dengan didukung Sistem Informasi Teknologi.12 

Dengan demikian, dari uraian di atas, maka peneliti akan mengkaji tentang 

pemahaman ayat-ayat zakat di Baznas Kota Makassar. Selain mendapatkan 

pemahaman para tokoh, peneliti pun akan menelusuri program-program yang 

terapkan oleh Baznas Kota Makassar dan melihat kesesuaiannya. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus 

Untuk memberikan pemahaman yang utuh, maka penulis akan mengurai 

sebagai berikut: 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini diharapkan terarah pada rumusan masalah, maka adapun fokus 

penelitian ini adalah pemahaman ayat-ayat zakat yang dibatasi pada ayat-ayat 

tentang kewajiban dalam menunaikan zakat, pengumpulan zakat, dan 

/mendistribusikan dan mendayagunakan zakat kepada para mustahik oleh Badan 

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

                                                           

12Author: BAZNAS Kota Makassar, Tanggal: 2018-10-20 01:17:51 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, term “pemahaman” merupakan 

suatu proses, cara, perbuatan memahami dan memahamkan.13Menurut Benyamin, 

pemahaman adalah kemampuan untuk memberikan interpretasi atau mengulang 

informasi dengan menggunakan media bahasa sendiri.14Jadi, menurut penulis, 

pemahaman adalah suatu kegiatan untuk memberikan interpretasi mengenai suatu 

kajian tertentu yang berguna untuk memberikan pengetahuan maupun rasa 

pemahaman. 

Sedangkan ayat-ayat tentang zakat adalah firman Allah swt. dalam al-Qur’an 

yang di dalamnya memuat konsep tentang zakat, baik itu kewajiban dalam 

menunaikan zakat, mengumpulkan atau menghimpun zakat serta mendsitribusikan 

atau menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana hakikat zakat dalam al-Qur’an? 

2. Bagaimana pemahaman ayat-ayat zakat di kalangan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota Makassar? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, yang menjadi inti pembahasan adalah Pemahaman 

Ayat-ayat Zakat di Kalangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di daerah Kota 

Makassar. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan tentang zakat, baik dalam 

bentuk buku, jurnal, dan sebagainya. 

1. Tesis Neli yang berjudul Manajemen Zakat di Lembaga Amil Domper 

Ummat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Tahun 2017. Dalam tesis ini 

                                                           

13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 812.   

14Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 77.  
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dijelaskan bahwa 1) Manajemen pengelolaan dalam bidang pengumpulan dan 

pendistribusian zakat di lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten 

Sambas, dalam aspek perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan 

pengorganisasian sudah berjalan dengan baik. Tetapi, dalam aspek 

manajemen pengelolaan dana dalam pendistribusian belum tepat dan belum 

sesuai dengan aturan hukum Islam. 2) Implikasi dari pendistribusian zakat di 

Lembaga Amil Zakat Dompet Ummat Kabupaten Sambas belum 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, hal ini 

disebabkan dalam pembagian proporsional zakat belum sesuai dengan 

syari’at. 

2. Tesis Nugraha Hasan yang berjudul Pengelolaan Zakat Mal Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus 

Baznas Kabupaten Sidrap) Tahun 2017. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa 

pengelolaan zakat mal di Baznas Kabupaten Sidrap belum berjalan secara 

maksimal untuk menggali potensi zakat yang ada di daerah tersebut. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat. Seperti tidak tersedianya 

pengelola zakat yang memiliki kemampuan operasional dan professional 

yang mampu bekerja secara maksimal. Selain itu, faktor kepercayaan 

masyarakat juga menjadi penghambat di mana mereka khawatir bahwa dana 

zakat tersebut tidak sampai kepada yang berhak menerimanya.  

3. Tesis Ihwan Wahid Minu yang berjudul Peranan Zakat Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota 

Makassar) tahun 2017. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa mekanisme 

pengelolaan zakat di Baznas Kota Makassar sudah cukup baik, tetapi masih 
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terdapat kendala-kendala yang cukup menghambat. Adapun peranan zakat 

dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar berjalan dalam bentuk 

bantuan  zakat komsuntif dan bantuan zakat produktif dan pelaksanaannya 

berjalan sesuai dengan UU dan syaria’at Islam. 

4. Tesis Muhammad Zaid Alaydrus yang berjudul Pengaruh Zakat Produktif 

Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada 

Baznas Kota Pasuruan Jawa Timur, tahun 2016. Dalam tesis ini dijelaskan 

bahwa ZIS produktif mempunyai pengaruh signifikan dalam upaya 

pertumbuhan usaha mikro mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur, 

penambahan dana ZIS produktif akan meningkatkan pertumbuhan usaha 

mikro mustahik. 

5. Zakat dalam Perekonomian Moderen ditulis oleh Didin Hafiduddin, 

menjukkan ayat-ayat kewajiban zakat, pujian bagi yang berzakat dan 

ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan zakat. Islam menjadi jalan 

mengimplementasikan syariat dari Tuhan terutama perintah-perintah yang 

langsung tertuang dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Pada buku tersebut juga 

terdapat hikmah dan berbagai hal tentang konsep zakat sampaya cara 

pembayaran zakat. 

6. Hermawan dan Rini (2016) menulis buku berjudul Pengelolaan Dana Zakat, 

Infaq, dan Shadaqah Persfektif Shariah Enterprise Theory. Menggunakan 

metode analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

bahwa pelaporan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 

Sidoarjo sebagian sudah sesuai dengan konsep al-Qur’an, bahwa aspek 

pembiayaan dakwah sosial, sosialisasi zakat, dan layanan jemput zakat,  serta 
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bantuan sarana tempat ibadah harus terdistribusikan dengan baik dan merata, 

ditambah lagi pembiayaan pendidikan,  kesehatan,  biaya hidup,  serta 

bantuan lainnya kepada masyarakat kurang mampu. 

7. PSAK109 Pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota 

Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap amil 

dan norma subyektif amil terhadap minat mengimplementasikan praktik 

zakat dan Infak/sedekah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap amil 

tidak berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi 

zakat dan infak/sedekah. Sedangkan norma subyektif amil berpengaruh 

terhadap minat mengimplementasikan praktik zakat dan infak/sedekah. IAI 

harus lebih giat mensosialisaikan PSAK 109 akuntansi zakat dan 

infak/sedekah.  

8. Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat, Kementerian Agama Republik 

Indonesia, direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Zakat 2011, buku ini sebagai petunjuk pelaksanaan tekhnis 

untuk menjami pengelolaan zakat sebagai amanah agama, ditentukan dalam 

undang-undang adanya unsur pertimbangan dan pengawas yang terdiri atas 

ulama, kaum cendekia, masyarakat dan pemerintahserta adanya sangsi bagi 

pengelola jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. 

Setelah penulis menelusuri beberapa penelitian, baik itu berupa karya ilmiah 

(tesis), buku, atau penelitian lapangan, yang berkaitan khusus dengan masalah zakat 

tersebut. Penulis melihat belum ada yang menguraikan secara khusus terkait dengan 

pemahaman ayat-ayat zakat di Kalangan (BAZNAS) Kota Makassar. Penelitian ini 

penting untuk mengetahui pemahaman yang baik oleh para Amil Zakat terhadap 
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ayat-ayat zakat dan akan berimplikasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat 

kota Makassar. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui al-Qur’an membahas tentang konsep zakat. 

2. Untuk mengetahui pemahaman ayat-ayat zakat di kalangan Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar. 

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut, akan 

menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir dan khususnya 

dalam kajian zakat. 

2. Kegunaan praktis yaitu untuk mengetahui pemahaman ayat-ayat zakat di 

kalangan Baznas Kota Makassar, maka akan menambah pengetahuan tentang 

konsep zakat dari sudut pandang pihak Baznas sendiri, karena Baznas 

merupakan lembaga resmi yang bertugas khusus terhadap pengelolaan zakat 

di Indonesia pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya. Selain 

itu, pemahaman mengenai konsep zakat dalam al-Qur’an akan berimplikasi 

pada masyarakat Kota Makassar dalam membantu proses pemahaman yang 

akan meningkatkan kesadaran mereka untuk membayar zakatnya sesuai 

dengan ketentuan ajaran Islam dan peraturan yang telah ditetapkan.    
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Zakat dan Pengelolaannya 

1. Pengertian Zakat  

a. Pengertian Secara Bahasa/etimologi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “zakat” diartikan sebagai jumlah 

harta tertentu yang dikeluarkan bagi orang yang beragama Islam dan penyalurannya 

diberikan kepada golongan yang memang berhak menerimanya (fakir miskin dan 

sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.15 

Menurut Mohammad Daud Ali, zakat menurut etimologi berasal dari kata 

zaka>h yang berarti tumbuh, berkembang, penyuci atau kesucian. Kata zakah dapat 

juga berarti tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, kata zakat 

diartikan suci, tumbuh, dan berkembang, serta berberkah. Jika dikaitkan dengan 

harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, 

bertambah, karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si 

pemilik harta).16 Dan secara umum, term yang menunjukkan “zakat” ini, dalam al-

Qur’an terulang sebanyak 32 kali.17 Sedangkan term yang sekar dengan “zakat” 

terulang sebanyak 59 kali.   

Dalam bahasa Arab, Zakat (زكاة) berasal dari kerja zaka> - yazku> - zaka>an (َزكا
زكاءَ-يزكوََ– ), jika disebutkan dimasukkan dalam kalimat seperti zaka> al-zar’u (َ زكا

                                                           

15Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1279.  

16Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI-
Press, 1998), h, 38.   

17Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-
Kari>m (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 331-332. 
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 Kata dasar tersebut memiliki beberapa 18.(نماَوَزاد) yang artinya nama> wa za>da (الزرع

makna yaitu seperti, al-nama> wa al-ziya>dah (َالزيادة َو  yang bermakna tumbuh (النماء

dan bertambah.19Zakat juga berarti al-s}ala>h (الصلَه) artinya ziya>dah al-khair 

(bertambah kebaikan), zaka> al-rajul-yazku>-zukuwwan-s}aluha ( زكواََ–يزكوََ–زكىَالرجلَ
 yang bermakna keberkahan. Zakat pun dapat berarti (البركة) 20juga al-barakah,(أيَصلح

al-t}aha>rah (الطهرة) yang bermakna suci,21 dan juga berarti al-madhu (المدح) yang 

bermakna pujian.22 

Dalam penggunaannya dalam al-Qur’an. Seperti dalam QS. al-Kahfi/18: 19, 

bahwa yang dimaksud dengan azka> t }a’a>man yaitu al-t}ayabu t}a’a>man dan dikatakan 

juga aks\aru t|a’a>man artinya yang lebih baik atau yang lebih banyak (bertambah).23 

Sedangkan menurut al-Ragib al-Is}faha>ni>, zaka berarti peningkatan penghasilan 

karena keberkahan dari Allah. Dan hal ini digunakan dalam perkara duniawi dan 

ukhrawi. Dikatakan dalam sebuah kalimat َالزرع  yang artinya tumbuhan itu زكا

meningkat atau tumbuh dengan penuh berkah.24 

                                                           

18Muh}ammad ‘abd al-Raza>q al-Murtad}a al-H{usaini> al-Zubaidi>, Ta>j al-‘Aru>si> min 
Jawa>hir al-Qa>mu>s (Kuwait: t.tp., t.th), h. 8439. Lihat juga, Sa’di> Abu> H{abi>b, al-Qa>mu>s al-
Fiqhi> lugah wa Is}tila>ha (Damsyiq: Da>r al-Fikr, 1988), h. 160. 

19Abu> al-H{usain Ah}mad Ibn Fa>ris Ibn Zakariya, Mu’jam Maqa>yis al-Lugah, juz 3 
(Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 12.  

20Muh}ammad ‘abd al-Raza>q al-Murtad}a al-H{usaini> al-Zubaidi>, Ta>j al-‘Aru>si> min 
Jawa>hir al-Qa>mu>s, juz. 1, h. 8419.  

21Muh}ammad Ya’qu>b al-Fa>iru>zaba>di>, al-Qa>mu>s al-Muhit}, juz. III (t.t.: Mu’assasah 
al-Risa>lah, 2005), h. 428. Lihat juga, Sa’di> Abu> H{abi>b, al-Qa>mu>s al-Fiqhi> lugah wa Is}tila>ha, 
juz. I, h. 159.   

22Abu> Fad}l Jama>luddi>n Muh}ammad Mukrim ibn Manz}u>r al-Ans}a>ri>, Lisa>n al-‘Arab, 
juz 14 (Beiru>t: Da>r Sa}dr, t.th.), h. 359.  

23Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l ibn ‘Amr ibn Kats\i>r al-Quraisi> al-Dimasyqi>,  Tafsi>r al-Qur’a>n 
al-‘Az{i>m (t.t.: Da>r al-T{ayyibah, 1999), h. 145.  

24Abu> al-Qa>sim al-H{usain ibn Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 
Ga>ri>b al-Qur’a>n, juz 1 (t.tp.: Maktabah Naza>r Mus}tafa> al-Ba>z, t.th), h. 281. 
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مَْل ب ثْ ت مَْق ال واَل ب ثْ ن اَي  وْمًاَأ وَْب  عَْ كَ  ه مْ ن ْ َق ائ لٌَم  ن  ه مَْق ال  َب  ع ثْ ن اه مَْل ي  ت س اء ل واَب  ي ْ ل ك  َق ال واَر بكك مَْو ك ذ  َي  وْم  ض 
اَل ب ثْ تَ  نْه َمَْف ابْ ع ث واَأ ح د ك مَْب و ر ق ك مَْه ذ ه َإ ل ىَالْم د ين ة َف  لْي  نْظ رَْأ ي كه اَأ زكْ ىَط ع امًاَف  لْي أْت ك مَْب ر زَْأ عْل م َب م  َم  ق 

دًاَ) َي شْع ر نََّب ك مَْأ ح   (31و لْي  ت  ل طَّفَْو لا 
Terjemahnya: 

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di 
antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka bertanya: “sudah 
berapa lamakah kamu berada (di sini?)”.Mereka menjawab: “Kita berada (di 
sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih 
mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salang seorang 
di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan 
hendaklah dia lihat manakah makanan itu untukmu, dan hendaklah dia 
berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada 
siapapun.25 

Dalam QS. al-Nu>r/24: 21, yang dimaksud dengan م اَز ك اَم نْك مَْم نَْ ايَماَصلح
 artinya tidak saleh atau tidak bersih seorangpun dari perbuatan keji dan mungkar أ ح دَ 

jika bukan karunia Allah. 

َت  تَّب ع واَخَ   َآ م ن واَلا  اَالَّذ ين  َب الْف حْش اء َي اَأ ي كه  َف إ نَّه َي أْم ر  َالشَّيْط ان  َو م نَْي  تَّب عَْخ ط و ات  َالشَّيْط ان  ط و ات 
َأ ب دًاَو ل ك نََّاللَّه َي  ز ك َ  ت ه َم اَز ك اَم نْك مَْم نَْأ ح د  َف ضْل َاللَّه َع ل يْك مَْو ر حْم  يَم نَْي ش اء َو اللَّه َو الْم نْك ر َو ل وْلا 

َ(13ع ل يمٌَ)س م يعٌَ
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka 
sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan 
mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, 
niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan 
mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia 
dikehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.26 

Dan dalam QS. al-Kahfi/18: 81. 

َر حْمًاَ) اةًَو أ قْ ر ب  نْه َز ك  رًاَم  ي ْ  (13ف أ ر دْن اَأ نَْي  بْد ل ه م اَر ب كه م اَخ 
 

                                                           

25Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 404.  

26Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 491.  
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Terjemahnya: 

Kemudian Kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya 
dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak) itu 
dan lebih sayang (kepada ibu bapaknya).27 

Kata zaka>tan (زكاة) berarti s}olah}an (صلَحا) yang bermakna lebih baik atau 

lebih saleh. Selanjutnya dalam firman Allah berikutnya dalam QS. al-Ru>m/30: 39. Di 

dalamnya dikemukakan bahwa riba akan menjadi suatu sumber kehancuran dan 

kemusnahan bagi pelakunya dan sama sekali tidak akan membuat hartanya akan 

bertambah. Kemudian, adapun ketaatan bagi mereka yang menunaikan zakat  akan 

membawa kepadanya keberkahan (hartanya) dan membuatnya tumbuh dan 

bertambah serta amal yang berlipatganda.28  

َت رَ  نَْز ك اة  ت مَْم  َآ ت  ي ْ َو م ا َاللَّه  َي  رْب وَع نْد  َف لَ  َالنَّاس  َف يَأ مْو ال  َل ي  رْب  و  ت مَْم نَْر باً َو جْه َاللَّه َو م اَآ ت  ي ْ يد ون 
َه م َالْم ضْع ف ون َ)  (41ف أ ول ئ ك 

Terjemahnya: 

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia 
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang 
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh 
keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang yang melipatgandakan 
(pahalanya).29 

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa Allah akan memberikan balasan 

bagi orang yang menunaikan zakat berupa pahala dan ganjaran yang berlipat ganda.  

Zakat yang bermakna mensucikan harta (طهرة). Sebagaimana firman Allah 

dalam QS al-Taubah/9: 103. 

                                                           

27Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 414.  

28Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l ibn ‘Amr ibn Kats \i>r al-Quraisi> al-Dimasyqi>,  Tafsi>r al-Qur’a>n 
al-‘Az{i>m, juz. 6, h. 320. 

29Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 575.  



17 
 

 
 

َس ك نٌَل ه مَْو اللَّهَ  ت ك  مَْإ نََّص لَ  َع ل يْه  ق ةًَت ط ه  ر ه مَْو ت  ز ك  يه مَْب ه اَو ص ل   نَْأ مْو ال ه مَْص د  َس م يعٌَع ل يمٌَخ ذَْم 
(304)  

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 
mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu 
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
Mendengar, lagi Maha Mengetahui.30 

 Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa zakat mampu untuk 

membersihkan harta dan menyucikan jiwa karena dalam harta muzakki tersebut ada 

hak orang lain yang harus dikeluarkan. Selain itu, manfaat dari zakat ialah dapat 

melatih diri seseorang untuk tidak terlalu cinta pada dunia (dengan segala 

kemewahan harta). 

 Kemudian zakat bermakna pujian, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-

Najm/53: 32. 

َات َّق ىَ)... َأ عْل م َب م ن  َت  ز ككواَأ نْ ف س ك مَْه و   (41ف لَ 
Terjemahnya: 

Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang 
orang-orang yang bertakwa.31 

 Term tuzaku> (تزكوا) pada ayat di atas berarti memuji, menjelaskan tentang 

larangan untuk bersyukur dan memuji diri sendiri dan berharap banyak atas amal 

yang telah kamu perbuat.32 

Jadi, menurut penulis bahwa term zakat (زكاة) yang berasal dari kata zaka> 

 secara etimologi bermakna suci, bersih, perbaikan, berkah, tumbuh, bertambah (زكا)

dan berkembang. 

                                                           

30Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273. 

31Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 765.  

32Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l ibn ‘Amr ibn Kats\i>r al-Quraisi> al-Dimasyqi>,  Tafsi>r al-Qur’a>n 
al-‘Az{i>m, juz. 7, h. 463.  
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b. Pengertian Secara Istilah /terminologi 

Secara umum mayoritas ulama Islam memberikan definisi mengenai zakat 

sebagai menunaikan hak yang terdapat pada beberapa harta tertentu, dengan cara 

tertentu, dengan memperhatikan nis}a>b dan haul.33  

Menurut Yusuf Qard}awi, zakat merupakan ibadah yang memiliki dua 

dimensi sebagai bentuk upaya ketaatan kepada Allah dan kewajiban kepada sesame 

manusia. Selain itu, dalam pandangan fikih, merupakan sejumlah harta tertentu yang 

diwajibkan Allah serahkan kepada orang yang berhak, disamping berarti 

mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat 

karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan 

memelihara kekayaan dari kehancuran atau kebinasaan.34 

 Zakat yang dikeluarkan akan memberikan keberkahan bukan hanya pada 

harta muzakki, akan tetapi dapat memberikan ketenangan dan ketenteraman karena 

telah menunaikan salah satu kewajiban dalam Islam. Selain itu, selain berdampak 

pada muzakki, zakat dapat memberikan dampak kepada mustahik, yang dalam hal 

ini zakatakan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual. 

 Menurut Didin Hafiduddin, zakat adalah kata Arab yang sudah dikenal 

sebelum Islam dan lebih banyak digunakan dalam syair daripada diterangkan. Kata 

tersebut tidak memiliki asal usul kebahasaan dan hanya dikenal melalui agama. 

Zakat menurut terminologi adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah 

                                                           

33Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Isu Kontemporer, Jilid II (Jakarta: LPMA, 
2012), h. 326  

34Yusuf Qard}awi, Hukum Zakat (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), h. 35.  
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mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan 

diberikan kepada yang berhak menerimanya.35 

Adapun menurut Mah}mud Syaltut dalam bukunya al-fata>wa, menyatakan 

zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan 

kepada saudaranya yang fakir, miskin dan juga untuk kepentingan umum yang 

meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.36 

 Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa makna penting sebagaimana 

yang kemukakan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yakni: 

1) Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, 

membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka 

yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah swt. 

dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan 

kewajiban juga merupakan suatu kewajiban. 

2) Membayar zakat dapat membersihkan diri dari berbagai dosa dan 

menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi pemurah. Realita 

menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan 

mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih  bersikap pemurah, senang melakukan 

amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. 

3) Allah swt. telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kaum berada 

dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan 

demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat 

merupakan kewajiban, baik secara akal (aqli) maupun hukum Allah (syar’i). 

                                                           

35Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema 
Insani, 2002), h. 28.  

36Mah}mud Syaltut, al-Fata>wa (Cairo: Da>r al-Qalam, 1996), h. 14. 
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Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu 

cara mensyukuri nikmat. 

Zakat menurut M.A Mannan mempunyai enam prinsip sebagaimana yang 

dikutip oleh Mohammad Daud Ali, yakni: 

1) Keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat merupakan salah 

satu manifestasi dari keyakinan agamanya. 

2) Pemerintah dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi 

kekayaan yang diberikan Tuhan lebih merata dan adil kepada manusia. 

3) Produktifitas, menekankan zakat harus dibayar karena milik tertentu telah 

menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka tertentu. 

4) Nalar, sangat masuk akal apabila zakat harta yang menghasilkan itu harus 

dikeluarkan. 

5) Kebebasan artinya zakat harus dibayar oleh orang yang bebas dan sehat 

jasmani rohaninya. Tidak pungut dari orang yang sedang dihukum atau orang 

yang menderita sakit jiwa. 

6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak diminta secara semena-mena 

tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya.37 

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib 

diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu 

dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah nisab (jumlah 

minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya) dan haul (jangka waktu 

                                                           

37Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam Indonesia 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 241.  
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yang ditentukan)  harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus 

dikeluarkan).38 

 Dalam pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 

yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam 

atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan 

syariat Islam.39 

 Sebagai salah satu rukun Islam, zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi 

tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim 

yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat telah diatur secara rinci 

berdasarkan al-Qur’an dan hadis. Zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan 

amal sosial pemasyarakatan dan kemanusian yang dapat berkembang sesuai dengan 

perkembangan zaman.  

 Dari beberapa uraian di atas, penulis mengamati bahwa terdapat persamaan 

para tokoh ketika memberikan interpretasi kepada term zakat. Bahwa zakat 

merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang mesti di keluarkan bersadarkan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. 

2. Term Yang Semakna dengan Zakat 

Adapun term yang semakna dengan “zakat” yaitu: 

a. Sedekah 

Menurut KBBI, sedekah diartikan dengan bentuk pemberian sesuatu kepada 

fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah 

                                                           

38Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-lembaga Islam Indonesia, h. 
242.  

39Sony Santoso dan Rinto Agustino, Zakat Sebagai Ketahanan Nasional (Cet. I; 
Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 4.  
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sesuai dengan kemampuan pemberi.40Menurut Al-Jurja>ni>, sedekah adalah segala 

bentuk pemberian sesuatu kepada orang lain karena mengharap pahala dari Allah.41  

Dalam penggunaan istilah dalam al-Qur’an dan hadis, term zakat secara 

syar’i sering diistilahkan dengan “s}adaqah”. Sehingga al-Ma>wardi> berkata: “zakat 

adalah s}adaqah dan s}adaqah adalah zakat, berbeda dalam istilah tetapi memiliki 

makna yang sama”.42 

Menurut al-Ragib al-Asfaha>ni, sedekah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh 

seseorang dari hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., seperti zakat. 

Pada asalnya, sedekah dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat sunnah, 

sedangkan zakat dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat wajib. Akan 

tetapi, terkadang pengeluaran harta yang bersifat wajib pun disebut sebagai صدقة, 

yaitu ketika pelakunya berusaha melakukan kebaikan dengan perbuatannya tersebut. 

Seperti dalam QS. al-Taubah/9: 103 dan 60.43 

َس ك نٌَل ه مَْو اللَّهَ  ت ك  مَْإ نََّص لَ  َع ل يْه  ق ةًَت ط ه  ر ه مَْو ت  ز ك  يه مَْب ه اَو ص ل   نَْأ مْو ال ه مَْص د  َس م يعٌَع ل يمٌَخ ذَْم 
(304)َ

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan 
mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu 
(menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah/9: 103) 44 

                                                           

40Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Cet I; Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008), h. 1280.  

41‘Ali> ibn Muh}ammad al-Syari>f al-Jurja>ni>, Mu’jam al-Ta’ri>fa>t (al-Qa>hirah: Da>r al-
Fadi>lah, t.th.), h. 113.  

42Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn H{abi>b al-Bas}ari> al-Ma>wardi>, al-Ah}ka>m al-
Sult}aniyah, juz. I (al-Qa>hirah: Da>r al-H{adi>s\, t.th.), h. 202. 

43Abu> al-Qa>sim al-H{usain ibn Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 
Ga>ri>b al-Qur’a>n, juz 1, h. 364. 

44Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273.  



23 
 

 
 

َق  ل وب  ه مَْ َو الْم ؤ لَّف ة  ه ا َع ل ي ْ َو الْع ام ل ين  َو الْم س اك ين  َل لْف ق ر اء  َالصَّد ق ات  َو ف يََإ نَّم ا َو الْغ ار م ين  و ف يَالر  ق اب 
َاللَّه َو اللَّه َع ل يمٌَح ك يمٌَ) َف ر يض ةًَم ن  َالسَّب يل  َاللَّه َو ابْن  َ(00س ب يل 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk mereka orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk 
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. 
al-Taubah/9: 60)45 
Sementara itu, menurut al-Munawi sebagaimana yang dikutip oleh Gus 

Arifin, bahwa sedekah adalah suatu perbuatan yang tampak dengannya kebenaran 

iman seseorang terhadap yang gaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu 

yang gaib. Dikatakan juga bahwa (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu di mana 

manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya.46Seperti tergambar 

dalam QS. al-Nisa>’/4 : 92. 

نَ  َر ق  ب ة َم ؤْم  نًاَخ ط أًَف  ت حْر ير  َخ ط أًَو م نَْق  ت ل َم ؤْم  نًاَإ لاَّ َأ نَْي  قْت ل َم ؤْم  َل م ؤْم ن  كَ ان  ةٌَإ ل ىَو م ا ة َو د ي ةٌَم س لَّم 
إَ  ن ة َو  َر ق  ب ة َم ؤْم  َم ؤْم نٌَف  ت حْر ير  َل ك مَْو ه و  َع د و   نَْق  وْم  َم  كَ ان  َأ نَْي صَّدَّق واَف إ نْ َأ هْل ه َإ لاَّ نَْق  وْم  َم  كَ ان  نْ

َو ت حْر ي َأ هْل ه  َإ ل ى ةٌ َم س لَّم  َف د ي ةٌ يث اقٌ َم  ن  ه مْ َو ب  ي ْ ن ك مْ َب  ي ْ َش هْر يْن  ي ام  َف ص  دْ َي ج  َل مْ نْ َف م  ن ة  َم ؤْم  َر ق  ب ة  ر 
َت  وْب ةًَم ن َاللَّه َو ك ان َاللَّه َع ل يمًاَح ك يمًاَ) َ(11م ت  ت اب ع يْن 

Terjemahnya: 

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali karena tersalah (tidak disengaja), dan barangsiapa membunuh 
seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) 
bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian 
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) 
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta 
memerdekakan hamba sayaha yang beriman. Barangsiapa yang tidak 

                                                           

45Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 264.  

46Agus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Dalil dan Keutamaan (Jakarta: 
PT. Elex Media Komputindo, 2016), h. 185.  
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memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan 
berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan Allah Maha 
Mengetahui, Maha Bijaksana.47 

Dari definisi tersebut, seakan-akan memberikan kesan bahwa “sedekah” itu 

adalah setiap amal kebaikan secara umum, baik yang bersifat materil maupun non-

materil. 

 Selain itu, secara umum sedekah tersebut merupakan pemberian kepada 

orang lain tanpa melihat apakah yang bersedekah tersebut merupakan golongan yang 

kaya ataupun golongan selain kaya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. 

َاللهَ َبنَعبد َعنَجابر َأبوَغسانَقالَحدثنيَمحمدَبنَالمنكدر َعليَبنَعياشَحدثنا حدثنا
 48.كلَمعروفَصدقة:رضيَاللهَعنهماَ:عنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوَسلمَقالَ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali> ibn ‘Abba>s, telah menceritakan kepada 

kami Abu> Gasa>n, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Muh}ammad 

ibn al-Munkadr, dari Ja>bir ibn ‘Abdullah yang diridai Allah keduanya, dari 

Nabi saw. bersabda: “setiap kebaikan adalah sedekah”. (HR. Bukha>ri) 

 Jadi, hampir semua dalil datang dengan istilah sedekah namun memiliki 

makna zakat. Sedekah dalam makna zakat yang wajib dikarenakan orang yang 

melaksanakannya memiliki sifat al-s}idqu yang berarti jujur atau benar perbuatannya. 

Serta keselarasan antara ucapan dengan perbuatan dan keyakinan.49 

Kesamaan makna antara term al-s}idqu dan term al-s}adaqah menunjukkan 

bahwa siapa pun yang meyakini kebenaran dari agamanya bahwa kebangkitan di 

akhirat adalah benar adanya, kehidupan akhirat adalah tempat kembali, dunia 

hanyalah jembatan menuju akhirat, bahwa di sana ada kehidupan yang baik dan 

                                                           

47Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 121. 

48Abu>‘Abdillah Muh}ammad Ibn Isma>’i>l Ibn Ibra>hi>m Ibn al-Mugi>rah Ibn Bardiz}bah 
al-Bukha>ri, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, juz 5 (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2005(, h. 2241. 

49Abu> Bakr ibn al-‘Arabi> al-Ma>liki>, Ah}ka>m al-Qur’a>n, juz. 4 (t.t.: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 2003), h. 338.   
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buruk maka ia akan menunaikan kewajiban sedekah dan mempersembahkan untuk-

Nya apa yang mampu ia dapatkan. Namun siapa pun yang ragu terhadap kehidupan 

akhirat, ia akan malas dalam mempersiapkannya serta berlaku bakhil pada hartanya. 

Olehnya itu, seseorang yang menunaikan zakat merupakan bukti kejujuran dalam 

keimanan dan terhadap hari akhir. 

b. Infak 

Menurut KBBI, Infak adalah pemberian sumbangan kepada harta selain zakat 

wajib untuk kebaikan.50Infak berasal dari kata انفق yang berarti mengeluarkan, 

menggunakan, menghabiskan. Dan al-Jurja>ni> mendefinisikan الانفاق sebagai 

menggunakan harta untuk suatu tujuan.51Dari definisi tersebut, infak sangat 

berkaitan dengan amal materi (harta). 

Menurut al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, kata الانفاق yang berarti membelanjakan atau 

menginfakkan dapat digunakan pada harta atau pada yang lainnya, ia juga bersifat 

wajib maupun sunnah. Seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 195, QS. al-Muna>fiqu>n/63: 

10, QS. Ali> Imra>n/3: 92, QS. Saba’/34: 39, QS. al-H{adi>d/57: 10.52  
َالْم حْسَ  بك ن واَإ نََّاللَّه َي ح  َت  لْق واَب أ يْد يك مَْإ ل ىَالت َّهْل ك ة َو أ حْس  َاللَّه َو لا  َ(311ن ين َ)و أ نْف ق واَف يَس ب يل 

Terjemahnya: 

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri 
sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. 
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah/2: 
195) 53 

                                                           

50Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 553.  

51‘Ali ibn Muh}ammad al-Syari>f al-Jurja>ni>, Mu’jam al-Ta’ri>fa>t, h. 36.  

52Abu> al-Qa>sim al-H{usain ibn Muh}ammad al-Ra>gi>b al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> 
Ga>ri>b al-Qur’a>n, juz 1, h. 650.  

53Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 37.  



26 
 

 
 

َأ خََّ َل وْلا  َر ب   َف  ي  ق ول  َالْم وْت  َأ ح د ك م  َأ نَْي أْت ي  نَْق  بْل  َم  َو أ نْف ق واَم نَْم اَر ز قْ ن اك مْ َق ر يب  رْت ن يَإ ل ىَأ ج ل 
ين َ) َو أ ك نَْم ن َالصَّال ح  َ(30ف أ صَّدَّق 

Terjemahnya: 

Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu 
sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia 
berkata (menyesali), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda  
(kematianku)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan 
termasuk orang-orang yang saleh. (QS. al-Muna>fiqu>n/63: 10) 54 

بكون َو م اَت  نْف ق واَم نَْ َح تَّىَت  نْف ق واَم مَّاَت ح   (11ش يْء َف إ نََّاللَّه َب ه َع ل يمٌَ)َل نَْت  ن ال واَالْب رَّ
Terjemahnya: 

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang 
hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali> Imra>n/3: 92) 55 

َأَ  َي سْت و يَم نْك مَْم نْ َلا  َو الْْ رْض  َالسَّم او ات  َم ير اث  َو ل لَّه  َاللَّه  َت  نْف ق واَف يَس ب يل  َأ لاَّ َم نَْو م اَل ك مْ  َ نْ ف 
َو عَ  نَْب  عْد َو ق ات  ل واَو ك لَا َأ نْ ف ق واَم  َالَّذ ين  َأ عْظ م َد ر ج ةًَم ن  َو ق ات ل َأ ول ئ ك  َالْف تْح  َاللَّه َالْح سْن ىَو اللَّه َق  بْل  د 

اَت  عْم ل ون َخ ب يرٌَ) َ(30ب م 
Terjemahnya: 

Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah, padahal 
milik Allah semua pusaka langit dan bumi? Tidak sama orang yang 
menginfakkan (hartanya di jalan Allah) di antara kamu dan berperang 
sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada 
orang-orang yang menginfakkan (hartnya) dan berperang setelah itu. Dan 
Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. 
Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. al-H{adi>d/57: 
10) 56 

Selain itu, penggunaannya pun dalam ayat lain seperti dalam QS. al-Isra>’/37: 

100, maksud kalimat خشية الإنفاق dalam ayat tersebut berarti “takut miskin”. 

Disebutkan dalam kalimat انفق فلان yang berarti si fulan menafkahkan hartanya 

sehingga ia menjadi miskin. Maka, kata الإنفاق sama dengan الإملاق yang berarti 

                                                           

54Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 811.  

55Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77.  

56Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemah, h. 787  
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miskin, seperti dalam QS. al-Isra>’/37: 31. Dapat juga bermakna النفق yang berarti 

lubang, yang terungkap dalam QS. al-An’a>m/6: 35.  

َالسَّمَ  َف ي َس لَّمًا َأ وْ َالْْ رْض  َف ي َن  ف قًا ت غ ي  َت  ب ْ َأ نْ َاسْت ط عْت  َف إ ن  َإ عْر اض ه مْ َع ل يْك  ب  ر  كَ  كَ ان  إ نْ اء َو 
َت ك ون نََّم ن َالْج اه ل ين َ)َف  ت أْت ي  ه مَْب آي ة َو ل وَْش اءَ   (41اللَّه َل ج م ع ه مَْع ل ىَالْه د ىَف لَ 

Terjemahnya: 

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu (Muhammad), maka 
sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit lalu 
engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka (maka buatlah). Dan 
sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti 
petunjuk, sebab itu janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang 
bodoh.57 

Sehubungan dengan adanya kata nafaqa yang muncul 1 kali dalam dalam al-

Qur’an, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa nifa>q yang berarti kemunafikan 

berasal dari kata nafiqa berarti “lubang tikus”.58Lubang tempat keluarnya yarbu 

(sejenis tikus) dari sarangnya, yang jika ia dicari dari lubang yang satu, ia akan 

keluar dari lubang yang lain.59Sebenarnya, pendapat itu memang tidak terlalu jauh 

dari arti kemunafikan, sebab antara kemunafikan dengan lubang tikus terdapat 

kesamaan, atau paling tidak ada kesejajaran sifat.  

Adapun kaitannya dengan berinfak, menurut penulis bahwa sejatinya orang 

yang berinfak mestinya tertutup ibarat lubang tikus tersebut, dalam arti bahwa 

ketika seseorang sedang berinfak tidak mesti sesuatu yang diinfakkan mesti 

ditampakkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan sifat riya’ yang menyebabkan 

kehilangan hakikat dari infak tersebut.  

 

                                                           

57Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemah, h. 131. 

58Izz al-Di>n al-Bayanuni, Al-Kufr wa al-Mukaffirat (t.tp: Maktabah al-Huda>, 1975), 
h. 47.  

59Rosihon Anwar, Akidah Akhlak (Cet. I, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 254. 
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c. Al-‘afwu 

Zakat juga diistilahkan dengan al-‘afwu. Para ulama mengartikan al-‘afwu 

adalah sesuatu yang berlebihan dari kecukupan. Sebagaimana firman Allah dalam 

QS. al-Baqarah/2: 219. 

َ َالْخ مْر  َع ن  اَي سْأ ل ون ك  َن  فْع ه م  نْ َم  َأ كْب  ر  ا إ ثْم ه م  َو  َل لنَّاس  َو م ن اف ع  ب يرٌ كَ  َإ ثْمٌ ا َف يه م  َق لْ ر  و الْم يْس 
َل ع لَّك مَْت  ت  ف كَّر ون َ) َي  ب  ي  ن َاللَّه َل ك م َالْْ ي ات  ل ك  كَ ذ  َالْع فْو  َم اذ اَي  نْف ق ون َق ل  َ(131و ي سْأ ل ون ك 

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada 
keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu 
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu 
berpikir.60 

Ayat ini diturunkan menjadi ayat pertama disyariatkannya infak yang 

bersifat wajib pada periode Mekkah sebelum hijrah, kemudian dihapuskan61 saat 

turunnya ayat yang mewajibkan zakat di Madinah disertai rincian takarannya dan 

rincian hukum lainnya.  

d. Al-H{aq 

Zakat juga diistilahkan dengan al-h}aq. Sebagaimana firman Allah dalam QS. 

al-An’a>m/6: 141. 

َو النَّخْلَ  َم عْر وش ات  ر  َو غ ي ْ َم عْر وش ات  نَّات  َالَّذ يَأ نْش أ َج  َو الركمَّان ََو ه و  َم خْت ل فًاَأ ك ل ه َو الزَّيْ ت ون  و الزَّرعْ 
َإ نَّ َت سْر ف وا َو لا  َح ص اد ه  َي  وْم  َح قَّه  َو آ ت وا َأ ثْم ر  َإ ذ ا َث م ر ه  َم نْ كَ ل وا َم ت ش اب ه  ر  َو غ ي ْ َم ت ش اب هًا بك َي ح  َلا  ه 

 (333الْم سْر ف ين َ)
 

                                                           

60Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43.  

61Abu> al-Fad}l Syiha>b al-Di>n Mah}mu>d Syukri> al-Alu>si> al-Baghda>di>, Ru>h al-Ma’a>ni> fi> 
Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m, juz 7 (Beiru>t: t.tp, t,.th.), 738.  



29 
 

 
 

Terjemahnya: 

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak 
berjunjung, pohon Kurma, dan tanaman-tanaman yang bermacam-macam 
buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak 
sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnyan (dengan 
disedekahkan kepada fakir miskin); janganlah kamu berlebih-lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.62 

 Pada ayat di atas yang dimaksud dengan berikanlah haknya pada hari panen 

artinya adalah berikanlah zakatnya.63Menurut Quraish Shihab, bahwa ayat ini 

menunjukkan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki seseorang. Hak itu 

merupakan kewajiban bagi pemilik harta. Ini menunjukkan keniscayaan fungsi sosial 

bagi harta benda. Sementara ulama berpendapat bahwa penggalan ayat di atas 

menunjukkan kewajiban menunaikan zakat.64Jadi, secara umum ayat ini menurut 

mayoritas para ulama adalah kewajiban untuk menunaikan zakat.  

3. Urgensi Zakat 

Ketika Allah menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib 

berarti ia menjadi penopang yang penegakannya menjadi unsur tegaknya Islam 

sebagaimana rukun-rukun Islam lainnya. Bahkan Allah menuntut kepada seluruh 

hambanya yang mendapat amanah kepemimpinan untuk menegakkan rukun-rukun 

Islam termasuk di dalamnya zakat.65Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-

Hajj/22: 41. 

                                                           

62Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141.   

63Abu> Bakr ibn al-‘Arabi> al-Ma>liki>, Ah}ka>m al-Qur’a>n, juz. 4, h. 175.  

64M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol. 3 (Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 697.  

65Eka Sakti Habibullah, Implementasi Pengalokasian Zakat pada Asnaf fi Sabilillah 
(Cet.I; Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 28.  
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وْاَع نَ  َو ن  ه  ة َو آ ت  و اَالزَّك اة َو أ م ر واَب الْم عْر وف  َأ ق ام واَالصَّلَ  َإ نَْم كَّنَّاه مَْف يَالْْ رْض  َو ل لَّه ََالَّذ ين  الْم نْك ر 
  (33ع اق ب ة َالْْ م ور َ)

 

 

Terjemahnya: 

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka 

bumi niscaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat 

ma’ruf, dan mencegah dari perbuatan mungkar; dan kepada Allahlah kembali 

segala urusan.66 

Salah satu asba>b al-nuzu>l ayat tersebut adalah riwayat dari ‘Us \ma>n ibn 

‘Affa>n yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk kita, di saat Allah meneguhkan 

kedudukan (kekuasaan) kita maka kita harus menegakkan salat, melaksanakan zakat, 

menyeru untuk berbuat makruf serta mencegah dari perbuatan munkar dan milik 

Allah kesudahan segala urusan, ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz mengatakan bahwa 

kewajiban di atas tidak hanya untuk para pemimpin saja, namun untuk seluruh 

masyarakat juga.67Ayat di atas memberikan penegasan juga bahwa salah satu 

kewajiban pemerintah adalah menegakkan pelaksanaan zakat. 

Allah menegaskan juga tentang sifat orang-orang yang mendapat predikat 

ihsan,  di antaranya adalah mereka yang mendirikan salat dan menunaikan zakat 

sebagai gambaran kepedulian sosial bagi mereka yang berhak mendapatkan bantuan, 

maka Allah menjanjikan kemenangan atas mereka. Sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Lukma>n/31: 4. 

َي وق ن ونَ  َه مْ ر ة  َب الْْ خ  َو ه مْ َالزَّك اة  َو ي  ؤْت ون  ة  َالصَّلَ  َي ق يم ون  َر ب  ه م3َْ)َالَّذ ين  َم نْ َه دًى َع ل ى َأ ول ئ ك  )
َه م َالْم فْل ح ون َ)   (1و أ ول ئ ك 

 

                                                           

66Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 469. 

67Abu> al-Fida>’ Isma>’i>l ibn ‘Amr ibn Kats\i>r al-Quraisi> al-Dimasyqi>, juz 5, h. 436.  
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Terjemahnya: 

Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 
(yaitu) orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka 
yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap 
mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung.68 

Ayat-ayat di atas menggabungkan ibadah salat dengan ibadah zakat dalam 

banyak ayat dalam al-Qur’an, yang demikian itu menunjukkan kedudukan zakat 

sangat penting sebagai dasar di antara dasar-dasar yang pokok dalam Islam selain 

empat dasar pokok yang lainnya. Jika salat merupakan badaniyah (fisik) maka zakat 

merupakan ibadah ma>liyah (harta) yang juga memiliki dimensi ijtima>’iyyah 

(sosial).69 

Rasulullah saw. ketika mengutus Mua>z\ ibn Jabal ke penduduk Yaman 

menegaskan seruan syahadatain mereka laksanakan, maka setelah itu mereka 

diserukan untuk melaksanakan salat dan zakat, sebagaimana sabda Rasulullah: 
كَريبَوإسحاقَبنَإبراهيمَجميعاَعنَوكيعَقالَأبوَبكرَحدثناَ حدثناَأبوَبكرَبنَأبيَشيبةَوأبو
وكيعَعنَزكرياءَبنَإسحاقَقالَحدثنيَيحيىَبنَعبداللهَبنَصيفيَعنَابنَمعبدَعنَابنَعباسَ

لَاللهَصلىَعنَمعاذَبنَجبلَقالَأبوَبكرَربماَقالَوكيعَعنَابنَعباسَأنَمعاذاَقالَبعثنيَرسوَ
:َإنكَتأتيَقوماَمنَأهلَالكتابَفادعهمَإلىَشهادةَأنَلاَإلهَإلاَاللهَوأنيََلهَعليهَوَسلمَقالال

رسولَاللهَفإنَهمَأطاعواَلذلكَفأعلمنهمَأنَاللهَافترضَعليهمَصدقةَتؤخذَمنَأغنيائهمَفتردَ
 70...فيَفقرائهم

 
 

                                                           

68Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 580. 

69Eka Sakti Habibullah, Implementasi Pengalokasian Zakat pada Asnaf fi Sabilillah, 
29.  

70Abu> al-H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j Ibn Muslim al-Qusyairi> Al-Naisabu>ri, al-Ja>mi’ al-

S{ahi>h}, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 50.  
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu> Bakr ibn Abu> Syaibah dan Abu> Kari>b 
dan Ish{a>k ibn Ibra>hi>m. dari Waqi>’ berkata Abu> Bakr, menceritakan kepada 
kami Waqi>’dari Zakariyya’ ibn Ish}a>k berkata: telah menceritakan kepadaku 
Yah}ya> ibn ‘Abdullah ibn S}aifi> dari ibn Ma’bad dari ibn ‘Abba>s dari Mu’a>z 
ibn Jabal, berkata Abu> Bakr, berkata Waqi>’ dari ibn ‘Abba>s, bahwasanya 
Mu’a>z berkata: Aku diutus oleh Rasulullah, beliau bersabda: sesungguhnya 
engkau mendatangi ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa 
tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, jika meeka 
mentaatinya maka kabarkan bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka lima 
salat fardu pada setiap malam dan siang, jika mereka mentaatinya maka 
kabarkan bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari 
orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin 
di antara mereka...(HR. Muslim) 

Zakat juga merupakan rekomendasi keimanan sehingga khalifah Abu> bakr 

ketika itu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat pasca wafatnya 

Rasulullah, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah/9: 11. 

َي  عْلَ  َل ق وْم  ل َالْْ ي ات  َو ن  ف ص   ة َو آ ت  و اَالزَّك اة َف إ خْو ان ك مَْف يَالد  ين  َ(33م ون َ)ف إ نَْت اب واَو أ ق ام واَالصَّلَ 
Terjemahnya: 

Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Maka 
(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan 
ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.71 

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam 

masyarakat Islam. Dan zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang jadi 

kewajiban moral bagi orang-orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan 

terabaikan, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari 

masyarakat Islam. 

Menurut penulis, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hakikat 

dari zakat ialah suatu pengabdian sosial sekaligus pengabdian kepada Allah swt. Jika 

diperhatikan, zakat memang ibadah hubungan vertikal individu dengan Allah, tetapi 

                                                           

71Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 255. 
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di lain sisi zakat memberikan respon terhadap dampak sosial seperti kemiskinan dan 

kemelaratan (hubungan horizontal). Selain itu juga, zakat juga memberikan kesan 

akan adanya rasa keadilan antar sesama manusia (sosial) dan kasih sayang antara 

pihak yang mampu dengan yang tidak mampu, juga bertujuan untuk mensucikan diri 

dan harta benda. 

4. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam  

a. Pada Masa Nabi Muhammad saw. 

Pengumpulan zakat telah dilaksanakan sejak awal Islam oleh Nabi 

Muhammad saw., yang menurut pendapat mayoritas dimulai sejak tahun ke 2 H. 

Zakat fitrah sejaka awal hanya bersifat sukarela, terkait erat dengan Hari Raya Idul 

Fitri, dan bersifat invidual. Hal ini berbeda dengan zakat harta atau zaka>h al-ma>l 

yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal diregulasi dan 

dikelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.72 

Perluasan wilayah Islam dan semakin meningkatnya populasi masyarakat 

Islam, Nabi kemudian melantik beberapa sahabat sebagai “Petugas Zakat” seperti 

‘Ali dan ‘Umar yang berfungsi untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat Islam. 

Dapat dikatakan bahwa Nabi telah menutup  seluruh wilayah Islam jazirah Arab 

dengan petugas zakatnya. Hal ini kemudian menandakan, secara umum sejak masa 

Nabi Muhammad, zakat adalah urusan dan tugas pemerintah.73Hal ini kemudian 

mendapat tanggapan dari al-Qard{awi>, yang berpendapat bahwa masalah yang terjadi 

pada kabilah tersebut bukan berarti bahwa konsepr zakat pada waktu itu belum 

                                                           

72Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia 
(Leiden: Brill Academic Publisher, 2013), 46.  

73Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2016), 
134.  
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mapan, tetapi lebih pada kabilah-kabilah tersebut baru memeluk agama Islam dan 

masih banyak terpengaruh oleh kehidupan alamiah baduinisme mereka.74 

 Namun, yang lebih jelas terlihat adalah diangkatnya secara khusus “petugas 

zakat” oleh Nabi ini, menandai era baru di mana zakat kini tidak hanya dikelola 

secara personal oleh Nabi, tetapi juga dikelola secara kolektif oleh petugas 

professional yang mendapat bagian dari zakat terhimpun di bawah alokasi ‘amili>n. 

Nabi Muhammad sebagai pengelola zakat tidak menerima bagian dari zakat, begitu 

pun keluarga dan keluarganya semasa Nabi masih hidup. Dengan demikian, telah 

terjadi transformasi pengelolaan zakat yang mengarah pada struktur yang formal, 

kolektif, terorganisir, dan permanen sejak masa Nabi Muhammad. 

b. Zakat pada masa al-Khulafah al-Rasyidu>n 

Pada saat Nabi Muhammad wafat, terdapat segolongan pihak yang 

mempermasalahkan perihal bahwa apakah zakat tersebut diserahkan kepada Nabi 

secara pribadi ataukah kepada pemerintah. 

Pada masa Abu> Bakr (632-634), beberapa dari pihak kabilah Arab Baduwi 

menolak untuk mengeluarkan zakat dengan anggapan bahwa zakat merupakan 

pendapatan personal Nabi (sumber dana pribadi) sehingga ketika Nabi wafat zakat 

tidak wajib lagi untuk ditunaikan.75Tercatat dalam sejarah, Abu> Bakr memerangi 

mereka yang menolak membayar zakat ini dalam peristiwa perang riddah. 

Peristiwa ini banyak disalahpahami oleh banyak kalangan, terutama pihak 

orientalis sebagai bukti karakter zakat masih belum jelas di masa Nabi saw. dan 

implikasinya. Abu> Bakr lah sebagai sosok yang bertanggungjawab atas institusional 

                                                           

74Yu>suf al-Qard}awi>, Fiqh al-Zaka>h, terj., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1988), 
h. 92.  

75Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 134.  
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zakat sebagai sebuah kewajiban pajak permanen dalam Islam.76Hal ini kemudian 

dibantah oleh al-Qard}awi>, beliau mengatakan, permasalahan yang terjadi pada masa 

itu bukan menandakan bahwa konsep zakat belum mapan ketika itu, melainkan lebih 

karena kabilah-kabilah tersebut baru memeluk agama Islam dan masih banyak 

terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan baduisme mereka.  

Peristiwa ini, yaitu ketika Abu> Bakr memerangi para kabilah yang menolak 

membayar zakat, yang juga dijadikan legitimate dalam penerapan zakat yang secara 

paksa oleh pemerintah.77 Akan tetapi, Abu> ‘Ubaid (838 M.) sebagaimana yang kutip 

oleh Wibisono, menginformasikan bahwa yang diperangi oleh Abu> Bakr adalah 

mereka yang secara khusus menolak membayar zakat binatang ternak, tidak bagi 

mereka yang menolak membayar zakat emas dan perak. Hal ini mengindikasikan 

bahwa zakat sebagai bagian dari institusi keuangan publik Islam memiliki dimensi 

ganda, yaitu dimensi ibadah dan dimensi politik.78 

Wafatnya Nabi Muhammad, peristiwa riddah (murtad) merebak. Dan 

terdapat dua kasus, yaitu mereka yang murtad dan mengklaim status kenabian dan 

mereka yang menolak ketentuan syariah, termasuk enggan membayar zakat kepada 

pemerintah. Kasus yang menentang ketentuan syariah dengan tidak membayar zakat 

memiliki konsekuensi yang berbeda dari mereka yang murtad. Orang-orang yang 

murtad jauh lebih berbahaya bagi pemerintahan Islam ketika itu karena tidak hanya 

menolak otoritas politik tetapi juga otoritas keagamaan. Adapun orang-orang yang 

                                                           

76Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 135.  

77Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in 
Indonesia, h. 46.  

78Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 136.   
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menolak membayar zakat tidak sampai masuk dalam kategori murtad.79Oleh sebab 

itu, ‘Umar meminta Abu> Bakr untuk tidak memerangi mereka. Apabila Abu> Bakr 

memerangi ahl al-bagi> (kelompok yang menolak membayar zakat) sebagaimana ia 

memerangi ahl al-riddah (kelompok yang murtad), maka itu merupakan keputusan 

politik Abu> Bakr dan bukamn keputusan ideologis.80 

Dimensi politik zakat juga Nampak dari kebijakan Abu> Bakr yang 

memerangi mereka yang menolak membayar zakat hewan ternak (mawas}i) dan 

membiarkan mereka menolak membayar zakat uang (s}a>mit). Hewan ternak ketika 

itu berupa unta, sapi, dan domba yang merupakan jenis harta berharga yang jelas 

terlihat dan tidak mudah disembunyikan di masyarakat. Karena tujuan sosio-politis 

zakat adalah mentransfer kekayaan dari yang kaya kepada pihak miskin, maka 

pemerintah sebagai pemegang otoritas politik dibenarkan menggunakan 

kekuasaannya untuk mencapai tujuan ini. Dalam upaya merealisasikan keadilan 

ekonomi inilah, maka Abu> Bakr memerangi mereka yang menolak untuk membayar 

zakat hewan ternak.81 

Inilah alasan yang membuat Abu> Bakr hanya memerangi mereka yang 

menolak membayar zakat hewan ternak dan membiarkan mereka yang tidak 

membayar zakat uang, karena Abu> Bakr tidak ingin masuk dalam wilayah di mana ia 

sebagai penguasa tidak memiliki otoritas terhadapnya. Pemikiran yang membedakan 

amwa>l al-z{ahirah dan amwa>l al-ba>t}inah yang menentukan karakter politik dan ritual 

                                                           

79Ibn Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yat al-Muqtas}id, jilid 1 (Semarang: Asy-
Syifa’, 3990), h. 523.  

80Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak (Yogyakarta: 
STIS Yogyakarta, 2004), h. 191.  

81Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, h. 193.  
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dari zakat, dan karenanya menentukan peran dan kedudukan pemerintah dalam 

melaksanakan kekuatan politiknya yang secara umum diterima para fuqaha>’.82  

Dengan demikian, dari perang riddah tersebut, Abu> Bakr memiliki peran 

penting dalam menyelamatkan karakter asli zakat. Seandainya Abu> Bakr tidak 

memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat amwa>l al-z}ahirah maka 

zakat akan kehilangan karakter politiknya dan hanya menjadi ritual personal saja, 

sehingga zakat akan menjadi tidak bermakna sebagai bagian dari institusi keuangan 

publik Islam. Dan seandainya Abu> Bakr memerangi semua yang tidak membayar 

zakat tanpa membedakan antara mereka yang pemilik amwa>l al-z}ahirah dan amwa>l 

al-ba>t}inah, maka zakat akan dipandang sama dengan pajak pada umumnya yang 

basis pelaksanaannya sepenuhnya politik.83 

Setelah Abu> Bakr, ‘Uma>r ibn al-Khatta>b tercatat juga sebagai orang yang 

bertanggungjawab atas institusionalisasi pemungutan zakat perniagaan dengan 

menempatkan pertugas zakat yang ditempatkan di jalan, jembatan, dan pelabuhan 

yang memungut zakat harta perniagaan dari pedangan muslim dengan angka 2,5 %, 

sekaligus juga memungut pajak dari pedagang non-muslim.84Pada masa ‘Umar ini, 

begitu banyak kebijakan-kebijakan dalam proses pengelolaan zakat, hal ini ditandai 

dengan berkembangnya kelembagaan petugas zakat. 

Pengelolaan zakat amwa>l al-z}ahirah mengalami tantangan hebat pasca-

kekuasaan khalifah ‘Us \ma>n. Dinamika pengelolaan zakat pada masa awal Islam ini 

sebagaimana diriwayatkan oleh Abu> ‘Ubaid. Pada awalnya zakat diserahkan 

                                                           

82Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, h. 195.  

83Ugi Suharto, Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak, h. 195.  

84Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 138.  
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langsung kepada Nabi Muhammad atau mereka yang ditugaskan/dipercayakan nabi 

untuk mengelolanya. Di masa Abu> Bakr, zakat diserahkan kepada Abu> Bakr atau 

mereka yang telah ditugaskan untuk mengelolanya. Hal ini berlanjut di masa 

‘Us \ma>n, di mana zakat diserahkan kepada ‘Us \ma>n atau mereka yang telah 

ditugaskan untuk mengelolanya. Namun, pasca ‘Us \ma>n terbunuh, yaitu sejak masa 

kepemimpinan ‘Ali ibn Abu> T{a>lib, terjadi perbedaan pandangan di masyarakat 

muslim. Sebagian tetap menyerahkan zakat kepada penguasa/pemerintah, dan 

sebagian yang lain mendistribusikan zakat secara pribadi kepada 

mustahik.85Menurut penulis, terjadinya perbedaan pendapat pada masa ‘Ali> tidak 

lepas dari kepentingan politik pada masa ini. Hal ini dilihat dari banyaknya 

perbedaan pendapat di kalangan elit penguasa yang berimplikasi pada peperangan-

peperangan yang terjadi pada masa ini.  

c. Zakat Pasca al-Khulafa al-Rasyidu>n 

Pasca masa al-khula>fa al-rasyidu>n, situasi politik dan kepercayaan publik 

kepada pemerintah tidak membaik. Situasi ini kemudian diperkeruh dengan 

meluasnya persepsi di masyarakat muslim bahwa pemerintahan pasca al-khula>fa al-

rasyidu>n tidak lagi memiliki komitmen secara keagamaan. 

Pada masa dinasti Umayyah, masyarakat menggambarkan penguasa dengan 

tidak amanah sehingga zakat tidak tersalurkan kepada mereka yang berhak, 

kehidupan yang penuh dengan kemewahan dengan pakaian dan minyak wangi yang 

mahal, meminum khamer, hingga mengangkat orang non-muslim sebagai petugas 

                                                           

85Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 139.  
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zakat.86Dari kehidupan penguasa seperti inilah yang mungkin membuat masyarakat 

Islam pada waktu itu enggan membayar zakat kepada pihak pemerintah. 

Namun demikian, pengelolaan zakat pada fase ini baik secara ritual maupun 

maupun politik oleh pemerintah terus berjalan dan berkembang dengan tetap 

mempertahankan pola umum yang dipraktikkan di mana Nabi dan sahabatnya. 

Khalifah Mu’a>wiyah tercatat sebagai sebagai orang pertama yang memungut zakat 

dengan memotongnya secara langsung dari gaji pegawai Negara. Pendirian kantor 

pemerintah khusus untuk menerima pembayaran zakat terjadi pada masa khalifah 

Hisya>m. Meski demikian, informasi Abu> Yu>suf menyebutkan bahwa system 

pengelolaan zakat pada masa itu adalah korup dan inefisien. Pengumpulan zakat 

dilakukan oleh petugas khara>j yang tidak mencatat penerimaan zakat secara terpisah 

sebagaimana yang ditetapkan syari’ah. Adapun zakat perniagaan dikumpulkan oleh 

petugas ‘usyr dan dikelola secara terpisah dari zakat lainnya. Kantor pengelolaan 

bersama zakat dan awqa>f (diwa>n al-birr wa al-s}edekah) yanga diperkenalkan pada 

315 H./927 M., menunjukkan penurunan penerimaan zakat.87 

 Sejarah dunia Islam memperlihatkan bahwa administrasi zakat oleh Negara 

dimasukkan dalam administrasi keuangan dan perpajakan negara secara umum 

dikelola bersama-sama dengan penerimaan atau pemasukan negara lainnya. Dalam 

berbagai literatur perpajakan Islam klasik, yang ditulis abad 8 hingga 11, zakat 

diperlakukan sama dengan pajak, dengan menggunakan istilah ‘usyr untuk tanah, 

sedekah untuk hewan ternak, khums untuk barang tambang dan harta terpendam, 

                                                           

86Abu> ‘Ubaid al-Qa>sim ibn Sala>m, Kita>b al-Amwa>l, terj. Muhammad Syafi’i 
Antonio (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 686. 

87A. Zysow, “Zakat”, in PJ. Bearman, et. al. (Eds.), The Encyclopedia of Islam: New 
Edition, vol. XI (Leiden: Brill Academic Publisher, 2002), h. 409.  
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dan bea masuk untuk barang perniagaan.88Dengan administrasi zakat yang menyatu 

dalam administrasi perpajakan umum, maka pengelolaan zakat secara khusus oleh 

negara yang berimplikasi adanya petugas zakat secara khusus, tidak terjadi. Dan hal 

ini dikonfirmasi oleh Abu> Ha>mid al-Gaza>li>, yang menginformasikan bahwa di 

zamannya pada sebagian besar negeri tidak ditemukan lagi dua golongan penerima 

zakat, yaitu mualaf dan amil zakat.89 

Bahwa zakat dikelola secara khusus oleh negara dan karenanya bukan 

merupakan pendapatan negara yang signifikan, dikonfirmasi oleh sejarah Turki 

‘Us \ma>ni. Di seluruh provinsi Turki ‘Us \ma>ni, termasuk Mesir, sebagian besar 

pendapatan negara berasal dari pajak kepala (jizyah) dan mukata>s, penerimaan pajak 

domestik, mencapai sekitar 90% dari total pendapatan negara. Sumber pendapatan 

negara terpenting adalah pajak kepala yang mencapai 48% dari total anggaran dana, 

diikuti pajak pertambangan, penerimaan dari percetakan uang koin dan pajak garam 

yang mencapai 28% dari total penerimaan negara.90 

Ibn Taimi>yah dalam Majmu>’ al-Fata>wa> menginformasika bahwa di Mesir di 

masa dinasti Mamlu>k, pengelolaan zakat oleh negara penuh dengan penyimpangan 

dari ketentuan. Zakat sering dikenakan bukan pada seharusnya, bahkan dikenakan 

terhadap harta yang dikecualikan oleh syari’ah. Tarif zakat tidak dibatasi pada tarif 

minimum 2,5% dari nilai harta pada umumnya atau 10% dari hasil pertanian. Zakat 

seringkali dipungut sebelum waktu satu tahun berlalu. 

                                                           

88Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in 
Indonesia, h. 50.  

89Abu> H{a>mid al-Gaza>li, Ihya>’ ‘Ulu>m al-Di>n, terj. jilid 2 (Semarang: Asy-Syifa’, 
1994), h. 18.  

90Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 141.   
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Hampir tidak ada informasi yang memadai tentang detail pengelolaan zakat 

dalam sejarah Islam. Namun, praktik pengelolaan zakat di dunia Islam yaitu di 

Jazirah Arab, Turki ‘Us \ma>ni, dan Mugal India, menunjukkan beberapa pola umum 

yang khas yaitu: pertama, pengumpulan zakat oleh negara hanya pada harta yang 

terlihat (amwa>l al-z}ahirah) dengan atau tanpa istilah zakat, sedangkan zakat untuk 

harta yang tidak terlihat (amwa>l al-ba>t}inah) dibayarkan secara sukarela; kedua, 

pengumpulan zakat olehh negara tidak dilakukan oleh institusi khusus, namun 

termasuk dalam administrasi pemerintahan secara umum; dan ketiga, zakat fitrah 

selalu dilakukan secara sukarela.91 

Terlihat jelas bahwa karakter politik zakat, yaitu pembayaran zakat amwa>l 

al-z}a>hirah ke penguasa mengalami pasang surut, tidak selalu dipatuhi oleh publik 

muslim. Pelaksanaan zakat secara politik banyak bergantung pada tingkat 

kepercayaan publik muslim kepada negara. Adapun karakter ritual zakat, yaitu 

tertunaikannya kewajiban zakat amwa>l al-ba>t}inah dan disampaikannya zakat kepada 

mustahik, selalu dipatuhi dan dilakukan publik muslim di sepanjang sejarah sebagai 

urusan pribadi, tanpa invertensi negara. 

5. Pengelolalaan Zakat di Indonesia 

Proses pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perkembangan yang 

dinamis dalam rentang waktu yang panjang. Sejak masuknya Islam di Indonesia, 

zakat berfungsi sebagai bentuk pranata sosial yang tentu akan menguatkan 

masyarakat Islam sendiri. 

 

 

                                                           

91Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 142.   
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a. Praktik Awal Hingga Masa Kolonial 

Dengan posisi sebagai salah satu pilar terpenting dalam ajaran Islam dan 

tingkat kesejahteraan yang meningkat sebagai implikasi ekspansi bisnis yang massif, 

zakat diduga kuat telah dipraktikkan sejak awal Islam masuk di Nusantara. Namun 

sejarah awal praktik zakat di Indonesia pasca kedatangan Islam secara umum tidak 

diketahui. Tidak terdapat cukup bukti yang kuat bahwa zakat telah dukumpulkan 

secara formal dan regular oleh penguasa Islam saat itu sebagai suatu kewajiban pajak 

warga Negara.92 

Menurut Christian Snouck Hurgronje, bahwa sifat sukarela dari proses 

pembayaran zakat ini disebabkan oleh proses islamisasi secara aman dan damai, 

bukan dengan cara penaklukan militer.93Dengan masuknya Islam secara aman dan 

damai ini tanpa jalur militer, secara naluri maka zakat di Nusantara tidak pernah 

dipandang sebagai bentuk pajak keagamaan atau bentuk upeti politik kepada 

penakluk. Maka dengan demikian, pembayaran zakat di Indonesia lebih banyak 

diserahkan kepada muslim secara individual dengan atas dasar sukarela. Masjid dan 

pesantren merupakan dua institusi keagamaan-sosial lokal yang sangat beperan 

penting di sini. 

Adapun di Jawa, proses islamisasi tidak hanya menghadapi masalah 

legitimasi politik tetapi juga tuntutan untuk keberlanjutan kultural. Lingkungan ini 

membuat pola islamisasi di Jawa tetap mengakui raja dan keraton sebagai sumber 

kekuasaan dan pemegang hegemoni politik, berhadap-hadapan dengan dengan 

                                                           

92Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 32.  

93Vincent J.H. Houben, “The Pre-Modern Economies of the Archipelago” in Howard 
Dick, et al, The Emergence of National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-
200 (New South Wales: Allen and Unwin, 2002), h. 50. 
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pesantren sebagai pusat keagamaan yang berfungsi sebagai perumus realitas 

alternatif sekaligus pesaing keraton. Dalam pola ini, muncul “tradisi dialog”, suatu 

ranah kompromi untuk perubahan sosial budaya yang harus menemukan 

kesepahaman bersama. Tradisi dialog ini adalah ranah di mana kelompok abangan 

menghadapi penetrasi pemikiran terus-menerus dari kelompok santri. Tugas raja 

adalah menciptakan keserasian dan bukan menyebarkan agama. Maka, di Aceh 

masjid dibangun oleh sultan, di Jawa masjid dibangun oleh ‘ulama> (walisongo).94 

Dengan pola islamisasi yang menghasilkan pemisahan antara kekuasaan 

politik dan kekuasaan keagamaan, sulit untuk menerima bahwa di Jawa saat itu telah 

dikumpulkan secara wajib negara. Secara umum, di kerajaan Islam Jawa, tidak 

terdapat bukti adanya regulasi negara terhadap zakat atau keterlibatan negara dalam 

pengumpulan zakat. Beberapa sumber Jawa awal menyebut zakat di beberapa 

tempat sebagai kewajiban individual tanpa ada hubungan dengan negara.95 

Namun, hipotesis praktik zakat mendapat kualifikasi di Sumatera, khususnya 

di daerah Aceh, yang memiliki pengalaman islamisasi yang berbeda dengan pulau 

Jawa. Meskipun demikian, mistisisme sempat menjadi pola dominan, seperti doktrin 

Wuju>diyah dari H{amzah Fanshu>ri> (w.1600). Akan tetapi, gerakan purifikasi di Aceh 

telah hadir sejak awal dan bahkan dilakukan melalui institusi resmi negara, syaikh 

al-Isla>m, yang telah dilakukan oleh Nu>r al-Di>n al-Ra>niri> (w.1658). Di saat yang 

sama, sejak awal kekuasaan negara telah bersifat religius. Dengan menyandang 

status sebagai pemimpin masyarakat Islam, penguasa Aceh diharuskan melakukan 

                                                           

94Taufik Abdullah, “Islam dan Pembentukan Tradisi di Asia Tenggara”, dalam 
Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (Eds.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia 
Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 66.  

95Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in 
Indonesia, h. 83.  
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semua upaya untuk menegakkan agama Islam sebagai tugas utama pemerintahannya. 

Hal ini dilakukan penguasa yaitu seperti melaksanakan salat, berpuasa, dan 

menunaikan zakat. Negara saat itu telah memiliki institusi dan sistem keuangan 

negara yang permanen. Pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) 

yang merupakan masa keemasan Aceh Da>r al-Sala>m dengan kontrol politik 

mencakup hampir seluruh Sumatera dan semenanjung Malaysia, Negara Aceh saat 

itu telah memiliki bait al-ma>l dan sistem ‘usyr dan perpajakan.96   

Pola islamisasi di Aceh, sebagaimana pola islamisasi di Sulawesi Selatan, 

memiki kecenderungan pembentukan tradisi yang bersifat integratif. Dalam pola ini, 

Islam mengalami pribumisasi secara konseptual dan struktural yang membuat 

peradaban baru memiliki “kebebasan budaya” untuk memformulasikan struktur dan 

sistem kekuasaan baru. Dalam tradisi ini, Islam menjadi bagian intrinsik sistem 

kebudayaan dan dipandang sebagai landasan kehidupan individu dan masyarakat. 

Dalam tradisi integratif ini, Islam adalah unsur dominan dalam masyarakat kognitif 

maupun paradigma politik, yang digunakan sebagai ukuran suatu kewajaran.97 

Dengan pola islamisasi yang menghasilkan tradisi integratif, maka Islam di 

Aceh menyatu dalam struktur kekuasaan baru. Dengan karakter religius dari 

kekuasaan negara, termasuk memerintahkan pelaksanaan salat lima waktu, puasa 

ramadan, dan membayar zakat, serta keberadaan institusi bait al-ma>l, dapat 

dispekulasikan bahwa negara telah mengumpulkan zakat secara wajib di Aceh saat 

itu, atau setidaknya sebagai kewajiban religius individual yang mendapat dukungan 

fasilitas negara. 

                                                           

96Amirul Hadi, Islam and State in Sumatera: a Study of Seventeenth-Century Aceh 
(Leiden: Brill Academic Publisher, 2008), h. 90.  

97Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 35.  
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Sifat kesukarelaan zakat di Indonesia bersumber dari pola pengembangan 

zakat di Indonesia yang mengikuti pola umum yang terjadi di dunia Islam. 

Perkembangan zakat di dunia Islam yaitu Arab, Turki dan India, yang memiliki 

karakteristik, yaitu: 1) pengumpulan zakat harta (mal) oleh negara hanya diterapkan 

pada harta yang terlihat (amwa>l al-z}ahirah) dengan atau tanpa istilah zakat, 

sedangkan zakat untuk harta yang tidak terlihat (amwa>l al-ba>t}inah) dibayarkan 

secara sukarela; 2) pengumpulan zakat oleh negara tidak dilakukan oleh institusi 

khusus namun termasuk dalam administrasi  pemerintahan secara umum; dan 3) 

zakat jiwa (al-fithr) selalu dilakukan secara sukarela.98 

Seiring dengan melemahnya kekuasaan kerajaan-kerakaan Islam, praktik 

zakat mal dan zakat fitrah di Indonesia berubah sepenuhnya menjadi urusan pribadi, 

sedangkan ‘usyr dipandang tidak lagi bersifat religius. Para ulama mendapat manfaat 

dari zakat mal dan zakat fitrah yang dibayar secara sukarela, sedangkan pemerintah 

mendapat manfaat dari pajak dan ‘usyr. Pada abad ke 19, pajak yang telah 

diterapakan oleh kerajaan-kerajaan Nusantara, secara sederhana diterapkan oleh 

pemerintah kolonial Belanda.99  

Di era penjajahan, sejak tahun 1858, kebijakan pemerintahan Belanda 

terhadap zakat secara umum bersifat netral dan berusaha tidak campur tangan. 

Kebijakan ini berlatar dari upaya untuk membendung ketidakpuasaan rakyat atas 

penyalahgunaan zakat oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk pemerintah Belanda, 

seperti bupati, wedana, dan kepala desa. Untuk menjaga stabilitas politik dan 

keamanan, pemerintah Belanda menerbitkan regulasi pada 1866 yang melarang 

                                                           

98Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 36.  

99Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in 
Indonesia, h. 85.  
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seluruh pejabat untuk terlibat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Di era 

penjajahan Belanda ini, zakat sepenuhnya menjadi urusan pribadi. Kebijakan 

pemerintah kolonial yang netral dengan pendekatan non-intervensi ini, mengizinkan 

penguatan masyarakat sipil melalui pendayagunaan zakat untuk pendidikan dan 

kegiatan sosial lainnya. 

b. Masa Kemerdekaan Hingga Era Reformasi 

Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah secara sederhana tampak hanya 

meneruskan kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap zakat. Seperti misalkan 

Departemen Agama yang terbentuk pada tahun 1946 mengeluarkan surat edaran 

bahwa Departemen Agama tidak akan melakukan campur tangan terhadap 

pengelolaan zakat yang ada. Secara umum, kebijakan pemerintah Orde Lama adalah 

netralitas Negara terhadap urusan warga Negara dan hanya memfasilitasi kehidupan 

beragama tanpa terlibat dalam pengelolaan praktik keagamaan. 

Namun pada awal rezim Orde Baru, muncul keinginan agar supaya 

pemerintah terlibat langsung dalam pengelolaan zakat dalam rangka 

mengoptimalkan potensi yang ada pada zakat. Dan pada tahun 1968, terbit PMA No. 

4/Juli/1968 tentang pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) dan PMA. No. 

5/Oktober/1968 tentang pendirian Baitu Mal di setiap daerah yang bertanggung 

jawab terhadap pengelolaan zakat. Tetapi keputusan ini tidak sempat berjalan karena 

tidak mendapat dukungan dari Presiden Soeharto, dan dianulir oleh PMA pada 

januari 1969. Dimotivasi oleh kekhawatiran terhadap Islam politik, Presiden 

berupaya menghentikan gagasan formalisasi syariah Islam politik, Presiden berupaya 

menghentikan gagasan formalisasi syariah Islam dengan gagasan halus, yaitu 

memusatkan pengelolaan zakat pada diri sendiri.  Pada oktober 1968, Soeharto 
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mendeklarasikan dirinya sebagai amil zakat nasional personal. Eksperimen 

pengelolaan zakat nasional dengan pola personal cara Presiden Soeharto ini 

mengalami kegagalan di mana respons masyarakat untuk membayar zakat di 

rekening Presiden sebagai amil nasional personal adalah sangat rendah. Pada 

November `1970, Soeharto mengundurkan diri sebagai amil zakat nasional personal 

setelah melaporkan dana zakat yang terhimpun di rekeningnya selama menjadi amil 

hanya Rp. 39,5 juta, jauh di bawah harapannya.100 

Setelah lebih satu dekade pasca pengunduran dirinya sebagai amil zakat 

nasional personal, Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim 

Pancasila pada 1982 yang menarik dana sedekah, bukan zakat, dari para PNS muslim 

dengan cara memotong langsung sebagian kecil dari gaji bulanan mereka. Dana yang 

dihimpun kemudian digunakan Presiden untuk membangun ribuan masjid di seluruh 

penjuru negeri. Adapun dana sedekah PNS non-muslim dikelola oleh Yayasan 

Dharma Bhakti Sosial (Dharmais). 

Yang menarik, terlepas dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang 

pengelolaan zakat dan tidak adanya dukungan kepala Negara otoriter saat itu, 

sejumlah lembaga amil zakat bentukan pemerintah provinsi terus bermunculan yang 

dikenal sebagai Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS), terutama setelah 

mundurnya Soeharto sebagai amil nasional, diantaranya yaitu, DKI Jakarta (1968), 

Kalimantann Timur (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974), Kalimantan 

Selatan (1974), Sumatera Selatan (1975), Irian Jaya (1978), Sulawesi Utara (1985), 

Sulawesi Selatan (1985), dan Bengkulu (1989).101 

                                                           

100Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 39.   

101Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in 
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Gelombang ini semakin besar setelah terbitnya SK bersama SKB Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29/1991 dan No. 47/1991 tentang Pembinaan 

BAZIS yang menjadi dasar legalitas bagi kehadiran BAZ. Kehadiran paying hukum 

ini memberi peluang formalisasi pengelolaan zakat di berbagai daerah. Bahkan, 

mulai bermunculan lembaga amil zakat jenis baru yang didirikan oleh korporasi, 

yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti BAMUIS BNI (1967), LAZ 

YAUMIL PT. Bontang LNG (1986) dan lain sebagainya. Di saat yang tidak berbeda 

jauh, muncul gelombang ketiga dari lembaga amil zakat nasional yaitu berdirinya  

lembaga amil yang dirikan atas prakarsa murni masyarakat sipil, seperti Yayasan 

Dana Sosial Al-Falah (1987), Dompet Dhuafa Republika (1994), Rumah Zakat 

Indonesia (1998), dan lain sebagainya.102 

Selain itu, kepanitian zakat secara temporer berbasis masjid atau pesantren, 

atau pemberian zakat secara langsung kepada mustahik atau pemimpin agama 

informal masih dilakukan secara luas di seluruh daerah. Pengelolaan zakat secara 

ekonomis-produktif tetap tidak terperhatikan. Potensi zakat yang membesar seiring 

kemerdekaan dan meningkatnya tingkat pendapatan penduduk akibat dari 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tetap tidak mampu dikelola dengan baik.103  

Penyebab dasar dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang zakat di era 

Orde Baru ini adalah upaya Presiden Soeharto untuk menguasai dana zakat yang 

potensinya dipandang signifikan untuk mengamankan kekuasannya, dan sekaligus di 

saat yang sama berupaya agar dana zakat ini tidak jatuh tidak diambil alih oleh 

kelompok Islam politik. Atas motivasi ini, Soeharto menolak proposal pendirian 

                                                           

102Institut Manajemen Zakat, Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten Potensia; di Indonesia (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2006), h. 56.  
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badan amil zakat nasional oleh Departemen Agama dan mendeklarasikan dirinya 

sebagai amil zakat nasional. Namun, Soeharto yang kecewa dengan rendahnya 

respon dan kepercayaan umat Islam dalam membayar zakat kepada dirinya, 

kemudian membiarkan para gubernurnya yang berasal dari militer untuk mendirikan 

dan mengontrol badan amil di tingkat provinsi.104Ketika muncul kembali gagasan 

dalam Muzakarah Nasional Zakat pada 1992 untuk mendirikan BAZIS nasional 

pascamaraknya pendirian BAZIS provinsi, Soeharto kembali menolak usulan ini. 

Pendirian BAZIS nasional, yaitu BAZNAS, baru terwujud pada 2001 pasca-

runtuhnya rezim Orde Baru. 

c. Pengelolaan Zakat Di Indonesia Setelah 1999  

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, jumlah organisasi pengelola zakat 

meningkat drastis. Pertumbuhan lembaga filantropi Islam Indonesia di era reformasi 

ini banyak dimotivasi oleh empat faktor internal, yaitu euforia gerakan reformasi, 

krisis ekonomi, konflik etnis dan agama, dan bencana tsunami pada akhir 2004 di 

Aceh. Selain faktor internal dalam negeri, kondisi eksternal seperti solidaritas 

terhadap muslim Afghanistan, Palestina, dan Irak, juga turut memicu maraknya 

kelahiran lembaga filatropi Islam di Indonesia ini.\ 

Titik balik terpenting dunia zakat nasional terjadi pada 1999 dengan 

diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Jatuhnya rezim 

Orde Baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan 

Departemen Agama untuk memformalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Upaya 

ini memiliki akar yang panjang sejak 1967 di mana pada tahun tersebut draf UU 

                                                           

104Amelia Fauzia, Faith and the Statlke: A History of Islamic Philanthropy in 
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Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen, diikuti kemudian 

dengan draf UU Zakat yang muncul pada 1985 yang dibuat Departemen Agama dan 

Departemen Kehakiman, namun tidak pernah disampaikan ke parlemen.105 

Walau MPR hanya merekomendasikan legislasi UU Haji, namun Departemen 

Agama melihat ada peluang untuk mengajukan legislasi UU Zakat pada saat yang 

bersamaan. Tim perumus Departemen Agama pertama kali mengajukan surat izin 

prakarsa RUU Zakat ke Menteri Agama pada 4 Februari 1999. Segera setelah UU 

Haji ditandatangani Presiden Habibie, Departemen Agama menyelesaikan draf UU 

Zakat dan mengirimkan ke Sekretariat Negara pada April 1999. Departemen Agama 

mendapatkan izin prakarsa dari Sekretariat Negara pada Mei 1999. Draf UU Zakat 

kemudian disampaikan ke parlemen pada Juni 1999. Dan pada 23 September 1999, 

UU Zakat disahkan dan zakat secara resmi masuk dalam ranah hukum positif di 

Indonesia. Pada Desember 1999 Presiden Habibie menandatangani UU No, 38/1999 

tentang Pengelolaan Zakat. Diundangkannya UU No.38/1999 ini merupakan hasil 

dari kontribusi utama Departemen Agama, dan kemudian diikuti FOZ dalam proses 

legislasi, meskipun Departemen Agama tampak berusaha mendominasi proses 

legislasi.106 

Berdasarkan UU No. 38/1999 ini, zakat kemudian dapat dikelola dengan baik 

oleh lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) 

maupun oleh lembaga amil yang dibentuk oleh masyarakat, yaitu Lembaga Amil 

Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organsasi pengelola 

zakat (OPZ) yang tidak amanah. Dalam Undang-undang ini tidak ada satupun pasal 

                                                           

105Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 44.  

106Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 45.   
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yang dapat diinterpretasi bahwa zakat bersifat imperatif dan tidak ada satupun pasal 

yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperative dan tidak ada sanksi 

bagi wajib zakat yang lalai. Dengan kata lain undang-undang menetapkan bahwa 

pembayaran zakat bersifat sukarela. Meski demikian, undang-undang ini telah 

merintis upaya pemberian insentif bagi wajib zakat dengan menjadikan zakat 

sebagai pengurang pajak. 

Permasalahan utama UU No. 38/1999 ini yaitu lemahnya kerangka regulasi 

dan institusional zakat nasional. Undang-undang ini tidak memberi kerangka untuk 

tata kelola yang baik sehingga akan mencegah penyalahgunaan dana sosial Islam dan 

memberi perlindungan yang memadai bagi pembayar zakat. Dalam rezim ini, BAZ 

dan LAZ keduanya adalah operator zakat nasional, di mana pemerintah (Kemenag) 

berperan dominan dalam BAZ. Dengan demikian, pertumbuhan lembaga pengelola 

zakat yang drastis pasca-era Orde Baru, justru dinaungi rezim hukum yang tidak 

memiliki lembaga regulator dan pengawas. 

Pembahasan amandemen UU Zakat kemudian dilakukan kembali oleh DPR 

baru periode 2009-2014, melalui RUU inisiatif  DPR. Draf undang-undang inisiatif 

DPR keluar pada awal 2010, dan DIM (daftar isian masalah) dari pemerintah keluar 

pada awal 2011. Setelah dibahas d alam dua masa sidang, UU baru Zakat disahkan 

DPR pada 27 Oktober 2011. UU No. 23 tahun 2011 menandai era baru pengelolaan 

zakat nasional.107 

Di bawah UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini 

disentralisasi di tangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, 

namun kedudukan LAZ kini hanya sekadar “membantu” BAZNAS. Dalam undang-

                                                           

107Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, h. 46.   



52 
 

 
 

undang baru, BAZNAS yang bentuk dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, 

mendapatkan penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, 

juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima 

pelaporan dari BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat mendapat 

anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya, dalam UU baru LAZ kini menjadi 

subordinat BAZNAS, memberi pelaporan ke BAZNAS meskipun keduanya sama-

sama menyandang status operator zakat, pendirian dan pemberian izinnya direstriksi 

sangat ketat, dan tidak berhak mendapatkan anggaran dari APBN maupun APBD. 

6. Kedudukan dan Fungsi Zakat 

Sebagai salah satu rukun Islam, ada beberapa kedudukan dan fungsi zakat, 

yaitu: 

a. Pilar Islam 

Zakat merupakan salah satu pilar dalam agama Islam yang statusnya sama 

dengan syahadat, shalat, puasa, dan haji.108Hal ini sebagaimana disebutkan dalam 

hadis Nabi Muhammad saw. 

عنَابنَعمرََحدثناَعبيدَاللهَبنَموسىَقالَاخبرناَحنظلةَبنَأبيَسفيانَعنَعكرمةَبنَخالد
بنيَالإسلَمَعلىَخمسَشهادةَأنََرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوَسلمََ:َقالرضيَاللهَعنهماَقال

 109.إيتاءَالزكاةَوالحجَوصومَرمضانلاَإلهَإلاَاللهَوأنَمحمداَرسولَاللهَوإقامَالصلَةَوَ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah ibn Mu>sa, beliau berkata, telah 

berkabar kepada kami H{anz}alah ibn Abi> Sufya>n, dari ‘Ikrimah ibn Kha>lid, 

dari ibn ‘Umar yang diridai Allah pada keduanya berkata: rasulullah saw, 

bersabda: Agama Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa 

tidak ada tuhan selain Allah dan Muh{ammad adalah utusan-Nya, 

                                                           

108Agus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Dalil dan Keutamaan, h. 15.  

109Abu>‘Abdillah Muh}ammad Ibn Isma>’i>l Ibn Ibra>hi>m Ibn al-Mugi>rah Ibn Bardiz}bah al-

Bukha>ri, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, juz 1, h. 12. Lihat juga, Abu> al-H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j Ibn Muslim 

al-Qusyairi> al-Naisabu>ri, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 238. 
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melaksanakan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa 

pada bulan ramadan. (HR. Bukha>ri) 
 Apabila hanya dengan mengerjakan salat dan rukun Islam lainnya tanpa 

menunaikan zakat maka dia berdosa. Jika seorang muslim tidak mengeluarkan 

zakatnya meskipun telah memenuhi syarat wajib zakat, maka ke-Islam-an orang 

tersebut belumlah sempurna.110Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-

Mu’minu>n/23: 3-4. 

(َ َالْم ؤْم ن ون  َ)3ق دَْأ فْ ل ح  ع ون  ت ه مَْخ اش  َه مَْف يَص لَ  َ)1(َالَّذ ين  َم عْر ض ون  َاللَّغْو  َه مَْع ن  (4َ(َو الَّذ ين 
َ(3و الَّذ ين َه مَْل لزَّك اة َف اع ل ون َ)

Terjemahnya: 

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (Yaitu) orang-orang 
yang khusyuk dalam salatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari 
(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna. Dan orang-orang yang 
menunaikan zakat.111 

Menurut al-Qurt}ubi>, bahwa zakat merupakan kesucian hati dan harta. Ia 

menyucikan hati dari sifat-sifat kotor seperti bakhil, terlalu cinta dunia, menjauhkan 

rasa takut akan kemiskinan, dan memantapkan jiwa bahwa Allah akan menggantinya 

dengan kebaikan yang lebih baik.112 

1) Menyempurnakan keberagamaan Islam  

Zakat adalah jembatan untuk menyempurnakan Islam seseorang, 

sebagaimana disebutkan dalam hadis. 

 113.،َوالطبرانىَعنَأبىَالدرداء(لزكاةَقنطرةَالإسلَمَ)عبدَالرزاقا
َ

                                                           

110Agus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Dalil dan Keutamaan, h. 16.  

111Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 475. 

112Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abu> Bakr al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li 
Ah}ka>m al-Qur’a>n, juz. 15 (Cet.I; Beiru>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 2006), h. 7.  

113 Jala>luddi>n al-Suyu>t}i>, al-Ja>mi’ al-Kabi>r al-Suyu>ti>, juz 13 (t.tp.: t.p., t.th), h. 202. 
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Artinya: 

Zakat adalah jembatan Islam. (HR. ‘Abd al-Raza>q, al-T{abra>ni>, dan Abu> 
Darda>’) 

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa betapa zakat dapat menjadi 

jembatan yang kuat untuk sampai kepada hakikat Islam dengan mudah. 

كَلثومَبنَ حدثناَأحمدَبنَعمروَالخلَلَالمكيَثناَيعقوبَبنَحميدَثناَعيسىَبنَالحضرميَبن
كَلثومَعنَأبيهَ:َأنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوَسلمَ علقمةَبنَناحيةَبنَالحارثَالخزاعيَعنَجده

114َ.تؤدواَزكاةَأموالكمَمنَتمامَاسلَمكمَأنانهَ عامَالمريسيعَحينَاسلمواَ:َلهمَقال

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Ah}mad ibn ‘Amru> al-Khila>l al-Makki>, 
menceritakan kepada kami Ya’ku>b ibn H{ami>d, menceritakan kepada 
kami’Ayyas ibn al-H{adra>mi> ibn Kals\u>m ibn al-Qamah ibn Na>hiyah ibn al-
Ha>ris\ al-Khaza>’i>, dari Kals \u>m, dari ayahnya: Sesungguhnya Nabi saw. 
bersabda “sesungguhnya bagian dari kesempurnaan Islam kamu adalah agar 
kamu mengeluarkan zakat dari harta-hartamu.  

2) Zakat merupakan kebaikan yang sesungguhnya 

Mendirikan salat dan menunaikan zakat merupakan perbuatan untuk 

mencapai kebaikan.115Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2: 177. 

َو الْي  وَْ َب اللَّه  َآ م ن  َم نْ َالْب رَّ َو ل ك نَّ َو الْم غْر ب  َالْم شْر ق  َق ب ل  َو ج وه ك مْ َت  و لكوا َأ نْ َالْب رَّ ر َل يْس  َالْْ خ  م 
َع ل ىَح ب  ه َذ و يَالْق رْب ىَو الْي  ت ام ىَو الْم سَ  َو آ ت ىَالْم ال  َو النَّب ي  ين  ئ ك ة َو الْك ت اب  َو الْم لَ  َالسَّب يل  َو ابْن  اك ين 

َو الصَّابَ  َع اه د وا َإ ذ ا مْ َب ع هْد ه  َو الْم وف ون  َالزَّك اة  َو آ ت ى ة  َالصَّلَ  َو أ ق ام  َالر  ق اب  َو ف ي َف يَو السَّائ ل ين  ر ين 
َه م َالَْ َالَّذ ين َص د ق واَو أ ول ئ ك  َأ ول ئ ك  َالْب أْس  ين  َ(311م ت َّق ون َ)الْب أْس اء َو الضَّرَّاء َو ح 

Terjemahnya: 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat adalah kebajikan, 
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari 
Akhir, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba 
sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang 

                                                           

114Sulaima>n ibn Ah}mad ibn Ayyub Abu> al-Qa>sim al-T{abra>ni>, al-Mu’jam al-Kabi>r, 
juz 18  (t.t.: Maktabah al-‘Ulu>m, 3983), h. 8. 

115Agus Arifin, Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Dalil dan Keutamaan, h. 17.   
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menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang 
benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.116 

Menurut Sayyid Qut}b, bahwa menunaikan zakat merupakan pajak yang 

dipungut dalam Islam yang telah diwajibkan Allah kepada orang-orang kaya dengan 

syarat yang telah ditentukan. Harta tersebut diambil yang kemudian diperuntukkan 

bagi orang fakir miskin. Dengan adanya pernyataan pemberian zakat kepada orang-

orang tertentu sebagaimana yang disebutkan di atas, membuktikan bahwa berzakat 

dan berinfak itu berbeda, antara keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Sebab, 

zakat adalah kewajiban, sementara infak sifatnya anjuran. Kebaikan tidak akan bisa 

sempurna tanpa ada aktivitas-aktivitas di atas. Dan semua aktivitas itu adalah tiang 

penegak Islam.117  

3) Zakat sebagai bentuk kepedulian 

Menunaikan zakat termasuk dalam ranah sosial, di mana dituntut untuk 

peduli dan berbagi. Selain itu di dalam a-Qur’an منوا وعملوا الصالحاتا  yang 

memberikan isyarat bahwa keimanan seseorang akan dibuktikan dengan perbuatan-

perbuatan yang mengandung kebaikan yang nyata. Dalam al-Qur’an kalimat tersebut 

diucapkan sebanyak 52 kali dan di antaranya disandingkan dengan kata salat dan 

zakat. Hal ini sebagaimana ungkapkan dalam QS. al-Baqarah/2: 277. 

َالَّذ ينَ  َخ وْفٌََإ نَّ َو لا  مْ َر ب  ه  َع نْد  َأ جْر ه مْ َل ه مْ َالزَّك اة  َو آ ت  و ا ة  َالصَّلَ  َو أ ق ام وا َالصَّال ح ات  َو ع م ل وا َآ م ن وا
َه مَْي حْز ن ون َ) َ(111ع ل يْه مَْو لا 

 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 

                                                           

116Kementerian Agama RI>., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 33. 

117Sayyid Qut}b, fi> Zila>l al-Qur’a>n (Da>r al-Syuru>q),   
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Tuhanya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati.118 

Jadi, menurut penulis bahwa dengan mendirikan salat sebagai sesuatu yang 

menyentuh kesadaran atau kepatuhan pribadi (ibadah ritual individual) kepada Allah 

swt., sedangkan menunaikan zakat sebagai suatu bentuk kesadaran akan kewajiban 

dan bentuk kepekaan terhadap sesama manusia (ibadah sosial), sebagai saudara 

sesama muslim yang menandakan kualitas keberimanan seseorang. Ada begitu 

banyak implikasi dari zakat ini sebagai bentuk ibadah sosial, selain dapat 

mensucikan diri dan harta (manfaat pribadi), di antaranya adalah dapat 

mengentaskan kemiskinan dalam suatu wilayah tertentu dan sebagai tanda wujud 

dan kasih sayang antara orang mampu dengan yang tidak mampu.  

B. Penafsiran Ayat Tentang Zakat 

Adapun penafsiran tentang ayat zakat, penulis merumuskan menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Kewajiban menunaikan zakat 

Perintah dalam pelaksanaan zakat turun di Madinah pada tahun kedua 

Hijriah. Kewajiban itu terjadi setelah pelaksanaan puasa di bulan Ramadan dan 

zakat fitrah. Zakat kemudian diwajibkan di Madinah karena ketika itu situasi umat 

Islam dapat dikatakan sudah mulai terbentuk secara struktur sosial dan kewajiban ini 

bertujuan untuk membina masyarakat muslim sebagai bukti solidaritas sosial dalam 

arti bahwa orang-orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum 

beriman.119Sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Baqarah/2: 43. 

ة َو آ ت واَالزَّك اة َو اركْ ع واَم ع َالرَّاك ع ين َ)  َ(34و أ ق يم واَالصَّلَ 
                                                           

118Kementerian Agama RI>., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 58. 

119Muhammad, Zakat Profesi Wacana pemikiran dalam Fiqih Kontemporer  (Jakarta: 
Salemba Diniyah, 2002), h. 16.   
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Terjemahnya: 

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-
orang yang rukuk. (QS. al-Baqarah/2: 43)120 

 Ayat di atas menurut Ibn Katsi>r, bahwa pembayaran zakat itu merupakan 

suatu kewajiban yang mana amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali jika 

melaksanakannya.121Penunaian zakat merupakan upaya untuk menegakkan dan 

merealisasikan jiwa positif atas hawa nafsu kebakhilan secara firtah. Zakat 

diibaratkan dengan membangun pondasi atas bangunan sistem masyarakat dan kaum 

muslim dengan mengutaman sikap saling mengasihi dan tolong menolong. Orang 

kaya dan orang miskin akan merasakan ketenangan dan kasih sayang karena tidak 

dihancurkan atau dikuasai oleh kemewahan dan kesengsaraan.122 

 Perintah salat disandingkan dengan penunaian zakat itu terdapat 28 kali di 

dalam al-Qur’an .123 Menurut Hamka, bahwa dengan menunaikan salat maka hati 

akan menjadi bersih dan khusyuk, sedangkan dengan menunaikan zakat maka akan 

terhindar dari penyakit bakhil sehingga dengan demikian timbullah hubungan batin 

yang baik dengan masyarakat.124 

Hal ini senada dengan pendapat Quraish Shihab yang mengatakan bahwa 

manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu 

wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya antara individu 

yang dengan yang lainnya namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga 

                                                           

120Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 8.   

121Abu> al-Fida>’ Isma>il ibn ‘Umar ibn Kats\i>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-Az}i>m, juz 1, h. 44. 

122Sayyid Qut}b, Tafsi>r fi> Zila>l al-Qur’a>n, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Syuru>q, 2003),  h. 68.  

123 Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-
Kari>m, h. 331-332. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 2009), h. 4. 

124Hamka, Tafsir al-Azhar, jilid 1 (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 150.  
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dalam aspek material, betapapun seseorang memilikinya, namun hasil-hasil dari 

material tersebut tidak lepas dari bantuan pihak-pihak yang lain, baik secara 

langsing disadari atau tidak. Sehingga dalam ayat ini ada dua kewajiban yang 

merupakan pertanda hubungan harmonis, yaitu salat untuk menjaga hubungan baik 

dengan Allah dan zakat untuk membangun hubungan harmonis dengan sesame 

manusia.125  

Menurut penulis, hal inilah yang menjadi suatu kelebihan dalam agama Islam 

karena secara tidak langsung “zakat” seakan-akan memberi isyarat akan adanya 

suatu sistem untuk mengikat semua golongan, yaitu antara golongan orang kaya 

dengan golongan orang miskin. Maka menaati perintah Allah untuk menunaikan 

zakat adalah sesuatu yang penting dan wajib. Sehingga, implikasi dari itu ialah 

terciptanya rasa adil dan peduli bagi individu-individu dalam suatu masyarakat 

menuju masyarakat sosial yang harmonis. Akan tetapi, untuk sampai ke titik itu 

bukan perkara yang mudah dan sudah menjadi tugas maupun kewajiban sebagai 

kaum agamawan untuk merealisasikan dan mendakwahkan hal tersebut.  

2. Perintah Untuk Mengumpulkan/menghimpun Zakat 

Di dalam al-Qur’an, ayat yang menjadi acuan untuk memungut zakat adalah 

QS. al-Taubah/9: 103. 

َس ك نٌَل ه مَْو اللَّهَ  ت ك  مَْإ نََّص لَ  َع ل يْه  ق ةًَت ط ه  ر ه مَْو ت  ز ك  يه مَْب ه اَو ص ل   نَْأ مْو ال ه مَْص د  َس م يعٌَع ل يمٌَخ ذَْم 
(304)َ

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan 
mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu 

                                                           

125M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol. 1, h. 171.    
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(menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah/9: 103)126 

  Menurut Ibn Katsi>r, perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. 

untuk mengambil atau memungut zakat dengan tujuan untuk membersihkan dan 

mensucikan diri dan harta mereka dan perintah ini kemudian bersifat umum. Oleh 

sebab itu, ketika Nabi Muhammad saw. wafat, sebagian masyarakat Arab enggan 

untuk mengeluarkan zakatnya karena menurut pemahaman mereka yang berhak 

untuk memungut zakat itu ialah Nabi sendiri. Tetapi, pemahaman yang keliru ini 

kemudian ditantang atau ditolak oleh Abu> Bakar dan sahabat-sahabat yang lain, 

bahkan memerangi mereka (yang enggan berzakat karena kelalaian) sehingga mereka 

pun menunaikannya, sebagaimana yang telah mereka lakukan semasa Nabi 

Muhammad saw. masih hidup.127   

 Walaupun konteks ayat di atas ketika itu mengenai Abu> Lubabah dan rekan-

rekannya, ia berlaku umum.128Demikian juga, walau redaksi ayat ini dialamatkan 

kepada Rasulullah, ia pun bersifat umum, yakni perintah ini dialamatkan kepada 

siapa pun yang menjadi pemimpin. Karena itu, ketika sekelompok orang pada masa 

khalifah Abu> Bakar enggan membayar zakat dengan alasan bahwa perintah ini 

ditujukan kepada Rasulullah, bukan kepada selain beliau, Abu> Bakar kemudian 

menolak alasan tersebut, dan ketika mereka masih tetap enggan untuk membayar 

zakat, beliau kemudian memerangi kelompok pembangkang itu.129 

                                                           

126Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273.  

127Abu> al-Fida>’ Isma>il ibn ‘Umar ibn Kats\i>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-Az}i>m, juz 1, h. 207. 

128Lihat Jala>l al-Di>n ibn Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-
Nuzu>l (Cet. I; Beiru>t: Mu’assasah al-Kutub al-Saqa>fiyah, 2002), h. 141-142  

129M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol. 5, h. 232.     
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 Sejalan dengan itu, Hamka mengataka bahwa, ayat ini ditujukan kepada Nabi 

Muhammad saw. setelah beliau berhasil membentuk masyarakat atas dasar ajaran 

Islam. Jadi, َْخ ذ berarti ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah. 

Terkadang ia dinamai dengan “sedekah” yang berarti bukti dan kebenaran, atau 

bukti dari sebenar-benarnya kejujuran (s}iddiq). Dan ia pun dinamai “zakat” yang 

berarti pembersihan. Jadi, maksud ayat ini adalah penegasan Allah untuk menyuruh 

mengambil sebagian dari harta mereka itu sebagai sedekah dengan tujuan untuj 

membersihkan dan menyucikan mereka.130 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa berlaku suatu kaidah terkait 

dengan keumuman suatu peristiwa di zaman Nabi Muhammad saw., hingga saat ini, 

yaitu penegasan atau perintah untuk memungut/mengambil zakat bagi mereka yang 

telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tetapi terjadi perbedaan dikalangan 

ulama ketika memahami ayat ini, seperti yang dikemukakan oleh Quraish Shihab 

bahwa, beberapa ulama memahami perintah ayat ini untuk memungut zakat. Tetapi 

mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah sunnah.131 

Terlepas dari beragamnya pemahaman terkait ayat tersebut, menurut penulis 

bahwa kewajiban untuk menunaikan zakat ini sangat penting dan sekaligus 

penegasan untuk memungut zakat, selain perintahnya berulang-ulang di dalam al-

Qur’an, juga konteks sejarah pada masa khalifah Abu> Bakar yang bahkan memerangi 

mereka yang enggan untuk membayar zakat ketika Nabi Muhammad saw. telah 

wafat. Semestinya umat Islam saat ini mengambil ibrah/hikmah dan menyadari 

bahwa betatapun zakat ini akan menyelamatkan (membersihkan) jiwa dan harta 

                                                           

130Hamka, Tafsir al-Azhar, jilid 1, h. 277.  

131M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol. 5, h. 233.      
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mereka, karena kelak di hari kemudian (hari kiamat) seluruh harta benda akan 

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.  

3. Pendistribusian zakat 

Di dalam al-Qur’an, ada beberapa kelompok masyarakat yang berhak 

menerima zakat, seperti yang diisyaratkan dalam QS. al-Taubah/9: 60.  

َوَ  َو ف يَالر  ق اب  َق  ل وب  ه مْ َو الْم ؤ لَّف ة  ه ا َع ل ي ْ َو الْع ام ل ين  َو الْم س اك ين  َل لْف ق ر اء  َالصَّد ق ات  َو ف يَإ نَّم ا الْغ ار م ين 
َاللَّه َو اللَّه َع ل يمٌَح ك يمٌَ َف ر يض ةًَم ن  َالسَّب يل  َاللَّه َو ابْن  َ(00)َس ب يل 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk mereka orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk 
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. 
al-Taubah/9: 60)132 

  Pada ayat di atas menunjukkan adanya pembatasan as}na>f  zakat. Dalam arti 

bahwa tidak ada yang menerima zakat kecuali delapan kelompok as}na>f tersebut. 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah langsung menetapkan as}na>f  yang berhak 

untuk menerima zakat, dengan demikian maka tidak seorang pun yang berwenang 

untuk merubah atau mengganti di luar kategori as}na>f yang telah disebutkan dalam 

ayat. Maka, siapapun yang memenuhi sifat-sifat dari kedelapan sifat as}na>f  tersebut, 

masuk sebagai kelompok yang berhak menerima zakat wajib.133 

                                                           

132Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 264.  

133Wahbah al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-Syari>’ah wa al-Aqi>dah wa al-Manhaj, 
juz 10 (Damsyiq: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s{ir, 3438 H.), h. 258. 



62 
 

 
 

Hal ini kemudian dikuatkan dengan penggunaan perangkat “innama>” yang 

dalam bahasa Arab disebut “a>da>t al-h}as}r” yang berfungsi untuk pembatasan dengan 

berbagai sudut pandang.134 

1. Kata “innama>” terdiri dari “inna” dan “ma”, yang pertama itu berfungsi 

sebagai al-is\ba>t (peneguhan) dan yang kedua berfungsi sebagai al-nafyu 

(peniadaan). Maka ketika keduanya disatukan berarti fungsi masing-

masing tetap berlaku dalam setiap kata yang dating setelahnya. Sehingga 

bermakna peneguhan terhadap unsur-unsur yang disebutkan (delapan 

as}na>f) setelah kata “innama>” sekaligus peniadaan atau penolakan dari 

unsur-unsur selainnya di luar itu. 

2. Dalam QS. al-Nisa>’/ dikatakan: 

إِنَّمَا اللَّهُ إلَِه  وَاحِد  سُبْحَانهَُ أَنْ َ كُونَ لهَُ وَلَد  لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَْرْضِ وكََفَى .....
 (171)باِللَّهِ وكَِيلا  

 
Terjemahnya: 

. . .Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci dari (anggapan) 
mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan di Bumi. Dan 
cukuplah Allah sebagai pelindung.135 

Ayat di atas ini memberi penegasan bahwa tiada tuhan selain Allah serta 

menolak keberadaan tuhan selain-Nya. Diriwayatkan bahwa ibn ‘Abba>s berijtihad 

dalam pendapatnya tentang peniadaan praktik riba al-fad}l, artinya membolehkan 

praktik riba al-fad}l berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. 

 )رواه مسلم( 136.ربا في النسيئةال
                                                           

134Abdullah ibn Muh}ammad ibn ‘Umar ibn al-H{usai>n ibn H{asan ‘Ali> al-Taymi> al-
T{abarastani> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Tafsi>r al-Kabi>r wa Mafa>tih al-Gaib, jilid 8 (Cet. I; Beiru>t: 
Da>r al-Fikr, 1981), h. 69.   

135Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 138. 
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Artinya: 

 Sesungguhnya riba itu hanyalah dalam nasiah. (HR. Muslim) 

Hadis di atas secara bahasa membatasi bahwa riba terjadi hanya pada riba al-

nasi’ah (riba yang disebabkan penangguhan sehingga tidak terjadi serah terima 

langsung) dikarenakan adanya a>da>t al-has}r (perangkat yang membatasi masalah) 

pada kata “innama>”. Pendapat ini pada akhirnya diralat oleh ibn ‘Abba>s setelah 

sampai kepada beliau hadis Nabi Muhammad yang mengharamkan riba al-fad{l. 

Adapun makna hadis di atas berarti bahwa tidak ada riba yang paling berat dampak 

pengrusakannya dan terancam dengan siksa Allah yang pedih melebihi riba al-

nasi’ah. 

Menurut al-T{abari>, ayat di atas mengisyaratkan bahwa Allah menetapkan 

delapan as}na>f zakat ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tidak boleh 

disalurkan kecuali kepada delapan golongan masyarakat sebagaimana yang 

ditetapkan pada ayat tersebut.137 

Kemudian, al-Bagawi> pun memberikan pendapat, bahwa QS. al-Taubah ayat 

60 ini, Allah menetapkan dalam ayat tersebut golongan-golongan yang memiliki ha 

katas pembagian zakat dan dibatasi dalam delapan as}na>f.138Di sini al-Baga>wi 

mengutip sebuah riwayat Ziya>d ibn al-H{aris\ al-S}uda’i>, yang mendatangi Nabi 

Muhammad saw untuk baiat, kemudian seorang lelaki mengatakan, “berikan padaku 

hak atas zakat”, maka Nabi bersabda. 

                                                                                                                                                                      

136Muslim ibn al-H{ajja>j Abu> al-H{usain al-Qusairi> al-Naisaburi>, S}ah{i>h} Muslim, juz 5 
(Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 3237.   

137Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Ja>mi al-Baya>n ‘an Ta’wi>l ay al-Qur’a>n, jilid 14 
(t.tp: Mu’assasah al-Risa>lah, 1420 H.), h. 322.   

138Abu> Muh}ammad al-H{usaini ibn Mas’u>d al-Bagawi>, Tafsi>r al-Bagawi> Ma’a>lim al-
Tanzi>l, jilid 4 (t.t: Da>r al-Taibah, 1989), h. 62.  
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حدثناَعبدَاللهَبنَمسلمةَثناَعبدَاللهَيعنيَابنَعمرَغانمَعنَعبدَالرحمنَبنَزيادَأنهَسمعَزيادَ
بنَنعيمَالحضرميَأنهَسمعَزيادَبنَالحارثَالصدائيَقالَ:َأتيتَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوَ

فأتاهَرجلَفقالَأعطنيَمنَالصدقةَفقالَلهَرسولَاللهَصلىَسلمَفبايعتهَفذكرَحديثاَطويلََقالَ
اللهَعليهَوَسلمَ"َإنَاللهَتعالىَلمَيرضَبحكمَنبيَولاَغيرهَفيَالصدقاتَحتىَحكمَفيهاَهوَ

  139."فجزأهاَثمانيةَأجزاءَفإنكَنتَمنَتلكَالْجزاءَأعطيتكَحقك
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Muslimah, menceritakan 
kepada kami ‘Abdullah, yaitu ibn ‘Umar Ga>nim, dari ‘Abdurrah}man ibn 
Ziya>d, bahwasanya ia mendengar Ziya>d ibn Na’i>m al-H{adrami>, bahwasanya 
ia mendengar Ziya>d ibn al-H{aris\ al-S{uda’i> berkata: aku mendatangi 
Rasulullah saw. dan menyebut hadis yang panjang, kemudian datang seorang 
lelaki dan berkata, berikan padaku hak atas zakat. Maka Rasulullah saw. 
bersabda: “Sesunggunya Allah Ta’ala tidak rela kepada hukum (keputusan) 
nabi dan selainnya dalam perkara mengenai sedekah (zakat) sehingga Dia 
(Allah) yang menetapkannya sendiri dalam perkara itu, maka dia 
membaginya ke dalam delapan kelompok, jika engkau termasuk ke dalam 
kelompok tersebut maka aku akan memberikannya padamu”. (HR. Abu> 
Dawu>d) 

Menurut Ibn Katsi>r, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan 

ulama mengenai penetapan delapan as}na>f. Pertama, harus meliputi semuanya. 

Kedua, tidak harus semuanya. Zakat dapat disalurkan kepada satu kelompok saja, 

meskipun terdapat kelompok lain.  Menurutnya, penetapan kelompok-kelompok 

pada ayat di atas adalah untuk memberitahu mana saja kelompok dari mereka yang 

berhak, bukan karena keharusan untuk memenuhi semuanya.140 

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

ulama sepakat untuk menyalurkan atau mendistribusikan zakat kepada delapan as}na>f 

dan tidak boleh didistribusikan selain dari golongan yang telah ditetapkan sesuai 

                                                           

139Sulaima>n ibn al-‘As’as\ Abu> Dawu>d al-Sijista>ni> al-Azdi>, Sunan Abu> Dawu>d, juz 1 
(Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 512.   

140Abu> al-Fida>’ Isma>il ibn ‘Umar ibn Kats \i>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-Az}i>m, juz 1, h. 169. 
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keterangan ayat tersebut (QS. al-Taubah/9: 60). Akan tetapi, perbedaan yang terjadi 

dikalangan ulama lebih kepada siapa dari delapan kelompok tersebut yang lebih 

berhak untuk mendapatkan uluran tangan atau bantuan sesuai dengan kondisi 

ekonomi para as}na>f tersebut. Sehingga dengan demikian, arah dari pendistribusan 

atau penyaluran zakat ini lebih tepat sasaran dan proporsional sesuai kondisi setiap 

wilayah. 

C. Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam   

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan 

salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Penunaian zakat ini diwajibkan di 

Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah 

melakukan puasa Ramadan dan zakat fitrah.  

Di dalam al-Qur’an zakat ini digandengkan dengan salat. Hal ini 

menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat. Seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 

43. 

ة َو آ ت واَالزَّك اة َو ارَْ َ(34ك ع واَم ع َالرَّاك ع ين َ)و أ ق يم واَالصَّلَ 
Terjemahnya: 

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-
orang yang rukuk. (QS. al-Baqarah/2: 43)141 

 Pelaksanaa zakat ini diwajibkan juga dalam pandangan sunnah, dan ijmak 

ulama. Adapun dalil dari sunnah yaitu di antaranya sebagai berikut. 

عنَابنَعمرََحدثناَعبيدَاللهَبنَموسىَقالَاخبرناَحنظلةَبنَأبيَسفيانَعنَعكرمةَبنَخالد
بنيَالإسلَمَعلىَخمسَشهادةَأنََرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوَسلمََ:َقالرضيَاللهَعنهماَقال

 142.إيتاءَالزكاةَوالحجَوصومَرمضانوََلاَإلهَإلاَاللهَوأنَمحمداَرسولَاللهَوإقامَالصلَة

                                                           

141Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 8.   
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah ibn Mu>sa, beliau berkata, telah 

berkabar kepada kami H{anz}alah ibn Abi> Sufya>n, dari ‘Ikrimah ibn Kha>lid, 

dari ibn ‘Umar yang diridai Allah pada keduanya berkata: rasulullah saw, 

bersabda: Agama Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa 

tidak ada tuhan selain Allah dan Muh{ammad adalah utusan-Nya, 

melaksanakan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa 

pada bulan ramadan. (HR. Bukha>ri) 

Adapun dalil berupa ijmak adalah adanya kesepakatan semua (ulama) umat 

Islam di semua Negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw. 

sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. 

Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat ini maka dia 

adalah kafir.143 

Sehingga dengan demikian, maka kewajiban zakat ini tidak terbantahkan 

oleh dalil apapun karena sifatnya Qat’i> atau adanya penegasan perintah untuk 

melaksanakannya, baik dalam al-Qur’an, hadis, maupun ijmak ulama. 

Kemudian, di tempat lain Allah swt. berfirman dalam QS. al-Taubah/9: 103 

َس ك نٌَل ه مَْو اللَّهَ  ت ك  مَْإ نََّص لَ  َع ل يْه  ق ةًَت ط ه  ر ه مَْو ت  ز ك  يه مَْب ه اَو ص ل   نَْأ مْو ال ه مَْص د  َس م يعٌَع ل يمٌَخ ذَْم 
(304)َ

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan 
mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu 
(menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah/9: 103)144 

                                                                                                                                                                      

142Abu>‘Abdillah Muh}ammad Ibn Isma>’i>l Ibn Ibra>hi>m Ibn al-Mugi>rah Ibn Bardiz}bah al-

Bukha>ri, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, juz 1, h. 12. Lihat juga, Abu> al-H{usain Muslim Ibn al-Hajja>j Ibn Muslim 

al-Qusyairi> al-Naisabu>ri, al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h}, juz 1, h. 238. 

143Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>miyyu wa Adillatuhu, terj. Agus Effendy dan 
Bahruddin Fannany (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 90. 

  

144Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273.  
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Ayat di atas merupakan perintah untuk memungut zakat dari harta orang-

orang yang berpunya. Dalam hukum Islam, ukuran yang wajib dikeluarkan ialah 

seperempat sepuluh atau 2,5 % dari nisab yang telah ditentukan, dan telah mencapai 

haul (setahun).  Adapun yang dimaksud dengan haul adalah sempurnanya 

kepemilikan selama satu tahun, baik itu binatang ternak, uang, maupun barang 

dagangan. Selain itu, ulama juga memberi pernyataan waktu yang khusus dalam arti 

lain, yaitu sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu 

diwajibkannya untuk menunaikan zakat fitrah.145 

Kemudian, yang dimaksud dengan  َْخ ذ ialah mengambil atau memungut 

zakat yang disebut sebagai “amil”. Amil adalah istilah yang dikenakan kepada 

petugas Negara yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat atau mengambilnya 

dari pemilik harta.146Jadi, dapat dikatakan bahwa siapapun tidak boleh memungut 

zakat kecuali bagi mereka para petugas-petugas yang telah ditentukan atau 

ditetapkan oleh kepala Negara atau penguasa.  

Jadi, jelaslah bahwa pelaksanaan kewajiban zakat ini telah ditentukan kadar 

atau ukuran harta yang harus dikeluarkan dan waktu pelaksanaannya pun telah 

ditentukan oleh syariat Islam. Selain itu, yang berhak memungut atau mengambil 

zakat ini adalah para amil atau petugas-petugas zakat yang telah mendapat izin dari 

kepala Negara atau penguasa wilayah. 

                                                           

145Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>miyyu wa Adillatuhu, terj. Agus Effendy dan 
Bahruddin Fannany, h. 84. 

146Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>miyyu wa Adillatuhu, terj. Agus Effendy dan 
Bahruddin Fannany, h. 267.  
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 Kemudian, orang yang berhak menerima zakat disebut sebagai mustahiq. 

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat ini telah diterangkan dalam QS. 

al-Taubah/9: 60. 

َوَ  َو ف يَالر  ق اب  َق  ل وب  ه مْ َو الْم ؤ لَّف ة  ه ا َع ل ي ْ َو الْع ام ل ين  َو الْم س اك ين  َل لْف ق ر اء  َالصَّد ق ات  َو ف يَإ نَّم ا الْغ ار م ين 
َاللَّه َو اللَّه َع ل يمٌَح ك يمٌَ) َف ر يض ةًَم ن  َالسَّب يل  َاللَّه َو ابْن  َ(00س ب يل 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk mereka orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk 
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. 
al-Taubah/9: 60)147 

 Berdasarkan ayat ini, maka jelas sekali bahwa orang yang berhak menerima 

zakat atau menuntut haknya dari zakat, yaitu:148 

1. Orang fakir; yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai 

harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Orang miskin; yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam 

keadaan kekurangan. 

3. Penguru zakat/amil; yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan 

membagi zakat. 

4. Muallaf; orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru 

masuk Islam yang imannya masih lemah. 

5. Memerdekakan budak; mencakup juga untuk melapaskan muslim yang 

ditawan oleh orang-orang kafir. 

                                                           

147Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 264. 

148Firdaweri, Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara 
Kandung, dalam Jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intang  Lampung, t.th., h.  46-47.  
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6. Orang berhutang; orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan 

maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang 

untuk memelihara persatuan umat Islam maka dibayar hutangnya itu dengan 

zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 

7. Pada jalan Allah (sabilillah); yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan 

kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa 

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti 

mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 

8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 

kesengsaraan dalam perjalanannya. 

Di sini, terjadi perbedaan pandangan di antara para ulama tafsir maupun para 

ulama fikih/fuqaha’ ketika menentukan siapa yang dimaksud dengan golongan 

tersebut, atau siapakah di antara mereka yang paling berhak untuk menerima zakat. 

Selain itu, perbedaan pandangan juga terjadi mengenai keharusan menyalurkan zakat 

kepada seluruh as}na>f mustahiq zakat, atau hanya disalurkan kepada as}na>f tertentu. 

Perbedaan ini terjadi ketika mereka memahami QS. al-Taubah/9: 60 tersebut. 

Menurut mazhab Syafi’i>, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok, 

baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, berdasarkan ayat QS. al-Taubah/9: 60. Ayat 

tersebut bersandar bahwa hak zakat oleh semua kelompok tersebut dinyatakan 

dengan memakai huruf lam yang mengandung arti pemilik. Kemudian, masing-

masing memiliki yang sama karena dihubungkan dengan huruf wawu yang 

menunjukkan adanya perlakuan yang sama.  Kemudian, adapun menurut jumhur 

(Hanafi, Maliki dan Hanbali), zakat boleh diberikan hanya kepada satu kelompok 

saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada 
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satu orang saja di antara kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, 

memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan adalah sunnah.149Adapun 

dalil yang menunjukkan zakat bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang 

di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa penyebutan kelompok-kelompok 

dalam ayat tersebut memakai huruf alif dan lam (lam ta’rif), misalnya al-fuqara>’.  

 Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan di kalangan 

ulama fikih terkait sasaran zakat itu. Ada yang mengatakan bahwa zakat itu mesti 

disalurkan kepada delapan as}na>f sesuai dengan kaidah yang berlaku, dan di satu sisi 

ada yang mengatakan bahwa zakat tidak mesti disalurkan kepada seluruh delapan 

as}na>f tersebut dengan melihat situasi dan kondisi tertentu. Perbedaan pendapat itu 

hanya terletak pada posisi siapakah yang lebih pantas untuk mendapatkan zakat. 

Dan penulis mengamati bahwa semua ulama sepakat bahwa zakat hanya 

diperuntukkan kepada delapan as}na>f sesuai dengan ketentuan ayat, dan tidak boleh 

disalurkan di luar delapan as}na>f tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

149Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>miyyu wa Adillatuhu, terj. Agus Effendy dan 
Bahruddin Fannany, h. 278-279.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Secara garis besar, berdasarkan jenisnya penelitian dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Keduanya memiliki 

asumsi, karakteristik, dan prosedur penelitian yang berbeda-beda.150Penelitian ini 

mengacu pada penelitian kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang digunakan pada 

obyek yang murni dan menuntut suatu pemaknaan daripada sekedar gejala yang 

bersifat tunggal.151 

Berdasarkan “ideology” penelitian kualitatif atau natralistik bahwa suatu 

obyek dapat didekati, tidak saja secara makro atau masyarakat yang majemuk 

(complex society) tetapi juga secara mikro atau masyarakat dalam situasi yang 

tunggal (single social situation). Dengan melihat cakupan penelitiannya, 

penelitian ini kelihatannya masuk ke dalam cakupan complex social study atau 

studi atas masyarakat yang kompleks. Akan tetapi, jika melihat wilayahnya dan 

rentang waktu yang menjadi obyeknya, penelitian ini termasuk ke dalam club 

social situation. Meskipun demikian, penulis lebih cenderung memilih cakupan 

yang pertama. 

Penelitian kualitatif merupakan jalan untuk menganalisa lebih jauh dengan 

menggunakan sudut pandang mendalam. Pada penelitian bersifat deskriptif dan 

                                                           

150Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet.III; Bandung: 
Remaja Rosdakarya, 2007), h. 12.  

151Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet.IV; Bandung: CV. Alfabet, 
2008), h. 1. 
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analisis menunjukkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif 

dan analisis yang menonjolkan proses dan makna dari perspektif subyek.152 Sugiyono 

memberikan kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,  Metode ini digunakan 

unuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,  dimana peneliti merupakan 

instrumen kunci,  melakukan pengambilan sampel sumber data secara purpose dan 

snowbaal,  dilanjutkan teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan),  analisis 

data bersifat induktif/ kualitatif,  dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi. 

Secara teoretis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan sebagaimana 

adanya, sehingga terlihat sebatas menyingkap fakta.153 Pengumpulan data 

peneliti lakukan secara langsung di lokasi penelitian lalu mendeskripsikan 

objek yang diteliti seperti kondisi BAZNAS Kota Makassar secara faktual 

dalam bentuk rangkaian kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode serta berusaha memverifikasi 

data yang diperoleh secara akurat. 

2. Lokasi P{enelitian 

Penelitian ini berlokasi di kantor Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Makassar. Penulis memilih lokasi ini karena kondisi sangat 

strategis, terutama menjadi sampel implementasi Zakat di Sulawesi Selatan. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu Badan Amil 

                                                           

152Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 1. 

153Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia 
Utama, 1997), h. 10.   
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Zakat yang dikelola secara nasional dan diharapkan paling berpotensi dalam 

mengoptimalkan pengumpulan zakat di kota Makassar.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan langkah dan pemilihan cara yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian.154 Pendekatan penelitian 

diperlukan untuk menyesuaikan persoalan penelitian dengan paradigma, afiliasi 

keilmuan, dan teori penelitian.155 Dengan itu, pendekatan merupakan cara yang 

digunakan untuk memecahkan masalah, atau merupakan alat yang digunakan 

membedah permasalahan yang akan diteliti.   

1. Pendekatan Studi Kasus 

Studi Kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

intensif, terinci dan mendalam tentang suatu keadaan, berupa program, peristiwa, 

maupun aktivitas. Hal tersebut terjadi pada tingkat individu, kelompok, organisasi, 

ataupun negara untuk memeroleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. 

Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana, keistimewaan Studi 

Kasus adalah:  

a. Studi Kasus adalah sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan 

pandangan subjek yang diteliti. 

b. Studi Kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami 

pembaca dalam kehidupan sehari-hari (everyday real-life). 

                                                           

154Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. 
Prestasi Pustakaraya, 2012), h. 12   

155Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Cet. III; 
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 133 
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c. Studi Kasus adalah sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti 

dengan subjek atau informan. 

d. Studi Kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal 

yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi 

juga keterpercayaan (trustworthiness). 

e. Studi Kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas 

transferabilitas. 

f. Studi Kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. 

Jadi, studi kasus pada penelitian ini adalah situasi, kondisi dan realitas yang 

terjadi di BAZNAS Kota Makassar dalam kaitannya terhadap pemahaman ayat-ayat 

zakat.  Dalam arti bahwa, peneliti ingin melihat lebih secara lebih dalam pemahaman 

ayat-ayat zakat oleh para amil, baik itu dari kalangan para pimpinan Baznas yang 

saat ini berjumlah lima orang (ketua dan para wakil ketua) serta beberapa dari unsur 

pelaksana. 

Penelitian ini berfokus pada 1) Pemahaman ayat-ayat tentang kewajiban 

penunaian zakat; 2) Pemahaman ayat-ayat tentang pengumpulan zakat, dan 3) 

Pemahaman ayat-ayat tentang pendistribusian zakat. Jadi, ketiga unsur inilah yang 

akan menjadi fokus penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Makassar.  

2. Pendekatan Tafsir 

Term “tafsir” berasal dari bahasa Arab, yaitu dari term fassara, yufassiru, 

tafsi>ran yang dapat berarti penjelasan, pemahaman, dan perincian. Selain itu juga, 
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tafsir dapat pula bermakna al-i>d}a>h wa al-tabyi>n, yaitu penjelasan dan keterangan.156 

Menurut imam al-Zarqa>ni>, tafsir adalah sistem ilmu yang mengurai tentang 

kandungan al-Qur’an, baik dari segi pemahaman makna ayat atau makna yang 

dikehendaki oleh Allah swt. sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri.157 

Ah}mad al-Syibarsi sendiri memberikan penjelasan bahwa ada dua makna 

tafsi>r di kalangan ulama, yaitu (1) keterangan atau penjelasan sesuatu yang tidak 

jelas dalam al-Qur’an yang dapat menyampaikan pengertian yang dikehendaki, (2) 

merupakan cabang dari ilmu Basi’, yaitu salah satu cabang dari ilmu sastra Arab 

yang lebih menekankan keindahan makna dalam merangkai kalimat.158 

Defini yang dikemukakan pakat tafsir mengungkapkan pengertian tafsir 

dalam lingkungan mereka sebagai cara kerja atau kegiatan ilmiah mengeluarkan 

pengertian-pengertian yang terkandung dalam al-Qur’an. Menurut Abd. Muin Salim, 

ada empat konsep yang terkandung dalam istilah tafsir, yaitu:159 

1. Kegiatan ilmiah memahami kandungan al-Qur’an 

2. Teori-teori yang dipergunakan untuk memahami al-Qur’an 

3. Pengetahuan yang merupakan hasil kegiatan ilmiah tersebut 

4. Upaya menjelaskan kandungan al-Qur’an 

Jadi, pendekatan tafsir dalam penelitian ini adalah suatu upaya bagi seorang 

peneliti untuk melacak ayat-ayat tertentu kemudian memberikan berbagai 

                                                           

156Lihat Abd. Muin Salim, Beberapa Aspek Metodologi Tafsir al-Qur’an (Ujung 
Pandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam, 1990), h. 1.  

157Muh}ammad ‘Abd al-Az}i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, juz 2 
(Beiru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 3995), h. 6.  

158Ah}mad al-Syirba>si>, Qis}s}ah al-Tafsi>r (Kairo: Da>r al-Qalam, 1962), h. 5.  

159Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsi>r Maud}u>’i>  (Makassar: 
Pustaka Al-Zikra, 2011), h. 6.  
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interpretasi dari berbagai aspek, baik itu pandangan ulama, cendekiawan, keilmuan 

terkini dan lain sebagainya. Sehingga akan ditemukannya suatu hasil pemahaman 

yang baik sesuai dengan kemampuan peneliti itu sendiri.  

C. Sumber Data 

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto, bahwa subyek dari mana data-

data diperoleh.160Dari pengertian tersebut, dipahami bahwa sumber data adalah 

segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian, berupa 

dokumen maupun non dokumen, resmi maupun tidak resmi, dan sebagainya.  

Penelitian kualitatif, sebagaimana yang akan diproyeksikan dalam penelitian 

ini, tidak saja memerlukan kerja-kerja empirik (empirical framework) tetapi juga 

memerlukan kerja-kerja logis (logical framework).161 Kedua bentuk kerja kualitatif 

di atas, kadang-kadang secara bergantian sebagai sumber data yang primer dan atau 

sekunder. Mengingat penelitian ini merupakan kajian sumber, maka logical 

framework diposisikan sebagai sumber data primer dan empirical framework 

diposisikan sebagai sumber data sekunder. Sumber data ini dapat digolongkan 

menjadi data primer dan data sekunder; 

1. Sumber data primer (primary sources), yaitu kitab-kitab tafsir serta sumber 

yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap 

pengumpulan atau penyimpanan data. Data-data yang diperoleh peneliti 

secara langsung (dari tangan pertama), dalam hal ini data yang dianalis 

diperoleh dari hasil wawancara ataupun observasi langsung pada objek 

                                                           

160Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002), h. 172. 

161Djam'an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.I; Bandung: Alfabet, 2009), 
h. 151. 
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penelitian. Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan para pengelola 

pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. 

2. Sumber data sekunder (secondary sources), data sekunder merupakan sumber 

penelitian yang bersifat mendukung dan menguatkan reliabilitas data primer. 

yaitu sumber informasi dari berbagai sumber, baik dari sumber kedua atau 

seterusnya.162 Data sekunder dimaksud adalah data yang diperoleh peneliti 

dari sumber yang sudah ada, seperti gambaran umum BAZNAS/Profil, 

struktur organisasi BAZNAS Kota Makassar, dan sebagainya. Serta data 

yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah 

penelitian seperti buku teks tentang lembaga amil zakat. Data-data sekunder 

lainnya diperoleh dari ayat-ayat al-Qur'an dan buku yang membahas tentang 

zakat, baik dicetak dan diterbitkan secara berkala atau sekali saja, tetapi bisa 

pula dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala dalam jurnal, 

buletin atau sejenisnya, baik diterbitkan untuk kalangan terbatas atau untuk 

kalangan umum. 

Muljono Damopoli mengatakan bahwa penelitian yang valid dan reliable 

selalu mengemukakan sumber data secara tertulis. Penelitian ini tergolong field 

Research, tetapi data yang diperlukan tidak hanya berasal dari lapangan an-sich, 

melainkan diperlukan data tertulis untuk mendukung data lapangan. Dengan 

demikian untuk memeroleh data yang lebih lengkap dan akurat, maka peneliti 

menggunakan data pustaka (library reseach), data lapangan (field reseach), dan data 

dokumentasi. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah Pimpinan BAZNAS Kota 

                                                           

162Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis 
dalam Penelitian  (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), H. 37. 
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Makassar, Pengelola BAZNAS Kota Makassar, dan staf yang ada di BAZNAS Kota 

Makassar. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah, dan tujuan 

yang jelas. Pengumpulan data penelitian adalah hal sangat penting guna untuk 

menjelaskan fenomena yang sedang diteliti lalu menggambarkan variabel-variabel 

yang diteliti. Marzuki menjelaskan bahwa data atau informasi yang dikumpulkan 

harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data itu bertalian, berkaitan, 

mengena, dan tepat.163 

Pengumpulan data yang bertalian atau relevan dengan variabel penelitian ini 

digunakan dua instrumen pokok yaitu daftar wawacara tertulis dan lembaran 

observasi. Beberapa dokumen yang relevan dan bertalian dengan penelitian ini juga 

diteliti pada saat pengumpulan data. Di samping itu, dilakukan wawancara langsung 

dengan pihak yang bersangkutan, hal ini pengelola BAZNAS Kota Makassar.  

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis 

pada unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Berguna 

untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya 

mengumpulkan data penelitian.164 Observasi memungkinkan peneliti untuk 

merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga peneliti 

memungkinkan untuk menjadi sumber data observasi atau pengamatan langsung 

pada BAZNAS Kota Makassar.  

                                                           

163Marzuki, Metodologi Riset (Yogyakarta: t.tp., 2008), h. 55. 

164Hadari Nawawi dan Martin Hadari, INstrumen Penelitian Bidang Sosial 
(Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006), h. 74 



80 
 

 
 

2. Interview (Wawancara) 

Wawancara sendiri merupakan suatu metode yang digunakan dalam 

penelitian dengan melakukan percakapan antara peneliti sebagai pewawancara dan 

orang yang ingin dijadikan sumber data sebagai terwawancara. Istilah laih bahwa 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh 

dua pihak. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan keterangan lisan dari pihak 

terwawancara atau responden.  

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan 

informasi dari informan terkait dengan permasalahan pokok penelitian, seperti 

pimpinan yang berjumlah lima orang bersadarkan SK Walikota Makassar Tahun 

2015 dan beberapa pihak unsur pelaksana. 

Adapun pimpinan yang akan akan peneliti wawancara, yaitu sebagai 

berikut.165 

a. Dr. H. M. Anis Zakaria Kama, SH. M.Si., M.H., selaku Ketua Badan Amil 

Zakat Nasional Kota Makassar. 

b. Drs. KH. M. Alwi Nawawi, M.Pd., selaku Wakil Ketua I  Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Makassar. 

c. Drs. KH. Jalaluddin Sanusi., selaku Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Makassar. 

d. Dr. Mujetabah Mustafa, M.Ag., selaku Wakil Ketua III Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Makassar. 

                                                           

165Data ini berdasarkan SK Walikota Makassar Makassar Nomor 
1346/451.12/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota 
Makassar Periode 2015-2020. Lihat Juga SK Walikota Makassar Tentang Pembaharuan 
Kepengurusan Antar Waktu Periode 2015-2020. 
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e. H. PM. Alamsyah, SE., MS, selaku Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional 

Kota Makassar. 

Adapun dari unsur pelaksana yang akan peneliti wawancarai maupun 

menanyakan hal-hal terkait penelitian sebagai penunjang penelitian ini, sebagai 

berikut. 

a. H. Azis Bennu, S.Ag., selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan. 

b. H. Katjong Tahir, SH., selaku Kabag Administrasi, SDM, dan Umum. 

c. H. Darmawati, SE. MM., selaku Satuan Audit Internal. 

d. Safaruddin, S.Pd., selaku staf bidang Pengumpulan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menghimpun dan 

menganalisa dokumen-dokumen, baik tertulis, gambar, elektronik, Website dan 

Situs-Situs terkait yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.166 Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data seperti yang dimaksud diatas guna untuk 

memberika data yang valid terkait dengan BAZNAS Kota Makassar. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah data yang dikumpulkan secara sistematis dalam 

penelitian sebagai alat ukur seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara dan 

pedoman observasi untuk menguji validitas, keefektifan dan kepraktisan produk 

penelitian. Adapun beberapa jenis instrumen yang akan penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

 

                                                           

166Nana Sayodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. VII; Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 21 
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1. Peneliti (key instrumen) 

2. Panduan Observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 

yang digunakan pada saat proses penelitian. 

3. Panduan wawancara adalah alat bantu berupa transkrip pertanyaan yang 

membahas tentang pokok permasalahan penelitian. 

4. Check list dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip, instrumen penilaian dan foto kegiatan 

pembelajaran. 

5. Alat Tulis 

6. Laptop/Notebook  

7. Rekaman/Handphone 

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis data 

merupakan suatu bagian dalam penelitian kualitatif, yakni proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi, lslu mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan pembaca penelitian ini..167Menurut 

Miles dan Huberman dalam buku Emzir, ada tiga macam kegiatan dalam analisis 

                                                           

167Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014),  
h. 335. 
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data kualitatif. Tiga komponen tersebut adalah: reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan.168 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi data kasar dalam catatan lapangan (field note). Proses ini berlangsung terus 

menerus selama pemeriksaan penelitian, bahkan dilaksanakan sebelum proses 

pengumpulan data. Reduksi dimulai sejak peneliti menuliskan tentang kerangka 

kerja konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan data 

yang akan digunakan. 

Setelah proses pengumpulan data, terjadilah tahapan reduksi berikutnya, 

yaitu membuat ringkasan, membuat data yang diperlukan, memusatkan data yang 

diperoleh untuk menyatakan pada kesimpulan dan menentukan batas-batas 

permasalahan.  

2. Penyajian Data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian 

data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya.169 Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah suatu proses dimana suatu analisa (reduksi 

data/sajian data) yang dilakukan semakin lama semakin jelas. Mulai proses 

                                                           

168Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Cet. IV; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014), h. 129. 

169Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, h. 341.  
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pengumpulan data penelitian, seorang peneliti harus tanggap segala sesuatu yang 

ditemukan di lapangan mulai sebab akibat dan proporsi yang sesuai terhadap 

penelitian yang dilaksanakan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Ketiga komponen utama dalam menganalisa data tersebut bersifat interaktif 

yang merupakan satu kesatuan dan saling menjelaskan. Berdasarkan eratnya tiga 

komponen utama tersebut, maka analisis data penelitian di BAZNAS Kota Makassar 

menggunakan analisis interaktif. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Proses yang dimaksudkan pada penelitian ini untuk memberikan gambaran 

mengenai kebenaran data ditemukan oleh penulis di lapangan. Ketika berbicara 

tentang uji kredibilitas data dalam Sugiyono, ada berbagai macam cara pengujian 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara 

lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

membercheck. Melihat bahwa penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan 

berbagai teknik pengambilan data. Sehingga metode pengujian kredebilitas yang 

paling tepat digunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.170 Triangulasi 

                                                           

170Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VI; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2000), h. 178.  
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dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

dikumpul dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama dan mana yang berbeda, dan mana yang spesifik dari berbagai 

sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan 

suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan 

berbagai sumber data tersebut. 

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

Triangulasi teknik pengumpulan data untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi atau dokumentasi. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih  segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data, yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi 

berbeda.  
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BAB IV 

AKTUALISASI AYAT-AYAT ZAKAT DI KALANGAN BADAN AMIL ZAKAT 

NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR  

A. Gambaran Umum Baznas Kota Makassar 

1. Latar Belakang Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Makassar 

Peranan agama dalam pembangunan bangsa dan Negara Indonesia 

menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN) dan dalam berbagai program pemerintah sejak PELITA I 

hingga PELITA IV di zaman Orde Baru. Disebutkan bahwasanya pembangunan 

bangsa dan negara merupakan kewajiban dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa 

Indonesia, sehingga mensukseskan pelaksanannya diperlukan peran serta seluruh 

anggota masyarakat. 

Dalam mengatasi persoalan sosial kemasyarakatan yang dihadapi Pemerintah 

di saat pembangunan khususnya pada pembangunan dewasa ini serta untuk 

menunjang pembangunan dalam bidang agama, maka zakat merupakan potensi yang 

cukup strategis di samping dana-dana yang bersumber dari Pemerintah. Sehingga 

zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan semacamnya perlu diberikan perhatian maksimal 

serta dikelola dengan pengelolaan yang professional. 

Agar pelaksanaan zakat dapat berjalan secara nyata dan merata, serta 

pemanfaatannya berhasil, maka dibutuhkan pembinaan, penyuluhan, dan koordinasi 

dalam tata kelola satu lembaga. Upaya pengkoordinasian ini berkembang kea rah 

pendayagunaan dan penyaluran optimal kepada mustahik sesuai syariat Islam dalam 

wilayah DATI I Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya BAZIS di 
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Kota Makassar yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 345/V/1985. 

Dengan berbagai pertimbangan untuk lebih meningkatkan serta memantapkan fungsi 

lembaga ini, maka atas kesepakatan bersama BAZIS ini dibentuk dalam suatu 

yayasan dengan nama Yayasan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah DATI I 

Sulawesi Selatan disingkat BAZIS, dengan akte pendirian Nomor 19 Tanggal 13 

Februari 1986. 

 Berangkat dari Keputusan Gubernur inilah kemudian ditindak lanjuti dengan 

pembentukan BAZIS di Kabupaten/Kota DATI II Kota Makassar pada tahun 2001, 

Yayasan BAZIS berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana petunjuk 

UU RI Nomor 38 tentang pengelolaan zakat yang merupakan dasar pembukuan BAZ 

di setiap provinsi dan kabupaten/kota. 

 Semenjak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2011 tentang pengelolaa zakat, maka Badan Amil Zakat Kota Makassar berubah 

menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Perubahan ini 

dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat dalam wilayah Kota Makassar 

sebagai salah satu potensi umat Islam yang dapat disumbangka dalam pembangunan 

manusia seutuhnya. 

 Sebagai salah satu lembaga teknis daerah, Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Makassar mempunyai kedudukan sebagai unsur pendukung dalam melaksanakan 

tugas pemerintah kota. Di mana, dalam pelaksanaan tugas, dipimpin oleh seorang 

ketua yang secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini adalah Wali Kota Makassar. 
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2. Dasar Pengelolaan ZIS Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Makassar171 

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

c. Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-

2019. 

3. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar yaitu 

sebagai berikut:172 

Visi BAZNAS Kota Makassar dalam mengelola zakat, infak dan sedekah 

adalah: Makassar Kota Zakat, Berkah dan Nyaman Untuk Semua. 

Dalam mencapai visi tersebut, misi BAZNAS Kota Makassar adalah: 

a. Meningkatkan kesadaran umat Islam Kota Makassar untuk berzakat, berinfak 

dan bersedekah. 

b. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah untuk 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. 

c. Tercapainya manajemen BAZNAS yang profesional dan didukung sistem 

informasi dan teknologi. 

4. Etos Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 

                                                           

171Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 
Tahun 2015-2020, h. 2.  

172Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 
Tahun 2015-2020, h. 24. 
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Adapun etos kerja yang diterapkan pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

a. Kerja adalah rahmat  

Saya bekerja tulus penus syukur.  

b. Kerja adalah amanah  

Saya bekerja penuh rasa tanggung jawab.  

c. Kerja adalah panggilan  

Saya bekerja tuntas penuh integritas.  

d. Kerja adalah aktualisasi  

Saya bekerja keras penuh.  

e. Kerja adalah ibadah  

Saya bekerja dengan penuh keikhlasan.  

f. Kerja adalah seni  

Saya bekerja kreatif penuh cita.  

g. Kerja adalah kehormatan  

Saya bekerja unggul, penuh ketekunan.  

h. Kerja adalah pelayanan  

Saya bekerja sempurna penuh kerendahan hati. 
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5. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat  Nasional (BAZNAS) Kota Makassar 

BAZNAS Kota Makassar dipimpin oleh Komisioner yang terdiri dari:173 

Ketua    :  Dr. H. M. Anis Zakaria Kama, SH., M.Si., M.H. 

Wakil Ketua I  :  Drs. KH. Alwi Nawawi., M.Pd. 

Wakil Ketua II  :  Drs. KH. Jalaluddin Sanusi. 

Wakil Ketua III :  Dr. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag. 

Wakil Ketua IV :  Drs. H. PM. Alamsyach, SE., MS. 

Unsur Pelaksana: 

a. Bidang Pengumpulan 

Kepala Bidang  :  Drs. H. Sultan Ta’lim, M.Si. 

Anggota  :  Arifuddin, S.Pd 

      Safaruddin, S.Pd 

      H. Ramli, S.Ag. 

   Fifi Nurindah Ragani, S.Sos 

   Nufrfitriani, SE. 

   Suwarni 

b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan 

Kepala Bidang :  H. Abdul Azis Bennu, S.Ag. 

      Ahmad Gunawan, SE 

      Astin Setiawan, S.Sos 

      Sudirman 

                                                           

173SK Walikota Makassar, Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat 
Nasional Kota Makassar Periode 2015-2020. Lihat juga, SK Walikota Makassar, Tentang 
Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar Penggantian Antar 
Waktu Periode 2015-2020. 
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c. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 

Kepala Bagian   : Dr. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag. 

Anggota    : Nabil 

       Dian 

d. Bagian Administrasi, SDM, dan Umum 

Kepala Bagian   :  H. Katjong Tahir, SH 

        Badal Awan, S.Pd 

        Fatmawati, SE. 

     Junaedi, S.E.I. 

e. Bendahara :   H. Syaharuddin, S.Sos. 

6. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Makassar 

a. Dewan Pertimbangan  

Fungsi: 

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan 

Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota Makassar meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.  

Tugas Pokok:  

1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZNAS.  

2) Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.  

3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan 

hukum zakat.  
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4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksanan 

dan Komisi Pengawas.  

5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil dari kerja Badan 

Pelaksanan dan Komisi Pengawas.  

6) Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan 

zakat.  

b. Komisi Pengawas 

Fungsi: 

Sebagai pengawas internal Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Makassar atas kegiatan yang dilakukan Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.  

Tugas Pokok:  

1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang disahkan.  

2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Badan 

Amil Zakat Nasional.  

3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksanan yang 

mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.  

4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah. 

c. Badan Pelaksana  

Fungsi:  

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat Tugas Pokok:  

1) Ketua  

 Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dan program 

pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.  

 Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat Nasional. 



93 
 

 
 

 Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.  

 Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Kota Makassar 

dan Walikota Makassar.  

2) Wakil Ketua  

 Membantu ketua dalam menjalankan tugas. 

 Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.  

 Mewakili ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugas.  

 Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.  

3) Sekretaris  

 Melaksanakan tata administrasi.  

 Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional 

serta mempersiapkan bahan laporan.  

 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  

 Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.  

4) Wakil Sekretaris  

 Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.  

 Menyiapkan bahan laporan.  

 Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. 

 Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.  

5) Bendahara  

 Mengelola seluruh asset uang zakat.  

 Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.  

 Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari 

bidang pengumpulan.  
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 Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang 

pendistribusian. 

 Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran/pendayagunaan dana produktif 

dari bidang pendayagunaan.  

 Menyususun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan 

penyaluran dana zakat.  

 Mempertanggung jawabkan dana zakat dan dana lainnya.  

6) Seksi Pengumpulan  

 Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan dana lainnya.  

 Melakukan usaha penggalian zakat lainnya.  

 Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke 

bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada 

bendahara.  

 Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.  

 Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.  

7) Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan Pendistribusian  

 Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.  

 Mencatat mustahik yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-

masing.  

 Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat 

dan lainnya.  

 Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan 

yang telah ditetapkan. 
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 Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti 

penerimaan kepada bendahara.  

 Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.  

 Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.  

Pendayagunaan 

 Melakukan pendataan mustahik, harta zakat dan lainnya.  

 Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan.  

 Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti 

penerimaan untuk bendahara. 

 Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya 

untuk usaha produktif.  

 Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.  

 Menyalurkan dana produktif kepada mustahik.  

 Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda 

bukti penerimaan kepada bendahara.  

 Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha 

produktif.  

 Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.  

8) Staf Sekretariat  

 Mengurus sekretariat.  

 Memeriksa berkas yang akan diserahkan kepada pemimpin. 

 Menginput data muzakki dan mustahik. 

 Pendataan inventaris.  
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 Mengadakan dan mengarsipkan surat masuk atau surat keluar.  

9) Seksi Pengembangan  

 Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembunaan dana zakat 

dan lainnya.  

 Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan 

keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.  

 Menerima dan memberi pertimbangan, usul, dan saran mengenai 

pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat.  

 Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua. 

B. Pemahaman Ayat-ayat Tentang Kewajiban Penunaian Zakat  

Zakat merupakan salah satu ibadah dalam rukun Islam yang wajib ditunaikan 

bagi setiap umat Islam. Hal ini telah diisyaratkan dalam al-Qur’an maupun dalam 

hadis Nabi Muhammad saw. mengenai pentingnya umat Islam untuk menunaikannya 

karena selain bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah menunaikan zakat 

juga digambarkan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia khususnya 

umat Islam, atau sering diistilahkan sebagai wujud kesalehan sosial. 

Di Indonesia, proses pelaksanaan zakat menunjukkan kepedulian yang 

mendalam, hal ini ditandai dengan terbentuknya lembaga resmi seperti Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) serta tidak tertinggal juga banyaknya terbentuk  

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama yang 

berfungsi untuk membantu dan melaporkan pengelolaan zakat di berbagai daerah di 

Indonesia. 

Melihat realita yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat 

Kota Makassar, banyaknya lembaga zakat tersebut tidak menjamin kepedulian 
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masyarakat untuk menunaikan zakatnya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya 

pemahaman mereka (masyarakat) yang tentu akan berdampak pada kesadaran bahwa 

zakat merupakan sesuatu yang wajib dan penting untuk ditunaikan. Maka dari itu 

dibutuhkan pemahaman yang baik dan benar mengenai konsep zakat yang 

semestinya. 

Telah menjadi kesepakatan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun 

Islam. Dan Islam telah memberikan pemahaman mengenai zakat bahwa ia adalah 

adalah ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara umum dan 

mengingkarinya akan mendapatkan balasan. Di dalam al-Qur’an, kewajiban berzakat 

telah diisyaratkan seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 43, QS. Lukma>n/31: 4, dan lain 

sebagainya. 

ة َو آ ت واَالزَّك اة َو اركْ ع واَم ع َالرَّاك ع ين َ) َ(34و أ ق يم واَالصَّلَ 
Terjemahnya: 

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-
orang yang rukuk. (QS. al-Baqarah/2: 43)174 

ة َو ي َ  ر ة َه مَْي وق ن ونَ الَّذ ين َي ق يم ون َالصَّلَ   (3)َؤْت ون َالزَّك اة َو ه مَْب الْْ خ 
Terjemahnya: 

Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 
(yaitu) orang-orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka 
yakin akan adanya negeri akhirat. (QS. Lukma>n/31: 4)175 

Menurut Ibn Katsi>r, bahwa pembayaran zakat itu merupakan suatu 

kewajiban yang mana amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali jika 

melaksanakannya.176 Penunaian zakat merupakan upaya untuk menegakkan dan 

                                                           

174Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 8.   

175Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 580. 

176Abu> al-Fida>’ Isma>il ibn ‘Umar ibn Kats\i>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-Az}i>m, juz 1, h. 44. 
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merealisasikan jiwa positif atas hawa nafsu kebakhilan secara firtah. Zakat 

diibaratkan dengan membangun pondasi atas bangunan sistem masyarakat dan kaum 

muslim dengan mengutamakan sikap saling mengasihi dan tolong menolong. Orang 

kaya dan orang miskin akan merasakan ketenangan dan kasih sayang karena tidak 

dihancurkan atau dikuasai oleh kemewahan dan kesengsaraan.177 

Perintah salat disandingkan dengan penunaian zakat itu terdapat 28 kali di 

dalam al-Qur’an.178 Menurut Hamka, bahwa dengan menunaikan salat maka hati 

akan menjadi bersih dan khusyuk, sedangkan dengan menunaikan zakat maka akan 

terhindar dari penyakit bakhil sehingga dengan demikian timbullah hubungan batin 

yang baik dengan masyarakat.179 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan ulama tafsir di atas, maka posisi 

zakat dalam agama Islam menempati posisi yang sangat urgen, selain kewajiban 

untuk menunaikannya sebagai salah satu rukun Islam, juga sebagai suatu sistem 

untuk mengatur hubungan positif antara pihak yang kaya dan pihak orang yang tidak 

berpunya, serta berupaya untuk menghindari kebakhilan dan kesengsaraan. 

Menanggapi ayat di atas tentang kewajiban menunaikan zakat, menurut 

Mujetabah Mustafa, sebagai Wakil Ketua III Badan Amil Zakat Nasional Kota 

Makasassar, bahwa: 

Menurut saya kewajiban zakat itu sangat tegas sekali. Jadi, Pemerintah 
melalui lembaga Baznas mesti menghadirkan cita rasa menegakkan hukum 

                                                           

177Sayyid Qut}b, Tafsi>r fi> Zila>l al-Qur’a>n, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Syuru>q, 2003),  h. 68. 

178 Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-
Kari>m, h. 331-332. Lihat juga M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Semarang: Pustaka 
Rizki Putra, 2009), h. 4. 

179Hamka, Tafsir al-Azhar, jilid 1 (Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 150.  
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Islam, baik secara personal maupun kelembagaan bahwa zakat tidak boleh 
diremehkan dan ia harus disamakan urgensinya dengan salat. 180 

 Apa yang dikemukakan oleh Mujatabah di atas memberikan pemahaman 

bahwa kewajiban menunaikan zakat ini sangat tegas sekali, baik dikutip dari nash-

nash al-Qur’an bahkan hadis Nabi saw. Bahkan, itulah mungkin alasan mengapa 

zakat digandengkan dengan salat sebagai suatu isyarat bahwa kedua ibadah tersebut, 

baik salat maupun zakat sama-sama memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar 

bagi kaum muslim yang melaksanakannya. Akan tetapi, di zaman sekarang ini, 

sebagian masyarakat masih saja mengganggap remeh atau lalai dalam penunaian 

zakat ini sebagai perintah wajib agama, mereka bahkan lebih taat dalam menunaikan 

pajak Negara ketimbang menunaikan zakat. Maka dengan demikian, Pemerintah 

melalui Baznas serta pihak-pihak yang terkait, harus berupaya semaksimal mungkin 

untuk menegakkan hukum Islam dengan mendakwahkan atau mensosialisasikan 

bahwa zakat sebagai suatu ibadah sosial yang penting dalam ajaran Islam. 

Menurut KH. Jalaluddin Sanusi sebagai Wakil Ketua II Baznas Kota 

Makassar, beliau mengatakan: 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berkaitan dengan 
benda/materi. Setiap manusia yang diberi rezeki oleh Allah dalam bentuk 
benda, maka dari itu mereka memiliki kewajiban dengan kaitannya dengan 
benda tersebut apabila telah memenuhi syarat, karena dalam al-Qur’an QS. 
al-Zariyat ayat 19 dikatakan bahwa mereka yang memiliki harta ada hak dan 
ada kewajiban. Jadi, setiap orang yang memiliki harta itu ada kewajibannya. 
Namun, diberi persyaratan karena secara hukum harus memenuhi nisab dan 
haul. Tapi, pada prinsipnya setiap orang yang berharta ada kewajibannya.  
Jadi, Allah tidak akan meminta kepada hambanya kecuali apa yang Ia telah 
berikan dan juga sebagai ujian bagi hamba-Nya.181 

                                                           

180Mujetabah Mustafa, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 16 Januari 2020.      

181KH. Jalaluddin Sanusi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 17 Juli 2020. 
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Apa yang dikemukakan oleh KH. Jalaluddin memberikan pemahaman bahwa 

zakat erat kaitannya dengan benda, materi atau harta yang telah dimiliki oleh setiap 

manusia. Dan pada harta tersebut terdapat kewajiban yang mesti ditunaikan ketika 

telah memenuhi nis}a>b dan haul. Jadi, bagi umat Islam yang memiliki kesadaran dan 

keimanan tentu akan mengetahui bahwa pada harta yang ia miliki ada hak orang lain 

di dalamnya. Harta yang dizakatkan itulah merupakan hak orang lain.  

Kewajiban dalam menunaikan zakat ini dapat berimplikasi pada keadilan 

sosial dengan cara saling tolong menolong, dalam arti yang berlebih atau yang 

berkecukupan membantu saudara se-Islam yang kekurangan. Dengan demikian, 

apabila zakat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka tentu akan mengarah 

kepada kesejahteraan umat, khususnya umat Islam. 

Menurut KH. Alwi Nawawi, bahwa: 

Perintah zakat yang terdapat dalam al-Qur’an sudah jelas menunjukkan ayat 
yang Qat}’i dalam arti memuat ketegasan dan kejelasan yang harus 
dilaksanakan, dijalankan sebagai mana mestinya.182 

Apa yang dikemukakan KH. Alwi Nawawi secara jelas memberikan 

pemahaman bahwa ayat yang memerintahkan akan kewajiban menunaikan zakat 

sebagaimana mestinya, tanpa ada bantahan. Ketegasan ini tentu dapat berimplikasi 

di masyarakat kota Makassar, dimana tentu saja untuk menegakkan keadilan sosial 

dan kemasalahatan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, terutama bagi 

mereka yang tergolong fakir dan miskin. 

Dari analisis tersebut dapat dipahami bahwa apa yang tokoh Baznas pahami 

terhadap kewajiban dalam menunaikan zakat, tentu akan berpengaruh dalam 

kegiatan dakwah yang selama ini dilakukan, dengan tujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan kewajibannya sebagai umat Islam. Dan dalam 

                                                           

182KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.  
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programnya, Baznas Kota Makassar telah melalukan kegiatan dakwah atau 

sosialisasi dalam berbagai bentuk. Sebagaimana yang dikemukakan oleh KH. Alwi 

Nawawi. 

Baznas Kota Makassar telah melakukan sosialisasi di seluruh lapisan 
masyarakat, diantaranya dilakukan di kantor-kantor pemerintahan, instansi 
pendidikan, masjid-masjid, dan komponen-komponen masyarakat yang lain. 
Upaya dalam mengoptimalisasi senantiasa dilakukan untuk membentuk UPZ 
(Unit Pengumpul Zakat) di perkantoran, instansi-instansi, maupun di setiap 
masjid-masjid. Di perkantoran dalam lingkup pemerintahan kota Makassar 
dari setiap sub bagian sudah menghampiri 100% untuk menjadi UPZ semua. 
Kemudian untuk masjid di kota Makassar yang melebihi 1000 masjid, sekitar 
600-an masjid yang sudah terbentuk UPZ-nya, dan sekolah-sekolah hampir 
seluruhnya.183  

H. Azis Bennu menambahkan: 

Berbagai upaya telah kami tempuh, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Seperti menemui para masyarakat untuk mensosialisasikan tentang 
zakat, maupun melalui media sosial, cetak (majalah dan koran) semacamnya.  
Banyak cara yang telah kami tempuh tetapi sebagai manusia biasa yang 
memberikan nasehat kepada masyarakat tentu ada yang menerima dan 
mengabaikan ajakan berzakat tersebut. Tapi, kami tetap berupaya keras 
untuk tetap mensosialisasikan gerakan berzakat yang mana tugas ini 
merupakan kewajiban bersama sebagai umat Islam dan pada harta tersebut 
terdapat hak orang lain. Jadi, proses sosialisasi ini yang telah kami tempuh 
baik kepada aparat pemerintah, perusahaaan-perusahaan, masjid-masjid, dan 
lain sebagainya.184 

Selain kegiatan sosialiasi yang lakukan Baznas Kota Makassar, Pemerintah 

Kota Makassar pun ikut membantu dalam proses gerakan berzakat di wilayah Kota 

Makassar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Azis Bennu. 

Perintah zakat merupakan kewajiban umat Islam. Dan Pemerintah Kota 
Makassar telah banyak membantu kami bahkan melalui surat edaran kepada 
seluruh warga Kota Makassar agar supaya mengeluarkan zakatnya di Baznas 
Kota Makassar.185 

                                                           

183KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.   

184H. Azis Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 17 Juli 2020.   

185H. Azis Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 17 Juli 2020.  
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Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban dalam menunaikan 

zakat seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Qur’an terimplementasi kedalam 

program-program Baznas Kota Makassar, di antara yaitu melakukan dakwah/ajakan 

kepada seluruh lapisan masyarakat sekaligus mengadakan sosialisasi sebagai bentuk 

pengenalan, bimbingan maupun arahan yang ditangani langsung oleh pihak Baznas 

sendiri, di dampingi oleh pihak penyuluh Kementerian agama, serta aparat dari pihak 

setempat. 

Akan tetapi, kegiatan rutinitas dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak Baznas Kota Makassar belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, dalam 

arti mereka terus berupaya untuk memaksimalkan sosialisasi ini dengan harapan 

bahwa kegiatan sosialisasi ini mesti tersampaikan kepada seluruh elemen 

masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh KH. Jalaluddin Sanusi. Beliau 

mengatakan: 

Upaya dalam mensosialisasikan gerakan berzakat ini bergerak sesuai 
kemampuan Baznas. Di Makassar ini masjid-masjid ada sekitar 1000 yang 
dapat kita lakukan sosialisasi. Dan di antara 1000 itu, sekitar 600-an yang 
baru kita kunjungi untuk sosialisasi dan hal ini masih terus berlanjut hingga 
saat ini serta pendanaannya berasal dari Pemerintah Kota. Tetapi tetap ada 
keterbatasan seperti kesiapan tempat dan masyarakat yang dikunjungi untuk 
bersosialisasi, tetapi Baznas akan selalu siap untuk melakukan sosialisasi 
ketika diundang secara formal di masyarakat.186 

KH. Alwi Nawawi menambahkan: 

Upaya dalam mengoptimalisasi senantiasa dilakukan untuk membentuk UPZ 
(Unit Pengumpul Zakat) di perkantoran, instansi-instansi, maupun di setiap 
masjid-masjid. Di perkantoran dalam lingkup pemerintahan kota Makassar 
dari setiap sub bagian sudah menghampiri 100% untuk menjadi UPZ semua. 
Kemudian untuk masjid di kota Makassar yang melebihi 1000 masjid, sekitar 

                                                           

186KH. Jalaluddin Sanusi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 17 Juli 2020.  
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600-an masjid yang sudah terbentuk UPZ-nya, dan sekolah-sekolah hampir 
seluruhnya.187 

 Objek sosialisasi yang menjadi sasaran Baznas Kota Makassar yaitu 

perkantoran dalam lingkup kota Makassar, instansi pendidikan seperti SD (sekolah 

Dasar) dan SMP/MTs, masjid-masjid yang tersebar dalam wilayah kota Makassar. 

Tapi hal yang mengejutkan bahwa hampir di seluruh perkantoran dalam wilayah 

kota Makassar telah terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hal ini berkat 

Walikota Makassar memberikan perhatian yang sangat besar dalam proses 

pelaksanaan kewajiban dalam berzakat.  

 Hal yang baik pun terlihat juga oleh instansi pendidikan, seperti SD, 

SMP/MTs yang menunjukkan hampir seluruhnya sudah terbentut Unit Pengumpul 

Zakat (UPZ). Adapun masjid-masjid yang jumlahnya lebih 1000 masjid yang 

tersebar di seluruh kecamatan belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini tentu 

didukung oleh keterbatasan waktu, relawan, maupun objek sosialisasi tidak 

memungkinkan untuk diadankannya kegiatan sosialisasi. Hal ini tentu menjadi 

tantangan oleh pihak Baznas Kota Makassar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

KH. Alwi Nawawi, beliau mengatakan: 

Tantangan yang selama dihadapi tidak telalu banyak, hanya karena faktor 
“kesempatan”, baik kesempatan pihak Baznas maupun kesempatan pihak 
masyarakat (objek sosialisasi).  Mengenai tantangan yang berat hampir tidak 
ada karena persoalannya hanya mengatur waktu dan mengatur kesempatan 
untuk menyesuaikan dengan pihak masyarakat. Karena terkadang Baznas 
memiliki kesempatan untuk melakukan sosialisasi tapi pihak masyarakat 
yang tidak memiliki kesempatan untuk menerima sosialisasi, dalam arti 
kondisinya tidak memugkinkan.188 

KH. Jalaluddin Sanusi menambahkan: 

                                                           

187KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.    

188KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.     
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Kegiatan sosialisasi ini tetap ada keterbatasan seperti kesiapan tempat dan 
masyarakat yang dikunjungi untuk bersosialisasi, tetapi Baznas akan selalu 
siap untuk melakukan sosialisasi ketika diundang secara formal di 
masyarakat. Ini dapat dikatakan sebagai tugas berat dan membutuhkan 
waktu untuk mencapai hasil yang baik. Selain itu, faktor selanjutnya masih 
banyak masyarakat yang masih memegang erat budaya lama, baik terkait 
dengan pengumpulan lebih lagi terkait pendistribusian dan juga pemahaman 
masyarakat terkait dengan hadis-hadis terkait dengan zakat.189 

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Makassar tentu 

memiliki tantangan dan keterbatasan yang tidak mungkin dapat dihindari. Baik dari 

segi permasalahan waktu dan terkait soal pemahaman tradisional yang telah menjadi 

yang masih banyak dipegang erat oleh mayarakat. Terkait dengan pemahaman 

tradisional, hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan agama Islam, tapi dalam 

pandangan negara Republik Indonesia yang kedaulatannya berdiri di atas UU tentu 

tidak sesuai. Jadi, terbitnya UU tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk 

keseragaman dan ketepatan sasaran, agar terhindar dari hal-hal negatif yang tidak 

diinginkan, serta berupaya agar pengelolaan zakat ini dapat maksimal sebagaimana 

yang diharapkan. 

Menanggapi hal tersebut, Anis Zakaria Kama menyatakan: 

UU 23 Tahun 2011 ini mengatur berkaitan dengan perbaikan tata cara atau 
laksana bagaimana berislam yang baik dan juga sangsinya sangat berat. Hal 
ini inilah yang selama ini kita lakukan sosialisasi-sosialisasi untuk 
memberikan pemahaman-pemahaman dengan melibatkan seluru pihak yang 
terkait agar supaya masyarakat semakin lebih memahami karena memang 
sebagian masyarakat kita masih banyak yang belum paham. Masih banyak 
masrakat yang terobsesi dengan pemahaman-pemahaman yang tradisional.190 

Apa yang dikemukakan oleh Anis Kama memberikan pemahaman bahwa 

Baznas Kota Makassar hingga saat ini masih terus berusaha semaksimal mungkin 

                                                           

189KH. Jalaluddin Sanusi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 17 Juli 2020.   

190Anis Zakaria Kama, Ketua BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 18 
Januari 2020. 
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untuk mensosialisasikan dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan 

tujuan untuk memberikan pemahaman yang baik serta meluruskan pemahaman yang 

keliru kepada seluruh masyarakat kota Makassar.  

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Baznas Kota Makassar 

telah menerapkan atau mengimplementasikan ayat-ayat terkait dengan kewajiban 

penunaian zakat bagi seluruh umat Islam khususnya di Kota Makassar. Hal ini 

terbukti dengan agenda-agenda atau Rencana Strategis (Renstra) Baznas Kota 

Makassar191 yang sesuai dengan nash al-Qur’an serta penafsiran para ulama tafsir. 

Selain itu juga, UU Nomor 23 Tahun 2033 tentang “Pengelolaan Zakat” yang 

menjadi pijakan dalam pelaksanaan program kegiatan pada Baznas Kota Makassar 

dalam jangka lima tahun (2015-2020) sehingga pelaksanannya terarah dan tepat 

sasaran.  

C. Pemahaman Ayat tentang Pengumpulan/Penghimpunan Zakat 

Dalam ajaran Islam zakat semestinya dipungut oleh negara atau lembaga 

yang telah diberi izin oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai 

wakil fakir miskin. Pengelolaan di bawah otoritas badan yang bentuk oleh 

pemerintah akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam 

membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding 

zakat dikumpulkan dan didistribusikan bagi lembaga yang berjalan sendiri-sendiri 

tanpa adanya koordinasi satu sama lain. 

Dalam proses pengumpulan zakat, diperlukan petugas yang disebut sebagai 

“Amil”, jadi fungsi Amil yaitu selain mendapat bagian dalam zakat juga bertugas 

                                                           

191Lihat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, Rencana Strategis (Renstra), 
Tahun 2015-2020.  
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untuk mengerjakan berbagai hal seperti pengumpulan, penyimpanan, pencatatan dan 

penyaluran zakat.192 Pengumpulan atau menghimpun zakat ini telah diisyaratkan 

dalam QS. al-Taubah/9: 103. Di mana perintahnya untuk mengambil zakat-zakat 

bagi mereka yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah di 

tetapkan. Selanjutnya Amil Zakat ini merupakan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dikatakan akuntabel jika 

memiliki beberapa pilar, yaitu: amanah, professional, dan transparan. Amanah 

merupakan kunci utama jaminan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya sifat ini, 

kehancuran perekonomian akan segera Nampak. Sikap amanah yang tinggi akan 

menunjukkan tingginya moral pengelola zakat sehingga Baznas akan dapat berjalan 

dan eksis di tengah masyarakat. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya otomatis 

Baznas akan hilang dengan sendirinya karena masyarakat sudah tidak menaruh rasa 

percaya. 

Berikut ayat yang mengisyaratkan untuk memungut zakat tersebut.  

َس ك نٌَل ه مَْو اللَّهَ  ت ك  مَْإ نََّص لَ  َع ل يْه  ق ةًَت ط ه  ر ه مَْو ت  ز ك  يه مَْب ه اَو ص ل   نَْأ مْو ال ه مَْص د  َس م يعٌَع ل يمٌَخ ذَْم 
(304)َ

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan 
mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu 
(menumbuhkan) kententraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah/9: 103) 193 

Ayat di atas merupakan ayat yang dijadikan pijakan ketika mengumpulkan 

zakat. Sebagaimana menurut Ibn Katsi>r, bahwa perintah ini awalnya ditujukan 

kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengambil atau memungut zakat dengan 

                                                           

192Lihat UU Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011, h. 6.  

193Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 273.  
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tujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri dan harta mereka (orang berharta) 

dan perintah ini kemudian bersifat umum.194Dalam arti bahwa, keumuman ini 

berlaku bagi mereka yang memiliki kewenangan atau dalam hal ini adalah 

pemerintah untuk memungut zakat tersebut. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa 

walau redaksi ayat ini dialamatkan kepada Rasulullah, ia pun bersifat umum, yakni 

perintah ini dialamatkan kepada siapa pun yang menjadi pemimpin. Karena itu, 

ketika sekelompok orang pada masa khalifah Abu> Bakar enggan membayar zakat 

dengan alasan bahwa perintah ini ditujukan kepada Rasulullah, bukan kepada selain 

beliau, Abu> Bakar kemudian menolak alasan tersebut, dan ketika mereka masih tetap 

enggan untuk membayar zakat, beliau kemudian memerangi kelompok pembangkang 

itu.195 

 Dengan demikian, bahwa perintah َْخ ذ pada ayat di atas merupakan bentuk 

penegasan untuk memungut atau mengambil zakat kepada orang-orang yang telah 

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Dan hal ini telah 

diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dan para sahabat-sahabatnya, semisal Abu> 

Bakar ra.  

Menanggapi ayat tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Alwi 

Nawawi sebagai Wakil Ketua I Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar: 

Pada saat proses sosialisasi hal ini harus disampaikan bahwa ayat ini Qat’i 
dalam arti jelas perintahnya dalam al-Qur’an dan bila tidak membayar zakat 
maka akan mengurangi kualitas keimanan. Di kota Makassar, masyarakat 
yang berpunya (memiliki harta lebih) rata-rata keinginan berzakat ada, dalam 

                                                           

194Abu> al-Fida>’ Isma>il ibn ‘Umar ibn Kats \i>r al-Quraisyi> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-
Qur’a>n al-Az}i>m, juz 1, h. 207. 

195M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol. 5, h. 232.     
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arti rata-rata mau berzakat. Dan ini terbukti mereka datang dengan 
sendirinya ke Baznas untuk membayar zakatnya dari berbagai macam 
profesi, baik itu pedagang, pengacara, dan lain sebagainya. Tapi, itu belum 
100 % dalam arti seluruh masyarakat.196   

Dari apa yang dikemukakan di atas, memberikan pemahaman bahwa 

kesadaran dalam berzakat di wilayah Kota Makassar tetap mengalami peningkatan, 

hal ini berkat kegiatan dakwah dan sosialisasi maupun melalui sumber media cetak 

dan media sosial yang selama ini dilakukan. Hal ini terbukti dengan adanya kerelaan 

atas niat pribadi untuk datang ke kantor Baznas untuk mendengarkan bimbingan 

terkait zakat, menghitung zakatnya, dan setelah itu membayar zakatnya. 

Di zaman modern ini secara eksternal, ada begitu banyak hal yang dapat 

mempengaruhi masyarakat sehingga lupa dengan kewajiban membayar zakat. 

Jangankan zakat, mendirikan salat di masjid secara berjama’ah saja masih banyak 

yang lalai. Hal ini merupakan tantangan yang mesti dihadapi oleh pihak Baznas 

untuk terus mendakwahkan dan mesosialiasikan kewajiban dalam membayar zakat 

ini.  

Menurut KH. Alwi Nawawi: 

Hal ini dipahami bahwa berdasarkan pengamatan sementara karena 
mayoritas masyarakat masih dipengaruhi oleh pola hidup. Pola hidup 
sekarang di zaman modern berbeda dengan dulu, zaman dulu tidak terlalu 
banyak pengaruh yang menggiurkan, di zaman sekarang sudah banyak sekali 
pengaruh-pengaruh yang membuatnya lupa untuk berzakat, ini merupakan 
salah satu faktor. Jadi, di sini semacam perjuangan batiniyah bagi setiap 
umat Islam.197 

 Selain pola hidup, di zaman modern ini terjadi ketimpangan dan 

ketidakmerataan, hal ini terutama terkait dengan masalah sosial ekonomi. Dalam 

                                                           

196KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.      

197KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.    
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realitas, banyak orang kaya yang semakin kaya sebaliknya orang miskin tetap 

melarat dalam kemiskinannya. Hal ini tentu mendapat kritik dalam pandangan al-

Qur’an.  

Dalam rangka menekankan rasa solidaritas dan juga menekan ketamakan 

orang-orang kaya, Islam sebagai agama memberikan perhatian penuh terhadap nasib 

orang-orang miskin. Tidak sekadar berupa ajakan atau imbauan kepada para 

umatnya untuk memperhatikan orang-orang miskin, akan tetapi mewajibkan zakat 

sebagai rukun Islam setelah syahadat dan puasa. Zakat sebagai rukun Islam yang 

ketiga harus dilaksanakan oleh umat Islam sebagaimana kewajiban mendirikan salat, 

dengan penuh kesadaran tinggi dan penuh tanggung jawab. Demikian zakat ini akan 

menjadi sumber dana yang potensial dalam menunjang pembangunan nasional 

terutama di bidang agama dan ekonomi. Hal ini tentunya akan berimplikasi dalam 

membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan umat. 

 Menurut KH. Jalaluddin Sanusi: 

Pada prinsipnya manusia itu bakhil dan serakah jadi perlu disadarkan bahwa 
Allah menitipkan harta kepada kalian dan di dalamnya ada hak orang lain 
jadi itulah yang kami ambil, jadi hak orang lain untuk menyelamatkan anda 
(masyarakat) juga. Itulah yang kami kumpulkan untuk kami serahkan kepada 
yang berhak. Apabila sudah ada kesadaran dalam masyarakat maka ia tentu 
dengan mudah atau berlapang dada untuk mengeluarkan zakat pada hartanya. 
Karena umumnya menurut sebagian masyarakat, bahwa zakat itu merupakan 
sisa-sisa dari pendapatan mereka padahal semestinya zakat itu dikeluarkan 
diawal atau lebih utama sebelum pengeluaran (kebutuhan hidup atau 
keinginan) yang lain.198 

 Hal di atas memberikan pemahaman bahwa, sejatinya dalam diri manusia itu 

terdapat sifat bakhil. Dalam hal ini, secara sepintas kehadiran Baznas bertujuan juga 

untuk menyelamatkan manusia dari sifat bakhil tersebut. Zakat yang berasal dari 

                                                           

198KH. Jalaluddin Sanusi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 17 Juli 2020.  



110 
 

 
 

orang-orang kaya bukan berarti melecehkan hasil keringat mereka, namun dengan 

zakat justru akan menambah harta mereka dan tidak berkurang sedikitpun. Kembali 

pada pengertian zakat itu sendiri, yaitu suci, berkembang, tumbuh, bersih dan baik. 

 Setelah memberikan pemahaman tentang konsep zakat kepada masyarakat, 

langkah yang ditempuh baznas selanjutnya yaitu membentuk Unit Pengumpul Zakat 

(UPZ). Hal ini sebagaimana yang kemukakan oleh KH. Alwi Nawawi: 

Setelah melakukan sosialisasi kita ajak masyarakat untuk membentuk Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ) baik di perkantoran, instansi pendidikan, dan di 
masjid-masjid, serta komponen-komponen masyarakat yang lainnya.199 
Setelah membentuk UPZ, mereka telah memiliki izin untuk mengumpul 
zakat dan mendistribusikan zakat tersebut sepanjang mereka memenuhi 
syarat bahwa dia ada catatan dan RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Tahunan) serta tersedianya data mustahik. Jadi mustahik ini tidak lepas dari 
8 asnaf, dan di antara 8 asnaf ini terdata berapa yang ada di wilayahnya, 
itulah yang diprogramkan hingga 70 %.200 

Unit Pengumpul Zakat atau biasa disingat dengan UPZ adalah unit yang 

bertugas untuk membantu Baznas dalam melakukan pengumpulan pada institusi 

yang bersangkutan.  Selain itu, UPZ juga bertugas dalam hal membantu 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari Baznas dan 

hal ini berpijak pada UU. 

Dalam melaksanakan tugas untuk membantu Baznas, UPZ melaksanakan 

fungsi yaitu: a) melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat terkait zakat 

pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ; b) melakukan pengumpulan 

zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ; c) mendata dan melayani 

muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ; d) penyerahan Nomor 

                                                           

199Lihat Peraturan Pemerintah Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 
2011, h. 24.  

200KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.     
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Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh 

Baznas kepada muzakki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ; e) 

penyusunan RKAT untuk program pengumpulan dan tugas pembantuan 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan f) melakukan penyusunan laporan 

kegiatan pengumpulan dan tugas penditribusian dan pendayagunaan zakat. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Alwi Nawawi, beliau mengatakan: 

Upaya dalam mengoptimalisasi senantiasa dilakukan untuk membentuk UPZ 
(Unit Pengumpul Zakat) di perkantoran, instansi-instansi, maupun di setiap 
masjid-masjid. Di perkantoran dalam lingkup pemerintahan kota Makassar 
dari setiap sub bagian sudah menghampiri 100% untuk menjadi UPZ semua. 
Kemudian untuk masjid di kota Makassar yang melebihi 1000 masjid, sekitar 
600-an masjid yang sudah terbentuk UPZ-nya, dan sekolah-sekolah hampir 
seluruhnya.201 

Kegiatan dalam membentuk UPZ setelah melakukan sosialisasi di wilayah 

kota Makassar oleh Baznas Kota Makassar dapat dikatakan sudah mencapai hasil 

baik yang diinginkan, hal ini terlihat dalam lingkup perkantoran wilayah pemerintah 

kota Makassar hampir mendekati rasio 100 %. Begitupun juga dengan instansi 

pendidikan di wilayah Makassar sudah hampir seluruhnya terbentuk UPZ. Adapun 

pembentukan UPZ di masjid/mushalla sudah melebih rasio 50 %, dari total 1000 

lebih masjid sudah dibentuk UPZ sebanyak 600, dan hal ini masih terus dilakukan 

hingga saat ini. 

Dari beberapa upaya-upaya di atas, Baznas Kota Makassar selah menjalankan 

kewajibannya sebagai wakil dari Pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam 

mengumpulkan zakat. Hal ini tentunya upaya yang dilakukan sesuai dengan UU No 

23 Tahun 2011. Di mana, dalam UU tersebut jelas diungkapkan aturan dalam 

                                                           

201KH. Alwi Nawawi, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 19 Juli 2020.     
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pengelolaan zakat serta memberikan penegasan serta sangsi jika tidak dalam 

mengelola zakat tidak sesuai dengan UU tersebut.  

Hal ini sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Mujetabah Mustafa. 

Perintah UU tentang pengumpulan itu tegas untuk menciptakan arus 
penjerahan kepada pelanggar zakat jika ditugaskan untuk mengumpulkan tapi 
tidak mengumpukan. Jadi, dengan demikian terciptanya pengumpulan zakat 
dengan maksimal.202 

 Dari pemahaman di atas, maka fungsi UU 23 Tahun 2011 tersebut ialah 

untuk menyetir bagaimana proses pengelolaan termasuk pengumpulan zakat tersebut 

bisa maksimal sesuai dengan UU tersebut. Jadi, pihak-pihak yang telah diberi 

kewenangan untuk mengumpulkan zakat harus sesuai dengan apa yang diisyaratkan 

dalil normatif al-Qur’an maupun UU yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan 

bahwa Baznas maupun LAZ harus menjalankan amanah dengan memaksimalkan 

upaya dalam menghimpun atau mengumpulkan zakat bagi mereka yang telah 

memenuhi syarat dan jika melanggar maka akan mendapatkan sangsi sesuai dengan 

ketentuan yang ber;akku 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Anis Zakaria Kama selaku 

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, bahwa: 

UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang merupakan 
penyempurnaan dari UU 38 tahun 1999 adalah upaya maksimalisasi, 
penyempurnaan, dan perbaikan terhadap pelaksanaan hal-hal yang berikaitan 
dengan pengelolaan zakat dan hal ini telah berjalan sesuai dengan aturan 
yang berlaku.203 

Maka dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Baznas Kota 

Makassar telah menjalankan perintah al-Qur’an dan pendapat para ulama tafsir 

                                                           

202Mujetabah Mustafa, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 16 Januari 2020.     

203Anis Zakaria Kama, Ketua BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 18 
Januari 2020.  
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untuk َْخ ذ atau mengumpul/mengambil zakat kepada masyarakat Kota Makassar, 

baik itu dengan mengambil atau menjemput zakat secara langsung kepada muzakki 

maupun dengan tidak langsung dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di 

berbagai lapisan elemen masyarakat baik itu di instansi Pemerintahan, institusi 

pendidikan, di masjid dan sebagainya. Serta sesuai pula dengan UU yang berlaku. 

D. Pemahaman Ayat tentang Pendistribusian Zakat 

Aspek penyaluran zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam 

pembangunan zakat nasional. Di satu sisi, penyaluran zakat merupakan ujung 

tombak dalam upaya pengingkatan kualitas kehidupan para mustahik. Sementara itu 

di satu sisi, program-program pendistribusian zakat akan memengaruhi persepsi dan 

kepercayaan publik mengenai pengelolaan zakat, apakah tepat sasaran atau tidak. 

Wajah pengelolaan zakat akan sangat dipengaruhi oleh kinerja penyaluran zakat 

yang dilakukan oleh Baznas khususnya dalam hal ini yaitu Baznas Kota Makassar. 

Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam Dalam QS. al-Taubah/9: 60 

َوَ  َو ف يَالر  ق اب  َق  ل وب  ه مْ َو الْم ؤ لَّف ة  ه ا َع ل ي ْ َو الْع ام ل ين  َو الْم س اك ين  َل لْف ق ر اء  َالصَّد ق ات  َو ف يَإ نَّم ا الْغ ار م ين 
َاللَّه َو اللَّه َع ل يمٌَح ك يمٌَ) َف ر يض ةًَم ن  َالسَّب يل  َاللَّه َو ابْن  َ(00س ب يل 

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk mereka orang-orang fakir, orang 
miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk 
(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. 
al-Taubah/9: 60)204 

Pada ayat di atas menunjukkan adanya pembatasan as}na>f  zakat. Dalam arti 

bahwa tidak ada yang menerima zakat kecuali delapan kelompok as}na>f tersebut. 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah langsung menetapkan as}na>f  yang berhak 

                                                           

204Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 264. 
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untuk menerima zakat, dengan demikian maka tidak seorang pun yang berwenang 

untuk merubah atau mengganti di luar kategori as}na>f yang telah disebutkan dalam 

ayat. Maka, siapapun yang memenuhi sifat-sifat dari kedelapan sifat as}na>f  tersebut, 

masuk sebagai kelompok yang berhak menerima zakat wajib.205 

Hal ini sejalan dengan al-T{abari>, yang mengatakan bahwa ayat di atas 

mengisyaratkan bahwa Allah menetapkan delapan as}na>f zakat ini menunjukkan 

bahwa pendistribusian zakat tidak boleh disalurkan kecuali kepada delapan golongan 

masyarakat sebagaimana yang ditetapkan pada ayat tersebut.206 

Menurut M. Quraish Shihab, Ayat ini merupakan dasar pokok tentang 

kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Para ulama berbeda pendapat 

ketika memahami ayat tersebut. Di antaranya yaitu makna huruf (ل) pada firman-

Nya (للفقراء). Menurut Imam Malik, bahwa ia sekadar berfungsi untuk menjelaskan 

siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar kelompok yang disebutkan. Allah 

menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa 

sewajarnya zakat itu diberikan, sehingga siapapun yang memenuhi syarat maka ia 

berhak menerimanya. Zakat tidak mesti diberikan kepada semua delapan kelompok 

yang disebutkan dalam surah al-Taubah ayat 60 tersebut. Sementara Imam Syafi’i 

berpendapat bahwa huruf (ل) mengandung makna kepemilikan sehingga semua 

kelompok yang disebutkan harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya 

dikuatkan juga oleh kata (ان ما) yang mengandung makna pengkhususan. Sementara 

                                                           

205Wahbah al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-Syari>’ah wa al-Aqi>dah wa al-Manhaj, 
juz 10 (Damsyiq: Da>r al-Fikr al-Mu’a>s{ir, 3438 H.), h. 258. 

206Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Ja>mi al-Baya>n ‘an Ta’wi>l ay al-Qur’a>n, jilid 14 
(t.tp: Mu’assasah al-Risa>lah, 1420 H.), h. 322.   
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pengikut Imam Syafi’i berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok 

maka hal itu sudah cukup.207 

Dari beberapa uraian ulama tafsir di atas bahwa pendistribusian zakat ini 

dengan mengacu pada QS. al-Taubah/9: 60 sepakat bahwa zakat tidak boleh 

didistribusikan atau disalurkan di luar dari delapan as}na>f tersebut. Kendatipun tetap 

ada perbedaan tentang apakah mesti disalurkan kepada semuanya atau hanya 

beberapa dari kelompok-kelompok tersebut.  

Adapun orang yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat, 

yaitu sebagai berikut:208 

9. Orang fakir; yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai 

harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

10. Orang miskin; yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam 

keadaan kekurangan. 

11. Penguru zakat/amil; yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan 

membagi zakat. 

12. Muallaf; orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru 

masuk Islam yang imannya masih lemah. 

13. Memerdekakan budak; mencakup juga untuk melapaskan muslim yang 

ditawan oleh orang-orang kafir. 

14. Orang berhutang; orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan 

maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang 

                                                           

207M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, 
Vol. 5, h. 141-142.       

208Firdaweri, Analisis Hukum Islam Tentang Membayar Zakat Kepada Saudara 
Kandung, dalam Jurnal Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intang  Lampung, t.th., h.  46-47.  
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untuk memelihara persatuan umat Islam maka dibayar hutangnya itu dengan 

zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 

15. Pada jalan Allah (sabilillah); yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan 

kaum muslimin. Di antara mufassirin ada yang berpendapat bahwa 

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti 

mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. 

16. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami 

kesengsaraan dalam perjalanannya. 

Menanggapi ayat tersebut, menurut Mujetabah Mustafa selaku Wakil Ketua 

III Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, bahwa: 

Saya sependapat dengan beberapa pandangan ulama fikih yang mengatakan 
bahwa zakat tidak mesti diberikan semua dari delapan as}na>f itu. Boleh hanya 
dua bahkan boleh hanya satu dalam kondisi tertentu.209 

Apa yang dikemukakan oleh Mujetabah di atas, tampaknya lebih condong 

kepada pendapat mayoritas ulama seperti Maliki, Hanafi, dan Hambali. Hal ini 

mungkin sesuai dengan konteks dan kondisi wilayah Kota Makassar dengan angka 

kemiskinan yang masih dikatakan cukup tinggi yaitu sekitar 84.000 jiwa atau 4.2% 

penduduk kota Makassar210, di mana golongan masyarakat fakir dan miskin yang 

menjadi bagian dari as}na>f  masih sangat memerlukan uluran tangan atau 

diprioritaskan oleh pemerintah, serta dari pihak-pihak dari swasta.  

Kemudian, terkait dengan penerapan ayat tersebut, di Kota Makassar 

khususnya, Baznas Makassar setelah melaksanakan rapat kerja dan menghasilkan 

                                                           

209Mujetabah Mustafa, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 16 Januari 2020.    

210Lihat Rencana Strategis (Renstra) Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar 
Tahun 2015-2020, h. 17.    
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beberapa program. Adapun dalam bidang pendistribusian, terdapat beberapa 

program yang diharap mampu untuk membantu Pemerintah Kota Makassar untuk 

mensejahterahkan masyarakat, adapun program itu diantaranya: Makassar Takwa 

(berupa bantuan keagamaan), Makassar Sejahterah (life skill dan modal usaha), 

Makassar Cerdas (bantuan beasiswa), Makassar Sehat  (bantuan berupa pengobatan, 

sunnatan massal, dan bantuan ibu hamil gratis), dan Makassar Peduli (bantuan 

bencana alam dan layanan ambulance gratis).211 

 Menurut KH. Jalaluddin Sanusi sebagai Wakil Ketua II Badan Amil Zakat 

Nasional yang membawahi bidang pendistrubisan zakat, terkait tanggapannya 

terhadap as}na>f beliau mengatakan: 

Kriterianya sudah ditetapkan hanya saja terjadi perbedaan-perbedaan 
pendapat. Dan perbedaan-perbedaan pendapat ini bisa terjadi disetiap daerah 
yang tingkat atau standar kemiskinannya berbeda-beda.212 

Apa yang dikemukakan di atas memberikan pemahaman bahwa terjadinya 

perbedaan pendapat terkait sasaran yang menerima bantuan zakat ini. Dan hal itu 

jelas dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kemiskinan di setiap daerah/wilayah, serta 

pemahaman mereka terhadap QS. al-Taubah/9: 60.   

KH. Jalaluddin melanjutkan: 

Di dalam al-Qur’an diisyaratkan bahwa yang paling mendapatkan uluran 
bantuan itu yaitu golongan fakir. Golongan fakir ini memang tidak 
mempunyai penghasilan dan semata-mata mengharapkan uluran tangan orang 
lain. Sedangkan golongan miskin itu yaitu orang yang sudah berpenghasilan 
hanya saja pengahasilannya itu belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dan ini 
dihubungkan dalam QS. al-Kahfi ayat 79 bahwa orang-orang miskin itu 
berkoperasi mengumpul dana lalu membuat perahu. Dalam ayat itu 
digambarkan bahwa perahu itu milik orang-orang miskin yang dipakai untuk 

                                                           

211Darmawati, Kepala Satuan Audit Internal BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 20 Juli 2020. Hal ini berpijak pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Amil 
Zakat Nasional Kota Makassar Tahun 2015-2020, h.6   

212KH. Jalaluddin Sanusi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 17 Juli 2020.   
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berusaha, jadi orang-orang miskin itu ialah oang yang memiliki pendapatan 
hanya saja masih rendah dan belum mampu untuk menutupi kebutuhannya.213 

 Terkait dengan hal ini, baik golongan fakir dan miskin keduanya merupakan 

bagian dari mereka yang berhak untuk mendapatkan bantuan zakat. Akan tetapi, 

terjadi perbedaan di antara keduanya. Golongan fakir, adalah mereka yang sama 

sekali tidak memiliki usaha untuk mendapatkan pemasukan/pendapatan dan hanya 

mengarapkan bantuan/uluran orang-orang yang mereka temui sebagai satu-satunya 

sumber penghasilan untuk bertahan hidup.  

 Sedangkan golongan miskin, adalah mereka yang masih memiliki usaha 

seadanya untuk mendapatkan pemasukan akan tetapi belum cukup untuk memenuhi 

kebutuhannya. Golongan miskin ini masih lebih baik ketimbang golongan fakir. Jika 

golongan miskin masih bisa menikmati hasil usaha untuk bertahan hidup hari ini 

walaupun seadanya, beda halnya dengan golongan fakir yang tidak memiliki apapun 

untuk dapat bertahan hidup dan hal ini harus mendapat perhatian yang lebih serius. 

KH. Jalaluddin melanjutkan: 

Kriteria orang fakir pun bertingkat-tingkat. Misalkan, ada fakir yang tidak 
memiliki kerabat atau keluarga. Ada juga yang masih memiliki keluarga, dan 
hal inilah yang mesti disosialisasikan agar pihak keluarga dapat membantu di 
fakir yang merupakan keluarganya tersebut. Kecuali, jika si fakir tidak 
memiliki keluarga untuk membantu, baru kemudian pihak Baznas akan 
memberikan uluran. Di Baznas Makassar sekitar 56 orang fakir tiap bulan 
datang ke Baznas untuk mendapatkan uluran dan di antara mereka ada orang 
tua (lansia) dan ada juga yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal 
sama sekali dan betul-betul hanya mengharapkan bantuan orang lain. Jadi 
kalau misalkan di negara-negara maju tentu berbeda tingkat kemiskinannya 
dengan negara yang berkembang seperti Indonesia, jadi selalu mengalami 
perubahan.214 

                                                           

213KH. Jalaluddin Sanusi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
Makassar, 17 Juli 2020.    

214KH. Jalaluddin Sanusi, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Makassar, Wawancara, 
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Perihal bagi golongan fakir, mesti dilakukan penelusuran atau survei yang 

berguna untuk mengetahui keadaan sesungguhnya, apakah golongan fakir tersebut 

masih memiliki keluarga atau tidak. Dan sesuai implikasi dari program sosialiasi 

yang dilakukan oleh Baznas Makassar adalah memberikan pemahaman/meng-

edukasi masyarakat untuk memberikan perhatian lebih bagi keluarga mereka yang 

kurang mampu. Dan hal ini sesuai yang dianjurkan oleh ajaran Islam bahwa 

keutamaan untuk bersedekah terhadap karib kerabat terdekat. Dengan demikian, 

Baznas Makassar pastinya menyalurkan zakatnya bagi mereka yang sejatinya 

berhak, yaitu yang terlantar/tanpa keluarga. Seperti yang dikemukakan di atas 

bahwa setiap bulan, sekitar kurang lebih 56 orang data untuk mendapatkan bantuan 

secara langsung.   

Jadi, Baznas Kota Makassar sebelum melakukan pendistribusian terlebih 

dahulu melakukan penelusuran atau survei untuk mendata mustahik yang berhak 

menerima zakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh H. Azis Bennu: 

Sebelum menyalurkan zakat kepada mustahik dilingkup kota Makassar, kita 
terlebih dahulu melakukan survei apakah layak menerima atau tidak, karena 
harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria tersebut 1) 
Penduduk kota Makassar; 2) Tidak memiliki pekerjaan tetap untuk 
kebutuhan sehari-hari; 3) Tidak memiliki sanak keluarga untuk bisa 
membantu kebutuhan sehari-hari; 4) Menempari rumah yang tidak layak 
huni, baik lantai tanah maupun papan serta tidak menggunakan alat-alat 
elektronik, seperti TV, Kulkas, kendaraan motor dan lain sebagainya; 5) 
Tidak merokok dan bebas dari narkoba; dan 6) Tidak menerima bantuan dari 
lembaga lain.215 

Apa yang dikemukakan oleh H. Azis Bennu memberikan pemahaman bahwa 

tujuan dilakukannya survei ini adalah diharapkannya penyaluran zakat ini betul-

betul sampai kepada mereka yang berhak dan berpenduduk wilayah Kota Makassar. 

                                                           

215H. Azis Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 17 Juli 2020.    
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Karena UU mengatur pengoperasian Baznas ditiap wilayah Kabupaten/Kota, maka 

Baznas Kota Makassar hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat khusus di 

wilayah Kota Makassar. 

Seperti yang dikemukakan oleh KH. Jaluddin Sanusi: 

Terdapat prinsip kewilayahan khususnya di Kota Makassar tempat Baznas 
beroperasi dengan mengcover beberapa kecamatan dan kelurahan. Kemudian 
melihat kelurahan-kelurahan yang paling membutuhkan bantuan zakat. Jadi, 
harus memverifikasi terlebih dahulu lokasi sasaran zakat tersebut.216 

H. Azis Bennu menambahkan: 

Terlebih dahulu kami menyurat kepada pihak kecamatan, kemudian pihak 
kecamatan melanjutkan ke pihak kelurahan, kemudian pihak kelurahan 
menyampaikan kepada pihak RW/RT untuk mencari masyarakat yang sesuai 
kriteria tersebut. Setelah ada data yang kami terima dari pihak kelurahan 
barulah kami turun unntuk memverifikasi bersama Kasi Kesra Kecamatan 
dan petugas kelurahan. Dan hal ini tentu tepat sasaran dan sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan.217 

Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Makassar tidak serta merta 

secara langsung diserahkan kepada mustahik, tetapi sebelum melakukan penyaluran 

ada langkah-langkah yang mesti ditempuh untuk menyalurkan zakat tersebut seperti 

yang dikemukakan di atas. Mengingat bahwa tugas ini selain mandat/amanah dari 

Pemerintah, lebih lagi bahwa ini merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.  

Setelah melakukan survei terhadap data mustahik dari pihak kelurahan, 

barulah kemudian melakukan penyaluran zakat kepada mustahik yang berhak. 

Kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh Baznas ini tentu tidak lepas dari kendala atau 
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masalah yang mereka temui saat melakukan penyaluran. Seperti yang dikemukakan 

oleh H. Azis Bennu: 

Para mustahik tersebut terpencar dari seluruh pelosok kota Makassar dan ini 
membutuhkan waktu yang banyak, serta lokasi atau rumah dari mustahik 
berada di dalam lorong yang sangat dalam sehingga membuat kami untuk 
memikul bantuan tersebut. Sesampainya kami di lokasi, si mustahik tersebut 
terkadang tidak ada di rumahnya yang membuat kami terpaksa untuk 
kembali dan menemuinya di lain waktu, hal ini tentu membutuhkan waktu 
yang lumayan lama. Sementara itu, baik tenaga maupun sarana dan prasarana 
masih terbilang terbatas.  

Selain itu, tingkat kemiskinan di wilayah Kota Makassar terus mengalami 

lonjakan yang tentunya sangat mengharapkan bantuan dari pihak lain selain menjadi 

tanggungjawab pemerintah kota Makassar dan Baznas Makassar serta elemen lain 

yang terkait. 

Menurut H. Azis Bennu: 

Minimnya atau kurangnya dana zakat yang disetor dari muzakki ke Baznas. 
Walaupun kami mempunyai banyak sasaran tapi sangat sedikit yang kami 
bisa salurkan karena keterbatasan dana zakat. Andai seluruh masyarakat atau 
muzakki menyalurkan zakatnya ke Baznas maka tentu kami bisa lebih leluasa 
untuk menyalurkan zakat kepada para mustahik.218 

Keterbatasan yang dialami oleh Baznas adalah masih kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk menunaikan zakat secara langsung di Baznas Makassar. Selain itu, 

semakin menjamurnya lembaga yang dibentuk oleh masyarakat serta perusahan-

perusahan untuk membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang bertujuan untuk 

mengelola zakatnya secara mandiri. Hal ini tentunya mesti menjadi motivasi oleh 

Baznas untuk terus meningkatkan kinerja dalam mengelola zakat secara transparan 

dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kota Makassar. 

                                                           

218H. Azis Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota 
Makassar, Wawancara, Makassar, 17 Juli 2020.   
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Maka dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Amil Zakat 

Nasional Kota Makassar telah mengimplementasikan perintah yang diisyaratkan 

oleh nash al-Qur’an (QS. al-Taubah/9: 60) dan sejalan dengan pendapat ulama tafsir 

tentang pendistribusian zakat kepada para mustahik terutama dalam hal ini yang 

menjadi prioritas Baznas adalah fakir dan miskin. Hal ini dapat dilihat dari program-

program yang telah direncanakan, di mana Baznas Kota Makassar membantu 

Pemerintah dalam program untuk menanggulangi tingginya kemiskinan di Kota 

Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan di lapangan. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, ayat-ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang zakat 

dibagi atas tiga. Pertama, ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan kewajiban 

dalam menunaikan zakat, seperti tergambar dalam QS. al-Baqarah/2: 43, al-

Taubah/9: 303, dan lain sebagainya. Kedua, ayat al-Qur’an yang 

meingisyaratkan tentang pengumpulan atau memungut zakat bagi mereka 

yang telah memenuhi syarat, seperti tergambar dalam QS. al-Taubah/9: 103. 

Dan ketiga, yaitu ayat al-Qur’an yang meingisyaratkan untuk menyalurkan 

atau mendistribusikan kepada mereka yang berhak, sesuai dengan ketentuan 

ajaran Islam. Dalam pengamatan penulis, begitu banyak ayat yang membahas 

terkait tentang zakat ini, tetapi, penulis membatasinya dengan 

mencantumkan tiga prinisp sebagaimana yang disebutkan di atas. 

2. Pemahaman ayat-ayat zakat di kalangan Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Makassar serta pengimplementasiannya sudah sesuai dan 

sejalan dengan nash al-Qur’an serta pendapat ulama tafsir. Selain itu, 

pemahamannya mudah untuk dipahami oleh setiap kalangan, khususnya 

masyarakat kota Makassar yang secara langsung menerima sosialisasi dan 

edukasi tentang zakat. Selain itu, penerapan ayat-ayat zakat yang dituangkan 

dalam setiap program, baik itu pada saat proses sosialisasi untuk 

membangkitkan gerakan berzakat, pengumpulan zakat, dan pendistribusian 
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dan penyaluran  zakat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan al-Qur’an 

serta UU Nomor 23 Tahun 2011.   

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi penelitian ini adalah: 

1. Dengan menganalisis pemahaman ayat-ayat zakat di kalangan Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar serta penerapannya, penelitian ini 

berimplikasi bahwa para petugas zakat (Amil) selain meningkatkan kinerja 

dalam upaya mensejahterahkan masyarakat, juga lebih giat lagi dalam 

melakukan pembinaan-pembinaan, sosoialisasi, dan dakwah terkait zakat 

kepada masyarakat kota Makassar agar dapat membangkitkan kesadaran 

mereka untuk menunaikannya sebagai salah satu kewajiban dalam ajaran 

Islam. Selain itu, menanamkan kepercayaan yang baik di tengah masyarakat 

sehingga dengan demikian, Baznas akan menjadi lembaga zakat yang paling 

diminati, khususnya di kota Makassar.  

2. Implikasi penelitian ini bagi pemerintah kota Makassar adalah penelitian ini 

diharap mampu untuk meningkatkan kesadaran dan semangat dalam 

menunaikan ibadah zakat di wilayah pemerintahan kota Makassar. 

Pemerintah kota Makassar yang berfungsi untuk mengayomi dan 

menjalankan roda kepemimpinan diharap lebih meningkatkan kepedulian 

dalam bidang sosial khusunya bagi kaum lemah (mustad}’afi>n), termasuk 

golongan yang lemah dalam bidang ekonomi. Dan meningkatkan sinergitas 

dengan BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang aktif dalam bidang sosial 

dalam naungan Pemerintah Kota Makassar. 
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3. Penelitian ini juga diharap mampu dijadikan sebagai instrumen untuk 

membimbing masyarakat, khusususnya masyarakat kota Makassar dalam 

memahami pandangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Makassar terhadap ayat-ayat zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, 

masyarakat yang tadinya kurang atau belum mampu memahami dengan baik 

pentingnya menunaikan zakat sebagai suatu ibadah sosial yang sangat 

bermanfaat terhadap golongan yang kurang mampu (golongan asnaf), 

akhirnya mereka paham dengan baik ayat-ayat zakat tersebut serta 

manfaatnya, juga peran dan fungsi para amil di internal Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.   
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Lampiran 01 

Pedoman Wawancara 

A. Kewajiban dalam menunaikan zakat 

1. Bagaimana pemahaman anda terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan untuk 

menunaikan zakat sebagai salah satu rukun Islam? 

2. Bagaimana upaya Baznas dalam mendakwahkan atau mensosialisasikan 

kewajiban berzakat di Kota Makassar? 

3. Bagaimana tantangan yang selama ini ditempuh Baznas dalam mensosialikan 

gerakan untuk berzakat di Kota Makasaar? 

B. Menghimpun/mengumpulkan zakat 

1. Bagaimana pemahaman anda terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan untuk 

menghimpun atau mengumpulkan zakat? 

2. Bagaimana upaya Baznas dalam mengumpulkan atau menghimpun zakat di 

Kota Makassar? 

3. Bagaimana tantangan yang selama ini ditempuh Baznas ketika menghimpun 

atau mengumpulkan zakat? 

C. Penyaluran zakat 

1. Bagaimana pemahaman anda terhadap ayat yang mengisyaratkan tentang 

kriteria penerima zakat?  

2. Bagaimana langka-langka yang ditempuh Baznas ketika hendak menyalurkan 

zakat? 

3. Bagaimana efektifitas Baznas dalam menyalurkan zakat tersebut? 
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Lampiran 02 

Jadwal Wawancara 

No. Hari/Tanggal Waktu Nama Informan Tempat 

1 Senin/20 Juli 2020 09.00 Drs. KH. Alwi Nawawi, 

M.Pd.  

Kantor 

Baznas Kota 

Makassar 

2 Jumat/17 Juli 2020 13.30 Drs. KH. Jalaluddin 

Sanusi. 

Kantor 

Baznas Kota 

Makassar 

3 Senin/17 Juli 2020 10.00 H. Azis Bennu, S.Ag Kantor 

Baznas Kota 

Makassar 

3 Selasa/19 Juli 2020 09.00 Katjong, SH. Kantor 

Baznas Kota 

Makassar 

4 Selasa/21 Juli 2020 11.00 Safaruddin, S.Pd. Kantor 

Baznas Kota 

Makassar 

5 Rabu/22 Juli 2020 09.10 Hj. Darmawati, SE., MM Kantor 

Baznas Kota 

Makassar 

6 Sabtu/16 Januari 2020.    

 

- Dr. Mujetabah Mustafa, 

M.Ag 

Via 

Telephone 
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7  

18 Januari 2020.  

 

- Dr. H. Anis Zakaria Kama, 

S.H., M.Si., M.H. 

Via 

Telephone 
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Lampiran 03 

Wawancara dengan Wakil Ketua I Baznas Kota Makassar, Drs. KH. KH. Alwi 

Nawawi, M.Pd., pada hari Senin/20 Juli 2020 di Kantor Baznas Kota Makassar. 

 

Wawancara dengan Wakil Ketua II Baznas Kota Makassar, Drs. KH. KH. Alwi 

Nawawi, M.Pd., pada hari Jumat 17 Juli 2020 di Kantor Baznas Kota Makassar. 

 

 

 

 



135 
 

 
 

 
Wawancara dengan Staf Zakat Bagian Pengumpulan, Safaruddin, S.Pd., pada Selasa 

Selasa/21 Juli 2020 di Kantor Baznas Kota Makassar 

 

Proses pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar. 
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Proses pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar 

 

 

 

 

 


