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ABSTRAK 

 

Nama : Dias Erlangga 

NIM : 90100117046 

Judul : Sistem Pengelolaan Zakat Pada Pemerintahan Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz Dalam Membangun Kesejahteraan 

Masyarakat 

 

 
 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 

pengelolaan zakat pada masa Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, keberhasilan 

implemantasi kebijakannya serta dampaknya dalam mengentaskan kemiskinan. 

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai sistem pengelolaan zakat Umar 

bin Abdul Aziz dalam membangun kesejahteraan masyarakat serta hubungannya 

dengan sistem perzakatan saat ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan historis dan 

sosiologis, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode Library 

Research. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode deduktif dan komperatif. Dan analisis datanya menggunakan cara 

deskriptif kualitatif. 

Kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz memiliki relevansi terhadap 

beberapa praktik perzakatan di Indonesia, seperti zakat profesi dan zakat pada 

harta dan usaha yang berkembang lainnya serta pengalokasian dana zakat untuk 

beasiswa pendidikan dan bantuan bagi korban bencana alam. Penelitian ini 

memberikan rekomendasi diantaranya bahwa maksimalisasi penghimpunan dana 

zakat dapat dilakukan dengan aturan dan sanksi yang mengikat bagi yang 

melanggar ketentuan pengelolaan zakat. 

Kata kunci: Sistem Pengelolaan Zakat, Umar bin   Abdul  Aziz
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Islam adalah sebuah sistem yang sempurna dan komprehensif. Dengan 

Islam, Allah swt. memuliakan manusia dapat hidup dengan nyaman dan sejahtera 

di muka bumi ini. Allah swt. menyempurnakan akan kenyamanan kehidupan 

manusia, pada awalnya dengan member petunjuk kepada manusia, pada awalnya 

dengan memberi petunjuk kepada manusia tentang identitas manusia yang 

sesungguhnya. Allah swt. Mengajarkan kepada kita bahwa manusia adalah 

seorang hamba yang dimiliki oleh Tuhan yang maha Esa dan bersifat dengan 

sifat-sifat kesempurnaan. Selanjutnya Allah swt. Memberikan sarana untuk 

menuju kehidupan yang mulia dan memungkinkan kita melakukan ibadah. Namun 

demikian, sarana-sarana tersebut tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan jalan 

saling tolong menolong antar sesama atas dasar saling menghormati, dan menjaga 

hak dan kewajiban sesama. Di antara sarana-sarana menuju kebahagiaan hidup 

manusia yang diciptakan Allah swt. Melalui agama Islam adalah disyariatkan 

zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar 

selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan 

kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. 

 Islam sangat memelihara kesejahteraan umat manusia, yang mencakup 

perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Hal 
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ini merupakan tujuan utama dari syariat. Syariat Islam secara praktis terdiri dari 

dua aspek, yaitu aspek pribadi (fardi) dan aspek sosial keumatan (jama‟i). Salah 

satu wujud aspek jama‟i dalam Syariat Islam adalah perintah zakat.  Zakat 

merupakan pilar dan rukun ketiga dalam agama Islam. Zakat adalah ibadah 

mâliyah ijtimâiyyah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan 

horizontal. Vertikal dalam arti zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt. 

(ibadah) dan horizontal dalam arti sebagai kewajiban dan solidaritas kepada 

sesama manusia.1  

 Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang 

menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat. Zakat disebutkan dalam 

Al-Qur’an sebanyak 35 ayat. Tidak kurang dari 27 ayat di antaranya disandingkan 

dengan shalat yang menunjukan keduanya mempunyai posisi yang sejajar.  

 Zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah swt. sehingga tujuan 

pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha 

kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadah kepada Tuhan. Zakat 

adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam 

semesta agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang 

didasari rasa kasih sayang sesama makhluk Tuhan. Zakat merupakan isi dari 

penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara si kaya 

dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan 

                                                           
 1 Hasanuddin, Ibdalsyah, Hendri Tanjung, Analisis Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar 

Bin Abdul Aziz dan Relevansinya di Indonesia,  Kasaba: Journal Of Islamic Economy, Volume 10, 

Nomor  2, (Tahun  2017), h. 191.  



3 
 
 

 
 
 

kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial. Zakat tumbuh untuk menyamakan 

dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan 

yang satu, yang berwujud pengorbanan benda dalam hidup bertolong-tolongan. 

Ditinjau dari aspek ekonomi, Zakat meninggikan hasrat produksi bagi keperluan 

hidup, melancarkan jalan distibusi dan menstabilitaskan konsumsi dalam 

kehidupan tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.2 

 Zakat juga adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah swt. terhadap kaum 

Muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam Al-Qur'an disebut 

kalangan fakir miskin dan mustahik (yang berhak menerima) lainnya, sebagai 

tanda syukur atas nikmat Allah swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta 

untuk membersihkan diri dan hartanya.3 

 Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang Islam karena 

merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut berupa pengeluaran 

sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki oleh setiap 

pribadi Muslim yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk disedekahkan kepada 

orang-orang yang berhak setelah mencapai nishab dan haul dengan satu tujuan 

sosial sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat. 

Sebagaimana keempat rukun Islam yang lain ajaran zakat menyimpan beberapa 

dimensi yang kompleks meliputi nilai privat, publik, vertikal. horizontal, serta 

                                                           
 

2
 Amiruddin Inoed; dkk, Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat 

Sumatera Selatan, (Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. xiv.  
 3 Yusuf al Qardawi, Hukum Zakat, (Cet.12, Jakarta: Litera Antarnusa, 2011), h. 11. 
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ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan 

kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif.4 

 Pada dasarnya zakat adalah ibadah kemasyarakatan yang berkaitan 

langsung dengan ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. 

Dengan posisinya sebagai ibadah kemasyarakatan, zakat bukanlah masalah 

pribadi yang pelaksanaanya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi masing-

masing atau hanya terbatas kepada tugas ulama dan pengelola zakat saja. Akan 

tetapi masalah zakat harus menjadi perhatian dari berbagai kalangan, termasuk 

didalamnya lembaga keuangan dan pemerintah. 

 Zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat 

penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi 

kekayaan di kalangan elit ekonomi tertentu. Tidak hanya itu, ia juga berpotensi 

meningkatkan produktivitas masyarakat dan konsumsi total. Jika dikelola secara 

profesional, apalagi jika ada dukungan politik yang kuat dari pemerintah, 

instrumen ekonomi ini juga dipercaya mampu mengurangi tingkat pengangguran 

dan kemandirian ekonomi. 

 Zakat dikatakan sebagai pemasukan Negara adalah berdasarkan firman 

Allah swt.: 

                                                           
4
 Amiruddin Inoed; dkk,  Anatomi Fiqh Zakat. h. xiv.  
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يعٌ  ًِ ُ ظَ ٱللََّّ َٔ ىۡۗۡ  ُٓ ٍٞ نَّ تكََ ظَكَ َٰٕ ٌَّ صَهَ ىۡۖۡ إِ ِٓ صَمِّ عَهيَۡ َٔ ا  َٓ ى بِ ِٓ ي تصَُكِّ َٔ ُْىۡ  سُ ِّٓ ىۡ صَدقَتَٗ تطَُ ِٓ نِ ََٰٕ ٍۡ أيَۡ خُرۡ يِ

 عَهِيىٌ 

Terjemah:   

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

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

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah:103)5 

 Pemerintah sebegai pengelola dana zakat yang di bantu pengelolaannya 

oleh baitul maal harus memenuhi substansi dari fungsi negara. Fungsi negara 

adalah pertama, fungsi alokasi, dapat dijelaskan sebagai peran pemrintah untuk 

ikut serta mengarahkan jenis barang yang diproduksi yang hendak dikomsumsi 

masyarakat dan berapa jumlahnya. Kedua, fungsi distribusi, yaitu peran 

pemerintah untuk memeratakan pendapatan negara dan menjamin kebutuhan 

masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan minimalnya. Ketiga, fungsi 

stabilisasi, yaitu tugas pemerintah untuk menjaga, terutama agar terdapat 

kontinuitas bekerja bagi seluruh warga negara. Ketika negara tidak bisa 

menjalankan ketiga fungsi tersebut maka negara dianggap gagal dalam 

menjalankan pemerintahannya. 

 Zakat berfungsi menjaga kepemilikan pribadi agar tidak keluar dari 

timbangan keadilan dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang 

                                                           
 5 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab 

Suci Al-Qur’an, Departemen Agama RI., 2005), h.273. 
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utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya 

kehormatan dan robeknya integritas bangsa. Dalam sejarah kejayaan Islam, zakat 

telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. 

Zakat tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, akan tetapi lebih daripada itu, zakat 

menjadi wujud sharing mechanism, distribusi kekayaan dan keadilan sosial yang 

tepat dan efektif kepada mereka yang berhak. 

 Dari kalangan tabi‟in, salah seorang yang pernah sukses menerapkan zakat 

sebagai sarana dalam mensejahterahkan masyarakat adalah Umar Bin Abdul Aziz. 

Beliau adalah khalifah Dinasti Umayyah yang kedelapan (99 – 102 H). Dalam 

waktu yang singkat, kurang lebih dua tahun lima bulan, beliau berhasil 

mensejahterahkan masyarakat. Selama periode tersebut, Umar Bin Abdul Aziz 

membagi pemerintahannya dalam dua periode. Tahun pertama, Umar Bin Abdul 

Aziz fokus pada pembenahan dan pembangunan pondasi Negara. Pada tahun 

berikutnya, Umar mengembangkan ekonomi secara sempurna serta penegakan 

keseimbangan sosial dan politik. 

 Berbicara masalah zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak akan luput 

dari kisah masa keemasan dan kegemilangan. Kesadaran masyarakat muslim 

untuk menunaikan zakat begitu tinggi dan tidak lagi dijumpai penerima zakat. 

Bahkan, saat itu baitul maal kebanjiran harta, sampai petugasnya kesulitan 

menemukan orang yang berhak menerima zakat. Umar bin Abdul Aziz memiliki 

konsep dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya, khususnya 
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dalam hal pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Umar 

menerapkan konsep zakat secara tepat dan cermat. Rakyatnya yang kaya, pegawai 

pemerintahan, mereka bergegas membayar zakat dan shadaqah untuk fakir miskin. 

Hasilnya, hanya dalam rentang waktu dua setengah tahun atau tiga puluh bulan 

masa kepemimpinannya, baitul mal kesulitan mendapatkan orang yang berhak 

menerima zakat, sebab fakir miskin yang selama ini berhak menerima zakat telah 

berubah menjadi muzakki. 

 Pencapaian khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang dikatakan sukses dalam 

menangani permasalahan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat sehingga  

peradaban islam mencatat pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz 

seebagai salah satu kemajuan terbesar. Beliau berhasil menerapkan sistem 

pengelolaan zakat serta pendistribusian secara menyeluruh kepada masyarakat 

yang menjadikan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Dampak yang cukup 

menjawab kemaslahatan ini menarik penulis untuk mengkaji dalam bentuk 

penelitian. Oleh karna itu, penulis mengambil judul “Sistem Pengelolaan Zakat 

Pada Pemerintahan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Dalam Membangun 

Kesejahteraan Masyarakat”. 

B. Rumusan Masalah 

Pada hakikatnya zakat  merupakan ibadah kemasyarakatan yang berkaitan  

langsung dengan ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan dan juga 

pemerintahan. Zakat juga merupakan salah satu kebijakan fiskal yang mana 
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kebijakan tersebut berdampak atau berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu 

negara yaitu mengentaskan kemiskinan.  

Sejarah peradaban Islam mencatat salah satu kemajuan terbesar pada masa 

Bani Ummayyah adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Beliau berhasil 

menerapkan konsep pengelolaan zakat serta penyaluran secara menyeluruh 

kepada masyarakat yang termasuk golongan yang berhak mendapatkan sehingga 

menjadikan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan. Pembahasanya pun 

tentunya tidak bisa dipisahkan dari konsep kebijakan yang beliau terapkan. Demi 

mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian ditengah-tengah umat. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis  kemukakan dalam latar belakang di 

atas maka penulis mengangkat permasalahan pokok yakni bagaimana sistem 

pengelolaan zakat pada pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk 

dijadikan kajian utama dalam penelitian. Maka dapat dirumuskan sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Khalifah Umar Bin Abdul Aziz? 

2. Bagaimana Dampak Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Khalifah 

Umar Bin Abdul Aziz? 

3. Bagaimana Relevansi Kebijakan Zakat Khalifah Umar Bin Abdul Aziz 

Terhadap Perzakatan di Indonesia? 
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C. Fokus Penelitian 

  Keterbatasan ruang dan waktu dalam penelitian ini yang menjadi sebab 

utama sehingga peneliti membatasi lingkup penelitian hanya pada masa 

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz terkait Kebijakan dan Strategi Pengelolaan 

Zakat pada saat itu, yang mana kebijakan tersebut berdampak atau berpengaruh 

terhadap kesejahteraan suatu negara yaitu mengentaskan kemiskinan. Selain 

berfokus pada sistem pengelolaan zakat khalifah Umar Bin Abdul Aziz, penulis 

juga melakukan perbandingan atau komparasi dengan sistem zakat yang ada di 

Indonesia saat ini. Pembatasan ini dilakukan guna mengefisiensikan waktu, 

menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas sekaligus menjaga arah 

penilitian agar tetap berada pada koridor dan tujuan penelitian. 

D. Pengertian Judul 

 Judul penelitian ini adalah ”Sistem Pengelolaan Zakat Pada Pemerintahan 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dalappm Membangun Kesejahteraan 

Masyarakat”. Untuk menghindari ketidakjelasan atau kekeliruan dalam penafsiran 

kata, istilah dan variabel yang terdapat pada judul skripsi, maka penulis merasa 

perlu menjelaskan istilah dan variabel dalam judul tersebut. 

a. Sistem Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perangkat unsur 

yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 
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Sistem juga dapat diartikan susunan yang teratur dari pandangan, teori, 

asas, dan sebagainya .6 

b. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan. 7 

c. Zakat, yaitu sebagian kecil dari harta yang berlebih setelah kebutuhan 

pokok terpenuhi, kemudian diberikan kepada kaum fakir miskin, untuk 

membantu orang-orang yang memiliki beban hutang, memperkuat seruan 

agama. Zakat bermanfaat untuk mengangkat kemiskinan dan 

kesengsaraan. 

d. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian 

serta pendayagunaan zakat. 

e. Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan 

mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi 

sosialnya. 

f. Pengelolaan Zakat di masa Umar bin Abdul Aziz mengalami reformasi 

yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. 

                                                           
 6 Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 520. 
 7 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 2002), h. 695. 
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Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat 

profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin 

beragam. Umar bin Abdul Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan 

zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil 

jasa, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai 

jenis harta lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat 

melimpah ruah tersimpan di Baitul Maal. Bahkan petugas amil zakat 

kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. 

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa 

judul penelitian ini memiliki pengertian yaitu pemberdayaan zakat dengan 

penerapan konsep islam dalam menjalankan strategi dan kebijakan dalam sebuah 

pembangunan ekonomi untuk kemajuan pemerintahan atau negara. 

E. Kajian Pustaka 

 Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan 

tinjauan pustaka terkait dengan judul yang akan diteliti. Maka kajian pustaka yang 

akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Buku History of Arabs diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta tahun 

2010, karya Philip K. Hitti, yang menjelaskan secara rinci Dinasti Umayyah, 

puncak kekuasaan Dinasti Umayyah, sampai pada warisan peradaban Dinasti 

Umayyah dan akhir kekuasaannya.  
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Buku Biografi Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani 

Umayyah, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, berisikan biografi dan 

kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan. 

Buku Perjalanan Hidup yang Agung Umar bin Abdul Aziz ulama dan 

Pemimpin yang Adil, karya Ali Muhammad Ash-Shalabi, menjelaskan biografi 

dan perjalanan hidup Umar bin Abdul Aziz. Mulai dari masa kecil beliau sampai 

pencapaian beliau dalam memegang penerintahan. 

 Buku Islam di Kawasan Kebudayaan Arab diterbitkan oleh Logos Wacana 

Ilmu, karya Ali Mufrodi, menjelaskan awal mulanya kawasan budaya Arab, 

proses arabisasi, sampai pada sejarah Dinasti Umayyah yang dimulai dari 

berdirinya, khalifah-khalifah pada Dinasti Umayyah, kejayaan dan kemunduran 

yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini.  

 Buku Tarikhul Khulafa karya Imam Suyuthi yang diterbitkan oleh Pustaka 

Al-Kautsar. Buku ini ditulis oleh AsSuyuthi, ulama dan cendikiawan Muslim 

yang hidup pada abad 15 di Kairo, Mesir. Ia sempat semasa dengan Khalifah Al-

Mustanjid Billah (859-884 H), yang merupakan khalifah ke-15 Bani Abbasiyah di 

Mesir. Buku ini membahas tentang sejarah para pemimpin Islam, masa Khulafa 

Ar-Rasyidun, Bani Umayyah dan Bani Abasiyyah. Termasuk di dalamnya kisah 

khalifah Umar bin Abdul Aziz.  

Buku Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, diterbitkan oleh 

Pustaka Pelajar tahun 2010, karya Nur Chamid, yang menjelaskan runtutan 
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sejarah pemikiran ekonomi Islam dari zaman Rasulullah sampai kepada 

transformasi pemikiran ekonomi dari timur ke barat. Dalam buku ini juga dibahas 

pada zaman Dinasti Umayyah yaitu pada pemerintahan Mu‟awiyah bin Abu 

Sofyan, Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi 

konsentrasi dalam penelitian ini.  

 Penelitian atau tulisan yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting 

untuk diungkapkan, karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan 

acuan yang sangat berguna:  

 Penelitian yang dimaksud adalah penelitian komparasi antara Umar Bin 

Khattab dengan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz adalah penelitian karya Robitho 

mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012 dengan judul 

“Perbandingan Kebijakan Umarain, Khalifah Umar bin Khattab 13 – 23 H/ 634 – 

644 M, dan Umar Bin Abdul Aziz 99- 101 H/ 717 – 720 M” .  Fokus dari 

penelitian ini adalah perbandingan kebijakan antara khalifah Umar bin Khattab 

dan Umar Bin Abdul Aziz, dimana beliau berdua sama-sama membawa 

pemerintahan lebih maju dan lebih berkebudayaan sesuai perkembangan zaman 

pada saat itu. 

 Penelitian selanjutnya adalah karya Mukhoer Abdus Syukur mahasiswa 

IAIN Purwokerto, dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Fiskal Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/ 717-720 M)” yang mana fokus penelitian ini 
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adalah pada kebijakan fiskal Umar Bin Abdul Aziz dan keberhasilan penerapan 

kebijakannya. 

 Skripsi Kebijakan Fiskal Khalifah Umar bi Abdul Aziz(99-101 H/717-720 

M) karya Mukhoer Abdus Sukur, menjelaskan kebijakan fiskal apa saja yang 

diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. perbedaan dari penelitian ini dengan 

penelitian yang  akan penulis lakukan adalah jika dalam penelitian penulis 

membahas secara spesifik kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang 

berkaitan dengan pajak dan zakat.  

Skripsi Kebijakan Politik Umar bin Aziz dalam Perspektif Siyasah 

Syar‟iyah karya Sufriani, menjelaskan tentang keterkaitan kebijkan yang diambil 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan teori siyasah syar‟iyah.  

Jurnal Uswah Hasanah Country of Khalifah Umar bin Abdul Aziz: An 

Islamic Political Economi Research, karya Nur Athirah Mohd Razif dan Mhd 

Syakir Mohd Rosdi, menjelaskan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul 

Aziz dan dampaknya bagi kesejahteraan rakyatnya. 

Jurnal Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhlifahan 

Umar bin Abdul Aziz, karya Kuliman, menjelaskan kebijakan pengelolaan 

keuangan publik Islam yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada 

saat beliau menjabat sebagai khalifah 

Al-Jabiry (2001), mengkaji kebijakan pengeluaran negara yang dilakukan 

oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz dan pengaruhnya terhadap ekonomi secara 
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menyeluruh (studi perbandingan dengan era modern). Dalam penelitian ini, 

penulis membahas secara umum tentang kebijakan ekonomi makro, meliputi 

kebijakan fiskal dan moneter negara sebagai kebijakan keuangan disertai dengan 

pengaruhnya terhadap tingkat harga-harga. Namun demikian, penelitian ini tidak 

membahas zakat secara khusus dan komprehensif. 

Hasanudin (2014) Analisis Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar Bin Abdul Aziz 

dan Relevansinya di Indonesia. mengkaji ijtihad zakat Umar bin Abdul Aziz. 

Penelitian ini membahas dan mengkaji tentang ijtihad zakat Umar bin Abdul Aziz 

sebagai kebijakan fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat 

sebagai kebijakan fiskal negara dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

dalam memberikan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. 

 Penelitian-penelitian di atas sama dengan penelitian yang penulis 

laksanakan, yaitu bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz. 

Dan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk melengkapi penelitian-

penelitian sebelumnya. Namun demikian, dari penelitian yang telah ada, tidak ada 

satupun yang memusatkan kajian pada konsep pengelolaan zakat pada 

pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh sebab itulah penulis merasa 

yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini. 
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F. Metodologi Penelitian 

 Dalam menguji sebuah kebenaran diperlukan metode sebagai tolak ukur 

dalam menguji kebenaran.8 Untuk menguji sebuah kebenaran diperlukan petunjuk 

dalam menguji kebenaran masalah dalam penelitian. Petunjuk ini berupa prosedur 

penelitian yang dikenal dengan metodologi penelitian.  

1. Jenis penelitian  

 Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini merupakan studi 

kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan (Library Research) adalah 

teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara studi penelaahan 

dengan berbagai referensi baik buku, jurnal, skripsi, artikel, laporan serta literatur-

literatur yang dapat mendukung terhadap masalah yang sedang diteliti.9 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang mengungkap 

biografi serta pemikiran sang tokoh baik pada saat hidup maupun sudah 

meninggal, baik wawancara secara langsung maupun tidak langsung, dan juga 

melakukan penelusuran terhadap karyanya yang pernah ditulis oleh tokoh itu 

sendiri maupun yang ditulis oleh tokoh lain tentang biografi dan pemikiran tokoh 

yang akan di teliti.10 

 Jenis penelitian ini bermaksud agar penulis memperoleh data yang sifatnya 

dapat dikatakan teoritis untuk dapat dijadikan sebagai landasan berfikir, yaitu 

                                                           
 8 Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 15. 
 9 M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 2004), h. 25. 

10 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”,  Iqra 8, no 1 (2014); h. 70. 
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memilah serta memilih dan menganalisa suatu literatur agar dapat dikumpulkan 

dan memliki korelasi terhadap objek penelitian.11 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 

menggunakan pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan historis 

bertujuan membuat restorasi masa lampau dengan cara mengumpulkan, 

mengevaluasi serta memverifikasikan bukti untuk memperoleh kesimpulan yang 

kuat.12 Sedangkan pendekatan sosiologis, yaitu bertujuan menghubungkan  

kondisi masyarakat dan pemerintahan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul 

Aziz dengan kondisi masyarakat dan pemerintahan saat ini di Indonesia. Penulis 

juga menggunakan penelaahan kepustakaan. Penelaahan kepustakaan merupakan 

teori-teori yang telah ditelaah serta konsep yang pada umumnya dapat ditemukan 

dalam sumber acuan umum, yaitu yang berwujud bubu-buku teks, ensiklopedia 

dan sejenisnya.13 Sehingga dari informasi yang telah terkumpul sebagai hasil 

kegiatan membaca itulah penulis melakukan penelaahan lebih lanjut terhadap 

masalah pengelolaan zakat pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam 

membangun kesejahteraan masyarakat. 

3. Sumber Data 

 Penelitian ini dilakukan dengan menyatukan berbagai data sekunder. 

Secondary data atau data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan telah 

                                                           
 11 M Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Graha Press Insani, 1989). h. 17. 
 12 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 73. 
 13 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 18. 
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disusun kemudian dipublikasikan secara meruak pada masyarakat sebagai 

pengguna data.14 Yang dimaksudkan dengan data sekunder yaitu berbagai macam 

penelitian terdahulu maupun data-data yang berkenaan dengan pengelolaan zakat 

di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam membangun kesejahteraan 

masyarakat begitu juga dengan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. 

4. Teknik Pengumpulan data 

 Pada penelitian kepustakaan, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah mengumpulkan data-data kepustakaan yang telah ditelaah, dicari, dipilih 

serta disajikan secara mendalam. Data kepustakaan yang telah diperoleh secara 

substansial memerlukan tindakan pengolahan baik itu secara teoritis maupun 

filosofis.15 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik mengumpulkan data 

dengan cara identifikasi buku, penelitian terdahulu serta artikel yang berhubungan 

dengan sistem perokonomian khalifah Umar bin Abdu Aziz, khususnya yang 

berhubungan dengan zakat.  

5. Analisis Data 

 Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara 

sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang 

kasus yang akan diteliti dan dikaji. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian 

                                                           
 14 J Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 

Prenada Group, 2011), h. 29. 
 15 M Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan 

Menulis  Tesis? (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), h. 37. 
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kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang 

yang diamati, maka penulis menggunakan metode deskriptif, dengan analisis 

kualitatif. Oleh karena itu, penulis berusaha mendeskripsikan pemberdayaan  dan 

pengelolaan zakat pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz secara kualitatif, 

sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam. Untuk mempertajam 

analisis data juga digunakan beberapa pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini 

digunakan untuk pelacakan dan menganalisis terhadap pertimbangan kebijakan 

Umar bin abdul Aziz dalam pengelolaan zakat secara sosio-historis pelacakan 

sejarah khalifah Umar bin Abdul Aziz.  

G. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

1. Untuk mengetehaui bagaimana pengelolaan zakat khalifah Umar Bin Abdul 

Aziz. 

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak implementasi kebijakan pengelolaan 

zakat khalifah Umar bin  Abdul Aziz. 

3. Untuk mengetahui relevansi kebijakan zakat khalifah Umar bin Abdul Aziz 

terhadap perzakatan di Indonesia. 

 

H. Kegunaan dan Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian 
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 Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebagai gambaran dan sumbangsi saran bagi masyarakat bagaimana 

pemberdayaan zakat ditinjau dari sosio-histori untuk mencapai suatu 

kemaslahatan dan keadilan. 

b. Sebagai bentuk tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata satu di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam 

mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan 

selama belajar di institusi tempat penulis belajar. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding 

dalam khazanah keilmuan di bidang muamalah khususnya berkaitan dengan 

perkembangan pemikiran Islam dalam hal pengambilan kebijakan dalam 

ekonomi.  

c. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan konstribusi pada masyarakat dan 

Negara dalam menentukan kebijakan ekonomi khususnya di sektor zakat. 

I. Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam skripsi ini penulis mencoba menggambarkakn latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI   

 Dalam bab ini penulis akan menyajikan materi yang kedua menyajikan 

materi tentang zakat yang meliputi pengertian, dasar hukum zakat, pengelolaan 

zakat dan pengelolaan zakat pada masa pemerintahan sebelum khalifah Umar bin 

Abdul Aziz. 

 BAB III KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ 

 Pada bab ini penulis akan menyajikan beberapa hal tentang khalifah Umar 

Bin Abdul Aziz. Yang pertama biografi, menyajikan tentang asal-usul khalifah 

Umar Bin Abdul Aziz, kepribadian khalifah Umar Bin Abdul Aziz, kehidupan 

sosial bermasyarakat khalifah Umar Bin Abdul Aziz serta pengangkatan beliau 

menjadi khalifah. Yang kedua penulis manyajikan materi tentang kebijakan 

ekonomi khalifah Umar Bin Abdul Aziz secara umum dan yang terakhir 

pengelolaan zakat beliau. 

 BAB IV SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA PEMERINTAHAN 

KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ DALAM MEMBANGUN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 
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 Dalam bab ini penulis akan menganalisa bagaimana konsep pengelolaan 

zakat, bagaimana strategi pengelolaan zakat, serta bagaimana dampak 

implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada masa pemerintahan khalifah 

Umar bin Abdul Aziz dalam membangun kesejahteraan masyarakat serta relevansi 

kebijakan zakat khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap perzakatan di Indonesia. 

 BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, saran yang akan 

disampaikan penulis serta kata penutup. 
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BAB II 

BIOGRAFI UMAR BIN ABDUL AZIZ 

A. Riwayat Hidup Umar bin Abdul Aziz 

Umar Bin Abdul Azis bin Marwan Bin Al-Hakam Bin Abu Al-Ash bin 

Umayyah Bin Abd syams Bin Abd Manaf. Gelarnya adalah Al-Imam Al-Hafizh 

Al- Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-Abid As-Sayyid Amirul Mukminin 

Haqqan, Abu Hafsh Al-Quraisyi Al-Umawi Al-Madanim, kemudian Al-Mishri, 

Al-Khilafah Az- Zahid Ar-Rasyid Asyajj Bani Umaiyah. Umar bin Abdul Aziz 

adalah sosok pemimpin yang memiliki kepribadian menarik.16 

Ahli sejarah berbeda pendapat mengenai tahun kelahiran Umar bin Abdul 

Aziz. Menurut pendapat yang kuat, dia lahir pada tahun 61 H. Ini adalah pendapat 

mayoritas ahli sejarah, karena ia singkron dengan usia dimana beliau wafat, yaitu 

tahun 101 H dalam usia empat puluh tahun. Ada beberapa sumber mengatakan 

bahwa Umar Bin Abdul Aziz dilahirkan di Mesir. Dan beberapa yang lain juga  

mengatakan bahwa Umar lahir di Madinah pada masa Yazid bin Muawiyah.17  

Ayahnya  bernama Abdul Aziz bin Marwan, beliau pernah  menjabat 

sebagai gubernur Mesir kuranglebih dua puluh tahun. Dan ibunya bernama Ummu 

Ashim binti Ashim bin Umar bin Al-Khattab.18 Umar bin Abdul Aziz memiliki 

                                                           
16 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Umar Bin abdul Aziz (Khalifah Pembaharu 

dari Bani Umayyah). (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010). Cet ke I, h. 11 
17 Ali Muhammad Ash-Shallabi,, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

(Jakarta: Darul Haq, 2017). Cet V, h.17. 
18 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Umar Bin abdul Aziz (Khalifah Pembaharu 

dari Bani Umayyah). h.12. 
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ciri-ciri fisik, beliau memiliki warna kulit yang hitam manis, berwajah lembut dan 

tampan, dengan dihiasi janggut yang bagus, bermata cekung, rambutnya sedikit 

beruban, dan di dahinya terdapat bekas luka akibat tendangan kuda.19  

Umar mendapatkan luka di dahinya pada saat masih kecil ia asik bermain 

dan masuk ke kandang kuda ingin melihat-lihat tiba-tiba ada seekor kuda 

menendang tepat dibagian wajahnya hingga melukai dahinya. Ayahnya lalu 

mengusapnya dan mengatakan jika kamu orang yang terluka dari Bani Umayah, 

sesungguhnya kamu orang yang berbahagia. 

Diceritakan dalam kisah Umar bin Khattab, kakek Umar bin Abdul Aziz 

pernah bermimpi di tengah malam bahwa dari anakku akan lahir seorang anak 

laki- laki yang di wajahnya ada bekas luka, dia akan memenuhi bumi dengan 

keadilannya lalu ia terbangun dan bergumam siapa gerangan di antara anak-

anakku yang kepalanya luka dan berjalan seperti jalanku, aku yakin di antara 

mereka ada seorang yang akan menyebarkan keadilan di muka bumi.20 

Umar tumbuh besar di Madinah mengikuti para ulama Madinah dan sangat 

tekun menuntut ilmu dari para syekh di Madinah. Ketika ayahnya wafat, dia 

diasuh oleh pamannya, Abdul Malik bin Marwan. Dia menempatkan Umar 

bersama anak- anaknya, namun pamannya lebih sering mendahulukan Umar dari 

anak-anaknya. Dia pun juga menikahkan Umar dengan putrinya, Fatimah binti 

Abdul Malik, seorang perempuan yang sholehah yang mengikuti Umar bin Abdul 

                                                           
19 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Umar Bin abdul Aziz (Khalifah Pembaharu 

dari Bani Umayyah). h.13. 
20 A.Mustofa Bisri, Umar bin Abdul Aziz Negarawan yang Saleh, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), h. 17. 
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Aziz dan lebih mengutamakan apa yang ada disisi Allah di bandingkan harta 

benda di dunia. 

B. Saudara-Saudara Umar bin Abdul Aziz 

Abdul Aziz bin Marwan, bapak Umar bin Abdul Aziz mempunyai sepuluh 

orang anak. Mereka adalah Umar, Abu Bakar, Muhammad, Ashim, dan istri 

beliau, Laila binti Ashim bin Umar bin al-Khattab. Sedangkan enam orang  

lainnya dari istrinya yang lain, yaitu Al-Ashbagh, Sahl, Suhail, Ummu Hakam, 

Zayyan dan Ummul Banin.21 

C. Istri-Istri Umar bin Abdul Aziz 

Istri pertamanya adalah wanita yang salehah dari kalangan kerajaan Bani 

Umayah, ia merupakan putri dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan yaitu 

Fatimah binti Abdul Malik. Ia putri khalifah, kakeknya juga khalifah, 

saudara perempuan dari para khalifah, dan istri dari Umar bin Abdul Aziz, 

namun hidupnya sederhana. Istrinya yang lain adalah Lamis binti Ali, 

Ummu Utsman bin Syu‟aib, dan Ummu Walad.22 

D. Anak-Anak Umar bin Abdul Aziz 

Umar bin Abdul Aziz mempunyai empat belas anak laki-laki, di 

antara mereka adalah Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdullah, Ibrahim, Ishaq, 

                                                           
21 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 18. 

22 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Biografi Umar Bin abdul Aziz (Khalifah Pembaharu 

dari Bani Umayyah). h. 18. 



26 
 

 
 
 

Yaqub, Bakar, Al-Walid, Musa, Ashim, Yazid, Zaban, Abdullah, serta tiga anak 

perempuan, Aminah, Ummu Ammar dan Ummu Abdillah. 

E. Sifat-Sifat Umar bin Abdul Aziz  

Setiap pemimpin tentunya memiliki sifat-sifat yang khas yang terpatri 

pada pribadinya. Begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Diantara sifat-

sifat yang amat menonjol yaitu: Imannya yang mendalam kepada Allah swt., 

imannya kepada tempat kembali dan akhir, ketakutannya kepada Allah swt., 

keberanian, keadilan, kemampuan, dalam menyelesaikan masalah, kuat dalam 

memimpin, dan lainnya. 

Di antara sifat-sifat beliau yang terpenting yaitu: 

1. Ketakutannya Yang Besar Kepada Allah 

 Umar bin Abdul Aziz paham bahwa akhirat seorang Muslim lebih patut 

diperhatikan daripada dunianya. Umar bin Abdul Aziz sangatlah takut 

kepada Allah swt. Sebagaimana penuturan orang terdekat beliau yaitu 

Fatimah binti Abdul Malik, sang istri. “Demi Allah Umar bukanlah termasuk 

orang yang banyak shalat, bukan pula termasuk orang yang banyak puasa, 

akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih takut 

kepada Allah daripada dirinya. Di atas tempat tidur dia teringat kepada 

Allah, maka dia akan menggigil seperti burung kecil yang kehujanan karena 

ketakutan yang mendalam.23 

                                                           
23 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 117. 
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2. Sifat Zuhud Umar bin Abdul Aziz 

Sifat zuhud Umar bin Abdul Aziz seperti beliau mengesampingkan 

segala urusan yang tidak berfaedah bagi kehidupan akhiratnya. Beliau 

tidak berbahagia dengan jabatannya sebagai khalifah, dan tidak bersedih atas 

lenyapnya perkara dunia. Beliau mengesampingkan apa yang mampu beliau 

raih dari kehidupan dunia dan lebih memilih kehidupan akhiratnya. Beliau lebih 

senang untuk menyibukan diri dengan akhiratnya dan berharap satu-

satunya ridha Allah. Malik bin Dinar berkata, “Orang-orang berkata, ahli 

zuhud adalah Malik bin Dinar akan tetapi zuhud sebenarnya adalah Umar bin 

Abdul Aziz, di mana dunia datang kepadanya namun beliau meninggalkannya.24 

Begitu juga saat Umar menjabat sebagai khalifah, Umar menolak 

bermewah-mewahan dalam hal makanan dan juga pakaian. beliau tidak 

memperhatikan makanan kecuali apa yang menghilangkan rasa laparnya. Umar 

bin Abdul Aziz meningglkan semua kehidupan yang boros dan bermewah-

mewahan. Beliau tidak menggunakan pakaian kecuali yang kasar. 

3. Ketawadhu’an Umar bin Abdul Aziz 

 Sifat tawadhu’ Umar mencakup semua urusan hidup dan urusan 

muamalahnya.
     

Beliau memperbaiki lampu sendiri, duduk bersama rakyat 

di atas tanah, menolak jika para pengawal dan penjaganya berjalan di 

                                                           
24 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 120. 
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depannya, merasa enggan untuk tampil berbeda dengan masyarakat pada 

umumnya dalam hal apapun. 

4. Sikap Wara’ Umar bin Abdul Aziz 

 Wara‟ artinya menahan diri dari segala sesuatu yang mungkin 

merugikan. Diantara contoh wara‟ Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa beliau 

tidak menerima hadiah apa pun dari pegawainya atau dari ahli dzimmah karena 

beliau takut bahwa hadiah tersebut termasuk suap. Umar sangatlah berhati-hati 

dalam menggunakan harta kaum Muslimin. Lebih jelasnya sikap zuhud dan 

wara‟ Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut : 

a. Tidak berambisi untuk mengejar pangkat dan kedudukan 

b. Sederhana dalam memakai kendaraan 

c. Sederhana dalam pakaian dan makanan 

d. Tidak menerima hadiah 

e. Berhati-hati dalam menggunakan harta kaum Muslimin dan 

menjauhkan diri dari Syubhat. 

f. Sederhana dalam melaksanakan hari raya (tidak bermewah-mewahan 

dalam berpakaian). 

5. Kesabaran Umar bin Abdul Aziz 

Di antara sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz salah satunya ialah sabar dan 

bersyukur. Umar bin Abdul Aziz pernah berkhutbah, beliau berkata, 

“Tidaklah seorang ditimpa musibah, lalu dia mengucapkan Inna lillahi wa inna 
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ilaihi roji‟un‟ melainkan pahala yang Allah berikan kepadanya lebih utama 

daripada apa yang Dia ambil darinya.”25 

6. Ketegasan Umar bin Abdul Aziz 

Ketegasan Umar terlihat dalam momen yang berbeda-beda dan di 

bidang-bidang yang bermacam-macam, seperti ketegasannya terhadap para 

gubernur dan para penguasa bani Umayyah, ketegasannya terhadap orang-

orang yang ingin memecah belah kaum Muslimin lainnya. 

Indikasi pertama ketegasan beliau adalah sikapnya terhadap Bani 

Marwan ketika Umar meminta kepada Bani Marwan untuk menyerahkan 

harta-harta yang dimiliki mereka yang semestinya menjadi hak kaum muslimin, 

akan tetapi mereka tidak mau menyerahkannya. 

Ketegasan Umar dalam memimpin berdampak positif bagi jalannya roda 

pemerintahan, yang menghasilkan kesetaraan, keadilan, ketenangan, dan 

kerukunan di kalangan masyarakat. 

7. Keadilan Umar bin Abdul Aziz 

Sifat adil adalah salah satu sifat yang paling menonjol pada 

kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Keadilan Umar sangat terlihat sekali 

dalam setiap kebijakan-kebijakan yang beliau ambil dalam pemerintahannya. 

Beliau mengembalikan hak-hak kaum Muslimin. Beliau mensejahterakan 

fakir miskin dan memangkas pemborosan di kalangan orang-orang kaya. 

                                                           
25 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 132-134. 
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Pada masanya segala sesuatu diatur dengan sempurna pada tempatnya dan pada 

bagiannya.  

F. Kehidupan Sosial, Ilmiah, Dakwah Masa Umar Bin Abdul Aziz. 

1. Kehidupan Sosial Pada Masa Umar bin Abdul Aziz. 

a. Mengingatkan Masyarakat tentang  Akhirat. 

Umar tidak menyia-nyiakan jabatannya sebagai khalifah untuk berbuat 

lebih banyak dan berani dalam berdakwah kepada masyarakatnya. Dengan 

posisi tertinggi itu ia menjadi begitu sangat leluasa untuk melakukan 

pembenahan-pembenahan masyarakat. Termasuk mengingatkan masyarakat akan 

akhirat. 

b. Menolak Penghormatan yang Berlebihan 

 Sudah lumrah jika pemimpin itu dihormati oleh rakyatnya. Namun 

penghormatan rakyat itu perlu ditafsirkan lebih dalam. Umar bin Abdul Aziz 

adalah pemimpin pertama. Pemimpin yang baik dan terhormat yang dicintai dan 

mencintai rakyatnya. Namun Umar tidak suka penghormatan yang 

berlebihan kepadanya. Ia adalah pemimpin, bukan penguasa. 

 Diantara bentuk penghormatan itu adalah, berdiri disaat khalifah 

datang. Orang-orang sebelumnya telah terbiasa melakukan itu. Tapi Umar 

melihat itu terlalu berlebihan. Ia merasa dirinya juga manusia biasa seperti yang 

lainnya. Terlalu berlebihan. Ia merasa dirinya juga manusia biasa seperti yang 

lainnya. Bedanya ia hanyalah mendapatkan amanah memimpin rakyat. 
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Hal tersebut pun sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur 

Rasyidin.26 

c. Mencukupkan kebutuhan kaum fakir misin agar terhindar  dari 

meminta-minta 

Sebelumnya Umar juga pernah melihat beberpa fakir miskin yang 

berjualan khabat
 

kepada para musafir. Lalu ia mencari dan bertanya keadaan 

mereka, lalu mereka menjawab, “Allah telah memberikan kami kehidupan 

yang layak melalui Umar bin Abdul Aziz, hingga kami tidak perlu berjualan 

khabat lagi. 

2. Kehidupan Ilmiah Pada Masa Umar bin Abdul Aziz 

Umar bin Abdul Aziz meningkatkan taraf hidup rakyat melalui 

pendidikan, Umar bin Abdul Aziz adalah satu-satunya khalifah yang 

memeperhatikan urusan pendiddikan. Umar berusaha menghidupkan kembali 

pendidikan dikarenakan pendidikan sangat penting bagi pembentukan sebuah 

generasi yang berkualitas.27 

Di samping kehidupan sosial, madrasah Ilmiah atau lembaga 

pendidikan menjadi salah satu penopang penting dalam meraih kesuksesan suatu 

masyarakat yang cemerlang. Madrasah-madrasah ilmiah dan fiqhiyah di 

wilayah-wilayah penaklukan Islam telah memberi dampak positif dan 

membentuk generasi tabi‟in yang mengemban ilmu para sahabat, karena yang 

                                                           
26 Herfi Ghulam Fauzi. Umar bin Abdul Aziz 29 bulan Mengubah Dunia, (Jakarta: Cahaya 

Siroh, 2012), h, 124. 
27 Philip K.Hitti, History of the Arabs, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2002), h.277. 
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menjadi cikal-bakal hadirnya sebuah lembaga pendidikan Islam adalah para 

sahabat-sahabat yang shalih. Mereka menyampaikan pengajaran tersebut 

kepada umat, mereka menjadi untaian sanad yang membawa Kitab Allah dan 

Sunnah RasulNya kepada umat. Madrasah-madrasah tersebut bertebaran di 

Mekah, Madinah, Bashrah, Kufah dan kota-kota lainnya. Begitupun pada 

masa kepemimpinan khalifah Umayyah Umar bin Abdul Aziz, para alumni 

madrasah-madrasah terdahulu menjadi pengajar di madrasah-madrasah pada 

masa Umar tersebut. 

3. Kehidupan Dakwah Pada Masa Umar bin Abdul Aziz 

 Umar bin Abdul Aziz menjadikan jiwa, hati, dan akal pikirannya 

untuk seluruh rakyatnya, sebagai target sasaran agar mereka dapat lebih 

mudah mengenal agama Islam, serta lebih tepat pada sasarannya, menjadikan 

mereka Muslim yang taat dengan seluruh jiwa dan raganya. 

Umar sangat memperhatikan mengenai pembangunan dan peningkatan 

taraf hidup dalam negeri, yang dimana bermaksud untuk menyatukan seluruh 

wilayah, memberikan keamanan, menyebarkan pengetahuan dan sebisa mungkin 

menjangkau seluruh individu masyarakat seperti Umar memperhatikan keadilan 

setiap individu masyarakatnya. 

Beberapa kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam membantu 

keberhasilan tegaknya dakwah Islam adalah: 

a. Menugaskan para dai secara proporsional 

Umar bin Abdul Aziz menganjurkan negara untuk memberi 
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honor kepada para ulama dan cendikiawan agar berkonsentrasi penuh dalam 

menjalankan program dakwah dan pendidikan yang dicanangkannya. Umar 

menetapkan gaji yang memadai untuk kebutuhan mereka. Serta 

memberikan beasiswa yang layak bagi para pelajarnya. 

Umar bin Abdul Aziz memerintahkan petugas Baitul Mal untuk 

mengatur dana sekitar seratus dinar bagi mereka yang menghabiskan 

waktunya untuk belajar atau mengajarkan ilmu agama di masjid, ataupun 

yang hanya belajar Al-Qur‟an dari mana pun mereka berasal. 

Beliau pun pernah menulis surat kepada gubernur Hams,untuk 

memperhatikan nasib orang-orang yang melakukan kebaikan dan 

mendedikasikan waktunya untuk mengajarkan ilmu agama. Agar mereka tidak 

perlu repot-repot untuk memikirkan kehidupan mereka. Dan lebih berkonsentrasi 

dalam mengamalkan ilmunya.28 

b. Mendorong para ulama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan 

Umar juga memerintahkan mereka menjadikan masjid-masjid sebagai 

pusat untuk mengajarkan masyarakat tentang ilmu agama, melancarkan bacaan 

Qur‟annya, serta menyampaikan hadist nabi dan menghidupkan sunnah-Nya. 

c. Mengutus para ulama hingga ke wilayah Afrika Utara 

Umar bin Abdul Aziz mengembangkan program pendidikannya dengan 

mengutus para ulama ke berbagai wilayah, bahkan hingga ke pelosok-pelosok 

desa, agar seluruh lapisan masyarakat Islam dapat mempelajari dan 

                                                           
28 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 278-279 
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mengetahui Syariat Islam. Umar mengutus Yazid bin Abdul Malik dan Harits 

bin Muhammad ke kempung badui. Namun dari keduanya hanya Yazid 

yang mau menerima upah, sedangkan Harits menolak. Dan berdoa semoga 

lebih banyak orang-orang yang sepeti Harits. Disamping Umar mewajibkan para 

pengajar untuk mendapatkan upah dari Baitul Mal, tetapi Umar pun tidak 

memungkiri jika ada orang yang tidak mau menerimanya. Apalagi dengan 

alasan beramal.29 

Kemudian, ke wilayah Mesir Umar mengutus Nafi Maula Ibnu Umar 

seorang ulama dari Madinah, yang mengajarkan masyarakat ilmu hadist. Selain 

itu, Umar juga mengutus sepuluh ulama tabi‟in dari madrasah Mesir ke wilayah 

Afrika untuk mengajarkan masyarakat ilmu agama. Diantaranya: Ismail bin 

Ubaidillah bin Abu Al-Muhajir, Bakr bin Sawadah Al-Jadzami, Ju’tsul bin 

Ahan Ar-Ruaini Al-Qutbani, Hibban bin Jabalah Al-Qurasyi, Sa’ad bin Mas’ud 

At-Tajibi, Thalq bin Ja’ban Al-Farisi, Abdurrahman bin Rafi At-Tanukhi, 

Abdullah bin Al-Mughirah bin Abi Burdah al-Kannani, Wahab bin Hay Al-

Ma’afiri,dan Abdullah bin Yazid Al-Ma’afir.30 

Target dalam rencana pendidikan tersebut adalah: 

1) Meluaskan pengetahuan bahasa Arab dan menghapus buta huruf 

ditengah-tengah kabilah Barbar. 

2) Mendirikan sekolah-sekolah danlembega-lembaga pendidikan Al-Qur’an 

                                                           
29 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 280. 
30 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 281-285. 
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dan tajwid. Agar mengikat masyarakat dengan pedoman Qur’an. 

3) Menyampaikan akidah Ahlus Sunnah dengan jelas. 

4) Mengajarkan masyarakat tentang halal dan haram. 

Berkah yang ditebarkan Umar pada masa kepemimpinannya di Afrika 

Utara adalah dimulai dengan menunjuk gubernur yang shalih dan mengutus 

ulama yang fakih ke wilayah tersebut. Sehingga dakwah pun semakin melebar 

di Afrika Utara.31 

d. Mengajak maasyarakat non Muslim untuk memeluk agam Isam 

Ibnu Saad meriwayatkan dari Isa bin Abi Atha (salah satu penjaga Baitul 

Mal di kota Madinah yang berasal dari Syam), dia mengatakan bahwa Umar bin 

Abdul Aziz pernah memberikan sejumlah uang kepada masyarakat non muslim 

untuk melunakkan hati mereka dan bersedia memeluk agama Islam. 

Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan seribu 

dinar kepada seorang komandan pasukan Romawi untuk menggugah 

hatinya untuk masuk agama Islam.32 

e. Memperbaki perlakuan terhadap Ahlu Dzimmah (non muslim yang 

tunduk kepada islam) 

Keadilan juga dirasakan oleh non muslim atas kepemimpian Umar bin 

Abdul Aziz, Umar menghapuskan jizyah atas mereka ketika bersedia memeluk 

agama Islam. Hal tersebut ternyata melunakkan hati mereka dan semakin 

                                                           
31 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 281. 
32 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 287. 
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tertarik untuk memeluk agama Islam, meskipun dampaknya semakin berkurang 

pemasukan jizyah atas non muslim kepada Baitul Mal. 

Hal ini dinyatakan langsung oleh Umar kepada para pejabatnya, 

sebagaimana surat yang dikirimkan kepada gubernur Khurasan, Jarah bin 

Abdullah Al-Hukmi, dia berkata, “Lihatlah, siapa saja yang bersedia untuk 

shalat menghadap kiblat, maka hapuskanlah kewajiban jizyah darinya.33 

4. Pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam Pemerintahan 

Pertama: meletakkan manhaj kepemimpinannya dalam menata negara 

Umar bin Abdul Aziz sejak pidato pertamanya dan sejak dilantiknya 

beliau menjadi khalifah yaitu pada hari Jum‟at 11 Shafar 99 H. Isi pokok 

dari khutbah politik pertama beliau adalah:34 

a. Umar berpegang kepada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Umar tidak menerima 

perdebatan apa pun dalam masalah agama, atas dasar bahwa beliau sebagai 

pemimpin yang melaksanakan syariat yang telah jelas yang mana halal dan 

yang mana haram. 

b. Umar menetapkan syarat bagi siapa yang ingin menghubungi beliau, yaitu; 

1) Mengadukan sebuah keluhan, keinginan dan kebutuhan dari orang yang 

tidak mampu mengadukannya kepada khalifah 

2) Membantu beliau diatas kebaikan sesuai dengan kemampuannya 

3) Orang yang mendekat kepada beliau wajib dan harus membimbingnya 

                                                           
33 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 287-288. 
34 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 58-61. 
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kepada kebaikan, mengajaknya kepada apa yang baik bagi rakyat dan 

agama. 

4) Orang yang mendekat kepada beliau tidak boleh mengghibah siapa pun di 

depan beliau. 

5) Orang yang mendekat kepada beliau tidak boleh turut campur dalam 

urusan pemerintahan dan dalam perkara yang bukan urusannya. 

c. Umar menetapkan janji atas dirinya sendiri untuk tidak memberikan 

kebatilan kepada siapa pun,dan tidak menghalangi hak siapa pun. 

Umar tidak ingin ada seorang pun dari gubernurnya yang nantinya akan 

menjadi hujjah atas keburukan dirinya, maka dia merinci apa yang tercantum 

dalam khutbahnya yang pertama dalam surat-surat yang dia kirimkan kepada 

para gubernurnya.surat-surat ini dibagi menjadi dua; 

1) Surat-surat yang beliau kirimkan kepada para gubernur, yang menjelaskan 

apa yang mesti mereka pegang dalam tindak-tanduk pribadi secara khusus 

terhadap rakyat. 

2) Surat-surat kepada para gubernur yang menjelaskan dasar-dasar yang 

membatasi kebijakan mereka, metode interaksi mereka dengan rakyat dari 

kalangan kaum musliminm atau selain kaum muslimin.35 

Kedua: berusaha keras untuk beramal (bekerja) dengan 

berpedoman pada al-Qur;an dan as-Sunnah. 

Di antara ciri paling istimewa dari kebijakan Umar adalah bahwa beliau 

                                                           
35 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 62. 
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bekerja (dan bertindak) dengan dasar al-Qur‟an dan as-Sunnah, menyebarkan 

ilmu di kalangan rakyatnya, berupaya membuat mereka paham tentang agama 

mereka, mengenalkan mereka dengan sunnah Rasulullah saw. Umar melihat 

bahwa di antara kewajibannya yang paling penting adalah mengenalkan 

rakyatnya terhadap dasar-dasar agama mereka yang mendorong mereka untuk 

mengamalkannya. 

Tugas ulama tidak hanya terbatas dalam mengajar semata, lebih dari itu 

sebagian dari mereka ada yang di serahi memikul tugas negara, di antara 

mereka ada yang memegang tugas ilmu, mereka juga berperan dalam bidang 

dakwah di jalan Allah. Perhatian besar ini, yang menjadi ciri khas manhaj 

Umar untuk mengajar rakyat dan menjelaskan kepadanya bahwa perkara-

perkara agama mempunyai dampak positif dalam membangun kestabilan 

negara. 

Ketiga:Prinsip Musyawarah Umar Bin Abdul Aziz. 

Umar bin Abdul Aziz menaruh perhatian besar terhadap dasar 

musyawarah dalam negaranya. Di antara kata-kata yang beliau ucapkan 

tentang hal ini, “Sesungguhnya musyawarah dan tukar pendapat merupakan 

pintu rahmat dan kunci keberkahan, tidak ada pendapat yang akan tersesat 

bersama keduanya, dan ketegasan tidak akan hilang bersama keduanya.36 

Dasar musyawarah ini telah Umar terapkan sejak Umar dilantik 

menjadi gubernur Madinah pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu 

                                                           
36 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 65. 
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dengan mengundang sepuluh ulama ahli fikih Madinah. Umar pun kemudian 

meletakkan dasar syura pada masa kepemimpinanya sebagai khalifah. Umar 

menyerahkan kepada masyarakat terkait pemilihannya sebagai khalifah. Apakah 

mereka hendak memilihnya atau tidak.37 

Dengan meletakkan dasar ini, Umar telah keluar dari dasar 

pewarisan kekuasaan yang dilakukan oleh kebanyakan khalifah dari Bani 

Umayyah kepada dasar syura dan pemilihan (oleh kaum Muslimin). Umar 

tidak cukup dengan pembaiatan rakyatnya. Ia pun kemudian mengirim surat 

ke seluruh penjuru negeri, maka seluruh rakyatpun kemudian membaiatnya. 

Keempat: Keadilan pada masa Umar bin Abdul Aziz 

Keadilan pada masa Umar ada dua sisi: 

Pencegahan (Preventif): yaitu mencegah terjadinya kezalima dan 

menghilangkannya dari orang-orang yang dizhalimi, yakni mencegah 

pelanggarannya terhadap hak-hak manusia yang berkaitan dengan jiwa, 

kehormatan dan harta mereka, menghukum pelaku pelanggaran sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

Selanjutnya, pro aktif: Sisi ini lebih banyak berkaitan dengan Negara, 

di mana negara menunaikan hak setiap rakyat dalam menjamin kebebasan 

mereka dan mata pencaharian keluarga mereka, sehingga diantara mereka 

tidak ada orang yang miskin, terabaikan, terancam serta tertinggal. 

                                                           
37 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 66. 
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Keadilan yang dilakukan Umar adalah: 

a. Umar memulai dari dirinya sendiri, yaitu dengan mengembalikan seluruh 

harta miliknya yang bukan menjadi haknya. Umar mengembalikan tanah 

kavling miliknya kepada negara adalah gunung Waros di Yaman, tanah-

tanah kavling di Yamamah, disamping Fadak dan Khaibar serta Suwaida. 

Namun Suwaida tidak dikembalikannya karena dahulu Umar datang ke 

sebuah tanah mati yang tidak dimiliki siapa pun, lalu beliau 

menghidupkannya dari hartanya yang beliau dapatkan bersama kaum 

Muslimin lainnya, hasilnya telah dinikmati sebesar dua dinar. 

b. Mengembalikan apa-apa yang diambil Bani Umayyah secara tidak benar. 

c. Pengembalian hak-hak kepada pemiliknya. 

d. Umar memakzulkan semua gubernur dan penguasa yang zhalim. 

e. Menghapuskan kezhaliman yang menimpa para mantan hamba sahaya. 

f. Menghapus kezhaliman terhadap ahli dzimmah. 

g. Menghapus pungutan liar. 

h. Mengembalikan hak yang terampas dan mengeluarkan 

zakatnya. 

 

G. Karya-Karya Umar bin Abdul Aziz 

Membukukan Hadist.
 

Hal tersebut terlihat dari arahan-arahan beliau 

kepada kalangan umum dan terpelajar untuk menulis ilmu dan membukukan as-

Sunnah. 
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Hal-hal yang melatarbelakangi dan mendorong Umar bin Abdul Aziz 

dalam membukukan hadist diantaranya: 

1. Umar khawatir ilmu-ilmu tersebut akan lenyap, karena para penghafal 

dan mampu menjaganya belum tentu ada setiap saat. Karena 

dikhawatirkan dengan ketiadaan para ulama, hilang juga ilmunya. 

2. Mewabahnya pemalsuan dan penyusupan hadist palsu serta 

mencampur-adukkannya dengan hadist-hadist shahih dari sabda 

Rasulullah disebabkan adanya perselisihan madzhab dan politik. 

 Ibnu Hajar berkata, “Orang pertama yang membukukan hadist adalah 

Ibnu Syihab az-Zuhri, di ujung abad pertama berdasarkan perintah Umar bin 

Abdul Aziz.
 

Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada penduduk Madinah 

seluruhnya, bahkan hingga ke seluruh penjuru kota di negeri yang beliau pimpin. 

Beliau mendorong mereka untuk mengumpulkan hadist-hadist Rasulullah, 

meskipun hanya beberapa hadist. 

Umar bin Abdul Aziz juga memperhatikan kepada Bahasa Arab, 

beliau mendorong penduduk negeri-negeri yang ditaklukan untuk mempelajari 

dan menguasainya. Karena bahasa Arab sangat penting dalam memahami kitab 

Allah dan Sunnah Nabi yang mulia. 

Umar bin Abdul Aziz mengikuti manhaj yang lurus dalam mengumpulkan 

dan membukukan hadist yaitu manhaj Nabi. Beliau meletakkan syarat 
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yang ketat dalam melaksanakan targetnya. Diantaranya: 

1. Melakukan pemilihan yang baik terhadap orang-orang yang kapabel 

untuk mengemban tugas ini. Seperti Abu Bakar al-Hazm seorang ulama 

besar di zamannya. Dan juga az-Zuhri, seorang ulama besar, hafizh di 

zamannya. 

2. Umar meminta siapa yang membukukan as-Sunnah agar 

mengumpulkan hadist-hadist secara mutlak, dan membukukannya. Umar 

kemudian memerintahkan Ibnu Hazm agar membukukan hadist yang 

dihafal Amrah bin Abdurrahman karena dia adalah rawi paling akurat 

riwayatnya dari Ummul Mukminin Aisyah. 

3. Menugaskan siapa yang membukukan as-Sunnah agar 

membedakan yang shahih dengan yang dhaif. 

4. Melakukan cek dan ricek untuk memastikan keshahihan hadist dan 

menyampaikan hadist. 

H. Kebijakan Ekonomi Umar bin  Abdul Aziz 

 Kebijakan ekonomi dengan mempertimbangkan pendapatan dan 

pengeluaran merupakan komponen penting dalam mewujudkan sasaran- sasaran 

ekonomi. Oleh karena itu umar mengawali kebijakannya dengan meningkatkan 

infak kepada seluruh masyarakat. Umar rela mengeluarkan kas Baitul Maal untuk 

mengembalikan hak-hak yang terampas, sekalipun kas Baitul Maal di Irak habis 

sehingga dia perlu mengambil dari kas di negara Syam. Umar membiayai proyek-
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proyek pertanian, proyek-proyek infrastruktur penunjang ekonomi dan proyek 

jaminan sosial bagi segenap lapisan masyarakat.38 

 Az-Zuhri mengatakan, “Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Salim 

bin Abdullah agar menuliskan riwayat hidup Umar bin Al-Khatthab dalam 

masalah sedekah, zakat, infak. Salim pun menulis sesuai permintaan Umar. Dalam 

tulisannya itu mengatakan, “Jika kamu menerapkan apa yang dilakukan oleh 

Umar bin Al-Khatthab pada saat ia menjadi khalifah dan dilakukan oleh orang-

orangmu pada zamanmu, maka engkau akan lebih baik dibanding Umar bin Al-

Khatthab di sisi Allah”.39 

Adapun kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz 

dalam memperbaiki perekonomian negara sebagai berikut: 

1. Mengelola pemasukan kas negara (Baitul Maal) 

Pemasukan kas negara dikelola oleh lembaga yang bernama Baitul Maal. 

Langkah yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam pemasukan kas negara 

berbeda dengan para khalifah Bani Umayyah sebelumnya, para khalifah 

sebelumnya biasanya memperbanyak pemasukan kas negara, namun sebaliknya 

Umar bin Abdul Aziz malah menguranginya. Hal tersebut dilakukan oleh Umar 

bin Abdul Aziz karena dirinya menganggap bahwa pemasukan kas negara sudah 

terlalu berlebihan sehingga banyak kas negara yang digunakan tidak sesuai dengan 

mestinya. 

                                                           
38 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil). 

h. 472. 
39 Allamah al-Hafiz J as-Sayuthi,  Rekam Jejak Para Khalifah, (Jakarta: Prima Pustaka, 

2013), h. 296. 
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Pemasukan kas negara ke Baitul Maal pada masa Umar bin Abdul Aziz 

diperoleh dari beberapa jalan. Pertama, pemasukan dari zakat. Umar bin Abdul 

Aziz sangat memperhatikan urusan zakat. Umar bin Abdul Aziz memilih para 

pejabat pemerintahannya yang amanah dan dapat dipercaya untuk mengurusi 

urusan zakat, sebab urusan zakat biasanya banyak diselewengkan oleh para 

pejabat pemerintah pada masa khalifah sebelumnya, misalnya pada masa 

pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, pejabat penarik zakat di daerah Mekah 

mengambil beberapa bagian dari hasil zakat itu sesuai perintah dari gubernur 

Mekah yaitu Khalid Al-Qusari.40 Orang-orang yang wajib membayar zakat adalah 

orang-orang yang mempunyai harta lebih. Harta yang dikenakan zakat 

diantaranya adalah unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, anggur, dan biji 

gandum. Zakat yang dibayarkan setiap orang berbeda-beda tergantung pada harta 

yang dimilikinya. Pemasukan dari zakat akan diberikan kembali kepada rakyat 

yang membutuhkan, namun jika ada kelebihan maka akan masuk kepada kas 

negara atau Baitul Maal.41 

Kedua adalah pemasukan dari jizyah. Jizyah yaitu kewajiban orang-orang 

dzimmi atau non Islam untuk membayar sejumlah uang pada setiap tahunnya, 

jizyah yang dipungut dari non muslim yang hidup dibawah pemerintahan Islam 

                                                           
40 Arief Muhammad Ramdhani, “Komunikasi Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Tahun 

717-720”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikanniversitas Jember, 

2015), h. 56. 
41 Arief Muhammad Ramdhani, “Komunikasi Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Tahun 

717-720”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikanniversitas Jember, 

2015), h. 57. 
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tetapi tidak masuk Islam.
42

 Jizyah dikenakan kepada setiap orang non Islam 

berdasarkan tingkatannya dari yang kaya, menengah, hingga yang miskin. Dana 

jizyah yang dibayarkan akan disesuaikan dengan keadaan dari orang-orang itu. 

Umar bin Abdul Aziz juga tidak mewajibkan bagi para dzimmi yang tidak mampu 

untuk membayar jizyah. Tindakan baru yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz 

terkait jizyah ini adalah setiap orang dzimmi yang sudah masuk Islam tidak 

dikenakan pembayaran jizyah lagi. Berbeda dengan kebijakan khalifah 

sebelumnya yang tetap mewajibkan para dzimmi membayar jizyah meskipun 

mereka sudah masuk Islam. Kebijakan baru Umar bin Abdul Aziz itu mendapat 

respon baik dari para dzimmi, banyak dari mereka yang masuk Islam. Meski niat 

Umar bin Abdul Aziz baik untuk menghapus pembayaran jizyah bagi para 

mualaf namun kebijakan itu jelas menurunkan pendapatan negara, pendapatan 

negara pada masa Abdul Malik bin Marwan hingga Sulaiman bin Abdul Malik 

mencapai berkisar 40 juta hingga sampai 50 juta dinar pertahun, namun pada masa 

Umar bin Abdul Aziz pendapatan negara menurun menjadi 34 juta dinar per 

tahun. Penurunan pendapatan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul 

Aziz tidak terasa dampaknya sebab Umar bin Abdul Aziz pandai dalam mengelola 

perekonomian negara, namun pad amasa selanjutnya yaitu masa Yazid bin Abdul 

Malik penurunan itu baru terasa dampaknya dan Yazid bin Abdul Malik kemudian 

                                                           
42 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014),  h. 128. 
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mengganti kembali dengan sistem yang telah diterapkan oleh Hajjaj bin Yusuf.
43 

Ketiga adalah pemasukan dari usyur. Usyur merupakan sejenis pajak atau 

bea cukai yang diberlakukan kepada para saudagar dari kalangan kaum kafir harbi 

dan ahli dzimmah manakala mereka masuk ke perbatasan wilayah negara 

Islamatau melewati daerah kekuasaan Dinasti Umayyah. Usyur ini diberlakukan 

kepada dua golongan dari orang-orang non Islam. Pertama, kepadakaum non 

Islam atau kafir harbi yang berasal dari daerah luaryang tidak tunduk kepada 

Dinasti Umayyah, orang-orang ini dipungut usyur sebesar sepuluh persen dari 

seluruh barang dagangannya. Kedua, adalah kaum non Islam atau ahli dzimmah 

yang berasal dari daerah bawahan atau tunduk kepada Dinasti Umayyah, orang-

orang ini dipungut hanya setengahnya atau lima persen saja dari seluruhbarang 

dagangannya. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pemungutannya 

usyur dilakukan hanya satu tahun sekali saja. Pemungutan usyur ini dilakukan 

oleh pejabat pemerintahan di masing- masing daerah. Hasil dari pemungutan 

usyur di masing-masing daerah kemudian disetorkan kepada Baitul Maal.
44

 Umar 

memerintahkan para pegawai tersebut agar memberikan tanda bukti (semacam 

kuitansi) kepada para saudagar untuk setiap tahunnya, sehingga mereka tidak 

dipungut dua kali dalam setahun. Umar melarang pemungutan liar, yaitu pungutan 

yang diambil dari masyarakat tanpa hak. Dan umar juga mengammbil langkah 

                                                           
43 Arief Muhammad Ramdhani, “Komunikasi Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Tahun 

717-720”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikanniversitas Jember, 

2015), h. 57. 
44 Arief Muhammad Ramdhani, “Komunikasi Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Tahun 

717-720”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikanniversitas Jember, 

2015), h. 58. 
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untuk aktifitas perniagaan, sehingga negara mempunyai sumber-sumber 

pendapatan baru sehingga negara bisa mengalokasikan untuk dana umum.
45 

Keempat adalah pemasukan dari khiraj. Khiraj merupakan sejenis pajak 

yang berasal dari daerah bawahan atau kekuasaan Dinasti Umayyah yang dibayar 

secara suka rela. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz pemasukan dari 

khiraj merupakan pemasukan yang paling besar dibandingkan dengan pemasukan 

yang lainnya. Hal tersebut disebabkan karena Umar bin Abdul Aziz 

memberlakukan beberapa kebijakan terkait dengan daerah bawahan dari Dinasti 

Umayyah. Pada tahun 718 M, Umar bin Abdul Aziz melarang jual beli tanah di 

daerah- daerah tersebut, pelarangan ini mengakibatkan sumber daya yang berasal 

tanah pertanian bisa digarap sendiri olehrakyat di daerah itu. Kebijakan itu 

membuat pemasukan daerah menjadi meningkat, pasalnya tanah- tanah yang 

dikelola sendiri oleh orang-orang daerah tersebut menjadi pemasukan kepada 

daerah. Pemasukan daerah yang besar juga memberikan pemasukan pajak yang 

besar pula kepada pusat pemerintahan. Pemasukan dari khiraj ini sangat 

membantu finansial negara dan dapat membantu rencana perekonomian yang akan 

diterapkan oleh Umar bin Abdul Aziz.
46 

Kelima yaitu seperlima hasil rampasan perang atau biasa disebut 

ghanimah dan fa‟i. Ghanimah adalah harta orang-orang kafir yang berperang 

                                                           
45

 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil), 

h. 472. 

46 Arief Muhammad Ramdhani, “Komunikasi Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz Tahun 

717-720”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, 

2015), h. 58. 
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yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan kekuatan dimedan perang. Sedangkan 

fa‟i harta orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaun muslimin tanpa perang, 

tanpa penyerangan pasukan berkuda dan berunta.
47

 

Itulah beberapa langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk 

mengelola pemasukan negara. Langkah-langkah dan terobosan baru yang 

dilakukan Umar bin Abdul Aziz memang cukup baik, namun akibat dari 

kebijakan yang diterapkan itu, pemasukan negara menjadi berkurang hampir enam 

juta dinar pertahun. Namun Umar bin Abdul Aziz mempunyai pejabat pengelola 

Baitul Maal yang cukup pintar, maka dari itu pada masa pemerintahannya, meski 

pemasukan negara menjadi sedikit namun negara tidak menjadi kekurangan. 

2. Menerapkan konsep ekonomi bebas 

Konsep ekonomi bebas yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah 

konsep “ekonomi bebas terikat”, yaitu Umar bin Abdul Aziz memberikan 

kebebasan penuh terhadap rakyat untuk melakukan kegiatan perekonomian namun 

dengan syarat harus sesuai dengan syariat Islam atau tidak boleh keluar dari jalur 

syariat Islam. Hal itu sesuai dengan surat yang pernah Umar bin Abdul Aziz tulis 

kepada salah seorang pejabatnya, Umar bin Abdul Aziz berkata yaitu, 

“sesungguhnya salah satu ketaatan kepada Allah dan kitab suci adalah mengajak 

orang untuk menerapkan agama Islam dengan baik dan membiarkan orang lain 

mengelola hartanya tanpa dicegah dan dihalang-halangi”. Pernyataan ini bahwa 

                                                           
47 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil), 

h. 282. 
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Umar bin Abdul Aziz memberikan kebebesan penuh kepada seluruh rakyat dalam 

hal perekonomian. 

Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz rakyat bebas untuk 

berdagang dan mencari harta dengan cara apapun asalkan tidak bertentangan 

dengan syariat Islam. Rakyat sangat merasakan kebebasan untuk bekerja dan 

berproduksi, semua halangan dan rintangan yang rakyat rasakan sudah hilang, 

semua itu membuat perniagaan semakin berkembang dengan pesat. 

3. Meningkatkan perekonomian melalui pertanian 

Pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah salah satu mata pencarian utama 

masyarakat adalah pertanian atau bertani. Dinasti Umayyah yang daerah 

kekuasaannya sangat luas tentu memiliki banyak penghasilan dari rakyatnya di 

masing-masing daerah tersebut, namun yang paling penting adalah penghasilan 

dari rakyat yang berdiam diri dipusat pemerintahan dan disekitarnya.
48

 Kondisi 

geografis daerah Dinasti Umayyah hampir sekitar 75 persen adalah daerah yang 

baik dan subur untuk bercocok tanam, sebab daerah kekuasaan Dinasti Umayyah 

yang terbentang di sepanjang daerah mesopotamia yaitu Syria, Irak, dan sebagian 

daerah Jazirah Arab yang dilewati oleh dua sungai besar yaitu sungai Eufrat dan 

sungai Tigris yang terbentang di lereng pegunungan Armenia, sehingga pertanian 

merupakan mata pencaharian utama bagi  mayoritas masyarakat. Selain itu juga 

memang daerah Syria memang merupakan daerah agrikultur yang terkenal akan 
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pertaniannya. Dari kondisi itu hasil dari pertanian masyarakat menjadi komoditi 

utama dalam perdagangan, komoditi hasil pertanaian yang utama pada masa itu 

adalah kapas, tembakau, dan palawija, karena itu pada masa pemerintahan para 

khalifah sebelum Umar sektor pertanian ini sering dimonopoli oleh para pejabat 

pemerintahan. ketika masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Umar mengaggap 

bahwa sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor yang harus diperbaiki. 

Perbaikan itu tentunya harus dilakukan pada sistem jual beli bahan pertaniannya 

serta pajak-pajak yang harus dikenakanagar masyarakat dan negara sama-sama 

diuntungkan lewat hasil pertanian ini. 

d. Meningkatkan perekonomian melalui perdagangan
 

 Perdagangan merupakan sektor perekonomian terbesar kedua setelah 

pertanian. Perhatian Umar bin Abdul Aziz terhadap perdagangan juga cukup 

besarsebab banyak dari rakyatnya memiliki berprofesi sebagai pedagang. Fokus 

perhatian dari Umar bin Abdul Aziz untuk mengembangkan sektor perdagangan 

adalah melalui pembenahan di beberapa aspek dalam perdagangan itu. Ada 

beberapa langkah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz terkait dengan 

pembenahannya adalam bidang perdagangan.
 

Pertama adalah pengahapusan pajak para petani. Penghapusan pajak 

terhadap petani membuat harga barang dagangan yang mayoritas adalah hasil 

pertanian menjadi turun diantaranya adalah padi, tembakau, dan kacang- 

kacangan menjadi turun. Turunnya harga ini membuat permintaan akan barang 

dagangan menjadi lebih banyak dan perputaran ekonomi di pasar menjadi lebih 
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baik dan stabil. Pasar adalah pusat perputaran ekonomi, ketika perputaran 

perkenomian di pasar menjadi stabil makaakan berdampak kepada perekonomian 

negara yang menjadi lebih baik. 

Kedua adalah menghapus pajak-pajak tambahan lain di bidang 

perdagangan selain pajak usyur. Penghapusan ini jelas meringankan beban para 

pedagang. Para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak 

dibandingkan sebelumnya. 

Ketiga adalah tidak mengangkat pejabat pemerintahan dari kalangan para 

pedagang. Umar bin Abdul Aziz melihat bahwa para pedagang harus fokus 

dengan barang dagangannya. Berdagang jelas membutuhkan waktu dan tenaga 

yang cukup banyak digunakan. Jadi agar roda perdagangan menjadi lancar maka 

Umar bin Abdul Aziz melarang para pedagang bekerja sebagai pejabat 

pemerintahan. Selain itu juga Umar bin Abdul Aziz akan menindak tegas para 

pedagang yang dengan sengaja menimbun dan memonopoli barang dagangan, 

sebab hal itu jelas akan merugikan pembeli dan juga para pedagang lain. 

Terakhir Umar bin Abdul Aziz membangun tempat peristirahatan khusus 

bagi para pedagang yang berasal dari luar kota dan negara. Umar bin Abdul Aziz 

memerintahkan para pejabatnya untuk memberikan pelayanan khusus bagi para 

pedagang dari luar kota itu. Mereka diberikan pelayanan secara cuma-cuma dan 

gratis oleh petugas pelayanan tempat peristirahatan itu. Jika ada pedagang yang 

barang dagangannya hilang dan mereka kehabisan biaya untuk pulang, maka 

pemerintah menyediakan dana untuk mereka bisa kembali pulang kekota dan 
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negara asalnya. Pelayanan semacam itu membuat para pedagang asing  tidak 

ragu untuk melakukan perdagangan dengan Dinasti Umayyah. Hal itu membuat 

pemasukan negara menjadi lebih bertambah. 

 Hasil yang diperoleh berdasarkan kebijakan Umar bin Abdul Aziz 

yang dijalankan oleh pemerintahan Bani Umayyah di atas adalah para pedagang 

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan pada masa khalifah 

sebelumnya sehingga kehidupan para pedagang menjadi lebih makmur. 

Pemasukan negara dari sektor perdagangan menjadi lebih besar sebab banyaknya 

para pedagang asing yang mulai kembali untuk berdagang di daerah kekuasaan 

Dinasti Umayyah. Perdagangan yang dilakukan dengan pedagang asing membawa 

keuntungan yang lebih sebab para pedagang asing diwajibkan membayar pajak 

atau usyur kepada negara.
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BAB III 

TINJAUAN UMUM 

A. Definisi Zakat 

Ditinjau dari segi etimologi, zakat  merupakan masdar dari zaka  berkah, 

tumbuh, bersih, dan baik49. Jika  sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, 

dan jika sifat zaka di berikan kepada seseorang maka berarti orang itu baik. 

Sedangkan secara terminologi ialah sebagian kecil dari harta  yang berlebih 

setelah kebutuhan pokok terpenuhi untuk kemudian di berikan kepada golongan 

yang berhak menerima zakat. Zakat juga salah satu instrumen yang sangat 

bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan. 

Zakat merupakan salah satu pilar dengan karakteristik sosial ekonomi dari 

lima rukun Islam. Dengan zakat, selain ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, maka 

seseorang secara sah masuk ke dalam golongan muslim dan diakui sebagai Islam.  

Zakat, meskipun dibahas dalam subjek “ibadah”, karena dianggap sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sebenarnya merupakan bagian dari 

sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu dibahas dalam buku-buku 

tentang startegi hukum dan ekonomi Islam. 

Di dalam perekonomian Islam, zakat merupakan persoalan penting yang 

perlu untuk dipelajari dan dikaji sampai tuntas dari berbagai aspek karna zakat 

merupakan kewajiban bahkan salah satu rukun di antara lima rukun Islam. 

                                                           
49 Yusuf al-Qardawi, Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat 

Zakat Berdasarkan Qur‟an dan Hadis, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2004), h. 34. 
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Dari  berbagai macam pengertian dari zakat itu sendiri bisa di simpulkan 

bahwa zakat ialah  harta yang wajib di keluarkan  dari kepemilikan  orang yang 

dimana hartanya sudah mencukupi nizab dan khaulnya untuk di berikan kepada 

orang yang berhak menerimanya  sesuai dengan aturan yang telah di syariatkan. 

B. Dasar Hukum Zakat 

Pada hakikatnya zakat  merupakan ibadah kemasyarakatan yang berkaitan  

langsung dengan ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan dan juga 

pemerintahan. Dengan posisinya sebagai ibadah kemasyarakatan Allah Swt. 

Tidaklah mewajibkan zakat hanya sekedar  untuk mensucikan diri atau jiwa  bagi 

orang yang mengelurkan zakat atau hanya sekedar untuk memantik  rasa empati 

kepada sesama manusia. Dasar hukum di syariatkannya zakat  terdapat dalam Al-

Qur’an dan Hadits yang diantaranya sebagai berikut: 

1. Al-Baqarah Ayat 267 

                               

                                

     

Terjemah: 

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 
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ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.50 

2. Al-Baqarah Ayat 43 

 

                   

Terjemah: 

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku'. 51 

3. Hadis Riwayat Muslim 

طٍ  ًْ إقاَوِ  نصَّ ةِ، : بَُُِ   اِظْ وُ عهل خَ َٔ د ً زَظُٕلُ اللهِ،  ًَّ ٌَّ يُحَ ٌْ لََ إِنَّ إلََِّ اللهُ، ٔأ شَٓادةَِ أَ

 ٌَ وِ زَيَضَا ْٕ صَ َٔ َٔ نحَجِّ،  كاةِ،  إيْتاَءِ  نصَّ (يتفق عهيّ)َٔ  

Terjemah: 

Islam didirikan dari lima sendi: mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang 

sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu 

utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji 

dan berpuasa sebulan Ramadhan. (HR. Muslim)52   
4. Hadis Riwayat Bukhari 

ا بعَثََ يُعاَذً  زَضَِ  اللهُ   ًَّ ظَهَّىَ نَ َٔ  ِّ ٌَّ زَظُٕلَ اللهِ صَهَّل اللهُ عَهيَْ ا أَ ًَ ُٓ ُْ ٍِ عَبَّاضٍ زَضَِ  اللهُ عَ ٍْ  بْ عَ

ُُّْ عَهلَ ِ فإَذَِ   عَ ِّ عِباَدةَُ اللََّّ ُْىْ إِنيَْ لَ يَا تدَْعُٕ َّٔ ٍْ أَ مِ كِتاَبٍ فهَْيكَُ ْْ وٍ أَ ْٕ ٍِ قاَلَ إََِّكَ تقَْدوَُ عَهلَ قَ ًَ   نْيَ

ىْ فإَذَِ  فعَهَُٕ   ِٓ نيَْهتَِ َٔ ىْ  ِٓ يِ ْٕ َٕ ثٍ فِ  يَ طَ صَهَ ًْ ىْ خَ ِٓ ٌَّ اللهَ قدَْ فسََضَ عَهيَْ ُْىْ أَ عَسَفُٕ  اللهَ فأَخَْبسِْ

ىْ  ُٓ ُْ ا فَُ رْ يِ َٓ ىْ فإَذَِ  أََ اعُٕ  بِ ِٓ تسَُددُّ عَهلَ فقُسََ اِ َٔ ىْ  ِٓ َٕ نِ ٍْ أيَْ ىْ شَكَاةً يِ ِٓ ٌَّ اللهَ فسََضَ عَهيَْ ُْىْ أَ  فأَخَْبسِْ

َٕ  نَُّاضِ                    َٕ َّ كَسَ اىَِ أيَْ تَ [زٔ ِ  نب ازي]. َٔ                                                                               

Terjemah: 

                                                           
50 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya. h. 256. 
51 Departemen Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahnya. h. 8. 
52 Abu Abdillah Said bin Ibrahim, Penjelasan Lengkap Hadits Arbain Imam Nabawai, 

terj. Abu Zaid Ar-Royami, (Solo:  Al-Wafi, 2016), h. 89. 
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Diriwayatkan dari Ibn „Abbas, ketika Rasulullah shallallahu „alaihi wa 

sallam mengutus Mu‟adz Ibn Jabal ra. ke Yaman, beliau berpesan: 

“Engkau akan menghadapi orang-orang ahli kitab, karena itu pertama kali 

yang harus kau ajarkan kepada mereka adalah tauhid beribadah kepada 

Allah subhanahu wa ta‟ala kemudian setelah mereka mengerti betul, 

beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima 

waktu sehari semalam, dan bila mereka telah mengerjakan itu, beritahukan 

kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat 

untuk diberikan kepada orang-orang fakir, dan bila mereka menaatinya, 

maka terimalah mereka dan lindungilah harta berharga milik mereka. [HR. 

al-Bukhari]53

                                                           
53 Ibnu Hajar Al-Asqalami, Bulughul Maram, terj. Rohidin Wahid, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2015),  h. 324. 
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C. Syarat dan Rukun Zakat 

Berbicara masalah zakat, maka perlu dibagi tentang syarat wajib zakat 

(muzakki) yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan 

mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Menurut kesepakatan ulama, 

syarat wajib zakat adalah sebagai berikut: 

1. Islam 

 Menurut ijma’ zakat wajib atas muslim dan tidak wajib atas orang kafir 

karena  zakat  merupakan  ibadah  mahdhah  yang  suci.  Hal  ini   sejalan dengan 

sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Muaz bin Jabal ketika di utus ke 

Yaman.54 

2. Merdeka 

 Menurut ijma’ ulama, zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena 

secara hukum mereka tidak mempunyai hak milik, tidak memiliki harta karena 

diri mereka sendiri dianggap sebagai harta. Begitu pula budak mukattab (budak 

yang dijanjikan kemerdekaannya) tidak wajib mengeluarkan karena kendatipun 

dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh.55 

3. Baligh dan Berakal 

 Syari’at ini dikemukakan oleh madzhab Hanafi, bahwa anak kecil dan 

orang gila tidak dikenai kewajiban zakat. Karena keduanya tidak termasuk dalam 

ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa. Akan 
                                                           

54 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (terj. Agus Effendi. Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 1997), h. 91. 
55 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab. h. 99. 
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tetapi, jumhur ulama fikih tidak menerima syarat tersebut dengan alasan bahwa 

Al-Qur’an maupun Hadits tidak membedakan apakah pemiliknya baligh dan 

berakal atau tidak. Zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang 

mengeluarkannya dan  bukti solidaritas terhadap orang fakir.56 

Adapun harta kekayaan yang wajib dizakati adalah apabila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:57 

a. Milik penuh 

 Yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh adalah pemilik 

harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat 

harta tersebut secara penuh dan harta tersebut  berada dibawah kontrol dan 

kekuasaannya. Adapun harta itu harus didapatkan melalui proses pemilikan yang 

berdasarkan oleh syara’.  Harta kekayaan dari hasil korupsi, suap atau hasil dari 

perbuatan yang haram tidak sah dan tidak akan diterima zakatnya.58 

b. Berkembang 

 Harta yang berkembang artinya harta tersebut dapat bertambah atau 

berkembang, yang apabila diusahakan untuk berkembang dapat memberikan 

keuntungan (return). Ulama terdahulu mengkategorikan zakat hanya pada lima 

kategori yaitu; a). Uang, emas, perak; b). Barang tambang dan barang rikaz, c). 

                                                           
56 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab. h. 100. 
57 Mursyidi, Buku Pintar Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Inti Mandiri Sejahtera, 2003), 

h. 45-50. 
58 Masdar Helmy, Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya 

(Bandung: PT. Alma’arif, 2001), 18. 
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Barang dagangan, d). Hasil tanaman dan buah-buahan, e). Binatang ternak yang 

digembalakan.59 

c. Cukup nishab 

 Nishab adalah  nilai  minimum  harta  mulai  terkena  zakat.  Zakat 

dikenakan atas harta yang telah mencapai nisa} b>  . Ketentuan bahwa harta yang 

terkena  zakat  itu  harus  sampai  nis}ab> sudah  disepakati  oleh  para ulama, baik 

harta yang dikeluarkan dari bumi maupun harta lain.60 

d. Lebih dari kebutuhan pokok
 

 Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlakukan untuk 

kelestarian hidup. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka 

yang bersangkutan tidak dapat hidup dengan baik  (layak) seperti makanan, 

minuman, pakaian dan tempat tinggal.61 

e. Bebas dari utang 

 Harta  yang  lebih  dari  kebutuhan  primer,  sudah  mencapai  nishab dan 

berkembang dapat dapat di zakati ketika sudah terbebas dari utang. Namun 

apabila  utang tersebut tidak mengurangi nishab harta yang wajib di zakatkan 

maka tetap masih di bayar.62 

 

                                                           
59 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab. h. 101. 
60 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab. h. 102. 
61 Masdar Helmy, Pedoman Praktis Memahami Zakat dan Cara Menghitungnya 

(Bandung: PT. Alma’arif, 2001), 19. 
62 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 1, (terj. Mukhlisin Adz-Dzaki. Sukoharjo: Insan Kamil, 

2016), h. 645. 
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D. Kriteria Penerima Zakat 

Mustahiq zakat merupakan istilah untuk orang yang berhak menerima 

zakat, berdasarkan QS. At-Taubah: 60 yang termasuk mustahiq zakat adalah 

sebagai berikut63: 

a. Fakir, adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak 

untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan 

pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang 

yang menjadi tanggungannya. Pada umumnya, orang fakir disamakan dengan 

orang miskin. 

b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk 

memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut 

tidak mencukupi. 

c. Amil, adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau 

wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus 

administrasinya. Amil merupakan orang yang bertanggung jawab 

melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata 

wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan 

zakat. 

d. Muallaf, adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, 

maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian 

untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu 

                                                           
63 Ahmad Rafiq, Fiqhi Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. (Yogyakarta: 

Putaka Pelajar, 2004), h. 278-282. 
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diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam. 

e. Riqab, Yang artinya adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha 

mengumpulkan kekayaan agar bisa menebus dirinya untuk merdeka. 

f. Gharim, adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan 

untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka 

dapat membayar hutangnya. 

g. Fii Sabilillah, adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang 

berperang dan petugas-petugas penjaga perbatasan/ untuk jihad. Sebagian 

ulama madzhab Syafi’i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh 

dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang 

berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang 

kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan 

perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara 

tidak termasuk dalam kelompok sabilillah. 

h. Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan 

Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat 

asalnya. Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi- pengungsi yang 

meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya 

dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang. 

F.  Hikmah Zakat 

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan 
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manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang 

berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun masyarakat 

keseluruhan. Hikmah zakat diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Menyucikan Harta 

Zakat mempunyai tujuan untuk membersihkan harta dari kemungkinan 

masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja barangkali 

yang bercamur dengan harta kita. Di samping itu, hak orang lain pun memang ada 

dalam harta yang kita miliki itu. 

2. Menyucikan jiwa pemberi zakat dari sifat kikir 

 Zakat selain membersihkan harta, juga membersihkan jiwa dari kotoran 

dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Sifat kikir adalah salah 

satu sifat tercela yang harus disingkirkan jauh-jauh dari hati. Sifat kikir itu 

bersaudara dengan sifat tamak, karena orang yang kikir itu berusaha supaya 

hartanya tidak berkurang karena zakat. 

3. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki 

 Agama Islam memerintah untuk mengubah pikiran yang tidak benar 

mengenai harta, dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan kepada orang 

miskin. Hal inilah yang akan menghilangkan kecemburuan sosial dan 

menghilangkan enyakit dengki yang dimiliki si miskin terhadap si kaya. 

4. Membangun masyarakat yang lemah 

 Di sini cakupannya lebih luas lagi, yaitu untuk masyarakat umat Islam yang 

status sosialnya masih lemah dan ekonominya belum mapan. Kalau status 
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sosialnya masih lemah, maka berhasil atau tidaknya pembangunan itu tergantung 

dari Islam yaitu mengelola zakat orang kaya dan diberikan kepada orang miskin.
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BAB IV 

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT KHALIFAH UMAR BIN ABDUL 

AZIZ  

A.  Pemikiran Umar Bin Abdul Aziz Tentang Objek Zakat 

 Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah sekaligus faqih. Dalam 

masalah fikih, khususnya zakat, Umar bin Abdul Aziz mempunyai ijtihad, 

pemikiran, pandangan dan pendapat yang diberlakukan dalam pemerintahanya. 

Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan dan menjaga sekali syariat zakat 

karena merupakan hak yang diwajibkan Allah swt. untuk diberikan kepada fakir, 

miskin dan asnaf- asnaf lain. 

Dalam pengelolaan zakat, Umar bin Abdul Aziz selalu mengikuti Al-

Qur’an, sunnah nabi saw. dan atsar para sahabat. Salah satu wujudnya adalah 

usahanya mengumpulkan dan meminta catatan- catatan rasul saw. dan Umar bin 

Khattab yang berkaitan dengan aturan perzakatan pada masa mereka. Dari 

catatan-catatan tersebut diperoleh kejelasan tentang pengelolaan, baik yang 

berkaitan dengan jenis objek seperti zakat unta, sapi, kambing, emas, perak, 

kurma, biji-bijian, gandum dan objek zakat yang lain maupun cara 

pengelolaanya.64 

 Umar bin Abdul Aziz tidak hanya memerintahkan para amil untuk 

memungut zakat dari harta-harta diatas, akan tetapi dia berijtihad dan memperluas 

                                                           
64 Ali Muhammad Ash-Shallabi, Umar Bin abdul Aziz (Ulama dan Pemimpin Yang Adil).  

h. 280. 
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objek harta yang wajib dizakati, meliputi gaji pegawai, harta hilang yang kembali 

ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan. 

B.  Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar Bin Abdul Aziz 

 Selama menjadi khalifah, banyak kebijakan zakat yang telah dilakukan 

oleh Umar bin Abdul Aziz. Berkat dakwah, keadilan, ketakwaan dan kejujuranya, 

masyarakat Islam menjadi patuh, taat dan percaya dalam membayar zakat kepada 

negara secara langsung. Orang-orang kaya banyak yang membayar zakat. 

Islamnya banyak ahlu zimmah secara berbondong-bondong juga menyebabkan 

muzakki semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan harta zakat di baitul mal 

bertambah banyak dan berlebih. Hal lain yang menyebabkan berlebihnya harta 

zakat di baitul mal adalah banyaknya mustahik yang terdorong untuk bekerja dan 

berproduksi, sehingga muzakki semakin banyak dan mustahik semakin menurun.65 

Dalam distribusi zakat, Umar  bin Abdul Aziz pemberian zakat kepada 

asnaf delapan sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. dalam QS. Al-Taubah 

Ayat 60 dengan berbagai derivasi berdasarkan asas maslahah mursalah. Dalam 

pelaksanaanya, Umar bin Abdul Aziz memilih amil yang stiqoh dan dapat 

dipercaya. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan mereka agar lemah lembut 

dalam mengambil zakat tanpa ada yang merasa dizalimi. Para amil mencatat bagi 

mereka yang sudah berzakat. Beliau juga selalu memastikan legitimasi setiap 

kaum dengan zakat mereka. Ketika para amil datang kepada Umar bin Abdul 

                                                           
65 Imadudin Khalil, Umar bin Abdul Aziz: Perombak Wajah Pemerintahan Islam, (Solo: 
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Aziz, dia memerintahkan untuk dikembalikan dan didistribusikan di tempat 

diambilnya. 

 Adapun beberapa kebijakan pengelolaan zakat Umar bin Abdul Aziz 

adalah: 

1. Integrasi Manajemen Zakat Oleh Negara 

Pada dasarnya zakat adalah ibadah kemasyarakatan yang berkaitan 

langsung dengan ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. 

Dengan posisinya sebagai ibadah kemasyarakatan, zakat bukanlah masalah 

pribadi yang pelaksanaanya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi masing-

masing atau hanya terbatas kepada tugas ulama dan pengelola zakat saja. Akan 

tetapi masalah zakat harus menjadi perhatian dari perbagai kalangan, termasuk 

didalamnya lembaga keuangan dan pemerintah. 

Zakat merupakan salah satu instrumen utama pendapatan dan fiskal negara 

sejak masa nabi Muhammad saw. sampai pada masa-masa pemerintahan 

kekhalifahan Islam setelahnya. Pada masa nabi Muhammad saw., kewajiban 

mengeluarkan zakat dari agniya, dikontrol langsung olehnya. Sehingga praktek 

pengelolaan zakat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan syariat. Zakat yang 

dikumpulkan dari muzakki langsung dibagikan kepada mustahik. Kalaupun ada 

yang disimpan jumlahnya tidak banyak. Sehingga manfaat zakat dapat dirasakan 

langsung oleh mustahik saat itu juga. 

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab dikelola 

lebih baik lagi. Bahkan Umar turun tangan mencari mustahik ke rumah- rumah. 
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Ia tidak segan-segan memikul sekarung gandum untuk diberikan kepada 

rakyatnya yang miskin. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab keberadaaan 

baitul mal sebagai kas negara difungsikan untuk menampung zakat, dimana saat 

itu kebutuhan jihad fî sabîlillah masih sangat tinggi dan zakat sebagai penopang 

utamanya. Begitu seterusnya hingga kepemimpinan Umar digantikan oleh Ustman 

dan dilanjutkan Ali bin Abi Thalib. 

Zakat juga menjadi bagian kebijakan penting dalam kebijakan financial 

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam pelaksanaanya, Umar langsung 

memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menarik dan membagi zakat dari 

para muzakki kepada mustahik. Hal ini sebagaimana apa yang dilakukan Umar 

bin Abdul Aziz ketika memerintahkan kepada para gubernurnya untuk mencari 

dan memberikan hak bagi mereka fakir miskin dan orang-orang yang 

membutuhkan. Apabila tidak ditemukan, Umar memerintahkan untuk membeli 

dan memerdekakan budak dari uang zakat. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Jauzy dari 

Yahya bin Hamzah dari Zaid bin Wafid bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus 

Ibnu Jahdam untuk menarik zakat bani taghlub dan diminta untuk 

mendistribusikan kepada kaum fakir miskin di antara mereka. Ibnu Jahdam 

berkata “aku datangi sebuah kawasan dan aku ambil dari orang-orang kaya 

sebagian harta-harta mereka, kemudian aku panggil orang-orang fakir dan aku 

bagikan harta zakat kepada mereka. Aku tidak meninggalkan seorang fakirpun 

diantara mereka. Kemudian aku datang desa lain dan aku melakukan hal yang 
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sama dan aku tidak meninggalkan mereka meskipun dengan membawa satu 

dirham”.
66

 

2. Selektif Dalam Memilih Amil 

Setelah menjadi khalifah, hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul 

Aziz adalah memberhentikan dan menurunkan amil zakat, pejabat-pejabat dan 

pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, berkhianat, zalim, dan 

berperilaku buruk kepada rakyat. Umar telah menurunkan Usamah bin Zaid At- 

Tanukhy dari amil zakat di Mesir, Muhammad bin Yusuf saudara Al-Hajjaj 

gubernur Yaman, Yazid bin Abi Muslim dari gubernur Afrika Utara, Harist bin 

Abdurrahman dari gubernur Andalus.
67

 

Disisi lain Umar bin Abdul Aziz kemudian menunjuk dan mengangkat 

amil seperti Ibnu Jahdam, dan pejabat serta pegawai negara lain secara adil dan 

profesional. Umar memilih mereka berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan 

dan kemampuan mereka tanpa melihat keturunan dan suku.
68

 

3.  Perluasan Objek Zakat 

Perluasan objek zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya dari kaum 

sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa Umar 

bin Abdul Aziz telah memperluas objek zakat. Tidak hanya objek-objek yang ada 
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pada masa nabi saw. saja, akan tetapi berkembang sesuai perkembangan di 

zamanya. 

Menurut Umar bin Abdul Aziz, zakat diambil dari orang-orang kaya dalam 

suatu negara dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Apabila harta kekayaan 

orang kaya tersebut telah memenuhi syarat dan mencapai nishab, maka wajib 

baginya mengeluarkan zakat.
69

 

Banyak hadis dari rasulullah saw. yang menjadi acuan kebijakan Umar bin 

Abdul Aziz. Salah satunya hadis yang menjelaskan bagi seorang amil zakat 

hendaknya tidak mengambil dari harta yang baik saja atau harta yang buruk saja. 

Tidak mengambil dari yang tua saja atau yang masih kecil saja. Akan tetapi 

hendaknya mengambil dari tengah- tengah harta. 

4. Larangan Mengambil Zakat Dari Harta Haram 

Menurut Umar bin Abdul Aziz, Harta haram tidak boleh diambil zakatnya, 

misalnya harta dari jual beli Minuman keras. Seperti diketahui bahwa minuman 

keras adalah sumber keburukan. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa dalam 

minuman keras tidak biambil dikarenakan harta dari minuman keras adalah harta 

buruk dan tidak bisa dimasukan ke baitul mal umat Islam. 

Ibnu Sa’ad meriwayatkan Musa bin Islmail mengabarkan Umar bin 

Bahram As-Sharraf menceritakan kitab Umar bin Abdul Aziz dibacakan kepada 

kita. “Bismillâhirrahmânirrahîm dari Abdullah Umar amirul mu’minin kepada 
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Uday bin Athrah dan umat muslim, semoga keslamatan tercurah kepadamu. Telah 

sampai kepadaku bahwasanya engkau telah mengambil zakat dari minuman keras 

kemudian engkau simpan di baitul mal umat Islam, seyogyanya engkau 

memasukkan ke baitul mal harta yang baik saja. Wassalâmualaikum.” 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Abu Bakar berkata Ibnu Mahdi 

menceritakan dari Mastna berkata kitab Umar bin Abdul Aziz dibacakan kepada 

kita yang isinya “seorang muslim tidak boleh mengambil zakat dari harta 

minuman keras.
70

 

5.  Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin 

Untuk mewujudkan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan negara yang 

merata, Umar bin Abdul Aziz mendistribusikan kekayaan negara tersebut untuk 

orang-orang fakir, miskin dan yang sangat membutuhkan. Bahkan Umar selalu 

berusaha untuk menjadikan mereka kecukupan. Ketika dalam suatu daerah ada 

orang kaya yang membayar zakat, maka harta zakat daerah tersebut harus 

diberikan kepada fakir miskin yang ada disana. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Jauzy 

dari Yahya bin Hamzah dari Zaid bin Wafid. Umar bin Abdul Aziz mengutus 

Ibnu Jahdam untuk menarik zakat bani taghlub dan diminta untuk 

mendistribusikan kepada kaum fakir miskin diantara mereka. 

Dalam pelaksanaanya, Umar membagi jatah untuk golongan fakir 

setengahnya untuk orang-orang fakir yang berperang di jalan Allah setelah di 
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potong zakatnya. Dan setengah yang lain untuk orang fakir yang cacat atau 

berkebutuhan khusus. Adapun jatah golongan miskin, setengahnya untuk setiap 

orang miskin secara umum yang tidak mampu bekerja dan yang lain untuk orang 

miskin yang meminta-minta, orang yang mencari-cari makan, orang yang di 

dalam penjara yang tidak punya siapa-siapa.
71

 

Fakta yang menarik ketika masa Umar, asnaf fakir di Afrika tidak 

ditemukan. Hal ini sebagaimana perkataan Yahya bin Said: Umar bin Abdul Aziz 

mengutusku menarik zakat di Afrika. Ketika kami mencari orang-orang fakir 

kami tidak menemukanya. Akhirnya aku membeli budak dan memerdekakan 

mereka. 

6. Distribusi Zakat Untuk Amil 

Amil merupakan salah satu asnaf zakat. Bagian zakat untuk petugas- 

petugas amil menurut Umar bin Abdul Aziz dilihat apakah dia amanah dan 

dapat dipercaya. Umar juga melihat berdasarkan besar apa yang telah dikerjakan 

dan dikumpulkan dari dana zakat. Menurut Umar bin Abdul Aziz bagian zakat 

untuk amil dibagi sebesar ¾ nya diberikan kepada amil dan ¼ sisanya diberikan 

kepada pasukan perang.
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7. Distribusi Zakat Untuk Muallaf 

Muallaf adalah salah satu asnaf zakat delapan. Umar bin Abdul Aziz tidak 

mempersulit suatu perkara selama perkara tersebut untuk kemaslahatan Islam. 
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Dalam dua riwayat ditunjukkan bahwasanya Umar memberikan zakat kepada 

Muallaf, baik dengan tujuan agar masuk agama Islam sehingga kaumnya 

mengikuti, ataupun untuk menghindarkan kaum muslimin agar tidak terjadi 

gangguan orang-orang non muslim dalam berdakwah. 

Adapun bagian golongan muallaf menurut Umar bin Abdul Aziz, yang 

pertama diberikan kepada pasukan perang dengan syarat belum mendapatkan 

apa-apa. Yang kedua, fakir miskin yang selalu datang ke masjid tanpa mempunyai 

suatu apapun dan mereka tidak meminta-minta.
73

 

8. Distribusi Zakat Untuk   Memerdekakan Budak 

Menurut Umar bin Abdul Aziz, bagian untuk budak diberikan kepada dua 

golongan, setengah untuk mukatab (budak yang ingin menebus kebebasan dirinya 

sendiri) yang mendakwahkan Islam. Dimulai dari mereka yang paham akan 

agama terlebih dahulu kemudian yang lainya. Adapun setengah yang lain untuk 

membeli budak yang mengerjakan shalat, puasa baik laki-laki maupun 

perempuan. 

Diriwayatkan bahwa Yahya bin Said berkata: Umar bin Abdul Aziz 

mengutusku menarik zakat di Afrika. Ketika kami mencari orang-orang fakir 

kami tidak menemukanya. Akhirnya aku membeli budak dan memerdekakan 

mereka. 

9. Distribusi Zakat Untuk Melunasi Hutang Gharim 

                                                           
73 Ibnu Khalil, umar bin abdul aziz perombak wajah pemerintah islam. (Solo: CV. 

Pustaka mantiq. 1992). h. 132. 



73 
 

 
 
 

Salah satu yang menjadi perhatian Umar bin Abdul Aziz adalah Ghârimun. 

Umar bin Abdul Aziz benar-benar sangat memperhatikan urusan umat, baik 

ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Ibnu Syihab Al-Zuhry menulis 

surat kepada Umar mengenai bagian ghârimin, yaitu diperuntukkan bagi yang 

hilang hartanya akibat perang, orang yang jatuh miskin dan memiliki banyak 

utang bukan dalam maksiat. Dalam suratnya Umar memerintahkan pegawainya 

untuk melunasi utang ghârim, yaitu seseorang yang tidak memiliki rumah, atau 

pembantu, kuda dan perabotan dirumahnya. Umar berkata “wajib bagi seorang 

laki-laki muslim memiliki rumah yang melindunginya, pembantu, kuda yang 

digunakan untuk berjihad dan perlengkapan perabot rumah, apabila tidak ada 

maka dia adalah gharim dan harus ditunaikan utangnya.”
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Umar bin Abdul Aziz membagi bagian untuk ghârim dalam tiga bagian. 

Yang pertama, mereka yang kehilangan harta, tunggangan dan budaknya di jalan 

Allah, memiliki utang dan tidak mampu untuk membayarnya. Dua golongan yang 

lain bagi mereka yang di rumah, tidak ikut berperang, fakir dan mempunyai utang. 

Selain itu, Umar juga memerintahkan melunasi utang orang yang sudah 

meninggal dan tidak mungkin untuk melunasinya dengan tujuan takut mayat 

muslim mendapat siksa karena meninggalkan utang. Ibnu Abdul Hakam 

meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Abu Bakar bin Hazm 

“barang siapa meninggal dan meninggalkan utang serta tidak mungkin untuk 
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melunasinya, maka lunasilah utangnya dengan menggunakan harta baitul mal. 

Gharim adalah salah satu asnaf delapan yang Allah swt. membagikan 

zakat bagi mereka. Gharim ada dua, yang pertama barang siapa yang membawa 

harta untuk menenangkan fitnah, dan yang kedua orang yang berhutang dalam 

perkara yang mubah. Orang yang berhutang merupakan mustahik zakat karena 

seandainya seseorang meninggal dan meninggalkan harta akan tetapi tidak 

mempunyai ahli waris, maka hartanya masuk kedalam baitul mal. Begitu pula 

apabila meninggal dan memiliki hutang dan tidak meninggalkan harta dan anak 

maka hutangnya dilunasi oleh baitul mal. 

10. Distribusi Zakat Untuk Fî sabîlillah 

Menurut Umar bin Abdul Aziz, bagian zakat diberikan kepada pasukan 

perang dan mujahid fî sabîlillah tanpa melihat apakah dia kaya atau tidak. Selain 

diberikan kepada pasukan perang, zakat juga diberikan kepada mereka yang 

selalu datang ke masjid untuk beribadah dan berdakwah tanpa mempunyai suatu 

apapun dan mereka tidak meminta-minta. 

11. Distribusi Zakat Untuk Ibnu Sabil 

Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan para musafir dan ibnu Sabîl. 

Dia memerintahkan untuk memberikan bantuan bagi orang yang kehabisan bekal 

dan beaya untuk sampai negaranya. Adapun bagian untuk mereka adalah sesuai 

dengan jarak perjalanan yang ditempuh. Setiap ibnu Sabîl yang tidak mempunyai 

tempat tinggal, dan keluarga yang ditempatinya, mereka harus diberi makan 

sampai menemukan tempat tinggal atau terpenuhi hajatnya. 
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Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Sulaiman 

salah satu pembesar di Samarkand untuk membangun penampungan bagi musafir 

atau orang lewat. Maka layanilah mereka sehari semalam dan rawatlah 

tungganganya. Akan tetapi apabila ada keadaan tertentu maka layanilah dua hari 

dua malam. Apabila tidak memiliki apa-apa maka berilah bekal sampai menuju 

ke tempatnya.
75

 

12. Distribusi Zakat Untuk Fasilitas Air  Minum 

Banyak orang-orang yang menyediakan air di jalanan untuk diminum 

setiap penyeberang jalan baik manusia maupun hewan, baik orang miskin 

maupun orang kaya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan 

mengharap ridho Allah swt. maka ia mendapat pahala. 

Umar bin Abdul Aziz berpendapat tidak apa-apa orang kaya minum air 

tersebut. Ibnu Sa’ad meriwayatkan Muhammad bin Umar mengatakan Muhajir 

bin Yazid menceritakan aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang air 

yang diletakkan di jalanan bolehkan aku meminumnya? Umar menjawab ya tidak 

apa-apa kamu telah melihatku ketika menjadi gubernur Madinah dan untuk 

masjid ada air untuk disedekahkan. Maka aku tidak melihat seorangpun dari ahlu 

fikih menghalangi orang meminum air tersebut.
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C. Strategi Pengelolaan Zakat Umar Bin Abdul Aziz 

 Adapun strategi khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan dan 

pendistribusian zakat yaitu sebagai berikut: 

1. Berpegang Teguh pada Al-Qur’an dan Hadis 

Dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat Umar bin Abdul Aziz 

merujuk pada Al Qur’an dan Hadist. Salah satu ayat yang dijadikan sebagai 

panduan Umar dalam pendistribusian zakat adalah surat Al-Taubah ayat 60. 

                                   

                              

Terjemah: 

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

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan 

Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.77 

2. Memperbaiki Keadaan Sosial 

Berbagai macam cara yang diupayakan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya 

dengan membentuk iklim yang sesuai untuk pertumbuhan ekonomi dengan cara 

menjaga keamanan, meredam fitnah, mengembalikan hak-hak yang terzhalimi 

dan lain sebagainya. Selain itu, Umar pun memerintahkan para pegawainya untuk 
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membangun fasilitas umum seperti jalan-jalan umum, jembatan, transportasi dan 

lain sebagainya, karena kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai tanpa 

adanya fasilitas umum yang menunjang kebutuhan masyarakat. Konsep ekonomi 

bebas merupakan konsep yang dicetuskan Umar yang dampaknya menjadikan 

masyarakat lebih bersemangat untuk melakukan perniagaan dan menanamkan 

modal mereka.78 

3. Memperhatikan Kewajiban Zakat 

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang diharuskan bagi orang-orang 

yang mampu untuk membantu kaum fakir, orang-orang miskin dan kaum lemah 

lainnya. Zakat merupakan salah satu sumber pemasukan baitul mal pada masa 

khalifah Umar bin Abdul Aziz, hal ini menjadikan Umar sangat memperhatikan 

atas kewajiban zakat dan berusaha untuk mengaplikasikannya dengan baik dan 

benar sesuai tuntunan agama. Umar sangat tegas dalam menerapkan kewajiban 

zakat ini, karena ia tidak ingin mengikuti para pendahulunya  yang lalai dan 

menarik zakat dari orang-orang yang tidak wajib mengeluarkannya serta 

mendistribusikannya kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya.
79

 

4. Pendistribusian yang Tepat Sasaran dan Segera 

Distribusi zakat yang tepat sasaran dan dengan segara kepada para 

mustahiq dan memastikan setiap mustahik harus menerima zakat merupakan 

salah satu kunci kesuksesan manajemen zakat pemerintahan Umar, karena zakat 
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salah satu instrumen yang digunakan untuk membantu kaum lemah sehingga 

tidak ada lagi kesenjangan ekonomi yang menjadi salah satu permasalahan 

ekonomi. 

5. Sumber Daya Manusia dan Manajemen Administrasi Keuangan yang 

Baik 

Para petugas yang amanah merupakan salah satu bentuk usaha Umar 

mengikuti sunnah Nabi dalam hal penarikan zakat, para petugas diperintahkan 

untuk menarik zakat dari harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebih-

lebihan bahkan menzhalimi. Selain itu, Umar pun memerintahkan mereka untuk 

mencatatkan resi sebagai tanda pelunasan sehingga mereka tidak harus membayar 

lagi kecuali sudah berganti tahun. Secara empiris, kesejahteraan karena zakat 

yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz dikarenakan pemerintahan yang 

bersih dan jujur serta ditangani dengan baik sehingga semua masyarakat muslim 

dikala itu sudah menjadi muzakki.80 

D. Relevansi Kebijakan Zakat Khalifah Umar Bin Abdul Aziz terhadap 

Perzakatan di Indonesia 

 Dari Pemaparan mengenai pengelolaan zakat khalifah Umar bin Abdul 

Aziz diatas dapat kita lakukan perbandingan dengan pengelolaan zakat saat ini, 

yaitu: 
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No. Objek Bahasan 
Khaliah Umar bin 

Abdul Aziz 
Indonesia 

1. Dasar Hukum Al-Qur’an dan Sunnah Al-Qur’an dan 

Sunnah 

2. Hukum Positif 

kewajiban membayar 

zakat 

Diatur Tidak diatur 

3. Perhitungan kewajiban 

zakat 

Sesuai dengan hukum 
islam, muzakki 
melaporkan harta wajib 
zakat kepada amil 
untuk dihitung 
zakatnya. 

Diserahkan kepada 

muzakki nilai 

zakatnya dan dibantu 

perhitunganya oleh 

amil yang sesuai 

dengan hukum islam. 

4. Pengelola Baitulmal sebagai 

bagian pemerintahan 
OPZ bentukan 

pemerintah dan 

swasta 

5.  Pemungutan Secara kas oleh 

petugas zakat baitul 

mal 

Secara kas dan non-

kas melalui sistem 

uang digital dan 

transaksi perbankan 

6. Pendistribusian Langsung secara 

desentralis, kelebihan 

disetor ke pusat dan 

disalurkan ke wilayah 

yang membutuhkan 

Produktif dan 

konsumtif melalui 

program yang 

berlaku di masing-

masing OPZ 

7. Bentuk Pengaturan Diatur oleh Khalifah 

dengan bantuan 

gubernur dan pegawai 

baitul mal 

OPZ tidak diatur 

langsung oleh 

presiden, melainkan 

sebatas koordinasi 

dibawah BAZNAS 

namun belum 

berjalan secara 

maksimal 
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1. Dasar Hukum 

Dasar hukum sebagai landasan pengelolaan zakat yang berlaku baik di 

masa khalifah Umar bin Abdul Aziz maupun di Indonesia adalah Al-

qur’an dan hadits. 

2. Hukum Positif Kewajiban Membayar Zakat 

Pada masa Umar bin Abdul Aziz hukum negara adalah hukum Islam, 

sehingga zakat diwajibkan bagi umat Islam oleh negara. Sedangkan, 

Indonesia sebagai negara yang berasaskan pancasila belum menerapkan 

kewajiban pembayaran zakat, hanya sebatas peraturan bagi pengelola 

zakat. 

3. Perhitungan Kewajiban Zakat 

Pada masa Umar bin Abdul Aziz perhitungan jumlah harta wajib zakat 

dan jumlah kewajiban zakatnya diserahkan kepada amil zakat dari baitul 

mal. Sedangkan di Indonesia, perhitungan jumlah harta wajib zakat dan 

jumlah zakat yang dikeluarkan dikembalikan kepada muzakki. 

4. Pengelola  

Pada masa Umar bin Abdul Aziz pengelolaan zakat dilakukan oleh 

lembaga negara bernama baitul mal, sedangkan di Indonesia pengelolaan 

zakat dilakukan oleh OPZ bentukan negara dan swasta. 

5. Pemungutan 

Pada masa Umar bin Abdul Aziz dilakukan hanya secara kas atau tunai. 

Dengan perkembangan teknologi, kini di Indonesia pemungutan zakat 
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tidak hanya tunai, namun juga melalui tranksaksi perbankan dan 

transaksi keuangan digital. 

6. Pendistribusian 

Pada masa Umar bin Abdul Aziz pendistribusian zakat berbasis wilayah, 

dimana kelebihan disetor ke pusat pemerintahan untuk disalurkan ke 

wilayah yang membutuhkan. Sedangkan di Indonesia pendistribusian 

berbasis program di masing-masing OPZ. 

7. Bentuk Pengaturan  

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, baitul mal sebagai lembaga negara 

langsung di bawah komando khalifah. Di Indonesia OPZ yang ada berada 

di bawah koordinasi BAZNAS. 

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang demikian pesat dapat 

menjadi salah satu faktor yang menjadikan spektrum objek zakat jauh lebih luas  

dibandingkan dengan yang ada di masa lampau, yaitu ketika Rasulullah saw. 

Hidup  hingga masa khalifah setelahnya. Di zaman Umar bin Khattab, spektrum 

objek zakat dapat meluas dan berkembang seiring dengan berubahnya status harta, 

seperti perkembangan objek zakat pada hewan ternak, di mana kuda yang pada 

masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar hanya menjadi hewan tunggangan yang 

digunakan oleh para prajurit Islam untuk pergi berperang ke medan jihad berubah 

menjadi hewan yang dikenai kewajiban zakat. Begitupun di masa Umar bin Abdul 

Aziz di mana kuda yang pada masa itu menjadi harta yang dikembangkan menjadi 

komoditas yang mahal harganya. Jika di zaman Umar tersebut status harta dapat 
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berkembang, kemudian berdampak  pada penetapan  kewajiban zakat maka di 

zaman modern saat ini tenntu  terdapat perkembangan  objek zakat yang  jauh 

lebih luas seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, dan 

seluruh perangkat kehidupan manusia. Hal ini yang menjadikan dunia ekonomi 

dan bisnis semakin tidak terjangkau. 

Sebagai contoh yang relevan saat  ini dengan kebijakan Umar bin Abdul 

Aziz dalam perluasan cakupan objek zakat ini adalah penetapan zakat penghasilan 

profesi, zakat perusahaan atau zakat saham, dan zakat properti. Jenis objek zakat 

tersebut tidaklah populer di zaman Rasulullah saw. Hal itu di  karenakan  sistem 

dan mekanisme ekonomi di masa itu  tidak sepenuhnya sama dengan  sistem dan 

mekanisme yang berlaku di zaman modern. 

 Zakat artinya  berkembang. Tentu makna berkembang itu bisa dilihat 

dalam berbagai aspek. Pertama, orang yang suka berzakat, hartanya akan 

bertambah banyak. Walaupun zakat itu untuk setiap barang, harta yang potensial 

untuk dikembangkan. Misalnya kuda dulu di zaman Rasulullah saw. Kenapa 

bukan merupakan objek  zakat, karena  saat itu kuda tidak dikembangkan, tidak 

ternakkan, apalagi diperjualbelikan. Ia hanya perhiasan, alat untuk digunakan 

dalam berperang. Tapi kambing, sapi, unta itu diternakkan, diperbanyak.81 Karena 

itu kebijakan Umar ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, jadi salah kalau 

seumpamanya mengatakan bahwa Umar memperbaharui hukum Islam.  

                                                           
81 Yusuf Al-Qardawhi, Hukum Zakat, E-Book Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai 

Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur‟an dan Hadis, (Jakarta: Litera Antar Nusa dan Mizan, 

Cetakan Keempat 1996), h. 519. 
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 Di antara hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin 

saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui 

keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara 

bersama-sama. Keahlian yang dilakukan sendiri, seperti profesi dokter, arsitek, 

ahli hukum, penjahit, pelukis, maupun da’i atau muballigh, dan lain sebagainya. 

Adapun keahlian yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah 

maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah dan gaji. Sementara itu, salah 

satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah 

kegiatan profesi yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah 

kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan 

sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang 

dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai. Semua itu 

menghasilkan pendapatan dan gaji.
82

 

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam perluasan objek zakat juga relevan 

dengan kebijakan hukum kontemporer tentang penetapan zakat pada harta yang 

dimiliki oleh perusahaan atau zakat saham dalam usaha yang halal. Adapun usaha 

yang tidak dibenarkan oleh syariat maka tidak menjadi objek zakat yang harus 

dikeluarkan zakatnya. 

Saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas 

hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang 

                                                           
82 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modernn, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2008), h. 93 
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dilakukan dalam skala wilayah, dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola 

perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah 

yang sanagt luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor. Perusahaan 

pada umumnya mencakup tigal hal besar. Pertama, perusahaan yang 

menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat 

maka produk yang dihasilkannya haruslah halal dan dimiliki oleh orang-orang 

yang beragama Islam. Namun demikian, apabila pemiliknya bermacam-macam 

agamanya maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. 

Sebagai contoh, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat 

kosmetik dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai macam suku 

cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan, dan lain sebagainya. Kedua, 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, 

dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, 

seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, dan 

yang lainnya).83 

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat perusahaan atau badan usaha ini, 

di dalam UU No. 23 Tahun 2011, Bab I pasal 4 ayat (3) dikemukakan bahwa 

zakat mal yang menjadi objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta 

yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha. 

Kebijakan Umar dalam perluasan objek zakat juga memiliki relevansi 

dengan zaman modern ini dalam pengembangan model usaha yang bergerak di 

                                                           
83 Muhammad Taufik Ridlo, Zakat Profesi dan Perusahaan, (Jakarta: Institut Manajemen 

Zakat, 2007), h. 53. 
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bidang properti (aset tidak bergerak) atau pun aset bergerak, seperti penyewaan 

rumah, gedung, tanah, sarana transportasi darat, laut dan udara, dan lain 

sebagainya. Model usaha dengan aset yang digunakan untuk memproduksi suatu 

produk untuk dijual, seperti pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai jenis 

komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar, juga dapat menajdi objek zakat. 

Pada zaman modern ini, modal yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya 

terkonsentrasi pada pengolahan tanah dan perdagangan saja. Modal dalam bentuk 

uang sudah banyak diarahkan untuk pendirian bangunan, seperti rumah, gedung dan 

pabrik. Selain itu, pengadaan sarana transportasi darat, laut dan udara, yang 

keseluruhannya dimaksudkan untuk disewakan agar memperoleh keuntungan juga 

termasuk dalm kategori permodalan modern. Semua itu memiliki kesatuan sifat, 

di mana masing-masing dari aset tersebut tidak dikenakan zakat pada benda 

(barang)nya, akan tetapi keuntungan yang didapatkan dari penyewaan atau 

produksi komoditas ketika telah mencapai nisab menajdi objek zakat. 

Dalam koteks kebijakan zakat modern, para ulama kontemporer 

menetapkan perusahaan sebagai objek zakat, termasuk di Indonesia. Pembahasan 

tentang perluasan objek zakat ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. 

Di dalam kaitannya dengan kebijakan Umar ini, dapat ditarik satu relevansi dalam 

mekanisme zakat perusahaan, dimana saham yang terdiri dari kepemilikan orang 

muslim dan non muslim harus dipisahkan terlebih dahulu. Jika dikaitkan dengan 

kewajiban zakat maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh 

orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam 
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agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. 

Pemisahan saham ini memberikan satu konsekuensi, yaitu ketika nilai saham yang 

dimiliki oleh pengusaha muslim tidak mencapai nisab maka perusahaan tersebut 

tidak dikenai kewajiban zakat.84 

Hal tersebut di atas menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya 

berkaitan dengan kebijakan penghimpunan zakat di Indonesia. Menurut penulis, 

dalam konteks perzakatan modern dan kekinian maka para muzaki hendaknya 

menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (BAZNAS atau LAZ). 

Hal tersebut dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan peran zakat sebagai 

instrumen dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat oleh lembaga 

pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki 

beberapa keuntungan manfaat, baik untuk muzaki itu sendiri, terlebih lagi untuk para 

mustahik. 

Penghimpunan zakat melalui amil zakat yang ditunjuk secara resmi oleh 

pemerintah akan memberikan jaminan kepastian dan kedisplinan dalam 

pembayaran zakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga perasaan rendah diri 

para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para 

muzaki. Selain itu, pengumpulan zakat melalui amil yang ditunjuk resmi oleh 

pemerintah juga diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran 

yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada 

suatu tempat. Di sisi lain, hal ini juga dilakukan untuk memperlihatkan syiar Islam 

                                                           
84 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modernn, (Jakarta: Gema Insani Press, 

2008), h. 101. 
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dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, apabila 

zakat diserahkan secara langsung dari muzaki kepada mustahik, hikmah dan 

fungsi zakat, terutama yang terkait dengan kesejahteraan umat, akan sulit untuk 

diwujudkan. Selain itu, meskipun hal tersebut secara hukum syariah merupakan hal 

yang sah, manfaat penghimpunan zakat melalui amil yang ditunjuk oleh 

pemerintah sebagaimana disampaikan di awal paragraf ini akan terabaikan. 

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 21 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa 

dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas 

kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban 

zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan dari BAZNAS.85 

Umar bin Abdul Aziz dikenal aka kesungguhannya dalam memilih amil 

dan sangat selektif. Hal ini bertujuan agar program pemberdayaan zakat dapat 

mendatangkan maslahat bagi semua kalangan masyarakat. Bahkan secara khusus 

di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan telah memberhentikan 

beberapa amil zakat yang dianggap tidak profesional dan tidak kompeten. Umar 

bin Abdul Aziz kemudian mengangkat amil yang berintegritas dan profesional di 

bidangnya. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, ketentuan seorang amil telah 

direpresentasikan oleh BAZNAS melalui UU No. 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1. 

Namun demikian, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia masih krisis akan 

SDM amil yang mumpuni dan bersertifikasi layak untuk mengelola zakat. Hal ini 

                                                           
85https://knks.go.id/isuutama/5/upaya-membentuk-sharing-platform-zakat-nasional. 

Diakses pada hari senin tanggal 20 September 2021. 
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terlihat dari data bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum menaruh 

kepercayaan zakatnya kepada OPZ yang dikelola oleh amil. Di sisi lain, masih 

terdapat banyak amil yang mengelola zakat dengan cara sederhana; melakukan 

transaksi secara manual dan belum menggunakan teknologi yang memadai. Hal 

ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme 

lembaga amil zakat.
86

 

Oleh karena itu, jika merujuk pada kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang 

sangat serius dalam menunjuk seorang amil maka Indonesia sudah saatnya 

membuat kebijakan yang melahirkan para amil yang amanah, kompeten, dan 

profesional. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan 

lembaga sertifikasi amil, melakukan sosialisasi secara khusus mendirikan lembaga 

yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang amil. 

Hal lain yang juga menjadi masalah yang harus diperhatikan adalah 

rekonstuksi mental dan spiritual masyarakat yang menjadi korban bencana. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pembinaan secara intensif 

pasca bencana. Bimbingan ini dapat dilakukan dengan menghadirkan pelatihan-

pelatihan motivasi, penanggulangan dampak bencana berupa psikoterapi, dan lain 

sebagainya. Tentunya, program-program pemberdayaan dan pembinaan seperti 

yang telah disebutkan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Di sinilah 

sesungguhnya peran dana-dana sosial yang dikumpulkan oleh umat, tidak 
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terkecuali dana zakat. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, organisasi pengelola 

zakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAZ ataupun yang dibentuk 

oleh masyarakat, seperti LAZ dapat menajdi penggerak dalam ipaya pemulihan 

kondisi fisik ataupun mental bagi wilayah yang tertimpa bencana, seperti tsunami 

di Aceh, gempa Yogyakarta ataupun banjir dan longsor yang terjadi di wilayah lain. 

Umar melakukan hal tersebut dengan kapasitasnya sebagai seorang 

khalifah, penguasa boleh saja menetapkan aturan dengan kekuasaan. Misalnya 

dengan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, jika dipandang ada maslahat dalam 

kebijakan tersebut. Demikian halnya zakat yang disegerakan karena dibutuhkan 

untuk kepentingan masyarakat kaum fakir. Namun demikian, hal ini harus 

diputuskan oleh seorang pemimpin, bukan sekehendak amil.
87

 

Umar bin Abdul Aziz memiliki pandangan tentang pengganti objek zakat, 

yaitu bolehnya zakat fitrahditunaikan dengan menggunakan uang. Pendapat Umar 

ini juga dikuatkan oleh Abu Hanifah. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, hal 

ini juga relevan, mengingat kemudahan yang diperoleh bagi seorang mustahik 

yang dapat menggunakan dana tersebut untuk keperluan hidupnya di hari idul fitri. 

Hikmah utama dari disyariatkan zakat, jika ditinjau dari aspek hubungan 

antara muzaki dengan mustahik, adalah agar harta yang ada di tangan orang-orang 

kaya dapat tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Umar bin Abdul 

Aziz memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah pendistribusian 

                                                           
87 Yuana Tri Utomo, “Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perpekstif 

Historis)”, At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 17 (Desember 2017), hlm. 168. 
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zakat ini. Beliau bahkan selalu berpesan kepada para amilnya untuk senantiasa 

mendistribusikan zakat yang telah terkumpul hingga orang fakir dan miskin dapat 

terangkat statusnya menjadi berkecukupan. Oleh sebab itu, fokus pendistribusian 

zakat di masa pemerintahan dua Umar ini adalah di daerah tempat zakat itu 

dipungut. 

Dalam konteks perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat yang 

menyangkut pengumpulan dan pendisribusiannya, diatur oleh UU No. 23 Tahun 

2011 yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang 

dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAS dan dibantu oleh lembaga yang dibentuk 

oleh swasta dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, jika dilihat dengan perspektif wewenang yang dimiliki oleh BAZNAZ 

dan LAZ seperti yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut di atas pada 

BAB II pasal , tidak menutup kemungkinan BAZNAZ dan lembaga-lembaga amil 

zakat resmi dapat dikatakan memiliki posisi sebagai imam yang berhak untuk 

menentukan kebijakan perzakatan di Indonesia. Sebagai tambahan, keberadaan 

BAZNAZ atau LAZ yang hampir ada di setiap daerah sangat memungkinkan 

untuk untuk mendistribusikan dana zakat yang dikumpulkan oleh masing-masing 

OPZ di daerah tersebut.88 

Zakat semestinya didistribusikan di wilayah di mana zakat tersebut 

dikumpulkan sebagai realisasi dari pemenuhan hak orang yang paling dekat. Hal 

ini merupakan mekanisme yang tepat dalam memerangi kemiskinan serta melatih 

                                                           
88 Cynthia Idhe Harninta, Uswatun Hasanah dan Farida Prihartini, Kedudukan Amil Zakat 
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setiap wilayah untuk peka terhadap pemenuhan hajat masing-masing. Lebih dari 

itu, para fakir miskin di wilayah mereka. Dengan demikian, mereka seyogianya 

menjadi sasaran pendsitribusian yang paling prioritas. Jika seorang pemimpin atau 

imam yang adil dengan pertambangan majlis syura memandang terdapat maslahat 

bagi Islam dan kaum muslimin dalam pendistribusian ke luar wilayah tempat zakat 

dikumpulkan maka itu sah-sah saja. 

Di antara sebab tertentu yang dapat dijadikan alasan dalam menyalurkan 

zakat dari satu wilayah ke wilayah lain adalah karena wilayah tersebut mengalami 

kondisi terpuruk akibat musibah yang menimpa seperti bencana alam. Terjadinya 

bencana alam yang mengakibatkan kerugian materi dan tekanan kejiwaan seperti 

musibah dan bencana alam, patut mendapatkan perhatian pengelola zakat baik di 

tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa 

alasan. Pertama, pada dasarnya orang-orang yang sangat membutuhkan uluran 

bantuan dari orang lain. Mereka bahkan tidak hanya mengalami krisis secara 

materi, tapi juga berada dalam kondisi mental yang lemah yang perlu mendapat 

dukungan dan dorongan untuk bangkit kembali. Jika kondisinya demikian, dapat 

diputuskan tanpa keraguan bahwa mereka adalah golongan yang berhak menerima 

zakat. Kedua, pengalokasian dana zakat kepada wilayah yang tertimpa musibah 

dan bencana oleh pengelola zakat di tingkat nasional seperti BAZNAZ tidaklah 

bermasalah jika ditinjau dari segi regional. Hal tersebut jika diasumsikan bahwa 

zakat tersebut dikumpulkan pada amil nasional yang memiliki spektrum 

pendistribusian pada batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indoenesia. Ketiga, 
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dari praktek pendistribusian zakat yang pernah dilakukan di masa Umar bin 

Khattab misalnya, ditemukan kebijakan pendistribusian zakat yang terkumpul di 

Mesir yang masih berada di dalam kekuasaan pemerintahan Islam di Madinah ke 

wilayah yang terkena imbas paceklik yang terjadi di Madinah dan sekitarnya. 

Dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz zakat didistribusikan dari Afrika 

ke wilayah lain karena tidak ditemukannya mustahik zakat di Afrika tersebut. 

Sebagian ulama mengatakan orang yang mendapatkan musibah dapat 

dikategorikan sebagai gharimin.
89

 

Dalam UU No. 23 tahun 2011 pada Bab II Bagian ketiga pasal 15 ayat 1 

dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAZ provinsi dan BAZNAZ 

kabupaten/kota. Hal ini menjelaskan secara tidak langsung adanya tujuan dalam 

pendistribusian zakat yang difokuskan pada daerah tempat zakat itu dikumpulkan. 

Hal ini juga dijelaskan secara eksplisit di dalam pasal 26 bahwa pendistribusian 

zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Artinya, setiap BAZNAS provinsi dan 

BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mendistribusikan zakat yang 

terkumpul pada batasan wilayah mereka masing-masing. Hanya saja, dalam hal 

pelaporan, baik terkait dengan pengumpulan maupun pendistribusian BAZNAZ 

kabupaten/kota memberikan pelaopran secara berkala kepada BAZNAZ provinsi. 

                                                           
89 Yuana Tri Utomo, “Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam (Perpekstif 

Historis)”, At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 17 (Desember 2017), hlm. 170. 
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BAZNAZ provinsi juga harus memberikan laporan berkala kepada BAZNAS pusat. 

LAZ yang dikelola oleh swasta juga diharuskan untuk melaporkan pengelolaan 

zakat tersebut kepada BAZNAZ. Hal ini sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 

pasal 29 menegani pelaporan zakat. Dengan demikian, diharapkan terdapat sinergi 

antara pengelola perzakatan yang ada di Indonesia, baik swasta maupun yang 

dibentuk oleh pemerintah.90 

Selain kesepakatan ulama tentang keharusan mendsitribusikan zakat di 

wilayah di mana zakat dikumpulkan ketika masih terdapat mustahik yang berhak 

menerimanya, disepakati pula bolehnya mendistribusikan harta zakat yang berada 

dalam kondisi surplus dan tidak ada lagi mustahik yang berhak menerimanya ke 

wilayah lain. Akan tetapi, jika diamati kondisi kemiskinan dalam konteks Indonesia, 

yang mana dapat dikatakan merata di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota 

negeri ini, maka tentunya hal ini tidak begitu substantif untuk dibahas secara luas. 

Namun demikian, sebagai wacana ilmiah, tentu hal ini juga dapat dikemukakan 

jika lebih luas dibahas mengenai distribusi zakat negara Islam yang surplus, seperti 

Brunei Darussalam, untuk kemudian disalurkan ke Indonesia melalui peran 

BAZNAZ. 

 Hal yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan kebijakan 

Umar bin Abdul Aziz dalam masalah pendistribusian zakat adalah 

penetapan orang-orang yang berhak atas harta zakat tersebut. Umar bin 

Khattab menolak untuk memberikan bagian zakat kepada orang-orang yang 

                                                           
90 Muh. Said, Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar‟iyyah) 

Jurnal Asy-Syir’iah, Voume 43, Nomor 2, 2009, h. 488. 
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dahulu menjadi mualaf (orang yang diluluhkan hatinya untuk masuk Islam 

atau konsisten di dalamnya) di masa Rasulullah saw. Hal ini dilakukan oleh 

Umar karena melihat illat keberhakan orang-orang tersebut telah hilang. 

Oleh sebab itulah, mereka tidak lagi dapat dikatakan sebagai mustahik zakat 

illat yang dimaksud yaitu kondisi Islam yang membutuhkan strategi 

mengikat hati seseorang dengan harta untuk masuk Islam dan konsisi objek 

dakwah yang perlu diikat hatinya dengan harta. Di sisi lain, Umar bin Abdul Aziz 

dalam beberapa riwayat ditunjukkan memberikan zakat kepada mualaf, baik 

dengan tujuan agar masuk agama Islam sehingga kaumnya mengikuti, ataupun 

utnuk menghindarkan kaum muslimin agar tidak terjadi gangguan orang-orang 

non-muslim dalam berdakwah. Selain itu, kebiajkan Umar bin Abdul Aziz juga 

membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir agar masuk Islam atau untuk 

untuk mengharap mereka tidak mengganggu dakwah Islam. Umar bin Abdul Aziz 

membuat ketetapan agar harta zakat itu didistribusikan secara merata kepada 

seluruh mustahik zakat yang berhak menerimanya tanpa membedakan salah satu 

di antara mereka. 

Pada dasarnya, kadar harta yang harus diberikan kepada mustahik kembali 

kepada skala maslahat yang dipandang lebih prioritas oleh imam. Dalam hal ini, 

BAZNAS diberi mandat untuk mengelola perzakatan di Indonesia dengan dibantu 

lembaga-lembaga swasta yang sudah memenuhi ketentuan untuk menjalankan 

fungsi sebagai lembaga amil sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 memegang 

peranan penting dalam menentukan kadar yang harus disalurkan dari dana zakat yang 
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terkumpul kepada para mustahik.91 Menurut penulis, pendistribusian zakat tidak 

hanya melihat aspek kuantitas dan nominal harta yang diberikan kepada mustahik. 

Akan tetapi, untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen dalam 

mengentaskan kemiskinan, diperlukan mekanisme pemberdayaan zakat dengan 

sistem kontrol dan monitoring terhadap perkembangan kondisi mustahik. Hal ini 

dapat dilakukan dengan membuat sistem pengelompokan mustahik berdasarkan 

usaha dan kecenderungan masing-masing. Terkait masalah kadar zakat yang harus 

diterima oleh mustahik, penulis tidak condong kepada pendapat Umar bin Abdul 

Aziz saja, namun pendapat tersebut adakalanya bisa digunakan dan diterapkan, 

tergantung pada kondisi dan maslahat yang dibutuhkan di negeri ini. 

                                                           
91 Cynthia Idhe Harninta, Uswatun Hasanah dan Farida Prihartini, Kedudukan Amil Zakat 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2015, h. 3. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu 

keberkahan, pertumbuhan, pertambahan, perkembangan, kesucian, perbaikan dan 

kesempurnaan, kesucian, kesalehan. Adapun dalam istilah, zakat diartikan 

sebagai harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk 

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 

Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat 

Islam. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi 

orang dan badan usaha kaya untuk membantu mereka yang miskin dan 

terabaikan, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dalam 

masyarakat muslim. 

Umar bin Abdul Aziz tidak lama menjadi penguasa dinasti Bani 

Umayyah. Beliau hanya memimpin dua setengah tahun tepatnya 29 bulan 10 

hari. Namun, beliau memanfaatkan waktu yang sedikit itu dengan sangat 

baik. Hal yang sangat membekas pada kepemimpinan Umar bin Abdul 

Aziz adalah mengentaskan kemiskinan dalam waktu singkat yang berdampak 

pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. 

Dari uraian pemasalan dalam pembahasan sebelumnya, dapat ditarik 

menjadi dua kesimpulan: 

1. Dalam sistem pengelolaan zakat khalifah Umar bin Abdul Aziz Terdapat 
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beberapa ijtihad dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz didalam masalah zakat 

yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, pendapat Umar 

seputar perluasan harta objek zakat meliputi zakat harta mustafâd 

(pendapatan seseorang tanpa menumbuhkan harta maupun menukarnya, akan 

tetapi disebabkan oleh gaji/upah profesi, uang sewa, warisan, hibah, beasiswa 

dan sebagainya, baik dari jenis harta maupun yang lain), perikanan dan 

peternakan, perniagaan dan perindustrian, barang tambang hasil sumber daya 

alam, harta hadiah, harta dhimâr (harta hilang yang kembali ditemukan), 

harta berkembang, pertanian, buah-buahan, emas dan perak, rikaz, harta 

karun dari laut (Anbar), fitrah dan lainnya. Kedua, kebijakan Umar tentang 

zakat, baik seputar reformasi regulasi, seperti adanya bentuk manajemen 

terpusat, regulasi yang tegas dan anti KKN, atau seputar pengumpulan, 

seperti perluasan harta zakat, pertengahan dalam mengambil harta dan 

larangan mengambil dari harta haram, serta distribusi, seperti perluasan 

pendistribusian dan pemberdayaan zakat kepada orang yang berhak 

menerimanya berdasarkan maslahah mursalah. 

2. Kebijakan dan strategi Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, pendapat Umar seputar 

perluasan objek zakat. Umar juga membolehkan pemberian badal (pengganti) 

dalam pembayaran zakat dengan alasan memberi kemudahan bagi muzaki. 

Kedua, pandangan Umar seputar penarikan zakat meliputi syarat yang 

menjadi kriteria seorang muzaki dan klasifikasi harta zakat dan fleksibilitas 
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waktu pembayaran zakat. Ketiga, pendapat Umar dalam pendistribusian dan 

pemberdayaan zakat yang meliputi meliputi pendistribusian zakat di luar 

wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, perhatian Umar terhadap illat dalam 

menetapkan mustahik, dan pandangan mengenai kadar zakat yang harus 

diterima oleh mustahik. Strategi pendistribusian zakat Khalifah Umar bin 

Abdul Aziz secara umum adalah amil zakat wajib mendistribusikan zakat 

kepada delapan kelompok mustahik secara merata jika semua mustahik ada. 

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, kerabat Rasulullah SAW., 

budak, budak mudabbar, orang-orang yang nafkahnya wajib ia tanggung. 

Amil bertanggung jawab atas harta zakat yang diberikan oleh muzakki. 

Pendistribusian zakat dilakukan dengan cara amil zakat yang mendatangi 

mustahik bukan sebaliknya. Zakat yang terhimpun langsung didistribusikan 

kepada mustahik tanpa sisa. Pendapatan zakat tidak dipakai untuk membiayai 

pengeluaran Negara. Inti dari strateginya yaitu dikarenakan negara sebagai 

regulator ikut andil dalam mengelola zakat dan mengatur regulasi yang 

berlaku tidak hanya untuk tata kelolanya saja, namun hal-hal yang berkaitan 

dengan teknis dan konsekuensi hukum untuk para muzakki. Kebijakan zakat 

Umar bin Khattab tidak sekadar merupakan fatwa (ijtihad) seorang ulama, 

akan tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan 

hukum.. 

3. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz didalam masalah zakat sebagian memiliki 

relevansi dengan regulasi dan praktek perzakatan modern di Indonesia seperti 
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zakat profesi serta harta dan usaha yang berkembang lainnya. Dalam masalah 

pemungutan zakat, ijtihad Umar bin Abdul Aziz menekankan adanya 

integrasi pengelolaan oleh negara melalui otoritas yang ditunjuk negara atau 

pemerintah. Adapun  didalam konteks pendistribusian, kebijakan Umar bin 

Abdul Aziz yang telah disebutkan sebelumnya juga relevan dengan kebijakan 

program pendistribusian kontemporer yang lebih luas dan sesuai dengan 

maslahah, seperti pengalokasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan, 

program dakwah, membangun masjid dan bantuan bagi korban bencana 

alam. 

B.  Saran 

 Umar bin Abdul Aziz telah menjadi proklamator dalam melakukan 

reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi     modern, 

yang berhasil mencapai keseimbangan bahkan terjadi surplus pendapatan 

dalam neraca anggaran negara, tidak lain semua anggaran itu dipergunakan 

untuk memperbaiki kondisi rakyatnya dalam semua dimensi baik dalam 

dimensi spiritual maupun matriil, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya 

sehingga semuanya hidup dalam peringkat ekonomi yang cukup, secara 

ringkasnya Umar bin Aziz telah mampu mendesain rakyatnya dengan 

kemakmuran dan kesejahteraan. 

 Penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut. 

1. Maksimalisasi pendapatan zakat perlu dilakukan oleh negara dengan 

membuat regulasi yang sesuai dengan kondisi ideal pengelolaan zakat. Dalam 
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hal penghimpunan dana zakat, hendaknya ada aturan dan sanksi yang mengikat 

bagi yang melanggar ketentuan pengelolaan zakat, baik itu buat muzaki, 

mustahik, maupun amil zakat. 

2. Mempertimbangkan kebijakan zakat Umar bin Abdul Aziz untuk dijadikan 

acuan yang didukung oleh regulasi dan kerangka hukum yang kuat, khususnya 

kebijakan yang berkaitan dengan payung hukum dan penentuan amil. 

3. Membuka informasi tentang kebijakan dan pengelolaan zakat secara lebih 

transparan agar setiap masyarakat muslim di Indonesia dapat berpartisipasi 

dengan maksimal secara langsung dalam melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaannya. 

 Penulis pun berusaha untuk menambah khazanah perihal Umar bin 

Abdul Aziz dan kebijakan-kebijakannya. Namun, penulis mengalami 

kesulitan dan keterbatasan dalam mengakses sumber primer lainnya. Oleh 

karenanya, penulis menyarankan untuk yang hendak melakukan penelitian 

yang sama, sebaiknya melakukan kajian lebih dalam untuk bisa mendapatkan 

data lebih lengkap. Agar semakin memperkaya khazanah keilmuan di masa 

mendatang.
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