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ABSTRAK 

Nama : Ilham Firnanda Argi 

Nim : 90100117065 

Judul  : Optimalisasi Tanah Wakaf Produktif  Berbasis Tata Kelola untuk 

Pemberdayaan Ekonomi Pada Yayasan At-Taubah Dikecamatan 

Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar 

              

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengoptimalan 

dan pemberdayaan asset wakaf di Desa Sumberjo dan bagaimana sistem pengelolaan 

tanah wakaf persawahan di Desa Sumberjo berbasis tata kelola efektif. 

   Jenis survei yang digunakan oleh peneliti adalah Studi kualitatif deskripsi 

memungkinkan mereka untuk Saya akan memberikan gambaran yang jelas  

memberikan data yang paling akurat untuk objek yang diteliti. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah Nadzir, pengurus Yayasan AtTaubah, kepala KUA Wonomulyo, 

dan masyarakat sekitar. Selain itu, wawancara, dokumen, 

obdservasi.  

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf produktif 

yang ada di Desa Sumberjo dikelola oleh Yayasan At-Taubah yang mendirikan 

Rumah Tahfidz Qur‟an. Adapun bentuk pengelolaan yang dilakukan masih terbatas 

konsumtif-karikatir yakni hasil pertanian yang ditanami di atas tanah wakaf 

digunakan untuk konsumsi para santri dan pengelola yayasan belum memiliki 

rencana strategis dalam mengembangkan tanah wakaf menjadi asset produktif, 

sehingga variasi program dalam rangka pemberdayaan ekonomi Yayasan belum 

ditemukan. Sementara, tata kelola wakaf telah memenuhi aspek legalitas yang 

ditandai dengan adanya akte ikrar wakaf serta penunjukkan nazhir dilakukan melalui 

proses hukum yang ada. Manajemen wakaf juga telah dilakukan melalui perhitungan 

resiko dan keuntungan dan skema pengawasan yang dilakukan oleh KUA sehingga 

penyalahgunaan tanah wakaf dapat dihindari. 

 

Kata kunci: Tanah wakaf, Pengelolaan dan Pemberdayaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak milik dalam Islam ditujukan untuk Kepentingan publik yang permanen. 

Kategori manajemen properti berdasarkan  kepentingan umum dikenal sebagai wakaf. 

Namun demikian Al-Qur'an tidak secara eksplisit  termasuk istilah wakaf, tapi 

masalah administrasi kekayaan yang berkaitan Denga manfaat sosial telah Perhatikan 

serius sebagai persyaratan karena keragamannya.
1
 

Wakaf termasuk kategori ibadah sosial, yang meliputi nilai ekonomis 

Pengelolaan aset dalam proses pembangunan kesejahteraan rakyat. Pengamalan 

Wakufu tentunya disesuaikan dengan konteks budaya, dan pada kenyataannya 

penerapan Wakufu yang memegang peranan penting Kepentingan publik dalam 

pendidikan dan perawatan medis maupun masyarakat. , perkembangan ilmu 

pengetahuan dan peradaban manusia.
2
 

                                                           

1
 Dalil-dalil umum dari landasan nomatif yang memiliki konotasi tentang pentingnya wakaf 

adalah QS. Ali Imran/3: 92 dan 115, al-Hajj/22: 77, al-Baqarah/2:280. 

2
 Yusuf Hamid, al-Maqasid al-Amanah li al-Syariah (kairo:Dar al-Hadis), h. 476-477. 



2 
 

 
 

Pasal 215 ayat 4 komplikasi hukum Islam menyatakan bahwa benda wakaf  

tidak hanya tahan lama dan habis pakai, baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi 

juga semua benda yang berharga menurut ajaran Islam.
3
 

Wakaf real estate adalah tanah. Harta benda  berupa tanah wakaf dapat diolah 

menjadi barang dan jasa seperti pertanian, perkebunan dan perikanan, dan hasilnya 

dapat digunakan untuk keperluan wakaf.Wakaf real estate adalah tanah. Harta  wakaf 

berupa tanah yang diolah menjadi barang dan jasa seperti pertanian, perkebunan dan 

perikanan,  hasilnyai digunakan Tergantung tujuan wakaf.
4
 

Wakaf adalah sarana  utama  mendistribusikan kekayaan dan kekayaan rakyat, 

memberikan manfaat (maslaha) dan pada dasarnya bersifat publik untuk 

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Praktek wakaf  telah terbukti di masa lalu 

di beberapa negara seperti Turki, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya.
5
 

Penyelenggaraan Wakaf di Indonesia telah mengadopsi sistem hukum 

pendidikan Islam, namun dalam pelaksanaannya Wakaf seolah-olah merupakan 

kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa hal tersebut merupakan masalah hukum 

adat Indonesia. Oleh karena itu, tidak jarang membangun  dan bekerja sama mesjid, 

ponpes dan pesantren. Adat wakaf tidak tertulis dan hanya didominasi oleh common 

                                                           

3
 Komplikasi Hukum Islam (KHI), Wakaf Produktif, (2014), h. 102 

4
 Suhairi, Wakaf Produktif Membangunkan Rekayasa Tidur,(Metro: STAIN Jurai Siwo Metro 

Lampung, 2014), h. 13 

5
 Faizatul Almas Hadyantari, Upaya Strategi untuk Kesejahtraan Ekonomi Masyarakat, 

Jurnal Middle and Islamic Studies, No. 1 (2018), h. 1 
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law, yang mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam, dan ditanggapi secara serius oleh 

pemerintah kolonial Belanda..
6
 

Apakah Nadzir merupakan salah satu elemen kunci fungsi Wakaf atau tidak, 

fungsi Wakaf sangat bergantung pada kemampuan Nadzir. Di berbagai negara di 

mana wakaf telah berkembang dan bekerja untuk memberdayakan masyarakat, wakaf 

dipimpin oleh nadzir profesional. Secara umum, wakaf Indonesia dikelola oleh orang 

Nazir yang tidak bisa mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Wakaf 

diharapkan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dan biaya 

pengelolaannya selalu bergantung pada zakat, infak, dan shadaqah masyarakat. 

Nadzir perlu kreatif dan mampu mengelola Wakaf secara produktif agar lebih 

bermanfaat bagi umat. 
7
 

Untuk mengatasi masalah ini, calon wakaf sebelum berwakaf perlu terlebih 

dahulu melihat apa yang dibutuhkan masyarakat dan mempertimbangkan 

kemampuannya dalam memilih nadzir yang ada. Singkatnya, Nadzir berarti seseorang 

yang berhak mengelola, memelihara dan mengembangkan harta wakaf, 

mendistribusikannya kepada yang berhak menerima penghasilan wakaf, atau 

melakukan segala sesuatu yang memungkinkan pertumbuhan aset meningkat. Yah 

dan selamanya..
8
 

                                                           

6
  Rifqiawati Zahara, | Perkembangan Hukum Wakaf‟, 2.1 (2019), h. 18–39. 

7
 Firman Muntako, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, Al-ahkam, No. 

1, (2015), h. 94 

8
 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkani, Nayl al-Awtar, Jilid IV, h. 112 
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Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai 

firman Allah swt Al-Qur‟an Surat Al-Hajj ayat 77:  

ا ا يَ هَ ي ُّ نََ أَ ي لَّذِ وا ا نُ مَ وا آ عُ ركَْ وا ا دُ جُ سْ وا وَا دُ بُ عْ مَْ وَا وا رَبَّكُ لُ عَ  ْ ف رََ وَا  ْ لَْْي  ا

مَْ لَّكُ عَ ونََ لَ حُ لِ فْ  ُ  ۩ ت

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

Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (Q.S. Al-

Hajj ayat 77) 

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf memiliki potensi besar sebagai sarana 

penguatan finansial umat Islam, namun belum banyak digali. Olehnya itu, lembaga 

waqf sangat penting untuk dikembangkan.
9
 

Potensi di indonesia saat ini semakin meningkat. Hal ini terlihat dari 

bertambahnya jumlah harta dan benda yang diwakafkan, baik berupa tanah, uang, dan 

lain-lain yang tersebar  di berbagai wilayah Indonesia. Menurut data Kementrian 

Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki liuas tanah wakaf sebesar 48.81 2,62 

ha yang berada di 345.916 titik. Adapun penggunaan tanah wakaf sebanyak 44,99% 

digunakan untuk masjid, 10,59% digunakan untuk sekolah, dan 8,40% digunakan 

untuk sosial lainnya.
10

 

                                                           
9
 M Sholahuddin, Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam, Surakarta: Muhammadiyah Pres, 

2006,h. 197 

10
Syamsuri, Potensi Wakaf di Indonesia Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan, 

Malia12. No. 1, (2020), h. 85 
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Meski potensi wakaf di Indonesia yang besar  namun belum bisa dikelola  

dengan baik karena beberapa masalah. Badan pengelola wakaf dianggap tidak 

professional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, belum 

memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, dan sistem birokrasi dan good 

governance dalam pengelolaan wakafmasih lemah (Soraya, 2018). Selain itu, 

organisasi pengelola wakafmasih banyak yang belum memiliki atau tidak memahami 

pentingnya sebuah sistem dalam kinerja organisasinya. 

Melakukan tata kelola wakaf (Waqaf Governance). BWI membutuhkan solusi 

untuk menyelesaikan masalah tersebut, dibutuhkan penguatan dari sisi kelembagaan. 

Penguatan posisi lembaga wakaf  dengan meningkatkan profesionalisme dapat 

diwujudkan dengan menerapkan prinsip Good Governance, sehingga nadzhir sebagai 

pengelola wakaf dapat menjalakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan 

diberikannya wakaf tersebut. Dengan Good Governance, maka setiap lembaga 

nadzhir dapat dinilai kualitas tata kelola amilnya sehingga dapat dilihat baik dan 

buruknya kinerja  nadzhir dalam mengelola harta wakaf tersebut.  

Oleh karena itu, wakaf memiliki perhatian khusus dalam Islam mulai dari 

proses pengumpulan, pengelolaan sampai pemberiaan manfaat harta wakaf. Sebagai 

konsekuensinya, proses-proses tersebut harus diatur secara ketat sesuai dengan 

hukum syariah. Hal ini sangat penting dilakukan agar lembaga wakaf khususnya 

terhadap nadzhir bisa terhindar dari aktifitas yang tidak sesuai dengan kehendak 

syariah yang dapat berimplikasi kepada rusaknya reputasi nadzhir dan pengelola 

wakaf secara sistemik. 
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Selanjutnya, kajian M. Usman Efendi berfokus pada penggunaan Wakaf 

Tunai di Yogyakarta, Majelis Wakaf Tunai MUI (Majelis Ulama Indonesia). Wakaf 

Tunai adalah orang yang mewakafkan hartanya berupa uang. Studi tersebut 

menjelaskan bahwa masyarakat Yogyakarta menggunakan Wakaf Tunai untuk 

memberikan uang dan dukungan kepada 4.444 orang kelas menengah  untuk memulai 

usaha kecil. Penggunaan Wakaf Tunai ini bersifat sementara untuk usaha kecil karena 

sulitnya menghimpun dana.  

Program jangka panjang BWU/T (Badan Wakaf Tunai) ini bertujuan untuk 

mendanai pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Kajian ini juga dilihat 

dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada  11 Mei 2002, MUI (Majelis 

Ulama Indonesia) menyetujui wakaf tunai. Penyaluran wakaf tunai ini dapat 

digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan dapat dibuat untuk menyalurkan dana 

yang  tidak boleh melanggar aturan Syara.
11

 

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

dan penelitian sebelumnya  adalah mempunyai tema yang sama yaitu tentang wakaf. 

Perbedaan yang terletak pada fokus penelitian terdahulu membahas tentang 

pendayagunaan wakaf uang/tunai. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah pengelolaan wakaf persawahan yang ada di daerah Polewali Mandar 

tepatnya di Kecamatan Wonomulyo. 
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Tanah wakaf di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali 

Mandar merupakan tanah wakaf yang dijadikan persawahan dengan luas 3.500M
2
. 

Namun dalam pengelolaan dan perkembangan tanah wakaf persawahan tersebut 

kurang produktif.  

Dalam hal ini, yang dimaksud kurang produktif karena hasil dari Tanah wakaf 

perawahan tersebut hanya sebatas padi saja, artinya dalam pengelolaan tanah wakaf 

tersebut kurangnya peran nadzir untuk lebih berfikir agar tanah wakaf tesebut bisa 

lebih produktif untuk yayasan At-Taubah.  

Pengelolaan yang tepat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

pengelolaan wakaf untuk pelaksanaan yang optimal. Manajemen adalah proses untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Selama implementasi, fungsi perencanaan dan 

organisasi distandarisasi dengan baik untuk melakukan tugas penggunaan dan 

distribusi dengan benar. Melalui pengaturan dan tata kelola (good governance) yang 

efektif, maka nadzhir akan lebih mampu mengetahui hambatan, strategi pengawasan 

yang baik serta pengembangan harta wakaf sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan 

oleh seluruh pihak.  

  Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penulis merasa tertarik melakukan 

suatu penelitian tentang “Optimalisasi  Tanah Wakaf Produktif Berbasis Tata 

Kelola Pada At-Taubah Di Kabupaten Polewali Mandar” 

B.  Rumusan Masalah. 
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Dari penjelasan teori di atas, penulis dapat merumuskan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana bentuk pengoptimalan dan pemberdayaan asset wakaf di Desa 

Sumberjo? 

2. Bagaimana sistem pengelolaan tanah wakaf persawahan di Desa Sumberjo 

berbasis tata kelola efektif? 

C.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Pengelolaan berbasis tata kelola wakaf Deskripsi fokus pada penelitian ini 

terdiri beberapa indikator: 

1. Kekuatan hukum pada otoritas  

2. Manajemen asset wakaf 

3. Pengawasan internal dan eksternal 

4.  Tata kelola nashir 

5. Penyalagunaan asset wakaf dan 

jasa keuangan 

Pemberdayaan Tanah Wakaf 

Persawahan Produktif Yayasan At-

Taubah. 

Deskripsi fokus dari pemberdayaan 

tanah wakaf ialah: 

1. Pemberdayaan ekonomi 

2. pemberdayaan dunia pendidikan  
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D. Tinjauan Pustaka  

Penelusuran literatur merupakan upaya untuk menemukan karya yang 

berkaitan dengan judul karya ini, dan juga dalam tahap pengumpulan data. Tujuannya 

hanya untuk melihat apakah masalah yang Anda pilih telah diselidiki. Kami juga 

mendukung penulis dalam mencari data sebagai referensi agar data yang disurvei 

dapat lebih jelas dan terukur. 

 

Pengarang Judul Penelitian 

Ade Putriansyah Pengembangan harta 

wakaf sebagai sarana 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat” 

Penelitian ini merupakan buat 

mengetahui pengembangan harta 

wakaf menjadi wahana 

pemberdayaan ekonomi warga . 

Wakaf menjadi wahana 

pemberdayaan ekonomi warga  bisa 

membuka huma pekerjaan bagi 

energi kerja yg produktif yg belum 

berkesempatan mempunyai 
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pekerjaan.
12

 

Ahmad Fahrudin Wakaf Menurut Undang-

Undang No. 41 Tahun 

2004 Dalam Perspektif 

Islam 

Penyelidikan ini bertujuan untuk 

menyelidiki Wakaf berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Badan Wakaf, Benda 

Wakaf, dan Proses Hukum Wakaf. 

Wakaf harus dikelola secara efektif 

dan efisien untuk kemajuan ibadah 

dan barang publik sebagai peran 

keagamaan yang membawa potensi 

dan manfaat ekonomi yang 

signifikan.
13

 

Hasan Basri Produktivitas 

Pengelolaan Harta Wakaf 

(Study Kasus Kelurahan 

Yosomulyo 

Penelitian ini menyimpulkan 

bahwaPengelolaan wakaf di Desa 

Yosomulyo tidak produktif dan 

tidak sesuai dengan teori 

produktivitas dan UU RI No. 41 

                                                           
12

 Ade Putriansyah, Pengembangan Harta Wakaf Sebagai Sarana Pemberdaaan Ekonomi 

Masyarakat, (Stain Metro,2007), h. 78 

13
Ahmad Fahrudi, Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dalam Perspektif 

Islam, (Stain Metro,2007), h. 80 



11 
 

 
 

Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 5  

, yang menyatakan bahwa harta 

wakaf hanya digunakan untuk 

ibadah. Berasal dari komunitas.
14

 

 

Miranto Strategi pengelolaan 

tanah wakaf di pimpinan 

Muhammadiyah kota 

salatiga 

Penelitian tersebut menyatakan 

Pengelolaan wakaf  daerah Salatiga 

Muhammadiyah  belum tradisional. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan gagasan untuk 

Pengembangan dan peningkatan 

ilmiah kemampuan Dalam sains, 

khususnya di lapangan wakaf, dan 

wawasan derajat kemanfaatan 

wakaf.
15

 

Didin Najmudin Strategi Pengelolaan 

Tanah Wakaf di Desa 

Babakan Ciseng Bogor 

Penelitian menyatakan bahwa 

Sistem pengelolaan tanah wakaf di 

Desa Babakanumumnya merupakan 

                                                           
14

 Muhammad Hasan Basri, Produktifitas Pengelolaan Harta Wakaf (Study Kasus Kelurahan 

Yosomulyo Metro Pusat Tahun 2010), (Stain Metro 2010), h. 47 

15
 Miranto, Sytategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Pimpinan Muhammadiyah Kota Salatiga, 

(Stain Metro 2013), h. 85 
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pengelolaan  tradisional. Sebagian 

besar Tanah wakaf di desa Babakan  

digunakan untuk ibadah gereja 

untuk ibadah gereja untuk ibadah 

gereja gereja, ibadah gereja i masjid 

dan sekolah, dan kegiatan 

pendidikan seperti  pemakaman. 

Namun kini muncul metode baru 

dan lahan Wakaf yang  

diperuntukkan makam, kaum Nazir 

untuku kegiatani produksi, yaitu 

Menanam jenis pohon industri 

seperti pohon Sangon. Akibatnya, 

ke bidang Tidak sebatas ekonomi 

dan  ibadah.
16

 

                                                           
16

 Didin Najmudin, Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseng Bogor, 

(Bogor: 2010), h. 65 
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Niryad Muqisthi 

Suryadi 

Strategi Pengelolaan 

Wakaf Produktif dalam 

Rangka Pemberdayaan 

Umat di Kecamatan 

Pangkajene Kabupaten 

Pangkep 

Penelitian ini menyatakan bahwa 

Pengelolaan wakaf produktif yang 

dilaksanakan di Kabupaten 

Pankagen Hal ini sesuai dengan UU 

Wakaf  No. 41 Tahun 2004, namun  

belum optimal bagi pengelolaan 

Wakaf produktif.. Dalam 

pengelolaan harta produktif wakaf 

wakaf, KUA Kabupaten Pankagen 

tidak mencampuri urusan 

pengelolaan yang diserahkan 

kepada seluruh nazir yang  ditunjuk  

oleh wakaf sendiri. Wakaf produktif  

di kabupaten Pangkajene  tergolong 

praktik mutlaqwaqf. Nazhir 

melakukan upaya produktif untuk 

membuat Harta Wakaf tersedia 

secara luas melalui penyewaan 

Harta Wakaf..
17

 

 

                                                           
17

 Niryad Muqisthi Suryadi, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Rangka 

Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, (Pangkep: 2017), h. 45 
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Selisih antara penelitian sebelumnya dengan   penelitian yang  dilakukan oleh  

 peneliti adalah penguatan tanah Wakaf di wilayah Porwarimandal khususnya di Desa 

Wakaf, dimana  pengelolaan tanah dalam Wakaf menitikberatkan pada pendidikan 

dan kepentingan umum. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan klarifikasi pembahasan di atas, akan dijelaskan tujuan dan 

penggunaan dalam studi  ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk pengoptimalan dan pemberdayaan asset wakaf 

di Desa Sumberjo 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengelolaan tanah wakaf 

persawahan di Desa Sumberjo berbasis tata kelola efektif. 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi teoritis dan praktis bagi banyak 

orang. 

1. Kegunaan teoritis 

Kegunaan proposal Penelitian ini bertujuan untuk membantu bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di Fiki Muamara. Hasilnya dapat 

dijadikan bacaan  generasi penerus dan/atau referensi untuk penelitian  lebih lanjut, 

dan sebagai informasi bagi  pembaca mengenai pengelolaan  Desa Campulgio, 

khususnya Wakaf Kabupaten Polwarimanda. 

2. Kegunaan praktis 



15 
 

 
 

Secara umum prnulis berharap penelitian ini mampu memberikan kontribusi ataupun 

masukan pengetahuan kepada setiap pembaca dalam pemberdayaan tanah wakaf di 

daerah Polewali Mandar khusnya, juga dapat menambah minat masyarakat dalam 

berwakaf. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi  

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu 

 proses, cara, perbuatan meng-optimalisasi (menjadikan paling baik, paling tinggi dan 

sebagainya). Optimalisasi berarti memecahkan masalah-masalah dimana orang 

berusaha untuk memaksimalkan fungsi dengan sistematis memilih nilai-nilai  variable 

atau real dalam set yang diperbolehkan. Secara umum pengertian optimalisasi adalah 

pencarian nilai yang terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang di berikan 

pada suatu konteks (kondisi di mana suatu keadaan terjadi 

Sementara, kata pemberdayaan berasal dari kata “daya”” yang berarti usaha 

dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan 

memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; 

pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian 

yang lain pemberdayaan atau utility diartikan dengan “usefull, especially through 

being able to perform several functions. (berguna, terutama melalui kemampuan 

untuk melakukan beberapa fungsi.
18

 

Seacara konseptual, optimalisasi pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata „power‟ (kekuasaan atau kebergunaan). Karenanya, 

ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai pengoptimalan. 

                                                           
18

 Najamuddin, „Pendayagunaan Zis Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten 

Enrekang Di Kecamatan Enrekang Di Era Pandemi Covid-19‟, Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya 

Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa, 3.2 (2021), 29–38. 
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Kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain 

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu 

sosial tradisonal menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan 

kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak 

berubah atau tidak dapat di rubah.
19

 

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesakan bahwa upaya 

pengoptimalan pemberdayaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau 

manfaat yang  lebih besar dan lebih baik dengan mamanfaatkan segala sumber daya 

dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala 

potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal. 

Pemberdayaan  wakaf adalah inti dari seluruh kegiatan pengelolaan wakafitu 

sendiri. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah dan wakaf adalah 

bagaimana menghidukan asset wakaf agar terus bermanfaat.  Dalam hal wakaf tunai, 

perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, fundraising, investasi dan distribusi. 

Perencanaan tersebut harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas 

dan tepat pada sasaran dan waktunya. Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa 

dilakukan ketika harta wakaf sudah diterima oleh nazhir. Oleh karena itu, dana wakaf 

yang terkumpul harus dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan bisa 

dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi 

sebagai nazhir wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar 

                                                           
19

 Adrian Wilkinson, „Empowerment: Theory and Practice‟, Personnel Review, 27.1 (1998), 

40–56. 
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Nazhir harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep 

wakafproduktif. Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat 

wakaf yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah fundraising, yaitu  pengumpulan 

dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah proses 

pengelolaan wakaf. Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan 

target yang telah nazhir miliki. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara 

menginvestasikannya ke sektor riil atau portofolio. Sehingga pada akhirnya nanti, 

mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa di sedekahkan kepada mauquf „alaih 

secara merata 

Dalam mengoptimalkan wakaf digunakan dua bentuk pola yang bersifat 

konsumtif-karikatif maupun produktif berdayaguna.
20

 Diantaranya yang 

menggunakan model konsumtif-karitatif adalah program-program yang dilaksanakan 

ketika ada calon mustahik yang membutuhkan penanganan kesehatan seperti sedang 

sakit, melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan yang menggunakan model produktif-

berdayaguna diantaranya ialah program ekonomi, yaitu dengan memberikan bantuan 

atau pinjaman modal usaha.
21

 

Pola dalam optimalisasi  pemberdayaan dana wakaf dilakukan dengan cara 

antara lain:
22

 

                                                           
20

 T Widiastuti and others, „Does Zakat and Non-Zakat Empowerment Affect Mustahiq 

Welfare Based on Maqashid Shariah‟, Journal of Islamic Economics, 5.1 (2021), 76–96  
21

 W. Yusoff, „Modern Approach of Zakat As an Economic and Social Instrument for Poverty 

Alleviation and Stability of Ummah‟, Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan., 9.1 (2008), 105–18  
22

 Arif Wibowo, „Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai 

Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan‟, Jurnal Ilmu Manajemen, 12.2 (2015), 28–43  
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1. Bentuk konsumtif-karitatif, dalam hal ini berarti bahwa wakaf hanya 

diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga 

berarti bahwa penyaluran kepada masyarakat tidak disertai target 

terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri penerima manfaatnya. 

2. Bentuk produktif-karitatif, merupakan penyaluran manfaat wakaf yang 

disertai target merubah keadaan penerima. Target ini adalah target besar 

yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk 

itu, penyaluran manfaat aset harus disertai dengan pemahaman yang 

utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila 

permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui 

penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat 

demi tercapainya target yang telah dicanangkan. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengelolaan tanah wakaf 

agar menjadi suatu tanah yang memiliki fungsi secara produktif dan hasil manfaatnya 

akan terus menerus berjalan hinga waktu ke waktu maka indicator yang dicapai  oleh 

lembaga tersebut ialah sebagai berikut:
23

 

1. Lembaga wakaf yang Terakreditasi 

Lembaga akan di anggap layak dan mampu bersaing apabila lembaga 

tersebut telah terakreditasi dengan baik oleh pemerintah dengan begitu lembaga 

tersebut akan memiliki pondasi yang kuat dan kepercayaan masyrakat ke lembaga 

                                                           
23

 Badan Wakaf Indonesia, ‘Prinsip-Prinsip Pokok Untuk Pelaksanaan Dan Pengawasan Wakaf 
Yang Efektif’, Ebook, 2018. 
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tersebut akan terus bertambah dengan adanya akreditasi dan pengakuan dari 

pemerintah. 

2. Upaya Pengoptimalan dan Pemberdayaan Pemanfaatannya 

Apabila lembaga mampu memoptimalkan pemanfaatan dengan baik dari 

hasil yang telah dikelola maka lembaga tersebut telah mampu membuktikan bahwa 

mereka telah mampu membuat tanah dan program mereka lebih bermanfaat bagi 

umat serta manfaat tersebut akan bisa digunakan sebaik mungkin. 

3. Variasi Program 

Dengan adanya program yang bervariasi akan membuat system 

pengelolaan di lembaga tersebut akan lebih berwarna dan memiliki tantangan yang 

berbeda-beda dalam mengelola program tersebut dan akan menambah kreatif akan 

nazhir tersebut dalam mengelolah program tersebut. 

4. Rencana yang Strategis 

Rencana strategis disini berfungsi untuk membuat suatu rancangan yang 

akan mereka lakukan di mas mendatang baik rencana tersebut berjangka panjang 

maupun berjangka pendek agar semua program, pengelolaan dan pembiyaan akan 

terus terstruktur dengan baik dan tepat. 
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B. Pengertian Wakaf 

1. Etirmologi 

Secara etimologis, Wakaf berasal dari kata wakafayakifuwakafan. Ini berarti 

sesuatu seperti berhenti atau berhenti. Pada umumnya wakaf merupakan suatu 

pemberian yang  pelaksanaannya dilakukan dengan pemotongan pajak (kepemilikan) 

tempat asal (asli turbisle), setelah itu diakui keuntungannya secara umum. Arti dari 

tahbisul ashli adalah menyimpan barang-barang wakaf dan tidak mewariskan, 

menjual, mewakafkan, menggadaikan, menyewakan, dan lain-lain. Penggunaannya 

adalah menggunakannya tanpa imbalan atas kehendak pemberi wakaf (wakif)..
24

 

2. Secara terminologi 

Pengacara mendefinisikan Wakaf sebagai memiliki pandangan yang berbeda 

sebagai berikut: Pengertian wakaf dijelaskan:   

a. Menurut Mazhab Syafi`i dan Ahmadbin Hambal, WakafWakaf perlu 

melepaskan harta  dari harta Wakif setelah proses Wakaf selesai. 

Menyumbang atau mewariskan kepada seseorang..
25

  

b. Menurut mazhab Hanafi, memegang barang-barang milik Wakif menurut 

hukum berarti menggunakan keuntungan untuk kebajikan. Dengan 

pengertian tersebut maka kepemilikan Wakaf tetap menjadi milik Wakaf, 

                                                           

24
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf ,Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia, (Jakarta: 2008), h. 

1 

25
 Muhammad Jawad Mughniyah,  Al- Fiqih „Ala Al-Madzahib Al-Khamsah, Muhammad 

Jawad Mughniyah  Fiqih Lima Mazhab : Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hambali: Penerjemah, 

Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al Kaff (Jakarta : Lentera 2006), h. 636 
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dan  yang dihasilkan dari Wakaf adalah sumbangan keuntungan yang 

digunakan oleh penerima Wakaf.
26

 

c. Penjelasan fraksi Maliki, Wakaf bukan imelepaskan harta Wakaf dari 

harta Wakaif, tetapi Wakaf mencegah Wakaf dari mengambil tindakan 

yang dapat mengambil kepemilikan harta lain. Wakaf.
27

 

Dari berbagai rumusan pengertian Wakaf, Wakaf mengartikannya sebagai 

penyerahan hak milik yang tetap kepada seseorang atau nazil (pengurus atau 

pengelola wakaf) atau  badan pengelola jika hasil atau manfaatnya dipergunakan 

sesuai dengan: saya dapat melakukannya. ajaran Islam. Pemberian bukan lagi  milik 

si penerima, milik tempat pemberian, melainkan milik  umat Allah.
28

 

Menurut Mubarok Salah satu tujuan wakaf adalah untuk membawa 

kesejahteraan bagi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip agama. Kontribusi wakaf 

bagi Islam adalah:  

a. Tersedianya kesempatan kerja bagi masyarakat Islam 

b. Tersedianya dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan.  

c. Tersedianya fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 

d. Tersedianya santunan bagi fakir miskin dan yatim piatu 

e. Tersedianya fasilitas untuk peningkatan ekonomi penduduk.  

f. Tersedianya fasilitas untuk kesejahteraan umum 

                                                           
26

 Kementrian Agama RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Derektorat Pembinaan Wakaf, 2007),  h. 2-3 

27
 Kementrian Agama RI, Fiqh Wakaf, h.3 

28
 A. Manan Idris, dkk, Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika 

Kontemporer. (Jakarta: Hilal Pustaka, 2009), h. 252   
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Wakaf juga dapat berinvestasi di sektor komersial dan infrastruktur yang 

dapat menghasilkan keuntungan. Misalnya, tanah wakaf sedang dibangun untuk 

gedung perkantoran dengan unit yang  disewakan. Pendapatan dari sewa unit kantor 

dapat digunakan untuk mendukung kegiatan nirlaba. Misalnya, beasiswa bagi santri 

pondok pesantren dan bantuan iuran BPJS untuk  pasien  rumah sakit miskin. Jika ini 

bisa dilakukan, pada akhirnya akan ada insentif pajak. Konsep Penetapan Prinsip 

Wakaf. 

B. Dasar-dasar Metode Wakaf  

Bukti yang menjadi Dasar Hukum Syariah Wakaf dapat ditemukan di  Al 

Quran. Telah ditemukan hadits Nabi, dan dalam hukum yang menjadi dasar atau 

pedoman aturan Wakaf dalam hukum positif Indonesia. 

1. Al Quran 

Secara umum, Al-Qur'an tidak mengatakan memiliki bagian yang secara 

menjelaskan konsep wakaf. Karena wakaf mengandung infaq fi sabilillah, maka 

alasan yang digunakan para ulama untuk menjelaskan konsep wakaf  didasarkan pada 

keumuman syair yang al-Qur'an gambarkan tentang infaq fi sabilillah. Dalam puisi: 

Allah SWT berfirman dalam Qs. AlBaqaah / 2: 267, tampilannya seperti ini: 

ا ا يَ هَ ي ُّ نََ أَ ي لَّذِ وا ا نُ مَ وا آ قُ فِ نْ نَْ أَ تَِ مِ ا يِّبَ ا طَ مَْ مَ تُ بْ سَ ا وَمَِِّا كَ نَ رَجْ خْ مَْ أَ كُ نََ لَ  مِ
لَْْرْضَِ وا وَلََ ۖ   ا مُ مَّ يَ  َ ثََ ت ي لَْْبِ وَُ ا نْ ونََ مِ قُ فِ نْ  ُ مَْ ت تُ سْ وَِ وَلَ ي ذِ خِ آ لََّ بِ نَْ إِ وا أَ ضُ مِ غْ  ُ  ت

وَِ ي وا ۖ   فِ مُ لَ عْ نََّ وَا لَّوََ أَ ل نِيَ ا دٌَ غَ ي  حََِ

Terjemahan: “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 
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tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 

(Q.S.. Al-Baqarah 2 : 267) 

 

Ayat diatas memang berbentuk umum, pemberian tersebut dapat berarti wajib 

dan dapat pula berarti sunnah. Namun, jika yang mengeluarkan hartanya bermaksud 

untuk berzakat, maka perintah ayat tersebut menjadi wajib, yakni tidak boleh 

memberi dengan menggunakan harta yang tidak baik. Sedangkan jika yang 

mengeluarkan hartanya itu bermaksud untuk bersedekah maka perintah pada ayat 

tersebut juga menjadi sunnah. Ia boleh memberi dengan harta yang bukan pilihan 

sebagaimana jika ia juga dibolehkan untuk memberi dengan harta yang sedikit.
29

 

 Allah SWT berfirman dalam Qs. Ali Imran / 3: 92, yang tertulis sebagai 

berikut:  

نَْ وا لَ لُ ا نَ  َ بَِّ ت لْ ىَ ا تَّّ وا حَ قُ فِ نْ  ُ بُّونََ مَِِّا ت ۖ   تُُِ ا  وا وَمَ قُ فِ نْ  ُ نَْ ت ءٍَ مِ يْ نََّ شَ إِ لَّوََ فَ ل  ا
وَِ مٌَ بِ ي لِ  عَ
 
Terjemahan: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. 

dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 

mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imran 3 : 92) 

 

Adapun firman Allah swt yakni tidak ada yang tersembunyi baginya apakahItu yang 

Anda suka, kepatuhan untuk memaksakan, dan apakah Anda jujur atau, Anda hanya 

ingin pamer dan menjadi terkenal atau dipromosikan. Jadi Allah memberi pahala 
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`Azza wa Jallah untuk apa yang Anda nyatakan sesuai dengan niat Anda. Banyak  

yang menambahkan kekayaan favoritnya kepadanya, dan dia tidak aman karena sifat 

belakang.
30

 

2. Hadits 

 Adapun dalil-dalil tentang wakaf yaitu:  

a. Hadis riwayat Ibnu Umar  

َعُمَرََبْنََع هُمَاَأَنَّ نَِابْنَِعُمَرََرَضِيََاللهَُعَن ْ الَْْطَّابَِأَصَابََأرَْضًاَبِِيَْبَ رََفأَتََىَالنَّبََِّصَلَّىَاللهَُعَلَيْوَِوَسَلَّمََََ
َأنَْ فَسََعِنْدِي أُصِبَْمَالًَقَطُّ َأَصَبْتَُأرَْضًاَبِِيَْبَ رََلَََْ هَاَفَ قَالََياََرَسُولََالِلهَإِنِِّّ مِنْوَُفَمَاَتأَْمُرَُبوََِِيَسْتَأْمِرهَُُفِي ْ

يوُرَثَُقاَلََإِنَْشَِ قََبِِاََعُمَرَُأنََّوَُلََيُ بَاعَُوَلََيوُىَبَُوَلََ قْتََبِِاََقاَلََفَ تَصَدَّ ئْتََحَبَّسْتََأَصْلَهَاَوَتَصَدَّ
جَُ بِيلَِوَالضَّيْفَِلََ قََبِِاََفَِالْفُقَراَءَِوَفَِالْقُرْبَََوَفَِالرِّقاَبَِوَفَِسَبِيلَِالِلهَوَابْنَِالسَّ عَلَىَمَنَْنَا َََوَتَصَدَّ

لٍَ رََمُتَمَوِّ هَاَباِلْمَعْرُوفَِوَيطُْعِمَُغَي ْ  وَليَِ هَاَأَنَْيأَْكُلََمِن ْ

Artinya: “Umar punya tanah di Khyber, jadi dia datang ke Raslullah SAW 

dan memintanya untuk mengelolanya, berkata, Lasrullah, saya punya tanah di 

Khyber, tapi saya tidak memanfaatkannya, apa yang harus saya lakukan? 

Rasul Allah berkata :“Umar punya tanah di Khyber, jadi dia datang ke 

Raslullah SAW dan memintanya untuk mengelolanya, dan berkata, Lasrullah, 

saya punya tanah di Khyber, tapi saya tidak memanfaatkannya, apa yang 

harus saya lakukan? Rasul Allah dikatakan: “ jika engkau menginginkannya 

tahanlah tanah itu dan sedekahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dilual 

dan diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (umar) 

menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian, dan ibnu 

sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk 

menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu.”
31
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b. Hadis riwayat Abu Hurairah 

 

 وَتَصْدِيقاًَ باِللَّوَِ إِيماَناًَ اللَّوَِ سَبِيلَِ فَِ فَ رَساًَ احْتَبَسََ مَنَِ :وَسَلَّمََ عَلَيْوَِ اللهَُ صَلَّى اللهَِ رَسُولَُ قاَلََ 

 الْقِيَامََ يَ وْمََ مِيزاَنوَِِ فَِ حَسَنَاتٍَ وَرَوْثوَُُ وَبَ وْلوَُُ وَريُِّوَُ شِبَ عُوَُ كَانََ لِمَوْعُودِهَِ

 

Artinya: ““Barang siapa yang mewakafkan kuda untuk (jihad) sabilillah 

karena didasari iman dan membenarkan janji-Nya, maka makanan, minuman, 

kencing, dan kotoran kuda tersubut akan berubah menjadi amal baiknya pada 

timbangannya di hari kiamat (HR al-Bukhari, Ahmad dan al-Nasa‟i).”.
32

 

 

C. Rukun dan syarat wakaf 

Para saya punya Mujtahid memiliki pandangan yang  tentang sistem wakaf, 

tetapi semua orang sepakat bahwa  diperlukan rukun dan syarat wakaf untuk 

membentuk sistem wakaf. Lukun berarti sambungan utama atau elemen utama 

pembentuk sesuatu, seperti sudut dan penyangga. Tanpa harmoni, tidak ada yang bisa 

berdiri tegak. Demikian pula syarat-syarat yang menentukan sah tidaknya wakaf. 

Adapun yang menyangkut rukun dan syarat dari wakaf dikemukakan sebagai berikut: 

1. Orang yang berwakaf (wakif) 

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi 

perorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat wakif perseorangan yaitu dewasa, 
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berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta 

benda wakaf.
33

 

Karena legalitas Wakaf, maka orang yang mewakafkan hartanya disarankan 

untuk bisa “Tabal”, yang tidak mementingkan diri sendiri dan ikhlas dengan tujuan 

wakaf yang diwakafkan, artinya harus merelakan. Kemampuan bertindak terdiri dari 

empat kriteria:  

a. Akal sehat  

b. Dewasa  

c. Bukan amnesti (pemborosan/kelalaian). 

Oleh karena itu, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, Wakif dianggap 

berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta  yang dihibahkan. 

Hukum Islam menetapkan bahwa usia 15 tahun dianggap sangat penting. Sebagai 

contoh, seorang anak berusia 15 tahun  masih duduk di bangku sekolah menengah 

pertama, maka seorang anak berusia 15 tahun membatasi usianya, sehingga seringkali 

tidak ada alasan yang sempurna. Bagi mereka yang diyakini telah berbicara 

"Bertabal". Hal ini tidak mutlak dan dimungkinkan untuk menyesuaikan situasi. 

Dalam hal ini, pengertian hukum  memiliki nama “baligh” juga“rasyid”, dengan umur 

yang menekankan pada makna punggung dan kedewasaan rasional yang menekankan 

pada rasyid. 

2. Harta yang diwakafkan (mauquf bih) 
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Menurut Peraturian Pemerintaih, yanng dapatt diijadikan banda wakaaf ataau 

mauquf biih adalaah tanaah haak miliik yanng beebas darri segaala perbebanan, 

ikaatan, sitaian dan perkiara. Ketentuan ini berdasarkan paida pertimbaangan bahwa 

waikaf adalah suatu yang bersiifat suuci dain abaidi.
34

 

Tujuan wakaf (mauquf alaih) untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai 

dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis 

harta benda wakaf untuk kepantingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.
35

  

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, di mana fungsi wakaf 

disebutkan dalam ketentuan pasal 216 Kompilasi Hukum Islam, bahwa fungsi wakaf 

adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.
36

 Dalam 

fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, malainkan mengekalkan 

manfaat banda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukkan wakaf yang 

bersangkutan.
37

 

Dengan demkian harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: 

a. Saraana ibadah. 

b. Saraana dan kegiiatan pendidiikan serta kesehatan. 

c. Bantuan kepada fakiir miskiin, anak terlaantar, yatiim piiatu, beasiiswa. 
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d. Kemajuuan dan peniingkatan ekonomii ummat. 

e. Kemajuuan dan kesesjahteraan umuum laiinnya yaang tiidak  

f. beertentangan dengaan syariiah dan peraaturan peruundang-undaangan.
38

 

Tujuan wakaf atau sasaran wakaf terdapat dua sasaran wakaf sebagai berikut: 

a. Wakaf untuk mencari keridhaan Allah. Contohya adalah berwakaf untuk 

kepentingan rumah ibadah kaum muslimin. 

b. Wakaf untuk meringankan atau untuk membantu seseorang atau orang-

orang tertentu atau masyarakat bukan karena motivasi agama. Contohnya 

adalah berwakaf untuk fakir miskin atau berwakaf untuk keluarga.
39

 

Dalam pemaparan tersebut dapat di jelaskan bahwa tujuan wakaf untuk 

mandapatkan keridhaan Allah SWT, dalam rangka beribadah kepada-Nya. Ibadah 

tersebut dapat berupa wakaf yang diperuntukkan untuk sosial, seperti pembagunan 

masjid, sekolah, rumah sakit, dan pesantren. Bahkan dalam hal ini harta wakaf dapat 

dikelola secara produktif hingga hasilnya dapat diberikan kepada fakir miskin, orang-

orang terlantar dan lain sebagainya.  

3. Pernyataan wakaf (sighat) 

Sigat adalah kiriman dari Wakif kepada Nazir untuk menyatakan 

keinginannya. Deklarasi secara , tertulis.. Lisan dan tulisan dapat digunakan oleh 

siapa saja. Pernyataan wakaf yakni berupa ucapan atau pernyataan wakif sebagai 

kehendak mewakafkan hartanya. “wakaf”. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif 
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kepada Nadzir dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan 

disksikan oleh dua orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan atau tertulis.
40

 

Janji wakaf merupakan proses hukum yang bersifat deklaratif (sepihak) karena tidak 

perlu adanya qobul (penerimaan) dari pihak yang menikmati manfaat wakaf. 

 Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan UU No. Tentang Wakaf Sejak 2004 41 juga menjelaskan tentang rukun 

dan syarat wakaf. Pasal 6menyatakan Wakaf, Nazir, Kepemilikan Wakaf, Janji 

Wakaf, Penugasan Kepemilikan Wakaf. 

Unsurunsur wakaf harus memenuhi beberapa syarat keabsahan unsur wakaf. Ini 

juga menentukan apakah wakaf dapat dilaksanakan pada saat yang bersamaan. 

Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut: 

 Nadzir termasuk orang perseorangan, organisasi, dan badan hukum (Pasal 9 

(5) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (a).menjadi nadzir apabila memenuhi 

persyaratan: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Sehat Jasmaniah 

dan Rohaniah, Tidak Berada di Bawah Pengempunan, Bertempat Tinggal di 

Kecamatan Tempat Letaknya Tanah Yang Diwakafkan.
41

  

Menurut dikenakan oleh Eri Sudewo dari ehemaliger CEO von Dompet 

Dhuafa Republika segi Persyaratan minimum untuk individu atau institusi nadzir Dari 

sudut pandang ini, dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1993), h. 53 

41
 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 186 



30 
 

 
 

a. Persyaratan moral 

1) Memahami hukum Wakaf dan ZIS dengan memperhatikan hukum 

Syariah dan hukum Negara Republik Indonesia.  

2) Bersikap jujur, amanah, adil dan penuh kasih untuk dipercaya dalam 

proses pengelolaan wakaf.  

3) Tahan godaan, terutama dalam hal pengembangan bisnis.  

4) Pilihan, kejujuran, dan cinta tantangan.  

5) Cerdas secara emosional dan mental. 

b. Persyaratan manajemen 

2) Memiliki keterampilan dan kemampuan kepemimpinan yang sangat 

baik   

3) Visioner (kemampuan memanfatkan peluang ke depan) Memiliki 

kecerdasan  intelektual, sosial dan pemberdayaan yang unggul 

Propesional Di bidang manajemen real estat.
42

 

 Sebagai aparat penegak hukum,  nadzir memiliki kewajiban sebagai berikut di 

bawah hukum: 

1) Pengelolaan Harta Wakaf  

2) Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan tugasnya.  

3) Memantau dan melindungi harta  wakaf.  
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4) Melaporkan pemenuhan kewajiban kepada otoritas Yayasan Indonesia. 

 Adapun dalam Pasal 220 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kewajiban 

dan hak nadzir yaitu berkewajban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas 

kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan 

menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
43

 

 Berkaitan dengan rukun dan syarat wakaf yang telah diuraikan diatas  maka 

dapat dijelaskan bahwasannya di dalam wakaf, rukun dan syarat harus benar-benar 

dipenuhi terutama yang berkaitan dengan Nadzir. Nadzir menempati peran sentral 

dalam wakaf, yakni bertanggung jawab dan memiliki kewajiban memelihara, 

manjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari 

wakaf kepada sasaran wakaf. 

D. Macam-macam Wakaf 

 Wakaf telah dikenal  umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad, yaitu sejak  

hijrah dari Mekkah ke Madinah, yang disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Setelah 

itu, wakaf terkadang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk umat 

Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari pendirian lembaga wakaf yang kemudian 

menjadi hukum adat masyarakat Indonesia sendiri. Ketinggian wakaf dan 

kelebihannya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk tempat ibadah dan kegiatan 

keagamaan, tetapi juga  untuk kemaslahatan umat manusia dan masyarakat.
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 Adapun menurut Para Ulama secara umum wakaf dibagi menjadi dua macam 

sebagai berikut
44

 : 

1. Wakaf Ahli atau Wakaf Keluarga (disebut juga Wakaf Khusus). Didesain 

khusus untuk orang-orang tertentu,  baik keluarga wakaf maupun lainnya. 

Penggunaan wakaf ahli  hanya terbatas pada keluarga Wakaf saja. Artinya, 

ada anak-anak tahap pertama dan keturunan dari generasi ke generasi sampai 

seluruh keluarga meninggal. Dengan begitu, hasil wakaf dapat dimanfaatkan 

oleh orang lain seperti janda,  yatim piatu dan fakir miskin.Wakaf khairi atau 

wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau 

kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga 

keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, 

asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pekuburan dan lain sebagainya. 

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam 

dan dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna 

memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan 

kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil 

manfaatnya
45

. 
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 khairi inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang amat 

digembirakan dalam ajaran islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir 

hingga wakif meninggal dunia, selama harta masih dapat diambil  manfaatnya.
46

 

E. Wakaf Produktif 

Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan 

produk, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang 

manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih 

hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai 

dengan tujuan wakaf. Disini, wakaf produktif di olah untuk dapat menghasilkan 

barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan 

wakaf.
47

 

Menurut pendapat yang dituturkan oleh Muhammada Syafi‟I Antionio 

mengatakan bahwa wakaf produktif merupakan suatu bentuk dari pemberdayaan 

wakaf yang dimana dalam pemberdayaan tersebut ditandai dengan ciri utama yaitu 

suatu pola dari manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan nazir dan asas 

transparansi dan Tanggung jawab. Dengan maksud dimana terintegratif disini yaitu 

dimana disini dana wakaf yang dikelola memberikan suatu peluang untuk 

keseluruhan ke program-program yang telah ada. Sedangkan asas kesejahteraan 

nazhir yaitu apa yang menjadikan seorang nazhir itu dipadang bukan pekerja social 
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saja melain sebagai pekerja yang memiliki peran yang penting dalam artian disini 

posisi nazhir harus dihormati dan di hargai atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. 

Dan asas transparansi dan tanggung jawab yaitu dimana lembaga harus selalu bisa 

berlaku transparansi dan tanggung jawab atas semua kepercayaan yang telah 

diberikan wakif kepadanya.
48

 

Adapun macam-macam wakaf Produktif yakni sebagai berikut:
49

 

1. Wakaf uang : Wakaf uang dalam bentuknya, dipadang sebagai salah 

satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif lagi, 

karena disini uang tidak hanya menjadi alat tukar menukar saja. Wakaf 

uang bisa memunculkan suatu hasil yang lebih banyak lagi. 

2. Wakaf uang tunai : merupakan penyerahan aset wakaf berupa uang 

tunai yang dimana uang tunai tersebut tidak dapat di pindah tangankan 

dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi 

ataupun jumlah pokoknya. Di indonesia sendiri wakaf tunai baru 

dikenal. Wakaf uang tunai disini sendiri itu objeknya bisa selain wakaf 

uang yakni berupa tanah dan bangunan atau bisa disebut sebagai benda 

tak bergerak. 
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3. Sertifikat Wakaf Tunai : adalah salah satu instrument yang sangat 

potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun 

dana umat dalam jumlah besar. 

4. Wakaf saham : Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang 

mampu menstimulus hail-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. 

Bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi 

kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang 

lain. 

 

 

 

 

 

F. Pengaturan dan Tata Kelola Wakaf 

Sistem pengelolaan wakaf yang optimal tidak bisa dijalankan tanpa kerja 

sama yang jujur antara pengelola dan pengawas wakaf dengan semua otoritas terkait. 

Harus ada sistem yang memadai untuk mengembangkan, melaksanakan, memantau, 

dan memberlakukan alat dan kebijakan pengawasan dalam sistem pengelolaan dan 

pengawasan wakaf yang optimal. Pengelola dan pengawas wakaf harus menerapkan 

pengendalian eksternal dan pengelolaan risiko yang kuat untuk menanggapi beberapa 
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unsur atau prasyarat yang memiliki dampak langsung pada sistem pengelolaan dan 

pengawasan wakaf yang optimal dan sedang berlaku.
50

 

Semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem 

pengelolaan wakaf secara keseluruhan harus ditetapkan dalam kerangka yang jelas 

untuk perumusan kebijakan wakaf. Kerangka kebijakan wakaf ini ditetapkan menurut 

peraturan perundang-undangan atau pengaturan lain tentang wakaf. Kerangka 

tersebut mencerminkan kebutuhan untuk mengatur mekanisme untuk sistem 

pengelolaan wakaf yang optimal.
51

 Kegiatan pengumpulan, investasi, manajerial, dan 

penyaluran hasil wakaf sebagai aspek utama dalam pengelolaan wakaf harus diawasi 

oleh otoritas terkait. Kerangka yang jelas untuk kegiatan pengumpulan, investasi, 

pengelolaan, dan penyaluran hasil wakaf membantu mengoptimalkan fungsi wakaf 

sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi. 

Dalam perwujudan sistem tata kelola wakaf dan pengaturan efektif, terdapa 

lima aspek yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut:
52

 

1. Kekuaatan Hukum pada Otoritas 

 Pokok-pokok pengaturan pertama menekankan kepada pemenuhan terhadap 

wewenang yang besar untuk mengatur industri wakaf yang ada di negara tersebut 

agar keberadaan sistem pengaturan, manajemen yang efektif dan komprehensif  

berjalan dengan baik. Wewenang yang dimaksudkan disini adalah yang tertuang 
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dalam Undang-Undang Wakaf (Waqf Act).  Undang-undang ini akan menjadi dasar 

hukum yang sangat kuat dalam menerbitkan pengaturan wakaf yang lebih spesifik.   

Adapun wewenang hukum dalam aspek ini adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan ijin berdirinya nazhir 

b. Memberikan Pengawasan secara terus menerus kepada nazhir. 

c. Memastikan nazhir telah sesuai hukum. 

d. Melakukan koreksi kepada nazhir. 

 Namun perlu diingat bahwa hukum wakaf hanya berisi hukum-hukum umum 

dan wajib hukum-hukum tertentu. adanyaperaturan pemerintah, yakni peraturan 

pemerintah No. 42 tahun 2006, selanjutnya peraturan menteri agama No 4 tahun 2009 

tentang Admiinistrasi Pendaftaran Wakaaf yang meriinci tentang wakaf uang dan 

keputusan Diirjen Masyarakat Islam No. DJ.II/420 taahun 2009 tentaang bentuk dan 

spesifisifikasi Formuliir Wakaf Uang.
53

 

2. Manajemen Aset Wakaf 

 Prinsip pengaturan selanjutnya adalah terkait dengan pengelolaan asset- aset 

wakaf. Wakif dalam memberikan aset wakaf tentunya disertai dengan peruntukan 

wakaf. Pokok pengaturan ini juga membahas keharusan nazhir untuk mempunyai 

kebijakan tentang manajemen problem pada aset wakaf, termasuk di dalamnya 

penurunan nilai manfaat aset. Misalnya, nilai aset wakaf saham yang menurun, wakaf 

tanah yang terkena bencana alam atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, 
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dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam prinsip ini adalah problem atas aset berupa 

wakaf uang. Misalnya, tentang bagaimana nazhir harus mencadangkan ataupun 

membuat cadangan pembiayaan qardhul hasan juga terkait dengan pembiayaan 

murabah ataupun mudharabah. Penentuan besarnya cadangan akan menyesuaikan 

dengan tingkat risiko yang melekat pada jenis kontrak yang ada
54  

Perlu diingat bahwa dalam konteks Indonesia, nazhir tidak hanya berbentuk 

yayasan yang nirlaba, tetapi dapat juga berbentuk koperasi. Wakaf uang dapat juga 

diberikan kepada koperasi sebagai tambahan dana untuk pembiayaan. Oleh karena 

itu, problem-problem aset wakaf ini juga harus mendapat perhatian di dalam pokok-

pokok pengaturan wakaf. 

3. Pengawasan Internal dan Eksternal 

Pokok-pokok pengaturan ini adalah tentang pendekatan yang dilakukan oleh 

otoritas wakaf terkait dengan skema atau mekanisme pengawasan yang dilakukan 

otoritas kepada nazhir. Skema pengawasan oleh otoritas harus terintegrasi yang 

meliputi aspek-aspek penghimpunan, penyaluran (investasi), manajerial dan 

penyaluran keuntungan dari wakaf produktif. 

Integrasi juga mencakup metodologi yang digunakan oleh otoritas untuk 

menentukan dan menilai risiko dari aspek syariah, sistem manajemen dalam 

mengoptimalisasikan aset wakaf. Secara garis besarnya, pengawasan yang dilakukan 
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oleh otoritas melingkupi apakah operasional yang telah dijalankan oleh nazhir sudah 

sesuai dengan syariah dan hukum positif negara tersebut atau belum. 

Pokok pengaturan ini terkait dengan masalah kepatuhan syariah. Perbedaan 

pokok pengaturan ini dengan yang sebelumnya adalah, apabila di pokok pengaturan 

tentang keharusan nazhir untuk mengidentifikasikan risiko dan juga terkait dengan 

kesesuaian pengelolaan nazhir dengan syariah maka pokok pengaturan ini 

mengharuskan nazhir mempunyai audit internal dan kontrol syariah. Auditor ini akan 

mengawasi segala aktivitas aktivitas yang berkaitan dengan kepatuhan syariah yang 

telah dilakukan oleh nazhir. Misalnya, auditor syariah akan memonitor apakah nazhir 

telah mengelola aset wakaf sesuai dengan syariah, apakah cara promosi dalam 

menghimpun dana telah sejalan dengan kejujuran, dan sebagainya. 

 

 

4. Tata Kelola Nadzir  

 Menurut Kusmayadi, Tata Kelola atau Good Corporate Government (GCG) 

adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh suatu entitas untuk 

memberikan nilai tambah yang langgeng dan berjangka panjang bagi perusahaan, 

dengan mempertimbangkan kelompok kepentingan lainnya. Berdasarkan hukum dan 
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standar yang berlaku, keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, serta prinsip 

independensi dan imparsialitas.
55 

 Sedangkan menurut ahmad Tata keelola perusahaan Islam Hal-hal baik 

membantu menjaga kepercayaan pasar dan meningkatkan transparansi. Kami juga 

menjaga keadilan dan integritas semua orang yang terlibat. Tata kelola adalah 

keadilan semua pihak yang terlibat agar organisasi perusahaan menjalankan sistem 

yang  terbuka, akuntabel, transparan, mandiri dan adil serta mencapai nilai tambah 

yang berkelanjutan dan berjangka panjang.
56

 

 Prinsip ini mengatur tentang profil ke-nazhir-an. Otoritas wakaf mempunyai 

wewenang penuh membuat kebijakan tentang kriteria kriteria nazhir untuk menjamin 

pengoptimalan aset-aset wakaf. Tidak sembarang orang ataupun institusi bisa menjadi 

nazhir. Tugas nazhir adalah bertanggung jawab atas pengelolaan aset wakaf. Dengan 

fakta bahwa aset wakaf mempunyai banyak klasifikasi, mulai dari wakaf yang tidak 

produktif sampai wakaf yang sangat produktif. Kedua jenis tersebut mensyaratkan 

kapasitas nazhir yang berbeda. Oleh karena itu, kriteria-kriteria yang harus dibuat 

oleh otoritas haruslah berbeda-beda untuk nazhir yang berbeda. Kriteria-kriteria yang 

dimaksudkan di sini meliputi pemahaman nazhir tentang kepatuhan syariah, 
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pemahaman tentang undang-undang wakaf dan kemampuan manajemen ekonomi, 

keuangan dan administrasi.
57

 

Nazhir yang telah disahkan oleh otoritas harus menjalankan tugasnya dengan 

baik, untuk memberikan kepastian bahwa nazhir telah bertugas sebaik- baiknya. 

Otoritas harus membuat petunjuk, baik bersifat umum dan khusus, tentang tata kelola 

oleh nazhir. Setelah petunjuk tersebut diberikan, maka otoritas akan selalu memonitor 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh nazhir. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan 

oleh nazhir akan dievaluasi oleh otoritas. Hal lain yang akan divaluasi oleh otoritas 

adalah terkait dengan kepatuhan nazhir kepada aturan syariah yang ada. 

5. Penyalagunaan asset wakaf dan jasa keuangan 

 Pokok pengaturan ini mengatur tentang masalah penyalahgunaan wakaf. 

Otoritas sebagai regulator harus memastikan bahwa nazhir melakukan pekerjaannya 

dengan baik dengan tidak melakukan hal-hal yang tercela. Nazhir dapat melakukan 

operasi yang tersusun dengan rapi untuk mendatangkan dana dari luar negeri dengan 

perizinannya adalah wakaf uang, tetapi setelah dana tersebut sampai di Indonesia, 

ternyata nazhir menggunakannya untuk kegiatan kriminal atau narkoba (pencucian 

uang).
58

 

Untuk mengantisipasi hal ini, maka undang-undang harus mengakomodasi 

aturan tentang transfer dana wakaf antarnegara. Aturan yang dimaksud harus 
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mengakomodasi prosedur yang sistematis, terstruktur dan jelas, agar tindakan 

kriminal, seperti pencucian uang, dapat diantisipasi lebih awal. Undang-undang ini 

harus sejalan dengan undang-undang yang sudah ada terkait dengan aliran dana asing 

ke suatu negara. Dalam rangka mendukung hal tersebut, otoritas dapat bekerja sama 

dengan keuangan intelejen. 

Nazhir harus membuktikan diri bahwa mereka mengelola wakaf dengan 

profesional dan demi kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, nazhir juga harus aktif 

dalam membantu pemerintah terkait dengan dugaan pencucian uang. Nazhir tidak 

boleh tinggal diam ketika menemukan calon wakif yang diduga akan memanfaatkan 

nazhir sebagai institusi untuk pencucian uang. Dalam hal ini, nazhir harus 

melaporkan kecurigaannya kepada penegak hukum. 

G. Pengelolaan Harta Wakaf 

1. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam  

  Dalam aturan Islam sendiri nir terdapat ketentuan spesifik yg mengharuskan 

registrasi  tanah wakaf, lantaran memang pada Islam sendiri praktek wakaf dipercaya 

absah jika sudah memenuhi rukun & syaratnya.  

2. .Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Positif 

 Tujuan, fungsi, dan namanya Mengiawasi dan meliindungi aset Wakaf. 

Melaiporkan pelaaksanaan tugaas kepaada Direksi Waakaf di Indoinesia.  

Selanijutnya, Passal 43 menyatakan: Pengelolaan dan pengembangan harta  wakaf 

oleh Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan Prinsip 

Syariah  
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a. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bersifat produktif  

b. Untuk pengelolaan dan pengembangan kekayaan Wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diperlukan jaminan yang diikuti dengan Fasilitas 

Penjaminan Syariah.             

G. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual digunakan sebagai gambaran singkat mengenai 

penelitian yang akan dilakukan agar pembaca mudah memahami isi yang terkandung 

dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai proses 

pengelolaan serta pemberdayaan tanah wakaf di lokasi penelitian yang telah 

ditentukan. Adapun dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan 

dimulai dari mengumpulkan referensi untuk mengetahui berbagai sumber-sumber 

terkait dengan wakaf yang akan dijadikan sebagai dasar berfikir untuk langkah 

selanjutnya. 

 Selanjutnya yaitu menjelaskan defenisi wakaf menurut undang-undang yang 

telah disepakati oleh berbagai pihak dan kemudian akan memberikan penjelasan akan 

hasil penelitian yang telah dilakukan terkait bagaimana proses pengelolaan dan 

pemberdayaan tanah wakaf yang telah dipercayakan oleh wakif kepada masyarakat 

sebagai nadzir. 

Dengan menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar utama dalam 

penelitian ini diharapkan agar masyarakat mampu mengelola sesuai Dengan aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan tidak ada lagi permasalahan-
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permasalahan yang kemudian akan timbul yang diakibatkan oleh kelalaian dan 

ketidakpahaman masyarakat terkait wakaf. 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis peneliitian yang digunakan ialah peneliitian kualitatif. Penelitiian 

kualitatif merupakan peneliitian yaang diilakukan dilapangan atau di lookasi 

penelitiian, suatu teempat yaang dipiliih  seebagai lokaasi untuuk menyeliidiki geejala 

objeek yang terjadii di lokaasi terseebut, dilaakukan juuga untuuk penyusunan 

lapooran ilmiiah.
59

 

Penelitian kualitatif ini memberikan penjelasan dan juga gambaran yang 

natural dan sistematis tentang“Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Sumberjo 

Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Plewali Mandar” 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian akan difokuskan di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan 

Wonomulyo,  Desa Sumberjo dengan alasan memilih lokasi ini karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf yang di daerah 

tersebut. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini,  penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menyelidiki secara alamiah fenomena yang berkaitan dengan apa 

yang dialami  subjek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, motif, dan tingkah 

laku, dengan berbagai cara yang wajar.  

 Selain itu, penelitian ini berfokus pada penelitian kualitatif deskriptif. Studi 

deskriptif adalah studi yang menjelaskan gejala, peristiwa, dan peristiwa yang sedang 

terjadi.
60

 

C. Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang ingin didapatkan oleh penulis  maka dibutuhkan 

sumber data yaitu sebagai berkeadaan ikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diambil langsung dari sumber 

aslinya, dan data primer dikumpulkan secara khusus  oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa pendapat individu atau kelompok, 

objek (fisik) pengamatan, kejadian atau kegiatan, dan hasil tes. Survei menggunakan 

data primer dapat mengumpulkan data apa pun.
61
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2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dan diekstraksi dari sumber 

data sekunder. Menurut Morong, sumber data lainnya berasal dari sumber tertulis 

yang dapat dibedakan menjadi sumber buku, jurnal ilmiah, sumber  arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi..
62

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan cara menanggapi 

responden melalui wawancara atau observasi. Data dicatat di lapangan segera setelah 

data dicatat dan harus dicatat tidak berubah.Adapun informan yang  akan di 

wawancarai oleh peneliti ada 5 narasumber yaitu.
63

 

Tabel.3.1 

Informan Penelitian 

No Informan Peran 

1. Ahmad Dalyono Nadzir Yayasan At-Taubah 

2. Drs.H Sudiarto, M.Pd.I Kepala KUA Kecamatan Wonomulyo 

3. Purwadi Sekretaris Yayasan At-Tauabah 

4. Paino Masyarakat Setempat 

                                                           
62

 Lexy J M oloeng, Metode Penelitian, h. 159 

63
 J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran, (Jakarta: Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 1981), h.10 



48 
 

 
 

 Akuisisi data adalah salah satu langkah pertama yang harus dilakukan peneliti 

dalam penelitian mereka. Pada hakikatnya, penelitian secara objektif mengumpulkan 

data yang sebenarnya. Pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, 

antara lain: 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penenlitian dengan caraa tanya jawab. Wawancara merupakan kegiiatan atau metode 

pengumpulan data yang diilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden.
64

 

Survei ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau rinci. Metode ini 

bertujuan untuk mendapatkan format informasi yang spesifik dari semua responden, 

namun susunan kata dan susunannya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing 

responden.
65

 

2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi  adalah cara memperoleh informasi dari sumber atau dokumen 

tertulis dalam bentuk buku harian, surat, dan referensi lainnya.
66

 

3. Observasi  

Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang 

diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang 
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harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung yaitu peneliti langsung terjun 

kelapangan terlihat seluruh panca indera, sedangkan tidak langsung adalah 

pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audivisual.
67

 

E. Instrumen Penelitian 

Keberhasilan penelitian Anda juga tergantung pada peralatan yang Anda 

gunakan. Oleh karena itu, untuk kartu data yang dilengkapi dengan observasi, 

wawancara, dokumentasi, tes, dan/atau angket, survei lapangan meliputi kamera, alat 

perekam (ponsel), dan alat tulis  berupa  catatan dan pulpen.. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan 

Metode  pengolahan data  penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif 

yang membandingkan data primer dan data sekunder, mengklasifikasikan dan 

mendeskripsikannya, serta mengorganisasikannya secara sistematis untuk 

memperoleh pengetahuan..
68

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai 

berikut: Pertama, identifikasi data. NS. Klasifikasi data diperoleh langsung  dari 

lapangan berupa data primer dan data sekunder  dari bahan pustaka. Apabila data 

yang terkumpul masih tersedia dalam bentuk bahan baku, maka langkah selanjutnya 

adalah mengolah data tersebut  agar dapat dicek atau di-offset. Yang kedua adalah 
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langkah terakhir dalam pengolahan data, yaitu validasi data atau penarikan 

kesimpulan. Untuk mencapai suatu kesimpulan harus didasarkan pada identifikasi 

data dan penyiapan data. Pola induktif digunakan untuk menarik kesimpulan ketika 

menarik kesimpulan umum  dari suatu pernyataan tertentu..
69

 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

muda dibaca dan diinterprestasikan. Teknik analisa data yaitu usaha untuk mencari 

serta menyusun secara sistematis dari proses wawancara dan dokemntasi guna 

menambah pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan kemudian 

menyajikannya.
70

 

3. Keabsahan Data Penelitian 

Penelitian Prosedur ini menggunakan teknik yang menjamin keabsahan data 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik untuk memverifikasi data yang menggunakan 

sesuatu selain data  untuk keperluan verifikasi atau untuk perbandingan dengan 

data.
71
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Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan peneliti 

untuk menjaga konsistensi informasi yang disajikan. Anda kemudian dapat 

membandingkan wawancara dengan  dokumen yang relevan.
72

 

Pengujian validitas data didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu reliabilitas 

(keandalan), fleksibilitas, kecanduan, dan. kepastian. Masing-masing kriteria tersebut 

menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria kepercayaan data 

dilakukan dengan cara sebagai berikut:
73

 

a.  Kesabaran dalam mengamati. Tujuannya adalah untuk menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan masalah yang  

dicari dan menentukannya secara rinci. 

b. Trigulasi merupakan Teknik validasi data yang menggunakan sesuatu selain 

data  untuk tujuan pengujian atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Teknik pemicuan yang paling umum adalah dengan mencari sumber lain. 

c. Review atau diskusi sejawat dilakukan dengan mengungkapkan hasil 

sementara atau hasil yang diperoleh melalui diskusi analitis dengan rekan 

sejawat. 

d.  Studi kasus negatif dilakukan dengan  mengumpulkan kasus dan kasus yang 

tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang  dikumpulkan dan 

dijadikan bahan referensi. 
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e. Auditing, merupakan Kriteria ketergantungan dan kapasitas diperiksa 

menggunakan teknik audit. Artinya, periksa keandalan dan kapasitas data Anda.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A Gambaran umum lokasi penelitiann 

Sebelum membahas lebih jauh  hasil penelitian  peneliti, peneliti terlebih 

dahulu  menjelaskan seperti apa profil desa Sunbergo, kecamatan Wonomuryo, dan 

kecamatan tersebut. Polewali Mandar. 

Kabupaten Polewali Mandar adalah galat  satu wilayah taraf II pada provinsi 

Sulawesi Barat yg terbagi sebagai 16 Kecamatan & 113 Desa / desa. Sebelum daerah 

itu disebut Polewarimander, daerah itu disebut Kabupaten Polewari Mamasa, 

disingkat Polma, yang secara administratif berada di wilayah  Sulawesi Selatan. 
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Gambar 4.1 

Peta Polewali Mandar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data RTRW Polewali Mandar 2012-2032 

1. Letak geografis 

Kecamatan Wonomulyo merupakan salah satu  dari 16 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Polewali Mandar. pekerjaan ibu kota Kabupaten Wonomuryo adalah 

yang terdekat ibu kota Kabupaten Polewali Mandar Jaraknya sekitar 16 km. 

Kabupaten kuasi Wonomulyo secara geografis terletak pada  03o22`51,0 LS dan 

119o12`36 BT. 
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Tabel 4.2 

Batas Wilayah Kecamatan Wonomulyo 

No Batas Kecamatan 

1 Sebelah utara Kecamatan tapango 

2 Sebelah timur Kecamatan Matakali 

3 Sebelah barat Kecamatan Mapilli 

4 Sebelah selatan Selat Makassar 

 

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Polwarimander Tahun 2020 

Kabupaten Wonomuryo meliputi wilayah seluas 72,82 km dan meliputi satu 

Kerlahan dan 13 desa. Desa Galleso merupakan desa terbesar di kecamatan 

Wonomuryo dengan luas wilayah 18,15 km². Desa terkecil di wilayah tersebut adalah 

Sugiwaras, yang secara iklim berjarak 2,25 km pada tahun 2019, sementara  

 di wilayah Wonomuryo memiliki 119 hari hujan dan 202 mm curah hujan 

pada bulan Juni, sebagian besar waktu adalah hari hujan. Ada 16 hari hujan di bulan 

November. Sedangkan curah hujan terendah  pada tanggal 4 Juli dan Agustus, dan 

curah hujan terendah 6 mm pada bulan Juli. Dilihat dari ketinggian umum di atas 

permukaan laut di wilayah Wonomulyo berkisar antara 8m sampai 13m di atas 

permukaan laut, dan tiga desa dengan  ketinggian yang sama, yaitu Sugihwaras, 

Arjosari dan Sidorejo, adalah yang tertinggi. Di atas permukaan laut hingga 13 meter 

di atas permukaan  laut. Desa Wonomulyo sendiri memiliki beberapa desa, salah 

satunya di desa Sumberjo, tempat tinggal orang Jawa. 
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Desa Sumberjo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Wonomulyo 

kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Barat. Masyarakat Desa Sumberjo 

merupakan masyarakat majemuk baik dari segi suku maupun ras, dengan aspek 

budaya, suku yang muncul disana, atau  suku Jawa, Bugis, dan Manda. Suku-suku 

desa Sumberjo merupakan bagian dari banyak pendatang dari berbagai daerah di 

Indonesia. 

Nama Desa Sumberjo sendiri berasal dari gabungan dua kata Sumber yang 

berarti asal dan Rejo yang berarti kepadatan penduduk, sehingga nama Sumberjo 

dalam arti sempit dimaksudkan sebagai asal mula keramaian yaitu menjadi senang. 

adalah. Mengizinkan semua suku bangsa di Desa Sumberjo  untuk bergabung 

membangun Desa Sumberjo untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. 

2. Kondisi Demografis 

Desa Sumberjo merupakan dataran dengan luas  14,5 km2, sebelah timur ibukota 

kabupaten Wonmulyo, 15 m di atas permukaan laut dan suhu 26°C sampai 30°C, 

sehingga cocok untuk pertanian. sektor. Desa Sumberjo adalah rumah bagi 1.046 

keluarga dan 4.186 jiwa. 

 3. Keeadaan sosial  

 Sebagai mana Masyarakat Desa Sumberjo digambarkan sebagai masyarakat 

yang multi masyarakat  yang terdiri dari beberapa suku.:  

a.  Mandar  

b. Bugis  

c. Jawa  
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d. Toraja 

Kemajemukan suku di deesa sumberjo bukaanlah merupakan suatu masalah 

atau penghalang akan tetaapi merupakan poteensi yang sangat besar bagi terciptanya 

pembangunan diidesa sumberjo dalam berbagai bidang pembangunan. 

4. kepeendudukan  

 Jumllah usiia prooduktif disbanding denngan usiia anak-anak, pruduktif 

Lansia adalah: 24%: 70%: 60%. Dari total 4.186 Jumlah orang dalam kategori usia 

kerja pria dan wanita hamper saama atau seiimbang. 

5. Kesejahtraan 

Jumlah keluarga sedang mendominasi: 29,2 persen dari seluruh keluarga, 11 

persen dari keluarga pra-kaya, 17,9 persen dari keluarga kaya, 3 persen dari keluarga 

kaya, dan 11 persen dari keluarga miskin. Desa Sumberjo yang memiliki banyak 

keluarga sejahtera termasuk dalam kategori desa  berkembang. 

6. Tiingkat pendidikan 

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru 

terjadi beberapa tahun ini sehiingga lulusan SD, SLTP dan SLTA mendominasi 

peringkat pertama.  

7. Mata pencaharian 

Mata pencaharian  masyarakat adalah petani dan petani. Hal ini dikarenakan 

mereka adalah petani yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan karena 

kurangnya pendidikan, mereka tidak memiliki keterampilan lain dan akhirnya harus 

menjadi petani atau buruh pabrik. 
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8. Agama 

Semua warga masyarakat didesa sumberjo merupakan 99% Muslim (Islam) 

dan 1% agama lain. 

9. Keadaan ekonomi 

Karena desa Sunbelho merupakan daerah pertanian, maka sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian dan selebihnya bergerak di 

bidang peternakan, jasa, perdagangan dan pekerja. Oleh karena itu, sumber ekonomi 

masyarakat di Desa Sunbelho berasal dari hasil pertanian. Desa Sumberjo sangat 

dekat dengan pasar utama di kabupaten Wonomulyo, sehingga siklus bisnis 

kotamadya sangat baik. 

B. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif di Desa Sumberjo 

1. Penyerahan Wakaf pada Lembaga Terakreditasi 

Tanah wakaf merupakan salah satu unsur penting yang ada di muka bumi ini 

dan merupakan salah satu harta yang paling sering di wakafkan. Tidak hanya 

bangunan seperti masjid dan mushollah yang banyak didirikan diatas tanah wakaf, 

tetapi sarana pendidikan seperti sekolah dan pesantren juga banyak didirikan diatas 

tanah wakaf.  

Yayasan At-Taubah yang terletak di Kabupaten Polewalis Mandar merupakan 

salah satu lembaga pengelola pendidikan islami yang berdiri pada tahun 2014 silam. 

Yayasan ini membangun Pondok Pesantren Tahfidzul Qur‟an (PPTQ) YAPID At- 

Taubah Sumberjo, yang terletak di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo kabupaten 

Polewali Mandar.  Yayasan ini dipercayakan dalam mengelola wakaf tanah menjadi 
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produktif seluas 500 m2  pada tahun 2020 yang merupakan persawahan yang dimiliki 

oleh Bapak Sapir untuk dimanfaatkan untuk membantu dalam biaya operasional 

sekolah madrasah yang dibawah naungan yayasan tersebut. 

“Saya memang sudah lama sekali mau wakafkan tanah untuk kepentingan 

agama, karena sudah tidak terpakai juga jadi lebih baik dimanfaatkan oleh 

yayasan” 

“Wakaf tanah ini baru-baru diberikan oleh Bapak Sipar dan diberikan kepada 

kami selaku yayasan untuk dimanfaatkan bantu-bantu mengurangi biaya 

sekolah anak-anak disini”
 74

 

Tanah wakaf tersebut berusaha untuk dioptimalkan sebagai wakaf produkti 

karena telah mendapatkan legalitas dari lembaga terkait. Selain itu, dalam proses 

penentuan nadzhir juga dilakukan atas dasar hukum positif sehingga secara legalitas 

wakaf tersebut dapa dikategorikan produktif. 

“Kami sudah urus semua mulai dari urusan penyerahan tanah dari wakif 

kepada yayasan dan sudah ada Ikrar Wakafnya yg dikeluarkan oleh KUA. 

Selain itu kita juga sudah tunjuk nadzhir yang akan kelola ini yaitu Bapak 

Ahmad sekaligus kepala pesantren disini”
 75

 

Pengurusan Akta Ikrar Wakaf terhadap tanah wakaf tersebut di urus 

kemudian hari, tepatnya pada tahun yang sama dan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf 

Departemen Agama Republik Indonesia, luas tanah yang di wakafkan untuk  yayasan 

at-taubah. Adapun harapan wakif terhadap tanah yang di wakafkan adalah tanah 

wakaf dapat menjadi wadah dalam perkembangan syiar-syiar Islam kedepannya. 
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Upaya penyerahan asset wakaf dan legalisasinya merupakan salah-satu 

unsur penting dalam wakaf produktif karena berhubungan dengan permasalahan 

administrasi dan berimplikasi pada penyaluran manfaat itu sendiri. Penyerahan wakaf 

kepada Yayasan At-taubah merupakan langkah benar karena mengingat lembaga ini 

memiliki legalitas hukum dan telah berjalan lama serta merupakan salah-satu 

lembaga yang dipercayakan oleh masyarakat Desa Sumberjo dalam mengelola dana 

filantropi islam diantaranya zakat dan wakaf masyarakat sekitar. 

2. Upaya Pengoptimalan dan Pemberdayaan Pemanfaatannya 

Dalam proses pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh Yayasan At-Taubah 

masih dilakukan untuk kebutuhan konsumtif pesantren karena mengingat waktu 

penyerahan yang masih terbilang baru sehingga upaya pemberdayaan masih belum 

dicanangkan menjadi wakaf produktif. Tanah yang diberikan dijadikan sebuah sawah 

produktif dengan ditanami padi yang pada akhirnya dimanfaatkan sebagai bahan 

pokok konsumsi para santri. 

“untuk sejauh ini kami baru usahakan untuk dijadikan saja bahan makanan 

untuk anak-anak kami. Dan rencananya kami akan susun program 

pemberdayaannya nanti kalau sudah di temukan sumber daya yang cocok 

untuk kelola itu tanah supaya hasilnya bisa digunakan untuk operasional 

yayasan dan santri-santri kami” 

Untuk hasil sawah yang ada di Desa Sumnberjo setiap tahun akan berbeda dan 

selalu ada kenaikan  harga. Maka dalam hal ini melihat hasil panen sawah yang  ada 

di Desa sumberjo pengurus nadzir  dapat mengelola dan memanajemen wakaf secara 

baik dan benar. Sudah jelas bahwa semua hasil tanah wakaf maupun infak yang ada 
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diyayasan lebih diutamakan konsumsi di yayasan saja. Berikut hasil wawancara 

tentang manajemen aset wakaf dengan Bapak Ahmad Dalyono Selaku nadzir 

Yayasan At-Taubah. 

“ Ya Alhamdulillah sampai saat ini belum ada nak, karena kita tau mi 

jg tanah wakaf ini basru satu kali panen.”
76

 

 

“Kalau bentuk pengelolaannya ini nak, tanah wakaf ini berupa sawah 

yang di tanami paadi terus Hasil itulah yang diperguna untuk 

keperluan yayasan.”
77

 

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis berasumsi tanah wakaf tersebut tidak 

ada kejanggalan dari nadzir dan pemberdayaan hasil tanah wakaf tersebut seluruhnya 

untuk Yayasan At-Taubah. Tanah wakaf yang diperuntukan untuk Yayasan At-taubah 

merupakan wakaf produktif, dengan cara memanfaatkan sebidang sawah dengan cara 

ditanami padi  yang luasnya kurang lebih 3.500m
2
, berikut data dari hasil wawancara 

dengan Bapak Ahmad Dalyono selaku nadzir Yayasan At-Taubah tentang modal 

yang digunakan dalam pengelolaannya sebagai berikut: 

Tabel. 4.7 

Modal Pengelolaan Tanah Wakaf 

No Jenis modal Harga  

1.  Dompeng (traktor) Rp. 450.000,00 
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2.  Benih Rp.0,. 

3. Pupuk 5  karung Rp1 .050.0000,00 

4.  Racun hama 6  botol Rp. 480.000,00 

5.  Biaya mesin panen Rp.350.000,00 

6.  Biaya taksi gabah  Rp.250.000,00 

 Jumlah Rp.3.030.000,00 

Sumber : Data Wawancara Nadzir Yayasan At-Taubah 

Adapun hasil dari panen tanah wakaf  dipergunakan untuk konsumsi para 

santri Yayasan tersebut, hasil panen tanah wakaf persawahan tersebut diperoleh  

mencapai 28  karung gabah  dan 1 karung gabah sekitar 120 kg atau sekitar 3.360 kg 

gabah,  jika diuangkan bisa mencapai Rp15.400.000,00 karena harga 1 karung gabah 

kurang lebih Rp 550.000,00. Berikut data dari hasil wawancara dengan Bapak Ahmad 

Dalyono pengelola tanah wakaf yayasan At-Taubah. 

Tabel.4.8 

Hasil Panen Persawahan Tanah Wakaf 

No. Hasil panen Jumlah 

1.  28 karung x Rp550.000,00 Rp.15.400.000,00 

2. Modal  Rp.3.030.000,00 

 Jumlah hasil panen bersih Rp.10.750.000,00 

Sumber : Data Wawancara Nadzir Yayasan At-Taubah 
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Pemaparan diatas merupakan hasil tanah wakaf ketika hasil panen dijual, 

keiudian menurut hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dalyono selaku nadzir di 

yayasan At-Taubah : 

 “skema pembagian hasilnya itu dilihat dari modal terus kita jumlah 

hasilnya, tampilkan hasil dari tanah wakaf ini seluruhnya berupa beras 

yang tidak dijual dan  beras itu kita serahkan kepada yaysan.
78

 

Dalam pendayagunaan wakaf yang dilakukan oleh nadzhir, hasil pertanian 

yang diperoleh berupa besar akan digunakan sebagai sumber konsumsi para santri 

dan pengelola sehingga dapat membantu dalam pengurangan baiya operasional dan 

mendukung terjadi pengembangan yayasan yang mandiri serta terintegrasi dengan 

pengoptimalan wakaf yang ada. Sehingga, manfaat yang dirasakan akan lebih besar 

dan berdampak pada kehidupan masyarakat karena dengan adanya hal tersebut maka 

para santri yang umumnya bersekolah di yayasan tersebut akan memperoleh 

pendidikan gratis dan akan membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat 

sekitar yayasan. 

3. Variasi Program 

Sebagiamana awal mula pengelolaan tanah wakaf ini adalah dengan 

memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam. Sehingga dapat di klasifikan 

jika pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat  program konsumtif-karitatif karena 

wakaf tersebut belum menghasilkan keuntungan berupa dana sebagai modal usaha 
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atau pendapatan tetap tetapi masih digunakan untuk konsumsi dalm belum ada 

rancangan atau program pasti mengenai upaya pemberdayaan wakaf produktif 

tersebut. 

Distribusi wakaf yang hanya  pada bentuk konsumtif-karitatif, yang kurang 

atau tidak menimbulkan dampak sosial yang berarti, dan hanya bersifat “peringanan 

beban sesaat” (temporary relief), yaitu diberikan pada para santri untuk di konsumsi 

dalam arti manfaat wakaf tidak diberikan dalam bentuk modal kerja atau 

didayagunakan secara produktif. Tentunya dalam pengoptimalan dan pemberdayaan 

harta wakaf  ptersebut perlu kembali disesuaikan dengan perkembangan zaman dan 

berdasarkan pada kehendak kemaslahatan dan tidak terlepas dari tuntunan syari‟at 

Islam sehingga makna dari konsepsi wakaf itu bisa tersalurkan dalam setiap  

penentuan kebijaksanaan pendayagunaan wakaf serta tidak mengaburkan arti dari 

konsepsi wakaf itu sendiri. 

Olehnya itu sistem pengoptimalan  dan distribusi harta wakaf diarahkan dari 

konsumtif-karikatif menjadi produktif-karikatif kepada sasaran dalam pengertian 

yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efesien, dengan pendayagunaan harta 

wakaf serbaguna dan produktif, dimana hartawakaf yang terkumpul tidak dibagikan 

semua secara konsumtif, tetapi ada sebagian yang diinvestasikan dalam proyek 

produktif, dan nantinya keuntungan dari proyek tersebut dapat dibagikan kepada 

golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana wakaf. Hal ini 
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dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat distribusi wakaf yang 

membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi. 

Meski demikian wakaf tersebut telah memberikan manfaat kepada khalayak. 

Hal ini sesuai dengan definisi wakaf yang berarti, menahan harta agar tidak 

dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal 

dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti membantu 

berjalannya sebuah sekolah sebagai tempat belajar diaman yayasan At-Taubah sendiri 

menjalankan pondok tahfidz sebagai kegiatan utama. 

4. Rencana Strategis 

Dalam upaya pengembangan asset wakaf, seiring dengan berjalannya waktu, 

pihak pondok yayasan akan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah atau 

pun swasta, baik dalam bidang pertanian dan perkebunan ataupun dalam bidang 

peternakan demi meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, 

demi merespon arah pergerakan pasar, pihak pondok pesantren pada tahun ini mulai 

menanam salah satu tanaman yang cukup banyak diminati para petani yakni tanaman 

palawija.  

Selain itu, pihak yayasan juga berencana untuk melakukan lebih banyak 

menghimpun dana dari pengembangan produktivitas aset wakaf yang mereka kelola 

menjadi beberapa usaha. Dari usaha-usaha produktif yayasan mampu memenuhi 

kebutuhan internal dan melakukan pengembangan yayasan. Strategi promosi 
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dilakukan yayasan dengan menunjukkan kepada masyarakat mengenai kinerja 

mereka dan pendekatan dengan beberapa pihak pengusaha maupun alumni yayasan. 

Hal itu cukup berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.  

“Kita nanti kedepannya akan berusaha lebih keras lagi untuk optimalkan 

semua dana dan wakaf yang masuk sehingga masyarakat juga akan tambah 

percaya sama kami disini. Tapi itu lagi masalahnya nak, untuk publikasi 

kami masih terbatas sekali jadi usaha untuk mempublikasikan ini semua ke 

masyarakat sekitar saja dulu”
 79

 

Namun penggunaan media masa yang tengah berkembang pesat saat ini 

belum dapat dimanfaatkan pengelola dan nadzir untuk melakukan promosi. Mengenai 

evaluasi terhadap kinerja pengelola yayasan, mereka melibatkan wakif atau donatur 

untuk hadir dalam acara-acara besar yayasan seperti haul dan mengajak diskusi 

ringan dengaan wakif atau donatur untuk mendapatkan masukan mengenai kinerja 

mereka. 

C. Pengelolaan Wakaf Berdasarkan Pengaturan dan Tata Kelola  di Desa 

Sumberjo 

1. Kekuatan Hukum dan Legalitas Tanah Wakaf Desa Sumberjo 

Dalam undang-undang Hukum Positif Indonesia, dalam hal ini Bab II, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, menyaatakan baahwa Nazil sebagai piihak 

yaang meneriima harrta Waakaf darii Wakaf, akan dikelola dan dikembangkan sesuai 

dengan peruntukannya. Tugas berikutnya:Melakukan pengadministrasian harta benda 

wakaf  
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a. Pengelolaan dan pengembangan harta  wakaf sesuai dengan tujuan dan 

fungsinya.Mengawasi dan melindung harta benda wakaf. 

b. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesiam dan 

peruntukannya. 

Selain itu, Pasal 22 mengatur bahwa harta wakaf hanya dapat ditetapkan 

sebagai berikut untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf.:  

a. kegiatan ibadah. 

b. kegiatan pendidikan serta kesehatan. 

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. 

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. 

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariat dan peraturan perundang-undangan. 

Dalam peraturan perundang-unadangan yang lain, seperti yang termaktup 

dalam UU No. 41, Pasal 32 Tahun 2004 menyatakan: PPAIW atas nama Nadzir akan 

mendaftarkan aset Wakaf kepada lembaga akreditasi dalam waktu 7  hari kerja sejak 

penandatanganan Akta Pfandbrief Wakaf.   Pasal 28 Ayat 5 (1) Peraturan Pemerintah 

1977: Pihak yang mewakafkan tanah harus membuat ikrar yang jelas dan tegas 

kepada Nadzir di depan pejabat  yang membuat Ikrar Waaf. NS. Tuangkan Wakafrien 

dengan keterangan minimal.  

Dalam wakaf tanah produktif untuk yayasan At-taubah sudah memiliki 

legalitas, sesuai  aturan per Undang-undangan dan memiliki akta ikrar dari 

pemerintah setempat dalam hal ini KUA Wonomulyo yang tercantum dalam akta 
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ikrar tanah nomor: W2/135/02/2021 dibuat tanggal 03 Rajab 1442 H atau tanggal 15 

Februari 2021, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan kepada nazhir dan 

informan dari KUA Wonomulyo, sebagai berikut: nadzir yang bernama Ahmad 

Dalyono yang bertindak sebagai pengelola tanah wakaf. 

 “Jadi terkait dengan tanah wakaf yang ada di sumberjo baaru-baru ini 

memang yang bersangkutan yang memberi wakaf  atas nama pak Sipar itu 

telah datang ke kantor kami di KUA kemudian berusaha untuk tanah wakaf itu 

akan diserahkan kepaada nadzir, Jadi pada waktu itu semuanya telah di proses 

sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada di KUA sehingga staf kami 

melakukan itu semua dan Alhamdulillah akhirnya terjadilah yang namanya 

ikrar wakaf itu sendiri, jadi setelah akta ikrar wakaf itu adalah haknya dari 

pada KUA untuk semua itu harus ada dulu setelah itu baru lanjut untuk proses 

selanjutnya bahwa tanah wakaf itu tentunya nanti akan kami datangkan dari 

pihak pertanahan Kabupaten Polewali Mandar untuk datang mengukur tanah 

tersebut bahwa itu nanti akan menjadi tanah wakaf dan nantinya diserahkan 

langsung dengan penerima wakaf itu. Jadi kami sudah melakukan itu semua 

dan Alhamdulillah dengan adanya itu berarti tanah wakaf dari bapak sipar itu 

ke penerima atau nadzir sebagai penerima telah sah dan resmi.”
80

 

Hal ini sama yang disampaikan oleh informan dari KUA Wonomulyo selaku 

pembuat akta ikrar wakaf, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan sebagai 

berikut: 

Wawancara dengan Drs. H. Sudiarto, M.Pd.I selaku ketua dan penamgumg 

jawab Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan Wonomulyo. 

“Soal sertifikasi, kalau yang  selama ini kami  lakukan ya asalkan semuanya 

itu berproses sesuai dengan SOP Yang ada kami ya Alhamdulillah kami yang 

memiliki juga staf saya yang pengelola itu ketika kami Tanya terkait dengan 

sertifikasi bagaimana kendala-kendalanya nampaknya itu juga jawabannya 
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bahwa anak kami yang staf itu jawabannya tidak ada masalah pak seperti itu, 

karena memang sudah tugasnya dari pada staf saya untuk mengelola itu. ”
81

 

 

Beradasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek dan informan, 

memberikan informasi bahwa wakaf tanah untuk yayasan At-taubah sudah legal atau 

memiliki izin yang sah di depan hukum. Olehnya itu, pengelolaan wakaf pada 

yayasan ini telah memenuhi persyaratan hukum positif dengan adanya legalitas yang 

idsepakati. Selain itu, penentuan nadzhir juga telah dilakukan dengan prosedur 

hukum yang benar.  

Artinya, pihak Yayasan At-Taubah telah memiliki  pemahaman wakaf yang 

baik  khususnya mengenai pendaftaran tanah wakaf dan pensertifikatan tanah wakaf. 

Pada umumnya menurut masyarakat bahwa setelah wakaf dilaporkan ke 

KUA/PPAIW, urusan sudah selesai sampai di KUA. Wakif tidak dapat menunjukkan 

alas hak atas tanah yang diwakafkan, oleh karena itu pihak BPN tidak dapat 

menerbitkan sertifikat atas tanah yang diwakafkan, padahal tanah tersebut sudah 

diikrar wakafkan di KUA oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Selanjutnya yang 

menjadi peroblematika yaitu keadaan personil baik di KUA maupun BPN sangat 

minim, sehingga masih banyak tanah wakaf yang belum ditangani, baik 

pengikrarannya, maupun pendaftarannya di BPN. Olehnya itu, keputusan yayasa At-

Taubah untuk melakukan pendaftaran asset wakaf telah tepat untuk memberikan 
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perlindungan hukum terhadap objek wakaf sehingga dapat menghindari perselisihan 

atau sengketa tanah akibat tidak adanya legalitas secara sah. 

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan juga dapat ditemukan 

bahwa nazhir pada yayasan at-taubah telah memiliki lisensi hak atas pengelolaan 

hasil tanah wakaf, untuk pembangunan yayasan At-taubah serta sudah mendapkan 

izin atau terdaftar di KUA atau pemerintah setempat. 

“Alhamdulillah, nadzhir semuanya legal. Telah terdaftar di KUA dan layak 

sebagai pengelola asset wakaf di yayasan ini. Kebetulan nadzirnya adalah 

pak Ahmad Dalyono beliau adalah pimpinan pondok pesantren At-Taubah 

yang ada di Sumeberjo.”
82

 

Yayasan At-Taubah mengupayakan adanya nadzhir berlisensi agar 

membuktikan bahwa lembaganya tunduk pada hukum dan mengupayakan 

pengelolaan wakafyang optimal untuk seluruh pihak. Dengan adanya nadzhir yang 

professional maka asset wakaf akan terus berkembang dan berfungsi sebagai salah-

satu instrument pemberdayaan ekonomi dan pendidikan masyarakat Sumeberjo. 

Dengan diperolehnya sertifikat dari KUA, Yayasan At-Taubah berharap para wakif 

semakin percaya, karena segala bentuk pengelolaan wakaf tentunya sesuai dengan 

Undang-undang. 

2.  Manajemen Aset Wakaf 

Manajemen adalah  proses atau kerangka kerja untuk membimbing atau 

membimbing sekelompok orang menuju tujuan bisnis atau tujuan nyata. Wakaf 
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produktif adalah harta  atau modal tetap yang digunakan dalam suatu kegiatan 

produksi yang hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf yang lebih 

produktif dalam artian adalah mentransformasikan wakaf alam menjadi pengelolaan 

wakaf yang profesional oleh nadzir untuk menambah atau meningkatkan kemanfaatan 

wakaf.
83
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Tabel.4.6 

Skema Pengelolaan Tanah Wakaf 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data wawancara nadzir Yayasan At-Taubah 

Berdasarkan hasil wawancara dengannya Ahmad Dalyono selaaku nadziir 

Yayasan At-Taubah tentang skema  pengelolaan tanah wakaf beliau mengatakan 

untuk skema pengelolaan tanah wakaf kami menggunakan akad muzara‟ah yakni 

hasil tanah wakaf tersebut kami bagi menjadi dua dengan penggarap dan biaya modal 

mulai dari benih, pupuk, racun serangga ditanggung oleh pihak Yayasan At-Taubah. 

Wakif (Sipar dan 

Ponia) 
Tanah Wakaf Nadzir (Ahmad 

Dalyono) 

Yayasan At-

Taubah 
Penggarap 

Muzara‟ah 

Persawahan 

Hasil Panen 

Bagi Hasil (Penerima 

Manfaat) 
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dan kesepakatan tersebut sudah kami bicarakan langsung dengan penggarap sawah 

agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.
84

 

a. Manajemen Aset Wakaf Untuk Penghimpunan Dan Resiko Reputasi 

Yayasan At-Taubah sendiri telah mengupayakan pengelolaan dan 

manajemen wakaf yang baik untuk terus mengembangkan potensi yang ada. 

Sebagaimana wawancara yang didapatkan oleh penulis dibawah ini: 

 “kalau untuk sekarang nak, saat ini belum ada nak dikarenakan kita 

liat mi sekarang tanah wakaf in baru satu kali panen, tetapi Insya Allah 

untuk kedepannya saya bakal berupaya bagaimana caranyaagar tanah 

wakaf ini dapat luas pengembangannya.”
85

 

 

Melihat penjelasan dari nadzir bahwa pengelolaan tanah wakaf di 

Yayasan At-Taubah sudah berfugsi, tetapi belum menghasilkan wakaf yang 

lebih produktif. Mengapa belum menghasilkan wakaf produktif, karena 

tanah wakaf yang ada di Desa Sumberjo tersebut masih terbilang baru. Jadi 

masih sangat perlu perhatian dari pemerintah ataupun masyarakat setempat. 

Dan melihat  Yayasan At-Taubah perlu dana yang cukup besar untuk 

pengembangan yayasan tentu dalam hal ini hasil tanah wakaf yang ada di 

Desa Sumberjo masih berfokus pada keperluan konsumsi para santri. 

“Kalau besar yang di konsumsi para santri  itu nak tidak menentu, 

kadang Yayasan menghabiskan kurang lebih 50 kilo beras, tapi 
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biasanya kalau ada kegiatan lain  tentang  keagamamaan itu 

menghabiskan  lebih dari 50 kilo setiap bulannya nak.”
86

 

Dari pemaparan dari Bapak Purwadi selaku sekretaris Yayasan At-

Taubah penulis menyimpulkan bahwa untuk satu kali panen tanah wakaf 

tersebut terbilang sudah baik  dalam pengelolaannya, artinya penggunaan dari 

hasil wakaf tersebut sudah bermanfaat bagi santri di Yayasan At-Taubah.  

Selain itu, pengelolaan wakaf ini merupakan salah-satu bentuk 

tanggungjawab Yayasan yang diberikan oleh nadzhir sehingga harus 

dijalankan dengan baik sesuai peruntukannya yakni membantu 

memberdayakan ekonomi pesantren. Meskipun masih dalam bentu 

pendayagunaan konsumtif namun para pengelola wakaf bermanfaat jika upaya 

pengoptimalan asset wakaf dapat membantu mereka untuk meningkatkan citra 

dan memperbaiki kualitas pendidikan yang ada sehingga dapat dimanfaatkan 

bagi semua pihak khususnya para santri itu sendiri. 

b. Manajemen Aset Wakaf Untuk Pendistribusian Manfaat Aset Wakaf 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Purwadi selaku sekretaris 

yayasan At-Taubah tentang  manajemen aset wakaf ini dari hasil tanah wakaf  

“Hasil dari tanah wakaf ini itu kurang lebih sebanyak 28 karung nah 

kemudian hasil tersebut kita bagi dua dengan penggarap sawah, jadi 

yayasan mendapatkan 14 karung gabah, setelah dibagi rata gabah 

tersebut dibawah ke penggilingan dan beras tersebut seluruhnya untuk 

yayasan dikonsumsi para santri disana.
87
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Menurut pemaparan diatas bahwa manajemen pengelolaan wakaf pada 

Yayasan At-Taubah  masih perlu di tingkatkan, artinya hasil dari tanah wakaf 

tersebut jangan  hanya dikonsumsi tetapi bisa dijual untuk pembangunan 

yayasan atau dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih kepada 

masyarakat, khususnya pada kaum-kaum remaja yang bersekolah atau orang 

yang kurang mampu dalam aspek ekonomi dalam belajar. 

c. Manajemen Aset Wakaf Untuk Manajemen Risiko  

1) Risiko Kereugian 

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dalyono selaku 

nadzir tentang masalah risiko kerugian dalam pengelolaan sebagai 

berikut: 

 “Untuk kerugian yang selama ini itu belum ada nak,  karena dalam 

pengelolaan tanah wakaf  di Desa Sumberjo ini itu sangat diperhatikan 

untuk kualitas padinya. kemudian tanah wakaf ini masih terbilang ya 

sangat baru,  ya artinya tetap perlu pembenahan dalam pengelolaanya 

supaya kedepannya dapat menghasilkan hasil panen yang lebih 

sehingga juga bermanfaat bagi para santri.”
88

 

 

Dari wawancara tersebut ditemukan jika dalam hal menghindari 

resiko kerugian, pihak yayasan senantiasa melakukan pengawasan 

terhadap produk pertanian yang ditanam dalam hal ini padi. Meskipun, 

pengelolaan ini belum terbilang lama, namun dengan adanya langkah 
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tersebut diharapkan agar asset wakaf yang dikelola akan terus 

berkembang dan membawa manfaat yang lebih banyak. 

2) Risiko operasional 

Dikarenakan Yayasan membutuhkan dana yang cukup besar baik 

didalam pembangunan, konsumsi, maupun keperluan para santri, maka 

sangat dibutuhkan kreativitas nadzir dalam mengelola tanah wakaf 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Dalyono 

selaku nadzir sebagai berikut: 

“Dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan At-Taubah sampai 

sekarang baru sekedar Konsumsi saja. Tetapi untuk biaya 

pembangunan pada Yayasan ada bantuan, bantuan dari Pemerintah 

Kecamatan Wonomulyo dan bantuan dari masyarakat setempat.”
89

 

 

Menurut bapak Purwadi selaku Sekretaris Yayasan At-Taubah 

mengatakan sejauh ini Yayasan At-Taubah tidak memiliki staf ahli dalam 

penanganan tanah wakaf, semua kami serahkan kepada nadzir untuk 

pengelolaan tanah wakaf persawahan tersebut.
90

 

Melihat fakta diatas tentunya yang bertanggung jawab dalam sukses 

tidaknya pengelolaan wakaf produktif di Yasasan Tersebut ini adalah 

pengelola nadzir. Dimana dia berperan dalam upaya pengelolaan wakaf 

tersebut sehingga benar-benar bisa produktif sebagaimana tujuan wakaf dan 

hasilnya dapat disalurkan sebagaimana mestinya. 
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3.  Pengawasan Internal dan Eksternal 

Pengawasan yang dilakukan lembaga berwenang terhadap para 

pelaksana/nadzihr dilakukan secara terus menerus dan semaksimal mungkin. Hal 

yang dilihat dalam hal ini adalah apakah para pelaksana yayasan tersebut telah 

bekerja sesuai dengan tupoksi mereka atau tidak, termasuk kehadiran, kesungguhan 

bahkan kreatifitas mereka dalam bekerja merupakan indikator-indikator pengawasan 

yang dilakukan. Dan hasil dari pengawasan tersebut dijadikan bahan evalusi terhadap 

kinerja mereka secara keseluruhan 

a. Pengawasan Internal 

Pokok-pokok pengaturan ini adalah tentang pendekatan yang 

dilakukan oleh otoritas wakaf terkait dengan skema atau mekanisme 

pengawasan yang dilakukan otoritas kepada nazhir. Skema pengawasan oleh 

otoritas harus terintegrasi yang meliputi aspek-aspek penghimpunan, 

penyaluran (investasi), manajerial dan penyaluran keuntungan dari wakaf 

product. 

Dalam upaya pengawasan internal, pihka Yayasan At-Taubah 

senantiasa berkoordinasi dengan pihak berwenang yakni KUA sebagai 

lemabaga pengawas terlaksananya program pengoptimalan wakaf.  

 “Kalau masalah pengawasan dari proses itu sesungguhnya kami 

memproses dari administrasi tanah itu resmi sahnyaseperti itu, jadi 

kalau pengawasan untuk pengelolaannya kami serahkan saja ssemua 

kepada pengelola dalam hal ini bapak nadzir  pak Ahmad Dalyono 

untuk mengelola kepercayaan dari pada yang trelah diberikan oleh pak 

sipar tadi itu, jadi pada intinya kami itu pengawasan-pengawasan 

bahwa administrasi yang kami lakukan itu tapi untuk pengawasan 
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pengelolaannya bahasa mudahnya kami tidak terlalu ikut campur 

kesitu.”
91

 

 

Dari penjelasan Bapak KUA Kecamatan Wonomulyo penulis dapat 

berasumsi bahwa pihak KUA selaku Pembuat Undang-Undang Ikrar Wakaf 

(PPAIW), yang mengatur administrasi Wakaf, menegaskan bahwa Nadzir 

memenuhi kewajibannya di bawah pengawasan Nadzir. prosedur yang ada. 

Agar pengelolaan dari tanah wakaf tersebut bisa lebih produktif untuk 

kesejahtraan ekonomi Yayasan At-Taubah .
92

 

Meski demikian, tetap dilakukan evaluasi oleh pihak berwenang. 

Evaluasi tersebut harus memasukkan pendapat penilai tentang bagaimana 

kelemahan dalam prasyarat untuk efektivitas pengawasan lembaga wakaf 

menghambat efektivitas pengawasan dan bagaimana langkah-langkah 

pengawasan yang efektif dapat mengatasi kelemahan tersebut. Pendapat ini 

sebaiknya bersifat kualitatif daripada menilai dengan memeringkatnya. 

Rekomendasi terkait dengan prasyarat tersebut tidak dapat menjadi bagian 

dari rencana aksi yang terkait dengan evaluasi Prinsip-Prinsip Pokok, tetapi 

harus dimasukkan, misalnya, ke dalam rekomendasi umum lain untuk 

memperkuat lingkungan pengawasan sektor keuangan. 

b. Pengawasan Eksternal 

Pihak eksternal yang dimaksud meliputi peranan masyarakat dalam 

mengembangkan wakaf. Masyarakat berperan sebagai dua pihak sekaligus 

                                                           
91

 Sudiarto. Kepala KUA Kecamatan Wonomulyo, (Wawancara 31 Januari 2022, 19:30 Wita). 
92

 Sudiarto. Kepala KUA Kecamatan Wonomulyo, (Wawancara 31 Januari 2022, 31:30 Wita). 



79 
 
 

 
 

yaitu sebagai wakif dan juga sebagai mauquf alaih. Artinya, pada saat yang 

sama, seseorang dapat berperan sebagai pihak yang memberikan aset wakaf 

dan orang yang menerima manfaat wakaf sekaligus. Misalnya, seseorang 

mewakafkan dananya untuk masjid. Dia juga berhak untuk sholat di masjid 

tersebut. Manfaat wakaf harus bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh 

karena itu, masyarakat diharapkan melakukan kontrol sosial terhadap 

penyimpangan-penyimpangan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara 

negara maupun oleh nazhir wakaf.  

Peran masyarakat yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa 

berkontribusi sebagai wakif, karena dengan semakin banyaknya wakaf maka 

semakin banyak pula wakaf yang dapat dikelola untuk kemaslahatan umat 

Berdasarkan hasiil wawanncara yaang diilakukan oleh penulis dengan 

Bapak Paino selaku masyarakat Desa Sumberjo yang melihat tentang 

pengelolaan tanah wakaf tersebut adalah sebagai berikut: 

 “Sebenarnya sudah baik pengelolaannya, tapi masih perlu adanya itu 

inofasi dalam pengelolaan tanah wakaf ini. Karena itu di daerah 

Wonomulyo semua masyarakatnya kan mayoritas petani dan dalam  

jangka 1 Tahun itu melakukan 3 kali panen, terus setiap satu kali 

panen itu masyarakatnya itu di Desa Sumberjo memanfaatkan 

sawahnya untuk ditanami seperti kedelai, kacang, dan sayur-sayuran 

untuk apa tujuannya itu dapat menambah perekonomian masyarakat, 

ya seperti itulah yang saya tau.”
93

 

Dari penjelasan Bapak Paino selaku Masyarakat setempat, penulis 

dapat berasumsi bahwa seorang nadzir harus lebih meningkatkan cara 
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pengelolaan wakaf tersebut agar Yayasan At-Taubah bisa lebih baik 

kedepannya. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat menjadi 

faktor penting dalam upaya pengelolaan wakaf karena berkaitan dengan 

kinerja dari nadzir dan yayasan itu sendiri. Meski masyarakat tidak diikutkan 

secara langsung dalam upaya pengelolaan namun mereka memiliki andil 

untuk melihat perkembangan serta prospek wakaf yang ada karena hal 

tersebut akan berdampak pada kehidupan mereka utamanya akses pendidikan 

masyarakat desa yang pada umumnya bertumpu pada yayasan At-Taubah. 

4. Tata Kelola Wakaf 

Tata kelola tanah wakaf di Kecamatan Wonomolyo tepatnya di Desa 

Sumberjo seorang nadzir memiliki karyawan atau pekerja dalam pengelolaan 

tersebut. Tujuan nadzir merekrut karyawan atau pekerja adalah agar lebih mudah 

dalam mengelola tanah wakaf dan melihat masyarakat di Desa Sumberjo mayoritas 

petani maka kami berinisiatif untuk membantu mereka dalam hal perekonomian agar 

tidak mengurangi kadar dari tujuan wakaf tersdebut. 

Tabel.4.9 

Pengelola Tanah Wakaf 

No Nama Peran 

1. Ahmad Dalyono Adalah pihak yang diberikan kepercayaan untuk 

mengelola tanah yang diwakafkan oleh wakif 

2. Satiman Adalah pihak penggarap tanah yang dipercayakan oleh 

nadzir 

Sumber : Data Wawancara Nadzir  Yayasan At-Taubah 
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 Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Dalyono selaku nadzir 

Yayasan At-Taubah adalah sebagai berikut: 

“Untuk pengelolaan tanah wakaf kami tidak memiliki struktur, kami 

hanya menunjuk masyarakat yang terlihat kurang mampu dan 

memberikan kepercayaan kepada mereka.”
94

 

 

Berdasarkan pada tabel dan hasil wawancara  pengelolaan tanah wakaf diatas 

dapat dilihat bahwasanya tata kelola ataupun struktur antara masing-masing pihak 

masih sangat tradisional dikarenakan kondisi ataupun budaya yang ada dimasyarakat 

hanya mengandalkan pemberian tanggung  jawab secara lisan tanpa disertai dengan 

struktur tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar ataupun patokan dalam mengelola 

tanah wakaf.  

 Tentunya hal ini perlunya perhatian oleh pihak-pihak terkait baik itu oleh 

wakif sebagai pemilik tanah wakaf  dan  juga nadzir sebagai pihak yang diberikan 

kepercayaan karena melihat adanya pekerja lain yang menjadi penggarap tanah oleh 

karena itu penting untuk dibuatkan bukti administrasi sehingga resiko penyimpangan-

penyimpangan yang akan terjadi kedepannya dapat terhindar. 

Selain itu, dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan wakaf, pihak yayasan At-Taubah berusaha untuk melakukan pelaporan 

meskipun masih terdapat beberapa kelemahan di dalamnya. Sistem pelaporan yang 

dilakukan mengupayakan untuk manajemen tertinggi dalam lembaga pengelola wakaf 

yakni KUA untuk memantau dan memahami seluruh kegiatan lembaga wakaf, 
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termasuk pengumpulan dana wakaf, pengelolaan aset, program penyaluran hasil 

wakaf, minimalisasi biaya dan pengeluaran, dan pengembangan sumber daya manusia 

yang ada di Yayasan At-Taubah. 

5. Penyalahgunaan Aset Wakaf dan Jasa Keuangan 

Nazhir harus membuktikan diri bahwa mereka mengelola wakaf dengan 

profesional dan demi kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, nazhir juga harus aktif 

dalam membantu pemerintah terkait dengan dugaan pencucian uang. Nazhir tidak 

boleh tinggal diam ketika menemukan calon wakif yang diduga akan memanfaatkan 

nazhir sebagai institusi untuk pencucian uang. Dalam hal ini, nazhir harus 

melaporkan kecurigaannya kepada penegak hukum  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Purwadi selaku sekretaris Yayasan At-

Taubah tentang penyalagunaan pada pengelolaan tanah wakaf yang ada di Desa 

Sumberjo. 

“Untuk saat ini saya selaku sekretaris yayasan At-Taubah tidak menemukan 

adanya kejanggalan dalam proses pengelolaan tanah wakaf tersebut, tapi kami 

pihak yayasan sendiri akan terus berusaha agar supaya tanah wakaf yang di 

wakafkan oleh pak Sipar dan istrinya itu bisa lebih produktif untuk yaysan At-

Taubah.” 

 Dari wawancara tersebut tidak ada kejanggalan dalam proses pengelolaan 

tanah wakaf tersebut.  Yayasan At-Taubah senatiasa memastikan bahwa perlu 

diketahui Nadzhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dilarang 

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis 

dari KUA. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata 
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tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar 

wakaf. 

Yayasan At-Taubah menghindari penyalahgunaan asset wakaf utamanya 

sekaitan dengan paham keagamaan dalam pengelolaan wakaf, seperti pemahaman 

wakaf adalah milik Allah semata, tidak boleh diganggugugat/diubah, sehingga wakaf 

tidak boleh diproduktifkan. Padahal salahsatu fungsi dari harta agama adalah sebagai 

sumber ekonomi umat, salahsatunya dengan menjadikan wakaf itu sebagai wakaf 

produktif sebagaimana halnya zakat produktif, tapi realitanya banyak tanah wakaf 

yang dibiarkan kosong saja tanpa ada pemanfaatan. 

“Perlu juga pemahaman kepada muwakif bahwa harta benda yang telah 

mereka serahkan untuk diwakafkan itu sudah putus hubungan dengan 

mereka, sehingga tidak ada lagi pewakaf yang kemudian meminta kembali 

harta wakafnya, atau mengatur-ngatur penggunaan wakafnya, ini banyak 

terjadi ketika harta wakaf misalnya dikatakan hanya untuk dibangun masjid 

saja, namun pengelola juga membangun bangunan lain, datang pewakaf 

menggugat bahkan meminta balik, terkadang ini dilakukan oleh ahli waris 

muwakif”
95

 

Olehnya itu, Melakukan Penjagaan aset Wakaf dengan cara membuat papan 

informasi bahwa tanah yang ada Dio bawahnya adalah tanah Wakaf dengan 

melakukan pematokan atas batas batas tanah Wakaf tersebut dengan Patok yang 

permanen sehingga tidak bisa dihilangkan atau digeser. Yayasan memiliki program 

pengawasan tanah Wakaf yang membuat informasi tentang nomor akta Ikrar Wakaf, 

nomor sertifikat, peruntukkan, luas dan alamat. Sertifikasi aset Wakaf merupakan 

langkah yang tepat untuk mengamankan tanah masjid al Huda ini sertifikasi 
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mengamankan harta benda Wakaf dari keinginan pihak lain untuk memiliki, 

mengambil alih atau merampas aset Wakaf. Karena saat Wakaf memiliki nilai 

ekonomis yang semakin lama semakin tinggi nilainya, maka perlu diamankan sebagai 

sertifikasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan observasi dan menemukan data dilapangan tentang 

penelitian Pengelolaan tanah wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi yayasan 

At- Taubah di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, maka pada 

bagian akhir ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari uraian hasil 

penelitian yang sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

pokok masalah yang diajukan, yaitu sebagai berikut:  

1. Aset wakaf berupa tanah seluas 500 m2 diserahkan oleh Bapak Sapir kepada 

pengelola yayasan At-Taubah untuk dioptimalkan dalam membantu 

pengembangan yayasan dan pendidikan anak masyarakat sekitar melalui 

pondok pesantren Tahfidz Qur‟an yang didirikan oleh yayasan. , program 

yang dialksanakan dalam upaya pengoptimalan asset wakaf masih bersifat 

konsumtif-karikatif  dalam bentuk bahan konsumsi bagi santri dan pengelola 

yayasan. 

2. Legalitas tanah wakaf di Desa Sumberjo telah memiliki Akta Ikrar Wakaf 

dengan nomor W2/135/02/2021. Dibuat pada tanggal 03 Rajab 1442 H atau 

tanggal 15 Februari 2021. Tanah tersebut sudah memiliki surat dan bukti 

penyerahan dari wakif  dan telah terdaftar di Kantor KUA Kecamatan 

Wonomulyo. Tata kelola tanah wakaf yang ada di Desa Sumberjo tidak 
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memiliki struktur dalam kepengurusan tanah Wakaf, nadzir hanya menunjuk 

masyarakat yang dipercaya dalam menggarap sawah tanah wakaf. Selain itu, 

manfaat harta wakaf hanya ditujukan untuk kebutuhan konsumsi yayasan dan 

belum dikembangkan sebagai asset produktif.  

B. Saran 

Adapun saran tentang penelitian pengelolaan tanah wakaf produktif untuk 

pemberdayaan ekonomi yayasan At-Taubah Kecamatan Wonomulyo Kabupaten 

Polewali Mandar adalah sebagai berikut: 

1. Bagi nadzir agar kiranya bisa melihat potensi pemberdayaan tentang tanah 

wakaf persawahan terhadap kesejahtraan ekonomi Yayasan At-Taubah, agar 

bisa lebih maksimal untuk kedepannya. 

2. Biro Urusan Agama (KUA) sebagai pembuat Undang-Undang Ikrar Wakaf 

(PPAIW) yang menjalankan proses administrasi Wakaf harus berhati-hati 

dalam mengawasi Nazil untuk memastikan memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan prosedur atau undang-undang. Saya sudah. bertemuyang ada. Agar 

pengelolaan dari tanah wakaf tersebut bisa lebih produktif untuk kesejahtraan 

ekonomi yayasan At-Taubah. 

3. Bagi nadzir agar kiranya membuat struktur kepengurusan pengelolaan tanah 

wakaf tersebut agar pengelolaan tanah wakaf berjalan dengan baik dan jelas. 

Sehingga tidak menimbukan masalah dikemudian hari. 
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