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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

 Prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 ta T te ت

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض

 t}a t} t}e ط

 z}a z} z}et ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك
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Lanjutan 

1 2 3 4 

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ن

 wau W we و

 ha H ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya Y ye ى

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: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اَ 

َِ اَ   kasrah I i 

 d}ammah U u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـي ـفَْ

لَْْهَـوْ   : haula 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى ْ...َْْْا ...َْ  
fath}ah dan alif atau 

ya 
a a dan garis di atas 

ـى ِْ   Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau u u dan garis di atas   ــُـو

Contoh: 

ت   ما  : ma>ta 

 <rama : ر م ى

 qi>la : قِيْل  

وْت    yamu>tu : يَ 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah 

yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau 

mendapat harkat sukun, trans-literasinya 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: 

طْف الِ  ر وْض ة الأ  : raud}ah al-at}fa>l 

دِيْـن ة ا لْفاضِل ة    al-madi>nah al-fa>d}ilah : ا لْم 

 al-h}ikmah :  ا لِحكْم ة  

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. 
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Contoh: 

 <rabbana :    ر بنّا  

 <najjai>na :   نَ َّيْنا

ُِْ ا لح قّ   : al-h}aqq 

 al-h}ajj :    ا لح جّ 

 nu“ima :   ن ـعّم  

 aduwwun‘ :  ع د و  

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

kasrah ( ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِى  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر بى 

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 syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-

kutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contohnya: 

مْس   ّّ  al-syamsu (bukan asy-syamsu)  :   ا لشّ

 al-zalzalah (az-zalzalah)  :     ا لزَّلز لة

 al-falsafah  :    ا لف لْسف ة

 al-bila>du  : ْْ   ا لبلا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
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terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

 

Contohnya: 

 ta’muru>na : تأم ر وْن  

لنّـوْء  ا  ّ   : al-nau’ 

 syai’un :    ش يْء  

 umirtu : أ مِرْت  

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 pembendaharaan 

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

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari 

alqura>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 

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: 

اللِ  دِين    di>nulla>h ْ ب ا الل billa>h   

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} 

al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  
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Contoh: 

اللِ  ر حم ةِ  فِْ  مْ ه    hum fi> rah}matilla>h 

 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tah 
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ABSTRAK 

 

Nama : Azizah S. 

NIM : 80500219018 

Prog. Studi : Ekonomi Syariah 

Judul Tesis : Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid 

As-Syuhada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten 

Luwu Timur 

Wakaf salah satu sumber pendapatan negara yang berpotensi besar dalam 

upaya memberdayakan ekonomi Islam. Kontribusi model pemberdayaan wakaf 

produktif tidak akan terlepas dengan pengawasan oleh jamaah pengurus wakaf 

produktif di Masjid As-Syuhada Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten 

Luwu Timur. Pengawasan diawasi oleh ketua pengurus wakaf produktif sebagai 

lembaga independent yang bertugas memberdayakan wakaf produktif. Sehingga 

dalam penelitian ini proses pengawasan yang dilakukan oleh ketua pengurus 

wakaf produktif ialah terfokus dalam kontribusi model pemberdayaan wakaf 

produktif terhadap perkembangan ekonomi Islam. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana model serta 

pengelolaan wakaf produktif yang di terapkan oleh pengurus jamaah Masjid As- 

Syuhada Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur terhadap 

ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat 

deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis dan 

normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan trianggulasi dengan penentuan informan. 

Hasil penelitian ini yaitu, Model wakaf pengembangan usaha, yaitu sektor 

unit-unit usaha dagang yang di bangun di atas sisa lahan tanah wakaf. Model ini 

kemudian dihubungkan dengan manajemen. Manajemen tersebut ialah 

manajemen investasi, dan manajemen penyaluran manfaat wakaf produktif. 

Manajemen pengelola wakaf produktif ialah melakukan pemberdayaan SDM 

dengan peng-awasan kepada nazhir berdasarkan hukum wakaf, sistem ekonomi 

Syariah, dan administrasi wakaf atau kewirausahaan. Dengan tujuan 

menghasilkan ekonomi yang mandiri dan kemaslahatan bagi masyarakat. 

 

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Masjid As-Syuhada 
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ABSTRACT 

 

Name    :Azizah S. 

Student Reg. No. :80500219018 

Dissertation Title :Productive Waqf in Economic Empowerment of As-

Syuhada Mosque Members in Puncak Indah Village, 

Malili Dsitrict, East Luwu Regency 

Waqf is one of state’s income sources that has great potential in 

empowering the Islamic community. The waqf management model is closely 

related to the supervision of the members of waqf productive management in As-

Syuhada Mosque in Puncak Indah Village of Malili Distrcit in Luwu Timur 

Regency. The supervision is usually carried put by the chairman of the productive 

waqf management as an independent institution tasked with managing productive 

waqf. For that matter, this study focuses on exploring the supervisory process 

carried out by the chairman of productive waqf management, particularly on the 

management model and its impact on the development of the Islamic community. 

This research aims to explore how the members of Masjid As-Syuhada 

management in Puncak Indah Village of Malili Distrcit in Luwu Timur Regency 

manage the productive waqf. In investigating the issue, this research used a 

sociological and normative approaches and collected the research data through 

observations, interviews, documentation, and triangulations with assistance of the 

informants. 

The data analysis suggests that the productive waqf management has used 

waqf business development model by building trading business units on the rest of 

the waqf land. This model is then linked to the managements, including the 

investing management and productive waqf benefit distribution management. The 

productive waqf management is responsible of empowering human resources, 

aiming to create independent economy and benefit the community, under the 

supervision of nazhir by reinforcing the waqf law, the Sharia economic system, and 

waqf administration of entrepreneurship. 

 

Keywords: Productive Waqf, Economic Empowerment, As-Syuhada Mosque  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbagai postulat   pemberdayaan harta dalam Islam adalah bertujuan 

pada kepentingan umum yang bersifat langgeng. Kategori pengelolaan harta yang 

berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat langgeng ini disebut dengan 

wakaf.1 Wakaf telah dikenal lama dalam kebudayaan bangsa Indonesia dan telah 

mendarah daging dalam pergumulan sosial masyarakatnya. Hal ini tidak ter- 

bantahkan dengan banyaknya penemuan-penemuan sejarah tentang telah adanya 

praktik perwakafan di Indonesia bahkan sebelum nama Indonesia itu sendiri ter- 

bentuk.2 Namun sayangnya pengelolaan wakaf hingga saat ini kebanyakan masih 

bersifat tradisional dan belum sepenuhnya terkelola secara produktif. 

Wakaf adalah salah satu hukum Islam yang jika pengelolaannya optimal 

maka akan dapat menopang ekonomi keumatan. Wakaf memiliki fungsi ganda, di 

samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga memiliki fungsi 

sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi 

kehidupan abadi wakif di alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara 

kontinu selama mawqûfbih fungsional (memberikan kemanfaatan). Adapun dalam 

fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan 

umat dan negara. Peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat merupakan 

salah satu sasaran wakaf. Ketika wakaf dikelola dengan baik maka akan sangat 

 
1Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf. (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 

28. 
2Satjipto Rahardjo, Hukum Islam dan Ekonomi SYARAH, Volume 1 No.1, Januari-

Juni, 2012. ISSN: 2302-9978 
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menunjang pem-bangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik 

maupun per-tahanan keamanan. 

Sejarah wakaf Indonesia memiliki tugas dalam pengembangan kegiatan 

sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Wakaf sebagai instrument 

pengaturan dalam hal pendidikan di segala bidang ilmu pengetahuan. Karena 

wakaf berhasil membangun sarana pemberdayaan ekonomi bagi kesejahteraan 

atau maslahah bagi masyarakat. Sedangkan ekonomi Islam adalah salah satu jalan 

dari perkembangan perekonomian, dan sebuah tindakan hukum yang melembaga 

dan dipraktikkan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman bahwa 

lembaga wakaf sudah melembaga sangat pesat. Perkembangan wakaf dari waktu 

kewaktu ini tidak didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya, praktik 

perwakafan selama itu hanya berpedoman kepada kitab-kitab fikih tradisional 

yang sudah di-jadikan sebagai landasan oleh masyarakat klasik. Kehadiran 

perundang-undangan inilah sebuah perubahan baru dalam perwakafan, dan 

membuat perkembangan.3 

Eksistensi wakaf telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di 

Indonesia sehingga menjadi bagian dari hukum nasional. Dalam konstelasi sistem 

hukum dunia atau major legal system (sistem hukum utama), Islamic law (hukum 

Islam) diakui dalam masyarakat internasional diantara hukum-hukum lainnya 

seperti: civil law (hukum sipil/Eropa kontinental), common law (hukum Anglo 

Saxon), hukum adat, dan socialist law (hukum sosialis).4 Di Indonesia sendiri 

dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum adat, sistem 

 
3Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2012), h. 205. 
4Juhaya S. Praja, Teori Hukum dan Aplikasinya, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 64.  
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hukum Islam, dan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dan sistem 

hukum Indonesia adalah dua hal yang berbeda. Hukum nasional berarti sistem 

hukum yang diberlakukan oleh negara (state law) yang didasarkan kepada 

landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau 

sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas atau aktivitas yang di-dasarkan 

atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sedangkan sistem hukum Indonesia 

merefleksi-kan keanekaragaman hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk oleh pemerintah sebagai wujud 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan 

Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang mana kehadiran BWI dalam pasal 47 untuk 

memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Sedangkan tugas BWI 

adalah mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia kearah yang lebih 

profesional dan produktif sehingga wakaf benar-benar mampu memberi 

sumbangan positif pada perekonomian negara. 

Selama ini, masyarakat cenderung menyalurkan wakaf melalui asset tidak 

bergerak (wakaf sosial). Padahal, ada yang namanya wakaf produktif sangat me-

miliki peran bukan hanya kebermanfaatan pada masyarakat, melainkan juga 

meng-embangkan surplus investasi wakaf. Terdapat beberapa ayat dalam Alquran 

yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, diantaranya adalah: 

ِ ثُمَّ لََ يتُۡبِ  َٰلهَُمۡ فِِ سَبيِلِ ٱللهَّ مۡوَ
َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ جۡرهُُمۡ  ٱلََّّ

َ
َّهُمۡ أ ى ل ذّٗ

َ
أ ا وَلََٓ  ح مَندّٗ نفَقُوا

َ
أ عُونَ مَآ 

 عِندَ رَبدهِِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََزَۡنوُنَ  
Terjemahnya: 

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka 

tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut 

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

https://www.bwi.go.id/tag/wakaf-produktif


4 
 

 
 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (QS. Al-Baqarah/2 

: 262).5 

 

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ ِنَ    لََّّ خۡرجَۡنَا لَكُم مد

َ
أ آ  ح مِن طَيدبََِٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّ نفِقُوا

َ
ح أ رۡضِ  ٱ ءَامَنُوٓا

َ
وَلََ    لۡأ

ح   مُوا ح فيِهِِۚ وَ مِنۡهُ تنُفِقُونَ وَلسَۡتُم بَِٔا  لَۡۡبيِثَ ٱ تَيَمَّ ن تُغۡمِضُوا
َ
ٓ أ ح ٱ خِذِيهِ إلََِّ نَّ    عۡلمَُوٓا

َ
َ ٱ أ   غَنِي   للهَّ

 حََِيدٌ  
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 

lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

meng-ambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan 

ketahui-lah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Al-

Baqarah/2 : 267).6 

 

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ ح    لََّّ ح ٱءَامَنُوا ح ٱ وَ   ٱسۡجُدُوا وَ   رۡكَعُوا وَ   عۡبُدُوا ح ٱ رَبَّكُمۡ  لَعَلَّكُمۡ   لَۡۡيَۡ ٱ  فۡعَلُوا

 تُفۡلحُِونَ۩  
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenang-an (QS. Al-Hajj/22 : 77).7 

Selain dalil berdasarkan Alquran di atas, ada juga beberapa hadis yang  

ber-kaitan dengan tindakan berwakaf. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhari,8 dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw., 

pernah menasihat-kan kepada ‘Umar ibn Khattab tentang penggunaan sebidang 

 
5Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1989), h. 44.  
6Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, h. 45.  
7Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, h. 341.  
8Hadits riwayat Bukhari Abū ‘AbdillᾱhMuḥammad ibn Ismᾱ’ῑl al-Bukhᾱrῑ, Ṣaḥῑh al- 

Bukhᾱrῑ, (Saudi Arabia: Bait al-Afkᾱr al-Dauliyyah, 1998), Hadits No.2737 h. 526. 
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tanah  miliknya di Khaibar agar tanah tersebut “ditahan” (diwakafkan) dan 

hasilnya di sedekahkan. Nasihat Rasulullah saw., ini telah diikuti oleh Umar ra. 

Dan tanah tersebut telah diwakafkan kepada umum (wakaf khairῑ),9 dengan 

demikian tanah  tersebut tidak boleh dijual, dibeli, dan diwarisi. Telah 

mewakafkan kebun tersebut  kepada keluarganya dan anak-anak pamannya dan 

wakaf ini dinilai sebagai wakaf.  Perkembangan model pemberdayaan wakaf 

secara profesional ditandai dengan banyaknya potensi wakaf produktif untuk 

kepentingan kesejahteraan umat manusia. Wakaf produktif adalah benda atau 

harta wakaf yang pokok  tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk 

mencapai tujuannya, tetapi di-kembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan 

sesuatu dan bermanfaat (produktif) dan hasilnya disalurkan atau digunakan 

sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok 

tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain tanpa menghilangkan amanah.10 

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini 

lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntuknya lebih 

banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, 

lahan kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta 

produktif melalui kegiatan investasi dan produk disaat ini, untuk dimanfaatkan 

hasilnya bagi generasi yang akan datang dan terus bermanfaat bagi masyarakat 

umum.11 

Perkembangan wakaf Indonesia kian mencuat hal ini dan objek harta 

 
9Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 

59.  

10Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Ahsyar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra 

Abadi Press, 2006), h. 94. 
11Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Ahsyar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: Mitra 

Abadi Press, 2006), h. 105  
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wakaf diantaranya, tanah, uang, dan lainnya, yang tersebar di beberapa tempat 

seluruh wilayah Indonesia. Data menyebutkan untuk tanah wakaf selalu, 2010 

disebut 415.980 objek tanah wakaf di Indonesia, 2013 menjadi 435.395 objek 

tanah, dengan luas 414.246,429 hektar luas tanah wakaf yang ada di Indonesia. 

Sedangkan untuk pada tahun 2010 dimulai oleh Gerakan Wakaf Uang yang 

digencarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan modal 2 milyar rupiah, 

sampai tahun 2015 uang tersebut terkumpul sebesar 185 Milyar.12 Peningkatan 

ini adalah sebuah potensi besar dan asset yang luar biasa, dan menjadi pilar baru 

dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Menurut data yang dimiliki oleh 

Departemen Agama pada tahun 2018 M, kekayaan tanah wakaf di Indonesia  

sangat besar jumlahnya yaitu 435.765 titik lokasi dengan luas 4.359.443.170 M2 

yang mana 287.608 lokasi sudah bersertifikat dan sekitar 148.160 memiliki 

potensi ekonomi tinggi. Besarnya jumlah benda-benda wakaf, khususnya tanah 

dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi 

umat di masa mendatang.13 

Dalam lingkup yang lebih kecil, Luwu Timur sebagai bagian dari Provinsi 

Sulawesi Selatan juga menghadapi persoalan yang hampir sama yaitu kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang wakaf itu sendiri. Kuantitas lokasi tanah wakaf 

paling banyak tahun 2020 khususnya pembangunan Masjid yaitu di Kecamatan 

Malili dengan jumlah 38 lokasi dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu 

Timur. Namun, dengan banyaknya jumlah pembangunan Masjid dengan tanah 

 
12Badan Wakaf Indonesia, Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf 

Produktif, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia), h. 1. 
13Badan Wakaf Indonesia, Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf 

Produktif, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia), h. 76.  
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wakaf yang ada di Kecamatan Malili ini masih sangat kurang dalam menerapkan 

wakaf produktif tersebut. Namun dalam lingkup lebih kecil, Desa Puncak Indah 

yang ada di Kecamatan Malili memiliki potensi tanah wakaf yang diproduktifkan. 

Masjid As-Syuhada Puncak Indah Kecamatan Malili belum lama ini telah melaku-

kan wakaf produktif di lahan sisa tanah wakaf area Masjid tersebut. Dengan di 

lakukannya wakaf produktif ini diharapkan mampu memberdayakan ekonomi 

umat di daerah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, 

maka judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah “Wakaf Produktif 

dalam Pemberdayaan Ekonomi Jamaah Masjid As-Syuhada Desa Puncak 

Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur”. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif gejala itu bersifat holistika atau menyeluruh 

dan tidak dapat dipisahkan, makna yang terkandung di dalamnya adalah 

menetapkan penelitian tidak hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi 

keseluruhan situasi sosial yang akan diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku, 

dan aktivitas yang ber-interaksi secara sinergis. Fokus penelitian mempunyai 

makna batasan penelitian, karena dalam penelitian lapangan banyak gejala yang 

menyangkut tempat, pelaku, dan aktivitas, namun tidak semua tempat, pelaku 

dan aktivitas di-teliti semua. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus 

membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah wakaf produktif yang merupakan yang 
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memiliki manfaat dan dapat dikembangkan terus menurus secara ekonomis. Harta 

wakaf (tanah) sebagai faktor produksi berdasarkan Undang-undang Nomor 41 

Tahun 2004 harus dikelola dengan baik. Harta wakaf sebagai benda dalam bentuk 

fisik dapat dikerjakan oleh manusia, dalam istilah ekonomi yaitu benda tersebut 

dapat dikelola manusia agar menjadi berguna (dihasilkan).14 Ada beberapa prinsip 

dalam proses produksi yaitu prinsip kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan 

umum, baik menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama. Jadi, wakafakan 

produktif manakala bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

umum. Sebagai contoh, tanah wakaf dikelola untuk keperluan pendidikan dan 

pembinaan sosial keagamaan. 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada- 

pun rukun wakaf ada 4 macam, sedangkan syaratnya ada pada setiap rukun- rukun 

tersebut, yaitu: a) Wakif (orang yang mewakafkan); b) Mauquf bih (barang yang 

diwakafkan); c) Mauquf ‘Alaih (orang atau lembaga yang diberi 

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

kehendak untuk mewakafkan harta bendanya). Konsep pelaksanaan wakaf 

produktif dalam per-spektif ekonomi syariah harus memiliki fondasi yang 

berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi 

guna mencapai tujuan mulia. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memudahkan pemahaman, menjabarkan fokus penelitian dan menghindari ter-

 
14M. Abd Mannan, Ekonomi Islam Teori dan Praktik. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti 

Wakaf, 1993.), h. 24.  
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jadinya penafsiran ganda terhadap para pembaca. Pertama, menjabarkan tentang 

wakaf produktif di dalam kehidupan masyarakat. Adapun pengertian dari wakaf 

produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat,  yaitu dengan 

memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang ber-

kelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam 

mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf 

produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi  bagi pembiayaan kebutuhan 

umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Sahabat Rasulullah saw. yaitu Umar bin Khathab pernah mewakafkan sebidang 

kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu dikelola dengan benar dan 

hasilnya untuk kepentingan masyarakat. Apabila wakaf mampu dikelola dan di-

berdayakan oleh lembaga pengelola secara profesional, akan sangat membantu 

dalam mensejahterahkan ekonomi umat dan dapat mengurangi penderitaan 

masyarakat. 

Kedua, pertumbuhan ekonomi umat setelah pengelolaan wakaf produktif. 

Dana yang dikumpulkan akan dibelikan asset produktif yang dikelola untuk 

meng-hasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk 

kepenting-an sosial. Ketika memiliki asset produktif maka akan lebih 

memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang bukan hanya 

berorientasi keuntungan semata namun untuk kemaslahatan umat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai bagaimana 

pemberdayaan ekonomi jamaah Masjid As-Syuhada melalui wakaf produktif, 



10 
 

 
 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana bentuk wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat 

Masjid As-Syuhada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten 

Luwu Timur? 

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi umat Masjid As-Syuhada Desa 

Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur setelah 

penerapan pengelolaan wakaf produktif?. 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka dalam penelitian kualitatif adalah hal yang mesti dilakukan 

dan diketahui oleh seorang peneliti sebelum melakukan penelitiannya. Dengan 

kajian pustaka ini seorang peneliti mampu menyusun hasil penelitiannya dengan 

landasan teori-teori yang sudah ada untuk pengembangan, dan juga menghindari 

duplikat ataupun plagiasi penelitian yang tentu menciderai kode etik seorang 

peneliti. 

Menurut Khalifa, kajian pustaka ini dilakukan untuk memperoleh infor- 

masi yang relevan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi ini 

mengenai teori-teori, konsep-konsep serta temuan-temuan yang berkaitan dengan 

tema sentral penelitian yang dilakukan.15Berikut ini beberapa penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu terkait dengan eksistensi wakaf 

produktif dan pertumbuhan ekonomi rabbani telah banyak dilakukan sebelumnya.  

Bashlul Hazami. Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Ke-

sejahteraan Umat Di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa, Pengelolaan 

 
15Khalifa Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aynat Publishing, 

2015), h. 19.  



11 
 

 
 

wakaf dewasa ini harus diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih 

dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga 

agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif agar benefit yang 

dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara 

produktif dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, sarana kesehatan, 

dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan 

umat. Pengelolaan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif program yang pendana-

annya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerlukan 

manajemen pengelolaan yang professional sehingga perlu ditangani oleh sumber 

daya manusia yang handal. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi nazhir 

sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. 

Pengelola wakaf (nazhir) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar 

potensinya dapat dikembangkan  untuk kesejahteraan umat.16 

Yayat Hidayat. Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Pemberdayaan 

Ekonomi Umat. Hasil peneltian ini adalah bahwa, Peningkatan ekonomi umat 

melalui wakaf produktif diperlukannya sinergi yang baik antara nazhir sebagai 

pengelola wakaf uang, LKS PWU selaku penerima setoran wakaf uang dan mitra 

dari nazhir serta Badan Wakaf Indonesia yang mengawasi dan membinana zhir 

agar memiliki jiwa entrepeneur dan profesional. Pengelolaan yang baik dan 

optimal dapat memberikan manfaat yang besar kepada umat salah satunya 

program modal usaha untuk UKM dari hasil manfaat wakaf uang. Sehingga pem-

 
16Bashlul Hazami, Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat 

di Indonesia. Analisis, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.  
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berdayaan ekonomi umat dapat terwujud.17 

Agus Purnomo dan Luthfi Khakim, Implementasi Wakaf Produktif dalam 

Perspektif Ekonomi Syariah. Hasil peneltian ini adalah bahwa implementasi 

pengelolaan wakaf productif secara umum telah dilakukan dengan baik sesuai 

dengan aturan yang berlaku oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani 

Banjarmasin disesuaikan dengan kebutuhan peruntukannya sudah memenuhi 

empat Rukun wakaf dan syaratnya (Wakif, Mauquf bih, Mauquf Alaih dan 

Shighat) sangat di-perhatikan oleh pengurus yayasan Bina Insan Madani 

Banjarmasin karena merupa-kan hal yang utama berkaitan dengan sah atau tidak 

sahnya wakaf dan peruntuk-kannya, walaupun demikian, wakaf tersebut ada yang 

diberikan langsung maupun tidak langsung kepada pengurus yayasan. Konsep 

pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin sudah 

sesuai perspektif ekonomi syariah dengan tidak adanya penimbunan barang 

(Ihtikar), tidak melakukan monopoli, juga tidak melakukan jual beli yang 

diharamkan agama dengan menggunakan harta/asset wakaf. Wakaf produktif 

yang dimiliki yayasan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan kegiatan 

ibadah, pembangunan sarana pendidikan, belum digunakan untuk bantuan kepada 

fakir miskin, anak terlantar, santunan yatim piatu dan peningkatan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Sabariah, Rizma Fauziyah, dan Nur Hasanah, Urgensi Wakaf Produktif 

dalam Penanggulangan Ekonomi Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah Filan 

tropi yang kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

dan lebih berorientasi pada kecintaan terhadap manusia dan motivasi moral. 
 

17Yayat Hidayat, Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi 

Umat. Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) 2017  
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Sementara dalam islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah saw. untuk 

mewujudkan keadilan sosial di muka bumi. Jika dipergunakan secara bersamaan 

kata “filantropi Islam” diidentifikasikan pada praktik kedermawanan berbasis 

agama, termasuk kalangan muslim melalui kegiatan member dapat berupa tradisi 

Islam yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf. Filan tropi Islam dan wakaf bisa di-

jadikan solusi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Pengelolahan 

wakaf ini memiliki peranan tehadap keberlangsungan usaha mikro kecil 

menengah dengan adanya wakaf produktif ini bisa menanggulani perekonomian 

masyarakat. Upaya penerapan wakaf produktif yang dikembangkan Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Malang berupa unit 

usaha KOPMA yang dapat digunakan masyarakat sebagai simpan pinjam dengan 

menggunakan akad- akad dalam ekonomi Islam seperti mudharabah, musyarokah 

dan muzaroah dan sebagainya.18 

Fahmi Medias, Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam. Hasil 

peneltian ini adalah dimasukkannya wakaf uang dalam perundangan-undangan 

Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, merupakan 

angin segar dan peluang baru bagi umat Islam Indonesia untuk mengelola dan 

mengembangkan suatu potensi dana umat yang cukup besar dengan produktif 

dan profesional dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum muslimin 

dan me-lepaskan umat Islam dari kemiskinan. Bahkan dimungkinkan, wakaf uang 

bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari 

lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan 

 
18Sabariah, Rizma Fauziyah, dan Nur Hasanah, Urgensi Wakaf Produktif dalam Penang-

gulangan Ekonomi Masyarakat. Jurnal El-Aswaq Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020.  
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ekonomi Indonesia khususnya ekonomi Islam. Sebagai negara yang berpenduduk 

mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini memilki prospek yang baik dan 

cerah serta akan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia sehingga wakaf uang 

diperkirakan akan memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan di 

Indonesi.19 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah pembahasaan mengenai rumusan dalam kalimat 

penelitian yang menjukan hasil yang akan didapatkan setelah prosesisasi 

penelitian terselesaikan. Pembuatan penulisan dalam tujuan penulisan ini 

didasarkan pada permasalahan-permasahalan yang telah disampaikan pada latar 

belakang. Adapun tujuan proposal ini, pertama untuk mengetahui eksistensi 

wakafproduktif dikalang-an masyarakat. Dan yang kedua untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi rabbani setelah pengelola-an wakaf produktif di kalangan 

masyarakat pesisir. 

2. Manfaat Penelitian 

Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana 

ilmu ekonomi syariah. Harapan lainnya yang menjadikan karya ini berguna adalah 

dapat berkontribusi dari sisi pemikiran yang signifikan bagi para peneliti dan 

intelektual untuk meningkatkan khazanah pengetahuan keagamaan dan khususnya 

ekonomi syariah. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah harapan agar 

 
19Fahmi Medias.Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam 

La-Riba, Volume IV, No. 1, Juli 2010.  
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penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk para penelitilainnya dalam studi 

penelitian yang sama maupun yang berbeda. 

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

menelaah metode atau bentuk konstribusi pihak pengelola wakaf produktif dalam 

mewujudkan ekonomi rabbani masyarakat. Juga diharapkan dapat menjadi 

masuk-an dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para mahasiswa 

muslim yang menggeluti ilmu-ilmu Islam (Islamic Studies) khususnya bidang 

ekonomi syariah. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Wakaf Produktif 

Perkataan wakaf berasal dari bahasa Arab dengan tasrifan  قو  ف فق  ا ف ي    قو     

yang  berarti  berhenti  atau  berdiri.20 Wakaf  disebut  juga  dengan  istilah  ال ح  ب س 

yang  berasal  dari  kata  kerja  س ب س ب ح   ا س ي   ح     yang  berarti  menjauhkan  orang  ح  ب 

dari  sesuatu  atau  menjarakannya.  Kemudian  kata  ini  berkembang  menjadi   س ب ب ح  

yang berarti mewakafkan harta karena Allah swt.21 Wakaf secara bahasa berasal 

dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata Wakaf berarti menahan, berhenti, diam di 

tempat, atau tetap berdiri.22 Kata Waqafa-yaqifu-waqfan sama artinya dengan 

habasayah bisu-tahbisan (menahan). Wakaf dalam bahasa Arab mengandung 

pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. 

Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin 

untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, 

seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.23 Wakaf merupakan 

salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam 

perekonomian. 

Ada beberapa pengertian tentang wakaf antara lain. Menurut Mazhab 

Syafi’i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa di 

 
20Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemahan /Penafsiran Alquran, 1973), h. 505. 
21Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: 

Rajawali Press, 1989), h. 23.  
22Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: 

Prenada Media, 2005), h. 34.  
23Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, dalam Idris Thaha (Ed) Berderma untuk semua; 

Wacana dan Praktik Filantropi Islam, cet. 1 (Jakarta: Teraju, 2003), h. 176.  
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manfaatkan di segala bidang kemas lahatan dengan tetap melanggengkan harta 

tersebut sebagai taqarrub kepada Allah swt. Menurut mazhab Hanafi adalah 

menahan harta benda sehingga menjadi hukum milik Allah swt. maka seseorang 

yang mewakafkan sesuatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan 

memberikannya kepada Allah swt. untuk bisa memberikan manfaatnya kepada 

manusia secara tetap dan continue, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun 

diwariskan. Mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, 

dimana harta pokoknya tetap atau lestari atas kepemilikan pemberi manfaat 

tersebut walaupun sesaat. 

Menurut imam Abu Hanafi adalah menahan harta benda atas kepemilikan 

orang berwakaf dan bershadaqah yang hasilnya dapat menyalurkan manfaat dari 

harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu 

Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf 

(waqif) selama ia masih hidup, dan bias diwariskan kepada ahli warisnya jika ia 

sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Wakaf menurut istilah syara’ 

menurut Zainuddin Al-Malibary adalah “Menahan suatu harta benda yang me-

mungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan me-

mutuskan penggolongan dalam penjagaanya atas pengelola yang dibolehkan 

adanya”.24 Wakaf menurut peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 adalah 

perbuat-an hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 

harta ke-kayaannya yang berupa tanah milik dan melembaganya untuk selama- 

 
24Zainudin Al-Malibary, Fathul Muin, ahli Bahasa terjemahan AliyAs’ad (Yogyakarta: 

Menara Kudus, 1980), h. 344. 
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lamanya.25 

Definisi tersebut dapat diambil simpulan bahwa wakaf itu termasuk salah 

satu diantara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan 

bendanya harus tetap utuh. Karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah 

harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan seperti 

tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum. Misalnya 

untuk masjid, mushola, pondok pesantren, pantiasuhan, jalan umum, dan 

sebagainya. Dalam pasal 215 ayat 1 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa 

wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan 

sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama 

Islam.26 

Sumber hukum wakaf dalam Alquran tidak begitu jelas tetapi mempunyai 

makna “memberikan harta” tidak seperti halnya zakat. Tetapi dasar hukum dalam 

Alquran tentang wakaf berkaitan dengan waqaf adalah:  

1.  QS. Āli-Iḿrān/3 : 92.  

ح  لَن ءٖ فإَنَِّ  لبَِّۡ ٱ تَنَالوُا ح مِن شََۡ ا تُُبُِّونََۚ وَمَا تنُفِقُوا ح مِمَّ َٰ تنُفِقُوا َ ٱ حَتََّّ  عَليِمٞ   ۦبهِِ   للهَّ
Terjemahnya: 

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

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.27 

 

2. QS. An-Naḥl/16 : 97 

 
25Kementerian Agama RI. Peraturan Perundangan Perwakafan (Jakarta: Direktorat  

Pem-berdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), h. 3. 
26Kementerian Agama RI. Peraturan Perundangan Perwakafan, h. 24.  
27Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV Toha Putra, 

1989), h. 62.  
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فَلَنُحۡييَِنَّهُ   مَنۡ  مُؤۡمِنٞ  وهَُوَ  نثَََٰ 
ُ
أ وۡ 

َ
أ ذَكَرٍ  ِن  مد ا  صََٰلحِّٗ وَلََجَۡزِيَنَّهُمۡ    ۥعَمِلَ   ٗۖ طَيدبَِةّٗ ةّٗ  حَيَوَٰ

ح يَعۡمَلُونَ   حۡسَنِ مَا كََنوُا
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
 أ

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempu-an dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepada-nya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari yang telah 

mereka kerjakan.28 

 

3. QS. Al-Bāqarah/2 : 262. 

 

ِينَ ٱ َٰلهَُمۡ فِِ سَبيِلِ    لََّّ مۡوَ
َ
ِ ٱ ينُفِقُونَ أ جۡرهُُمۡ    للهَّ

َ
َّهُمۡ أ ى ل ذّٗ

َ
أ ا وَلََٓ  ح مَندّٗ نفَقُوا

َ
أ ثُمَّ لََ يتُۡبعُِونَ مَآ 

 عِندَ رَبدهِِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََزَۡنوُنَ  
Terjemahnya:  

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka 

tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut 

pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.29 

 

4. QS. Al-Hajj/22 : 77. 

 

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ ح    لََّّ ح ٱءَامَنُوا ح ٱ وَ   ٱسۡجُدُوا وَ   رۡكَعُوا وَ   عۡبُدُوا ح ٱ رَبَّكُمۡ  لَعَلَّكُمۡ   لَۡۡيَۡ ٱ  فۡعَلُوا

 تُفۡلحُِونَ۩  
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan.30 

 

5. QS. A-Bāqarah/2 : 282. 

 

 
28Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 41.  
29Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 44-45.  
30 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 341 
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هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ فَ   لََّّ سَمّدّٗ  مُّ جَلٖ 

َ
أ إلَََِٰٓ  بدَِينٍۡ  تدََاينَتُم  إذَِا  ح  بَّيۡنَكُمۡ    كۡتُبُوهَُۚ ٱءَامَنُوٓا وَلۡۡكَۡتُب 

 ِ ب عَلَّمَهُ    لۡعَدۡلِِۚ ٱكََتبُُِۢ  كَمَا  يكَۡتُبَ  ن 
َ
أ كََتبٌِ  بَ 

ۡ
يأَ َۚ ٱ وَلََ  ُ وَلُۡۡمۡللِِ    للهَّ ِي ٱفَلۡيَكۡتُبۡ   لََّّ

َ ٱ وَلَۡۡتَّقِ    لَْۡقُّ ٱعَلَيۡهِ   َۚ فإَنِ كََنَ    ّٗ وَلََ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ   ۥرَبَّهُ   للهَّ ِيٱا سَفِيهًا    لَْۡقُّ ٱعَلَيۡهِ    لََّّ

 
َ
وۡ لََ يسَۡتَطِيعُ أ

َ
وۡ ضَعِيفًا أ

َ
ِ   ۥن يمُِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَلُِّۡهُ أ ح ٱوَ   لعَۡدۡلِِۚ ٱب شَهِيدَينِۡ مِن    سۡتَشۡهِدُوا

 َّ تاَنِ ٱيكَُوناَ رجَُلَيِْۡ فرَجَُلٞ وَ   مۡ ردجَِالكُِمۡۖٗ فإَنِ ل
َ
ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ    مۡرَأ هَدَاءِٓ ٱمِمَّ ن تضَِلَّ    لشُّ

َ
أ

َٰهُمَا   إحِۡدَى رَِ  فَتُذَكد َٰهُمَا  َۚ ٱ إحِۡدَى خۡرَىَٰ
ُ
بَ    لۡأ

ۡ
يأَ هَدَاءُٓ ٱوَلََ  تسَۡ   لشُّ وَلََ  حَۚ  دُعُوا مَا  ن    َ إذَِا 

َ
أ ح  مُوٓا

وۡ كَبيًِا  
َ
جَلهِِ   إلَََِٰٓ تكَۡتُبُوهُ صَغِيًا أ

َ
قۡسَطُ عِندَ    َۦۚ أ

َ
َٰلكُِمۡ أ ِ ٱ ذَ دۡنََٰٓ   للهَّ

َ
هََٰدَةِ وَأ قۡوَمُ للِشَّ

َ
لََّ وَأ

َ
 أ

لََّ  
َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  فَليَسَۡ  بيَۡنَكُمۡ  تدُِيرُونَهَا  ةّٗ  حَاضَِِ تجََِٰرَةً  تكَُونَ  ن 

َ
أ  ٓ إلََِّ ح  ترَۡتاَبوُٓا

تَبَايَعۡتُ  إذَِا  ح  شۡهِدُوٓا
َ
وَأ فَإنَِّهُ   مَۡۚ تكَۡتُبُوهَاۗ  ح  تَفۡعَلُوا شَهِيدَٞۚ وَإِن  وَلََ  كََتبِٞ  يضَُارَّٓ  فُسُوقُُۢ    ۥوَلََ 

ح ٱ مۡۗ وَ بكُِ  قُوا ۖٗ ٱ   تَّ َ ۗ ٱوَيُعَلدمُِكُمُ  للهَّ ُ ُ ٱوَ  للهَّ ءٍ عَليِمٞ   للهَّ ِ شََۡ
 بكُِلد

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah meng-

ajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang ber-

hutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia ber-

takwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 

dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada 

dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan 

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang 

seorang meng-ingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apa-bila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai 
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yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka se-sungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.31 

 

Ayat-ayat diatas menyebutkan aneka ibadah yang dapat mencakup banyak 

hal bahkan dapat mencakup aktivitas sehari-hari untuk mencari ridho Allah swt. 

dengan perintah berbuat kebajikan duniawi dan ukhrawi, baik yang berdasar 

wahyu maupun nilai yang sejalan dengan tujuan syariah, baik itu berupa hukum 

dan undang-undang maupun tradisi dan adat istiadat dan ayat-ayat tersebut 

menjelaskan pula tentangkapan dan bagaimana harta seseorang akan bermanfaat 

yakni dengan menafkahkan harta yang ia sukai (termasuk wakaf).32 

Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (waqafa, yaqifu, 

waqfan) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata waqafa sama dengan 

Habasa, Yahbisu, Tahbisan, dan secara istilah syara’ definisi wakaf menurut 

Muhammad Ibn Ismail dalam Subul As-Salam, adalah menahan harta yang 

mungkin diam bila manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakan bendanya 

(‘ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.33 Dalam istilah syara’ secara umum 

wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan 

(pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud 

ke-pemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, 

dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara 

 
31Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48.  
32M. Qurais Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume 

9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 17. 
33Abdul Aziz dan Mariya Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam, (Bandung: ALFABETA, 

2009), h. 64.  
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pe-manfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi 

wakaf tanpa imbalan.34 

Di Indonesia, kegiatan wakaf semakin dikenal seiring dengan 

perkembang-an dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah 

Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti 

dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. 

Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah 

prakolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. 

Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada 

masa itu, per-kembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pesantren,  

masjid semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, 

perkembangan wakaf dikemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. 

Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti 

pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga 

kegiatan wakaf di Indonesia kurang ber-manfaat secara ekonomis bagi rakyat  

banyak.35 

Wakaf produktif telah ada pada masa Nabi Muhammad saw., sebagaimana 

yang dijelaskan dalam hadits Ibnu Umar ketika Umar bin Khatab mendapatkan 

tanah yang subur di Khaibar. Lalu Umar bin Khatab meminta pendapat Rasulullah 

saw. tentang tanah miliknya, Rasulullah saw, berkata kepada Umar untuk 

menahan pokoknya dalam hal ini tanah pertanian dan mensedekahkan hasilnya 

 
34Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, cet. I (Jakarta: UI, 

Press, 1988), h. 53-56  
35Tholhah Hasan, “Telaah Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia”, Rabu, 22 

April 2009. lihat: http://www.antaranews.com, (diakses 22 Desember 2015), h. 7.  

http://www.antaranews.com/
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yaitu buah atau hasil pertanian lainnya untuk kepentingan umat. Inilah salah satu 

wakaf produktif yang dicontohkan oleh sahabat untuk pengelolaan tanah yang 

produktif dalam sektor pertanian praktek wakaf juga berkembang luas pada masa 

Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang 

berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-

orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun 

lembaga pendidik-an, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, 

gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusias 

memasyarakat kepada pe-laksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk 

mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial 

dan ekonomi masyarakat.36 

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembang-

kan, khususnya di negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang 

lembaga wakafnya sudah maju, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. 

Pada umumnya di negara-negara tersebut, wakaf dikelola secara produktif. 

Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah di lakukan sejak awal 

Islam, sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan 

umat. Hal ini disebabkan wakaf dikembangkan dengan baik dan benar. 

Menurut Hasan Langgulung, lembaga wakaf mencapai zaman 

keemasannya pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, karena pada masa itu jumlah 

wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Wakaf-wakaf pada waktu itu pada umumnya di kelola oleh para Sultan adn Amir, 

anak-anaknya atau siapa saja yang ditentukan oleh wakif. Mereka terdiri atas 

 
36Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 

Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, (Jakarta: Kemenag RI, 2008), h. 8. 
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pegawai-pegawai, amir-amir, dan stafnya sebagai pengawas wakaf.37 Meskipun 

wilayah Islam terpecah-pecah sebagai akibat penjajahan, namun harta wakaf yang 

ada di wilayah-wilayah Islam yang sudah merdeka tetap terpelihara dengan baik. 

Sejarah mem-buktikan bahwa wakaf yang dipelihara dan dikembangkan secara 

produktif sangat membantu kepentingan masyarakat. 

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan 

untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai 

dengan tujuan wakaf seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata 

air untuk dijual airnya dan lain-lain. Selain itu wakaf produktif juga dapat 

didefenisikanya itu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik 

dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan 

pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil 

pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai 

dengan tujuan wakaf. Untuk menuju kearah wakaf produktif setidaknya ada tiga 

syarat: 1) Wakif tidak mem-batasi wakafnya hanya untuk kepentingan ibadah 

sebagaimana yang lazim selama ini. Untuk itu perlu sosialisasi yang 

berkelanjutan; 2) Nazhir pengelola memiliki jiwa enterpreneur. Tanpa semangat 

enter-preneur, nazhir hanya akan terbebani oleh wakaf yang dikelolanya; dan 3) 

Transparansi pengelolaan 

Salah satu semangat yang dibawa oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2)). Namun nampaknya Undang- 

Undang menganggap istilah wakaf produktif sudah bias dipahami, sehingga tidak 

ada penjelasan apa maksudnya. Namun sebenarnya fakta dilapangan menunjukkan 

 
37Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Kuala Lumpur: Percetakan Saufi, 

1991), h. 173-174.  
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bahwa pemahaman masyarakat tentang makna wakaf produktif cukup beragam. 

Berikut ini beberapa penjelasan tentang wakaf produktif: 1) Secara bahasa 

produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat 

dan menguntungkan; 2) Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, 

yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis 

pertama (wakaf konsumtif) adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk 

mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolahan untuk belajar, rumah 

sakit untuk mengobati orang sakit. Sedangkan wakaf jenis kedua (wakaf 

produktif) adalah waqaf yang pokok barangnya tidak digunakan secara langsung, 

melainkan dikelola untuk menghasilkan sesuatu. Kemudian sesuatu yang 

dihasilkan ini disedekahkan; dan 3) Jaih Mubarak, menyatakan bahwa wakaf 

produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi 

pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat 

wakaf. 

Wakaf itu pada dasarnya produktif, dalam arti harus menghasilkan karena 

wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya di-

manfaatkan sesuai dengan peruntukannya (mauquf`alaih). Orang pertama 

melaku-kan perwakafan adalah Umar bin Khatthab yang mewakafkan sebidang 

kebun yang subur di Khaibar. Kemudian kebun itu dikelola dan hasilnya untuk 

kepentingan masyarakat. Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti 

mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironinya, di 

Indonesia banyak pemahaman masyarakat yang mengasumsikan wakaf adalah 

lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti 
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kuburan, masjid dan lain-lain. Pada dasarnya, ajaran wakaf menuntut sipengelola 

(Nazhir) untuk memproduktifkan harta wakaf yang dititipkan. Ini tercermin pada 

hadis Ibnu Umar yang menyatakan, Rasulullah Saw. memberikan penjelasan 

kepada Umar r.a. tentang apa yang harus dilakukannya pada mauquf (harta yang 

diwakafkan), yaitu: 

 ََ م ََ    رت  ه ََ  َ ل ب    س   و ا ه ل  ص  أ  س ب    ح  ا

Artinya: Tahanlah “ashlaha” dan jadikan buahnya sedekah fi sabilillah.38 

Yang  dimaksud   س ب حا      (tahan)  adalah  sebagaimana  dalam  riwayat  yaitu  

عا ب ال ثور  و ال ي      Artinya tidak dijadikan .(tidak dijual dan tidak diwariskan) ي  

milik pribadi manusia siapapun, baik melalui jual beli atau waris.39 Tujuannya 

ialah agar  dapat  memanfaatkannya.  Sedangkan  yang  dimaksud  ا ه ل   tahan)  أ ص 

ashlaha) adalah sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar yaitu tanah yang menpunyai 

ghallah. Arti ghallah ialah penghasilan atau pemasukan dari tanah. Tetapi kata 

ghallah dipakai juga untuk penghasilan atau pemasukan dari yang lain seperti 

sewa dari rumah).40 

Wakaf dalam sejarah Islam, dikenal sejak masa Rasulullah saw, karena 

wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang 

berkembang dikalangan fuqaha’ tentang siapa yang pertama kali melaksanakan 

syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang 

pertama kali melak-sanakan wakaf adalah Rasulullah saw., yaitu wakaf tanah 

milik Nabi saw., untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang 

 
38Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, cet. 44, Jilid 3, (Beirut: Taba’at wa al-Nasyar, 1983), 

h. 378 
39Ibnu Hajar, Fat-hu Al bari (Kairo: Mushthofa Al Halabi), VI, h. 329. 
40Ibnu Hajar, Fat-hu Al bari (Kairo: Mushthofa Al Halabi), VI, h. 321. 
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pertama kali melak-sanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat 

ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Hadits tersebut berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artinya: 

“Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab 

memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap 

Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk tentang pengelolaan. Umar 

berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di 

Khaibar dan tidak memperoleh harta, tapi tanah tersebut lebih berharga 

dari harta. Karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan 

tanah tersebut?' Lalu Rasulullah saw. menjawab, 'Wahai Umar, apabila 

kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan 

hasil-nya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, 

dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun 

dihibah-kan." Ia berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir 

miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. 

Selain itu, orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya 

dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya." 

(Muslim, t.th: 5/74).41  

 

Sejurus dengan hadits tersebut, pasal 16 Undang-Undang Tentang Wakaf 

mengatakan bahwa harta benda yang dapat di wakafkan terdiri dari benda tidak 

bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan 

seperti: 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

 
41Muhammad Nashirudin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, Jilid.I, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2003), h.701.  
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yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 2) bangunan atau 

bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; 3) tanaman dan benda lain yang 

berkaitan dengan tanah; 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan 

ketentuan per-aturan perundang-undangan yang berlaku; dan 5) benda tidak 

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan benda bergerak yang dapat diwakafkan merupakan harta 

benda yang tidak habis bila dikonsumsi, seperti: uang, logam mulia, surat 

berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak  

lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Berdasarkan hadits dan undang-undang tersebut, dapat dikatakan bahwa 

wakaf adalah kegiatan yang mengandung unsur investasi untuk tujuan masa depan 

dengan mengembangkan harta secara produktif untuk generasi yang akan datang. 

Selain itu, wakaf juga mengandung unsur ibadah yang menjanjikan pada 

pelakunya (wakif) akan mendapat pahala secara berterusan. Untuk itu diperlukan 

Nazhir yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi terhadap 

pengembangan harta benda wakaf. Kendati memang pada dasarnya para imam 

mujtahid berbeda pen-dapat dalam memberikan pandangan terhadap instituasi 

wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf 

diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. 

B. Syarat dan Rukun Wakaf 

1. Rukun Wakaf 

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok 
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dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah 

ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.42 Adapun rukun pembentukan wakaf yang 

dimaksudkan adalah: a) Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau 

yang disebut wakif; b) Harta yang diwakafkan atau mauqufbih; c) Tujuan wakaf 

atau yang berhak me-nerima hasil wakaf disebut mauquf ‘alaih; dan e) Pernyataan 

wakaf dari wakif yang disebut sighat. 

2. Adapun syaratnya wakaf yaitu: 

a. Syarat sebagai wakif sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa wakif harus 

orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa wakif haruslah orang 

yang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal wakif per-se-

orangan, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yaitu: 

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan 

pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal wakif organisasi, dapat melakukan 

wakaf apa-bila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta 

benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang 

bersangkutan. Dan wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila 

memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf 

milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 

bersangkutan.43 Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat 

sebagai wakif diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. 

b. Syarat mauquf bih yaitu pertama, barangnya dapat dimanfaatkan menurut 

syariat Islam dalam keadaan apapun. Kedua, jelas wujud dan batas- batasnya. 

 
42Mukhtar Lutfi, Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar. (Makassar: 

Alauddin University Press 2014), h. 49.  
43Kementerian Agama RI. Peraturan Perundangan Perwakafan. 2006, h. 5-6  
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Ketiga, milik wakif secara sah. Keempat, zatnya harus kekal. 

c. Syarat mauquf alaih yaitu objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan dan 

harus jelas. 

d. Syarat sighat wakaf ialah bahwa wakaf disighatkan baik dengan lisan, tulisan, 

maupun dengan isyarat. Ikrar wakaf dinyatakan untuk selama-lamanya, jelas 

kepada siapa di wakafkan, dan harus disaksikan dan dinyatakan dengan tegas. 

e. Nazhir atau orang yang diberi amanah untuk mengelolah wakaf. Nazhir 

harus cakap dan amanah. 

C. Pemberdayaan dan Model Wakaf Produktif 

1. Pemberdayaan Wakaf Produktif 

Wakaf produktif memerlukan pemberdayaan dengan pola atau model 

pemberdayaan dan manajemen yang bagus dalam memenuhi tujuan dan manfaat 

wakaf produktif. Hal ini merupakan tujuan manajemen adalah merangkai proses 

dari perencanaan, startegis, mengelola sumberdaya dan pengembangan aset. Pem-

bedayaan tidak akan lepas dengan organisasi wakaf produktif dengan model 

meng-himpun, pengelolaan dan pendistribusian manfaat. Namun pada umumnya 

sebuah lembaga melaksanakan metode inisiatif dan fleksibel. Metode ini sebagai 

kombinasi dari penghimpunan yang bertujuan untuk: 

a. Menghimpun Dana. Tujuan ini adalah sebuah tujuan penghimpunan yang 

paling mendasar. Dana disiniyaitu dana wakaf, dana operasi, pengelolaan 

wakaf, barang atau jasa yang dimiliki nilai material. Tujuan dari menghimpun 

dana adalah hal yang pertama dalam pengelolaan. Kegiatan ini merupakan 

penghimpunan yang gagal tidak menghasilkan sumberdaya, sehingga 
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lembaga akan kesulitan untuk terus menjaga kelangsungan programnya. 

b. Memperbanyak Donatur/Wakif. Tujuan kedua penghimpunan adalah me-

nambah wakif Nadzir yang melakukan penghimpunan yang harus meningkat 

jumlahnya. Untuk dapat bertambah maka terdapat dua cara yang dapat di 

tempuh, yaitu dengan menambah donasi atau wakif baru. Di antara dua hal 

yang paling relative dalam menaikkan jumlah donasi dari setiap wakif. 

c. Meningkatkan atau Membangun Lembaga. Tujuan ini adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik langsung 

atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Penghimpunan 

adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi akan 

mem-bentuk citra lembaga dalam khalayak ramai. Setiap orang yang menilai 

lembaga, yang pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku positif 

lembaga. Tujuan ini sebaga citra yang positif maka dukungan dan simpati 

akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga, sehingga tidak ada 

kesulitan dalam mencari wakif. 

d. Menghimpun Simpatisan/Relasi dan Pendukung. Kelompok yang berinteraksi 

dengan aktivitas penghimpunan oleh Organisasi Pengelola Wakaf atau 

Lembaga Swadaya Masyarakat. Mereka memiliki kesan positif dan simpati 

terhadap lembaga tersebut. Namun, bias jadi pada saat itu mereka tidak mem-

punyai kemampuan untuk memberikan dana kepada lembaga tersebut sebagai 

donasi. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung 

lembaga meskipun tidak menjadi wakif secara langsung. Kelompok seperti ini 

di perhitungkan dalam aktivitas penghimpunan. Tujuan dari penghimpunan 
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ini dalam kelompok adalah sebagai jaringan informal yang sangat 

menguntungkan dalam aktivitas penghimpunan. 

e. Meningkatkan Kepuasaan Donatur.  Meningkatkan kepuasaan donator adalah 

memuaskan wakif. Tujuan ini adalah tujuan tertinggi dan bernilai untuk 

jangka panjang, yang dilakukan sebagai teknis di hari-hari. Kepuasan wakif 

sangat ber-pengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada 

lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara positif 

kepada orang lain. Selain itu, wakif yang puasa akan menjadi tenaga 

penghimpunan alami (tanpa diminta, dilantik, dan tanpa dibayar). Karena 

fungsi penghimpunan lebih banyak berinteraksi dengan wakif, maka secara 

otomatis kegiatan penghimpun-an juga harus bertujuan untuk memuaskan 

wakif. 

Pemberdayaan wakaf produktif dapat di implementasikan dengan berbagai 

cara. Kategori produktif yang dapat dilakukan antara lain: cara pengumpulan, 

investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, 

per-tambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, 

apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana 

pendidik-an, usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.44 

b. Model Wakaf Produktif 

Dalam rangka pengembangan wakaf produktif terdapat dua model pem-

biayan proyek wakaf produktif, yaitu secara model pengembangan usaha dan 

pem-bangunan gedung. Model ini adalah pengembangan wakaf produktif berikut: 

 
44Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat (2) dan 

penjelasan-nya.  
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a. Model wakaf pengembangan usaha 

Tahun 2006 model pemberdayaan wakaf produktif dibidang usaha 

sector agrobisnis, peternakan dan industri kecil mulai diperhatikan. 

Ketertarik-an ini karena roda ekonomi nasional semakin berkembang. Dan 

untuk Indonesia sendiri memiliki dua potensi sumber daya alam yang sangat 

besar, maka hal ini beberapa usaha perekonomian dan model pengembangan 

wakaf dan pemberdayaan wakaf produktif.45 

Namun dalam pemberdayaan wakaf dalam bidang usaha perlu diper-

hatikan beberapa hal yaitu, manajemen wakaf produktif dibutuhkan 

pemilihan secara objektif usaha pembuatan teknologi yang tepat sebagai daya 

jual di masyarakat. Jaminan dari pengusaha bahwa usaha tersebut tidak 

berdampak negative bagi lingkungan sekitar. Adanya model pemasaran. 

Dan perlunya komitmen moral yaitu kesesuaian antara perilaku usaha dengan 

implikasi sosialnya, perilaku usaha meliputi, profesionalme, kejujuran, 

transparansi dan terpercaya 

b. Model wakaf pembangunan gedung 

Pengembangan wakaf di Indonesia dengan negara lain sangat 

memiliki perbedaan dan belum signifikan. Namun beberapa waktu ini 

pengembangan wakaf sangat banyak dilakukan. Di Mesir misalnya, 

Universitas al-Azhar men-jalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana 

wakaf. Unversitas tersebut mengelola gedung atau perusahan di terusan Seuz, 

dan kampus ini hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Di 

Qatar dan Kuwait, dana wakaf sudah terbentuk bangunan perkantoran. Area 

 
45Tim Dirjen Bimas, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, h. 34. 
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ini disewakan dan hasilnya pemberdayaan dana wakaf, lembaga-lembaga 

pendidikan Islam seperti Sal-Azhar University di Kairo, Universitas 

Zaitunniyyah di Tunis, dan Madaris Imam Lisesi di Turki dan telah 

berkembang dan mampu bertahan hingga kini. Mereka tidak hanya 

mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, tetapi wakaf juga 

sebagai sumber pembiayaan aktivitas administratif dan akademis.46 

D. Pengelolaan dan Manajemen Wakaf 

1. Pengelolaan Wakaf 

Pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari 

jajar-an pemerintah khususnya kementrian agama, LSM maupun lembaga-

lembaga kenadziran seperti dompet dua farepublika dengan menerbitkan sertifikat 

wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi dan lain-lain. Kelembagaan wakaf 

diharapkan diberdayakan seoptimal mungkin seperti di Negara-negara Islam lain 

yang mengelola wakaf secara produktif. Namun demikian beberapa wakaf 

memang kadang mengalami masalah. Adapun hambatan pengelolaan wakaf yaitu: 

a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf 

Masyarakat Islam di Indonesia umumnya beranggapan bahwa harta 

wakaf hanya sebatas benda tak bergerak (tanah), padahal benda bergerak pun 

bias diwakafkan, antara lain surat-surat berharga, uang, logam, dan lainnya. 

Selain kurangnya pemahaman yang utuh tentang wakaf, umat  Islam juga 

belum menyadari pentingnya wakaf dalam kehidupan dan kesejahteraan 

masyarakat banyak. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf 

 
46Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Model Pengembangan Wakaf Produktif, (Jakarta: 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 35.  
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dipengaruhi oleh:  

1) Masyarakat menilai bahwa pengelolaan wakaf selama ini tidak pro-

fesional dan amanah. Akibatnya, harta wakaf justru lebih banyak mem-

bebani masyarakat, bahkan yang membuat prihatin masyarakat, bahwa 

pe-meliharaan dan pembinaan harta wakaf diambil dari dana dan   

sumbangan yang sering dilakukan justru bias merusak citra Islam secara 

umum, seperti di bis kota, kereta api, jalan raya, pasar, dan rumah ke 

rumah. Kondisi ini salah satunya yang kemudian menyebabkan 

masyarakat semakin malas memikirkan tentang wakaf. 

2) Belum adanya jaminan hukum kuat bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

wakaf, baik yang berkaitan dengan status harta wakaf, pola pengelolaan, 

pemberdayaan dan pembinan secara transparan seperti nazhir dan wakif, 

sehingga banyak masyarakat yang kurang meyakini untuk berwakaf. 

3) Belum adanya kemauan yang kuat dan serentak dari pihak nazhir wakaf 

dan membuktikannya dengan konkrit bahwa wakaf itu sangat penting 

bagi pembangunan sosial, baik mentah maupun fisik. 

4) Minimnya tingkat kajian dan pengembangan wakaf pada level wacana di 

perguruan tinggi Islam, sehingga sedikit pula referensi-referensi peng-

embangan wakaf yang sesuai dengan standar manjemen modern. Buku-

buku yang ada paling-paling kita temukan kitab-kitab fikih yang men-

jelaskan wakaf dalam tinjauan syariah (normative), bukan inovatif. 

5) Kurangnya tingkat sosialisasi dari beberapa lembaga yang peduli 

terhadap pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf) karena 
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minimnya anggaran yang ada. 

6) Kondisi ekonomi umat islam dunia (Indonesia) yang tidak menentu. 

Apalagi setelah terjadinya tragedi 11 september 2001, dimana umat 

Islam (negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim) mendapat 

tekanan yang maha dahsyat oleh beberapa kepentingan yang memusuhii 

slam, baik politik maupun ekonomi. Akibatnya kondisi ekonomi Negara-

negara Islam sangat tergantung pada Negara maju yang berkepentingan 

ingin merusak Islam. Sehingga kondisi ekonomi umat islam bertambah 

terpuruk dan menyebabkan secara tidak langsung terhadap kepedulian 

masyarakat kepada wakaf secara umum. 

b. Kurangnya kesadaran para calon wakif dan nazhir 

Masih adanya waqif maupun nazir yang tidak mengerti seluk beluk 

untuk berwakaf. Akibatnya, banyak diantara mereka yang bersikap diam saja 

dan tidak mau melaporkan wakafnya pada KUA sebagai pejabat pembuat 

akta ikrar wakaf (PPAIW). Alasan dasarnya adalah dengan melaporkan atau 

men-daftarkan tanahnya maka tanah tersebut akan diambil/dikuasai 

pemerintah. 

c. Sumber daya manusia wakaf yang berkualitas rendah 

Dalam pengelolaan wakaf produktif, pihak yang paling berperan ber-

hasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf. Yang 

menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf yaitu, keberadaan nazir wakaf 

yang masih tradisional, hal ini dipengaruhi oleh tiga sebab antara lain: 

1) Masih adanya mayoritas umat islam yang mementingkan aspek 
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keabadian benda wakaf dari aspek kemanfaatannya, sehingga wakaf 

tersebut kurang member manfaat kepada masyarakat banyak. Disini 

kemudian benda-benda wakaf tidak bias dikembangkan secara lebih 

produktif. 

2) Orang yang menunjuk nazir untuk mengelolah wakaf, kurang memper-

timbangkan kemampuan manajerial nazir yang akan mengelolah wakaf 

sehingga banyak wakaf yang kurang terurus. 

3) Rendahnya tingkat pendidikan para nazhir, ini mengakibatkan sulitnya 

persertifikatan benda wakaf karena sebagian besar format- format yang 

harus di isi kurang dipahami oleh mereka. Demikian pula pemahaman 

tentang wakaf, waqif, nazhir, dan sebagainya dari segi peran dan posisi 

masing-masing juga kurang dipahami. 

d. Kurangnya pengawasan Tidak optimalnya pengelolaan wakaf, bahkan terjadi 

penyimpangan dari tujuan wakaf, karena kurangnya pengawasan dari pihak 

Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf 

produktif telah dilakukan beberapa yayasan, akan tetapi pos pengembangan 

wakaf produktif lebih didayagunakan untuk menopang dunia pendidikan yang 

dinaungi yayasan. 

2. Manajemen Wakaf 

Manajemen pengelolaan menempati posisi teratas dan paling penting 

dalam mengelolah harta wakaf. Manajemen dana dalam wakaf produktif ada 

dua macam yaitu wakaf mutlaq dan wakaf muqayyad. Wakaf mutlak adalah 

praktek wakaf di mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada si wakif untuk 
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mengelola-nya tanpa batas. Adapun wakaf muqqayyad adalah wakaf dimana 

wakif mensyarat-kan agar harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan 

cara tertentu dan diberikan kepada pihak tertentu. 

Cara yang banyak ditempuh adalah dengan jalan mempersewakan harta 

wakaf. Hal ini sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta benda 

wakaf adalah dalam bentuk al-iqar (harta tak bergerak seperti lahan pertanian 

dan bangunan). Beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fiqih 

adalah sebagai berikut: 

a. Ijarah yaitu sewa biasa 

b. Akad sewa menyewa ganda (‘aqd al-ijaratain), ini dilakukan untuk 

mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang 

tanah wakaf. Dalam jumlah yang memungkinkan untuk membangun 

bangunan yang dimaksud. Yang kedua sewa bulanan dengan harga yang lebih 

murah yang harus dibayar selama menggunakan bangunan tersebut. 

c. Al-Marshid, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia 

meminjami nadzir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf 

sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu 

sendiri. 

d. Al-hikru, yaitu sebuah akad sewa menyewa wakaf untuk waktu yang lama, 

serta member hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk mem-

bangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak 

untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia 

masih mampu membayar sewa pasaran.47 

 
47Mukhtar Lutfi. Pemberdayaan Wakaf Produktif. (Makassar: Alauddin University Press, 

2012), h. 240-242. 
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E. Pemberdayaan Ekonomi 

1. Wakaf dalam Perspektif Ekonomi 

Ajaran wakaf memiliki dua unsur utama yaitu unsur spiritual dan material. 

Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah 

yang dapat mendekatkan diri si wakif kepada Allah swt. Sedangkan unsur 

material dapat dilihat dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf difahami 

sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal 

investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa 

depan, baik untuk ke-pentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu. 

Pertama, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (Rate Of Interest). 

Ini karena salah satu ciri utama dari system ekonomi Islam adalah larangan Riba 

dalam aktifitas ekonomi. Sementara bunga merupakan salah satu unsur utama 

dalam sistem ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya system 

ekonomi tersebut. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi tingkat suku 

bunga secara nyata. Wakaf dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam 

menyediakan fasilitas publik yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan 

biaya kepada pihak pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan 

dana wakaf dari orang-orang kaya dan mengunakan dana tersebut untuk mem-

bangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat.48 

Kedua, Wakaf dan peningkatan permintaan. Teori ekonomi menyatakan 

bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika 

terdapat permintaan riil atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya per-

 
48Murat Cizacka, Toward Comparative Economic History of the Waqf System, Journal 

al-Sajarah, Vol. 2, No. 2, 1997, h. 9.  
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mintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan juga akan 

berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran meningkat. 

Islam telah mengajarkan konsep untuk meningkatkan penawaran dengan 

menganjurkan sedekah termasuk juga zakat. Ini karena sedekah merupakan di 

antara konsep Islam dalam mendistribusikan kekayaan sehingga terjadi keadilan 

dalam masyarakat.49 Melalui zakat dan sedekah yang telah didistribusikan kepada 

mereka yang berhak maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Ini karena 

orang yang menerima zakat dan sedekah akan memenuhi kebutuhan mereka 

dengan harta yang diterima.50 

Ketiga, Mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan 

(Saving). Penjelasan system wakaf sebagai mekanisme yang dapat menurunkan 

tingkat suku bunga dan redistribusi kekayaan, dapat disimpulkan bahwa wakaf 

dari segi ekonomi merupakan tindakan yang mengabungkan antara investasi dan 

tabungan. Ini karena wakaf sendiri adalah investasi, karena yang dimaksud inves-

tasi adalah menghasilkan keuntungan untuk digabungkan dengan modal usaha dan 

juga untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup, definisi ini sesuai dengan 

pengertian wakaf. Barang yang diwakafkan dapat menghasilkan kemanfaatan dan 

fasilitas umum yang diperlukan masyarakat seperti yang telah dijelaskan. Harta 

wakaf yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal investasi masa depan untuk 

kepentingan generasi akan dating yang tidak mementingkan keuntungan dari 

pengelolanya sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan tolong me-

 
49Mohd. Daud Bakar, Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam, (Makalah 

Seminar Konsep dan Pelaksanaana Wakaf di Malaysia, Maret 1999), h. 24. 
50Salih Abdullah Kamil, Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi, dalam Nahwa Daur 

Tanmawi li al-Waqfi, (Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, Kuwait, 1993), h. 44. 
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nolong (ta’awun). Untuk itu perlu adanya undang-undang yang mengatur harta 

wakaf disetiap Negara untuk menjaga harta amanah umat dari kesewenang-

wenangan orang yang tidak bertangungjawab.51 

Harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah Negara, baik di-

gunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta 

wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut. Harta wakaf dapat 

digabung-kan dengan harta individu dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan. 

Sebagian dari keuntungannya dapat ditasarufkan berdasarkan peruntukannya. 

Selain itu, harta wakaf dapat berfungsi sebagai puncak pendapatan. Ini dapat 

dilihat jika harta wakaf dipinjamkan kepada masyarakat melalui sistem Qard al-

Hasan (pinjaman kebajikan). Dengan fasilitas ini, masyarakat islam mampu 

menjalankan aktivitas ekonomi karena ia hanya melibatkan pengelolaan modal 

yang sudah ada. Secara tidak langsung wakaf berusaha membasmi kemiskinan 

yang berlaku di masyarakat Islam dan akan meningkatkan kesejahteraan Negara.52 

2. Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Pembangunan atau pemberdayaan adalah satu proses usaha untuk me-

nyusun sebuah masyarakat kearah memajukan dan meningkatkan kualiti hidup 

manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pemberdayaan menurut 

Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai ke-

bahagiaan di akhirat. Dalam rangka menyusun ekonomi umat, islam dengan pen-

dekatan terpadu dan pro aktif mensyariatkan ajaran wakaf. Melalui ibadah wakaf, 

 
51Abu Zahrah, Muhadharat Fi Al-Waqf, (Matba’ah Ahmad Ali Mukhaimir, kairo, 1959), 

h. 13. 
52Al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, (Dar al-Ma’rifah: 

Bairut, 1994), h. 22. 
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Islam mendidik umatnya bahwa setiap individu yang mampu memiliki tanggung-

jawab sosial untuk membangun kesejahteraan umat. Setiap muslim mempunyai 

peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena pen-

capaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan 

akhirnya mampu menghasilkan pembangunan atau pemberdayaan ekonomi 

berkelanjutan.53 

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan umat tersebut dipraktikkan dalam 

pembangunan atau pemberdayaan tanah wakaf yang banyak digunakan untuk 

mem-bangun fasilitas umum separti tempat ibadah (masjid dan mushola), lembaga 

pen-didikan, pusat kesehatan dan keperluan sosial lain. Fasilitas-fasilitas tersebut 

di-bangun untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya Islami dalam 

masyarakat. Ini karena peningkatan kualitas sumber daya Islami dipercaya dapat 

menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat. 

Islam mengambil pendekatan bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai 

dan disumbang oleh setiap anggota masyarakat. Tidak ada seorang pun  yang 

dikecualikan dari peran ini. Justru ini adalah peluang untuk berpartisipasi dalam 

aktivitas ekonomi yang perlu disusun untuk semua anggota masyarakat. Usaha 

untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya 

terbatas pada sektor publik dan sektor perdagangan saja. Peran itu juga bisa 

diambil oleh individu masyarakat dan juga lembaga tertentu. Melalui lembaga 

wakaf peran ini turut dapat disumbangkan oleh sector individu dan lembaga. 

Lembaga wakaf dapat membantu Negara dalam mengurangi beban belanja 

 
53 Nik Mustapha, Sumbangan Institusi Wakaf Kepada Pembangunan Ekonomi, 

(Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret 1999), h. 36. 
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pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa serta 

dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Hal ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Pertama, Wakaf dan bantuaannya pada Negara. Manusia merupa-

kan pelaku pembangunan dalam islam. Pembangunan dalam islam mempunyai 

tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain untuk mencapai 

keredhaan Allah.54 Karena itu, pembangunan yang pertama dalam Islam adalah 

pembangunan manusia yang berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai 

tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, Negara memiliki 

kewajiban untama menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. 

Diantara fasilitas umum adalah sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan 

fasilitas umum yang lain. 

Wakaf khairi (kebajikan) dalam sejarah sangat memperhatikan 

pembangun-an manusia dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pusat 

kesehatan. Lembaga pendidikan yang dibangun meliputi sekolah tingkat dasar, 

menengah dan perguruan tinggi. Usaha ini membantu lembaga pendidikan dalam 

menentukan kurikulum pendidikan dan membebaskan lembaga tersebut dari 

campur tangan pemerintah. Ini karena biaya yang digunakan dalam pendidikan 

dihasilkan dari harta wakaf dabn tidak bergantung pada pemerintah.55 

Wakaf juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesehatan 

masyarakat Islam. Baik berupa pengobatan, perawatan ataupun usaha penelitian 

yang berkaitan dengan kesehatan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah 

sakit, klinik, apotek, serta laboratorium kesehatan yang dibangun di atas tanah 

 
54Al-Dusuqi, Hasyiyah al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir, Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, h. 

11. 
55Salih Abdullah Kamil, Daur al-Waqf fi al-Numuwwi al-Iqtishadi, dalam Nahwa Daur 

Tanmawi li al-Waqfi, (Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, Kuwait, 1993), h. 33.  
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wakaf. Sejarah telah membuktikan akan hal tersebut, telah dilaporkan bahwa di 

kepulauan Sicilia di bawah pemerintahan Islam telah mempunyai 300 sekolah 

dasar yang dibangun dengan hasil wakaf. Semua biaya pengelolaan sekolah 

separti gaji pegawai, guru dan keperluan peralatan sekolah telah dipenuhi dengan 

dana hasil wakaf.  

Selain itu, wakaf juga digunakan untuk membangun sekolah menengah 

dan juga universitas di kota-kota besar separti al-Aqsha, Damaskus, Baghdad, 

Kairo dan yang lain. Dari segi kesehatan, banyak rumah sakit yang dibangun dan 

dibiayai dengan harta wakaf, diantara contoh adalah rumah sakit al-Marastan di 

Baghdad, rumah sakit al-Mansuri yang diwakafkan oleh Ibnu Nafis serta terdapat 

50 rumah sakit di Qordoba yang dibangun dengan harta wakaf. Karena itu, wakaf 

dapat mem-bantu negara dalam meringankan kewajiban yang dibebankan 

terhadapnya sehingga beban biaya fasilitas umum khususnya pendidikan dan 

kesehatan dapat dikurangi dengan wakaf. 

Kedua, Wakaf dan peningkatan permintaan. Teori ekonomi menyatakan 

bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika 

terdapat permintaan riil atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya per-

mintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan juga akan 

berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran meningkat. 

Islam telah mengajarkan konsep untuk meningkatkan penawaran dengan 

menganjurkan sedekah termasuk juga zakat. Ini karena sedekah merupakan di 

antara konsep Islam dalam mendistribusikan kekayaan sehingga terjadi keadilan 
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dalam masyarakat.56 Melalui zakat dan sedekah yang telah didistribusikan kepada 

mereka yang berhak maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Ini karena 

orang yang menerima zakat dan sedekah akan memenuhi kebutuhan mereka 

dengan harta yang diterima. 

Wakaf sebagai salah satu bentuk sedekah mempunyai peran penting dalam 

meningkatkan penawaran secara berkelanjutan. Hal ini karena wakaf merupakan 

jenis sedekah yang pada dasarnya bersifat kekal dan distribusinya hanya pada 

hasil atau manfaat barangan yang diwakafkan. Wakaf merupakan sedekah yang 

tidak hanya diperuntukkan dalam satu waktu tertentu saja, namun wakaf 

merupakan sedekah yang diperuntukkan untuk generasi yang akaa datang. 

Hikmah dari sedekah akan kembali kepada orang yang melakukan sesuai dengan 

firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2 : 272. 

َٰهُمۡ وَلََٰكِنَّ   َ ٱ۞لَّيسَۡ عَلَيۡكَ هُدَى نفُسِكُمَۡۚ   للهَّ
َ
ح مِنۡ خَيٖۡ فَلِِ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓۗ وَمَا تنُفِقُوا

َِۚ ٱ وجَۡهِ   بتۡغَِاءَٓ ٱوَمَا تنُفِقُونَ إلََِّ  نتُمۡ لََ تُظۡلمَُونَ   للهَّ
َ
ح مِنۡ خَيٖۡ يوَُفَّ إلَِۡۡكُمۡ وَأ  وَمَا تنُفِقُوا

Terjemahnya:  

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan 
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di 
jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu 
mem-belanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan 
apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya 
(dirugikan).57 

 

Ayat ini dapat dipahami bahwa orang yang bersedekah akan dapat mem-

peroleh manfaat dan hikmah dari sedekahnya. Karena orang miskin yang 

menerima sedekah akan mengunakan harta sedekah yang diterima untuk 

 
56Mohd. Daud Bakar, Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam, (Makalah 

Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Maret 1999), h. 12. 
57Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 46.  
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kebutuhan mereka sehingga permintaan atas barang dan jasa meningkat dan 

pengangguran akan ber-kurang akibat dari permintaan yang meningkat separti 

yang berlaku dalam teori ekonomi. 

Ketiga, Wakaf dan penyediaan peluang kerja. Harta wakaf dapat 

digunakan untuk membangun tempat kursus dan pelatihan sehingga kualitas 

sumber daya insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima 

oleh pasar. Hal ini telah dilakukan Yayasan Iqra’ di Sri Langka dan Negeria, yaitu 

dengan membuat tempat kursus dan pelatihan yang dapat memberi kesempatan 

pelatihan para pengangguran di negara tersebut sehingga mereka menjadi tenaga 

terampil. Disamping itu harta wakaf dapat dijadikan modal investasi yang dapat 

menyedia-kan peluang pekerjaan. Apalagi dengan adanya wakaf tunai (Cash 

Waqf) dan saham wakaf yang banyak diberlakukan di beberapa negara. Hal 

tersebut dapat menambah munculnya perusahaan-perusahaan yang banyak 

memerlukan tenaga kerja terampil sehingga pengangguran dapat dikurangi dengan 

lembaga wakaf. 

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas 

secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan- 

kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Masalah mis-management dan 

korupsi diperkirakan menjadi penyebab utama, sehingga kegiatan lembaga per-

wakafan ini kurang diminati atau bahkan ditinggalkan oleh umat Islam kurang 

seabad yang lalu.58 

Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam 

 
58Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia, (Jakarta: Departemen 

Agama RI, 2007), h. 45. 
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mem-berdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran 

penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal 

yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai 

berbagai pen-didikan Islam dan kesehatan. Kesinambungan manfaat hasil wakaf 

dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang 

berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa 

tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian 

rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan 

untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta 

wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarkat untuk masyarakat.59 

Saat ini bangsa Indonesia menghadapi dua tantangan pokok dalam usaha 

menjalankan roda pembangunan. Kesenjangan yang semakin melebar antara 

golongan kaya dan golongan miskin di satu sisi, dan kecenderungan 

meningkatnya ketergantungan kaum miskin kepada pemilik modal dan 

ketergantungan Indonesia kepada negara maju di sisi yang lain. Adi Sasono 

menambahkan, sedikitnya ada empat permasalahan dasar pergerakan dakwah 

Islam. Pertama, masalah kemiskin-an baik dari sisi ekonomi maupun keterbatasan 

sarana dan kebutuhan fisik yang pada urutannya melahirkan budaya kemiskinan. 

Kedua, sebagai akibat dari lilitan kemikinan mendorong munculnya gejala 

keterbelakangan. Ketiga, munculnya sikap eksklusif dan involutif. Keempat, 

lemahnya kelembagaan penampung partisipasi dan lemahnya mekanisme 

 
59Muhammad Yusuf, Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi 

Umat, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009), h. 16.  



48 
 

 
 

kerjasama untuk melancarkan perjuangan sistematis.60 

Selain itu, dalam upaya pengelolaan tanah wakaf secara produktif, peran 

nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola 

wakaf sangat dibutuhkan. Nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang 

mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan meng-

embangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran 

wakaf. Sering kali harta wakaf dikelola oleh nadzir yang tidak mempunyai ke-

mampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak dikelola secara maksimal dan 

tidak memberikan manfaat bagi sasaran wakaf. Menurut fiqih diantara syarat 

nazhir selain Islam dan mukallaf yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola 

wakaf dan memiliki sifat amanah, jujur dan adil. 

Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai pengelola 

wakaf mempunyai kemampuan memadai, maka perlu adanya dukungan politik 

pemerintah dalam pemberdayaan Civil Society. Potensi besar yang dimiliki oleh 

wakaf sebagai salah satu variabel penting dalam memberdayakan kesejahteraan 

masyarakat banyak didorong oleh pemerintah secara politik dengan peraturan 

perundang-undangan wakaf agar wakaf dapat berfungsi secara produktif. Dompet 

Dhuafa Republika yang merupakan inovasi dari kalangan civil society merupakan 

bentuk dari kepedulian yang muncul dari masyarakat. Dalam hal ini umat Islam 

memiliki kebebasan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki sesuai dengan 

sistem keuangan syari’ah. Sistem ini tidak hanya menguntungkan masyarakat 

akan tetapi hal ini mendukung program pemerintah. Dengan keadaan seperti ini 

akan membuka peluang bagi pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya dalam 

 
60Marpuji Ali, Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, 2009, h. 14 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Demi terwujudnya tujuan utama wakaf yaitu untuk mengoptimalkan fungsi 

harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan 

sumber daya insani, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pemahaman umat 

Islam yang menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak yang 

tidak dapat diproduktifkan seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren dan 

sebagainya. sebagaimana regulasi Peraturan Perundang-undangan Perwakafan 

berupa UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua Peraturan Perundang-undangan 

tersebut memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga 

menekankan perlunya pem-berdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan 

sosial (kesejahteraan umat).61 

3. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi 

a. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mengubah 

suatu keadaan atau kondisi masyarakat baik secara individu maupun ber-

kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan 

kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan ekonomi 

masyarakat merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat 

dalam perekonomian khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan 

menggali potensi yang dimiliki sehingga kondisi akan berubah dari yang 

tidak berdaya menjadi berdaya dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk 

 
61Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta: 

Mumtaz Publishing, 2005), h. 89-90. 
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meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari 

kemiskinan dan keterbelakangan. 

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat 

secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi 

dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk 

meng-hasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses 

terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap 

teknologi, akses ter-hadap pasar dan akses terhadap permintaan. Berikut 

definisi dan pengertian pemberdayaan ekonomi dari beberapa  sumber. 

Menurut Rusli dkk, pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan 

untuk membuat suara mereka di dengan untuk memberikan kontribusi kepada 

perencanaan dan keputusan yang dapat mempengaruhi seseorang untuk 

meng-gunakan keahlian di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja orang 

tersebut dan kinerja seluruh organisasi.62 

Menurut Soetomo, Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengubah 

suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah 

ke kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, sosial budaya dan politik. 

Pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan suatu kesejah-teraan, dimana ke-

sejahteraan merupakan idaman setiap orang dan setiap negara. kondisi ke-

hidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang 

diidealkan.63 

 
62Rusli, Zaili, dkk. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Usaha Ekonomi 

Desa Simpan Pinjam (UED-SP). (Pekanbaru: Universitas Riau, 2012), h. 33 
63Soetomo. Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat 

Lokal. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014), h. 26 
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Menurut Zubaedi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mendirikan 

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, hal ini 

berarti bahwa masyarakat diperdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu 

yang bermanfaat bagi dirinya.64 

Menurut Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 

pem-berdayaan merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam 

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian dan kesejahteraannya.65 

b. Strategi Pemberdayaan Ekonomi 

Menurut Mardikanto, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut:66 

1) Motivasi. Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami 

nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman 

akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena itu, 

setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang 

merupakan mekanisme kelembagaan penting untuk mengorganisir dan 

melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. 

2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan 

kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan 

kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan 

vokasional bisa dikembangkan melalui cara- cara pastisipatif. 

 
64Zubaedi. Wacana Pengembangan Alternatif. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 11 
65Mardikanto, dkk. Pemberdayaan Masyarakat. (Bandung: Alfabeta. 2012), h. 21.  
66 Mardikanto, dkk. Pemberdayaan Masyaraka, h. 44 
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Pengetahuan local yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat 

dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini 

dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata 

pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk 

mencari pekerjaan di luar wilayahnya. 

3) Manajemen diri. Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih 

pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti 

melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, 

mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen ke-

pemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat mem-

bantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian 

diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. 

4) Mobilisasi sumber daya. Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, 

diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber 

individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan 

tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa 

setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat 

meningkat-kan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. 

Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan 

sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki 

kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan 

pengelolaan secara berkelanjutan. 

5) Pembangunan dan pengembangan jejaring. Pengorganisasian kelompok-

kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan ke-
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mampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan 

dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting 

dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap 

sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat 

miskin. 

c. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam rangka peningkatan taraf 

hidup masyarakat. Untuk itu pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat 

diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada individu dan kelompok 

agar merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka 

tentukan. Beberapa bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu:67 

1) Bantuan pembangunan prasarana. Usaha mendorong produktivitas dan 

tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, 

kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya 

dengan harga yang sangat rendah. Karena itu, komponen penting dalam 

usaha pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi adalah pembangunan 

pra-sarana produksi dan pemasaran. 

Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari 

lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada 

akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, 

pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi 

pemberdaya-an ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana 

 
67Hutomo, M.Y. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik 

dan Implementasi. (Jakarta: Bappenas. 2000), h. 24. 
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pendukung desa tertinggal, memang strategis. 

2) Bantuan Pendampingan. Pendampingan masyarakat tunadaya memang 

perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi 

proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan ke-

mitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah 

dengan usaha besar. 

3) Penguatan Kelembagaan. Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat 

lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pen-

dekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Karena 

itu, pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. 

4) Penguatan kemitraan usaha. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang 

ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan ber-

kembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan ber-

kembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi 

hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah 

dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, 

efisiensi akan terbangun. Karena itu, melalui kemitraan dalam bidang 

permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam 

distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 

F. Kerangka Konseptual  

Wakaf produktif mempunyai dimensi ekonomi strategis dalam pember-

dayaan dan produktivitas ekonomi masyarakat apabila di kelola dengan baik dan 

benar. Ada beberapa fasilitas umum yang di bangun dengan menggunakan tanah 
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wakaf. Salah satunya adalah toko As-syuhada yang di bangun di atas tanah 

wakaf. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana hasil wakaf bila di kelola dengan 

baik bias mempunyai manfaat bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan sebagai kontrol dalam melakukan 

penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengambarkan dalam bentuk kerangka 

konseptual. Dalam penelitian ini akan digunakan kerangka konseptual sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian secara umum pada hakekatnya adalah sama, yakni merupakan 

refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. 

Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian peneliti akan penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis 

untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang 

sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 

jawaban. 

Penelitian pada hakikatnya dapat dipahami dengan mempelajari berbagai 

aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Setiap orang mem-

punyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi 

masing-masing. Motivasi dan tujuan menjelaskan jenis dan lokasi penelitian agar 

dapat diketahui jenis penelitian yang digunakan serta batasan lokasi penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data di laku-

kan pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.68Sementara 

menurut Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (field research) merupakan jenis 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-

 
68Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2010), h. 63. 
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kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka 

statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari 

sekedar angka atau frekuensi serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang 

dengan meng-gambarkan suatu keadaan menurut apa adanya mengenai suatu 

gejala atau ke-adaan.69 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (field research) 

yang dapat disebut penelitian empiris.70 Penelitian dilakukan secara intensif, ter-

perinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai 

suatu kasus dengan maksud untuk mencari kajian data empiris yang ditemukan di 

lapangan, yang dalam hal ini adalah model pemberdayaan wakaf produktif serta 

pelaku usaha di Masjid As-Syuhada, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, 

Kabupaten Luwu Timur. 

2. Lokasi Penelitian 

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas ke-

giatan.71 Mengenai lokasi yang akan menjadi fokus penelitian adalah Masjid As-

Syuhada Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan-hubungan dengan objek yang diteliti.72 Pendekatan me-

 
69Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 99 
70Lexy J. Moleong dan Tjun Surjaman, Metodologi Penelitian Kualitatif (Penerbit PT 

Remaja Rosda karya, 1991), h. 4. 
71 S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 43. 
72 Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 
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rupakan upaya untuk mencapai target yang sudah ditentukan dalam tujuan 

peneliti-an. Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa walaupun masalah 

penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat memilih satu antara dua 

atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam memecahkan masalah.73 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis 

yang dimaksudkan disini adalah kajian yang fokus perhatiannya pada interkasi 

masyarakat.74 Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana faktor sosial dan 

kultural masyarakat baik itu pelaku usaha maupun pengurus wakaf produktif 

jamaah Masjid As-Syuhada yang terkena dampak dari penerapan wakaf produktif. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh 

melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian.Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.75 Data primer yaitu data 

yang kami peroleh dari informan secara langsung baik melalui observasi maupun 

wawancara. Sumber data yang paling utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan yang diwawancarai baik itu 

dicatat melalui tulisan, audio/vidio maupun gambar.76 Pemilihan informan dalam 

penelitian ini kami dasarkan pada pengalaman dan pemahaman yang dimiliki 

sehingga dapat diperoleh informasi yang komprehensif. Informan pertama 

 
73Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Cet. XIV;Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), h. 108. 
74M Anto Mudzar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek,Cetakan kedua, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), h.12.  
75 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. h. 219. 
76 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 157. 
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merupakan orang yang memiliki kendali dan pengaruh dalam organisasi. 

Informan ini dipilih agar bisa “membuka-kan pintu” untuk mengenali keseluruhan 

medan secara luas. Informan pertama dalam dalam penelitian ini adalah pengurus 

Masjid As-Syuhada sekaligus Ketua dari pengurrus wakaf produktif yaitu Bapak 

Amal Hamzah. 

Sedangkan informan kedua adalah orang yang dianggap paling mengetahui 

mengenai data yang dibutuhkan peneliti. Data yang dibutuhkan dalam hal ini 

adalah data mengenai laporan kegiatan serta dampak dari penerapan wakaf 

produktif itu sendiri. Sehingga informan kedua adalah orang atau pelaku usaha 

yang terkena dampak dari wakaf produktif serta para jamaah Masjid As-Syuhada. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh 

oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini 

biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti 

sebelumnya.Yang termasuk kategori ini adalah, data teks, gambar, dan audio.77 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen.78 Adapun data atau  

dokumen yang peneliti temukan disini mengenai surat perjanjian para pengurus 

jamaah Masjid As-Syuhada dalam memberdayakan ekonomi melalu wakaf 

produktif. Serta literatur yang berkeseusai-an dengan topik yang dibahas, berupa 

referensi-referensi, jurnal, buku, maupun data dokumentasi yang berkorelasi 

dengan penelitian ini mengenai wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi. 

 
77Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kuali tatif. h. 219-210. 
78 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Cet. 10; 

Bandung: Alfa Beta, 2018), h, 308. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelian ini terbagi 

kedalam beberapa tahap, yaitu: obeservasi (pengamtan), interview (wawancara) 

dan dokumentasi.79 Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara bagi 

peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki nilai 

validitas. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindera-

an.80 Observasi atau pengamatan ialah sebuah pertama yang dilakukan 

oleh peneliti dalam pencatatan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

secara sistematis. Jenis observasi yang diambil oleh peneliti adalah 

observasi partispasi (participant observation) ialah metode pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan penginderaan.81 Observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang model pemberdayaan 

wakaf produktif yang dilakukan oleh pengurus Masjid As-Syuhada 

Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur melalui 

wakaf produktif. 

2. Wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan antara dua 

 
79Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 308.  
80Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.  
81Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h. 32,  
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orang atau lebih secara langsung.82 Dalam proses wawancara ada dua 

pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu sebagai pihak 

berfungsi sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak 

lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).83 

Wawan-cara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan lebih mendalam. 

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti berupa wawan-

cara terstruktur yaitu peneliti telah menyiapkan instrument penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh informan 

dan peneliti dapat lebih berdiskusi terkait informasi data pemberdayaan 

wakaf produktif dan bagaimana model wakaf produktif yang diterapkan 

oleh para pengurus jamaah Masjid As-Syuhada. 

3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah ber-

lalu. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data kualitatif 

sejumlah besar fakta dan data tersimpan berbentuk dokumentasi 

seperti surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya.84 

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan data-

data per-kembangan wakaf produktif dan data hasil dari pelaku usaha 

dalam wakaf produktif dengan tujuan memberdayakan ekonomi. 

 
82 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Cet. V; 

Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004), h. 58 
83Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1990), h. 71  
84 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2015), h. 33. 
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4. Triagulasi. Trianggulasi merupakan teknik pengumpulan data yang ber-

sifat menggabungkan seluruh teknik pengumpulan data yang lain. Teknik 

ini bertujuan untuk mengecek kredibilitas data yang didapat dari teknik 

pengumpulan data yang lain dan sumber data yang ada.85 Tidak hanya 

mengecek kredibilitas data saja pada intinya teknik ini lebih 

memfokuskan peneliti dalam peningkatan pemahaman pada objek yang 

diteliti. Dengan teknik tersebut peniliti memperoleh data yang konsisten, 

tuntas dan pasti. Berikut cara kerja tringgulasi dalam memperoleh data 

Gambar 3.1 

Trianggulasi Pengumpulan Data 

 

 

E. Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trigulasi untuk menguji ke-

absahan data yang digunakan. Peneliti memilih untuk menggunakan teknik 

trigulasi sumber dan metode. Dimana trigulasi sumber merujuk pada upaya 

peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh 

data berkenaan dengan persoalan yang sama. Alasan penggunaan trigulasi sumber 

dikarenakan trigulasi sumber sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang ingin 

 
85 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 398. 
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menguji kredi-bilitas data dengan cara mengecek data yang didapat, kemudian 

data tersebut dideskripsikan dan dianalisis sehingga tercipta suatu kesimpulan. 

Trigulasi yang digunakan adalah membandingkan antara hasil wawancara yang 

telah dilakukan dengan dokumen berupa laporan penerapan wakaf produktif 

dalam satu periode dan misi dari para pengurus wakaf produktif di Masjid As-

Syuhada dan peneliti turun langsung ke wilayah untuk melihat langsung dengan 

kondisi dari wakaf produktif tersebut. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah poreses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang panting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan 

mudah oleh peneliti sendiri maupun orang lain.86 

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil obsevsi, wawancara, dan dokumentasi.87 

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, 

selanjutnya memilih data yang penting dan akan dianalisa, sehingga diperoleh 

suatu kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif.88 

 
86Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 333.  
87Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209.  
88Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 

IV, Jakarta: Kencana, 2014), h. 408-409.  
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Teknik analisis data berhubungan dengan pengumpulan data, artinya suatu 

proses analisis data yang dilakukan secara berlangsung selama proses melakukan 

pengumpulan data. Teknik analilis penelitian ini adalah teknik analisis model 

Miles dan Huberman, yaitu metode analisis data kualitatif secara aktif atau terus 

menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut kegiatan atau aktivitas analisis 

data.89 

1. Data Collection. Data Collection ialah pada teknik ini peneliti pertama 

kali yaitu sebelum masuk lapangan adalah mengumpulkan hasil-hasil 

peneliti-an terdahulu lalu menganalisanya sebagai tahap awal untuk 

melakukan penelitian, dan mencari data-data sekunder agar dapat 

menentukan fokus penelitian. Bahan sekunder yang berupa buku-buku 

wakaf produktif, penelitian, jurnal, website, dan artikel-artikel yang juga 

berkaitan dengan wakaf produktif. 

2. Data Reduction (Reduksi Data). Reduksi data ialah suatu proses me-

rangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang primer berdasarkan 

tema dan polanya. Dengan tujuan data hasil reduksi menjadikan sebuah 

gambaran lebih jelas dan kemudahan dalam pengumpulan data. Hasil 

tersebut jika ditemukan temuan yang dianggap asing atau tidak begitu 

dikenal maka dapat dijadikan fokus atau perhatian peneliti. Dalam 

penelitian ini peneliti akan fokus pada pengelolaan wakaf produktif 

yang di lakukan oleh pengurus Masjid As-Syuhada Desa Puncak Indah 

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. 

3. Data Display (Penyajian Data). Menurut Miles dan Huberman dalam 

 
89Matthew B. Miles, dkk. Qualitative Data Analysi: A Methods Sourcebook, Third 

edition, (Arizona State University: United States of America, 2014), h. 31-32.  
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Data Display (Penyajian Data) untuk memudahkan dalam memahami 

suatu hasil laporan tentunya dapat digunakan dengan grafik, matrik, 

network (jejaring kerja), dan chart. 

4. Conclusion Drawing /Verification. Tahap terakhir ini yaitu verifikasi 

atau Conclusion Drawing. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu 

pengumpulan data dengan tujuan menjawab masalah atau rumusan 

masalah. Penjawaban masalah ini tentunya bersifat sementara sehingga 

apabila tidak ada bukti yang kuat dan mendukung dalam tahap peng-

umpulan data maka harus di ubah dan jika hasil kesimpulan awal peng-

umpulan memiliki data yang konsisten maka kesimpulan yang didapat 

adalah kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Selayang Pandang Masjid As-Syuhada  

1. Latar Belakang Pendirian Masjid As-Syuhada 

Masjid As-Syuhada terletak di Jln Sam Ratulangi, Desa Puncak Indah, 

Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Luas lahan bangun-

an masjid ini sebesar 625 M2 dengan gaya bangunan masjid yang khas untuk 

wilayah tersebut. Gaya khas bangunan masjid tersebut membuat banyak jamaah 

mampir atau tertarik melakukan ibadah di masjid ini. Banyaknya peng-unjung dan 

tempat strategis seperti Masjid As-Syuhada bersebelahan dengan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 2 Malili, bersebelahan dengan Puskesmas Kecamatan 

Malili yang merupakan salah satu puskesmas terbesar di tengah kota Malili. 

Selain itu, lokasi Masjid As-Syuhada ini juga merupakan sebagai jalan 

utama menuju kota Malili dan jalan menuju beberapa kantor Dinas kota Malili 

dan juga sebagai Ibu Kota Kecamatan Malili pengurus Masjid As-Syuhada 

Puncak Indah tertarik untuk mengembangkan potensi dari lahan Masjid. Lahan 

masjid ini dibangun sebuah pertokoan yang menjual berbagai macam keperluan 

alat sholat dan pakaian untuk masyarakat sebagai role model pemberdayaan 

wakaf produktif. Sedangkan nazhir yang mengelola ialah Bapak Amal Hamzah 

yang bertugas mengelola dan memberdayakan pada tahun 2010 sampai sekarang, 

sedangkan untuk Masjid As-Syuhada ini berdiri dari tahun 2010 dan baru 

melakukan satu kali renovasi hingga sekarang.90 

 
90Wawancara dengan Amal Hamzah di Puncak Indah, tanggal 7 juli 2021 di Malili 
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2. Struktur Organisasi Pengurus Masjid As-Syuhada 

Struktur organisasi pengurus jamaah Masjid As-Syuhada Struktur organi-

sasi adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari organisasi maupun perusahaan, 

dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka tujuan yang ingin dicapai akan 

lebih mudah karena sudah menggambarkan kedudukan dan bagian yang terlibat 

dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat sebuah 

struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan 

yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai hasil yang diingin-

kan secara efektif dan efisien. 

Perusahaan maupun lembaga pengelola sebagai organisasi yang mem-

butuhkan adanya suatu pengaturan dan pengalokasian pekerjaan diantara personil 

di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik yang 

dapat digambarkan dalam sebuah struktur organisasi. Maksud organisasi dibentuk 

adalah wadah kerja sama orang-orang yang mempuyai kepentingan tertentu, me-

nyatukan kepentingan pribadinya menjadi kepentingan bersama. Porsi kepenting-

an pribadi harus ditetapkan sehingga ada ke-seimbangan dalam keputusan pribadi 

dan kepentingan bersama. 

Dengan begitu maka setidaknya suatu masjid setidaknya memiliki minimal 

susunan pengurus sebagaimana susunan diatas. Untuk lebih jelasnya tentang 

minimal susunan pengurus dapat dibaca pada minimal susunan organisasi peng-

urus masjid. Adapun pengurus masjid As-Syuhada yaitu: 

Ketua     : H. Hasbi 

Imam Masjid    : Amal Hamzah, S.E 
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Bendahara    : H. Agusalim 

Seksi Pembangunan dan Dana : Amiruddin 

Seksi Pendidikan dan Dakwah : Jumardin 

Lembaga pengelola wakaf produktif di Masjid As-Syuhada Desa Puncak 

Indah  ini memang merupakan hal baru di kalangan masyarakat. Namun, seiring 

berjalannya waktu para pengelola maupun jamaah Masjid ataupun masyarakat 

sangat memberikan dukungan yang positif dengan bentuk pengelolaan wakaf 

produktif.  

Gambar 4.1  

Struktur Organisasi Masjid 

 

3. Bentuk Kegiatan Masjid As-Syuhada 

Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat 

kehidupan komunitas muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, 

kajian agama, ceramah dan belajar Alquran sering dilaksanakan di masjid. Ada-
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pun kegiatan-kegiatan yang seringkali dilakukan di Masjid As-Syuhada yaitu 

kegiatan pengajian serta diskusi-diskusi mengenai rencana kegiatan maupun 

program yang akan dilaksanakan oleh pengurus masjid. Selain itu, kegiatan ini 

juga selalu diadakan setiap minggu oleh beberapa pengurus atau pengelola masjid 

As-Syuhada. 

B. Bentuk Wakaf Produktif Masjid As-Syuhada 

Wakaf produktif yang dimaksud disini merupakan harta yang diwakafkan 

untuk dikelola secara produktif di bidang pengembangan usaha. Hasil dari 

pengelolaannya kemudian disalurkan kepada pengurus masjid as-syuhada sesuai 

dengan tujuan wakaf. Wakaf ekonomi adalah wakaf yang dilakukan untuk mem-

berikan manfaat di bidang perekonomian sekaligus bertujuan memajukan per-

ekonomian jamaah masjid as-syuhada, disamping itu diharapkan juga mampu 

membantu dalam tahap pembangunan Masjid As-Syuhada itu sendiri. 

Ada beberapa bentuk penyewaan yang biasa dilakukan Nazhir untuk me-

ningkatkan manfaat asset wakaf yang terdapat dalam konsep fikih:  

1. Sewa biasa (ijarah); dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, 

para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan menyewakan 

asset wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal. 

2. Akad sewa ganda (‘Aqd al-Ijaratain); akad sewa ganda ini dilakukan 

untuk mengatasi kekurangan modal bagi membangun bangunan di atas 

sebidang tanah wakaf. Untuk memperoleh modal, diadakan kontrak sewa 

dengan seorang penyewa untuk jangka waktu lama, dengan dua tingkat 

sewa menyewa. Sewa pertama dibayar lebih dulu sejumlah yang me-
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mungkinkan untuk membangun bangunan yang diharapkan. Sedangkan 

sewa kedua merupakan sewa bulanan dengan harga yang lebih murah 

yang harus dibayar selama menghuni bangunan. Sewa kedua ini masih 

diperlukan untuk menghindarkan kemungkinan ada klaim dari penyewa 

bahwa bangunan wakaf itu telah dibelinya. 

3. Al-Hikr, adalah sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa 

waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami 

tanah itu, untuk membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian 

dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak 

pertama habis, selama ia masih mampu membayar uang sewa sesuai 

dengan harga wajar (harga pasar). 

4. Al-Marshad, adalah sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang 

bersedia meminjami Nazhir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan 

wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa asset 

wakaf itu sendiri. 

5. Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda 

yang bisa menghasilkan, misal dengan memberi modal pada pembangun-

an gedung yang kemudian dapat disewakan lagi. 

6. Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf, 

disamping dengan menyewakannya kepada pihak yang punya modal, 

juga mungkin dengan kerjasama Muzara’ah. Muamalah merupakan bagi-

an rukun Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain.  
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Model muamalah boleh berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan 

sesuai dengan kebutuhan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip utama 

syariah (Maqashid al-Syariah). Dalam penerapan model pembiayaan ijārah 

terhadap tanah wakaf adalah nazhir memberikan izin kepada financer (penyedia 

dana) untuk mendirikan sebuah gedung diatas tanah wakaf. Kemudian nazhir 

menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu yang sama dimana pada 

periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana, dan digunakan untuk tujuan wakaf.  

Contoh akad muamalah yang bisa berkembang adalah akad al-Ijarah (sewa 

menyewa). Sejalan dengan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh 

jamaah Masjid As-Syuhada dengan menggunakan akad ijarah sebagai salah satu 

akad alternatif dalam pemberdayaan ekonomi jamaah melalui wakaf produktif. 

Dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh nazhir atau pengelola wakaf 

produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, pengurus masjid as-

syuhada memberikan peluang kepada para jamaah masjid guna membangun 

perputaran ekonomi diatas sisa tanah lahan masjid as-syuhada yang tidak diguna-

kan dalam pembangunan masjid. Pengelola masjid memberikan peluang tersebut 

dengan harapan dapat mampu memberdayakan perekonomian jamaah masjid 

namun dengan ketentuan yang telah di sepakati atas dasar musyawarah oleh para 

jamaah dan pengurus Masjid As-Syuhada. 

Berikut gambaran dari akad kerja sama wakaf produktif Masjid As-

Syuhada. 
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Gambar 4.2  

Bentuk Perjanjian Wakaf Produktif 
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Seperti bentuk wakaf produktif yang dilakukan oleh pengurus masjid As-

Syuhada sekaligus pengelola wakaf produktif dengan model pengembangan usaha 

antar lain sebagai berikut: 

1. Toko Syuhada 

Toko Syuhada yang terletak di sisa lahan tanah wakaf produktif Masjid 

As-Syuhada Desa Puncak Indah, merupakan toko yang saat ini sedang ber-

kembang di atas tanah wakaf produktif yang di lakukan oleh pengelola Masjid 

tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik toko Ibu Nasri selaku 

pelaku usaha mengatakan: 

“Dengan adanya wakaf produktif yang telah di lakukan oleh pengelola 
wakaf produktif Masjid As-Syuhada, maka sangat membantu dalam per-
ekonomian saya. Dulu saya di kasih (diberikan) surat perjanjian dan atas 
kesepakatan bersama jamaah masjid untuk diberdayakan ki’ (member-
dayakan) ekonomi ta’ melalui wakaf produktif. Pas saya di kasih amanah 
untuk bangun ruko, saya mulai mi menjual berbagai perlengkapan alat 
sholat seperti mukenah dan beberapa baju muslim dan muslimah. Hasilnya 
juga Alhamdulillah bisa saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan juga 
bisa saya sumbangkan untuk bantu-bantu masjid dalam pembangunan.91 

 

Adanya wakaf produktif yang telah dilakukan oleh pengelola wakaf 

produktif Masjid As-Syuhada, maka sangat membantu dalam perekonomi-an 

terutama hasil dari penjualan tokonya bisa di salurkan juga ke Masjid As-Syuhada 

guna membantu dalam tahap pembangunan Masjid yang masih berjalan sampai 

sekarang ini. Di samping itu hasilnya juga dapat membantu perkonomian pribadi-

nya. Ibu Nasri selaku pelaku usaha toko baju syuhada sudah menjalankan 

usahanya kurang lebih hamper 8 tahun dan mengalami perkembangan ekonomi 

yang sangat baik. 

2. Rumah Jahit Syuhada 

 
91Wawancara dengan Nasri di Puncak Indah, tanggal 26 Juli 2021 di Puncak Indah 
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Rumah jahit syuhada merupakan pengembangan usaha kedua dalam 

pengelolaan wakaf produktif di masjid As-Syuhada. Namun, berbeda dengan 

pengembangan usaha pertama yang bergerak di bidang usaha dagang pakaian 

muslimah, karena ini bergerak di bidang jasa jahit. Sistem pemberdayaan wakaf 

juga menggunakan model wakaf pembangunan usaha. Hasil wawancara peneliti 

dengan pemilik usaha jasa jahit syuhada selaku pemilik usaha mengatakan: 

“iye’ semenjak di kasih ka amanah untuk pakai ini sisa lahan masjid As-

Syuhada, terbantu sekali kehidupan ku terutama untuk perekonomian ku’ 

sehari-hari kasian. Kebetulan bapaknya anak-anak juga kerja sebagai 

buruh bangunan di masjid As-Syuhada jadi terbantu sekali ka. Penghasilan 

ku’ juga lumayan bagus Alhamdulillah karna biasa kalau ada jamaah 

muslimah datang sholat di masjid As-Syuhada ada juga beberapa yang 

singgah lihat rumah jahit ku’, terus na amanahkan mika untuk buatkan 

pakian kayak gamis sama baju kokoh. Pokoknya terbantu sekali ka kasian 

dengan adanya program pengelolaan wakaf produktifnya masjid As-

Syuhada.92 

 

Usaha jasa jahit yang dikelola oleh ibu Yuliani ini baru dijalankannya 

selama hampir 2 tahun namun sudah cukup membantu dalam perekonomiannya. 

Ketertarikan dari pengelolaan ini ialah pertama, pengelolaan wakaf produktif ini 

dikelola mandiri oleh pengelola masjid bukan berbentuk yayasan. Jadi seorang 

pengurus masjid juga seorang nazhir dalam pengelolaan wakaf.93 

Kedua, pengelolaan wakaf produktif Masjid As-Syuhada Puncak Indah 

ialah sebagai role model pertama di Kabupaten Luwu Timur yang dimana pe-

ninjauan pembangunan Masjid As-Syuhada ini merupakan salah satu rutinitas 

yang biasa dilakukan Bapak Bupati Luwu Timur untuk mengetahui secara 

langsung sampai dimana progres pembangunan Masjid tersebut hingga tahun 

 
92Wawancara dengan Yuliani di Puncak Indah, tanggal 25 Juli 2021 di Puncak Indah 
93Wawancara dengan Amal Hamzah di Puncak Indah, tanggal 26 Juli 2021 di Puncak 

Indah 
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2010 hingga sekarang adanya sebuah pendirian pertokoan. Pembangunan pertoko-

an ini ialah sebuah pemberdayaan wakaf produktif yang terus semakin maju dan 

bisa menjadi pemasukan untuk perbaikan-perbaikan Masjid dan juga dapat mem-

bantu pemberdayaan ekonomi Umat Masjid As-Syuhada Puncak Indah. 

Ketiga, dalam sistem keuangan atau pemasukan antara uang masjid dan 

uang hasil wakaf perlu adanya pemisahan. Pemisahan ini menurut nadzir ialah 

berdasarkan pengajaran dari salah satu ulama atau tuan guru yang mengisi peng-

ajian di setiap 2 kali sepekan di Masjid As-Syuhada Puncak Indah. Implementasi 

model wakaf produktif yang diterapkan sebagai perkembangan usaha yang dilaku-

kan ini menimbulkan berbagai inovasi dari segi pembangunan masjid. Pem-

bangunan masjid ini tentunya dari hasil investasi wakaf dan manfaat lain yang 

dapat dirasakan yaitu perbaikan-perbaikan kerusakan lingkungan masjid. Sedang-

kan untuk kerusakan yang ada didalam masjid itu ditanggung oleh pemasukan 

masjid bukan dari hasil wakaf. Hal ini terjadi karena memang sampai sekarang 

pem-bangunan Masjid As-Syuhada sendiri belum begitu rampung dalam tahap 

pem-bangunannya.94 

Model manajemen uang masjid dan uang hasil pemberdayaan wakaf yang 

tidak disatukan. Menjadikan sebuah pembangunan terus berkembang dan usaha 

yang terus maju sehingga masyarakat disekitar ikut mendapatkan maslahah 

sehingga ketertarikan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menghibahkan 

dana kurang lebih 950 juta untuk membantu pembangunan Masjid As-Syuhada 

 
94Wawancara dengan Hasbi di Puncak Indah, tanggal 16 Mei 2021 di Malili 
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Puncak Indah untuk pengembangan wakaf.95 Melihat sekarang mempunyai per-

luasan wilayah Masjid yang cukup luas untuk di jadikan lahan wakaf produktif. 

Dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti terhadap pengelola wakaf 

produktif Masjid As-Syuhada Bapak Amal Hamzah mengatakan: 

“Untuk opsi pertama dari saya sendiri sebagai ketua pengurus Masjid As-
Syuhada sendiri nantinya akan mendirikan bangunan untuk beberapa per-
tokoan agar bisa digunakan langsung oleh para pelaku usaha yang akan 
menggunakan tempat tersebut, sisanya pelaku usaha tinggal membayar 
sewa tempat dari lokasi pertokoan yang di bangun oleh pihak pengurus 
Masjid As-Syuhada. Untuk opsi kedua jika pengelola wakaf produktif 
Masjid As-Syuhada tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pem-
bangunan pertokoan tersebut, maka pengelola menyerahkan sepenuhnya 
kepada pelaku usaha untuk melakukan pembangunan sendiri di lahan yag 
telah diberikan untuk wakaf produktif. Masjid ini juga dijadikan role 
model oleh masjid-masjid yang lain yang ada di Desa Puncak Indah, 
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Makanya, kami dari pengurus 
juga sudah melakukan musyawarah sebelumnya tentang bagaimana nanti 
kedepannya ini program ta’, semoga sesuai ji’ dengan tujuan ta’ untuk 
memberdayakan ekonomi jamaah ta’96 

 

Bantuan dana dari hasil pelaporan ini pemberdayaan wakaf dan model 

yang signifikan berbeda dengan yang lain, karena memiliki perubahan dengan 

perluasan lahan potensi wakaf macam peningkatan yang terjadi di Masjid As-

Syuhada dari hanya memiliki satu lahan pertokoan hingga sekarang melakukan 

progres untuk menjadikan 2 sampai 3 pertokoan dari sisa lahan Masjid baik itu 

bagian barat maupun bagian timur dari Masjid. 

C. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Jamaah Masjid As-Syuhada Setelah 

Penerapan Wakaf Produktif 

Islam dalam kehidupan masyarakat, menekankan pentingnya keadilan 

sosial. Penerapan keadilan sosial ialah sebuah bentuk penerapan ekonomi Islam. 

 
95Wawancara dengan Amal Hamzah di Puncak Indah, tanggal 5 Juni 2021 di Puncak 

Indah 
96Wawancara dengan Amal Hamzah di Puncak Indah, tanggal 16 Juni 2021 di Puncak 

Indah 
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Dalam ayat ekonomi Islam, Allah swt, selalu menekankan pentingnya bersikap 

adil. Adil ialah sebuah wujud dari ketaqwaan. 

1. Q.S Al-Maidah/5 : 8. 

هَا يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ ِ   لََّّ شُهَدَاءَٓ ب  ِ ح قَوََّٰمِيَْ لِلهَّ ح كُونوُا َٰٓ    َ وَلََ يََۡرمَِنَّكُمۡ شَنَ   لۡقِسۡطِ  ٱءَامَنُوا انُ قَوۡمٍ عََلَ

حَۚ  لََّ تَعۡدِلوُا
َ
ح ٱأ ۖٗ وَ  عۡدِلوُا قرَۡبُ للِتَّقۡوَىَٰ

َ
ح ٱ هُوَ أ قُوا َۚ ٱ  تَّ َ َ ٱإنَِّ  للهَّ ُۢ   للهَّ   بمَِا تَعۡمَلُونَ خَبيُِ

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.97 

 

2. Ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan, Q.S Al-A’raf/7 : 96. 

هۡلَ    وَلوَۡ 
َ
نَّ أ

َ
ح وَ   لۡقُرَىَٰٓ ٱأ ح ٱ ءَامَنُوا قَوۡا ِنَ    تَّ مَاءِٓ ٱ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكَََٰتٖ مد رۡضِ ٱ وَ   لسَّ

َ
وَلََٰكِن    لۡأ

ح يكَۡسِبُونَ  خَذۡنََٰهُم بمَِا كََنوُا
َ
ح فأَ بوُا  كَذَّ

Terjemahnya: 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah 

Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, 

tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka 

di-sebabkan perbuatannya.98 

 

3. Sebaliknya, ketidakadilan membawa kesesatan, Q.S Al-Qasas/28 : 50 

dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah swt. diantaranya 

adalah: 

فَ   فإَنِ لكََ  ح  يسَۡتَجِيبُوا َّمۡ  نِ    عۡلَمۡ ٱل مِمَّ ضَلُّ 
َ
أ وَمَنۡ  هۡوَاءَٓهُمَۡۚ 

َ
أ يتََّبعُِونَ  نَّمَا 

َ
بغَِيِۡ    تَّبَعَ ٱأ َٰهُ  هَوَى

 
97Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1989), h. 108. 
98Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1989), h. 163. 
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ِنَ   ى مد َِۚ ٱ هُدّٗ َ ٱ إنَِّ  للهَّ لمِِيَْ ٱ لۡقَوۡمَ ٱلََ يَهۡدِي  للهَّ َٰ    لظَّ
Terjemahnya: 

Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa se-

sungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan 

siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya 

dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya 

Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.99 

 

Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf ialah sebagai wujud dari 

kepedulian dalam bentuk kepedulian kepada masyarakat yang adil dan sejahtera. 

Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki 

keterkait-an langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan 

masalahmasalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, 

peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat. Dalam buku 

Rozalinda disebutkan bahwa fungsi dari pengawasan tersebut ialah sebagai 

pengawasan sebagai pengevaluasian suatu pencapaian yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan berdasarkan standar atau prinsip investasi dalam perspektif 

ekonomi Syariah.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99Kementerian Agama RI. Alquran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 

1989), h. 391. 
100Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 86. 
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Gambar 4.3  

Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Perekonomian 

 

Sebuah pengelolaan dalam wakaf produktif yang berkaitan dengan 

ekonomi Islam. Hal ini dijabarkan dalam implementasi perkembangan model dari 

pengelola-an wakaf produktif terhadap ekonomi Islam. Penjabaran ini tentunya 

subjek dalam hal ini ialah wakif, wakif disini ialah menjalurkan dana wakaf 

kepada nazhir, kemudian diinvestasikan dengan dua sektor. Pertama, sektor 

ekonomi ialah pening-katan produksi yang dilakukan dalam pembayaran pajak 

sebagai penerimaan negara meningkat dengan dana pembangunan terus 

meningkat yang akan kembali ke wakif (masyarakat). Kedua, sektor sosial, 

pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini ialah sebuah peningkatan kesejahteraan 

yang mana daya beli meningkat konsumsi akan terus bertambah investasi 

meningkat dan berdampak kepada peningkatan produksi yang akan menimbulkan 

penerimaan negara meningkat sehingga dana pembangun-an yang akan terus 

meningkat sama halnya dengan peningkatan dalam sektor per-tama yang akan 

kembali ke wakif (masyarakat). 
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Wakaf sebagai Instrumen untuk Membangun Kesejahteraan UU Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Akan tetapi 

dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak terdapat bab atau pasal-

pasal yang men-jelaskan kesejahteraan umum yang dimaksud oleh para penyusun 

undang-undang tersebut. Sementara dalam Undang-undang Dasar 1945 hasil 

amandemen ke-4 terdapat bab perekonomian dan kesejahteraan sosial. 

Ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial adalah: 1) Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip keber-

samaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandiri-

an, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional; 2) Fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara; 3) Negara 

mengembang-kan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; 

dan 4) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 

dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

Undang-undang Dasar 1945 di atas dapat diduga bahwa dengan 

menjadikan wakaf sebagai salah satu intrumen untuk memajukan kesejahteraan 

umum (sosial) berarti menjadikan wakaf sebagai media untuk menciptakan ke-

adilan sosial, mengurangi kemiskinan, mengembangkan sistem jaminan sosial 

serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 

yang layak. 

Sebagai lembaga keagamaan yang mempunyai potensial manfaat ekonomi, 
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pemberdayaan wakaf yang efektif dan efisien untuk kepentingan produktif adalah 

suatu keharusan. Sehingga harus ada upaya untuk mengelola wakaf produktif, 

seproduktif mengelola dan memberdayakan potensi kekayaan alam Indonesia 

yang ada sehingga dapat memberikan solusi dari apa yang di-harapkan yaitu dapat 

mensejahterakan masyarakat maka perlu pengelolaan yang optimal terhadap objek 

wakaf yang ada. 

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh pengelola wakaf produktif di 

Masjid As-Syuhada sebelum memberdayakan wakaf secara produktif Bapak Amal 

Hamzah mengatakan: 

“Hal yang pertama perlu kami lakukan yaitu, Pemetan Potensi Ekonomi. 

Sebelum pemberdayaan ekonomi, pemetaan potensi ekonomi perlu dilaku-

kan terlebih dahulu. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam me-

metakan potensi ekonomi adalah lokasi geografis dari wakaf (jika itu 

adalah tanah/tidak bergerak), berapa banyak dukungan yang dimiliki 

masyarakat, peluang yang tersedia dan teknologi pendukungnya. Yang 

kedua, Studi Kelayakan Usaha Studi kelayakan usaha didasarkan pada 

analisis SWOT (Strenght, Weaknes, Opportunity, and threat). Yang ke 

tiga, membangun Kemitraan Bisnis Menjalin kemitraan bisnis adalah salah 

satu langkah yang dapat ditempuh oleh Nazhir jika Nazhir tersebut tidak 

memiliki kemampuan keuangan. Profil dan kinerja mitra bisnis juga harus 

diperhatikan karena akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu 

bisnis yang rencanakan untuk dilaksnakan. Pentingnya profil mitra bisnis 

untuk diperhatikan karena banyak mitra bisnis yang hanya mengandalkan 

kemampuan modal tetapi tidak memiliki etika bisnis yang bagus. Dan 

yang terakhir, mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

(SDM). SDM yang dapat dipercaya dan profesional merupakan syarat 

mutlak dalam memberdayakan wakaf produktif. Komposisi SDM yang ada 

harus sejalan dengan porsi bisnis yang akan dilakukan dengan kualitas 

tertentu. Nah Alhamdulillah setelah kami melakukan langkah-langkah 

tersebut kami sudah melihat perkembangan perkeonomian dari para 

pelaku bisnis yang sudah kami beri kesempatan untuk mengembangkan 

usahanya sesuai dengan potensi masing-masing. Hal ini sudh sejalan 

dengan tujuan kami dalam memberdayakan per-ekonomian masyarakat 

khususnya jamaah Masjid  As-Syuhada.101 
 

101Wawancara dengan Amal Hamzah di Puncak Indah, tanggal 3 Oktober 2021 di Puncak 

Indah  
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Ketika harta wakaf dikelola secara optimal dan nazhir sebagai manajer 

wakaf memiliki kemampuan yang cukup, maka perlu adanya dukungan politik 

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Potensi wakaf yang besar sebagai 

salah satu intrumen dalam memberdayakan kesejahteraan umum harus di dukung 

oleh pemerintah secara politik dengan adanya peraturan perundang-undangan 

khusus untuk wakaf agar wakaf agar berfungsi secara produktif sebagaimana ter-

tuang dalam regulasi dalam bentuk UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua 

peraturan itu menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penjelasan tersebut dalam kontribusi model pemberdayaan wakaf 

produktif oleh pengelola wakaf produktif Masjid As-Syuhada Desa Puncak Indah 

per-kembangan ekonomi Islam (Tahun 2010-sekarang) adanya sebuah 

pengawasan dari pengelola tersebut terhadap perkembangan ekonomi Islam, 

sehingga peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pemberdayaan wakaf produktif oleh pengelola wakaf produktif 

Masjid As-Syuhada dalam menunjang ekonomi Islam tentunya dilakukan 

berdasarkan dengan model yang dilakukan. Hal ini berdasarkan 

pengelola-an wakaf produktif yang dilaksanakan dengan melakukan 

program wakaf produktif melalui model pengembangan usaha dagang. 

Perencanaan wakaf produktif oleh pengelola wakaf produktif Masjid As-

Syuhada hal ini tentu-nya sebuah wakaf produktif dirancang dengan rapi 

dan terstruktur untuk mencapai visi pengelola wakaf produktif Masjid 

As-Syuhada serta para umat (jamaah Masjid) yaitu terwujudnya ekonomi 

yang mandiri dan mem-punyai maslahah bagi jamaah masjid as-syuhada. 

2. Pertumbuhan ekonomi melalui wakaf produktif Masjid As-Syuhada 

dengan tujuan untukmemberdayakan ekonomi jamaah sangat baik. Peng-

organisasian fisik ini menghasilkan dengan beberapa model 

pemberdayaan model wakaf pengembangan usaha. Model ini 
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dilaksanakan berdasarkan visi misi pengelola wakaf produktif Masjid As-

Syuhada. Implementasi yang dilakukan oleh pengelola wakaf produktif 

Masjid As-Syuhada ialah pengawasan terhadap model wakaf produktif 

yang diterapkan dalam pem-berdayaan wakaf produktif. Kemudian, 

implementasi dari model pember-dayaan wakaf produktif oleh pengelola 

wakaf produktif Masjid As-Syuhada dalam hal ini melihat perkembangan 

model tersebut berdasarkan visi dan misi yang berlandaskan dengan 

nilai-nilai Islam. Semua proses yang mengatur berjalan dengan teratur 

dan terstruktur sehingga meng-hasilkan ekonomi yang proteksi atau 

mandiri. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Pengelola dan pengurus wakaf produktif Masjid As-Syuhada Puncak 

Indah. 

a. Sebagai pengelola dan pengurus wakaf produktif Masjid As-Syuhada 

Puncak Indah, menjadi baik jika memiliki pengurus yang tidak 

dalam rangkap jabatan. Kemudian, untuk akad yang digunakan 

dalam pengelolaan hasil wakaf produktif harus jelas guna 

menghindari ke-salahpahaman antar jamaah maupun pengelola 

wakaf produktif masjid as-syuhada. 

b. Untuk menunjang kemajuan Badan dan pengurus wakaf produktif 

Masjid As-Syuhada Puncak Indah, adanya program kerja yang tetap 

dilakukan setiap tahunnya selain mengadakan pelatihan. Misalnya 

pengelola dan pengurus wakaf produktif Masjid As-Syuhada Puncak 



85 
 

 
 

Indah berperan aktif dalam bidang manajemen nazhir. Kemudian, 

para pengelola wakaf produktif di masjid as-syuhada harus tegas 

dalam menentukan jangka panjang pemberdayaan wakaf produktif 

itu sendiri sehingga tidak menimbulkan kesenjangan social antar 

jamaah masjid as-syuhada. Pengelola wakaf produktif harus lebih 

transparan dalam menerapkan aturan-aturan yang diberlakukan bagi 

para jamaah sebagai pelaku usaha khususnya dalam penentuan bagi 

hasil antara jamaah (pelaku usaha) dengan manfaat yang diberikan 

kepada pengelola pembangunan berkelanjutan masjid as-syuhada. 
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Lampiran 1 

 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

No Informan Dan Jabatan Pertanyaan 

1 Nazhir dan Ketua 

pengelola wakaf 

produktif Masjid As- 

Syuhada, Desa Puncak 

Indah, Kecamatan 

Malili, Kabupaten 

Luwu Timur. 

a. Apa tugas or peran Ketua pengelola wakaf produktif 

Masjid As-Syuhada, Desa Puncak Indah, Kecamatan 

Malili, Kabupaten Luwu Timur? 

b. Apa latar belakang pendirian Masjid As-Syuhada, 

Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten 

Luwu Timur dalam pemberdayaan wakaf produktif? 

c. Model apa yang dilakukan Ketua pengelola wakaf 

produktif Masjid As-Syuhada, Desa Puncak Indah, 

Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dalam 

pemberdayaan wakaf produktif ? 

d. Apa strategi yang dilakukan untuk pengembangan 

pemberdayaan wakaf produktif ? 

e. Apa saja kegiatan-kegiatan yang rutin yg dilakukan 

di Masjid As-Syuhada? 

2 Pelaku usaha dalam me-

manfaatkan wakaf 

produktif  di Masjid As-

Syuhada Masjid As-

Syuhada, Desa Puncak 

Indah, Kecamatan 

Malili, Kabupaten Luwu 

Timur. 

a. Apa tugas dan peran dari pengelola wakaf di Masjid 

As- Syuhada Masjid As-Syuhada dalam memantau 

perkembangan wakaf produktif? 

b. Model pemberdayaan apa yg dilakukan pengelola 

Masjid As-Syuhada Masjid As-Syuhada, Desa 

Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu 

Timur? 

c. Apa Peran pengelola wakaf produktif Masjid As-

Syuhada, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, 

Kabupaten Luwu Timur? 

d. Bagaimana pertumbuhan ekonomi setelah diterap-

kannya wakaf produktif? 
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Lampiran 2.1 
Keterangan Wawancara Ketua Masjid As-Syuhada 
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Lampiran 2.2 

Keterangan Wawancara Pelaku Usaha Wakaf Produktif (Toko Syuhada) 
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Lampiran 2.3 

Keterangan Wawancara dengan ketua pengelola wakaf produktif 
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Lampiran 2.4 

Keterangan wawancara dengan pelaku usaha rumah jahit syuhada 
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Lampiran 3 

FOTO DOKUMENTASI 

Masjid As-Syuhada Puncak Indah 
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Wawancara dengan Bapak Amal Hamzah pengelola wakaf produktif 

(Imam Masjid As-Syuhada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bapak Hasbi Ketua Masjid As-Syuhada 
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Lahan wakaf produktif untuk pertokoan 
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Toko Syuhada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pelaku usaha toko syuhada 
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Usaha jasa rumah jahit syuhada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan pemilik jasa rumah jahit syuhada 
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Lampiran 4 

SURAT-SURAT IZIN PENELITIAN 
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