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ABSTRAK 

Nama : Nur Azizah  

Nim    : 90100116029 

Judul : Manajemen Pengelolaan Zakat (Studi Komparasi di Era Umar bin 

Khattab dan di Indonesia) 

 

 

Zakat adalah instrumen keuangan Islam yang selain memiliki hubungan 

transendental vertikal kepada pecipta juga memiliki hubungan horizontal kepada 

sesama manusia. Zakat berperan dalam pemberdayaan sosial dan pendorong 

kesejahteraan. Berdasarkan keterangan sejarah pengelolaan zakat pernah 

mencapai titik maksimum dalam pemerintahan Umar bin Khattab dimana 

pengelolaan yang optimal mewujudkan kesejahteraan dengan tidak ditemukan 

mustahik yang membutuhkan zakat dan dana zakat mengalami surplus. 

Sedangkan di Indonesia, manajemen dalam pengelolaan zakat masih 

membutuhkan proses dan terobosan baru mengingat tingginya kesenjangan antara 

potensi zakat dan perolehan zakat. Pengelolaan secara tepat serta efisien bisa 

menjadi jalan terwujudnya tujuan dari pelaksanaan zakat sebagai alat untuk 

mengatasi masalah-masalah sosial, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan serta 

kemiskinan.  

 Penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan historis 

(sejarah) yang mengulas secara deskriptif mengenai manajemen pengelolaan zakat 

di masa Umar bin Khattab adalah metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Data yang digunakan untuk dianalisis bersumber dari Qur’an, 

sunnah serta sumber-sumber lain  berupa buku dan jurnal terkait manajemen 

pengelolaan zakat. 

 Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dibandingkan pengelolaan 

zakat masa Umar bin Khattab, pengelolaan zakat di Indonesia masih perlu 

berbenah dalam pembaruan regulasi zakat tidak hanya terkait pengelolaan tapi 

juga hal hal teknis termasuk konsekuensi hukum kepada amil dan muzakki yang 

melanggar begitu pula dalam sistem pengelolaannya. Hal ini dilakukan agar 

maksimalisasi pengelolaan dan potensi zakat bisa terwujud. Dibutuhkan pula 

upaya untuk memasifkan edukasi serta diseminasi mengenai zakat ke masyarakat 

luas agar memahami urgensi dari pengelolaan zakat sehingga penghimpunan zakat 

bisa lebih optimal. Kunci keberhasilan Umar dalam mewujudkan kesejahteraan 

umat hakikatnya tidak hanya terletak pada metode penerapan manajemen 

pengelolaannya tapi juga ketegasan dan kecakapan khalifah sebagai pemimpin 

membuat umat memahami Islam secara kaffah, hingga membentuk kesatuan 

sistem termasuk kesadaran dalam membayar zakat. 

Kata kunci: Manajemen zakat, Pengelolaan, Umar bin   Khattab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah adalah subjek pengkajian dalam kajian ekonomi dan memiliki 

porsi yang fundamental.1Di satu sisi, kajian sejarah ekonomi Islam akan 

membantu menemukan asal mula pemikiran ekonomi Islam dan di sisi lain akan 

memudahkan kita untuk lebih memahami perkembangan gagasan dan masalah 

dalam ekonomi Islam. keduanya akan memperluas khazanah ekonomi Islam dan 

cakupan konsep dan aplikasi ekonomi Islam.2 

Salah satu pemimpin dalam sejarah yang paling terkemuka dan sukses 

menjalankah roda kepemimpinannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Ia lahir 

menjadi teladan kesalehan, kesederhanaan, menjujung tinggi keadilan, kefasihan 

bicara dan kemampuan intelektual yang sangat dihormati. Banyak produk ijtihad 

Umar bin Khattab yang sangat brilian dan memberi dampak besar dalam masa 

pemerintahannya.3  

  Dalam buku terkenal “The 100, A Ranking of the Most Influential Persons 

In History”. Penulis menempatkan Umar bin Khattab di urutan ke-51 sebagai 

sosok yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Ia berpendapat  bahwa 

 

1Monzer Kahf,  Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: Pustaka pelajar, September 1995), h. 7. 

2Monzer Kahf,  Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, 

h. 8. 

 3Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016) h. 49. 
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pemerintahan sang khalifah merupakan era paling besar dalam tarikh daulah 

Islam, bahkan sepanjang sejarah peradaban umat manusia.4 

 Masa pemerintahan Umar bin Khattab berjalan selama sepuluh tahun 

enam bulan, selama periode tersebut banyak ide-ide dan pemikiran-pemikiran 

kreatif yang dibangun dan menghasilkan strategi-strategi efektif serta fungsional 

dalam negara dan merupakan hasil refleksi dan ide cemerlang yang utuh dari 

Umar bin Khattab sebagai kepala negara.5 

 Corong keberhasilan dalam pemerintahan Umar bin Khattab diantaranya 

adalah aspek ekonomi, sehingga Umar bin Khattab dapat mensejahterahkan rakyat 

di bawah pemerintahannya.6 Umat di negara mana pun akan terbelakang 

kemajuan jasmaniyah dan rohaninya jika tingkat perekonomiannya rendah. 

Demikian juga masyarakat muslim akan lambat membangun peradaban dan 

kebudayaan jika tingkat perekonomian meraka berada di taraf bawah yang tidak 

sesuai dengan keagungan cita dan peranan-peranan hidupnya.7 Di era Umar bin 

Khattab keberhasilan ekonomi membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang 

dapat dirasakan semua golongan. Muslim ataupun yang non muslim. 

 Asal mula tumbuhnya perekonomian Islam terinspirasi dari perekonomian 

yang digalakkan di era Umar bin Khattab, beberapa langkah yang dilakukan Umar 

 
 4Michael H. Hart, The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History (New 

York: A and W Visual Library, 1978), h. 37. 

5Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khatab (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2014) h. 25. 

6Sulaiman Jaluli, Ekonomi Islam Umar bin Khattab (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 9. 

 7Djamaluddin Ahmad Al Buny, Problematika Harta dan Zakat (Surabaya: Bina Ilmu, 

1983), h. 90. 
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bin Khattab untuk memperoleh falah (kesejahteraan social) di bidang ekonomi, 

yaitu dengan menerapkan keadilan sosial serta terdapat kejelasan sumber devisa 

negara dari pemerintah.8 Di masa Umar bin Khattab pendapatan devisa negara 

dihasilkan dari berbagai sumber diantaranya, yaitu: rampasan perang (ghanimah), 

fa’i, pajak tanah (kharaj), pajak perdagangan atau bea cukai (usyur), pajak 

tanggungan (jizyah) dan zakat.9  

 Zakat dalam islam menjadi mekanisme fiskal dan terpenting dalam 

ekonomi Islam.10 Ia menjadi salah satu sumber pendapatan negara dan 

memainkan peranan penting di sektor sosial ekonomi. Bukan hanya menjadi 

sumber dana bagi negara Islam dalam menjalankan kebijakan-kebijakan di 

berbagai sektor penting  seperti; pendidikan, kesehatan serta pelayanan-pelayanan 

sosial. Zakat juga memungkinkan menjadi sarana pemenuhan kewajiban yang 

berhubungan dengan masyarakat pra sejahtera, mencegah pemusatan kekayaan 

ekonomi yang hanya dinikmati sebagian kecil orang serta menjaga pendistribusian 

yang adil dan merata sehingga ketimpangan pendapatan tidak terjadi antara kaya 

dan miskin.11  

 Kata zakat berulang kali difirmankan baik dalam nash Al-Qur’an maupun 

hadis, hal ini menandakan bahwa zakat tidak semata terkait dengan perspektif 

social tapi merupakan bagian perkara penting yang erat kaitannya dengan 

 
 8Sulaiman Jaluli, Ekonomi Islam Umar bin Khattab, h. 11. 

 9Adimarwan Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2006) h. 51. 

10Surtahman Kastin Hasan, Ekonomi Islam Dasar dan Amalan (Cet. III; Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001), h. 151. 

 11Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Cet. II,  Jakarta: 

Kencana, 2014), h. 85. 
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prespektif rabbani. Sebagaimana difirmankan Allah  swt dalam QS At-Taubah/9: 

103 berikut: 

                                   

                       

Terjemahnya:  

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”12 

Di Indonesia sendiri, potensi zakat terbilang sangat besar dan memiliki 

kecenderungan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2010 diperkirakan potensi 

zakat nasional senilai 217 triliun, angka ini mencapai 3,4% atas jumlah 

keseluruhan PDB Indonesia. Sedangkan  di tahun 2016 potensinya menyentuh 

angka 286 triliun.13 Sayangnya, antara potensi zakat dan hasil perolehan zakat 

yang berhasil dihimpun di Indonesia terdapat disparitas yang cukup tinggi, dari 

potensi besar zakat tersebut  baru 3,5% atau sekitar 8T yang bisa dikelola. 

Pengelolaan zakat di Indonesia masih memerlukan terobosan agar lebih baik lagi 

baik dari sisi penghimpunan, pengelolaan maupun pendistribusian.14 

Zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal merupakan media distribusi 

kekayaan dari orang kaya kepada pihak yang membutuhkan. Pengalokasian zakat 

 
12Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h. 203. 

 13BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2017 (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 

2016), h.5. 

 14Sakina Rakhma Diah Setiawan ”Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, tetapi…”, 

Kompas.com, 07 November 2019. http://www.Kompas.com/home/money/ (15 Agustus 2020). 

http://www.kompas.com/home/money/
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ditujukan untuk 8 asnaf mustahik penerima zakat yang telah ditentukan syariat. 

Karakteristik pengalokasian dilakukan dengan cara mengambil zakat dari muzakki 

dan memberikannya kepada mustahik. Pendistribusian kekayaan ini pada 

gilirannya akan membantu dalam mengurangi distorsi distribusi sumber daya 

ekonomi dalam masyarakat.15 Zakat dalam perannya juga bisa memberi dampak 

multiplier positif terhadap perekonomian, atau sebaliknya menciptakan dampak 

negatif sistemik jika tidak dikelola dengan baik.16 Maka dalam konteks inilah 

peran zakat dan pengelolaannya menjadi sangat strategis. 

 Sayangnya, saat ini zakat memerlukan penyesuaian dalam menajemen 

pengelolaan dan keterkaitan dengan regulasi yang berlaku. Jika potensi besar 

zakat dioptimalkan dan dikelola secara efektif dan efisien maka permasalahan 

ekonomi seperti; pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf kesejahteraan 

rakyat sangat memungkinkan untuk dapat direalisasikan. 

            Tujuan riset ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami manajemen 

pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab berikut komparasinya dengan 

zakat di Indonesia. Periset akan mengupas manajemen pengelolaan zakat yang 

digalakkan khalifah Umar di eranya, khususnya garis haluan mengenai zakat yang 

berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di masa tersebut. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka, “Manajemen Pengelolaan Zakat (Studi Komparasi di 

Era Umar bin Khattab dan di Indonesia).” Menjadi judul penelitian yang akan 

diteliti oleh penulis. 

 
 15Yadi Janwari, Pemikiran Ekonomi Islam, h. 55. 

 16Muhammad Nasrullah, “Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi ”, Jurnal 

Hukum Islam (JHI), Vol 8, No 1, (2010), h. 118. 
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B. Rumusan Masalah 

Bersumber uraian latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, beberapa 

rumusan masalah  dapat ditarik sebagai berikut 

1. Bagaimana implementasi manajemen pengelolaan zakat di masa Umar bin 

Khattab? 

2. Bagaimana komparasi pengelolaan zakat di era Umar bin Khattab dan di 

Indonesia? 

C. Pengertian Judul 

Judul penelitian yang dibahas penulis adalah bagaimana manajemen 

pengelolaan zakat di era Umar bin Khattab dan komparasinya dengan manajemen 

pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa kata-kata penting akan penulis berikan 

pengertian untuk menghindari kesalahpahaman dari memahami bahasan skripsi 

ini, sebagai berikut: 

1. Manajemen Pengelolaan Zakat 

Manajemen pengelolaan zakat tersusun atas tiga kata yaitu manajemen, 

pengelolaan serta zakat. Manajemen berasal dari manage yang memiliki arti 

mengelola, mengurus, mengendalikan, mengusahakan serta memimpin. 

Manajemen berarti “proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, 

pengendalian serta memimpin usaha dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan 

yang ditetapkan. Pengelolaan memiliki arti proses yang memberikan pengawasan 

kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan  kebijaksanaan dan pencapaian 

tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang 

lain”. Adapun zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta umat 
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muslim yang telah memenuhi syarat guna diberikan kepada delapan asnaf yang 

berhak menerima sebagaimana yang telah diatur Al-Qur’an. 

Maka manajemen pengelolan zakat yang dipaparkan peneliti dalam skripsi 

ini yaitu cara proses pengelolaan zakat terkait penghimpunan, penyaluran serta 

pemanfaatan zakat yang tidak bertentangan dengan syariat sebagaimana yang 

diterapkan di zaman Umar serta komparasinya di Indonesia terkait pengelolaan 

zakatnya. 

D. Kajian Pustaka 

Arti dari kajian Pustaka adalah keterikatan hubungan antara penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mengembangkan kajian keilmuan dan memberikan 

pemahaman mengenai manajemen pengelolaan zakat. Berikut beberapa karya 

penelitian terdahulu: 

Rahmat Hidayat dalam skripsinya yang mengulas tentang “Analisis 

Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo” 

memberikan gambaran mengenai pengelolaan zakat oleh BAZ di Kulonprogo 

baik dari sisi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.17 

Penelitian menggunakan pendekatan normative yuridis dengan melakukan 

penelitian lapangan. Dari hasil penelitiannya dia menyimpulkan bahwa 

“Pengelolaan zakat oleh BAZ Kulon Progo dan efektifitasnya dalam mencapai 

kesejahteraan masyarakat belum cukup efektif disebabkan beberapa faktor 

 

 17Rahmat Hidayat, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten 

Kulonprogo” Skripsi (Yogyakarta: Fak Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 

76-77. 



8 
 

 
 

diantaranya; terbatasnya sumber dana yang dihimpun sehingga menyebabkan 

terbatsnya distribusi zakat, pemanfaatan sumber dana zakat secara produktif 

masih minim perencanaan dan koordinasi dengan masjid-masjid pengumpul zakat 

tanpa SK tidak jelas, serta kurangnya sosialisasi tentang zakat dan program-

program BAZ di Kulonprogo”.  

Jika peneliti sebelumnya berfokus pada analisis pengelolaan zakat di BAZ 

Kulonprogo maka penulis memfokuskan  penelitian pada manajemen pengelolaan 

zakat di masa Umar bin Khattab dan mengomparasikannya dengan pengelolaan 

zakat di Indonesia dan ini menjadi pembeda antara penelitian penulis dan peneliti 

sebelumnya. 

Siti Aisyah dan Nurizal Ismail dalam jurnalnya yang berjudul “The 

Distribution of Zakat at The Time of Caliph Umar bin Khattab” memaparkan 

bahwa gambaran pendistribusian zakat di masa Umar bin Khattab. Peneliti 

menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam penelitian kualitatifnya. 

Hasilnya disimpulkan dengan statement bahwasanya keberhasilan pengelolaan 

sumber dana zakat di era Umar bin Khattab didukung oleh sistem distribusi zakat 

yang ditangani dengan baik, distribusi zakat kala itu menggunakan sistem 

desentralisasi zakat (zakat decentralization) dan hal ini berjalan lebih efektif dan 

efisien dibandingkan sistem sentralisasi zakat (zakat centralization).18  

Berbeda dengan peneliti sebelumnya yang berfokus pada distribusi zakat 

di masa Umar bin Khattab, penulis disini tidak hanya membahas mengenai sistem 

distribusi zakat di masa Umar bin Khattab, tetapi mengulas lebih luas mengenai 

 
 18Siti Aisyah dan Nurizal Ismail, “The Distribution of Zakat at The Time of Caliph Umar 

bin Khattab”, Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, Vol 3 No 2 (November 2019), h. 77. 
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manajemen pengelolaan zakat di masa tersebut dan perbandingannya dengan 

pengelolaan zakat yang ada di Indonesia sekarang. 

Khaerul Aqbar dan Anwar Iskandar dalam riseet jurnalnya yang berjudul 

“Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi 

Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia”.19 Menggunakan 

pendekatan multidisipliner, yaitu yuridis, filosofis serta sosiologis, peneliti 

menyimpulkan bahwa zakat memiliki implikasi terhadap aspek makroekonomi 

dan mikroekonomi selain itu penelitian ini juga menjelaskan bahwa ijtihad Umar 

bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz memiliki keterkaitan dengan beberapa 

praktik perzakatan yang ada di Indonesia seperti, zakat profesi, zakat perusahaan, 

begitu juga dalam pemungutan zakat dan pendistribusian zakat yang jika dikelola 

dengan baik sangat memungkinkan untuk mengatasi persoalan sosial seperti 

kemiskinan. 

Jika peneliti berfokus pada relevansi kebijakan zakat dua khalifah Umar 

dengan perzakatan indonesia untuk pengentasan kemiskinan, maka penulis 

berfokus pada manajemen pengelolaan zakat di masa Umar bin Khattab saja 

kemudian dikomparasikan dengan manajemen perzakatan di Indonesia sekarang 

guna memahami kebijakan apa yang mesti dipraktekkan demi memperbaiki 

kinerja perzakatan di Indonesia agar menjadi lebih baik. 

Danil setiawan dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Zakat Sebagai 

Instrumen Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab r.a” 

 
  19Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar, “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam 

Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan Perzakatan di 

Indonesia” Laa Maisyir, Vol 6, No 2, (Juli 2019), h. 226. 
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memberikan gambaran garis besar deskriptif mengenai zakat beserta strategi dan 

pengalokasiannya di masa Umar bin Khattab.20 Hasil analisis risetnya 

meyimpulkan bahwa zakat memiliki double function sebagai fungsi spiritual dan 

fungsi sosial (fiskal). Optimalisasi fungsi zakat memerlukan kebijaksanan 

pemerintah dan amil pengelola zakat, seperti di masa Umar bin Khattab dimana 

zakat berperan penting dalam arus perekonomian terutama dalam menciptakan 

keamanan dan kesejateraan khususnya untuk kaum lemah dan tidak memiliki 

sumber daya, sebab zakat adalah perbendaharaan negara yang tidak akan pernah 

kering. 

Sebelumnya periset memberikan gambaran besar desriptif zakat sebagai 

salah satu kebijakan fiskal di era khalifah Umar yang pengelolaannya diawasi 

langsung oleh khalifah, berbeda dengan penulis yang memfokuskan penelitian 

pada manajemen pengelolaan zakat Umar bin Khattab serta perbandingan 

pengelolaan di Indonesia. 

Ahmad Atabik dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pengelolaan zakat 

penting untuk mensejahterakan umat Islam. Pengelolaan dilakukan berbasis 

manajemen dengan menfungsikan secara profesional aktivitas yang terkait dengan 

zakat.21 Jika peneliti berfokus pada pentingnya pengelolaan zakat berbasis 

manajemen di era kontemporer, maka penulis disini menfokuskan penelitian pada 

manajemen zakat Umar bin Khattab dan perbandingan pengelolaan zakat 

Indonesia. 

 
20Danil Setiawan, “Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa Umar 

bin Khattab r.a”, Al Amwal, Vol 1, No. 2, (2019). 

 21Ahmad Atabik, ”Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer”, 

ZISWAF, Vol 2, No 1, (Juni 2015), h.59 
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  Ada beberapa kesamaan dengan beberapa riset yang dikaji peneliti-peneliti 

sebelumnya dengan penulis yaitu penelitian terkait zakat. Maka untuk 

membedakan antara karya peneliti sebelumnya dengan penelitian ini, penulis 

memfokuskan penelitian terhadap manajemen pengelolaan zakat di masa Umar 

bin Khattab yang dalam pandangan sejarawan sukses menciptaan keamanan dan 

kesejahteraan rakyat di bawah kepemimpinannya dengan zakat sebagai salah satu 

sumber dana negara di masa itu. Dalam penelitian ini pun penulis 

mengomparasikan manajamen pengelolaan zakat di era Umar bin Khattab dengan 

pengelolaan di Indonesia untuk mengetahui pengelolaan zakat dan statregi apa 

yang harus dilakukan atau ditambahkan untuk mengoptimalkan fungsi zakat di 

Indoneisa sekaligus sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya serta 

menghindasi kesamaan penelitian dan plagiasi. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, 

penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersumber pada analisis 

kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan informasi serta data dari 

rujukan-rujukan  kepustakaan yang relevan dengan pembahasan sebagai objek 

utama penelitian. 

Penelitian kualitatif metode evaluasi data dalam menyelidiki suatu 

masalah yang disusun secara naratif dan cenderung menggunakan pendekatan 
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analisis induktif. Agar data konsisten dengan tujuan penelitian, landasan teori 

digunakan untuk memandu pendekatan penelitian ini.22 

Penelitian kepustakaan atau library research adalah penelitian yang 

menggunakan sumber daya perpustakaan guna mendapatkan data penelitian. 

Penelitian kepustakaan terbatas pada kegiatan penelitian dengan koleksi 

perpustakaan yang tidak memelukan kerja lapangan.23 

2. Pendekatan Penelitian  

Penulis menggunakan pendekatan penelitian historis yang mengulas secara 

deskriptif mengenai menajemen pengelolaan zakat dalam penulisan skripsi ini. 

Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan untuk merekonstruksi 

kondisi masa lalu secara faktual, tepat serta sistemastis.24 Hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat di masa Umar bin Khattab untuk 

kemudian dikomparasikan dengan pengelolaan zakat di Indonesia. 

3. Sumber data 

Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Data bisa berupa gejala, fakta, 

peristiwa dan informasi yang kemudian di analisis sebagai kategori.25 

Dikarenakan jenis penelitian yang menggunakan analisis kepustakaan olehnya itu 

sajian data riset ini merupakan kumpulan data yang sumbernya melalui literatur-

 

22Hadari Namawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University, 1998), h.  41. 

 23Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004), h. 1-2. 

 24Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 

53. 

25Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ( Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), h. 209. 
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literatur yang ada dalam perpustakaan. Penelitian ini menggunakan dua jenis 

sumber data yang diklasifikasikan sebagaimana berikut: 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang didapatkan dari buku atau kitab yang 

membahas mengenai kebijakan fiskal Umar bin Khattab khususnya mengenai 

zakat yang menjadi rujukan utama penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang didapatkan melalui penelusuran 

berbagai basis referensi seperti buku, artikel, kamus, ensiklopedia, majalah-

majalah serta rujukan-rujukan lain yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan strategi  guna mengumpulkan dan 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa informasi, bahan-

bahan atau keterangan-keterangan valid yang diperlukan peneliti dalam 

penelitiannya.26 

Sumber data penelitian ini berasal dari literatur kepustakaaan yang 

dikumpulkan melalui metode penghimpunan data dengan mencari literatur yang 

berhubungan pembahasan skripsi. Data ini kemudian dihimpun, dianalisis dan 

diklasifikasikan menurut kelompoknya untuk memudahkan menganalisis 

hasilnya. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 
 26Sudaryono, Metodologi Penelitian, h. 205. 
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Tahap analisis data merupakan tahap penting yang menentukan 

keberhasilan penelitian. Analisis data dilakukan melalui proses pencarian dan 

penyusunan data yang terstruktur. Data ini kemudian di kelompokkan sesuai 

kategori, dianalisis, dipilih kembali untuk mensortir data-data yang dibutuhkan 

kemudian membuat interpretasi sehingga memudahkan untuk dipahami.27. Secara 

garis besar data-data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan tiga macam 

pengolahan analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

a. Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data merupakan proses merangkum, pemilihan dan pemfokusan 

hal-hal penting serta pokok sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan 

gambaran besar yang jelas yang memudahkan peneliti dalam penelitiannya.28 

b. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data. Penyajian data pada 

penelitian kualitatif  bisa diuraikan dalam bentuk penjelasan singkat, diagram, 

grafik, bagan atau semisalnya. Melalui penyajian data tersebut, data-data 

dikategorikan dan dirunut dalam pola hubungan yang memudahkan untuk 

dipahami.29 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

 
 27Sugiono, Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif  dan  R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015) h. 335. 

 28Sugiono, Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif  dan  R&D, 

h. 338. 

 29Sugiono, Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif  dan  R&D, 

h. 341. 
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 Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam 

analisis data. Konklusi yang dihasilkan pada analisis data diharapkan mampu 

menjadi jawaban atas uraian masalah yang dirumuskan sebelumnya. Deskripsi 

dan gambaran yang jelas atas uraian objek yang sebelumnya masih samar-samar 

dan setelah diteliti menjadi jelas merupakan wujud dari kesimpulan penelitian.30 

F. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Disesuaikan sebagaimana dipaparkan pada latar belakang, berikut adalah 

tujuan penelitian ini dilakukan: 

a. Mengetahui implementasi dan manajemen pengelolaan zakat di era Umar Bin 

Khattab 

b. Mengetahui komparasi pengelolaan zakat di era Umar bin Khattab dengan di 

Indonesia 

2. Kegunaan Penelitian 

Memberikan kontribusi  manfaat secara  teoritis maupun praktis 

merupakan harapan peneliti dalam melakukan penelitian ini. 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Menambah khazanah pengetahuan  tentang ekonomi islam berkenaan 

mengenai manajemen pengelolaan zakat di masa Umar bin Khattab serta 

komparasi dengan pengelolaan zakat di Indonesia merupakan harapan dari 

pengadaan penelitian ini. 

b. Kegunaan Secara Praktis  

 
 30Sugiono, Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif  dan  R&D, 

h. 345. 
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1. Masyarakat Umum 

Sebagai bahan informasi mengenai implementasi kebijakan dan strategi 

ekonomi umar bin  khattab khususnya tentang manajemen zakat dan 

kontribusinya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sebagai solusi 

pengentasan kemiskinan. 

2. Praktisi Zakat dan Lembaga Zakat 

Sebagai salah satu panduan atau acuan dalam menyikapi permasalahan-

permasalahan zakat oleh praktisi maupun lembaga-lembaga pengelola zakat di 

Indonesia. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Menambah sumbangsih referensi untuk pengembangan dan pemahaman 

penelitian selanjutnya untuk menciptakan penelitian yang berkesinambungan. 
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BAB II 

BIOGRAFI UMAR BIN KHATTAB 

A. Biografi Umar bin Khattab 

Namanya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, 

lahir tahun 513 M di Mekkah, 30 tahun sebelum masa kenabian. 

Kuniyahnya:Abu Hafsh dan laqabnya adalah al-Faruq, digelari demikian 

karena keberanian Umar memproklamasikan keislamannya secara terang-

terangan di saat yang lain menyembunyikan keislaman mereka.31 

Ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Kakek Umar, Nufail bin Abdul 

Uzza adalah orang terpandang dari suku Quraisy dan kerapa dimintai 

pertimbangan jika terjadi perselisihan.32 Ibunya merupakan Wanita yang berasal 

dari Bani Makzum yang bernama  Hantamah binti Hasyim bin Mughirah dan 

bersepupu dengan Khalid bin Walid.33 

 Nasab Umar adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza 

bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luayyi 

bin Ghalib Al-Quraisyi Al-Adawi. Jika dirunut, nasabnya bertemu dengan 

garis keturunan Muhammad saw pada ka’ab bin Luayyi bin Ghalib.34 Adi 

 

 31Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab, (Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2014), h. 17. 

 32Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar bin Khattab (Cet. II; Jakarta: Ummul 

Qura, 2018), h. 28. 

 33Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2002), h. 

11. 

 34Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar bin Khattab, h. 27. 
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bin Ka’ab adalah saudara Murrah bin Ka’ab kakek Nabi Muhammad saw 

yang kedelapan.35 

Meski dari keluarga terpandang, ekonomi keluarga Umar tergolong 

ekonomi kelas menengah. Ia dibesarkan seperti anak quraisy pada umumnya, 

perbedaannya hanya pada kemampuan umar menguasai baca tulis, yang masih 

asing dan jarang terjadi di kalangan mereka. Pada masa itu  penduduk Arab 

menganggap baca tulis bukanlah keistimewaan dan menghidarkan diri serta anak-

anak mereka untuk mempelajarinya. Ketika Nabi saw diutus, Umar menjadi salah 

satu diantara 17 orang dari suku quraisy yang pandai baca tulis.36 

Umar tumbuh dalam asuhan keras dan kasar bapaknya, dibebankan 

bapaknya menggembala kambing dan unta hingga letih dan dipukul bila 

membangkang. Kala itu sosoknya sama seperti orang biasa pada umumnya. Tapi 

tatkala Islam dan hidayah menyapa hatinya ia menjadi figur luar biasa  yang 

kisahnya menyejarah dan menyita perhatian sejarahwan.37 

Menggembala bukan satu-satunya kesibukan umar di masa jahiliyah, 

semenjak remaja, ia mahir di berbagai macam olahraga, seperti: bergulat, 

menunggang kuda, bersyair dan meriwayatkannya.38  

Wajahnya putih kemerahan, jalannya cepat dengan kaki lebar, bertangan 

kidal serta posturnya tinngi dan besar dibanding teman-teman sebayanya hal ini 

didukung pertumbuhannya yang yang berkembang cepat. Sejak muda ia memang 

 
 35Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, h. 8. 

 36Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, h 11. 

 37Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab, h. 18. 

 38Ali Husain Ibrahim, At-Tarikh Al-Islami Al- ‘Am (Kairo: Maktabah An-Nahdhah Al-

Mashriyyah, t.th), h. 266. 
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sudah mahir dalam menunggang kuda dan bergulat. Bahkan ia selalu menang 

dalam pertandingan gulat yang diadakan di pasar Ukaz. 39 

Selama 30 tahun Umar berjelimang dalam kejahiliaan, ia termasuk orang 

quraisy yang terhormat. Dia memegang peran sebagai duta orang-orang quraisy di 

masa jahiliyah.40 Karena kekuatan dan keberanian Umar yang terkenal di 

kalangan kaum Quraisy, sehingga jika terjadi konflik internal hingga melibatkan 

perang dengan pihak lain, Umar selalu ditunuk menjadi delegasi qurais sebagai 

wakil dan juru bicara.41 

Setelah masuk Islam Umar memiliki peranan dan sumbangsih yang besar 

terhadap dakwah dan jihad. Terlibat dan ikut serta dalam semua peperangan yang 

dipimpin oleh Rasulullah saw, seperti perang badar, uhud dan lain-lain.42 Setelah 

wafatnya Nabi saw dan tampuk kekhalifahan diserahkan kepada Abu Bakar r.a. 

Umar berada disisi Abu Bakar untuk membantu meringankan urusan kaum 

muslimin dan negara, sebagai pembantu dan penasehat Abu Bakar.43 

Termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam (As-Sabiqun Al-

Awwalun) dan merupakan satu dari sepuluh sahabat yang di jamin masuk syurga. 

Salah satu dari empat Khulafa Ar-Rasyidun, kerabat Nabi saw, terkenal zuhud dan 

 
 39Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, h. 3. 

 40Mahmud Al-Mishri, Sahabat-Sahabat Rasulullah,  Jilid I (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 

2012), h. 192. 

 41Ibrahim Al-Quraibi, Tarikh Khulafa’, terj. Faris Khairul Anam (Cet. II; Jakarta: Qisti 

Press, 2012), h. 316. 

 42Abul Faraj Abdurrahman Al-Jauzi, Manaqib Amiril Mu’minin ‘Umar bin Al-Khattab 

(Cet IV; Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 2001), h. 89. 

 43Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab, h. 23. 
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sahabat yang sering berfatwa. Tercatat lima ratus tiga puluh sembilan hadis Nabi 

saw diriwayatkan melalui jalur Umar bin Khattab.44  

Anak keturunan Umar bin Khattab berjumlah 13 orang. Adapun istrinya 

berjumlah 7 orang beberapa dinikahi pada masa jahiliah dan setelah masuk Islam, 

termasuk yang meninggal dunia dan diceraikan.45 

B. Keislaman Umar bin Khattab 

Islamnya Umar bin Khattab berjadi di tahun enam kenabiaan. Hal ini 

merupakan jawaban doa dari Nabi saw, “Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan 

salah satu dari dua orang yang paling Engkau cintai, dengan Umar bin Khattab 

atau dengan Abu Jahal bin Hisyam.” Ternyata Umar bin Khattab ra adalah orang 

yang paling dicintai Allah.46 

Istri ‘Amir bin Rabi’ah mengisahkan bahwa saat mereka (kaum muslimin) 

bersiap melakukan perjalanan (hijrah) ke Habasyah, Suaminya –‘Amir bin 

Rabi’ah– tatkala sedang pergi untuk memenuhi keperluannya, tiba- tiba Umar 

yang saat itu masih belum masuk Islam menemuinya, dia mengira akan terjadi 

bencana yang menimpa dengan kehadiran Umar. Umar bertanya, “Benarkah kamu 

hendak pergi meninggalkan negeri ini, Ummu ‘Abdillah?” Dia berkata, “Benar, 

demi Allah, sebab, kalian selalu mengganggu dan menindas kami, kami pasti akan 

pergi ke bumi Allah yang aman sampai kiranya nanti Allah berkenan menjadikan 

jalan keluar dan memberikan kelonggaran kepada kami.”  

 
 44Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuthi, Tarikh Al-Khulafa’ (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 121. 

 45Ibnu Katsir, Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin, h. 170. 

 46Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah (Cet. XIX; Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 138. 
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Umar kemudian berkata, “Semoga Allah membersamai kalian.” Ketika 

menyatakan kalimat ini, mukanya tampak sedih dan kuyu. Ketika Amir datang, 

dia mengabarkan hal ini kepada suaminya dan mengatakan, “Bagaimana 

pendapatmu jika engkau melihat Umar tampak kuyu dan sedih terhadap kami?” 

Amir menjawab, “Apakah kamu mengharapkannya masuk Islam?” dia menjawab, 

“Benar.” ‘Amir menjawab, “Ia takkan masuk Islam hingga keledainya masuk 

Islam lebih dulu!” hal ini dikatakan oleh Amir sebagai perumpamaan bahwa 

hampir mustahil bila Umar bin Khattab masuk Islam karena sifat keras dan 

kasarnya selama ini kepada kaum muslimin.47  

Syaikh Muhammad Al-Ghazali memberikan komentar untuk kisah ini. 

Beliau Mengatakan, “Perasaan wanita jauh lebih bisa dipercaya daripada 

pandangan seorang lelaki. Sikap kasar Umar hanya bualan semata, di balik itu 

tersimpan sumber-sumber kelembutan, kasih sayang, dan lapang dada.”48 

Dari beberapa riwayat tentang keislaman Umar bin Khattab, 

Syafiurrahman Al-Mubarakfury dalam Sirah Nabawiyah menyimpulkan tentang 

keislaman Umar. Hal ini bermula saat suatu malam Umar mendengarkan bacaan 

shalat Nabi saw yang dalam salatnya sedang membaca surah Al-Haqqah. Ia 

terkesima dan takjub dengan keindahan dan susunan bacaannya hingga Nabi 

menyelesaikan membaca hingga akhir ayat dan bermula dari situlah hidayah 

mulai masuk ke dada Umar, seperti yang dituturkan oleh Umar sendiri.49 

 
 47Muhammad Al-Ghazali, Fiqush Shirah, terj. Ibnu Abdil Jamil (Solo: Media Insani 

Press, 2005), h. 181-182. 

 48 Muhammad Al-Ghazali, Fiqush Shirah, terj. Ibnu Abdil Jamil, h. 182. 

 49Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, Sirah Nabawiyah, h. 139. 
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Suatu waktu Umar berjalan dengan menghunus pedangnnya dan 

bermaksud membunuh Nabi saw. Diperjalanan ia bertemu Nu’aim bin Abdullah 

An-Nahham Al-Adwy, “Hendak kemana wahai Umar?” Umar berkata, “Aku 

menginginkan orang murtad yang mencerai-beraikan urusan Quraisy, yang 

menghancurkan mimpi-mimpinya, mencela agamanya dan menghujat tuhannya.” 

Nu’aim berkata,” Alangkah buruk langkah yang kau jalankan, Umar. Jiwamu 

tertipu hingga bersikap berlebihan. Engkau menginginkan kehancuran bani Adi. 

Tidakkah engkau melihat bahwa bani Abdu Manaf telah meninggalkanmu sendiri 

melangkah di atas bumi, jika engkau membunuh Muhammad?” keduanya 

berdialog hingga suaranya terdengar keras, Umar berkata “Sungguh aku mengira 

kau sudah murtad, Andai aku tahu itu aku akan membunuhmu terlebih dahulu.” 

Ketika An-Naham melihat Umar selesai berbicara ia berkata ”Aku akan beritahu 

kamu bahwa anggota keluargamu dan keluarga iparmu telah meninggalkanmu dan 

memeluk Islam, alangkah tersesatnya engkau.”, Mendengar berita tersebut Umar 

bertanya, “Siapa mereka?” Nu’aim menjawab “Iparmu, anak pamanmu, dan 

saudara perempuannmu.”50  

Dengan terburu-buru dan dipenuhi kemarahan Umar mengalihkan arah 

perjalanan. Bergegas ke rumah Fatimah, adiknya. Ia menjumpai saudari dan 

iparnya tengah membaca ayat al-Qur’an. Sedang keduanya diajari membaca oleh 

Khabbab bin Art yang sedang mengahadapi lembaran berisi surat Thaha. Uamr 

marah dan menghardik Fatimah, memaksanya meninggalkan Islam. Di puncak 

kemarahannya Ia memukul Said bin Zaid dan menampar adiknya, Fatimah. 

 
 50Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar bin Khattab, h. 35-36. 
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Melihat darah di wajah adiknya, Umar merasa menyesal. Di tengah kegalauannya, 

pandangannya menemukan lembaran yang berisi ayat Al-Qur’an dan meminta 

lembaran tersebut. Fatimah menolak. –Ibnu Hisyam- dalam shirahnya 

meriwayatkan, bahwa Fatimah memintanya mandi terlebih dahulu lalu 

menyerahkan lembaran berisi surat Thaha tersebut kepada Umar.51  

Umar mulai membaca isinya, “Bismillâhirrahmânirrâhim (dengan nama 

Allah yang maha pengasih dan penyayang)” pada kalimat “Arrahmânirrâhim” 

(yang maha pengasih dan maa penyayang) dia berhenti dan meletakkan lembaran 

tersebut untuk berpikir sejenak, lalu mengambilnya lagi. Umar terus membaca 

hingga sampai pada ayat; 

“Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain 

Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku. 

Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang aku merahasiakan (waktunya) 

agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka 

sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak 

beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang 

menyebabkan kamu Jadi binasa". (Qs. Thaha/20: 14-16) 

 

“Tidak ada yang disembah selain Dia yang semestinya mengatakan kalimat 

ini, Tunjukkan dimana keberadaan Muhammad Padaku” Khabbab bin Art keluar 

dari persembunyiannya Ketika mendengar perkataan Umar dan berkata “Wahai 

Umar aku sangat mengharapkan Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan Nabi 

hari senin lalu, “Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang 

yang paling Engkau cintai, dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal bin 

Hisyam.” Umar berkata, “Kalau begitu beritahu aku dimana Muhammad.” 

meyakini ketulusan Umar, Khabbab berkata, “Beliau bersama beberapa 

 
 51Hepi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 10-

11. 
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sahabatnya sedang berada di salah satu rumah di Shafa.” Setelahnya, Umar 

mengampil pedang dan bergegas ke tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 

Sesampai disana, Ia mengetuk pintu dan memanggil-manggil Nabi. Beberapa 

sahabat kaget mendengar suara Umar dan tak berani membuka pintu, hingga 

datanglah Hamzah bin Abdul Mutthalib bertanya “Apa yang terjadi pada kalian?  

Mendengar suara Umar, beberapa sahabat kaget dan tak berani membukakan 

pintu, mengingat kebencian Umar kepada Rasulullah saw. Hamzah bin Abdul 

Muttalib yang melihat mereka ketakutan bertanya, “Ada apa dengan kalian?” 

Sahabat menjawab, “Yang datang adalah Umar bin Khattab” Hamzah berkata, 

“Izinkan dia masuk. Ia akan masuk Islam jika Allah menginginkan kebaikan 

padanya. Jika tidak, akan sangat mudah membunuhnya.” Mereka lalu membuka 

pintu, Adapun Hamzah dan beberapa sahabat mengawal Umar menemui 

Muhammad saw.  

“Izinkan dia masuk.” Sabda Nabi saw, Umar pun masuk dan disambut 

Rasulullah. Beliau menariknya dengan tarikan kuat sembari memegang baju dan 

pegangan pedangnya, “Apa yang membawamu kesini, duhai Ibnu Al-Khattab? 

Demi Allah, menurutku kamu tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan 

bencana atasmu!” Umar menjawab, “Wahai Rasul Allah, sungguh aku datang 

untuk menyatakan keimananku pada Allah dan utusan serta ajaran yang 

dibawanya dari sisi Allah.” Mendengarnya Rasulullah kemudian bertakbir hingga 

seisi rumah mengetahui keislaman Umaar.52 

 
 52Ahmad Abdul Al-Thahtawi, 150 Kisah ‘Umar ibn Al-Khattab, (Bandung: Mizania, 

2016) h. 6-8. 
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Dalam satu riwayat Abdullah bin Umar menuturkan bahwa ketika Umar 

masuk Islam. penduduk Quraisy belum mengetahui keislamannya. Umar 

bertanya, “Siapakah penduduk Mekah yang paling handal menyiarkan berita?”, 

“Jamil bin Ma’mar Al-Jumahi.” Jawab orang-orang. Bergegaslah Umar 

mendatanginya sedang aku mengikuti jejaknya dan melihat apa yang 

diperbuatnya. Saat itu, aku adalah anak yang sudah bisa memikirkan apapun  yang 

kulihat dan kudengar. “Wahai Jamil, aku telah masuk Islam.” Ucap Umar,  Jamil 

tidak mengatakan apapun, ia berdiri dan menarik baju Umar hingga berdiri di 

pintu masjid dan berseru keras, “Wahai orang-orang Quraisy sungguh Umar telah 

murtad.” Umar berteriak dibelakangnya, “Dia bohong, tetapi aku telah masuk 

Islam dan bersaksi tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan 

Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.” Kaum Quraish pun menyerangnya. 

Umar melompat ke arah Utbah bin Rabi’ah. Mendudukinya dan memukulinya, 

mencolokkan jari-jarinya ke kedua matanya. Utbah berteriak dan orang-orang 

menyingkir darinya. Umar pun berdiri, yang membuat tak seorang pun berani 

mendekat, kecuali Umar akan menangkapnya.53 

Umar bin Khattab berusia 27 tahun tatkala masuk Islam, keislamannya 

terjadi di tahun keenam kenabian pada bulan dzulhijjah dan hanya berselang tiga 

hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu itu kaum muslim 

berjumlah 39 orang dan umar menggenapkannya menjadi 40 orang. Diriwayatkan 

 
 53Abu Ja’far Ahmad, Ar-Riyadh An-Nadhirah (Kairo: Al-Maktabah Al-Qayyimah, t.th), 

h. 319 
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bahwa jumlah kaum muslim saat itu 40 orang pria atau lebih dan 11 orang 

wanita.54 

Umar yang pada mulanya termasuk yang paling sengit memusuhi Islam 

berbalik menjadi pembela islam setelah menyatakan keislamannya. Keislaman 

Umar disambut suka cita dan berpengaruh besar kepada kaum muslimin. 

Abdullah bin Mas’ud bertutur, “Sungguh keislaman Umar adalah penaklukan, 

hijarahnya kemenangan sedang kepemimpinannya adalah rahmat”55 

Shuhaib juga berkomentar sebagimana yang diriwayatkan Ibnu Sa’ad, 

“Ketika Umar bin Khattab masuk Islam dan menyatakan keislamannya serta 

mengajak manusia untuk berislam secara terang-terangan, kami tertolomg dari 

siapapun yang berlaku kasar dan memusuhi kami. Kami tenang duduk di sekitar 

baitullah dan dapat bertawaf tanpa khawatir.”56 

C. Pemerintahan Umar bin Khattab 

Dalam sakit Abu Bakar menjelang kematiannya ia menginginkan 

menunjuk khalifa pengganti setelahnya, hal ini didasarkan akan kepentingan umat 

dan kekhawatiran terjadinya perselisihan diantara kaum muslimin sepeninggalnya. 

Abu Bakar As-Shiddiq mempercayai tak ada calon pemimpin selain Umar bin 

Khattab yang bisa menggantikannya sebagai khalidah. Abu bakar memintai 

pendapat beberapa sahabat senior, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin 

Affan, Said bin Zaid dan sahabat yang lain sebelum penunjukan itu berlangsung.57 

 
 54Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar bin Khattab, h. 42. 

 55Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab, h. 22. 

 56Ibnu Katsir, Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin, h. 130. 

 57Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, h. 87. 
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Beberapa orang yang mendengar saran abu bakar terkait penunjukan Umar 

sebagai khalifah, khawatir akan kekerasan wataknya sehingga akan membuat 

umat terpecah belah sepakat akan memohon kepada Abu Bakar untuk 

mengurungkan maksudnya, salah satu diantaranya yang kurang setuju dengan 

usulan tersebut adalah Thalhah bin Ubaidillah. mempertanyakan keputusan Abu 

Bakar terkait penunjukan Umar sebagai penggantinya, yang membuat Abu Bakar 

sangat marah.58   

Thalhah bin Ubaidillah masuk menemui Abu Bakar dan berkata, “Apakah 

engkau menunjuk Umar sebagai penggantimu? Engkau telah melihat apa yang 

dilakukan Umar, sementara engkau masih bersamanya? Sekarang bagaimana 

jadinya jika dia engkau tinggalkan! Engkau pergi menemui Tuhan dan apa yang 

akan engkau katakan ketika ditanya keputusanmu menunjuk Umar sebagai 

pemimpin kami?” mendengar keluhan tersebut, Abu Bakar yang berbaring di atas 

lambungnya berkata, “Tolong dudukkan aku.” Mereka pun segera mendudukan 

Abu Bakar, Abu Bakar lalu berkata, “Apakah karena Allah engkau memisahkanku 

dan apakah karena Allah kalian mengancamku?! Jika aku meninggal dan ditanya 

oleh Allah swt, maka akan aku jawab ‘aku telah menunjuk orang terbaik untuk 

memimpin keluargamu.”59 

Selain bermusyawarah dengan kalangan bijak kaum muslimin, Abu Bakar 

juga menuju mesjid tempat berkumpulnya para sahabat dan berseru: ‘Setujukah 

kalian dengan dia yang calonkan menjadi pemimpin kalian? Aku berijtihad 

 
 58Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, h. 88. 

 59Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Shahih Tarikh Ath-Thabari, terj. Abu 

Ziad Muhammad Dhiaul Haq (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 217. 
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dengan pendapatku, tidak mengangkat calon dari kerabatku, yang kutunjuk 

sebagai pengganti setelahku adalah Umar bin Khattab, maka patuhi dan taatilah 

dia!’ Para sahabat menjawab ‘Kami patuh dan taat.”60 

Umar mulai memangku kepemimpinan menggantikan khalifah 

sebelumnya pada 22 jumadil akhir 13 H/832M. Setelah dibaiat menjadi khalifah, 

di atas mimbar Umar berkata, “Saudara-saudaraku!, saya tidak lain hanyalah 

seseorang diantara kalian, jika bukan enggan menolak perintah khalifah 

Rasulullah, saya tak akan pernah memikul tanggung jawab ini.”61 

Dalam menegakkan keadilan umar tidak membeda-bedakan antara rakyat 

dan pejabat negara. Komandan pasukan tempur atau bukan. Tidak terpengaruh 

dengan hubungan kekerabatan dan tidak peduli dengan celaan dan komentar 

negatif atas kebijakannya dalam menegakkan keadilan hukum Allah, dia 

menegakkan keadilan dan memeriksa harta dan membaginya dengan adil, karena 

khawatir ada sebagian harta kaum muslimin disalahgunakan dan diterima oleh 

tangan yang tidak berhak. 62 

Mengenai hal ini Khalid bin Walid berkomentar saat sakit menjelang akhir 

hayatnya, “Sebelum ini aku berpikir dan merenung tentang beberapa 

permasalahan. Ketika aku merenungi dengan baik pada masa sakitku, barulah aku 

tahu dan paham bahwa apapun yang dilakukan oleh Umar semata-mata karena 

Allah swt. Ada sedikit perasaan terusik dalam hatiku dengan sikap Umar ketika 

mengirim seseorang memeriksa hartaku. Namun aku melihat selain padaku Umar 

 
 60Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, h. 89. 

 61Muhammad Husain Haekal, Umar bin Khattab, h. 94. 

 62Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Shahih Tarikh Ath-Thabari, h. 238. 



29 
 

 
 

juga melakukan hal serupa pada orang lain, yaitu kepada mereka yang berislam 

lebih dulu dan ikut serta dalam perang badar. Umar juga bersikap keras kepadaku, 

namun aku melihat kepada orang lain pun dia bersikap sama. Aku pernah 

menyindirnya dengan kekerabatanku dengannya, namun dalam menegakkan 

keadilan dia tidak pernah peduli dengan hubungan kekeluargaan, tidak peduli 

dengan celaan dan ejekan orang lain saat melakukan sesuatu untuk meraih ridha 

Allah swt. Itulah kesimpulanku atas apa yang dia lakukan terhadapku.”63 

Umar yang sangat menjunjung tinggi keadilan juga sangat ketat dalam 

menyeleksi pegawainya. Ia memberikan tanggung jawab dan tugas kepada para 

ahli zuhud, terkenal pandai menahan diri, tidak berambisi pada jabatan dan 

bertakwa serta selalu menasehari dan mengarahkan mereka untuk bersungguh-

sungguh, berbuat baik dan berpihak kepada rakyat dan kaum lemah.64 

Banyak riwayat yang memaparkan sikap zuhud Umar yang luar biasa, 

ketaatannya kepada Allah, keadilan dan sikap amanah dalam menjalankan 

pemerintahan. Seperti yang dikisahkan Ali bin Abi Thalib, “Aku melihat Umar 

bin Khattab di atas pelana sambil memacu hewan tunggangannya, maka aku 

berkata.’Wahai Amirul Mukminin, kemana engkau pergi?’ Umar menjawab, 

‘Seekor unta zakat lepas aku ingin menangkapnya.’ Maka aku berkata ‘Sungguh 

engkau telah membuat lelah para khalifah setelahmu.’ Umar berkata, ‘Wahai, 

Abul Hasan jangan menyalahkanku. Demi zat yang telah mengutus Muhammad 

 
 63Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Shahih Tarikh Ath-Thabari, h. 238.  

 64Mahmud Al-Mishri, Sahabat-Sahabat Rasulullah, h. 272. 
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dengan kenabian, seandainya seekor anak domba hilang di pinggir sungai Furat 

(Eufrat) niscaya Umar akan disiksa karenanya di hari kiamat.”65 

Dalam menjalankan kepemimpinan, Umar berhasil melakukan yang 

terbaik. Garis politiknya ia bangun atas dasar prinsip kebenaran, keadilan dan 

persamaan. Sehingga tak ada seorang pun rakyatnya yang merasa lebih baik dan 

memiliki keutamaan dibanding yang lainnya. Umar mendapatkan bagian 

ghanimah sama seperti bagian umat yang lain. Dia juga tidak merasa lebih unggul 

dan lebih istimewa daripada yang lain.66 

Selama rentang waktu sepuluh tahun enam bulan Umar bin Khattab 

memangku tugas khalifah, memetakan dan merealisasikan kebijakan-kebijakan 

serta hal-hal besar. Pada masanya Umar berhasil memperlihatkan kecakapan 

politik pemerintahannya, kematangan perencanaan, keteguhan prinsip, peletakan 

berbagai kebijakan ekonomi dan manajemen penting, berjaga dan menegakkan 

kemaslahatan umat, hingga menaklukkan dua imperium besar dunia: Persia dan 

Romawi.67   

Gelar ‘amirul mukminin’ pertama kali disematkan kepada Umar bin 

Khattab, beliau juga membuat kalender penanggalan hijriah dimulai dari tahun 

hijrah Rasullullah, yang pertama kali blusukan dan berkeliling mengontrol dan 

memantau keadaan rakyat Madinah di malam hari. Merupakan pemimpin yang 

pertama kali menyerukan ummat muslim untuk salat tarawih berjamaah. Yang 

pertama kali menghukum para peminum khamar sebanyak 80 deraan, menakkan 

 
 65Mahmud Al-Mishri, Sahabat-Sahabat Rasulullah, h. 247 

 66Ibrahim Al-Quraibi, Tarikh Khulafa’, h. 412. 

 67Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Khaththab, h. 25-26. 
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banyak wilayah, membagi wilayah-wilayah yang ditaklukkan seperti as-Saawad, 

Ahwaaz, wilayah Persia, pegunungan dan sebagainya, membangun kota-kota, 

membentuk tentara, merumuskan undang-undang perpajakan, menentapkan gaji 

tetap serta menempatkan para hakim (qadhi).68 

Umar wafat 26 Dzulhijjah tahun 23 H/644 M dan dikebumikan ahad pagi 

tanggal 1 Muharram tahun 24 H, wafatnya Umar bin Khattab disebabkan tikaman 

Fayrus atau dikenal sebagai Abu Lu’luah seorang majusi yang merupakan budak 

budak al-Mughirah bin Syu’bah. Umar ditikam saat menjadi imam shalat subuh 

dengan pisau beracun yang menyebabkan isi perut Umar bin Khattab terburai.69 

Umar meninggal dalam keadaan syahid dan dimakamkan di samping Rasulullah. 

Ia mendapatkan kemuliaan untuk selalu dekat dengan Rasulullah baik saat hidup 

dan matinya.70 

 

 

 

 
 68Ibnu Katsir, Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin, h. 170-171. 

 69Muhammad bin Saad, At-Thabaqaat Al- Kubro Jilid III (London: Leiden Press, 1597), 

h. 365. 

 70Ibrahim Al-Quraibi, Tarikh Khulafa’, h. 327. 
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BAB III 

TINJUAUAN UMUM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT 

A. Pengertian Zakat 

Zakat ( )زكاة   dalam pengertian lughah (bahasa) berasal dari kata zakka–

yazukku   ي  ك  )ز ـ  (و  ك  ز  ى   dan memiliki beberapa arti diantaranya bermakna pujian, 

kebersihan )ٌة ار  ا( berkembang, tumbuh ,)الطّه   dan ,)صلاح( bertambah, perbaikan   ,)ن م 

kesucian )ٌكِيّة  Adapun menurut terminologi atau istilah zakat berarti  76.)ز 

‘ibadah yang dilakukan dengan mengeluarkan bagian wajib harta yang kemudian 

diserahkan kepada kelompok penerima atau instansi pengelola zakat tertentu 

sesuai ketentuan syara’.77 

Menurut mazhab hanafi zakat yaitu memberikan hak kepemilikan sebagian 

harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang ditentukan syariat karena 

mengharapkan ridha Allah. Adapun mazhab maliki memberikan pengertian zakat 

yaitu, “mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai 

nishab kepada orang yang berhak menerima, bila sempurna kepemilikannya dan 

haulnya selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.’ Menurut syafi’iyah: 

zakat adalah nama atau istilah dari harta yang dikeluarkan dari pemilik kepada 

pihak tertentu. Sedangkan mazhab hambali mendefinisikan zakat sebagai ‘hak 

 

76Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, 1997), h. 577. 

77Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Ensiklopedi Zakat (Jakarta: Pustaka As Sunnah. 2010), 

h. 45. 
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yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok 

tertentu pada waktu tertentu.’ 78 

B.  Hukum Zakat 

 Zakat merupakan bagian dari lima rukun islam dan dihukumi fardu ain 

yang artinya wajib bagi setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat-syarat 

yang telah ditentukan syariat.79 Singkatnya, zakat merupakan kewajiban muslim 

yang harus ditunaikan bila memiliki harta sesuai nishab beserta dengan syarat-

syaratnya.80 Dalil-dalil kewajiban zakat terdapat dalan nash-nash berikut: 

1. Al- Qur’an 

 Kata zakat berulangkali disebutkan di dalam nash Al-Qur’an, disebutkan 8 

kali dalam ayat-ayat makkiyah dan sisanya di turunkan di masa Madinah. Secara 

total terdapat 32 kata zakat dalam Al-Qur’an yang menunjukkan pentingnya 

kewajiban dari ibadah ini.81 Perintah berzakat terdapat kitab-Nya dengan firman-

firman Allah ta’ala berikut: 

                                   

                     

Terjemahnya 

 
78Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid III (Jakarta: Gema Insani Press, 

2011), h. 165. 

 79Denil Setiawan, analisis zakat zebagai instrument kebijakan fiskal pada masa khalifa 

umar bin khattab r.a, jurnal Al-Amwal. Vol 1 (2009) h. 122. 

 80Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, terj. Fadhli Bahri (Bekasi: Darul Falah, 

2009), h. 395. 

 81Ahmad sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat (Cet. I; Jakarta: Du Publishing, 2011), 

h. 52. 
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"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah   untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."82 (QS. At-Taubah/ 9 : 103) 

                                 
Terjemahnya: 

"Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, Bagi 

orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa 

(yang tidak mau meminta)."83 (QS. Al-Ma’arij/70 : 24-25) 
 

                          
Terjemahnya 

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang 

yang ruku’."84 (Q.S Al-Baqarah/2 : 43)   

 

2. As-Sunnah 

Perintah zakat pun tertuang dalam hadis-hadis Nabawi, diantaranya:  

الله   ل  وْ س  ري   د  ـّي مأن م ي   ل الله وي ا    هي إلي لي   نْ أي   ة  ادي هي : شي س  ى خيْ لي عي  ملي سْ اللْ   ني ب  
 خ البيت و صوم رمضاناة وحي الزكي   اءي الصلة و إيتي  إقامي  وي 

Artinya: 

“Islam dibangun diatas lima pondasi : bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak 

diibadahi selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan puasa 

ramadhan.”(HR Bukhari dan Muslim) 

 

Serta riwayat dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda: 

 
 82Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h 203 

 83Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h 569 

 84Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 7. 
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امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان ل اله ال الله وان ممدا رسول الله 
و   هم  دماء  مذى  ذلك عصموا  فعلوا  فاذا  االزكاة  ويؤتو  الصلة  ويقيمو 

 اموالهم ال بحق ال سلم  و حسابهم على الله )رواه البخارىو مسلم(
Artinya:  

"Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 

mengucapkan “tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad 

Rasulullah” (dua kalimah syahadat) mendirikan shalat, membayar zakat, 

seandainya mereka telah memenuhi demikian itu berarti mereka telah 

memelihara darah dan harta mereka daripada saya, kecuali bila melanggar 

aturan Islam, dan perhitungannya terserah pada Allah". (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

 

3. Ijma’ 

kewajiban zakat juga disepakti oleh seluruh umat islam sepanjang empat 

belas abad berlalu. Para sahabat di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar pun 

sepakat untuk memerangi kaum yang mengingkari kewajiban zakat dan menolak 

membayar zakat meskipun bermukim di wilayah muslim. Sebagaimana 

diriwayatkan Abu Hurairah mengenai keputusan Abu Bakar untuk memerangi 

kelompok yang enggan mambayar zakat di masa itu. 

‘Demi Allah aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat 

dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka 

enggan (menyerahkan zakat) kepadaku tali kekang (unta), padahal dulu 

mereka menunaikannya kepada Rasulullah saw, pasti aku memerangi 

mereka karena enggan menunaikannya.’ (HR. Jama’ah kecuali Ibnu 

Majah)85 

 

C. Hikmah Zakat 

 

 
85Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, h. 255. 



36 
 

 
 

Kewajiban zakat adalah sarana dan solusi utama untuk mengatasi 

kesenjangan harta diantara sesama umat Islam, menciptakan solidaritas serta 

jaminan dalam Islam.86  

Adapun hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut87:  

1. Mensucikan jiwa pemiliknya dari sifat-sifat tercela seperti bakhil serta 

rakus dalam harta. 

2. Membantu fakir miskin yang kesusahan dalam mecukupi kebutuhan hidup 

mereka 

3. Menciptakan kebahagian ummat dengan menengakkan kemaslahatan-

kemaslahatan umum dalam masyarakat 

4. Mencegah terjadinya kesenjangan dan ketimpangan ekonomi dimana harta 

hanya dinikmati dan beredar di kelompok tertentu. 

D. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat 

1. Sebab Zakat 

Pendapat Mazhab Hanafiyah berkenaan sebab zakat ialah harta benda 

berkembang yang mencapai nishab, meskipun produktifitas harta tersebut masih 

diperkirakan. Adapun syaratnya kepemilikan harta mencapai haul (genap 

setahun), tidak ada tanggungan utang dan harta tersebut melebihi kebutuhan 

hidup. Harta yang tidak cukup senisab, tak ada kewajiban zakat atasnya, begitu 

pula harta yang tidak mempunyai kepemilikan, seperti harta wakaf.88 

2. Syarat Zakat 

 
 86Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 166. 

 87Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 396. 

 88Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 170. 
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Syarat zakat adalah syarat yang harus terpenuhi dalam mengeluarkan 

zakat, jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban zakat 

atas harta tersebut.89 Syarat zakat terdiri atas dua, yaitu syarat wajib dan syarat 

sah. 

a. Syarat Wajib 

1) Merdeka 

Harta kekayaan yang wajib dizakati adalah milik orang merdeka. Sehingga 

budak tidak wajib membayar zakat menurut jumhur ulama. Zakat hanya wajib 

pada kepemilikan yang sempurna, sedangkan harta budak tidak wajib dizakati 

karena kepemilikannya tidak sempurna. 

2) Islam 

Syarat wajib zakat selanjutnya adalah beragama Islam. Kewajiban zakat 

tidak dibebankan kepada non muslim. 

3) Baligh berakal 

Mayoritas ulama mewajibkan anak yang belum baligh mengeluarkan 

zakat, jika memiliki harta dan harta tersebut memenuhi semua kriteria harta wajib 

zakat. Adapun menurut mazhab hanafi, harta anak yang belum baligh tidak wajib 

dikeluarkan zakatnya, meskipun telah memenuhi kriteria wajib zakat. 

Mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat hanya orang yang berakal, 

sehingga orang gila meski memiliki banyak harta tidak wajib berzakat. Tapi 

mayoritas ualam berpendapat, Orang gila yang memiliki banyak harta dan dia 

muslim tetap wajib mengeluarkan zakat, sebab berakal bukan syarat wajib zakat. 

 
 89Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat, h. 78-84. 
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Zakat wajib pada anak kecil dan orang tidak waras menurut kesepakatan 

mayoritas ulama, sebab baligh dan berakal bukanlah syarat zakat dan pembayaran 

bisa dilakukan oleh wali keduanya. 

4) Harta berkembang 

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta produktif yang 

memberi keuntungan dan pemasukan bagi pemiliknya. 

5) Mencapai Nisab 

Nisab adalah jumlah minimal atau ukuran-ukuran dari harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya. 

6) Kepemilikan penuh 

Harta yang wajib dizakati adalah harta milik pribadi, dimiliki secara legal 

dan halal. Harta apapun selain harta yang didapatkan dari hasil haram dan dari 

pekerjaan haram maka dikenakan kewajiban zakat atasnya. 

7) Harta mencapai haul 

Haul adalah ketetapan waktu selama setahun dalam hitungan tahun hijriah 

dimana harta yang telah mencukupi nishab dimiliki. Apabila harta telah cukup 

nisabnya selama setahun maka wajib untuk dizakati. Kecuali zakat tanaman dan 

hasil bumi yang wajib dizakati ketika telah berbuah, tidak rusak hingga mencapai 

batas yang bisa dimanfaatkan meskipun belum di panen. 

8) Tidak ada utang 

Syarat tidak ada utang disyaratkan kepada semua zakat harta kecuali zakat 

tanaman oleh mazhab hanafiyah. Hanafiyah berpendapat bahwa utang yang 

dituntut dibayar menghalangi kewajiban zakat.  
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9) Melebihi kebutuhan pokok 

kewajiban zakat hanya diambil dari harta yang lebih dari kebutuhan pokok 

pemiliknya. Ibnu Malik mengatakan kebutuhan pokok adalah kebutuhan-

kebutuhan dasar yang jika tidak dipenuhi mengantarkan pada kebinasaan.90 

b. Syarat Sah 

1)  Niat 

Zakat merupakan ibadah dan sebagaimana ibadah-ibadah lainnya maka 

membutuhkan niat untuk membedakannya, anatara ibadah fardu atau 

sunnah. Niat merupakan syarat sah ibadah zakat untuk membedakan dari 

kafarat dan sedekah-sedekah lainnya. 

2) Memberikan kepemilikan 

Syarat sah zakat selanjutnya yaitu pemindahan kepemilikan harta kepada 

mustahik atau kelompok penerima zakat yang telah diatur syariat.91 

c. Rukun Zakat 

Rukun zakat yaitu mengeluarkan harta yang sesuai nisab dengan 

melepaskan kepemilikan harta dan menyerahkan kepemilikannya kepada 

mustahik zakat atau menyerahkannya kepada wakilnya, yakni pemimpin atau amil 

zakat.92 

E. Harta yang wajib dizakati 

1. Emas, Perak, dan Uang 

 
 90Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 172-182. 

 91Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 182-185. 

 92Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, h. 172. 
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Emas, perak serta uang dengan kepemilikan telah berjalan setahun serta 

mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab emas adalah 20 dinar atau 

setara 85 gr. Adapun perak nisabnya yaitu 100 dirham atau setara 595gr,  adapun 

uang nishabnya seharga 85gr emas. Besaran zakat emas, perak dan uang adalah 

2,5%. 

2. Hewan Ternak 

Zakat hewan ternak terbatas hanya pada unta, sapi dan kambing yang telah 

dimiliki setahun. Nishab unta adalah minimal lima ekor, sapi minimal 30 ekor 

serta kambing sebanyak 40 ekor.93 

3. Hasil Pertanian 

Zakat hasil pertanian nisabnya harus mencapai 5 wasaq atau kurang lebih 

750 kg, jika pengairannya dari air hujan maka zakatnya 10% sedangkan  pertanian 

yang memakai biaya pengairan seperti tenaga manusia dan mesin, zakatnya 

sebesar 5%.94 

4. Barang Perniagaan 

Barang perniagaan adalah segala bentuk barang yang diproduksi untuk 

diperdagangkan.95 Barang dagangan baik yang disimpan maupun diperdagangkan 

jumlahnya harus dihitung atau dikira-kira dari awal tahun.96  Nisab barang 

 
 93Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 403. 

94Jamaluddin Ahmad Al-Buny, Problematika Harta dan Zakat (Surabaya: Bina Ilmu, 

1983), h. 122-123. 

95Jamaluddin Ahmad Al-Buny, Problematika Harta dan Zakat, h. 115. 

96Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 401. 
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perniagaan ditetapkan pada emas dan perak dan diambil dari harga penjualannya, 

barang perniagaan dizakati sebesar 2.5%.97 

5. Rikaz dan Ma’din 

 Rikaz adalah harta yang terpendam sejak zaman dahulu. Jika menemukan 

rikaz maka wajib menzakatinya dengan mengeluarkan seperlimanya.98 Ma’din 

adalah barang hasil tambang bumi yang memiliki manfaat yang besar. Seperti 

emas, perak, timah, minyak dsb.99 Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai 

kadar zakat untuk barang tambang, ada yang menyebutkan kadarnya 20% seperti 

rikaz ada juga yang meyebutkan kadar zakatnya seperti zakat emas yaitu 2,5%.100 

F. Sasaran  Zakat 

Distribusi zakat diperuntukkan kepada delapan golongan mustahik yang 

tegas dikemukakan dalam nash firman Allah, pihak-pihak yang menjadi sasaran 

zakat yaitu, sebagai berikut; 

                             

                              

                  
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang 

miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam 

 
97Jamaluddin Ahmad Al-Buny, Problematika Harta dan Zakat, h. 116. 

98Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 401. 

99Jamaluddin Ahmad Al-Buny, Problematika Harta dan Zakat, h. 136. 

100Ahmad sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat, h. 196. 
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perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui Maha 

Bijaksana.” (Qs. At-Taubah/9 :60) 101 
 

 Dari ayat di atas diatur individu-individu yang berhak menerima zakat 

yang dibagi menjadi delapan golongan, sebagaimana berikut: 

1. Fakir 

Fakir yaitu kelompok atau individu yang tidak dapat menutupi 

kebutuhannya baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang menjadi 

tanggungannya disebabkan tidak adanya harta atau penghasilan yang layak. 

Kebutuhan tersebut berupa kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan 

meskipun memiliki harta senishab.102 

2. Miskin 

Miskin adalah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya 

beserta keluarganya meskipun memiliki harta dan penghasilan.103 

3. Amil Zakat 

Amil zakat yaitu orang-orang yang bertugas mengurus, mengumpulkan, 

memungut, menyalurkan serta memelihara zakat. Amil zakat diupah dari 

pekerjaannya dengan mengambil sebagian dari harta zakat. 

Ahmad bin Syaikhani meriwayatkan, bahwa Ibnu Sa’di Al-Maliki berkata: 

umar mempekerjakanku sebagai pengurus sedekah. jika telah selesai dari 

pekerjaan itu dan mengembalikan amanat kepadanya, dia menyuruh saya untuk 

mengambil upah pekerjaan. Saya berkata. ‘Saya bekerja karena Allah.’ Umar 

 
 101Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h 196 

 102Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 407. 

 103Abu Hamid Al-Ghazali, Rahasia Puasa & Zakat, terj. Muhammad Al-Baqir (Jakarta: 

Mizan, 2015), h. 123. 
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berkata, ‘Ambillah apa yang telah diberikan padamu, karena saya pernah 

dipekerjakan pada masa Rasulullah saw, lalu beliau memberi saya upah pekerjaan 

itu. Maka, saya pun berkata, ‘Ya, seperti yang anda katakan.’ Rasulullah saw 

bersabda kepada saya (Umar) 

قْ إ ذيا أ عْط يْتي شييْء ا م نْ غييْْ  أينْ تيسْأيلي فيك لْ وي تيصيد    
Artinya: 

“Jika kamu diberi sesuatu tanpa kamu memintaya, maka makan dan 

bersedekalahlah.”104 

 

4. Muallaf  

Muallaf adalah orang yang memeluk Islam dan masih lemah dalam 

keimanannya, sehingga dengan pemberian zakat tersebut diharapkan semakin 

menguatkan keimanannya. 

5. Hamba sahaya (riqab) 

Riqab artinya budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya 

dari status budak. 

6. Orang yang berhutang (gharim) 

Orang yang berhutang dalam kategori ini adalah orang yang kesulitan 

melunasi hutangnya serta tidak digunakan di jalan kemaksiatan. Tujuan 

pemberian zakat semata untuk melunasi hutang. 105 

7. Fi sabilillah 

Penyaluran dana zakat di jalan Allah yaitu pemberian zakat kepada 

pejuang di jalan Allah yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah meskipun 

 
 104Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz X (Cet II; Semarang: PT. 

Karya Toha Putra Semarang, 1992), h. 242. 

 105Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 408. 
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ia orang berada dan mampu. Hal ini juga berlaku untuk pembangunan 

infrastruktur social seperti sekolah, masjid, panti asuhan atau rumah sakit yang 

berguna untuk kemaslahatan ummat. Namun yang perlu tetap diprioritaskan yang 

terkait dengan jihad di jalan Allah, seperti penyiapan perbekalan, pasukan, 

persenjataan, dan kebutuhan lainnya.106 

8. Ibnu Sabil 

Ibnu sabil adalah musafir atau orang dalam perjalanan yang jauh dari 

negerinya, kekurangan biaya atau kehabisan bekal untuk kembali ke tempat 

asalnya. Zakat diberikan kepada ibnu sabil untuk menutupi kebutuhannya di 

tengah-tengah keterasingan kendati ia kaya di negerinya.107  

G. Manajemen Pengelolaan Zakat 

1. Konsep Dasar Manajemen Pengelolaan Zakat 

Manajemen berasal dari kata manage yang memiliki arti mengatur, 

mengurus, melaksanakan dan mengelola. Sedangkan pengertian kata pengelolaan 

zakat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu, kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat.108 Jika melihat proses yang terdapat dalam manajemen, 

maka bisa dilihat bahwa kata manajemen sendiri sama dengan pengertian kata 

pengelolaan.109 

 
 106Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 408. 

 107Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, h. 408. 

108Republik Indonesia, undang undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab 1 pasal 1. 

 109Rahmawati Muin,  “Manajemen Pengelolaan Zakat” (Cet. I; Gowa: Pustaka Almaida,  

2020), h. 104. 
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Manajemen pengelolaan zakat didefinisikan sebagai proses pencapaian 

tujuan suatu lembaga, instansi atau badan zakat dengan atau melalui orang lain, 

melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber 

daya organisasi yang efektif dan efisien.110 

Asas pengelolaan zakat pada dasarnya berangkat dari ayat 60 dan 103 di 

surah At-Taubah. At-Taubah ayat 103 ini dipahami sebagai perintah wajib untuk 

menarik zakat dari muzakki. Melalui kata khuz yang merupakan fi’il amr (kata 

perintah) mengindikasikan bahwa hukum zakat adalah wajib. Hal ini didasarkan 

pada kaidah ushul fiqh:  

 مْر للو ج وْبالأيصْل  في الأي 
“Asal dalam perintah, ialah menunjukkan wajib (wajibnya perbuatan yang 

diperintahkan)”111 

 

Sedangkan dalam ayat ke 60 dari surah At-Taubah dapatlah diketahui 

bahwa penyaluran zakat diserahkan kepada delapan golongan tertentu yang 

pengelolaannya tidak disandarkan secara individual tetapi dikelola oleh lembaga 

yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai instansi yang khusus mengelola 

zakat.112 

Agar semua aktifitas dan komponen-komponen pengelolaan zakat 

terorganisir dengan baik dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang tertata, 

terkontrol dan dievaluasi secara berkesinambungan tingkat pencapaiannya dengan 

kata lain manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan secara tepat sasaran. 

 

 110Ahmad Furqon, Manajemen Zakat (Semarang: Walisongo Press, 2015), h. 10. 

 111Syafi’i Karim, Fiqih Ushul Fiqih (Cet. IV; Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 216 

 112Dwi Yani, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Baznas” Tesis, (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2008),  h. 7. 
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Rasullah memberikan contoh dan praktik langsung diantara para sahabat, 

pada permulaan pengelolaan zakat. Adapaun sekarang praktek pengelolaan 

dengan acuan planning, organizing, actuating, dan monitoring yang merupakan 

acuan manajemen pengelolaan modern.113 Manajemen zakat berkaitan dengan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ajan dijelaskan, sebagai berikut:114 

a. Perencanaan (planning) 

Perencanaan mrupaka proses pemetaan dan penuntuan sasaran serta 

capaian tujuan. Dengan kata lain perencanaan berkaitan dengan pembuatan 

keputusan terhadap hal yang akan dilaksanakan, tatacara, waktu dan eksekutor 

lapangan yang bertanggung jawab melaksanakannya. Perencanaan zakat meliputi 

beberapa hal diantaranya: 

1) Penetapan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan muzakki 

(individu yang berkerwajiban megeluarkan zakat) dan mustahik 

(penerima zakat). Adapun tujuan zakat yaitu meyantuni mustahik agar 

kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi dan meringankan beban mereka dan 

dalam jangka panjang memperbaiki ekonomi dan mengurangi tingkat 

kemiskinan. 

2) Penetapan struktur, skema atau bentuk kelembagaan sesuai tujuan yang 

hendak dicapai 

3) Menetapkan dan merencanakan metode penghimpunan, tata kelola, 

pencatatan dan pendistribusian zakat. 

 
 113BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Pusat Kajian 

Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 10 

 114Aan Jaelani, “Zakah Management In Indonesia and Brunei Darussalam”, Munich 

Personal RePec Archive (MPRA), No. 71561, (2016), h. 18-21. 
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4) Menetapkan amil (petugas pengelola zakat) yang amanah, kompeten, 

professional dan berintegritas. 

5)  Menetapkan sistem pengawasan terhadap semua metode pengelolaan 

dari perencanaan hingga pengembangan dan evaluasi yang dilakukan 

secara berkelanjutan dan berkesinambungan. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Perelisasian perencanaan zakat membutuhkan bentuk pengorganisasian 

secara structural, dengan adanya pimpinan, dewan penasehat, pengawas, tim 

pelaksana dan lainnya yang masing-masing memiliki tugas, tanggung jawab, 

kewajiban, wewenang serta batasan.115 

Pengorganisasian zakat diasaskan pada asas kepercayaan dan kemitraan 

hingga tercipta jalinan tanggung jawab dan saling tolong. 

c. Pelaksanaan Kegiatan Zakat 

Pada tahap pelaksanaan, organisasi zakat atau lembaga zakat 

memerlukan amil yang yang kompeten, berintegritas, komitmen dan profesional. 

Hal ini penting karena peranan amil menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat 

dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan zakat juga organisasi dan 

kelembangaan. 

Adapun penentuan kriteria amil zakat adalah sebagai berikut:  

1) Beragama Islam. Pengelola zakat harus orang muslim sebab zakat adalah 

syariat dan urusan penting dalam Islam, sehingga pengelolaannya harus 

diserahkan kepada orang muslim. 

 
 115BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, h. 10-11. 
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2) Mukallaf yaitu dewasa, waras, dan bertanggung jawab dalam mengurus 

ummat. 

3) Amanah, jujur, berintegritas, memahami tentang zakat serta mampu 

melaksanakan tugas secara profesional. 

4) Idealnya, seorang amil adalah yang mendedikasikan sepenuh waktunya 

dalam pelaksanaan tugas sebagai amil dan bukan hanya sebagai pekerjaan 

sampingan. 

Selain membutuhkan amil zakat, penggalian sumber zakat juga diperlukan 

untuk menjalankan pelaksanakan kegiatan zakat. Memasifkan sosialisasi 

informasi zakat melalui berbagai platform media, bekerja sama dengan lembaga 

dan masjid pengumpul zakat serta dakwah dan sosialisasi langsung terkait zakat 

bisa menjadi salah satu cara untuk menggali sumber zakat, selain itu terdapat 

strategi untuk menggali sumber-sumber zakat. 

1) Pembentukan UPZ (unit pengumpul zakat) guna memudahkan pengelolaan 

serta menjangkau sember zakat yang memudahkan muzakki dalam 

menyalurkan zakatnya. 

2) Pembukaan gerai-gerai, loket ataupun kounter zakat di berbagai tempat 

yang mudah dijangkau dan 

3) Pembukaan rekening bank khusus zakat. Tujuannya untuk memudahkan 

transaksi pembayaran zakat oleh muzakki, sehingga pembayaran zakat 

dimanapun bisa dijangkau. 

Adapun penyalurannya dilaksanakan dengan pengalokasian distribusi dan 

pencatatan sesuai skala prioritas. 



49 
 

 
 

d. Pengawasan (monitoring) 

Secara sistematis, pengawasan dilakukan untuk mengembangkan kinerja, 

memprbaiki dan mengukur pengelolaan zakat secara keseluruhan baik menurut 

structural ataupun fungsional kelembagaan di semua aspek.  

Pola pengawasan zakat dapat dilakukan sebagai berikut: 

1) Menetapkan standar operasional serta pengawasan sesuai ketentuan 

syariah dan perundang-undangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

diinginkan. 

2) Mengukur kinerja dan capaian pekerjaan. 

3) Mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan serta penyimpangan sesuai 

dengan ketetapan lembaga zakat. 

Manajemen pengelolaan zakat yang dilakukan secara tepat diharapkan 

mampu mengoptimalkan fungsi zakat, bukan hanya fungsi spiritual tapi juga 

fungsi sosial yang dalam jangka panjang berperan dalam pengentasan kemiskinan, 

perbaikan ekonomi dan terciptanya negara yang aman dan masyarakat yang 

sejahtera. 

2. Sejarah Awal Pengelolaan Zakat 

Berdasarakan catatan sejarah, perintah dan kewajiban zakat dimulai di 

tahun ke 2 hijriyah pada periode awal Islam di Mekkah. Zakat di awal periode 

islam merupakan zakat tidak terikat. Pada masa tersebut perintah zakat berupa 

perintah untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan kepada fakir miskin tanpa 

ditentukan kadar besarannya.116  

 

 116El-Fikri, Sejarah Ibadah (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), h. 76. 
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Zakat menjadi wajib setelah turunnya wahyu yang merupakan ketentuan 

hukum pada periode Madinah di tahun 9 hijriah. Di tahun ini peraturan mengenai 

zakat mulai diatur setelah ayat mengenai kewajiban zakat diturunkan hal ini 

mencakup penegasan ketentuan hukum wajib zakat, besaran yang dikeluarkan 

serta sanksi bagi para pelanggarnya. Perintah ini didasarkan setelah Islam 

memiliki eksistensi, wilayah islam meluas dan semakin bertambahnya pemeluk 

agama Islam.117 

Peraturan zakat pada tahun 9 hijriah meliputi sistem pengumpulan zakat, 

komoditas yang wajib dizakati, batas-batas zakat dan tingkat presentase zakat 

untuk barang yang berbeda-beda.118 Nabi Saw dalam pengelolaan zakat 

mencontohkan dan memberi petunjuk opersional dengan menjalankan manajemen 

teknis melalui pembagian struktur amil yang terdiri dari; petugas pencatatan 

muzakki, petugas yag menghitung dan menaksir besaran zakat, penarik dan 

penghimpun zakat serta yang bertugas memelihara dan mendistribusikan kepada 

mustahik. Total keseluruhannya dibagi menjadi 5 bagian struktur kerja amil mulai 

dari pencatat, penaksir dan penghitung, penghimpun ataupun penarik, pengelola 

dan pemelihara serta penyalur zakat.119 

Berlanjut di fase Khulafa al-Rasyidin, di masa Abu Bakar kendala awal 

sempat dialami setelah beberapa kelompok muslim menolak membayar kewajiban 

 
 117Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif 

(Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 11. 

 118Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era Kontemporer”, 

ZISWAF, h.14. 

 119Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan 

Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis, 

Vol XI, No. 2, (Desember 2011), h. 247. 
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zakat dengan berbagai dalih yang tidak bisa dibenarkan, hal ini berakhir setelah 

ditumpas pasukan muslim dibawah komando khalifah pertama. Di masanya, 

khalifah mengambil langkah tegas mengenai pengumpulan serta sangat 

memperhatiikan keakuratan perhitungan zakat.120 

Di masa Umar bin Khattab zakat menjadi salah satu instrument kebijakan 

fiscal guna meningkatkan dan membangun jaminan sosial keummatan. Beberapa 

kebijakan mengenai perluasan objek zakat dilakukan seperti diberlakukannya 

zakat kuda dan kharaj. Serta menghapus penerimaan zakat bagi muallaf. 

Kewajiban yang diberlakukan khalifa bertujuan mengubah fatwa sesuai realitas 

social saat itu bukan untuk mengubah hukum ataupun menyepelekan ketentuan 

hukum dan ayat-ayat al qur’an.121 

Pada masa Utsman bin Affan terdapat dua macam pengelolaan zakat, 

yaitu: 1) zakat al-amwal azh-zhahirah (harta benda yang tampak), meliputi 

binatang ternak dan hasil bumi dan 2) zakat al-amwal al-bathiniyah (harta benda 

tak kentara) seperti uang, barang perniagaan, emas, perak dan perhiasan lainnya. 

Zakat katergori pertama dikumpulkan dan dikelola negara sedangkan kategori 

zakat al-amwal al-bathiniyah pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing 

individu sebagai self assesment.122 Administrasi zakat mengalami kemunduran 

meski kekayaan dan jumlah zakat melipah  dan mencukupi kebutuhan mustahik 

 
 120Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, h. 11. 

 121Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan 

Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis, 

Vol XI, No. 2, (Desember 2011), h. 248-249. 

 122Faisal,“Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan 

Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis, 

Vol XI, No. 2, (Desember 2011), h. 249. 
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hal ini disebabkan kebebasan yang diberikan khalifah kepda individu dan amil 

dalam pendistribusian zakat. Meski keputusan ini dilatarbelakangi keinginan 

untuk meniminimalkan biaya pengelolaan zakat, mekanisme zakat tersebut justru 

memicu permasalahan mengenai transparansi distribusi zakat, dimana amil justru 

membagikan zakat tersebut kepada keluarga dan orang dekat mereka. Hal ini ikut 

pula memicu penurunan kepercayaan umat kepada khalifah dan setelah wafatnya 

Utsman bin Affan dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, praktek zakat secara 

individual semakin marak dilaksanakan.123 Pelajaran penting dari pengelolaan 

zakat di masa awal adalah bahwa determinan utama dari kinerja zakat adalah 

kepercayaan publik dan kepatuhan membayar zakat. Rendahnya kinerja zakat 

berkolerasi erat dengan kepatuhan membayar zakat dan kepercayaan publik.124 

3. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia 

Fase pengelolaan zakat di indonesia terjadi dalam beberapa fase sejalan 

perkembangan sosial politik, dimulai dari fase kerajaan islam, fase penjajahan, 

kemerdakaan dan fase reformasi. 

Pada masa-masa awal kerajaan Islam berdiri di tanah Nusantara. Kerajaan 

Islam Aceh, Demak, Banjar, dan lainnya telah menetapkan sistem pengelolaan 

zakat meski masih menggunakan manajemen pengelolaan sederhana. Di Kerajaan 

Aceh, zakat dibayarkan kepada badan penarik zakat dan pajak yang ditangani oleh 

 
 123Direktorat Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 

Modul Penyuluhan Zakat, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 23. 

 124Direktorat Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 

Modul Penyuluhan Zakat Modul Penyuluhan Zakat, h. 23 
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pejabat-pejabat kerajaan. Sedangkan di kerajaan Banjar, pembayaran zakat dan 

pajak diserahkan kepada mantri bumi yang memiliki keahlian di bidangnya.125 

Pembayaran zakat sempat tersendat dimasa pendudukan kolonial 

Belanda, sekutu dan Jepang. Hal ini dikarenakan penjajah mengetahui bahwa 

disrtribusi zakat digunakan untuk mendanai perlawanan yang terjadi di daerah-

daerah sehingga penjajah melarangnya. Barulah kemudian di awal abad kedua 

puluh, kolonial mencabut larangannya dengan menerbitkan peraturan dalam 

ordonantie pemerintahan Hindia Belanda No. 6200 tanggal 28 februari 1905 yang 

menyatakan tidak akan ikut campur dalam pengelolaan zakat dan pengelolaannya 

diserahkan kepada umat Islam sepernuhnya.126 

Pada fase kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah 

menyebutkan dalam pasal 29 yang membolehkan menjalankan syariat Islam dan 

pada pasal 34 bahwa anak-anak, fakir miskin adalah tanggung jawab negara. 

Pelaksanaan zakat fitrah terjadi di tahun 1925 setelah dikeluarkannya surat edaran 

dari Kementerian Agama. Di masa orde baru pergolakan persaingan antara 

nasionalis, islamis dan sekuler mencipta kondisi psikologis situasi yang kurang 

baik. Hal ini menjadikan pengelolaan zakat tidak optimal dan hanya berkisar 

diantara individu. Hubungan pemerintah dengan pengelolaan zakat menimbulkan 

saling curiga. 

 
 125Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan 

Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis. 

Vol XI, No. 2, (Desember 2011),  h. 258. 

 126Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan 

Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis. 

Vol XI, No. 2, (Desember 2011),  h. 259. 



54 
 

 
 

Di pemerintahan orde baru tahun 1968 pemberian ruang dalam 

pengelolaan zakat diberikan dengan terbitnya Keputusan Presiden 

No.7/PRIN/10/1968 sehingga dibentuklah badan amil zakat, infak dan shadaqah 

(BAZIS) yang dimulai dari DKI, Kalimantan Timur (1972), Sumatera Barat 

(1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975),  Sumatera Selatan dan Lampung (1975), 

Kalimantan Selatan (1977) Sulawasi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985). 

Satu daerah dengan daerah yang lain memiliki tatacara yang berbeda hal ini 

memunculkan permasalahan dalam hal sinergi dan mekanisme kerjasama baik 

antar lembaga, pemerintah maupun swasta. 

Di tahun 1989 Menteri Agama  mengeluarkan instruksi tentang 

pembinaan infak, zakat dan sedekah terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang 

menyelenggarakan pengelolaan infak, zakat dan sedekah untuk lembaga 

pendidikan Islam dan bentuk lainnya. Keputusan pembinaan Badan Amil Zakat, 

Infak dan Shadaqah diterbitkan di tahun 1991 dalam keputusan Menteri Agama 

dan Menteri Dalam Negeri No 29 & 47. Serta Pedoman Pembinaan teknik BAZIS 

dalam intruksi Menteri Agama No.5. 

Pada masa reformasi, Pengelolaan zakat semakin massif dari tingkat 

nasional hingga lokal di tahun 1999. Keleluasaan dalam pengelolaan zakat ini 

terjadi setelah disahkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang 

pengelolaan zakat. Hal ini melahirkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

untuk level nasional serta Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk level 
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daerah. Pembentukan BAZNAS berdasarkan Kepres No. 8/2001 tanggal 17 

Januari 2001.127 

Undang-undang No. 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 

tahun 2014  tentang pengelolaan zakat merupakan undang-undang terbaru terikat 

pengelolaan zakat dan merupakan instrument dasar yang memperkuat sistem 

pengelolaan zakat. Hal ini meliputi proses pengumpulan, pengelolaan, pelaporan, 

pendistribusian, dan audit atas dasar transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.128 

Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang 

merupakan Undang-undang pengganti No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan 

zakat yang sebelumnya menjadi acuan hukum dalam pengelolaan zakat di 

Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi acuan dalam tata organisasi dan tata 

kelola pengelolaan zakat Indonesia hingga hari ini.129 

 
 127Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan 

Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis. 

Vol XI, No. 2, (Desember 2011), h. 262. 

 128BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, h. 19. 

 129BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, h. 20. 



 

56 
 

BAB IV 

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT 

A. Sistem Pengelolaan Zakat di Era Umar bin Khattab 

Tidak ada pekerjaan yang bisa berhasil secara instan, dibutuhkan 

manajemen yang baik sebagai syarat keberhasilan suatu upaya pekerjaan, yaitu 

dengan melakukan langkah-langkah manajemen di dalamnya seperti, 

perencanaan, pelaksanaan untuk mengeksplorasi daya dan mengkoordinasikan 

dalam perspektif pengawasan dan pengarahan demi merealisasikan tujuan yang 

akan dicapai. 

Dalam mengelola zakat dan harta baitul mal lainnya, Umar merencanakan 

dan menetapkan sistem yang teliti dan bijaksana, mengatur lembaga zakat dan 

mengembangkannya, mengutus orang-orang yang dipercaya untuk 

mengumpulkan harta dari segala penjuru Negara Islam serta adil dalam 

pemungutan dan distribusi zakat tanpa mengurangi hak-hak baitul mal lainnya.137 

Berikut beberapa kebijakan dan sistem pengelolaan zakat Umar bin Khattab di 

masanya: 

1. Pembentukan baitul mal 

Zakat dan baitul mal adalah dua institusi asas fiskal dalam Islam yang 

tidak dapat dipisahkan. Sejak era Rasulullah saw masih hidup baitul mal telah 

resmi menjadi lembaga formal yang mengelola keuangan negara di masa Umar 

bin Khattab. Lembaga ini dipimpin oleh sahabat Abdullah bin Arqam, 

Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari dan Mu’ayqib bertindak sebagai wakil. Seiring 

 

 137Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar bin Khattab, h. 377. 
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dengan perkembangan wilayah  Islam, baitulmal dibentuk disetiap wilayah 

kekuasaan Islam dan menugaskan pejabat perbendaharaan negara disetiap 

wilayah. Dalam pengelolaannya Umar membentuk lembaga dalam baitul mal 

yang bertugas mengatur pemasukan dan distribusi dana zakat berupa dana 

tunjangan dan jaminan social kepada individu-individu yang berhak sesuai dengan 

dengan ketentuan yang ditetapkan, hal ini dikenal dengan system diwan. Selain itu 

pengawasan baitul mal diterapkan secara independent dengan memisahkan tugas-

tugas administrasi dan akuntansi perangkat negara dan sebagai bentuk tanggung 

jawab dan profesionalitas lembaga dalam pencatatan administrasi dan pengelolaan 

keuangan, pengurus baitul mal memberikan laporan secara berkala kepada 

eksekutif pemerintah.138 

Beberapa departemen juga didirikan khalifah untuk mendistribusikan 

dana Baitul mal, yaitu; 139 

a. Departemen Pelayanan Militer. Fungsi departemen ini adalah mendistribusikan 

bantuan kepada veteran dan orang-orang yang terlibat peperangan. Besaran 

dana yang disalurkan disesuaikan dengan jumlah tanggungan keluarga 

penerima bantuan. 

b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Pembayaran gaji para hakim dan 

eksekutif pemerintah dilakukan di departemen ini. Penentuan besaran gaji 

didasarkan dua hal, yaitu: sama besarannya dan sebatas kecukupan yang 

 
 138Dwi Hidayatul Firdaus, “Analisis Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab Perspektif 

Ekonomi Bisnis”, At-Tahzib, Vol 1, No. 2 (2013), h. 268-269. 

 139Dwi Hidayatul Firdaus, “Analisis Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab Perspektif 

Ekonomi Bisnis”, At- Tahzib, Vol 1, No. 2 (2013), h. 269. 
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dibutuhkan keluarga. Dan tetap dalam batas kewajaran jika terjadi perbedaan 

besaran pendapatan yang diberikan. 

c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Fokus departemen ini 

menyalurkan dana bagi tenaga pendidik dan muballig berserta keluarga yang 

ditanggungnya. 

d. Departemen Jaminan Sosial. Tujuan dari departemen ini adalah agar pihak-

pihak yang berhak tidak terabaikan kebutuhan hidupnya yang secara berkala 

disantuni dari harta baitul mal, seperti yang tercatat dalam daftar bantuan fakir 

dan miskin yang dikelola departemen ini. 

Pendapatan baitul mal dikelompokkan dalam dua kategori pendapatan, 

yaitu pendapatan rutin seperti, zakat, infak, sedekah, kharaj, usyr, pajak yang 

diperlukan serta jizyah. Terdapat pula pendapatan temporer seperti harta rampasan 

perang (ghanimah dan fa’i) serta harta tanpa ahli waris.140 

2. Pengumpulan zakat 

Untuk mengumpulkan zakat Umar mengutus petugas-petugas pengumpul 

zakat kepercayaannya untuk menarik zakat dari para muzakki dari penjuru negara 

Islam. Dalam penarikan zakat, Umar membuat kebijakan terkait perluasan objek 

zakat, diantaranya ditetapkannya zakat kuda yang tidak pernah dilakukan di 

zaman sebelumnya.  

Masifnya perdagangan kuda di Syiria dan wilayah kekuasaan Islam 

menjadi cikal bakal penarikan zakat kuda di masa itu. Maraknya perdagangan 

komositas kuda membuat kaum muslim mengusulkan tentang kewajiban zakat 

 
140Danil Setiawan, “Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa Umar 

bin Khattab r.a”, Al Amwal, Vol 1, No. 2, (2019), h. 129. 
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kuda kepada khalifah, usul ini ditanggapi Umar dengan memberikan instruksi 

kepada setiap gubernur wilayah guna melakukan penarikan zakat kuda 

kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak seperti budak 

serta fakir dan miskin.141  

Penambahan objek zakat pada masa itu ditetapkan sesuai dengan keadaan 

masa itu, dimana terdapat pendapatan dan keuntungan yang sangat besar dari 

penjualan kuda. Hal ini sesuai dengan penarikan zakat untuk barang-barang yang 

memiliki produktifitas.142 

Umar juga menarik zakat dari hasil pertanian, zakat perdagangan dan zakat 

peternakan seperti seperti unta, kambing, domba, dan sapi. Kecuali pada tahun 

ramadhah di tahun 18 hijriah dimana terjadi krisis akibat paceklik.  

Menghadapi persoalan krisis paceklik di tahun 18 H atau kita kenal dengan 

krisis Ramadah, Umar menerapkan manajemen  krisis yang rapi  untuk 

menanggulangi krisis tersebut, salah satunya yaitu menunda penarikan zakat dari 

hewan-hewan ternak yang terdampak krisis. Pemberian dispensasi dalam 

penarikan zakat dilakukan khalifah dengan mengakhirkan penarikan zakat di 

tahun tersebut dan tidak mengambilnya kecuali setelah kondisi stabil kembali 

menjadi kebijakan yang ikut diterapkan khalifah dalam menghadai kondispi krisis 

dan situasi ekonomi yang tidak stabil. Di tahun Krisis tersebut, Umar tidak 

mengutus petugas pengumpul zakat dan menunda penarikan zakat, barulah 

kemudian di tahun selanjutnya setelah masa krisis berlalu Umar menugaskan para 

 
 141Jaribah Ahmad Al-Haritsi, Fikih Eonomi Umar bin Khattab. 260. 

 142Achmad Farid dan Ahmad Hafidz Lubis, “Kontekstualisasi Dakwah Melalui Zakat 

Perspektif Umar bin Khattab”, Dakwatuna: Jurnal Dakwaah dan Komunikasi Islam, Vol. 2, No. 2 

(Agustus, 2016), h. 73. 
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petugas pengumpul zakat serta menarik dua zakat dari pemilik hewan untuk 

menutupi zakat tahun sebelumnya dan zakat tahun sekarang.143 

3. Distribusi Zakat 

Sistem distribusi zakat di masa umar bin khattab menggunakan sistem 

desentralisasi zakat. Siti Aisyah dan Nurizal Ismail dalam penelitiannya mengenai 

manajemen distribusi zakat di era Umar bin Khattab, dimana dijelaskan bahwa 

sistem distribusinya menggunakan sistem desentralisasi zakat yaitu zakat-zakat 

yang dikumpulkan di wilayah tersebut didistribusikan pula di wilayah yang sama, 

jika delapan asnaf tidak ditemukan di wilayah tersebut, maka zakat disalurkan 

kepada wilayah terdekat, jika tidak ditemui lagi barulah kemudian disalurkan 

kepada negara tetangga. Jika terjadi surplus zakat yang di distribusikan di tingkat 

lokal, kelebihan tersebut akan disimpan sebagai dana darurat dan dibagikan 

kepada kelompok penerima zakat yang dikelola di baitul mal pusat.144  

Pada tahun Ramadah, pengelolaan zakat tidak terpusat lagi di tingkat lokal 

atau masing-masing daerah, sehingga daerah-daerah yang terkena dampak krisis 

dan kesulitan akan dibantu daerah yang memiliki kelapangan harta dan pangan 

dengan menyalurkan zakat kepada daerah yang membutuhkan tersebut. 

Menghadapi tahun krisis Ramadah, Umar bin Khattab merancang manajemen 

penangan krisis dengan merampingkan pembiayaan dan fasilitas yang dinikmati 

pejabat pemerintah, menetapkan pemerataan bahan pangan agar tidak terjadi 

penumpukan di wilayah-wilayah tertentu. Khalifah juga berkoordinasi dan 
 

 143Jaribah Ahmad Al-Haritsi, Fikih Eonomi Umar bin Khattab, h. 382. 

 144Siti Aisyah dan Nurizal Ismail, “The Distribution of  Zakah at The Time of Caliph 

Umar bin Khattab”, Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, Vol 3 No 2 (November 2019), 

h. 76. 
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bersurat dengan gubernur-gubernur di luar jazirah arab yang berkelapangan agar 

mengirimkan bantuan pangan, hewan ternak dan logistic secara bahu membahu. 

Setelah bantuan datang Umar membekali para pengungsi untuk kembali pulang ke 

kampung halamannya serta mendistribusikan bantuan logistik ke daerah yang 

terdampak paceklik. Akses-akses perjalanan ke daerah-daerah wilayah Islam juga 

dibuka dan dipermudah oleh khalifah sehingga bantuan logistic dapat segera 

didistribusikan hingga dampak dari krisis tahun Ramadah dapat diatasi.145 

Delapan golongan asnaf yang menjadi sasaran distribusi zakat diatur 

dalam surah At-Taubah/9: 60. Sasaran zakat yang disebutkan dalam ayat diatas  

meliputi; fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fii 

sabilillah dan ibnu sabil. Salah satu kebijakan distribusi zakat Umar bin Khattab 

yang cukup kontroversional yaitu terkait dengan penghentian pemberian zakat 

kepada golongan muallaf. Pemberian zakat kepada muallaf dimaksudkan agar 

hatinya semakin condong kepada Islam hingga menjadi muslim atau agar mereka 

menahan diri untuk tidak mengganggu dan melakukan kejahatan kepada kaum 

muslim.146 

Alasan yang mendasari penghentian pemberian zakat kepada kelompok 

muallaf ini adalah karena di masa itu stabilitas dan kondisi islam sudah ideal dan 

tidak dikhawatirkan lagi akan terjadi pemurtadan. Diantara mereka yang tergolong 

muallaf di masa itu ada Suhail bin Amr, Aqra’ bin Habis dan Muawwiyah bin Abi 

 
 145“Sejarah Pengelolaan Zakat pada Masa Umar bin Khattab” dompetdhuafa.org, 28 

oktober 2020. https: // dompetdhuafa.org  /id/berita/detail. (16 desember 2020). 

 146Achmad Farid dan Ahmad Hafidz Lubis, “Kontekstualisasi Dakwah Melalui Zakat 

Perspektif Umar bin Khattab”, Dakwatuna: Jurnal Dakwaah dan Komunikasi Islam, Vol. 2, No. 2 

(Agustus, 2016), h. 77. 

https://sharianews.com/
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Sufyan dan sebagian besarnya dipandang sebagai orang kaya dan mampu 

sehingga penghentian pemberian zakat diterapkan oleh khalifah Umar.147 

Penghapusan kewajiban zakat atas muallaf yang dilakukan Umar tidaklah 

menyalahi dan mengubah hukum dan ayat-ayat Qur’an, semata ijtihad ini diambil 

khalifah dan disesuaikan realitas sosial di masa tersebut yang berbeda dengan 

masa Rasulullah Saw.148 

4. Pendayagunaan zakat 

Pendayagunaan zakat berhubungan erat dengan tata cara, tata kelola, dan 

pendistribusian yang tepat dan efisien sehingga capaian pemanfaatan sumber daya 

zakat mencapai titik maksimum untuk mewujudkan kemaslahatan umat.149  

Terdapat dua jenis pendayagunaan zakat diantaranya pendayagunaan 

bersifat konsumtif dan produktif, sebagai berikut:150  

1. Bersifat konsumtif berarti zakat yang disalurkan kepada mustahik bersifat 

sesaat dan tidak disertai target mencapai kemandirian musahik. Distribusi zakat 

ini diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu:  

a. Konsumtif tradisional 

Zakat yang dibagikan dalam jenis ini merupakan pola program jangka 

pendek dalam menanggulangi persoalan mustahik, dimana zakat dibagikan 

 
 147El-Fikri, Sejarah Ibadah, h. 76. 

 148Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia (Pendekatan 

Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis. 

Vol XI, No. 2, (Desember 2011), h. 248. 

149Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh 

Lembaga Zakat dalam  Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, JEBIS, Vol. 1, No. 1, (2015), h. 93. 

 150Yusuf Afandi, “Penyaluran  Zakat, Konsumtif vs Produktif”, sharianews.com, 26 

februari 2019. https: // sharianews.com /posts/home/ zakatinsight. (18 desember 2020) 

https://sharianews.com/
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langsung untuk pemenuhan kebutuhan harian. Seperti pembagian zakat fitrah 

kepada fakir miskin baik berupa uang ataupun beras. 

b. Konsutif Kreatif 

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan 

membantu orang miskin dalam mengatasi permasalah sosial dan ekonomi yang 

dihadapi. Pola penyaluran ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

konsumsi penerima zakat serta kebutuhan yang terhubungan dengan tingkat 

kesejahteraan social, psikologis, atau peningkatan  SDM. Seperti pemberian 

bantuan pelatihan, keterampilan non formal ataupun beasiswa.  

2. Bersifat Produktif. Disitribusi zakat secara produktif adalah pola 

penyaluran zakat yang menargetkan kemandirian mustahik sebagai hasil akhir. 

Pola zakat ini diklasifikasikan menjadi dua, sebagai berikut; 

a. Produktif Tradisional 

Zakat yang disalurkan bertujuan agar digunakan mustahik  membuka dan 

menciptakan suatu peluang usaha. Barang yang diberikan bisa dalam bentuk 

komoditas produktif seperti bantuan hewan ternak sapi atau kambing. 

b. Produktif Kreatif 

Zakat yang disalurkan dapat berupa pemberian modal bergulir, baik 

digunakan untuk pemodalan pengembangan usaha atau pembangunan tempat 

usaha pedagang dan pengusaha kecil.151 

 

 151Yusuf Afandi, “Penyaluran  Zakat, Konsumtif vs Produktif”, sharianews.com, 26 

februari 2019. https: // sharianews.com /posts/home/ zakatinsight. (18 desember 2020) 

https://sharianews.com/
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Praktek zakat seperti ini pernah dicontohkan Nabi Muhammad saw dengan 

memberikan Umar bin Khattab modal usaha dari harta zakat. Sebagaimana sabda 

Rasulullah saw: 

“Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya (Umar bin Khattab) 

mudah-mudahan Allah meridhai mereka, bahwasanya Rasulullah saw 

pernah memberikan Umar bin Khattab suatu pemberian, lalu Umar berskata:  

‘berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya’ Nabi bersabda, 

‘Ambilah dahulu setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan 

kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini, 

sedangkan engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka 

ambillah. Dan mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan 

nafsumu” (HR. Muslim)152 

 

 Pendayagunaan zakat yang berhasil ditandai dengan tercapainya tujuan 

dari pelaksanaan zakat, yaitu terciptanya kemandirian ekonomi mustahik dan 

tercapainya kesejahteraan umat. Di masa Umar bin Khattab pendayagunaan zakat 

berada pada tahap maksimum dengan berlimpahnya dana zakat dan tidak 

ditemukan lagi penerima zakat. Muadz bin Jabal adalah pengurus zakat dari masa 

Nabi Muhammad saw hingga masa Umar yang ditugaskan mengumpulkan zakat 

di wilayah Yaman. Di tahun pertama Muadz mengirimkan ke Baitul mal pusat di 

Madinah sebanyak 1/3 harta zakat yang diperoleh dari Yaman. Namun khalifah 

Umar mengembalikannya dan berkata bahwa khalifah tidak mengutus Muadz 

sebagai pengumpul upeti dan hendaknya membagikan harta-harta zakat tersebut 

kepada penerima-penerima zakat di wilayah itu. Muadz menimpali bahwa ia tidak 

menemukan orang miskin di wilayah itu, jikapun ditemukan ia tidak akan 

mengirmkannya kepada khalifah. Di tahun-tahun selanjutnya Muadz tetap 

 
 152Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maram, (Damaskus: Imaratullah, t.t), h. 137. 
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mengirimkan harta zakat yang kembali ditolak oleh khalifah Umar. Muadz 

berkata, ” saya tidak menemukan seorangpun disana yang membutuhkannya.”153 

Sistem pengelolaan zakat yang dilakukan Umar bin Khattab tidak lain 

adalah sebagai bentuk pengaplikasian perintah Allah yang tercatat dalam nash 

ilahi yang mewajibkan zakat diantaranya dalam QS. At-Taubah/9: 103; 

                                   

                     

 
Terjemahnya 

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah   untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 

Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah/9 : 103)154  

B. Pola Manajemen Pengelolaan Zakat Umar bin Khattab 

 Meskipun di zaman Umar teori tentang manajemen belum tersistemasi 

seperti teori manajemen sekarang. Namun jika dicermati, secara umum 

pengelolaan zakat di masa Umar bin Khattab telah menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen modern seperti; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengarahan serta pengawasan. Adapun pola manajemen pengelolaan zakat Umar 

bin Khattab sebagai berikut; 

1. Perencanaan  

 
 153Siti Aisyah dan Nurizal Ismail, “The Distribution of  Zakah at The Time of Caliph 

Umar bin Khattab”, Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, Vol 3 No 2 (November 2019), 

h. 76. 

 154Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010), h 203 
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Perencanaan dimulai dengan perumusan rancangan serta perencanaan 

organisasi dan program kerja. Hal ini ditandai dengan dibentuknya  baitul mal 

serta diwan yang bertugas mengurus arus masuk pendapatan dan pengeluaran 

termasuk zakat di dalamnya, mengatur sasaran distribusi serta penyalurannya 

kepada individu-individu yang telah ditetapkan syariat dan keputusan khalifah. 

Pengumpulan, perluasan objek zakat serta pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat di masa Umar bin Khattab tidak terlepas dari fungsi perencanaan yang 

dijalankan dengan baik.  

2. Pengorganisasian  

 Pengorganisasian dengan struktur peran dalam suatu lembaga 

memungkinkan untuk mengatur sumber daya manusia di dalamnya. Proses ini 

menetapkan alokasi dan pengaturan pekerjaan antar SDM.155 Umar bin Khattab 

dalam menjalankan fungsi organisasi, secara selektif menunjuk sahabat-sahabat 

yang terpercaya dan memiliki kompetensi di bidangnya untuk menjalankan peran 

dan menetapkan tugas yang sesuai, seperti ditugaskannya Abdullah bin Arqam 

menjadi kepala baitul mal, Abdurrahman bin Ubaid dan Mu’ayqib menjalankan 

peran sekertaris dan pegawai-pegawai lain pada bidang-bidang khusus yang 

ditugaskan, seperti Muadz bin Jabal yang bertugas mengumpulkan zakat di 

Yaman. Salman bin Rabiah sebagai petugas pembagi ghanimah, Utsman bin 

Hanif sebagai petugas kharaj untuk mengukur tanah di Irak dan menetapkan 

jumlah dan penghitungannya serta ditingkat lokal, baitul mal dipimpin oleh 

 
 155BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, h. 10. 
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petugas yang diseleksi khalifah yang bebas dari pengawasan amir atau gubernur 

wilayah.156 

Pengorganisasian dalam lembaga zakat bertujuan untuk memudahkan 

pemertaan distribusi zakat yang adil sehingga tujuan dari pelaksaaan zakat dapat 

tercapai. 

3. Pelaksanaan  

Pelaksanaan memerlukan koordinasi dalam upaya mencapai hasil yang 

baik. Dalam pelaksanaan dibutuhkan pula peran pemimpin yang tidak hanya 

memimpin namun juga memotivasi dan mengarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi.157  

Umar dalam perannya sebagai pemimpin, terkenal akan ketegasannya 

bahkan dikalangan para pejabat dan petugas negara, beliau tidak segan menegur 

dan mengingatkan akan peran mereka, bahkan memecat mereka jika menyalahi 

aturan. Umar juga mengingatkan setiap pejabat pemerintah untuk tidak menutup 

mata dari keadaan rakyat dan menutup telinga dari mendengarkan aspirasi 

mereka. 158 

Dalam memutuskan ijtihad dan melaksanakan kebijakan Umar berpatok 

pada ketentuan syariat dan kemaslahatan Umat. Garis politiknya ia bangun atas 

dasar prinsip kebenaran, keadilan dan persamaan. Sehingga tak ada seorang pun 

rakyatnya yang merasa lebih baik dan memiliki keutamaan dibanding yang 

 
 156Fitmawati, “Manajemen Baitul Mal Pada Masa Umar bin Khattab ra; Sebuah Tinjauan 

Sejarah”, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol. 19, No.1, (2019), h. 19. 

 157Fitmawati, “Manajemen Baitul Mal Pada Masa Umar bin Khattab ra; Sebuah Tinjauan 

Sejarah”, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol. 19, No.1, (2019), h. 20. 

 158Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr As-Suyuthi, Tarikh Al-Khulafa’ , h. 148. 
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lainnya. Di dukung dengan kemampuan strategis serta manajerial yang mumpuni 

Umar berhasil membawa ijtihad dan program-program pemeritahannya 

mewujudkan kemaslahatan umat.159 

4. Pengawasan 

Pengawasan dalam prinsip manajemen Islam bersifat eksternal dan 

mengedepankan prinsip eksternal. Pengewasan eksternal adalah pengawasan dari 

orang lain baik atasan ataupun masyarakat umum, sedangkan pengawasan internal 

adalah sikap tanggungjawab individu untuk berprilaku amanah dan adil dalam 

mengemban pekerjaannya.160 

Dalam pengawasan eksternal Umar kerap meneliti keadaan rakyatnya 

dengan berkeliling di kampung-kampung, hal ini dilakukan untuk meneliti kinerja 

pegawai publik sebagai pelayan umat serta menjaga rakyat dari kesewenangan 

pelayan masyarakat baik dari petugas harta zakat ataupun petugas pemerintahan. 

Umar juga menetapkan penghitungan harta dari calon pegawai khususnya 

gubernur sebelum diangkat dan setelah masa jabatan selesai harta kekayaan akan 

kembali diaudit, kelebihan harta yang ditemukan dari hasil audit dan tidak dapat 

dipertanggung jawabkan akan dikembalikan ke dalam perbendaharaan baitul 

mal.161 

Konsistensi Umar dalam pengawasan harta baitul mal dan independensi 

baitul mal sebagai lembaga yang mengatur dana zakat dan dana-dana baitul mal 

 
 159Ibrahim Al-Quraibi, Tarikh Khulafa’, h. 412 

 160Ahmad Ibrahim Abu Sin, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), h. 120 

 161 Fitmawati, “Manajemen Baitul Mal Pada Masa Umar bin Khattab ra; Sebuah Tinjauan 

Sejarah”, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol. 19, No.1, (2019), h. 23. 



69 
 

 
 

lainnya menjadi keberhasilan dalam pengawasan harta di masa Umar bin Khattab. 

Tidak adanya intervensi dari pejabat eksekutif terhadap pembagian harta baitul 

mal mencegah adanya praktik penyelewengan dana baitul mal dari pihak 

pemerintah, dan dana baitul mal dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang 

memiliki hak di dalamnya.162 

Dibentuknya diwan berfungsi mencatat pemasukan, daftar mustahik dan 

distribusi serta pengeluaran baitul mal termasuk diantaranya penyaluran dana 

zakat kepada mustahik. Pelaporan secara berkala mengenai arus pengeluaran yang 

dilakukan petugas baitul mal ini memudahkan Umar bin Khattab untuk 

mengawasi perputaran dana dan kinerja petugas zakat dan baitul mal. 

C. Komparasi Pengelolaan Zakat di masa Umar bin Khattab dan di Indonesia 

 Indonesia dalam pengelolaan zakatnya merujuk pada Undang-undang No. 

23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimana pengelolaan zakat dikelola oleh 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi dari pemerintah 

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat bertugas menghimpun, 

distribusi dan pemanfaatan zakat. Tata kelola zakat Indonesia didasarkan pada 

inovasi dan kreatifitas program tiap-tiap lembaga amil zakat serta pendistribusian 

dilakukan berdasarkan skala prioritas.163  

Dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia, Indonesia masih memerlukan 

terobosan pengelolaan untuk memaksimalkan potensi penghimpunan, distribusi 

dan pendayagunaan zakat. Hal ini tercermin dengan tingginya angka kesenjangan  

 
 162Dwi Hidayatul Firdaus, “Analisis Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab Perspektif 

Ekonomi Bisnis”, At-Tahzib, Vol 1, No. 2 (2013), h. 268 

 163Husna Hidayatie, “Analisis Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia” Skripsi 

(Banjarmasin, Politeknik Negeri Banjarmasin,2018), h.11. 
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antara pendapatan dan potensi zakat Indonesia. Di tahun 2016 potensi zakat 

menyentuh angka 286 triliun, dari potensi tersebut baru 3,5% yang dikelola atau 

sekitar  8 triliun.164  

Melihat tingginya kesenjangan antara pengelolaan zakat di Indonesia dan 

Pengelolaan zakat di masa Umar bin Khattab yang pernah mengalami masa 

kejayaan, berikut adalah perbandingan pengelolaan diantara dua era tersebut:  

1. Negara sebagai regulator zakat 

Pengelolaan zakat di masa Umar bin Khattab menjadikan negara atau 

pemerintah sebagai regulator yang berhak memberikan konsekuensi hukum jika 

ada muzakki yang menolak membayarkan zakatnya. Zakat ditetapkan menjadi 

salah satu instrumen kebijakan fiskal dan diawasi oleh negara, hal ini 

mengharuskan diterapkannya sistem yang transparan hingga masyarakat memiliki 

kepercayaan terhadap pengelolaan zakat negara.  

Di Indonesia meski tendapat Undang-undang yang mengatur tentang 

zakat. Regulasi tersebut terbatas mengatur tata kelola zakat belum termasuk tata 

kelola muzakki dan konsekuensi terhadap muzakki jika lalai membayar kewajiban 

zakatnya.165 

2. Sosialisasi zakat 

Sosialisasi zakat bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang 

kewajiban zakat dan fungsi zakat baik dalam aspek keagamaan maupun aspek 

sosial. Di masa Umar bin Khattab, para amir dan juru dakwah di setiap wilayah 

 
 164BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2017, h. 5. 

 165Muhammad Ridwan Mustafa dan Bayu Taufiq Possumah, “Strategi Pengelolaan Zakat: 

Analisis Komparasi Era Umar bin Abdul Aziz dan Era Sekarang di Indonesia”, JEMASI: Jurnal 

Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 16, No. 1, (2020), h. 7. 
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bertugas untuk menyampaikan sosialisasi terkait kewajiban zakat terhadap harta 

yang telah mencapai nisab, hal ini dikarenakan zakat adalah pondasi utama dalam 

pilar Islam dan keuangan negara Islam. Konsekuensi hukum ditetapkan negara 

jika terjadi pelanggaran terhadap pembayaran kewajiban zakat.166 

Meski berpenduduk muslim mayoritas nyatanya sosialisasi tentang zakat 

di Indonesia masih minim dan pemahaman masyarakat terhadap zakat masih 

terbatas mengenai zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan ramadhan. Penting 

bagi lembaga pengelola zakat, ulama, ustad serta da’i untuk memasifkan 

sosialisasi zakat baik sosialiasi terkait zakat fitrah maupun zakat mal untuk 

menumbuhkan pemahaman muzakki terhadap kewajiban mereka dalam 

menunaikan zakat. Tingkat keimanan dan kesadaran zakat yang masih rendah 

akan menghalangi potensi kemajuan zakat tercapai.167 

3. Integritas dan profesionalitas amil  

Integritas dan profesionalisme amil menjadi ciri amil zakat di masa Umar 

bin Khattab. Hal ini dikarenakan Umar sangat selektif dalam menunjuk para 

petugas zakat. Di masa tersebut profesi amil dilaksanakan sebagai tugas utama 

bukan sekedar pekerjaan sambilan. Kebutuhan dan gaji amil zakat dipenuhi sesuai 

kebutuhan mereka dari harta baitul mal secara adil. Khalifah juga tidak segan 

menegur, meluruskan dan memberikan sanksi jika kiranya terjadi pelanggaran 

oleh petugas negara, bukan hanya petugas amil zakat tapi pejabat pemerintah 

secara keseluruhan. 

 
 166Ali Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar bin Khattab, h. 377. 
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Di Indonesia, kriteria amil zakat dipilih berdasarkan keputusan lembaga 

pengelola zakat dengan mengacu pada ketentuan syariat dan ketentuan lembaga 

begitupula ketentuan terkait gaji didasarkan pada ketentuan institusi masing-

masing. Selain itu belum ada regulasi yang mengatur sanksi amil zakat mengenai 

pendistribusian yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau jika terjadi 

pelanggaran terhadap pengelolaan zakat. 168 

4. Penghimpunan dan distribusi zakat 

Penghimpunan zakat di masa Umar bin Khattab dilakukan dengan 

pengutusan petugas pengumpul zakat ke seluruh penjuru kawasan Islam dan 

menarik zakat dari para muzakki yang mereka datangi. Pendistribusian kepada 

delapan asnaf juga dipusatkan di daerah dimana zakat-zakat tersebut 

dikumpulkan. Distribusi dilakukan secara tepat sasaran dengan mendatangi para 

mustahik dan menyalurkan zakat hingga ke tangan mereka. Jika kebutuhan 

mustahik telah tercukupi dan dana zakat masih surplus, kelebihan tersebut 

dikembalikan ke baitul mal pusat untuk disimpan sebagai dana darurat dan 

kebutuhan delapan asnaf.  

Di Indonesia, penghimpunan zakat disetorkan muzakki melalui lembaga 

amil zakat. Amil zakat bertugas mencari muzakki dengan melakukan berbagai 

pendekatan, baik sosialisasi langsung ataupun menggunakan media cetak dan 

digital. Penyetoran zakat oleh muzakki dilandasi sikap sukarela.169 Dalam hal 

pendistribusian, lembaga zakat mengatur masing-masing tata distribusi dengan 

 
 168Muhammad Ridwan Mustafa dan Bayu Taufiq Possumah, “Strategi Pengelolaan Zakat: 

Analisis Komparasi Era Umar bin Abdul Aziz dan Era Sekarang di Indonesia”, JEMASI: Jurnal 

Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 16, No. 1, (2020), h. 7. 

 169BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, h. 16. 
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menetapkan skala prioritas dalam menyalurkan zakat. Beberapa lembaga amil 

zakat menunggu mustahik untuk penyaluran zakat, sehingga pendistribusian 

dilakukan setelah adanya proposal pengajuan mustahik, hal ini dikarenakan 

penghimpunan dana zakat yang terbatas sedang jumlah mustahik yang 

membutuhkan sangat banyak. Dana zakat yang terbatas juga menyebabkan 

penyaluran zakat masih lebih banyak bertumpu pada penyaluran zakat konsumtif 

dibanding penyaluran zakat yang bersifat produktif.170 

5. Konsistensi dan perhatian pemerintah terhadap pengawasan zakat 

Konsistensi dan perhatian pemerintah terhadap pengawasan zakat sangat 

penting untuk mengawasi kinerja amil dan perkembangan pengelolaan zakat demi 

mencapai tujuan dari pelaksanaan pengelolaan zakat. Umar bin Khattab 

menerapkan pegawasan yang ketat dan teliti terhadap kinerja pengelolaan zakat di 

masa itu, hadirnya diwan atau lembaga yang mengurusi administrasi mengenai 

data-data zakat seperti data pemasukan dan data mustahik untuk distribusi zakat 

juga membantu proses pengawasan dari khalifah terhadap kinerja dan 

keberhasilan pengelolaan zakat. Kesuksesan zakat di masa Umar bin Khattab 

tidak terbatas pada penerapan manajemen pengelolaannya tapi juga ketegasan dan 

kapanilitas khalifah membuat umat memahami Islam secara kaffah, hingga 

membentuk kesatuan sistem termasuk kesadaran dalam membayar zakat. 

Berbeda dengan era Umar bin Khattab dimana pengawasan terpusat 

dilakukan oleh negara. Di Indonesia pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan 

 
 170Muhammad Ridwan Mustafa dan Bayu Taufiq Possumah, “Strategi Pengelolaan Zakat: 

Analisis Komparasi Era Umar bin Abdul Aziz dan Era Sekarang di Indonesia”, JEMASI: Jurnal 

Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 16, No. 1, (2020), h. 10. 
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masing-masing Lembaga amil zakat yang menaungi. Pengawasan ini mencakup 

kinerja amil terhadap perkembangan pengelolaan zakat ataupun lembaga.171 

Dalam pengelolaan Indonesia masih harus berbenah untuk mewujudkan 

kemandirian mustahik melalui peran zakat. Hal ini harus dibarengi dengan 

perbaikan sistem dan adanya pembaruan regulasi zakat tidak hanya terkait 

pengelolaan tapi juga hal hal teknis dan konsekuensi hukum untuk amil dan 

muzakki.  

BAZNAS sebagai lembaga amil zakat nasional yang mewakili negara pun 

harus memiliki database berupa data muzakki dan mustahik sehingga 

maksimalisasi potensi dan pengelolaan zakat bisa optimal dan sesuai sasaran. 

Selain itu sosialisasi dan edukasi mengenai zakat harus terus dimasifkan agar 

yang hartanya telah mencapai nisab tergugah kesadarannya untuk membayarkan 

kewajiban zakat mereka sehingga penghimpunan zakat bisa lebih optimal.  

 

 
 171BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, h. 11. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Sebelumnya berdasarkanbab-bab yang lalu telah dijelaskan penjelasan-

penjelasan penelitian dengan itu penulis mengambil kesimpulan dari hasil 

pembasan tersebut yaitu: 

1. Zakat pada hakikatnya merupakan ibadah, bukan hanya memiliki aspek 

religius tapi juga aspek sosial dalam perbaikan kondisi sosial masyarakat. 

Ibadah zakat tidak hanya mengenai hubungan transendental vertikal 

kepada Tuhan tapi juga mencakup hubungan horizontal kepada sesama 

manusia. Olehnya itu manajemen pengelolaan zakat dibutuhkan untuk 

mewujudkan tujuan dari pelaksanaan ibadah zakat tersebut. Diantara 

tujuan-tujuan digalakkannya zakat adalah sebagai tazkiyatunnafs 

(pembersih jiwa) dan harta, memutus jurang kesenjangan antara pihak 

kaya dan yang tak mampu (miskin) serta dalam jangka panjang berperan 

dalam perbaikan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Adapun role 

model keberhasilan Umar bin Khattab dalam manajemen zakat di 

masanya, tidak jauh dari peranan manajemen pengelolaan zakat yang 

ditata secara teliti dan bijaksana. Penerapan manajemen di masanya 

dimulai dari pencanaan dan penetapan sistem yang efisien, 

pengorganisasian dan pengaturan lembaga zakat, pemilihan secara selektif 

amil zakat yang mengumpulkan harta dari segala penjuru negara Islam, 

adil dalam pemungutan dan distribusi zakat serta konsistensi dan perhatian 
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besar terhadap pengawasan kinerja dan perkembangan pengelolaan zakat. 

Keberhasilan dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat 

mewujudkan maksimalisasi peranan zakat dalam menciptakan 

kesejahteraan dan kemandirian mustahik sehingga di era Umar bin Khattab 

tidak ada penduduk miskin dan terjadi surplus dana zakat. 

2. Di Indonesia, untuk mewujudkan tujuan zakat sebagai pendorong 

perbaikan perekonomian demi pencapaian kesejahteraan maka perlu 

terobosan dalam manajemen pengelolaan zakat yang lebih baik agar lebih 

optimal. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi dan edukasi mengenai 

zakat, diperlukan pula perbaikan sistem pengelolaan dan adanya 

pembaruan regulasi zakat tidak hanya terkait pengelolaan tapi juga hal hal 

teknis termasuk konsekuensi hukum di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk 

memaksimalkan potensi zakat dan pengelolaan zakat di Indonesia. 

B. Saran 

1. Kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan regulasi di tatanan 

pemerintah atau regulator kiranya lebih focus dan perhatian mengenai tata 

pengelolaan zakat Indonesia karena potensi zakat yang begitu melimpah 

dan dalam jangka panjang jika dikelola dengan baik bisa mendorong dan 

mengendalikan perekonomian sehingga falah untuk masyarakat dan 

generasi mendatang bisa tercapai. 

2. Kepada pihak lembaga amil zakat Indonesia agar dapat menjadi tambahan 

informasi dan mencontoh langkah-langkah pengelolaan zakat Umar bin 

Khattab baik dari sisi pemilihan amil yang kompeten dan berintegritas, 
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pola penghimpunan dan distribusi zakat yang tepat sasaran serta 

pengawasan terhadap kinerja lembaga zakat. 

3. Dapat menjadi referensi dan tambahan informasi kepada peneliti 

selanjutnya khususnya penelitian mengenai manajemen pengelolaan zakat. 



 

78 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abu Sin, Ahmad Ibrahim, Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan 

Kontemporer, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008. 

Afandi,  Yusuf, “Penyaluran  Zakat, Konsumtif vs Produktif”, sharianews.com, 26 

februari 2019. https://sharianews.com/posts/home/zakatinsight. (18 

desember 2020). 

Ahmad, Abu Ja’far, Ar-Riyadh An-Nadhirah, Kairo: Al-Maktabah Al-Qayyimah, 

t.th. 

Aisyah, Siti dan Nurizal Ismail, “The Distribution of Zakat at The Time of Caliph 

Umar bin Khattab”, Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law, Vol 3, 

No 2,  (2019). 

Al-Asqalany, Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Damaskus: Imaratullah, t.t 

Al-Buny, Djamaluddin Ahmad, Problematika Harta dan Zakat, Surabaya: Bina 

Ilmu, 1983.  

Al-Ghazali, Abu Hamid, Rahasia Puasa & Zakat, terj. Muhammad Al-Baqir, 

Jakarta, Mizan, 2015. 

Al-Ghazali, Muhammad, Fiqush Shirah, terj. Ibnu Abdil Jamil, Solo: Media 

Insani Press, 2005. 

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin  Khaththab, Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2014. 

Al-Jauzi, Abul Faraj Abdurrahman, Manaqib Amiril Mu’minin ‘Umar bin Al-

Khattab, Cet IV; Beirut: Darul Kitab Al-Arabi, 2001. 

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, terj. Fadhli Bahri, Bekasi: Darul 

Falah, 2009. 

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz X , Cet II; Semarang: 

PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992. 

Al-Mishri, Mahmud, Sahabat-Sahabat Rasulullah,  Jilid I, Jakarta: Pustaka Ibnu 

Katsir, 2012. 

Al-Mubarakfury, Syaikh Shafiyyur-Rahman, Sirah Nabawiyah Cet. XIX; Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2005. 

Al-Quraibi Ibrahim, Tarikh Khulafa’, terj. Faris Khairul Anam, Cet. II; Jakarta: 

Qisti Press, 2012. 

Al-Thahtawi, Ahmad Abdul, 150 Kisah ‘Umar ibn Al-Khattab, Bandung: 

Mizania, 2016. 

Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, Ringkasan Nailul Authar,  Jilid II, 

Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2012. 

https://sharianews.com/


79 
 

 

Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, Ensiklopedi Zakat, Jakarta: Pustaka As Sunnah, 

2010. 

Aqbar, Khaerul dan Azwar Iskandar, “Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam 

Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dan 

Perzakatan di Indonesia” Laa Maisyir, Vol 6, No 2, (Juli 2019). 

Ash-Shalabi, Ali Muhammad, Biografi Umar bin Khattab, Cet. II; Jakarta: 

Ummul Qura, 2018. 

As-Suyuthi, Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakr, Tarikh Al-Khulafa’, 

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011. 

Atabik, Ahmad, ”Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif di Era 

Kontemporer”, ZISWAF, Vol 2, No 1, (Juni 2015). 

Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, Shahih Tarikh Ath-Thabari, terj. 

Abu Ziad Muhammad Dhiaul Haq, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. 

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid III, Jakarta: Gema Insani 

Press, 2011. 

Bastoni, Hepi Andi, Sejarah Para Khalifah,  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008. 

BAZNAS dan BI, Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat, Jakarta: Pusat Kajian 

Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2018.  

BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2017, Jakarta: Pusat Kajian Strategis 

(Puskas) BAZNAS, 2016.   

Beik, Irfan Sayuqi,“Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada 

Masa Umar bin Khattab r.a”, Al Amwal, Vol 1, No. 2, (2019). 

Chaudhry, Muhammad Sharif, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, Jakarta: 

Kencana, 2014. 

Danim,, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2002. 

Direktorat Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 

Modul Penyuluhan Zakat, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013. 

El-Fikri, Sejarah Ibadah, Jakarta: Republika Penerbit, 2014. 

Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia 

(Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit 

Kebenaran Lieven Boeve)”, Jurnal Analisis, Vol XI, No. 2, (Desember 

2011). 

Farid, Achmad  dan Ahmad Hafidz Lubis, “Kontekstualisasi Dakwah Melalui 

Zakat Perspektif Umar bin Khattab”, Dakwatuna: Jurnal Dakwaah dan 

Komunikasi Islam, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2016). 

Firdaus, Dwi Hidayatul, “Analisis Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab 

Perspektif Ekonomi Bisnis”, At-Tahzib, Vol 1, No. 2 (2013). 



80 
 

 

Fitmawati, “Manajemen Baitul Mal Pada Masa Umar bin Khattab ra; Sebuah 

Tinjauan Sejarah”, Jurnal Ilmiah Syiar, Vol. 19, No.1, (2019). 

Furqon, Ahmad, Manajemen Zakat, Semarang: Walisongo Press, 2015. 

Haekal, Muhammad Husain, Umar bin Khattab, Bogor: Litera Antar Nusa, 2002. 

Hart, Michael H, The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History, 

New York: A and W Visual Library, 1978. 

Hasan, Muhammad,  Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif, 

Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011. 

Hasan, Surtahman Kastin, Ekonomi Islam Dasar dan Amalan, Cet. III; Kuala 

Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001. 

Hidayat, Rahmat, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) 

Kabupaten Kulonprogo” Skripsi, Yogyakarta, Fak Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016. 

Hidayatie, Husna, “Analisis Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Malaysia” 

Skripsi, Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, 2018. 

Ibnu Katsir, Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa’ur Rasyidin, terj. Abu Ihsan 

Al-Atsari, Jakarta: Darul Haq, 2004.  

Ibnu Saad, Muhammad, At-Thabaqaat Al- Kubro, Jilid III, London: Leiden Press, 

1597. 

Ibrahim, Ali Husain, At-Tarikh Al-Islami Al- ‘Am, Kairo: Maktabah An-Nahdhah 

Al-Mashriyyah, t.th. 

Jaelani, Aan, “Zakah Management In Indonesia and Brunei Darussalam”, Munich 

Personal RePec Archive (MPRA), No. 71561, (2016). 

Jaluli, Sulaiman, Ekonomi Islam Umar bin Khattab, Yogyakarta: Deepublish, 

2016. 

Janwari, Yadi, Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2016. 

Kahf, Monzer,  Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi 

Islam, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1995. 

Karim, Adimarwan, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006. 

Karim, Syafi’i, Fiqih Ushul Fiqih, Cet. IV; Bandung: Pustaka Setia, 2006. 

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jawa Barat: CV Penerbit 

Diponegoro, 2010. 

Muin, Rahmawati, Manajemen Pengelolaan Zakat, Cet. I; Gowa: Pustaka 

Almaida, 2020. 

Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997. 



81 
 

 

Mustafa, Muhammad Ridwan dan Bayu Taufiq Possumah, “Strategi Pengelolaan 

Zakat: Analisis Komparasi Era Umar bin Abdul Aziz dan Era Sekarang di 

Indonesia”, JEMASI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 

16, No. 1, (2020). 

Namawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada 

University, 1998. 

Nasrullah, Muhammad, “Kebijakan Fiskal dalam Perekonomian Islam di  Masa 

Khalifah Umar bin Khattab”, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol 8, No 1, 

(2010). 

Republik Indonesia, undang undang RI Nomor 23 Tahun 2011, bab 1 pasal 1. 

Sarwat, Ahmad, Seri Fikih Kehidupan (4): Zakat, Cet. I; Jakarta: Du Publishing, 

2011. 

Sarwono, Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,  Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006. 

Setiawan, Danil, “Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal pada Masa 

Umar bin Khattab r.a”, Al Amwal, Vol 1, No. 2, (2019). 

Setiawan, Sakina Rakhma Diah,”Potensi Zakat di Indonesia Sangat Besar, 

tetapi…”, Kompas.com, 07 November 2019. http://www.kompas.com 

/home/money/ (15 Agustus 2020) 

Sudaryono, Metodologi Penelitian, Depok: Rajawali Pers, 2018. 

Sugiono, Metode Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif  dan  

R&D, Bandung: Alfabeta, 2015. 

Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif 

oleh Lembaga Zakat dalam  Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, JEBIS, 

Vol. 1, No. 1, (2015). 

Yani, Dwi, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Oleh Baznas” Tesis, Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2008. 

Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2004. 



 
 

LAMPIRAN 

 

Gambar 1: Al Fiqh Al Iqishadi li Amiril Mukminin Umar ibn Al Khattab 

diterjemahkan oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari dengan judul Fikih Ekonomi 

Umar bin Al-Khattab. 

 

 
 

 

Gambar 2: Biografi Umar bin Khattab karya Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-

Shallabi yang diterjemahkan oleh Ismail Jalili dan Imam Fauji dan diterbitkan 

oleh Ummul Qura. 
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