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PEDOMAN TRANSITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Trasnliterasi Arab-Latin  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba b be ب

 ta t te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r er ر

 zai z zet ز

 sa s es ش

 syin sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d}ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha هـ

 hamzah ’ apostrof ء

 Ya y ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah a a ا َ

 Kasrah i i ا َ

 Ḍammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يَ ا َ  Fatḥah dan ya ai a dan i 

 Fatḥah dan wau iu a dan u ا وَ 

Contoh: 

ٍ فَ   kaifa  :  ك 

لَ   haula :   ه و 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fatḥah dan alif atau ya> a> a dan garis di atas ــ اَََــ ى

 ً  Kasrah dan ya> i> i dan garis di atas ــ

و  Ḍammah dan wau u> u dan garis di atas ــ ـ
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Contoh: 

اتَ   māta  : م 

م ى  ramā  : ر 

ٍ مَ   qīla  : ق 

تَ  و   yamūtu  : ٌ م 

4. Ta>’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta>’ marbūṭah ada dua, yaitu: ta>’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

الأط ف ال ةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl  :  ر 

انف َ ٌ ى ةَ  د  ه ة َضَ اانم    :  al-madīnah al-fāḍīlah 

مَ  ك  ة َانح     :  al-ḥikmah 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

بَّى ا  rabbanā  : ر 

ٍ ى ا  najjainā  : و جَّ

قَ   al-ḥaqq  : انح 

جَ   al-ḥajj  : انح 

 nu’’ima  : و عِّمَ 

وَ  د   aduwwun‘ : ع 
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Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

berharakat kasrah ( ّــ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

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

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

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اال 

(alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: 

سَ   al-syamsu  (bukan asy-syamsu) :  انشَّم 

ن ة ن ز   al-zalzalah  (bukan az-zalzalah) :   انزَّ

ف ة  al-falsafah :  انف ه س 

 al-bila>du :  انب لا دَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

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

Contohnya: 

نَ  و  ر   ta’muru>na :  ت أ م 

 ’al-nau :  انىَّوءَ 

ءَ   ً  syai’un :  ش 

تَ  ر   umirtu :  أ م 
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8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran (dari Al-

Qur’a>n), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 

secara utuh. Contoh: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t Fi> ‘Umu>m al-Lafz} la> bi khus}us} al-sabab 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

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

huruf hamzah. Contoh: 

َالل َ ٌ ه    di>nulla>h  :   د 

Adapun tamarbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jala>lah, 

di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة َالل َ م  ح  َر   ً َف   hum fi> rah}matilla>h  :  ه م 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

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

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

Nas}i>r al-Di>n al-Tu>s 

Abu> Naṣr al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\min al-D}a>la>l 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa sigkatan yang dibukukan: 

swt.  = subh}a>nahu> wa ta’a>la> 

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

a.s.  = ‘alaihi al sala>m 

Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-

Wa>lid Muh}ammad (bukan, Rusyd, Abu> al-Wa>lid Muh}ammad ibn) 

Nas}r Ha>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r Ha>mid (bukan: Zai>d, 

Nas}r Ha>mid Abu> 
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H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 

KBBI  = Kamus Besar Bahasa Indonesia 

 Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صحة = ص

 بدونّهكان = دم

ّعليهّوّسلن = صلعن  صلىّالله 

 طبعة = ط

 بدونّناشر = دن

 الىّاذرها/الىّاذره = الد

 جسء = ج
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ABSTRAK 

Nama : Fitriani 

NIM : 30300118088 

Judul : Orang-Orang yang Berhak Diberi Infaq (Suatu kajian Tafsir 

Tah}li>li> Terhadap QS al-Baqarah/2: 215 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan orang-orang yang berhak 

diberi infaq dalam perspektif al-Qur’an melalui kajian tah{li>li> terhadap QS al-

Baqarah/2: 215, dengan memfokuskan pada tiga pokok permasalahan, yaitu: a) 

Bagaimana Hakikat Orang-Orang yang Berhak Diberi Infaq Berdasarkan QS al-

Baqarah/2: 215 b) Bagaimana Kondisi Orang-Orang yang Berhak Diberi Infaq 

Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 215 c) Bagaimana Urgensi Orang-orang yang 

Berhak Diberi Infak  Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 215 

Dalam menjawab fokus permasalahan tersebut, peneliti menggunakan 

jenis penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif melalui pendekatan tafsir. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode kepustakaan yang bersumber pada data primer dan data sekunder. 

Setelah data terhimpun, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan 

mengikuti pola tafsir tah{li>li>. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan analisis isi (content analysis) dan menggunakan beberapa teknik 

interpretasi di antaranya: interpretasi tekstual, linguistik, sistemis dan sosio-

historis.  

Hasil penelitian dari kajian QS al-Baqarah/2: 215 menunjukkan (a) 

Hakikat orang-orang yang berhak diberi infaq yaitu memberikan sebagian harta 

kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan menghubungkan berbagai 

golongan manusia dalam hubungan keturunan, dalam hubungan kekeluargaan, 

dalam hubungan kasih sayang, dan dalam hubungan kemanusiaan. (b) Kondisi 

orang-orang yang berhak diberi infaq yaitu benar-benar butuh, baik karena masih 

kecil, seorang wanita, mengidap sakit menahun, atau buta. Anak yatim yang 

belum menginjak usia baligh, miskin, musafir, muallaf dan menanggung hutang, 

dan anak yatim yang kaya, mereka berhak mendapatkan santunan batin dari 

kaum muslimin berupa sikap lembut, kasih sayang dan lain-lain. Ibnu sabil, 

kehabisan atau kekurangan dalam perjalanan mungkin karena uangnya habis, 

dicopet atau sebab lainnya. (c) Urgensi orang-orang yang berhak diberi infak 

yaitu membantu orang-orang dalam memenuhi kebutuhan serta melatih diri 

dalam merelakan harta untuk orang lain. 

Penelitian ini perlu untuk diketahui dan dipahami agar tidak ada lagi 

orang yang salah sasaran dalam memberikan infaq sehingga dapat mengurangi 

angka kemiskinan, menjalin silaturahmi yang baik dalam suatu masyarakat serta 

mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dengan adanya penelitian ini sehingga 

kehidupan masyarakat tetap harmonis, aman dan tentram. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Infak merupakan salah satu aktivitas mendistribusikan harta yang dimiliki 

kepada orang lain, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. dan sebagai bentuk 

implikasi sosial secara langsung, serta infak juga merupakan salah satu perantara 

untuk menempuh hidup yang makmur.1 

Di dalam islam, mendistribusikan harta tidak hanya dikatakan sebagai 

infak tetapi ada juga yang dikatakan sebagai zakat dan sedekah. Zakat, infak dan 

sedekah, ketiganya sama-sama mengeluarkan harta untuk mengurangi angka 

kemiskinan, yang membedakan hanya pada waktu pelaksanaan dan bentuk yang 

dikeluarkan.  

Dalam mengeluarkan infak banyak bentuk pendistribusian yang dapat 

dilakukan seperti donasi, infak kotak amal, pembangunan masjid, membantu 

keluarga yang memerlukan dan sebagainya. Dengan banyaknya bentuk 

pendistribusian infak tersebut sehingga ada diantara masyarakat yang 

mengeluarkan infak tidak sesuai dengan sasaran orang yang berhak diberikan 

infak. 

Fenomena sumbangan infak kotak amal yang dapat mengumpulkan jutaan 

rupiah. Kebanyakan pengelola masjid mengolah dana infak untuk mempermegah 

masjid dengan membuat menara masjid yang tinggi, memperbagus mimbar, 

membuat kaligrafi dan peralatan masjid lainnya sehingga pada akhirnya, uang 

infak jamaah banyak tersedot untuk biaya perawatan masjid karena bangunan 

masjid yang mewah butuh biaya perawatan lebih banyak. Sehingga hal ini tidak 

                                                           
1
Oni Sahroni, dkk., Fikih Zakat Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 3-4.  
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memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dari sedemikian banyaknya 

uang infaq yang disumbangkan. Banyaknya orang-orang miskin terlilit hutang, 

anak jalanan yang tidur di jalan, anak yang putus sekolah, keluarga yang 

kelaparan butuh asupan gizi, lantas dimana masjid saat banyaknya hal seperti 

ini.2  

Oleh sebab itu kita harus mengetahui bagaimana pengelolaan dana infak 

yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak adanya salah sasaran dalam 

pengelolaan dana infak dan dana infak tersebut dapat tersalurkan dengan baik 

sehingga memiliki manfaat kepada masyarakat, terutama mereka yang sangat 

membutuhkannya. 

Maraknya fenomena mengeluarkan infak untuk Palestina padahal masih 

banyak masyarakat indonesia yang membutuhkan bantuan infak tetapi 

masyarakat lebih mengutamakan berinfak ke Palestina.3 Islam tidak melarang 

bentuk pendistribusian tersebut tetapi islam memerintahkan untuk membantu 

hidup orang-orang terdekat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya 

terlebih dahulu lalu kepada orang lain yang membutuhkan, sebagaimana yang 

disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 215. 

                          

                           

Terjemahnya: 

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja 
harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 

                                                           
2
Muhammad Irsyad Adi Reja, ‚Mungkin Memang Sebaiknya Kita Berhenti Berinfak di 

Mesjid‛, Mojok.com, 5 September 2020, https://mojok.co/terminal/mungkin-memang-sebaiknya-

kita-berhenti-berinfak-di-masjid/, (20 Juli 2022)     

3
Agus Mulyadi, ‚Berdonasi Untuk Palestina Bukan Berarti Lebih Peduli Kepada Negara 

lain Ketimbang Negara Sendiri‛, Mojok.co, 24 Mei 2021. https://mojok.co/pojokan/berdonasi-

untuk-palestina-bukan-berarti-lebih-peduli-kepada-negara-lain-ketimbang-negara-sendiri/, (15 

Mei 2022).   

https://mojok.co/terminal/mungkin-memang-sebaiknya-kita-berhenti-berinfak-di-masjid/
https://mojok.co/terminal/mungkin-memang-sebaiknya-kita-berhenti-berinfak-di-masjid/
https://mojok.co/pojokan/berdonasi-untuk-palestina-bukan-berarti-lebih-peduli-kepada-negara-lain-ketimbang-negara-sendiri/
https://mojok.co/pojokan/berdonasi-untuk-palestina-bukan-berarti-lebih-peduli-kepada-negara-lain-ketimbang-negara-sendiri/
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kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.4 

Dalam tafsir Ibnu Kas\i>r dijelaskan bahwa mereka bertanya bagaimana 

cara mereka memberi nafkah. Demikian menurut Ibnu ‘Abba>s dan Muja>hid. 

Maka Allah swt. menjelaskan kepada mereka melalui firman-Nya: katakanlah 

harta apa saja yang kalian nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, 

kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam 

perjalanan. Dengan kata lain belanjakan harta tersebut dengan golongan itu. Dan 

kelak Allah swt. akan memberikan balasan kepada kamu dengan balasan yang 

melimpah, karena sesungguhnya dia tidak akan berbuat aniaya walaupun 

sedikitpun. Ada pula hadis yang menerangkan tentang infak kepada keluarga 

merupakan hal yang paling utama, di antaranya: 

تَوُ لَّى الُله عَلَي وِ وَسَلَّمَ: أَبِ ىُرَي  رةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَ  عَن   تَوُ فِ سَبِيلِ الِله وَدِينَارٌ أنَ  فَق  دِينَارٌ أنَ  فَق 
لِكَ، أعَ ظَمُهَا  تَوُ عَلَى أَى  كِيٍن، وَدِينَارٌ أنَ  فَق  ق تَ بِوِ عَلَى مِس  تَوُ فِ رَقَ بَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّ راً الَّذِي أنَ  فَق  أَج 

لِكعَلَ    5)رواه مسلم( ى أَى 

Artinya: 

Dari Abu> Hurairah r.a. ia berkata, Rasu>lulla>h saw. pernah bersabda: ‚Satu 

dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu infakkan 

untuk memerdekakan seorang budak, satu dinar yang kamu infakkan bagi 

orang miskin, serta satu dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu, 

maka pahala yang paling besar adalah infak (nafkah) yang kamu berikan 

untuk keluargamu. (HR Muslim) 

Hadits ini menerangkan bahwa memberi nafkah kepada keluarga termasuk 

ibadah utama dan sedekah terbaik, yakni nafkah wajib.  Dan merupakan 

pendekatan diri kepada Allah swt. dengan menunaikan kewajiban lebih disukai 

                                                           
4
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Cet. 1; Solo: PT Tiga Seragkai 

Pustaka Mandiri, 2008), h. 33. 

5
Muslim bin H{ajja>j al-Qusyairi al-Naisa>bu>ri>>, S}ah{i>h{ Muslim, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 41.    
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daripada kebaikan lainnya. Pemberian nafkah bisa menyambung silaturahmi, 

menjaga cinta kasih dan persatuan, juga menyatukan hati dan pendapat.6 

Agar infaq dapat menyelesaikan misinya yaitu mengentaskan kemiskinan 

dan memaksimalkan peran dakwah islamiyah, maka dipastikan bahwa penyaluran 

infaq sesuai sasaran dan profesional agar bisa menyelesaikan masalah-masalah 

kemiskinan. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana 

idealnya orang-orang yang berhak diberi infaq sesuai dengan QS al-Baqarah/2: 

215. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Hakikat Orang-Orang yang Berhak Diberi Infak Berdasarkan 

QS al-Baqarah/2: 215 ? 

2. Bagaimana Kondisi Orang-Orang yang Berhak Diberi Infak Berdasarkan 

QS al-Baqarah/2: 215 ? 

3. Bagaimana Urgensi Orang-orang yang Berhak Diberi Infak  Berdasarkan 

QS al-Baqarah/2: 215 ? 

C. Pengertian Judul 

Adapun judul skripsi ini yaitu Orang-Orang yang Berhak Diberi Infak 

(Suatu Kajian Tafsir Tah{li>li> terhadap QS al-Baqarah: 215). Untuk menghindari 

terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah dan kata-kata yang 

terdapat pada judul skripsi ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan 

beberapa variabel yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

 

                                                           
6
Imam An-Nawawi, Riad{ush S{alihin Min Kala>mi Sayyidil Mursali>n, terj. Salim bin ‘Ied al-

Hilali, Syarah Riad{ush S}a>lihin, (Surabaya: Pustaka Asy-Syafi’i), h. 794.  



5 
 

 
 

1. Mustahik (Orang yang berhak diberi infak)  

Dalam istilah Agama Mustahik adalah orang-orang yang berhak 

menerima infak
7
, adapun orang-orang yang berhak menerima infak sesuai dengan 

ayat yang dibahas pada penelitian ini adalah kedua orang tua yang memerlukan, 

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan yang tidak memiliki bekal untuk kembali ketempat 

asalnya. Adapun harta yang wajib dikeluarkan berupa pakaian, makanan dan 

yang lain, sehingga dapat memperbaiki keadaan ekonominya. 

2. Infak 

Kata nafaqa  berasal dari akar kata ف ,ن dan ق bermakna memutuskan 

sesuatu dan meninggalkannya, dapat juga bermakna menutup sesuatu dan 

menghalanginya.8 Dikatakan memutuskan atau meninggalkannya karena orang 

yang melakukan infak memutuskan hartanya atau hak miliknya sudah dilepas. 

Atau dengan kata lain sesuatu tersebut pindah ketangan orang lain atau menjadi 

milik orang lain. Sedangkan istilah menutup dan menghalangi makna ini 

dipergunakan untuk pengertian munafik, bahwasanya orang munafik 

menyembunyikan kekafirannya atau tidak menampakkan keingkarannya terhadap 

islam.  

Dalam istilah Agama Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dan 

baik dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk mendekatkan diri dan ibadah 

kepada Allahّ swt.  

Infak ada yang wajib, sunnah dan mubah. Infak wajib adalah zakat, 

kafarat dan sebagainya. Infak sunnah adalah infak yang sangat dianjurkan untuk 

melaksanakannya namun tidak menjadi sebuah kewajiban, seperti infak untuk 

                                                           
7
Wahyu Akbar, Jefry Tarantang, Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur’an Surah 

at-Taubah/9: 103)  (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 19.    

8
Abu al-HusainAhmad Ibn Faris Ibn Zakariyah al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah, Juz 3, (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1429 H), h. 908   
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menafkahi keluarga, dakwah, dan pembangunan masjid. Sedangkan infak mubah 

yang tidak termasuk kategori wajib dan sunnah adalah mengajak makan-makan 

dan sebagainya.9 

3. Tafsir Tah}li>li> 

Tafsir metode tah}li>li> adalah metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an, surah 

dengan surah lainnya, asba>b al-nuzu>l, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi 

Muhammad saw. sahabat r.a, dan ta>bi’i>n. Terkadang pula metode ini 

memasukkan perkembangan kebudayaan generasi Nabi Muhammad saw. sampai 

ta>bi’i >>n. Terkadang pula memasukkan uraian-uraian kebahasaan dan materi-

materi khusus lainnya yang semuanya ditujukan untuk memahami Al-Qur’an.10 

4. QS al-Baqarah/2: 215 

Adapun fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah orang-orang yang 

berhak diberi infaq sesuai dengan QS al-Baqarah/2: 215 

                          

                         

Terjemahnya: 

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 

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

sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.11 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan kajian pustaka dalam 

bentuk hasil penelitian pustaka digital, maupun kajian pustaka dalam bentuk 

                                                           
9
M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, h. 13.  

10
Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir, (Cet. 3; Bandung: Pustaka Setia 2005), h. 159 

11
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 33. 
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buku-buku atau kitab-kitab. Berdasarkan hasil pembacaan dan penelusuran 

terhadap pustaka, maka ditemukan literatur yang terkait dengan judul skripsi ini 

sebagai berikut: 

Pertama, Jurnal Volume 4 Nomor 1 (2022) yang berjudul ‚Kampanye 

Infak di Media Sosial dan Niat Perilaku Infak Masyarakat Saat Pandemi Covid-

19‛ pada jurnal ini fokus pembahasannya yaitu hanya pada sosialisasi berinfak 

yang dikampanyekan di media sosial saat pandemi Covid-19, Sedangkan dalam 

penelitian ini fokus pembahasannya pada konsep penyaluran infak berdasarkan 

QS. al-Baqarah/2: 215.  

Kedua, Jurnal Volume 6, Nomor 1 (Februari 2021) yang berjudul ‚Peran 

Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Kehidupan‛  karya Ubabuddin dan Umi 

Nasikha. Dalam jurnal ini membahas mengenai peran zakat, infak dan sedekah 

dalam kehidupan dengan menjelaskan apa arti dari zakat, infak dan sedekah, serta 

hikmah yang dapat diambil dalam mengeluarkannya. Sedangkan dalam penelitian 

ini fokus pembahasannya pada konsep penyaluran infak berdasarkan QS. al-

Baqarah/2: 215. 

Ketiga, Jurnal (Agustus 2021) dengan judul ‚Pengelolaan Dana Infak 

Perspektif Manajemen dan Hukum Islam‛  karya Julianti. Pada Jurnal ini fokus 

pembahasannya yaitu mengurangi angka kemiskinan dengan pengelolaan dana 

infak di mesjid agung nujumul ittihad dimana sebagai sarana untuk mengurangi 

angka kemiskinan dan untuk pembangunan masjid sebagai tempat untuk 

beribadah kepada Allah swt, belajar ilmu dan dakwah. Sedangkan dalam 

penelitian ini fokus pembahasannya pada konsep penyaluran infak berdasarkan 

QS al-Baqarah/2: 215. 

Keempat, Jurnal volume 2 nomor 1 (Februari 2019) yang berjudul 

‚Efektifitas Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah Melalui Aplikasi Online‛  karya 
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Siti Masruroh. Pada jurnal ini membahas mengenai pemanfaatan teknologi dalam 

penyaluran zakat, infak dan sedekah dengan menggunakan aplikasi penyaluran 

ZIS, agar masyarakat dapat dengan mudah menyalurkan zakat, infaq dan 

sedekah.  Sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasannya pada konsep dan 

bentuk penyaluran infak berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 215. 

Kelima, Jurnal Ziswaf volume 3 nomor 1 (Juni 2017) yang berjudul ‚Infaq 

Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar‛  karya Qurratul Aini Wara 

Hastuti. Pada jurnal ini membahas terkait infak tidak dapat dikategorikan 

sebagai pungutan liar dengan menjelaskan secara rinci tentang infak mulai dari 

pengertian, dasar hukum infak sesuai syariat islam dan dasar hukum infak dalam 

positif indonesia serta menjelaskan pula secara rinci terkait masalah pungutan 

liar mulai dari pengertian dan bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran pungutan 

liar tersebut, dalam jurnal ini juga memaparkan perbedaan dari infak dan 

pungutan liar dalam bentuk tabel sehingga pembaca dapat dengan mudah 

membedakan antara infak dan pungutan liar. Sedangkan dalam penelitian ini 

fokus pembahasannya pada konsep penyaluran infak berdasarkan QS al-

Baqarah/2: 215. 

E. Metodologi  Penelitian 

Dalam menganalisis sebuah objek penelitian yang bersentuhan langsung 

dengan tafsir, maka diperlukan sebuah objek penelitian tafsir. Sebagai kajian 

yang bersifat literal, maka sumber data pada penelitian ini seluruhnya didasarkan 

pada kajian pustaka (library research). Studi pustaka diperlukan sebagai salah 

satu tahap pendahuluan untuk memahami lebih mendalam gejala baru yang 

tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. 

Upaya mengumpulkan dan menganalisis yang diperlukan dalam 

pembahasan skripsi ini menggunakan beberapa metode diantaranya jenis 
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penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data dan pengolahan, dan teknik 

analisis data.  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk 

library research (kepustakaan). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan data sesuai dengan apa yang terjadi tanpa adanya manipulasi dan 

campuran gagasan dari peneliti, walaupun ada data yang berasal dari gagasan 

peneliti maka harus berasal dari subjek penelitian.12 

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang urutan orang-orang yang 

diberi infak yang terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 215 kemudian dikaji 

menggunakana metode tafsir tah}li>li> . 

2. Pendekatan 

Pendekatan dapat diartikan sebagai sebuah proses, perbuatan dan cara 

mendekati sebuah objek. Dalam terminologi antropologi pendekatan adalah 

usaha yang dilakukan dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan 

hubungan dengan objek yang diteliti. Dalam bahasa arab pendekatan dikenal 

dengan al-Ittija>h al-fikri> ‚arah pemikiran‛ atau al-manhaj ‚jalan yang ditempuh‛. 

Sehingga pendekatan dapat diartikan sebagai cara berfikir, cara pandang atau 

wawasan yang digunakan seseorang dalam memahami suatu objek dan aspek-

aspek yang akan dibahas.13 Mengenai penelitian ini, pendekatan yang digunakan 

adalah Pendekatan Tafsir. 

Pendekatan Tafsir adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Qur’an melalui terjemahnya atau melalui 

kajian-kajian para ulama secara komprehensif dan kritis dengan tujuan 

                                                           
12

Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i, (Yogyakarta: Pustaka 

al-Zikra, 2011), 110-111. 

13
Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i, h. 98.  
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mengambil kesimpulan dasar-dasar yang terdapat dalam Al-Qur’an. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan pendekatan tafsir tah}li>li> dengan pokok 

pembahasan ayat yaitu QS al-Baqarah/2: 215, dengan demikian penulis akan 

mencoba semampu mungkin menyusun secara sistematis, mulai dari 

menerangkan mufrada>t, menguraikan asba>b al-nuzu>l ayat, menerangkan 

hubungan ayat dengan ayat yang lainnya, hubungan surah yang dikaji dengan 

surah lainnya dan penafsiran ulama terkait dengan pembahasan penelitian. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah usaha penghimpunan data yang 

diperlukan sesuai dengan standar prosedur yang sistematis dan global dalam 

memecahkan suatu masalah penelitian.14 

Penelitian ini bersifat kualitatif, maka proses pengumpulan data 

dilakukan dengan library research (kepustakaan) yang terdiri dari dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud data primer yaitu 

data yang langsung diambil dari objek penelitian perorangan, kelompok dan 

organisasi dengan menggunakan Al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir sebagai 

penguatnya,15 dan sekunder adalah data penelitian yang tidak langsung dihasilkan 

dari pihak lain (perantara) atau diambil dari lembaga-lembaga yang bukan dari 

pengelolanya langsung tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian dengan 

menggunakan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian dan buku-buku 

keislaman sebagai penguatnya.16 

 

 

                                                           
14

Abd. Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i, h. 111. 

15
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Relation dan Komunikasi (Jakarta: Rajawali Press, 

2010), h. 29  

16
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Relation dan Komunikasi, h. 138.  
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4. Metode Pengolahan dan Analisis Data   

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, diperlukan metode pengolahan 

dan analisis data, dengan tujuan agar dalam suatu tinjauan dapat memaknai 

dengan baik makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Maka dalam 

penelitian ini tahapan-tahapan yang harus dilalui adalah sebagai berikut: 

a. Metode Pengolahan Data 

Langkah yang ditempuh dalam pengolahan data pada penelitian ini 

menggunakan pola tafsir tah}li>li> diantaranya: 

1) Mengkaji kosakata (mufrada>t) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab 

dalam QS. Al-Baqarah/2: 215. Pada penelitian ini kosakata yang akan 

dikaji adalah: 

a)  َمَاذَا يُ ن فِقُو ن 
b)  ٍ خَي 
c) الوَالِدَي ن 
d)  َ  الاقَ  رَبِين 
e) اليَتمَى 
f)   المسَكِين 
g)  ِاب نِ السَّبِي ل 
h)  ٌعَلِي م 

2) Memaparkan kandungan ayat dan maksudnya yang terdapat dalam QS al-

Baqarah/2: 215 

3) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (asba>b al-nuzu>l) dalam QS al-

Baqarah/2: 215. 

4) Memberikan gambaran umum terkait QS al-Baqarah/2: 215 sehingga 

mudah untuk dipahami. 
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5) Menjelaskan (muna>sabah) hubungan ayat dengan ayat lainnya maupun 

antara satu surah dengan surah lainnya dalam QS al-Baqarah/2: 215. 

Adapun munasabah/ayat yang berhubungan dengan ayat yang dibahas 

adalah QS al-Baqarah/2: 177. 

6) Menjelaskan maksud dan makna syara’ yang terkandung didalam QS al-

Baqarah/2: 215 dengan berpedoman kepada ayat-ayat lainnya, hadis Nabi 

saw.  pendapat para Sahabat r.a, dan Ta>bi’i>n. 

a. Analisis Data 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Tekstual, yakni teknik interpretasi yang meliputi interpretasi qurani dan 

sunni. Data yang dihadapi ditafsirkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an sendiri 

ataupun hadis.17 

2) Sistematis yaitu teknik interpretasi yang memperhatikan sistematika 

ketersambungan atau relevansi ayat (muna>sabah ayat).18 

3) Linguistik, merupakan teknik interpretasi penafsiran Al-Qur’an dengan 

menggunakan pengertian-pengertian dan kaidah kebahasaan.19 

4) Interpretasi sosio-historis, yaitu data berupa ayat yang ditafsirkan 

berdasarkan konteks turunnya ayat (asba>b al-nuzu>l) dan unsur-unsur yang 

berhubungan dengan kehidupan sosial lainnya.20   

 

 

                                                           
17

Abd. Muin Salim, dkk. Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i, h. 133.   

18
Abd. Muin Salim, dkk. Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i, h. 189. 

19
Abd. Muin Salim, dkk. Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i, h. 155.  

20
Abd. Muin Salim, dkk. Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i, h. 193.  
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F. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan 

a. Untuk Mengetahui Hakikat Orang-Orang yang Berhak Diberi Infak 

Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 215 

b. Untuk Mengetahui Bagaimana Kondisi Orang-Orang yang Berhak 

Diberi Infak Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 215 

c. Untuk Mengetahui Urgensi Orang- Orang yang Berhak Diberi Infak 

Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 215 

2. Kegunaan 

a. Kegunaan Ilmiah penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan terhadap kajian tafsir serta memberikan sumbangsi bagi 

pembaca dan penulis di masa sekarang dan akan datang 

b. Kegunaan praktis pada penelitian ini adalah diharapkan memberikan 

pengetahuan secara mendalam terkait orang-orang yang berhak diberi 

infak berdasarkan QS al-Baqarah/2: 215 sehingga dapat menjadi 

bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG INFAK 

A. Pengertian Infak 

Dalam bahasa Arab kata infaq berasal dari kata نفق artinya yang telah 

berlalu dan sudah habis dengan berbagai sebab kepunahan, jual beli, kematian, 

dan sebagainya.1  

Kata nafaqa dengan akar kata ف ,ن dan ق bermakna memutuskan sesuatu 

dan meninggalkannya, dapat juga bermakna menutup sesuatu dan 

menghalanginya.2 Dikatakan memutuskan atau meninggalkannya karena orang 

yang melakukan infak memutuskan hartanya atau hak miliknya sudah dilepas. 

Atau dengan kata lain sesuatu tersebut pindah ketangan orang lain atau menjadi 

milik orang lain. Sedangkan istilah menutup dan menghalangi makna ini 

dipergunakan untuk pengertian munafik, bahwasanya seorang munafik 

menyembunyikan kekafirannya atau tidak menampakkan keingkarannya terhadap 

islam. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an surah al-Anfa>l/8: 36 

                      

                         

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk 
menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, 
kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan 
ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan

3
 

                                                           
1
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 3 (Cet. 1; Depok: 

Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 669.  

2
Abu al-HusainAhmad Ibn Faris Ibn Zakariyah al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah, Juz 3, h. 908   

3
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 181.  
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Dalam KBBI kata infak memiliki arti pemberian atau sumbangan berupa 

harta dan sebagainya yang bukan termasuk zakat wajib, untuk mendapatkan 

kebaikan berupa pahala dari Allah swt.4 

Menurut istilah agama infak adalah membelanjakan atau menginfakkan 

harta atau yang lainnya yang bersifat wajib maupun sunnah. Menurut al-Zuh{aili 

infak adalah pemberian atau sumbangan sukarela kepada siapapun yang tidak 

terikat waktu dan jumlahnya.5 Kata infak di dalam Al-Qur’an disebutkan 

sebanyak 72 kali dalam 55 ayat dengan 14 bentuk kata adapun beberapa 

diantaranya: 

                        

Terjemahnya: 

dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak 
berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-
tengah antara yang demikian. (QS al-Furqan/25: 67)6 

                           

      

Terjemahnya: 

dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS 
al-Baqarah/2:195)7  

 Berinfak dengan memilih harta yang baik-baik saja, terdapat dalam QS 

al-Baqarah/2: 267: 

                                                           
4
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga (Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 431. 

5
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 3, h. 669.   

6
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 365.   

7
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 30  
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.8 

                  

Terjemahnya: 

dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 
dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (QS al-Z>}ariya>t/51: 19)9 

terkadang infak terkandung hukumnya wajib atau sunnah, tergantung 

pada kondisi dan status pelaku dan penerima. Misalnya kewajiban berinfak 

kepada mantan istri yang sedang mengandung sampai ia melahirkan dan 

menyusui. Terdapat dalam QS al-Tala>q/65: 6. 

                        

                       

                       

Terjemahnya 

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah 
ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu 
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah 
di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 
kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

10
 

                                                           
8
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 45 

9
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 521  

10
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 559 
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Kata infak di dalam Al-Qur’an terkadang menggunakan term infak tetapi 

yang dimaksud adalah zakat ataupun sedekah, hal ini mengisyaratkan bahwa kata 

infak lebih umum dari keduanya. Misalnya terdapat dalam QS al-Taubah/9: 34 

                          

                     

                 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-
orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta 
orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari 
jalan Allah swt. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan 
tidak menafkahkannya pada jalan Allah swt. maka beritahukanlah kepada 
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

11
 

Dari beberapa pengertian infaq yang telah dijelaskan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa infaq adalah mengeluarkan harta untuk tujuan tertentu, 

sehingga infaq tidak hanya diperuntukkan untuk Agama Islam saja melainkan 

infaq juga terkait dengan orang munafik yang tidak ingin menampakkan 

kekufurannya terhadap Islam. 

B. Hukum Infaq 

Secara umum hukum infaq dikelompokkan kedalam tiga jenis, tergantung 

kepada sasaran infaq dan untuk apa harta tersebut di infaqkan, diantaranya: 

Infaq yang hukumnya wajib adalah memberikan harta kepada orang yang 

menjadi tanggung jawab orang yang memberikan infaq, misalnya infaq kepada 

diri sendiri, wali, istri dan anak-anak. Adapun termasuk dalam kategori infaq 

wajib adalah zakat fitrah dan zakat mal,
12

 sebagaimana firman Allah swt. dalam 

QS al-Taga>bun/64: 16. 

                                                           
11

kemenrtrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 192  

12
M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha, Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir 

sampai Mati, (Cet. 1; Jakarta: Wahyu Qalbu, 2016), h. 393.  



19 
 

 
   

                           

              

Bertakwalah kamu kepada Allah swt. sekuat kemampuanmu, dengarkanlah, 
taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Siapa yang dijaga 
dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.13 

Infak yang hukumnya sunnah yaitu memberikan harta kepada orang lain 

yang membutuhkan, seperti berinfak kepada anak yatim, fakir miskin, 

memberikan sumbangan untuk organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.
14

 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 274. 

                          

              

Terjemahnya: 

Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik 
secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala disisi 
Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih.15 

Infak yang hukumnya haram yaitu memberikan harta untuk hal-hal yang 

dilarang seperti memberikan sumbangan dana untuk tentara kafir yang ingin 

memerangi kaum muslim, atau memberikan sumbangan untuk kegiatan-kegiatan  

yang bertentangan dengan islam atau bermaksiat kepada-Nya,
16

 sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS al-Anfa>l/8: 36. 

                    

                        

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menginfakkan harta mereka untuk 
menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah swt. Mereka akan (terus) 
menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan 

                                                           
13

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 557  

14
M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha, Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir 

sampai Mati, h. 393.   

15
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 46.  

16
M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha, Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir 

sampai Mati, h. 393.  
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yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) 
Jahanam lah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan.17 

C. Hikmah dan Keutamaan Infak 

1. Mendapatkan kebaikan, pahala dan balasan yang berlimpah, sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 261 

                          

                        

Terjemahnya: 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah swt. adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 
Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.18 

2. Mendapatkan balasan surga di kehidupan akhirat, sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS al-Ra’ad/13: 22-23. 

                         

                         

                             

    

Terjemahnya: 

dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak 
kejahatan dengan kebaikan, orang-orang Itulah yang mendapat tempat 
kesudahan yang baik, yaitu S{urga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya 
bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-
isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-
tempat mereka dari semua pintu.19 

 

                                                           
17

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 181.  

18
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 44.  

19
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 252.  
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3. Mendapatkan ketenangan hati dan kelapangan jiwa, sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 274. 

                          

              

Terjemahnya: 

orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara 
tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati.20 

4. Mendapatkan kecintaan-Nya, sebagaimana yang terdapat dalam QS A<li-

‘Imra>n/3: 134. 

                         

        

Terjemahnya: 

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 
mema'afkan (kesalahan) orang. Allah swt. menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan.21 

5. Mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan, sebagaimana firman Allah 

swt. dalam QS Fa>tir/35: 29-30. 

                          

                          

      

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah swt. dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami 
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah 
swt. menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah 

                                                           
20

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 46.   

21
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 67.  
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kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah swt. Maha 
Pengampun lagi Maha Mensyukuri.22 

6. Menghapus dosa-dosa yang terlanjur dikerjakan sebagaimana sabda 

Rasulullah saw. 

طِيئَةَ كَمَا يطُ فِئُ ال مَاءُ النَّارَ   23 (الت ِّر مِذِيِّ  اهُ وَ )رَ . وَالصَّدَقَةُ تُط فِئُ الَْ 

Artinya: 

Sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana halnya air memadamkan 
api. (HR al-Tirmiz|i) 

7. Mendapatkan perlindungan dari Allah dari sengatan panas matahari di 

Padang Mahsyar, sebagaimana sabda Rasu>lulla>h saw. 

مَامُ ال عَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بعِِبَادَةِ  عَةٌ يُظِلُّهُم  اللَّوُ فِ ظِلِّوِ يَ و مَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّوُ الْ ِ سَب  
تَمَعَا عَلَي وِ وَتَ فَرَّقاَ اللَّوِ وَرَجُ  لٌ قَ ل بُوُ مُعَلَّقٌ فِ ال مَسَاجِدِ وَرَجُلََنِ تَََابَّا فِ اللَّوِ اج 

رَأةٌَ ذَاتُ مَن صِبٍ وَجََاَلٍ فَ قَالَ إِنِِّّ أَخَافُ اللَّوَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ  عَلَي وِ وَرَجُلٌ دَعَت وُ ام 
فَاىَا حَتََّّ لَا ت َ  ع لَمَ يََيِنُوُ مَا تُ ن فِقُ شِِاَلوُُ وَرَجُلٌ ذكََرَ اللَّوَ خَاليًِا فَ فَاضَت  بِصَدَقَةٍ فأََخ 

نَاهُ   24(رواه مسلم. (عَي  

Artinya: 

Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah swt. pada hari 
dimana tidak ada naungan selain naungan-Nya. Yaitu Seorang imam yang 
adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah swt. seorang laki-
laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, dua orang yang saling 
mencintai karena Allah yang mereka berkumpul karena-Nya dan juga 
berpisah karena-Nya, seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita bangsawan 
lagi cantik untuk berbuat mesum lalu ia menolak seraya berkata, 'Aku takut 
kepada Allah. Dan seorang yang bersedekah dengan diam-diam, sehingga 
tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan 
kirinya. Dan yang terakhir adalah seorang yang menetes air matanya saat 
berdzikir, mengingat dan menyebut nama Allah dalam kesunyian." (HR. 
Muslim) 

                                                           
22

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 437.  

23
Abu Isa al-Tirmiz}i, Sunan al-Tirmiz}i, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 753   

24
Al-Naisa>bu>ri>, Muslim bin H{ajja>j al-Qusyairi>. S{ah{i>h{ Muslim, Juz 2, h, 717.    
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D. Term yang Semakna Dengan Infak 

Dari pengertian infak yang telah diuraikan diatas, maka ditemukan 

beberapa term yang semakna dengan infak yang tentunya memiliki makna 

tersendiri. Adapun term yang dimaksud adalah sedekah, zakat, wakaf, hibah. 

Untuk melihat lebih jelas terkait term-term tersebut maka dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Sedekah 

Sedekah diambil dari kata bahasa Arab yaitu sedekah yang berasal dari 

kata al-s}idq (jujur) dan al-kaz\i>b (dusta).25 jujur yaitu sesuai ucapan dengan hati 

serta apa yang diberitakan dan dikatakan dusta apabila tidak sesuai dengan isi 

hati sang pengucapnya seperti perkataan orang munafik yang mengatakan bahwa 

Nabi Muhammad adalah utusan Allah swt. tanpa ada keyakinan dalam hatinya.26 

Sedekah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah dikeluarkan 

orang dari hartanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 

seperti zakat.27  

Menurut ahli fikih sedekah terbagi dua yaitu sedekah at-tat}awwu dan 

sedekah al-fit}r. s}edekah at-tat}awwu’ yaitu sedekah yang diberikan kepada 

seorang muslim kepada orang lain secara spontan tanpa dibatasi oleh waktu dan 

jumlah tertentu, untuk mendapatkan kebajikan berupa pahala dari Allah swt. 

sedangkan sedekah al-fit}r  adalah sedekah yang hampir semakna dengan zakat 

                                                           
25

Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 2, h. 449.   

26
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 2, h. 450  

27
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 2, h. 456.   
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yaitu harta wajib yang dikeluarkan seorang muslim dalam waktu dan jumlah 

tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum islam.28 

2. Zakat 

Kata zakat bentuk masdarnya adalah zaka>-yazku>-zaka>’an yang berarti 

tumbuh, subur, suci, baik dan keberkahan29 dapat juga diartikan sebagai 

peningkatan penghasilan karena keberkahan dari Allah swt.30  

Kata zakat juga dapat diartikan sebagai ibadah wajib bagi seorang 

Muslim yang telah memiliki syarat-syarat tertentu, berupa milik penuh, harta 

berkembang/produktif, cukup senisab, bebas dari hutang, sudah sampai setahun 

(haul), kecuali hasil pertanian, harta karun (rikaz) dan semacamnya, zakatnya 

dikeluarkan pada saat memperolehnya, tanpa menunggu haul dan melebihi dari 

kebutuhan rutin/primer.31 

Menurut istilah fikih zakat adalah kewajiban yang diperintahkan Allah 

swt. kepada setiap Muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab 

dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam Al-Qur’an kata zakat disebutkan 

sebanyak 32 kali dengan makna yang berbeda-beda diantaranya:32 

a. Kata zakat diartikan sebagai kesucian dan kesalehan yang terdapat 

dalam QS al-kahfi/18: 81. 

                     

 

                                                           
28

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, Jilid 4, (Cet. III; Jakarta: PT 

Intermasa, 1994, h. 259.  

29
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 3, (Cet. I; Jakarta: 

Lentera Hati, 2007), h. 1124  

30Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 3, h. 142.  

31
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 3, h. 1125  

32
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 3, h.1124.  
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Terjemahnya: 

dan Kami menghendaki, supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka 
dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih 
dalam kasih sayangnya (kepada ibu bapaknya).33 

b. Kata zakat diartikan sebagai sedekah yang terdapat dalam QS al-

Ru>m/30: 39 

                                  

                  

Terjemahnya: 

dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada 
harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya).34 

 

c. Kata zakat diartikan sebagai ukuran dari harta tertentu untuk 

diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Arti 

inilah yang populer dengan kata zakat. Di dalam Al-Qur’an kata zakat 

dalam arti ini disebutkan sebanyak 29 kali, diantaranya QS al-

Baqarah/2: 110. 

                           

           

Terjemahnya: 

dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang 
kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada 
sisi Allah. Sesungguhnya Allah swt. Maha melihat apa-apa yang kamu 
kerjakan.35 

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka zakat dan 

infak memiliki persamaan yaitu sama-sama memberi harta yang dimiliki kepada 

                                                           

33
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 302.  

34
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 408.  

35
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 17.  
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orang lain untuk mendapatkan kebaikan berupa pahala di sisi Allah swt. 

walaupun keduanya tidak terlepas dari perbedaan yaitu pada takaran dan waktu 

mengeluarkan.   

3. Waqaf 

Kata wakaf  berasal dari kata waqafa-yufiqu-waqfan  adalah menahan 

atau berhenti.36 Dalam hukum Islam wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik 

yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau naz}ir (penjaga wakaf), baik 

perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau 

manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat islam. Harta 

yang diwakafkan keluar dari hak milik Allah dalam pengertian masyarakat 

umum.37 Adapun perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait definisi wakaf 

diantaranya:38   

a. Ima>m Abu> Hani>fah 

Wakaf berarti menahan yang berarti menahan kepemilikan harta wakaf 

atau tidak terlepas dari wakif. Dengan pengertian itu wakif dapat dibenarkan 

menarik kembali atau bahkan menjualnya. Dalam hal ini yang diwakafkan adalah 

manfaatnya bukan bendanya. Apabila wakif telah wafat, maka harta yang 

diwakafkan tersebut menjadi hak para ahli waris. Dengan demikian, yang 

menjadi titik tekan dari wakaf adalah bagaimana menyumbangkan manfaatnya 

tanpa ada tindakan sesuatu atas benda wakaf. Pengertian ini berbeda dengan 

pemahaman kebanyakan orang yang memandang wakaf sebagai penyerahan 

fisiknya. 

                                                           
36

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Cet. 

XIV; Surabaya : Pustaka Progres, 1997), h. 1576   

37
Andi Intan Cahyani, Fiqih Muamalah, (Cet. 1; t.p. 2013), h. 187  

38
Chaerul Iksan Burhanuddin, dkk, Akuntansi Syariah:Konsep Dasar, (Cet. 1; Padang: 

PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 164-165   
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b. Ima>m Ma>liki> 

Imam Ma>liki> berbeda dengan Mazhab Hanafi>. Pengertian wakaf tidak 

hanya melepaskan harta yang diwakafkan dari orang yang berwakaf (wakif), 

tetapi mencegah si wakif untuk melakukan perbuatan yang bisa melepaskan 

kepemilikannya dan wakif tidak boleh menarik atau membatalkan kembali harta 

yang telah diwakafkan. Sikap yang diambill wakif ini menjadikan manfaat 

hartanya untuk di alokasikan kepada orang yang membutuhkan (penerima 

wakaf). Wakaf model mazhab Ma>liki> berlaku untuk masa yang ditentukan, 

sehingga tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf yang kekal. Dengan pengetian 

ini perlakuan akuntansi terhadap aset atau harta yang diwakafkan tidak dengan 

sendirinya terhapus dari laporan Neraca lembaga atau personal yang berwakaf 

atau sebaliknya bagi penerima wakaf tidak bisa mencatat sebagai aset atau harta. 

c. Ima>m al-Sya>fi'i> dan Ahmad bin Hanbal 

Ima>m al-Sya>fi'i> dan Ahmad bin Hanbal memberikan pengertian wakaf 

sebagai pelepasan harta yang diwakafkan dari kepemilikannya (wakif) setelah 

sempurnanya akad wakaf. Dalam hal ini apabila sudah terlepas aset yang 

dimiliki, si wakif tidak boleh melakukan sesuatu terhadap harta yang sudah 

diwakafkan. Oleh karenanya Jika si wakif wafat, maka harta ahli waris tidak bisa 

mewarisi harta tersebut. Dengan kata lain, mazhab ini tidak membenarkan suatu 

tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt. dan dengan 

menyedekahkan manfaatnya kepada orang lain kemaslahatan. Secara akuntansi 

aset tersebut tidak dapat diakui sebagai aktiva tetap pemberi wakaf. 

Wakaf menurut UU NO 41/2004 Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan dana  atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 

keperluannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut 
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syariah. Dari pengertian ini maka wakaf dapat digunakan untuk pembangunan air 

dan sanitasi, baik untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum.39 

4. Hibah 

Kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata wahabah yaitu memberi 

atau hadiah. Dapat juga bermakna  ًوَمَو ىِبَةً وَمَو ىِبً  وَىَب تُوُ ىِيبَة  artinya aku 

memberikannya sebagai hadiah.40 Secara etimologi wahabah adalah sebutan 

terhadap kegiatan memberi sesuatu kepada orang lain tanpa tuntutan imbalan. 

Menurut istilah hukum Islam, hibah adalah suatu akad yang menunjukkan 

pelimpahan kepemilikan suatu benda kepada orang lain tanpa mengharapkan 

imbalan.41 

Adapun kata hibah dengan segala derivasinya yang dijelaskan dalam Al-

Qur’an diantaranya sebagai berikut:42 

a. Kata hibah diartikan sebagai yang memberi hanya Allah swt. baik secara 

langsung QS al-An’am/6: 84. maupun tidak langsung QS al-Anbiya>’/21: 

72.  

                             

                         

Terjemahnya: 

dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. kepada 
keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk, dan kepada Nuh 
sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari 
keturunannya (Nuh) Yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan 

                                                           
39

Majelis Ulama Indonesia, Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, (Jakarta, 

t.p. 2016), h. 31.  

40
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 3, h. 819.  

41
M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El Sutha, Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir 

sampai Mati, h. 401.  

42
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 3, h. 1048.  
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Harun. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang 
berbuat baik. (QS al-An’am/6: 84)43 

                        

 

Terjemahnya: 

dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub, 
sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya Kami 
jadikan orang-orang yang saleh. (QS al-Anbiya’/21: 72)44 

 

b. Kata hibah diartikan sebagai Yang diberikan itu selalu bernilai besar 

terdapat dalam QS s}ad/38: 35 

                                

Terjemahnya: 

ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku, Sesungguhnya 
Engkaulah yang Maha Pemberi".45 

c. Kata hibah diartikan sebagai bahwa yang menerima pemberian itu selalu 

orang-orang terhormat atau orang pilihan, seperti para Nabi, orang 

mukmin yang saleh, dan sebagainya terdapat dalam QS al-Anbiya'/21: 72 

                         

Terjemahnya:  

dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) lshak dan Ya'qub, 
sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya Kami 
jadikan orang-orang yang saleh.46 

5. Al-Hak 

Kata al-haq juga ditafsirkan dengan zakat, hal ini dapat dilihat dalam QS 

al-An’ām/6 :141 berikut ini: 

   ...                       

                                                           
43

Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 135. 

44
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 327. 

45
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 455.   

46
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 327.   
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Terjemahnya: 

... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan 
kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

47
 

Menurut M Quraish Shihab, ayat ini mengindikasikan adanya hak orang 

lain pada harta milik seseorang. Hak tersebut adalah kewajiban bagi pemilik 

harta. Hal ini menunjukkan adanya keniscayaan fungsi sosial bagi harta benda. 

Menurut beberapa ulama, sebagaimana yang dilampirkan M Quraish Shihab 

dalam kitab tafsi al-Mishbah, penggalan ayat tersebut mengindikasikan adanya 

kewajiban menunaikan zakat.
48

 

Dengan demikian, maksud dari hak pada ayat ini adalah harta milik 

seseorang berada pada orang lain, yang harus segera diberikan ketika panen 

melalui zakat.ّ 

6. Hadiah 

Kata hadiah berasal dari bahasa Arab, yaitu hadiyyah, terambil dari akar 

kata yang terdiri dari huruf hā’, dal, dan yā’ yang mengandung dua makna. 

Makna pertama, yaitu tampil ke depan memberi petunjuk. Dari pemahaman ini, 

sehingga lahirlah kata hādī yang berarti petunjuk jalan karena berada di depan.
49

 

Dan makna kedua, yaitu menyampaikan dengan lemah lembut. Dari 

pemaknaan ini sehingga lahir kata hidāyah atau hadiyah yaitu menyampaikan 

sesuatu dengan lemah lembut untuk memberikan simpati kepada yang menerima. 

Dari pemaknaan ini pula, sehingga pengantin wanita disebut dengan al-hādiu 

karena keluarga pengantarnya dengan lemah lembut membawa kasih kepada 

pengantin laki-laki. Dari dua pemaknaan tersebut, makna yang kedua lebih sering 

                                                           

47
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 146  

48
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid, 

h. 315.  

49
Aan Parhani, Tafsir Ibadah dan Mu’amalah (Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 241. 
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digunakan untuk memberikan pemaknaan terhadap kata hadiah, yaitu pemberian 

sesuatu kepada seseorang sebagai bentuk memuliakan atau penghargaan.
50

 

 

                                                           

50
Aan Parhani, Tafsir Ibadah dan Mu’amalah, h. 241. 
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BAB III 

KAJIAN TAH}LI<LI< QS AL-BAQARAH/2: 215 

A. Kajian Umum Surah al-Baqarah 

1. Nama Surah 

Surah al-Baqarah merupakan surah ke-2 dalam urutan mushaf, tergolong 

dalam surah madaniyyah kecuali ayat 281 yang turun di Mina pada waktu haji 

Wada’ dan paling terpanjang diantara surah yang terdapat di dalam Al-Qur’an 

dengan jumlah ayatnya 286 ayat, keseluruhannya terdiri dari dua setengah juz 

dari tiga puluh juz ayat-ayat al-Qur’an.1 Ikrimah berkata bahwa surah al-Baqarah 

merupakan surah pertama yang diturunkan di Madinah2 

Surah ini diberi nama al-Baqarah dengan alasan bahwa di dalam surah ini 

terdapat penjelasan tentang baqarah (sapi betina), dimana Allah swt. meminta 

Bani Israil (penganut Agama Yahudi) untuk menyembelih seekor sapi betina 

untuk mengungkap siapa pelaku yang membunuh salah satu dari mereka, dengan 

cara memukul orang mati itu menggunakan salah satu organ sapi sehingga dia 

hidup kembali dengan izin Allah swt. lalu memberitahu mereka tentang ciri-ciri 

orang yang membunuh. Kisah ini dimulai dari ayat 67 surah al-Baqarah.3 

2. Kandungan Surah al-Baqarah 

Surah al-Baqarah berisi aturan-aturan hukum yang menata kehidupan 

kaum Muslimin dalam masyarakat baru di Madinah, masyarakat agama dan 

negara sekaligus, keduanya tak terpisahkan satu sama lain, keduanya memiliki 

                                                           
1
M. Quraish Shihab, al-Qur’an dan Maknanya, (Cet. 1; Tangerang: Lentera Hati, 2010), 

h. 8   

2
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 14 

(Damasyqu: Da>r al-Fikr, 2007), h. 44.   

3
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, h. 45.  
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hubungan yang erat, tak terpisahkan seperti raga dan jiwa. Oleh karena itu, 

aturan-aturan pada periode Madinah berlandaskan pada pemurnian akidah Islam, 

yang mana prinsipnya adalah beriman kepada Allah dan kepada alam gaib, serta 

percaya bahwa sumber Al-Qur'an adalah Allah swt. keyakinan yang teguh kepada 

apa yang diturunkan Allah swt. kepada rasul-Nya (Muhammad) dan kepada para 

Nabi sebelum beliau, bahwa amal saleh merupakan implementasi dari iman 

tersebut dan amal itu terwujud dengan mengadakan hubungan manusia dengan 

Tuhannya melalui shalat serta dengan cara merealisasikan kaidah-kaidah 

solidaritas sosial melalui infak di jalan Allah swt.  

Dalam rangka penanaman akidah, harus pula dibicarakan soal sifat-sifat 

kaum mukmin, kaum kafir, dan kaum munafik guna membuat perbandingan 

antara orang-orang yang selamat dan orang-orang yang celaka, selain itu juga 

harus dibahas tentang kodrat (kekuasaan) Allah swt. yang telah memulai 

penciptaan makhluk, memuliakan Adam (bapak umat manusia) dengan 

bersujudnya para malaikat kepadanya, dan menakdirkan kejadian-kejadian yang 

dialami Adam bersama istrinya di surga hingga kemudian ia turun ke bumi. 

Peringatan Allah swt. kepada kaum mukminin yang menuntut 

pembicaraan dalam surah ini sebanyak lebih dari sepertiganya tentang 

pelanggaran-pelanggaran Bani Israil, dari ayat 47 sampai ayat 123. Kaum Bani 

Israil telah mengingkari nikmat Allah swt. tidak menghargai keselamatan mereka 

dari cengkeraman Firaun, mereka menyembah anak sapi, mengajukan 

permintaan-permintaan kepada Musa sebagai bentuk sikap pembangkangan, 

keangkuhan, dan penentangan; dan meskipun tuntutan-tuntutan materi mereka 

dipenuhi namun mereka tetap ingkar kepada ayat-ayat Allah swt. mereka bahkan 

membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, melanggar janji-janji, sehingga 
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pantaslah kalau mereka mendapat kutukan dan murka Allah swt. dan Allah swt. 

menjadikan mereka kaum yang hina dina, terusir, dan jauh dari rahmat-Nya. 

Setelah berbicara kepada kaum Ahli Kitab, selanjutnya surah ini beralih 

berbicara kepada kaum Ahli Qur’an, dengan mengingatkan mereka akan aspek 

yang menjadi titik kesamaan antara kaum Nabi Musa a.s dan kaum Nabi 

Muhammad saw. yaitu mereka sama-sama bernasab kepada Nabi Ibrahim dan 

sama-sama menyepakati keutamaan beliau. di samping surah ini membasmi 

semua bibit perselisihan soal kiblat, menjelaskan asas paling utama bagi Agama, 

yaitu tauhid uluhiyah, dengan mengkhususkan ibadah hanya kepada sang Khaliq, 

bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan-Nya yang antara lain berupa 

pembolehan menikmati rezeki yang baik-baik dan pembolehan mengambil 

sesuatu yang haram dalam kondisi darurat, serta menjelaskan pokok-pokok 

kebajikan dalam ayat laisal-birra (al-Baqarah: 177). 

Kemudian surah ini menerangkan pokok-pokok syariat Islam bagi orang-

orang yang beriman kepadanya, dalam ruang lingkup ibadah dan muamalah, 

seperti: mendirikan s}alat, membayar zakat, puasa Ramad}an, menunaikan haji, 

jihad di jalan Allah swt. mengatur hal-hal yang menyangkut peperangan, 

menetapkan bulan-bulan qamariyyah (penanggalan Hijriyah, yang didasarkan 

atas peredaran bulan) sebagai standar waktu yang berlaku dalam urusan 

keagamaan, memerintahkan infa di jalan Allah swt. sebab ia adalah sarana untuk 

menghindari kebinasaan-dan wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat, 

menjelaskan orang-orang yang berhak diberi nafkah, mengatur tata krama 

pergaulan dengan anak-anak yatim dalam kehidupan sehari-hari, mengatur urusan 

keluarga, pernikahan, perceraian, penyusuan, iddah, iilaa' terhadap kaum wanita, 

tidak menjatuhkan hukuman atas sumpah yang lagwi>, mengharamkan sihir dan 

pembunuhan tanpa alasan yang benar, mewajibkan qis}as} dalam peristiwa 
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pembunuhan, mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, 

mengharamkan khamar, judi, dan riba, serta mengharamkan menyetubuhi istri 

pada waktu haid atau menyetubuhinya pada organ yang bukan untuk menanam 

benih dan bereproduksi (yakni menyetubuhinya pada bagian anus). 

Dalam surah ini terdapat sebuah ayat yang agung tentang akidah dan 

rahasia-rahasia ketuhanan, yaitu ayat Kursi. Surah ini memperingatkan 

kedahsyatan hari Kiamat dalam ayat yang merupakan ayat al-Qur’an yang paling 

akhir diturunkan, yaitu ayat 281: 

                         

       

Terjemahnya 

‚Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu 
itu kamu semua dikembalikan kepada Allah swt. Kemudian masing-masing 
diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, 
sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).‛

4
  

Dalam surah ini terdapat ayat yang paling panjang dalam al-Qur’an, yaitu 

ayat utang, yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan utang, seperti 

mencatat, mempersaksikan akad, persaksian, hukum wanita dan pria dalam soal 

kesaksian, pergadaian, kewajiban melaksanakan amanah, dan keharaman 

menyembunyikan kesaksian. 

Surah ini ditutup dengan mengingatkan untuk bertobat kepada Allah swt. 

memanjatkan doa’ yang agung yang mencakup permohonan agar diberi 

kemudahan dan kelonggaran, melenyapkan haraj (kesempitan), belenggu, dan 

beban, serta permohonan agar diberi kemenangan atas kaum kafir. 

Jadi, seluruh surah ini merupakan manhaj yang lurus bagi kaum 

mukminin, dengan menjelaskan ciri-ciri mereka dan ciri-cir para penentang dan 

musuh mereka (yaitu kaum kafir dan kaum munafik), menjelaskan metode-

                                                           
4
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 47.  
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metode pensyariatan dalam kehidupan individu maupun masyarakat, dan 

berlindung di bagian penutupnya kepada Allah swt. dan memanjatkan doa 

kepada-Nya secara kontinu agar diteguhkan di atas iman dan diberi bantuan 

dengan karunia ilahi, serta mewujudkan kemenangan atas musuh-musuh Allah 

swt. dan musuh-musuh kemanusiaan. 

Sebagian dari wejangan-wejangan yang dikandung surah ini antara lain 

bahwa kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah mengikuti Agama, dan 

bahwa pokok-pokok Agama ada tiga iman kepada Allah dan rasul-Nya, iman 

kepada hari akhir, dan amal saleh, dan kekuasaan seharusnya dipegang oleh 

orang-orang yang beriman dan istiqamah, akan tetapi pemaksaan untuk masuk 

Agama Islam adalah terlarang.
5
 

B. Kajian Ayat QS al-Baqarah/2: 215 

1. Ayat dan Terjemahan QS al-Baqarah/2: 215 

                          

                         

Terjemahnya:  

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja 
harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum 
kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 
sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.6 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, h. 44-

46.  

6
Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 33.  
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2. Makna al-Mufrada 

a.  َمَاذَا يُ ن فِقُو ن 
Kata  يُ ن فِقُو نَ مَاذَا  dibagi dalam dua kata yaitu maz\a dan yunfiku>na. Kata 

maz\a artinya apa, apakah.7 Sedangkan kata yunfiku>na berasal dari kata نفق 
artinya yang telah berlalu dan sudah habis dengan berbagai sebab kepunahan, jual 

beli, kematian, dan sebagainya.8  

Kata nafaqa dengan akar kata ف ,ن dan ق bermakna memutuskan sesuatu 

dan meninggalkannya, dapat juga bermakna menutup sesuatu dan 

menghalanginya.9 Dikatakan memutuskan atau meninggalkannya karena orang 

yang melakukan infaq memutuskan hartanya atau hak miliknya sudah dilepas. 

Atau dengan kata lain sesuatu tersebut pindah ketangan orang lain atau menjadi 

milik orang lain. Sedangkan istilah menutup dan menghalangi makna ini 

dipergunakan untuk pengertian munafik, bahwasanya seorang munafik 

menyembunyikan kekafirannya atau tidak menampakkan keingkarannya terhadap 

islam. Kata infaq disebutkan sebanyak 172 kali dalam al-Qur’an.  

b.  ٍ خَي 
Kata khair merupakan bentuk mas}dar dari kata kha>ra-yakhi>ru yang 

memiliki arti menjadi baik. Kata khair juga bermakna segala sesuatu yang baik 

dan bermanfaat bagi manusia, baik berupa harta benda, keturunan, maupun dalam 

                                                           
7
Ahmad Wason Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (Cet. XIV; 

Surabaya: Pustaka Progres, 1977), h. 1304  

8
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, Kamus 

al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, Jilid 3 (Cet. 1; Depok: 

Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 669.  

9
Abu al-HusainAhmad Ibn Faris Ibn Zakariyah al-Quzaini> al-Ra>zi>, Mu’jam Maqa>yis al-

Lugah, Juz 3, h. 908   
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bentuk jasa yang disumbangkan.10 Menurut al-As}faha>ni kata khair dapat 

bermakna harta jika jumlahnya banyak dan berasal dari tempat yang baik.11 

Dalam Al-Qur’an kata ini disebutkan sebanyak 176 kali dengan segala 

bentuknya,12 di antaranya QS al-Baqarah/2: 54, 105, 180, 221, 148  QS A<li 

Imra>n/ 3: 26, 110, 150, QS al-Nisa/4: 19, QS al-Ma>’idah/5: 48 dan 114, QS al-

Taubah/9: 88, QS al-Mu’minun/23: 55 dan 56, QS al-Qas}as/28: 68, QS S}a>d/38: 

47 dan 48, QS al-Rahman/55: 70.   

c. الوَالِدَي ن 
Kata وَالِدَي ن berasal dari kata walada-yuwalidu-wala>dun memiliki arti 

melahirkan dan mengeluarkan. Kata walad dengan segala bentuknya disebutkan 

sebanyak 102 kali dalam Al-Qur’an13 

1) Bentuk pertama yaitu al-walad memiliki makna anak laki-laki, 

jamaknya adalah aula>d yang penggunaan dan pengertiannya tidak jauh 

berbeda dengan kata al-ibn  yang diartikan anak laki-laki. 

2) Bentuk kedua, yaitu al-walid memiliki makna Bapak/Ayah. Istilah 

lain yang juga sering digunakan dalam pengertian bapak atau ayah 

adalah al-ab. Menurut Al-Ashfahani, segala sesuatu yang 

menyebabkan terwujudnya sesuatu, memperbaiki, atau yang 

menampakkannya disebut al-ab. Karena itu Nabi disebut abul 

mu’mini>n yaitu Bapak/Ayah orang-orang yang beriman. Jadi, kata al-

ab berbeda dengan kata al-walid. Kata al-walid berasal dari kata 

walada yang berarti yang melahirkan. Kata al-ab pengertiannya lebih 

                                                           
10

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 2, h. 448 

11
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, h. 700. 

12
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid II, h. 449.  

13
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 3, h. 1059.  
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luas dari al-walid, karena kata al-walid cenderung menekankan aspek 

jenis kelamin/seks, misalnya kapasitas ayah dinyatakan dengan istilah 

al-walid seperti dalam QS al-Luqman/31: 33.  

3) Bentuk ketiga yaitu al-wa>lidan atau al-wa>lidain memiliki makna 

orang tua biologis Ayah dan Ibu. Al-Qur’an lebih sering menggunakan 

istilah al-wa>lidan atau al-wa>lidain Untuk mengartikan kedua orang 

tua biologis yakni Ibu dan Aya, dapat dibandingkan dengan 

penggunaan mus\anna dari kata al-ab yaitu bapak. Yakni al-abawaini 

atau al-abawa>ni adalah Ibu/Bapak yang jarang digunakan untuk 

menyatakan kedua orang tua. Bahkan, bentuk tersebut seringkali 

menunjuk kepada kedua nenek moyang manusia, Adam dan Hawa, 

seperti tersebut dalam QS al-A'raf/7l: 27. Dalam ayat tersebut, Allah 

swt. menggunakan istilah abawaikum untuk Adam dan Hawa dan 

tidak pernah menggunakan kata al-wa>lida>n atau al-wa>lidin sebagai 

istilah untuk Adam dan Hawa.  

4) Bentuk keempat yaitu al-wa>lidah yang memiliki makna Ibu. Istilah al-

wa>lidah dalam Al-Qur'an diartikan dalam kapasitasnya sebagai ibu, 

seperti dalam QS al-Baqarah/2: 233 yang artinya: ‚Para ibu hendaklah 

menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu yang ingin 

menyempurnakan penyusuan...‛. Istilah ini terulang sebanyak empat 

kali, tiga kali di antaranya dalam bentuk mufrad atau tunggal al-

wa>lidah dan sekali dalambentuk jamak al-wa>lida>t. 

d.  َ  الاقَ  رَبِين 
Kata  َالا َ ق  رَبِين   berasal dari kata al-Qurbu yang berarti dekat sebagai lawan 

dari kata al-Bud’u yaitu jauh. Kata al-Qurbu dapat juga diartikan sebagai tempat, 
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waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan atapun kemampuan (kekuasaan).14 

Adapun kata al-Qurbu dengan penggunaan kata al-Qurba diartikan sebagai 

hubungan yaitu hubungan antara keluarga, kedua orang tua, kerabat Rasu>lulla>h 

saw., tetangga dekat dan anak yatim yang ada hubungan kekerabatan.15 

e. اليَتمَى 
Kata يَ تَمَى memiliki tiga bentuk kata dasar pertama yatama-yaitimu-

yutman-yatman, kedua yatima-yaitamu-yutman-yatman, ketiga yatuma-yaitumi- 

yutman-yatman. Secara etimologi adalah sesuatu yang unik, yang tidak memiliki 

persamaan. Secara terminologi adalah anak dibawah umur yang kehilangan 

ayahnya, bertanggung jawab terhadap kehidupannya dalam hal didikan dan 

pendidikan.
16

  

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nas}ir dalam tafsirnya bahwa anak 

yatim adalah anak-anak kecil yang tidak memiliki orang untuk menafkahi 

mereka, sehingga mereka biasanya adalah orang-orang yang membutuhkan, 

mereka tidak mampu mengurusi kemaslahatan diri mereka sendiri dan tidak ada 

orang yang mencari nafkah untuk mereka.
17

  

Kata yatim dalam Al-Qur’an dengan segala bentuknya sebanyak 23 kali. 

bentuk tunggal 8 kali, bentuk  dual 1 kali dan jamak 14 kali.18 diantaranya: QS al-

Baqarah/2: 177, 83, 215 dan 220, QS al-Nisa/4: 2, 6, 8 dan 12, QS al-An’am/6: 

152, QS al-Anfal/8: 41, QS al-Isra’/17: 34, QS al-Kahfi/18: 82 dan 83, QS al-

                                                           
14

Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, jilid 2, h. 157.  

15
Al-Ra>gib al-As}faha>ni>, al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur’an, ter. Ahmad Zaini Dahlan, 

Kamus al-Qur’an: Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing dalam al-Qur’an, jilid 2, h. 159.  
16

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid III, h. 1106  

17
Andurrahman bin Nas}ir al-Sa’di, Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-

Mannan, Jilid 1 (KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426 H), h. 124.  

18
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid III, h. 1106  
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Hasyr/59: 7, QS al-Dahr/76: 8, QS al-Fajr/89: 7, 15-20, QS al-Balad/90: 11-12 

dan 15, QS al-Humazah/104: 1-7, QS al-Ma>’u>n/107: 1-7, QS al-Duha>/93:9. 

f.   المسَكِين 
Kata   مسَكِين berasa dari kata sakan-yaskunu-suku>nan adalah diam, tetap 

atau reda. Dapat juga diartikan tempat tinggal. al-As}faha>ni dan Ibnu Manz}u>r 

mengartikan kata ini sebagai tetapnya sesuatu setelah ia bergerak. 

Secara terminologi Agama kata miskin adalah orang yang tidak dapat 

memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah 

yang menyebabkan kefakirannya, dikatakan tidak memperoleh sesuatu karena ia 

tidak bergerak disebabkan tidak adanya kemauan atau peluang untuk bergerak 

atau ada faktor lain yang menyebabkan ia tidak beregrak.19 

Menurut Muhammad Rasyid Rid}a miskin adalah orang-orang yang 

berdiam diri, jauh dari kebutuhan sehingga jiwanya menerima keadaan yang 

serba sedikit. Dari segi tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, miskin sama dengan 

fakir, tetapi pada sisi lain ia berbeda. Ibnu |Jari>r al-T{abari> mengemukakan 

perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir adalah orang butuh sesuatu, tetapi dapat 

menahan diri dari sifat meminta-minta, sedangkan miskin juga orang yang butuh 

sesuatu, tetapi suka meminta-minta kepada orang lain karena jiwanya lemah. 

Di dalam Al-Qur’an kata miskin dan kata lain yang seasal dengannya 

disebutkan sebanyak 69 kali. khusus kata miskin disebutkan sebanyak 26 kali, 

dalam bentuk tunggal 11 kali dan dalam bentuk jamak 12 kali20 diantaranya: QS 

al-Baqarah/2: 81 dan 177, 184, 215, 236, 245, QS ‘A<li Imra>n/3: 181, 112, QS al-

An’an/6: 135, QS al-Taubah/9: 60 dan 72, QS Hud/11: 6 dan 93, QS al-Isra’/17: 

                                                           
19

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 2, h. 611.  

20
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 2 , h. 611.  
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26 dan 30, QS al-Kahfi/18: 79, QS al-Qashash/28: 77, QS al-Nur/24: 22, QS al-

Rum/30: 38, QS al-Zukhruf/43: 32, QS al-D{uhah/93: 10.   

g.  ِاب نِ السَّبِي ل 
Kata  ِاب نِ السَّبِي ل berasal dari kata sabi>l terambil dari tiga huruf sin-ba-lam, 

Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut berkisar pada dua makna pokok, yaitu 

terlepasnya sesuatu dari atas ke bawah dan terbentangnya sesuatu.21  

Adapun penggunaan kata sabi>l dalam al-Qur’an diantaranya:22 

a) Menunjuk pada makna jalan dalam arti abstrak atau pada makna 

keyakinan dan pola hidup manusia. Penggunaan inilah yang paling 

banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Penggunaan tersebut ada yang 

khusus menunjuk pada keyakinan dan pola hidup yang sesuai dengan 

tuntunan Allah swt. disebut sabi>lu}llah, ada juga yang khusus 

menunjuk pada keyakinan dan pola hidup yang tidak sesuai dengan 

tuntunan Allah swt. disebut sabi>li al-tagu>t}i 

b) Menunjuk pada orang yang melakukan perjalanan bukan untuk 

kemaksiatan, disebut ibnu al-sabi>l. Orang ini termasuk kelompok yang 

berhak mendapat sedekah terutama bila di dalam perjalanan tersebut 

ia kehabisan bekal. Menurut riwayat Ibnu Abbas, yang termasuk di 

dalam kelompok ini adalah tamu. Bahkan, ada mufassir yang 

mengatakan, orang yang baru mau melakukan perjalanan untuk sebuah 

ketaatan kepada Allah juga termasuk di dalamnya. 

c) Identik dengan makna syarat, seperti kewajiban melakukan haji bagi 

orang yang mampu, yang diungkap dengan  ًَتَطاَعَ إلِيَ وِ سَبِي ل  yaitu مَنِ اَس 

                                                           
21

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakat, Jilid 3 , h. 854. 

22
 M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakat, Jilid 3 , h. 855. 
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orang yang mampu melaksanakannya. sebagaimana terlihat di dalam 

QS. A<li-Imra>n/3: 97. 

d) Menunjukkan makna beban atau dosa, seperti yang digunakan di 

dalam QS al-Syuara/2l: 41- 42 bahwa orang yang membela diri dari 

suatu penganiayaan, tidak ada dosa baginya. Bahkan di dalam tafsir 

al-Qurt}ubi dikatakan, jika yang menganiaya itu adalah orang kafir, 

maka harus dibalas, tetapi kalau ia orang Islam, boleh juga 

membalasnya dan sunnah memaafkannya.23 

h.  ٌعَلِي م  
Kata  ٌعَلِي م terambil dari kata ‘ilm yang menurut pakar bahasa adalah 

menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sebagai suatu 

pengenalan yang jelas terhadap suatu objek. Bahasa Arab menggunakan kata 

‘a>in, la>m, dan mi>m dalam berbagai bentuk untuk menggambarkan sesuatu yang 

sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan.  

Diantaranya kata ‘ala>mah (alamat) yang berarti tanda yang jelas bagi 

sesuatu atau nama jalan yang mengantar seorang untuk menuju tujuan yang pasti. 

‘Ilmu demikian halnya kata ini diartikan sebagai suatu pengenalan yang jelas 

terhadap suatu objek. Selanjutnya kata‘a>lim atau ali>m memiliki makna Allah 

swt. karena pengetahuan-Nya yang sangat jelas sehingga terungkap bagi-Nya 

hal-hal sekecil apapun.24 

Kata ‘alim digunakan untuk menunjukkan ilmu Allah swt. yang meliputi 

segala sesuatu, tetapi dapat juga dikatakan ‘ilmu manusia tetapi tidak dapat 

setara dengan ‘ilmu allah swt. al-Ghazali memberi contoh dengan pengetahuan 

pemain catur dan pengetahuan pencipta permainan catur. Sang Pencipta adalah 

                                                           
23

M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 3, h. 854-855.  

24
M. Quraish Shihab, Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Jilid 1, h. 18  
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penyebab adanya catur, sedang keberadaan catur adalah sebab pengetahuan 

pemain. Pengetahuan pencipta mendahului pengetahuan pemain, sedang 

pengetahuan pemain diperoleh jauh sesudah pengetahuan pencipta catur. 

Demikianlah ilmu Allah dan ilmu manusia. Kata ‘alim dalam al-Qur’an 

ditemukan sebanyak 166 kali diantaranya: QS al-Baqarah/2: 255, QS al-An’am/6: 

80, QS T{a>ha>/20: 7, QS al-Nahal/16: 78, QS Maryam/19: 64, QS al-Gafi>r/40: 19, 

QS al-Hadid/57: 22,  

3. Muna>sabah Ayat 

a. Muna>sabah QS al-Baqarah/2: 215 dengan Ayat Sebelumnya 

Dalam ayat sebelumnya disebutkan bahwa cinta dunia adalah sebab 

timbulnya perpecahan dan perselisihan, dan orang-orang yang benar-benar 

beriman adalah mereka yang tegar dalam menghadapi berbagai penderitaan 

mengenai harta dan diri mereka demi mengharap keridaan Allah swt. Maka amat 

sesuai kalau di sini disebutkan apa yang diinginkan manusia dalam berinfak di 

jalan Allah sebab pendapatan rezeki dan infak sama-sama membutuhkan 

kesabaran dan kelapangan jiwa, dan pendermaan harta sama seperti pengorbanan 

jiwa, keduanya merupakan sebagian dari tanda-tanda keimanan.25 

b. Muna>sabah QS al-Baqarah/2: 215 dengan Ayat Sesudahnya 

Hukum perang disebutkan setelah hukum-hukum tentang sedekah karena 

diantara keduanya memiliki hubungan yang erat. Pada ayat 216 membahas 

terkait dengan perang yang membutuhkan pengorbanan harta benda,
26

 keletihan, 

menghadapi hal-hal yang menakutkan dan membawa kepada kematian. Adapun 

pada ayat 215 membahas terkait dengan infak yang juga merupakan jihad dengan 

                                                           
25

Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, Jilid 1, 

h.  482.  

26
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, Jilid 1, 

h. 487.  
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harta,
27

 dimana keduanya memiliki keterkaitan yaitu jihad dengan harta dan jiwa 

dapat membuat tegaknya agama islam.
28

 

c. Muna>sabah QS al-Baqarah/2: 215 dengan Ayat 177 

Kedua ayat ini sama-sama menjelaskan mengenai kesediaan 

mengorbankan harta yang dicintai untuk di infakkan. Di mana pada ayat 217 

menyebutkan bahwa kebajikan itu tidak hanya melaksanakan shalat melainkan 

kebajikan yang sesungguhnya adalah beriman kepada Allah swt., hari kemudian, 

percaya kepada malaikat-malaikat, dan memberikan infak berupa harta. Ini 

merupakan ujian keimanan atas kecintaan kepada harta benda yang harus 

diinfakkan. Mencintai harta benda dan mengumpulkannya agar semakin banyak 

merupakan naluri bagi manusia dan imanlah yang dapat membuat manusia agar 

tidak diperbudak oleh harta, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa agar 

memberikan harta yang dicintai itu tidak terasa berat maka di sebutkanlah orang 

yang pertama kali diberikan adalah keluarga terdekat lalu kepada anak yatim, 

orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan hamba sahaya. Adapun 

pada ayat 215 disebutkan bahwa hendaklah menginfakkan harta yang halal dan 

baik dari harta yang kamu punya, serta memberikan dengan mendahulukan kedua 

orang tua lalu kepada kerabat agar, selanjutnya kepada anak yatim, orang miskin, 

dan ibnu sabil. 

4. Asba>b al-Nuzu>l Ayat 

Diriwayatkan oleh ibnu Jari>j dan ibnu Juraij berkata: orang-orang beriman 

bertanya kepada Rasu>lulla>h saw. dimanakah mereka harus menyimpan harta 

mereka? Maka turunlah ayat, ‚Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang 

                                                           

27
Abdurrahman bin Nas}ir al-Sa’di, Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-

Mannan, Jilid 1, h. 123   

28
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, Jilid 1, 

h. 487.   
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mereka nafkahkan. Jawablah: ‚apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 

diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

dan orang yang sedang dalam perjalanan.‛ Dan apa saja kebaikan yang kamu 

buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.‛  

 Diriwayatkan oleh Ibnu Munz}ir dari abu> Hayyan, bahwasanya ‘Amru bin 

al-Jamu>h bertanya kepada Nabi Muhammad saw. apa yang kami nafkahkan dari 

harta-harta kami? Dimana kami menyimpannya? Maka turunlah ayat ini.29 

5. Tafsiran Ayat QS al-Baqarah/2: 215 

       

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Ima>m al-Qurt}ubi 

mengatakan bahwa redaksi ayat ini berkenaan dengan seseorang yang bertanya 

kepada Rasu>lulla>h saw. tentang apa yang harus dia infakkan, dan dijelaskan 

bahwa mereka yang bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan adalah Amru 

al-Jamu>h, lelaki yang sudah tua, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka 

yang bertanya adalah orang-orang beriman. Adapun bentuk infak disini yaitu 

berupa infaq sunnah dan bukan zakat. Sehingga wajib bagi orang kaya 

memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang memerlukan sehingga dapat 

memperbaiki kondisi ekonominya, yaitu berupa pakaian, makanan, dan yang 

lainnya.30 

Dalam tafsir al-Muni}r dijelaskan bahwa seorang sahabat Nabi Muhammad 

saw. bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang ukuran infak yang 

dikeluarkan Maka Nabi Muhammad saw. menjawab bahwa berapapun nafkah 

yang kamu berikan, sedikit maupun banyak pahalanya khusus untuk kamu saja. 

                                                           
29

Imam al-Suyu>t}i, Asba>b al-Nuzu>l, terj Andi Muhammad Syahril dan Yasir Makasid, 

Asba>b al-Nuzu>l, (Cet. 1; Jakarta, 2014), h. 65.   

30
Muhammad bin Ahmad abi Bakar Abi Abdullah, Tafsir al-Qurt}ubi al-Jami’ li Ahkam 

al-Qur’an, jilid III (Cet. 1; Beirut: Daar al-Risalah, 1427 H), h.   
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Adapun kategori nafkah yang dijelaskan pada ayat ini adalah infak sunnah karena 

tidak menentukan ukuran harta sedangkan zakat yang wajib itu tertentu 

ukurannya.31  

                                  

Jawablah, Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-

bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan. 

Quraish Shihab menjelaskan penggalan ayat ini bahwa mereka bertanya 

kepada Nabi Muhammad saw. tentang kepada siapa harta itu diinfakkan. Yaitu 

apa saja harta yang baik silahkan dinafkahkan. Kata khair disini diartikan sebagai 

harta, untuk memberi isyarat bahwa harta yang di infakkan hendaklah sesuatu 

yang baik dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik, dan untuk siapa harta 

itu di infakkan yaitu kepada kedua orang tua, dimana merupakan infak yang 

harus didahulukan karena mereka sebab wujud anak dan paling banyak jasanya, 

kemudian kepada kerabat dekat maupun yang jauh, anak-anak yatim, yakni anak 

yang belum dewasa sedang bapaknya sudah wafat, orang miskin yang sedang 

membutuhkan, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tidak memiliki 

bekal.32 

Menurut Abdurrahman bin Nas}r al-sa’di dalam tafsirnya Al-Qur’an harta 

apa saja yang kamu nafkahkan, sedikit atau banyak, maka orang yang paling 

utama menerima harta itu dan yang paling berhak untuk didahulukan serta paling 

besar hak mereka atasmu adalah kedua orang tua yang diwajibkan untuk berbakti 

kepadanya dan haram bagimu durhaka kepadanya. Diantara cara paling baik 

                                                           
31

Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 1, 

h. 482.  

32
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid 

1, h. 459.  
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kepada mereka adalah memberi nafkah kepadanya dan diantara kedurhakaan 

yang paling besar adalah tidak memberikan nafkah kepada keduanya. Oleh 

karena itu, memberi nafkah kepada kedua orangtua merupakan hal yang wajib 

terhadap anak yang dalam kondisi lapang. Setelah kepada kedua orang tua lalu 

kepada keluarga yang paling terdekat menurut kedekatan dan kebutuhannya 

setelah itu kepada anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil.
33 

Menurut Wahbah al-Zuh}aili dalam tafsirnya al-Muni>r bahwa nafkah yang 

kamu berikan, sedikit maupun banyak pahalanya khusus untuk kamu saja dan 

pemberian nafkah dengan mendahulukan orang-orang terdekat terlebih dahulu 

lebih utama dan lebih baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi saw. 

sebagai berikut:34 

لَّى اللَّوُ عَلَي وِ وَسَلَّمَ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَ قَالَ رَجُلٌ أَنَّ النَّبَِِّ صَ  عَنِ أَبِ ىُرَي  رةََ 
عِن دِي دِينَارٌ قاَلَ تَصَدَّق  بوِِ عَلَى نَ ف سِكَ قاَلَ عِن دِي دِينَارٌ آخَرُ قاَلَ تَصَدَّق  بوِِ 

قاَلَ عِن دِي دِينَارٌ عَلَى زَو جَتِكَ قاَلَ عِن دِي دِينَارٌ آخَرُ قاَلَ تَصَدَّق  بوِِ عَلَى وَلَدِكَ 
 .35 آخَرُ قاَلَ تَصَدَّق  بوِِ عَلَى خَادِمِكَ قاَلَ عِن دِي دِينَارٌ آخَرُ قاَلَ أنَ تَ أبَ صَرُ 

Artinya: 

Dari Abu> Hurairah, dia berkata, bahwasanya Nabi saw. memotivasu untuk 
bersedekah, maka berkatalah seorang laiki-laki. Aku mempuyai satu dinar, 
maka beliau bersabda: bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Ia berkata, kalau 
aku masi mempunyai dinar yang lain, maka beliau bersabda, sedekahkanlah 
kepada istrimu. Ia berkata, kalau aku masi mempunyai dinar yang lain, 
beliau bersabda: sedekahkan kepada anakmu, dia bertanya kembali, kalau 
aku masi mempunyai dinar yang lain, beliau bersabda: Sedekahkanlah 
kepada pembantumu. Dia bertanya kembali kalau aku masih mempunyai 
dinar yang lain, maka beliau bersabda: Engkau lebih tahu (kemana harus 
bersedekah). (HR Ahmad) 

                  

                                                           
33

Abdurrahman bin Nas}r al-Sa’di, Tafsir al-Kari>m al-Rahma>n fi Tafsir Kala>m al-
Manna>n, (Cet. 2; Dar Ibn al-Jauzi, 1426 H), h. 163. 

34
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 1, 

h. 482.   

35
Ahmad Ibn Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 6 (Kairo: Mu’assasah 

Qurtuba, t.th), h. 104.   
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dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahuinya 

Menurut Ibnu Kas\i>r dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka 

sesungguhnya Allah maha mengetahui maksudnya, Allah swt. mengetahui 

kebaikan apapun wujudnya dan Dia akan membalas pahala kalian dengan yang 

lebih besar, karena Allah tidak pernah menzalimi orang sedikitpun meski hanya 

sebesar z}arrah.36 

 

 

 

 

                                                           
36

Abu> al-Fida>’ al-H{a>fz} bin Kas|i>r al-Dimasyqi>, Lababu al-Tafsir min Ibni Kas}i>r, Jilid 1 

(Cet. 1; Kairo: Mu-assasa Daar al-Hilaal Kairo, 1994 M),  h. 416.  
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BAB IV 

ORANG-ORANG YANG BERHAK DIBERI  INFAK DALAM QS. AL- 

BAQARAH/2: 215 

A. Hakikat Orang-Orang yang Berhak Diberi Infak Berdasarkan QS al-

Baqarah/2: 215 

Adapun hakikat orang-orang yang berhak diberi infak yaitu memberikan 

sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan, dengan mengaitkan 

berbagai golongan manusia yang dihubungkan dengan pemberian infak dalam 

hubungan keturunan, dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan kasih 

sayang, dan dalam hubungan kemanusiaan, ini merupakan hal terbesar dalam 

bingkai akidah, sebagaimana yang disebutkan dalam QS al-Baqarah/2: 215, 

‚Untuk ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-

orang yang dalam perjalanan.‛ Semuanya tercakup dalam ikatan solidaritas sosial 

yang kokoh antara manusia di dalam bingkai akidah yang kuat. Akan tetapi, 

urutan dalam ayat ini dan ayat-ayat lain, serta yang ditambahkan di dalam 

beberapa hadits Nabi saw. dengan batasan yang jelas,1 diantaranya: 

ءٌ  لِكَ شَي  لِكَ، فإَِن  فَضَلَ عَن  أَى  ءٌ فَلَِِى  هَا، فإَِن  فَضَلَ شَي  اب دَأ  بنَِ ف سِكَ فَ تَصَدَّق  عَلَي  
َ يَدَي كَ وَعَن  فلَِذِي قَ راَبتَِكَ، فإَِن  فَضَلَ عَن  ذِي  ءٌ فَ هَكَذَا وَىَكَذَا يَ قُولُ: فَ بَ ين  قَ راَبتَِكَ شَي 

 2 )رواه مسلم(   يََيِنِكَ وَعَن  شِِاَلِكَ 

Artinya: 

Dari Jabir bahwa Rasu>lulla>h saw. bersabda kepada seseorang, mulailah 
dengan dirimu, maka bersedekahlah terhadpnya (nafkahilah ia). Jika ada 
suatu kelebihan maka untuk istrimu. Jika ada suatu kelebihan dari istrimu 
maka untuk kerabatmu. Dan, jika ada suatu kelebihan dari kerabatmu maka 
untuk ini dan ini. (HR Muslim).  

                                                           
1
Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H}usain al-Sya>ribi>, Fi> Zi{la.li al-Qur’an, (Beirut: Da>r al-Syuru>q, 

1412 H), h. 262  

2
Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> Al-Naisa>bu>ri>, S{ah{i>h{ Muslim. Juz 2, h. 

692.    
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Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana fitrah seorang manusia, bahwa 

manusia itu mencintai dirinya. Karena itu, diperintahkanlah dia supaya 

mencukupi kebutuhan dirinya sebelum diperintahkan berinfak kepada orang lain, 

dan setelah kebutuhannya dicukupi3 lalu berinfak kepada anggota-anggota 

keluarga dekatnya, anak istrinya, dan kedua orang tuanya, mereka adalah 

segolongan dari umat yang seandainya tidak diberi niscaya mereka 

membutuhkan, dan memberi orang yang lebih dekat hubungannya itu lebih mulia 

nilainya dari pada memberi orang yang jauh hubungan kekeluargaannya. 

Setelah berinfak kepada kerabat dekat hadis ini mengisyaratkan bahwa 

berinfak kepada ini dan ini. Adapun maksud dari melimpahkan apa yang ada di 

tangannya kepada yang ini dan yang ini yaitu kepada anak-anak yatim yang 

kecil-kecil dan lemah. Kemudian orang-orang miskin yang tidak mendapatkan 

sesuatu untuk menafkahi dirinya namun mereka diam saja dan tidak mau 

meminta-minta kepada orang lain untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya, 

lalu kepada orang-orang dalam perjalanan yang kadang-kadang memiliki harta 

tetapi pada waktu itu sedang kehabisan bekal.  

Memberikan infak kepada berbagai golongan dari segenap kalangan 

manusia mengajarkan kita untuk merasakan kelemahan mereka atau keadaan 

mereka, lantas timbul kasih sayang sebagai rasa setia kepada mereka, kasih 

sayang karena kekeluargaan, kasih sayang sebagai sesama. Serta diperintahkan 

bagi manusia untuk menikmati rezeki yang baik-baik dengan tidak berlebihan 

dan tidak pula kikir, dan sedekah itu tidak dilakukan kecuali setelah 

berkecukupan,4 sebagaimana sabda Nabi saw: dari Abu Hurairah r.a mengatakan 

bahwa Rasu>lulla>h saw. bersabda: Sebaik-baik sedekah adalah apa yang lebih dari 

                                                           
3
Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H}usain al-Sya>ribi>, Fi> Zi{la.li al-Qur’an, Jilid 1, h. 263. 

4
Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H}usain al-Sya>ribi>, Fi> Zi{la.li al-Qur’an, Jilid 1, h. 264. 
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keperluan. Tangan di atas (pemberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah 

(penerima). Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu.   

Allah swt. mengetahui bahwa manusia itu cinta, bahkan orang yang 

pertama dicintainya adalah anggota-anggota keluarga dekatnya, anak istrinya, 

dan kedua orang tuanya. Maka, diperintahkanlah ia memenuhi kebutuhannya 

terlebih dahulu setelah itu kepada orang-orang yang dicintainya itu, agar ia 

memberikan sebagian hartanya kepada mereka dengan suka hati. 

Ketika mengeluarkan infak hendaklah harta yang diinfakkan harus harta 

yang baik. Baik bagi yang memberi, menerima, jamaah, dan barangnya juga baik, 

sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama orang lain.
5
 Bukan harta yang 

buruk, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2:267. 

                         

                        

            

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

6
 

Adapun harta yang baik seperti dijelaskan oleh Wahbah al-Zuh{aili dalam 

tafsirnya, berupa uang, binatang ternak, biji-bijian, hasil tanaman, barang 

dagangan, maupun yang lainnya, seperti emas, perak, dan harta terpendam.
7
 Hal 

ini seperti yang difirmankan Allah swt. dalam surah ‘Ali> Imra>n/3: 92 

                                                           

5
Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H}usain al-Sya>ribi>, Fi> Zi{lali al-Qur’an, h. 262   

6
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45.  

7
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 2, 

h. 87.  
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Terjemahnya: 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang 
kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

8
 

Allah swt. melarang kalian memilih harta yang jelek untuk kalian 

infakkan, karena sesungguhnya Allah swt. Zat yang maha baik dan Dia tidak 

berkenan menerima kecuali sesuatu yang baik. Allah swt. tidak berkenan 

menerima sesuatu yang dibenci oleh kalian. Kata al-khabi>ts pada QS al-

Baqarah/2: 267 mengandung dua makna, pertama sesuatu yang tidak 

mengandung manfaat sama sekali, seperti yang terdapat dalam hadis riwayat 

Bukhari Muslim ‛ seperti halnya hubungan yang menghilangkan karat besi‛.9 

 Sedangkan makna yang kedua adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa dan 

ini yang dimaksud dalam ayat ini ...  َوَلَا تَ يَمَّمُو ا الْبَِي ثَ مِن وُ تُ ن فِقُو ن ... ‚Bagaimana 

kalian bisa memberi sesuatu yang jelek, padahal kalian juga tidak menyukainya 

dan tidak berkenan menerimanya untuk diri kalian.‛  

Sesuatu yang jelek tersebut ibarat orang yang berutang kepada kalian 

mereka datang dengan membawa sesuatu yang lebih rendah nilainya dari sesuatu 

yang didapatkan. Maka pastilah ia tidak mau menerimanya. Lalu bagaimana 

kalian memberikan untuk-Ku sesuatu yang sebenarnya kalian sendiri tidak 

menyukainya.
10

 

 Allah swt. memerintahkan memberikan infak dengan harta yang baik 

demi kebaikan dan kemanfaatan kepada manusia itu sendiri untuk menguji kalian 

                                                           

8
Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 62.  

9
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 2, 

h. 87.  
10

Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 2, 

h. 87.   
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di dalam apa yang kalian infakkan, oleh karena itu janganlah kalian mendekatkan 

diri kepada Allah swt. dengan sesuatu yang jelek. Allah swt juga zat yang berhak 

mendapatkan puji syukur yang layak untuk dipersembahkan kepada-Nya adalah 

berinfaq dengan harta yang bagus dari nikmat yang telah Dia berikan. 

B. Kondisi Orang-Orang yang Berhak Diberi Infaq Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 

215\ 

1. Kedua Orangtua 

Berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban. Allah telah 

memerintahkan hamba-hamba-Nya agar menyembah-Nya dan mengesakan-Nya. 

Allah menjadikan bakti kepada kedua orang tua menyertai perintah-Nya tersebut, 

sebagaimana perintah agar berterima kasih kepada keduanya, juga menyertai 

terima kasih atau syukur kepada Allah swt. karena orang tua merupakan sebab 

yang tampak bagi kehadiran anak-anak dan bagi pengasuhan mereka yang penuh 

dengan kelembutan, kebaikan, belas kasih, dan pengorbanan yang besar dalam 

mendidik dan menjaga anak mereka hingga dewasa
11

 

Begitu besar pengorbanan orang tua dalam mendidik dan merawat anak-

anaknya sehingga seorang anak tidak dapat membalas perlakuan kedua orang tua 

dalam membesarkannya, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh al-

Hafi>z} Abu Bakar al-Bazzar dari Buraidah dari bapaknya, bahwa ada seorang laki-

laki sedang melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Maka laki-laki itu 

bertanya kepada Rasu>lulla>h saw. ‚apakah aku sudah memenuhi hak ibuku ini?‛ 

Nabi saw. menjawab, ‚ tidak, bahkan tidak menyamai satu kalipun tarikan 

nafasnya‛.
12

 

                                                           
11

Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 8, 

h. 72.   
12

Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H}usain al-Sya>ribi>, Fi> Zi{la.li al-Qur’an, (Beirut: Da>r al-Syuru>q, 

1412 H), Jilid 7, h. 245  
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Tetapi bukan berarti tidak dapat membalas pengorbanan orang tua dalam 

membesarkan anaknya mengakibatkan anak berhenti untuk berbakti kepada 

kedua orang tuanya, justru hal inilah yang harus membuat anak lebih semangat 

untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun salah satu bentuk bakti 

kepada kedua orang tua yaitu memberikan nafkah. 

Nafkah untuk kedua orang tua menurut mayoritas ulama hukumnya 

wajib
13

 tanpa dibantu oleh siapapun karena anak adalah orang yang terdekat 

dengan orang tuanya. diantara dalil yang membahas terkait wajibnya nafkah 

kepada kedua orangtua yaitu pada QS al-Luqman/31: 15.  

                      

                          

            

Terjemahnya: 

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku 
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-
Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan.

14
 

Berbuat baik yang disebutkan ayat ini yaitu memberikan nafkah kepada 

kedua orang tua, jika keduanya fakir, walaupun mereka berbeda agama dengan 

kita.
15

 Adapun ayat lain yang berbicara terkait nafkah kepada kedua orang tua 

terdapat pada QS al-Isra>’/17: 23  

                             

                             

     

                                                           
13

Wahbah al-Zuh{aili>, al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu, (Cet. 10; Damaskus: Darul 

Fikr, 1428 H), h. 143. 

14
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 412.   

15
Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H}usain al-Sya>ribi>, Fi> Zi{lali al-Qur’an, h. 157 
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Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 
selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 
sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya 
sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah 
kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu 
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

16
 

Yang dimaksud dengan berbuat baik kepada kedua orang tua (biru>l al-

wali>dain) pada kedua ayat ini adalah taat kepada keduanya dalam hal-hal 

kebajikan, membantu dan menolongnya, berusaha mewujudkan permintaan-

permintaannya, dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menyakitinya. Ayah 

dan Ibu adalah perantara kewujudan anak di dunia. Mereka berdualah yang 

mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan.  

Ibnu al-Arabi berkata, biru>l al-wali>dain  merupakan salah satu prinsip dari 

beberapa prinsip agama yang wajib. Berbuat baik kepada keduanya dapat 

dilakukan dengan ucapan dan tindakan.
17

 Adapun dengan ucapan sebagaimana 

yang telah disebutkan pada QS al-Isra>’/17: 23 diatas dan dengan tindakan 

sebagiamana yang telah disebutkan pada QS Luqman/36: 15 diatas. 

Dalil lain yang menyebutkan terkait wajibnya memberi nafkah terhadap 

kedua orangtua sebagaimana Sabda Rasu>lulla>h saw: 

بِكُم ، فَكُلُوهُ ىَنِي ئًا مَريِ  ئًا  بِكُم ، وَإِنَّ أوَ لَادكَُم  مِن  كَس   إِنَّ أَط يَبَ مَا أَكَل تُم  مِن  كَس 
Artinya: 

Sebaik-baik makanan yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian 
sendiri, dan anak-anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Karena itu, 
makanlah dari mereka dengan nyaman. (HR al-Hakim) 

Dalam hadis lain Rasu>lulla>h saw. bersabda ketika ada seseorang yang 

bertanya. 

                                                           

16
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah, h. 284  

17
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 11, 

h. 88  
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قَ  رَبَ  قَ  رَبَ، فاَلْ  ؟ " قاَلَ: أمَُّكَ، ثَُُّ أمَُّكَ، ثَُُّ أمَُّكَ، ثَُُّ أبَاَكَ، ثَُُّ الْ   18 )رواه ابِ داود( مَن  أبََ رُّ

Artinya: 

Siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik? Ibumu, kemudian ibumu, 
kemudian ibumu, baru kemudian ayahmu, dan kemudian kerabat-kerabat 
dekat. (HR Abu> Da>ud) 

Adapun syarat-syarat kewajiban memberi nafkah kepada kedua orangtua 

menurut 4 imam mazhab Hanafi>, al-Sya>fi'i> diantaranya: 

a. Menurut Mazhab Hanafi>, al-Sya>fi'i, Ma>liki dan Hanbali Kedua 

orangtua miskin, maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan 

mereka sendiri, menurut imam Sya>fi'i> tidak memiliki makanan, lauk, 

dan tempat tinggal yang layak dan makanan yang diberikan tidak 

wajib terlalu kenyang. tetapi mereka berbeda pendapat terkait orang 

yang membutuhkan nafkah dan mereka bisa bekerja tetapi tidak mau 

bekerja diantaranya:  

Mazhab Hanafi> dan al-Sya>fi'i> berendapat bahwa ketidak mampuan 

bekerja bukan merupakan syarat bagi kewajiban memberi nafkah 

kepada ayah dan ibu. Sedangkan menurut pendapat yang kuat rajih 

dalam mazhab Ma>liki dan Hanbali bahwa barang siapa yang mampu 

bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang cocok dengan kedudukannya, 

tetapi dia tidak mau bekerja, maka tidak wajib diberi nafkah apakah 

mereka itu ayah, ibu, atau anak.
19

 

b. Menurut Mazhab Hanafi>, al-Sya>fi'i, Ma>liki dan Hanbali, anak yang 

memberi nafkah kondisinya: Pertama, mampu, meski dengan 

pekerjaan yang laik, baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. 

Anak berstatus budak tidak wajib memberikan kedua orang tuanya 

                                                           

18
Abu> Da>ud Sulaima>n bin al-Asy’as bin Isha>k bin Basyi>r bin Syida>d bin Amar al-Azdi> al-

Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>ud, Juz 4 (Beyrut: al-Maktabah al-Syariah), h. 336   
19

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Cet. 24; Jakarta: Lentera, 2009), 

h. 433. 



57 
 

 
 

nafkah. Kedua, Anak memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, 

keperluan istri, dan anaknya selama sehari semalam. Bagi yang tidak 

memiliki kelebihan harta maka tidak wajib menanggung nafkah kedua 

orangtua.
20

 Dalil syarat mengenai hal tersebut adalah hadis Nabi saw: 

لِكَ فلَِذِي  ءٌ عَن  أَى  لِكَ فإَِن  فَضَلَ شَي  ءٌ فَلَِِى  هَا فإَِن  فَضَلَ شَي  اب دَأ  بنَِ ف سِكَ فَ تَصَدَّق  عَلَي  
َ يَ  ءٌ فَ هَكَذَا وَىَكَذَا يَ قُولُ بَ ين  دَي كَ وَعَن  يََيِنِكَ قَ راَبتَِكَ فإَِن  فَضَلَ عَن  ذِي قَ راَبتَِكَ شَي 

 21 وَعَن  شِِاَلِكَ 

Artinya: 

Dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada seseorang, mulailah 
dengan dirimu, maka bersedekahlah terhadpnya (nafkahilah ia). Jika ada 
suatu kelebihan maka untuk istrimu. Jika ada suatu kelebihan dari istrimu 
maka untuk kerabatmu. Dan, jika ada suatu kelebihan dari kerabatmu maka 
untuk ini dan ini. (HR al-Nasa’i) 

c. Adapun berkaitan dengan seagama. Menurut Hanafi dalam kaitannya 

dengan ayah dan anak tidak disyaratkan harus seagama sedangkan 

bukan ayah dan anak diharuskan seagama
 22

  

Imam syafi’i mengatakan bahwa jika seorang anak memiliki ayah yang 

sudah menduda maka anak harus menikahkan ayahnya sebab pernikahan adalah 

salah satu kebutuhan mereka yang penting, sama seperti nafkah dan pakaian, juga 

agar mereka terjaga dari perzinahan yang akan membawa mereka kepada 

kebinasaan dan itu tidak layak bagi posisi ayah yang agung, serta bukan 

termasuk pergaulan yang baik yang diperintahkan oleh syariat.23  

2. Kerabat 

                                                           
20

Abdurrahman al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Cet. 1; Jakarta: Pustaka al-Kaus\ar, 

2015), h. 1133.   

21
Ahmad bin Syu’aib bin Ali al-Nasa’i, al-Sunan al-Sughara> li al-Nasa’i, (t.t Maktab al-

Mathbu’ al-Islamiyah, 1986), h. 69.   

22
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 434  

23
Hafid Abdullah, Kunci Fiqh Islam, (Semarang: al-Syifa’i, 1993), h. 285. 
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Kerabat disini terbagi dalam dua golongan, pertama kerabat jalur nasab 

dan kedua kerabat dalam lingkungan tetangga. adapun kerabat dalam jalur nasab 

yaitu ayah, ibu, saudara seayah atau seibu, istri, suami, anak kandung dan tiri, 

paman (saudara ayah dan ibu), tante (saudara ayah dan ibu), kakek (bapak dari 

kedua orangtua), nenek (ibu dari kedua orang tua), cucu, keponakan (anak dari 

saudara sekandung). Kerabat jalur persusuan.  

Sedangkan tetangga yang dimaksud disini menurut Hasan al-Basrih yang 

dikutip al-Zuh{aili> dalam Tafsirnya al-Muni>r adalah empat puluh rumah dari kita 

dihitung dari setiap empat mata angin yang berbeda, maksudnya empat puluh 

rumah dari arah samping rumah, depan dan belakang,
24

 pendapat ini juga 

merupakan pendapat Ibnu Syihab dan al-Auza’i. Tetangga menurut hasbi al-

S{iddiqi adalah orang yang rumahnya bersebelahan dengan kita, sehingga 

membuat kita sering bertemu atau berpapasan dengannya, ketika akan pergi atau 

kembali ke rumah.
25

  

Memberikan nafkah kepada kerabat menurut mayoritas ulama adalah 

sunnah sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Isra>’/17: 26 

                       

 

Terjemahnya:  

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 
orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 
menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

26
 

Dan juga firman Allah swt. dalam QS al-Rum/30: 38 

                                                           

24
Wahbah al-Zuh{aili>, Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manh{aj, jilid 3, 

h. 90  

25
M. Hasbi al-S}iddiqi, Tafsir Al-Qur’anul Majid al-Nu>r, Jilid 1 (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2000), h. 530.  

26
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah, h. 284.  
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Terjemahnya: 

Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian 
(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah 
yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan 
mereka Itulah orang-orang beruntung.

27
 

Kedua ayat ini menjelaskan terkait perintah untuk menjalin silaturahmi 

dan memberikan nafkah kepada kerabat ketika iya membutuhkannya, karena 

memberikan sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat dekat, sebab 

didalamnya terdapat maksud menyambung hubungan kekeluargaan.
28

 Adapun 

perbedaan pendapat ulama fiqih dalam hal memberi nafkah kepada kerabat, 

diantaranya: 

al-Syaukani berkata, Nafkah tidak wajib atas kerabat bagi kerabatnya 

kecuali sebagai bentuk kebajikan dan silaturahmi. Menurutnya, tidak wajibnya 

nafkah bagi semua kerabat kecuali sebagai bentuk kebajikan dan silaturahmi 

karena tidak adanya dalil yang khusus berbicara tentang hal itu, yang ada adalah 

hadis-hadis tentang silaturahmi (menjalin hubungan kekerabatan) yang bersifat 

umum.
29

  

Mazhab al-Sya>fi'i>  berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh orang 

yang kaya, baik muslim maupun non muslim kepada pokok, yaitu bapak, kakek, 

dan terus ke atas, dan kepada cabang, yaitu anak, cucu, dan terus ke bawah, 

sehingga nafkah tidak wajib diberikan kepada selain mereka.
30

  

                                                           

27
Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemah, h. 408.  

28
Sayyid Qut}b Ibra>hi>m H}usain al-Sya>ribi>, Fi> Zi{lali al-Qur’an, Jilid 14, h. 83. 

29
Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah V, (Cet. 1; Jakarta: Republik Penerbit, 2018), h. 436.  

30
Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah V, h. 436.   
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Mazhab Ma>liki berpendapat bahwa nafkah yang wajib itu diberikan untuk 

bapak, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan. Nafkah tidak wajib diberikan 

kepada kakek, cucu, dan kerabat lainnya.
31

  

Mazhab Hanafi> berpendapat wajib hukumnya memberi nafkah kepada 

kerabat mahram karena pernikahan. Maksudnya, setiap orang yang terhitung 

mahram wajib dinafkahi, seperti paman, bibi, saudara laki-laki, anak dari saudara. 

Dengan syarat benar-benar butuh, baik karena masih kecil, seorang wanita, 

mengidap sakit menahun, atau buta. Jika kerabat tersebut masih mampu untuk 

bekerja maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari kerabatnya sendiri, dan 

dia juga tidak kewajiban memberi nafkah kepada kerabat lain selain kedua orang 

tua.
32

 

Mazhab Hambali mewajibkan pemberian nafkah kepada kedua orang tua, 

kakek, nenek dan keluarga diatasnya lagi, serta anak dan terus ke bawah. 

Menurut mereka, nafkah tidak wajib diberikan kepada ahli waris yang 

dihubungkan dari pihak ibu, yaitu mereka yang bukan kelompok ahli waris yang 

menerima bagian tertentu dan bukan pula ashaba>t. Mereka tidak berhak 

mendapatkan nafkah dan tidak wajib memberi nafkah apabila mereka bukan dari 

arah pokok atau cabang. Yang demikian itu karena lemahnya kekerabatan mereka 

dan tidak adanya nash dari Al-Qur'an dan al-Sunnah yang berbicara tentang 

mereka. 

Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim, dan sebagian ulama Hanabilah lain 

berpendapat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi setiap kerabat dekat meskipun 

tidak termasuk dalam nasab ushul dan furuq jika memang mendapatkan warisan. 

Artinya, nafkah wajib bagi saudara zawil arham seperti paman dan bibi.
33

 

                                                           
31

Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah V, h. 436  

32
Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah V, h. 436  

33
Wahbah al-Zuh{aili>, al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu, h. 146.  
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Sementara Ibnu Hazm meluaskan cakupan nafkah kerabat. Dia berkata, 

Orang yang mampu dipaksa untuk memberikan nafkah kepada siapa saja yang 

membutuhkan di antara kedua orang tuanya, kakek- kakeknya, dan terus ke atas, 

kepada anak-anak laki-lakinya, anak-anak perempuannya, cucu-cucunya, dan 

terus ke bawah, serta kepada saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara 

perempuannya, dan istri-istrinya. Mereka semuanya sama dalam nafkah. Tidak 

seorang pun di antara mereka diutamakan atas yang lain.
34

  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat wajibnya nafkah 

kepada kerabat menurut Abu> Hani>fah yaitu penerima nafkah harus benar-benar 

butuh, baik karena masih kecil, seorang wanita, mengidap sakit menahun, atau 

buta. jika kerabat tersebut masih mampu untuk bekerja maka ia tidak berhak 

mendapatkan nafkah dari kerabatnya sendiri, dan dia juga tidak berkewajiban 

memberi nafkah kepada kerabat lain selain kedua orang tua. Serta orang yang 

diberi nafkah harus seagama dengan kerabat yang memberi nafkah. Dan kerabat 

yang memberi nafkah adalah kerabat yang berkecukupan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sendiri, istri, dan anaknya. Maka gugurlah wajibnya nafkah 

kepada keluarga jika keluarga tidak memenuhi syarat ini. Kecuali kepada istri, 

anak, dan orang tua.
35

 Adapun ayat yang membahas wajibnya nafkah anak 

terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 233.  

  ...                  ...      

Terjemahnya: 

... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 
cara ma'ruf ...

36
 

Dan juga firman Allah swt dalam QS al-T{ala>q/65: 6 

                                                           

34
Sayyid Sa>biq, Fiqih Sunnah V, h. 437  

35
Wahbah al-Zuh{aili>, al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu, h. 147.  

36
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 37.  
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 ...                      

           

Terjemahnya: 

... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

37
 

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab 

kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak 

tersebut. Rasulullah saw berkata kepada Hindun, "Ambillah harta suamimu 

dengan cara yang baik yang dapat mencukupimu dan anakmu." Hadits ini 

menunjukkan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. 

Dalil lain diambilkan dari hadits yang menyebutkan urutan nafkah mulai dari diri 

sendiri, anak kecil, kemudian keluarga,'lantas anak dewasa, dan kemudian 

pembantu.
38

 

Di dalam Islam Berbuat baik kepada tetangga adalah sesuatu yang 

dianjurkan. Sebagaimana anjuran berbuat baik kepada tetangga yang disebutkan 

dalam QS al-Nisa/4: 36. 

                          

                          

                          

 

Terjemahnya: 

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga 
yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

                                                           

37
Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 599. 

38
Wahbah al-Zuh{aili>, al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adilatuhu, h. 136.  
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Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan 
membangga-banggakan diri.

39
 

Adapun penjelasan ayat ini dalam tafsir al-Qurt}ubi bahwa berbuat baik 

kepada tetangga adalah hal yang diperintahkan dan disunnahkan kepada orang 

muslim maupun kafir, ini merupakan pendapat yang raj’ih. Bentuk berbuat baik 

kepada tetangga yaitu dengan mempergauli dengan baik, tidak mencela dan tidak 

menyakiti, menjaga dan memelihara hak-hak mereka, bahkan Allah swt. 

memerintahkan untuk menjaga kehormatan mereka dengan tidak 

mengungkapkan aib mereka,
40

 membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan 

mereka dan kerusakan atau musibah yang menimpa mereka,
41

 memberikan 

hadiah kepada mereka, mengajak merka makan bersama, bersziarah ke mereka, 

dan menjenguk mereka ketika mereka sakit,
42

 sebagaimana hadis Nabi 

Muhammad saw. 

اَرِ، حَتََّّ ظنََ ن تُ أنََّوُ سَيُ وَرِّثوُُ  يِلُ يوُصِينِِ باِلْ   43 )رواه مسلم( مَا زاَلَ جِبْ 

Artinya: 

Jibril sesnantiasa mewajiatkan tentang hak-hak tetangga, sampai-sampai 
aku mengira mereka akan mendapat waris. (HR Muslim) 

رمِ  جَارَهُ   44)رواه مسلم( مَن  كَانَ يُ ؤ مِنُ باِللَّوِ وَاليَ و مِ الآخِرِ فَ ل يُك 
Artinya: 

Barangsiapa beriman kepada Allah swt. dan hari akhir maka dia haruslah 
memuliakan tetangganya. (HR Muslim) 

ثِر  مَاءَىَا، وَتَ عَاىَد  جِياَنَكَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إِذَا  تَ مَرَقَةً، فَأَك   45)رواه مسلم( طبََخ 
                                                           

39
Kementrian agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 84.   

40
Muhammad bin Ahmad Abi> Bakr Abi> Abdulla>h al-Qurt}ubi, al-Jami al-Ahkam al-

Qur’an, Jilid 5 (Cet. 1, Beirut: Daar al-Risalah, 1427 H), h. 426. 

41
Muhammad bin Ahmad Abi> Bakr Abi> Abdulla>h al-Qurt}ubi, al-Jami al-Ahkam al-

Qur’an, Jilid 5, h. 431.  

42
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Artinya: 

Wahai Abu> Z|ar, jika engkau masak sup daging maka perbanyaklah kuahnya 
dan perhatikanlah (bagikanlah) tetanggamu (HR Muslim) 

Adapun maksud dari hadis ini yaitu sesungguhnya seorang tetangga bisa 

tersakiti sebab bau makanan lezat yang dimasak oleh tetangganya atau mungkin 

saja tetangga lainnya memiliki anak-anak sehingga membangkitkan keinginan 

orang-orang miskin diantara mereka dan hal itu semakin memperbesar rasa sakit 

orang yang menciumnya dan membebani mereka, terutama jika para tetangga itu 

lemah dalam ekonomi. Oleh karena itu makanan yang dimasak wajib diberikan 

kepada tetangga.
46

 

Hal inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad saw. yaitu senantiasa 

memberikan tetangga terdekat hadiah, sebab ia orang pertama yang menyaksikan 

apa yang dibawa oleh tetangganya ke dalam rumahnya ataupun ketika keluar 

rumah dan jika ia melihatnya maka disukai agar melibatkannya dalam hal itu. 

Tetangga juga merupakan orang yang pertama menolong kita ketika kita 

membutuhkan sesuatu atau ketika kita dalam keadaan lalai dan tertipu, oleh 

karena itu pemberian itu dimulai dari tetangga yang pintu rumahnya paling dekat 

dengan rumah tetangganya, walaupun tetangga lainnya juga lebih dekat tembok 

rumahnya dengan kita.
47

 

Berbuat baik selanjutnya kepada tetangga yaitu tidak menghalangi 

tetangga yang memasang kayu yang bermanfaat untuk dirinya dan tetangganya. 

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. 

 فِ جِدَارهِِ  تً بَ شَ خَ  زَ رِ غ  ي َ ن   أَ  هُ ارَ جَ  م  كُ دُ حَ أَ  عُ نَ يََ  لاَ 
                                                                                                                                                               

45
Muslim bin al-H{ajja>j Abu> al-H{asan al-Qusyairi> Al-Naisa>bu>ri>, S{ah{i>h{ Muslim, Juz 4,  h. 
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Qur’an, Jilid 5, h. 432.  



65 
 

 
 

Artinya: 

Janganlah seorang dari kalian menghalangi tetangganya untuk meletakkan 
tembok pada tembok rumahnya. 

Hadis ini dikuatkan dengan hadis Nabi sebagai berikut:  

لِمٍ إِلاَّ عَن  طِي بِ نَ ف سِ مِن وُ   48لاَ يََِلُّ مَالُ ام رئٍِ مُس 
Artinya: 

Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan cara yang ia rid}oi. (HR 
Ahmad) 

Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki seseorang berada dalam 

kekuasaannya dan ia berhak memusnahkan semaunya, bukan bermakna bahwa 

milik seseorang adalah milik umum, sebab Nabi Muhammad saw. telah 

membedakan keduanya di dalam hukum, maka tidak wajib mengkompromikan 

apa yang dibedakan status hukumnya oleh Rasu>lulla>h saw. Maksudnya jangan 

engkau meninggikan bangunan rumahmu agar terlihat mewah dalam 

pandangannya dan menghalangi udara masuk kedalam rumahnya kecuali dengan 

izinnya.
49

    

3. Anak Yatim  

Secara umum anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya.  

Kini keberadaan anak yatim semakin meluas sesuai perkembangan zaman. 

Mereka yang dapat dikategorikan anak yatim zaman sekarang ini adalah anak-

anak yang kelahirannya tidak dikehendaki (unwanted children) oleh kedua orang 

tuanya dengan berbagai alasan reproduksi dan ekonomi, seperti orang tua yang 

tidak  memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan. Untuk itu mereka 

menggunakan alat kontrasepsi, namun terjadi kegagalan dalam usaha mereka 

mencegah kehamilan. Anak ini bisa juga lahir dari hubungan diluar nikah yang 

tidak dikehendaki, karena alasan menutup rasa malu dan ketidaksiapan secara 
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mental dan ekonomi, sehingga mereka sengaja dibuang atau dititipkan ke 

individu atau lembaga sosial tertentu.  

Termasuk juga anak yatim adalah anak-anak yang kurang asuh (nurturing) 

dari kedua orangtuanya, dalam kasus ini orang tua menginginkan anak tersebut 

lahir tetapi karena satu atau lain hal, mereka tidak memperoleh asuhan dan belas 

kasih dari kedua orangtuanya.
50

 

Syekh Abdurrahman dalam tafsirnya mengatakan, anak yatim adalah 

mereka yang tidak memiliki penghasilan dan mereka tidak memiliki kekuatan 

untuk menanggung kebutuhannya, oleh karena itu Allah swt. memerintahkan 

kepada manusia untuk menyantuni anak yatim, salah satunya dengan memberi 

infak, tetapi tidak semua anak yatim  diwajibkan untuk diberi infak, terdapat 

kondisi- kondisi tertentu diantaranya: 

a. Saat ia belum mencapai umur baligh sebagaimana yang terdapat dalam 

QS al-Nisa/4: 6 

                        

                              

                             

      

Terjemahnya: 

dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 
memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan 
janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 
(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka 
dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia 
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang 
miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian 
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu 
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adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah 
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). 51 

Ibnu Kas}ir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya beliau berkata, menurut 

Mujahid, telah sampai usia nikah maksudnya telah bermimpi (keluar sperma saat 

tidur). Mayoritas ulama mengatakan bahwa mencapai usia baligh pada anak laki-

laki adalah ketika dia bermimpi dalam tidurnya, sehingga keluar sperma. Atau 

telah mencapai usia 15 tahun.52 Dan imam ahmad berkata jika mereka telah 

mencapai usia akil baligh dan mereka telah memiliki kedewasaan dan kecakapan 

di dalam mengelola, menjaga dan menggunakan harta mereka, maka serahkanlah 

harta mereka kepada mereka tersebut. namun jika mereka belum memiliki 

kedewasaan dan kemampuan yang baik di dalam mengelola, menjaga dan 

menggunakan harta mereka maka teruslah kalian menguji mereka sampai kalian 

melihat tanda-tanda kedewasaan. Tetapi jika usianya sudah mencapai 25 tahun 

namun dalam dirinya belum ditemukan kedewasaan maka hartanya harus 

diserahkan kepadanya.
53

 

b. Anak yatim yang fakir, miskin, muallaf, musafir dan menanggung hutang. 

Apabila anak yatim berkecukupan materi, seperti anak yatim yang 

memiliki banyak harta karena peninggalan orang tuanya dan lain-lain 

maka tidak wajib untuk diberikan infaq.
54

 Sebagaimana yang terdapat 

dalam QS al-Nisa/4: 58. 

                          

                             

Terjemahnya: 
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 
diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.55 

c. Bagi semua anak yatim, baik miskin, atau kaya. Mereka berhak 

mendapatkan santunan batin dari kaum muslimin, berupa sikap lembut, 

perhatian, kasih sayang, perlindungan dan lain-lain. Hal ini berdasarkan 

perintah Nabi saw. untuk memperlakukan anak yatim dengan sebaik-

baiknya.
56

 

4. Orang Miskin 

Menurut Muhammad Rasyid Rid}a miskin adalah orang-orang yang 

berdiam diri, jauh dari kebutuhan sehingga jiwanya menerima keadaan yang 

serba sedikit. Ibnu |Jarir  al-T{abari mengemukakan orang miskin adalah orang 

yang butuh sesuatu, tetapi suka meminta-minta kepada orang lain karena jiwanya 

lemah.
57

  

Secara umum orang miskin adalah orang yang mempunyai mata 

pencaharian tetapi tidak memadai untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-

hari, seperti halnya orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya 

mendapatkan delapan sehingga masih belum terpenuhi seluruh keperluannya dari 

segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.
58

 Sebagaimana yang disebutkan 

dalam QS al-Kahfi/18: 79. 

                        

              

Terjemahnya: 
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Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di 
laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka 
ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. 

al-Qurt}ubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa orang miskin yang 

dimaksud dalam ayat ini adalah pedagang musafir yang sedang melewati lautan, 

mereka mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan pada saat melewati 

lautan tersebut.
59

  

Wahbah al-Zuh{aili>, mengatakan bahwa orang miskin yang dimaksud ayat 

ini adalah orang yatim lemah yang tidak memiliki apa-apa selain perahu, mereka 

menyewakan perahu tersebut untuk mengangkut penumpang dan mereka 

mengambil bayaran darinya. 

Adapun hadis Nabi saw. terkait siapa yang dimaksud orang miskin yaitu: 

كِيُن الَّذِي لَا مَ ق  اللُّ  هُ دُّ رُ ي ت َ ذِ الَّ  ينُ كِ س  المِ  سَ ليَ   رَتاَنِ، وَلَكِن  المسِ  رةَُ وَالتَّم  مَتَانِ، وَالتَّم  ةُ وَاللُّق 
طَنُ لَوُ، ف َ    60)رواه مسلم( وِ ي  لَ عَ  قُ دَّ صَ تَ يُ يََِدُ غِنًً يُ غ نِي وِ، وَلَا يُ ف 

Artinya: 

Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta yang pergi 
setelah diberi satu dua suap makanan atau satu dua butir kurma. Orang 
miskin adalah orang yang tidak punya harta untuk mencukupinya tapi 
keadaannya tidak diketahui orang lain sehingga ia tidak diberi sedekah dan 
ia pun tidak meminta minta kepada orang lain. (HR. Muslim) 

Adapun barang yang diberikan ketika ingin berinfak kepada orang miskin 

berupa kebutuhan makanan pokok yang dapat disimpan. Ketika penerima infak 

adalah seorang yang mempunyai keahlian, maka hendaklah ia diberikan bagian 

harta yang dapat digunakan untuk membeli peralatan kerjanya, sehingga dari 

keuntungannya, dia akan dapat mencukupi kebutuhannya sekalipun tidak secara 

keseluruhan.61 

5. Ibnu Sabil 
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Secara bahasa, istilah ibnu sabil terdiri dari dua kata, yaitu ibnu yang 

berarti anak laki-laki, dan sabil yang berarti jalan, dengan orang-orang yang 

berjalan di atasnya, baik laki-laki maupun perempuan.
62

 Ibnu sabil menurut para 

ulama adalah musafir yang kehabisan bekal di tengah jalan, atau tamu.
63

  

Ibnu Kas}ir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ibnu sabil adalah seorang 

yang kehabisan bekal di suatu negeri untuk digunakan pulang ke kampung 

halamannya, dan termasuk juga dengan orang yang bepergian, akan tetapi tidak 

memiliki bekal.
64

 Menurut hamka dalam tafsirnya al-Azhar, ibnu sabil adalah 

seorang yang pergi merantau ke negara orang untuk menuntut ilmu, atau orang 

yang karena pukulan nasib sengsara, jatuh miskin, sampai tidak memiliki rumah, 

sehingga lari ke kota untuk mencari kehidupan tetapi di kota ia terlantar.
65

 

Alasan yang membuat orang disebut sebagai ibnu sabil adalah perjalanan 

yang membuatnya demikian, oleh karena itu seseorang yang kehabisan bekal 

dalam perjalanannya ke suatu negara atau ingin kembali ke kampung halamannya 

berhak untuk mendapatkan infak, dan seorang fakir dan miskin yang tertinggal di 

kota asalnya bukan termasuk ibnu sabil. 

Para ulama telah sepakat bahwa seorang musafir yang jauh dari kampung 

halamannya (ibnu sabil) berhak menerima infaq wajib, sesuai keperluan yang 

dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. 

Namun ulama mensyaratkan bahwa perjalanan yang dilakukan itu adalah 

perjalanan dalam rangka ketaatan dan bukan untuk kemaksiatan,
66

 sebagaimana 
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yang dijelaskan mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali bahwasanya, musafir yang 

dapat diberi infaq yaitu musafir yang bukan karena maksiat, melainkan dia 

melakukan ketaatan yang bersifat wajib seperti menunaikan ibadah haji, karena 

menaati kedua orang tua. Atau safar yang bersifat sunnah seperti mengunjungi 

para ulama dan orang-orang shalih. Atau safar yang bersifat mubah, seperti 

dalam tugas kerja atau perniagaan. Dia kekurangan atau kehabisan dalam 

perjalanan, mungkin karena uangnya hilang, karena dicopet atau sebab-sebab 

lainnya. Kepada musafir demikian dapat diberikan infaq untuk menutupi 

keperluannya selama dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya, 

meskipun dia orang kaya di kampung halamannya.67   

menurut Ma>liki dan ahmad ibnu sabil yang berhak menerima infaq wajib 

adalah yang melakukan perjalanan sampai melewati batas negerinya. Jika ada 

orang yang siap mengutanginya dan di kampung halamannya ada harta yang 

cukup untuk membayar hutang tersebut, maka ia tidak berhak menerima infak 

wajib. Tetapi jika ia tidak memiliki harta yang dapat membayar hutang tersebut 

maka ia berhak menerima infak wajib.
68

 

a. Golongan ibnu sabil masa sekarang 

Pertama, Tenaga kerja Indonesia yang terlunta-lunta., mereka adalah 

orang-orang yang merantau ke mancanegara untuk mencari pekerjaan dengan 

harapan bisa memperbaiki kehidupan. Tapi nyatanya yang terjadi justru badai 

derita yang tak ada habisnya. Sudah disiksa hingga cacat seumur hidup, 

diperkosa beramai-ramai,bahkan tidak sedikit yang meregang nyawa karena 

kerasnya siksaan, gaji mereka tidak dibayarkan, lalu dikejar-kejar polisi di negara 
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setempat, diadili dengan cara zalim karena tidak ada paham bahasanya, tanpa 

pembela dan tanpa tahu cara membela diri. 

Kedua, Perdagangan Manusia atau human trafficking. Perdagangan 

Manusia atau human trafficking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, 

penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan 

kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, 

kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi 

atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat 

memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk 

tujuan eksploitasi.  

Ketiga, Tamu termasuk dalam kategori ibnu sabil, sebagaimana yang 

dikatakan Ali> bin Abi> T{alh}a, dari Ibnu ‘Abba >s, ia mengatakan bahwa ibnu sabil 

adalah tamu yang singgah di rumah orang-orang muslim. Hal yang sama juga 

dikatakan oleh Muja>hid, Sa’id bin Jubair, Abu > Ja’far al-Ba>qir, al-Hasan al-

Basrih, Qata>dah, al-Dahhak, al-Zuhri, Rabi’ bin Ana >s dan Muqatil bin Hayyan.
69

 

 الَ قَ  اللهِ  لَ و  سُ ا رَ يَ  وُ تُ زَ ائِ ا جَ مَ وَ  الَ قَ  وُ تَ زَ ائِ جَ  وُ فَ ي   ضَ  م  رِ ك  يُ ل  ف َ  رِ لآخِ ا   مِ لوَ ا  وَ  االلهِ بِ  نُ مِ ؤ  ي ُ  انَ كَ   ن  مَ 
عَلَي وِ وَمَن  كَانَ يُ ؤ مِنُ باِلِله فَ هُوَ صَدَقَةٌ  كَ لِ ذَ  اءَ رَ وَ  انَ ا كَ مَ فَ  امٍ يَّ أَ  ةُ ثَ لََ ثَ  ةُ افَ يَ ضِّ وَ  ةٌ لَ ي   لَ وَ  مٌ و  ي َ 

رً أَو  ليَِص مُت     70)رواه البخار( وَا ليَ و مِ ا لآخِرِ فَ ل يَ قُل  خَي  
Artinya:  

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia 
memuliakan tamunya, dan menjamunya, dia bertanya; Apa yang dimaksud 
dengan menjamunya wahai Rasulullah? beliau menjawab: yaitu pada siang 
dan malam harinya, bertamu itu tiga hari, lebih dari itu adalah shadaqah 
bagi tamu tersebut, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. (HR. Al-Bukhari). 
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Dalam kaitan Ibnu Sabil sebagai tamu, dia berhak mendapatkan 

pelayanan yang layak dan wajar dari orang tempat dia bertamu itu. Sekiranya dia 

tidak mendapatkan yang seharusnya menjadi haknya, maka dia diperkenankan 

mengambilnya sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
71

  

Ketiga, Para pelajar, seperti para santri-santri di pesantren yang 

membutuhkan bantuan untuk biaya hidup dan pendidikannya. Keempat, 

menyelamatkan diri untuk Agamanya, seperti umat Islam di palestina yang 

ditindas oleh Zionis Yahudi. Kelima, para pengungsi yang meninggalkan 

kampung halamannya untuk menyelamatkan diri dari tindakan penguasa yang 

sewenang-wenang.
72

 Keenam, tunawisma atau gelandangan, hidup terlunta-lunta, 

tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh dari panasnya terik matahari dan 

hujan.
73

 

b. Bantuan yang Diberikan 

Adapun Infak yang diberikan berupa tiket pesawat, kapal laut, mobil dan 

alat transportasi lainnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ditambah biaya 

makanannya dalam perjalanan, membuat bangunan pemondokan untuk 

digunakan beristirahat. Quraish Shihab dalam tafsir mengatakan bahwa bantuan 

yang diberikan tidak hanya berupa materi tetapi immateri,74 seperti menerimanya 

sebagai tamu paling tidak sehari semalam.75  
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C. Urgensi Orang - Orang yang Berhak Diberi Infaq  Berdasarkan QS al-

Baqarah/2: 215 

Berinfak tergolong amalan mulia yang tidak mudah dilakukan, karena 

amalan ini mengharuskan seseorang mengeluarkan sesuatu yang sangat 

dicintainya, yaitu harta.  

1. Menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi kewajiban yang 

diperintahkan Allah swt. 

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Karena 

itu, Islam bukan hanya mengajarkan bagaimana seorang muslim itu berhubungan 

dengan tuhannya, akan tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana seorang muslim 

itu berhubungan baik dengan keluarganya, tetangganya dan masyarakatnya.  

Rasa empati sosial dalam ajaran Islam bukan hanya dalam wacana-

wacana kosong yang tanpa aplikasi. Akan tetapi, rasa empati sosial dalam Islam 

diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata bukan sekedar pengakuan. Oleh 

karena itu, orang yang mengaku beragama Islam, mengaku beriman, dan 

mengaku bertaqwa ditantang oleh Allah untuk melakukan perbuatan sebagai 

bukti keimanan, keIslaman, dan ketakwaan. Jika perbuatan yang diperintahkan 

tersebut bisa dilakukan dengan baik maka mereka pantas disebut mukmin, 

muslim dan muttaqin.76 Dalam QS Ali Imran/3: 133-134 Allah swt. berfirman: 
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Terjemahnya: 

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga 
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang 
yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik 
diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 
dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebajikan.77 

Dalam ayat diatas menginfakkan harta yang salah satunya adalah dengan 

sedekah, adalah ciri orang yang bertakwa. Allah memerintahkan menginfakkan 

harta bukan saja dalam keadaan senang akan tetapi juga dalam keadaan susah. 

2. Memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu.  

Memberikan infak kepada orang yang tidak mampu dapat meringankan 

orang lain dalam memenuhi kebutuhannya seperti makanan, yang tadinya perut 

terasa lapar bisa menjadi kenyang karena ada orang yang memberinya bantuan. 

Pemberian infak yang bisa dimanfaatkan dengan produktif juga dapat 

mengurangi pengangguran serta mereka akan merasa terbantu dan akan tumbuh 

dalam dirinya betapa orang lain memperhatikan dan membantu dirinya, dan infak 

yang mereka terima bisa menjadi bukti bahwa mereka tidak menghadapi segala 

persoalan ini sendirian, namun masih banyak saudaranya yang mau berbagi beban 

derita. Dorongan psikologis ini sangat diperlukan bagi setiap orang.78 

3. Membebaskan diri dan jiwa dari ikatan harta dunia, sifat kikir dan nafsu 

mementingkan diri sendiri.  

Cinta dunia adalah kotoran yang menempel dalam jiwa manusia. Salah 

satu bentuk cinta dunia adalah mencintai harta yang berlebihan. Dalam QS al-

Humazah/104: 1-2 Allah berfirman: 
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Terjemahnya: 

Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan 
harta dan menghitung-hitung79 

Maksud ayat ini yaitu mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang 

karenanya Dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahkannya di jalan Allah swt. 

Sifat bakhil ini adalah kotoran yang menodai jiwa dan kotoran itu harus 

disucikan. Cara mensucikannya adalah menanamkan sifat pemurah dengan cara 

senang berinfak. Jika hati dan jiwa sudah bersih maka akan mendapatkan 

kelapangan dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah swt.80 

4. Membuat tangan senantiasa terbuka untuk memberi harta yang dicintai. 

bukan dari harta yang murah atau jelek. 

T{ayyib adalah sesuatu yang baik dan disukai. Lawan katanya adalah 

buruk dan dibenci. Allah memerintahkan untuk bersedekah dengan sesuatu yang 

baik dan melarang untuk memilih barang-barang yang sudah buruk untuk 

disedekahkan.81 Dalam QS al-Baqarah/2: 267 Allah SWT berfirman: 

                         

                        

            

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan 
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.82 
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Dengan kata lain, berinfaklah dari harta kekayaanmu yang masih baik dan 

jangan pilih barang yang sudah buruk untuk diinfakkan. Ini merupakan larangan 

membatasi infak hanya dengan barang yang sudah buruk. Yang dimaksud al-

Khabis disini bukan barang yang haram, karena memang barang haram sama 

sekali tidak boleh diinfakkan. Menginfakkan barang yang berkualitas rendah 

mengindikasikan kekurang hormatan pemberi infaq dengan orang yang 

diinfakkan. Apa yang dicurahkan dijalan Allah swt. dan demi meraih kerid}aannya 

itulah yang kelak bakal diberikan kepadanya. Jadi, seorang muslim harus 

mengambil infak dari barang terbaik yang dimilikinya agar layak diterima. 

Berinfak beberapa persen dan baju bekas yang sudah lusuh tidak dapat 

disebut sebagai berinfak dengan barang berkualitas rendah, sebab yang dimaksud 

adalah barang yang berkualitas rendah berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan), 

misalnya gabah yang berkutu. Ibnu Hajar dan lainnya menyatakan bahwa sunnah 

hukumnya bersedekah dengan baju yang masih baru selama ia masih memiliki 

baju yang lain.83 

5. Membangun hubungan kekeluargaan yang didalamnya terwujud muruah, 

keagungan jiwa dan kemuliaan keluarga.  

Kaya dan miskin adalah sunnatullah yang tidak bisa dirubah lagi. 

Perbedaan itu diciptakan oleh Allah untuk menguji apakah orang kaya mau 

bersyukur dan orang miskin mau bersabar atau tidak. Apabila dalam masyarakat 

orang yang kaya mau mensyukuri nikmat yang salah satunya adalah dengan 

bersedekah maka akan tercipta hubungan harmonis dalam masyarakat tersebut. 

Dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa tegaknya dunia itu disebabkan 

karena empat hal. Pertama, ilmu para ulama‟. Kedua, keadilan para pemimpin. 

Ketiga, kedermawanan orang-orang kaya. Keempat, keSabaran orang-orang 
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miskin. Apabila empat hal ini bisa terealisasikan akan tercipta keamanan dan 

ketentraman dalam masyarakat tersebut. Tidak akan terjadi kecemburuan sosial 

yang menyebabkan rasa iri dan dengki.84 

Adanya rasa iri dan dengki itu disebabkan karena tidak adanya tali ikatan 

yang kuat. Orang miskin tidak akan iri kepada orang kaya apabila orang kaya 

tersebut mau berbagi suka kepadanya. Kecemburuan sosial tidak akan pernah 

muncul jika antara si kaya dan si miskin mau saling mengenal, memahami dan 

saling membantu, dengan begitu sedekah bisa memperrerat tali hubungan dalam 

masyarakat dan keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelusuran dan analisis terkait orang-orang yang 

diberi infak maka dapat disimpulkan dari jawaban rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Hakikat orang-orang yang berhak diberi infak berdasarkan QS al-

Baqarah/2: 215 yaitu memberikan sebagian harta kepada orang-orang 

yang membutuhkan, dengan mengaitkan berbagai golongan manusia yang 

dihubungkan dengan pemberian infak dalam hubungan keturunan, dalam 

hubungan kekeluargaan, dalam hubungan kasih sayang, dan dalam 

hubungan kemanusiaan. Dengan memperhatikan barang yang diinfakkan, 

yaitu sesuatu yang baik, Baik bagi yang memberi, menerima, jamaah, dan 

barangnya juga baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama orang 

lain. 

2. Kondisi orang-orang yang berhak diberi infak berdasarkan QS al-

Baqarah/2: 215  

Memberi nafkah kedua orangtua hukumnya wajib sebagaimana 

yang terdapat dalam QS al-Isra>’/17: 23 dan QS Luqman/36: 15. Adapun 

kondisi mereka fakir, miskin dan tdk mampu untuk bekerja dan anak yang 

memberi kondisinya mampu untuk memenuhi kebutuhan pribadi, istri, 

dan anaknya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia 

tidak wajib menanggung nafkah orangtuanya. 

Memberi nafkah kepada kerabat hukumnya wajib ketika benar-

benar butuh, baik karena masih kecil, seorang wanita, mengidap sakit 
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menahun, atau buta. Yang diberi nafkah harus seagama dengan kerabat 

yang memberi nafkah. Dan kerabat yang memberi nafkah adalah kerabat 

yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, istri, 

dan anaknya. Maka gugurlah wajibnya nafkah kepada keluarga jika 

keluarga tidak memenuhi syarat ini. Kecuali kepada istri, anak, dan orang 

 Anak yatim yaitu belum menginjak usia baligh, miskin, musafir, 

muallaf dan menanggung hutang, dan anak yatim yang kaya, mereka 

berhak mendapatkan santunan batin dari kaum muslimin berupa sikap 

lembut kasih sayang dan lain-lain. Musafir yang bukan karena maksiat 

dan kehabisan atau kekurangan dalam perjalanan mungkin karena 

uangnya habis, dicopet atau sebab lainnya. Menurut kesepakatan ulama 

wajib memberi infak wajib (zakat) kepada ibnu sabil ketika ia kehabisan 

bekal dalam perjalanannya, baik ia kaya di kampung halamannya. 

3. Urgensi orang-orang yang berhak diberi infak berdasarkan QS al-

Baqarah/2: 215 yaitu memberikan kelapangan kepada orang yang tidak 

mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membebaskan diri dari 

sifat kikir dan nafsu mementingkan diri sendiri, melepaskan jiwa dari 

ikatan harta dunia, membuat tangan senantiasa terbuka untuk memberi 

harta yang dicintai, serta membangun hubungan kekeluargaan yang 

didalamnya terwujud muruah, keagungan jiwa dan kemuliaan hati. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah selesai melakukan penelitian, maka berikut adalah implikasinya: 

1. Implikasi Teoritis 

Pada penelitian ini hanya berfokus orang-orang yang berhak diberi infaq 

pada QS al-Baqarah/2: 215 dengan menggunakan kajian tah{li>li>. Penulis secara 

sadar bahwa penelitian ini hanya memaparkan sebagian kecil saja. Sehingga 
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dengan hal itu, diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar melihat secara 

menyeluruh penggunaan ayat tentang orang-orang yang diberi infak  dengan 

menggunakan kajian maud{u>’i, untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap dan 

mendalam tentang orang-orang yang diberi infak dalam Al-Qur’an. 

2. Implikasi Praktis 

Pada implikasi praktis skripsi ini, diharapkan orang-orang beriman 

mengetahui bagaimana orang-orang yang berhak diberi infak sesuai dengan 

perintah Allah swt. 
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