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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul strategi peningkatan pengumpulan zakat infak dan 

sedekah LAZISMU Cabang Gowa di kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui strategi LAZISMU Cabang Gowa dalam 

meningkatkan penghimpunan dana ZIS serta untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambatnya dalam mengumpulkan ZIS di kabupaten Gowa.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenalogi. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan 

observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, strategi LAZISMU Cabang Gowa 

dalam meningkatkan pengumpulan  ZIS dilakukan dengan empat cara yaitu 

mencari dan mendata potensi zakat, infak dan sedekah yang belum tergarap, 

membentuk kantor layanan, membuka gerai zakat, dan membangun komunikasi 

dengan para calon muzakki. Kedua, faktor pendukung LAZISMU Cabang Gowa 

dalam upaya fundraising ZIS di kabupaten Gowa diperhadapkan dengan beberapa 

faktor meliputi manajemen lembaga yang baik, database yang dikelola dengan 

baik, lokasi kantor yang strategis, asset yang cukup tinggi dan potensi ZIS yang 

besar, memiliki legalitas, serta bantuan dari pemerintah maupun tokoh 

masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yakni kurangnya sosialisasi, 

minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar 

zakat, program-program yang masih belum mampudirasakan secara merata oleh 

masyarakat, dan munculnya lembaga-lembaga pengelola zakat lainya.  

Setelah dilakukan analisis SWOT didapatkan hasil bahwa LAZISMU 

Cabang Gowa berada pada posisi strategi agresif dengan hasil (0,2), (0,09). 

Strategi agresif disarankan untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan yang 
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dimilikinya untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan 

meraih kemajuan secara maksimal. 

Kata Kunci : Strategi, Penimgkatan, Pengumpulan, Zakat, Infaq, Sedekah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Zakat, infak dan sedekah merupakan sebuah sistem ekonomi, sosial, moral 

dan agama yang diperintahkan kepada setiap umat Islam untuk dikeluarkan dan 

diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai aturan syariah. 

Adapun yang terkait dengan jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat, para 

penerima zakat, serta sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga diatur oleh 

agama dan negara. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah lembaga resmi yang 

telah diberikan hak oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan dana zakat, 

infak dan sedekah untuk kepentingan umat.1 

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan dua 

lembaga resmi yang diakui di Indonesia dalam mengelola dana zakat. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Zakat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kedua lembaga tersebut.2 Atas 

perlindungan itu, maka kedua lembaga tersebut berhak melakukan pengumpulan 

sampai dengan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang telah 

dikumpulkan.  

Adapun orang yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah 

dikategorikan kedalam 8 (delapan) asnaf yaitu, Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, 

Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, Ibn Sabil. Perintah untuk saling tolong-menolong 

 

1 Sulistyandri, “Strategi Peningkatan Pertumbuhan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Bengkalis”, Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance 3, no. 2 November 

(2020): h. 348. 

2 Saefudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, (Semarang: Aneka Ilmu, 2004), h. 3. 
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bagi umat Islam merupakan sebuah keharusan untuk dilaksanakan, sebab Allah 

SWT telah menyampaikannya dalam QS at Taubah/9: 60 sebagai berikut:  

اَ الصم  هَا وَالْمُؤَلمفَةِ قُ لُوْبُُمُْ وَفِِ الر قِاَبِ وَالْغٰرمِِيَْْ اِنَّم  وَفِْ سَبِيْلِ اللّٰ ِ  دَقٰتُ للِْفُقَراَۤءِ وَالْمَسٰكِيِْْ وَالْعٰمِلِيَْْ عَلَي ْ
ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  ِِۗ وَاللّٰ  بِيْلِِۗ فَريِْضَةً مِ نَ اللّٰ   ٦٠ وَابْنِ السم

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

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

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

untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana“.3 

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu dari rukun Islam.4 

Dalam al-Qur’an terdapat ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan 

zakat. Salah satu ayat tersebut ialah terdapat dalam QS al Baqarah/2: 43 Allah 

berfirman:  

 ٤٣ وَاقَِيْمُوا الصملٰوةَ وَاٰتوُا الزمكٰوةَ وَاركَْعُوْا مَعَ الر كِٰعِيَْْ 
Terjemahan: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 

beserta orang yang rukuk”.5 

Perintah pengambilan sebahagian harta atau zakat terhadap muzakki telah 

banyak disebutkan di dalam al-Quran, salah satunya ialah dalam QS at Taubah/9: 

103 Allah berfirman:  

يْهِمْ بُِاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمِْۗ اِنم صَلٰوتَكَ  رُهُمْ وَتُ زكَِ  يْعٌ عَلِيْمٌ   سَ   حذْ مِنْ امَْوَالِِمِْ صَدَقَةً تُطَهِ  ُ سََِ مُِْۗ وَاللّٰ   ١٠٣كَنٌ لِم
Terjemahan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui“.6 

 

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Al-‘Aliyy), h. 

156. 

4 Ahmad Syafiq, “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketakwaan dan 

Kesejahteraan Sosial”, Jurnal Zakat dan Wakaf: ZISWAF 2, no. 2 Desember (2015): h. 380. 

5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Al-‘Aliyy), h. 7. 

6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, (Al-‘Aliyy), h. 

162. 
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Berdasarkan dalil di atas bahwa zakat itu membersihkan diri dari sifat kikir 

dan cinta yang berlebihan kepada harta dunia. Zakat juga menyuburkan sifat-sifat 

kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda. Ayat di atas 

mensejajarkan antar zakat dengan shalat lima waktu, serta memberikan ketegasan 

mengenai tujuan dari pada zakat yaitu dalam rangka menyucikan jiwa maupun 

harta benda.7 

Dilihat dari konteks ekonomi, peranan zakat, infak dan sedekah sangat 

positif bagi kesejahteraan mustahik sebagai sarana untuk mensejahterakannya. 

Selain itu juga, zakat merupakan bentuk distribusi kekayaan dari muzakki kepada 

mustahik. Namun untuk melakukan efektifitas dan efisien pengelolaan dana zakat, 

infak dan sedekah harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil 

Zakat. Sebab, jika tidak dikoordinasi dengan baik maka pendistribusian dana tidak 

akan tepat pada sasarannya. 8 

Indonesia adalah negara mayoritas muslim dan berdasarkan penelitian 

terbaru yang dilakukan oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

Institut Pertanian Bogor pada tahun 2011 potensi zakat nasional sekitar Rp 217 

triliun. Akan tetapi, dana yang terkumpul pada tahun 2016 hanya sebesar Rp3,6 

triliun.9 Fenomena ini juga terjadi di provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan 

salah satu provinsi yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki potensi dana zakat 

sebesar 9 triliun.  Namun yang terkumpul pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 12,8 

miliar10 

 

7 Indah Purbasari, ”Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya 

dan Gresik”, Mimbar Hukum 27, no. 1 Februari (2015): h. 69. 

8 Yusuf al Qardhawi, Spektrum Zakat (Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan), terj. 

Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), h. 24. 

9 Ayu Ruqyyah Yunus dan Nur Feriyanto, “Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 

Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro)”, ASSETS 9, no. 1 Juni (2019): h. 25. 

10 Ayu Ruqyyah Yunus dan Nur Feriyanto, “Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi 

Sulawesi Selatan (Tinjauan Makro)”, h. 26. 
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Terkhususnya di kabupaten Gowa, dimana masyarakatnya mayoritas 

beragama Islam yakni sekitar 679.558 jiwa.11 Kabupaten Gowa dikenal cukup 

agamis. Hal ini dicerminkan dengan banyaknya aktivitas keagamaan, sarana 

pendidikan sosial kemasyarakatan dan kelembagaan lainnya. Penduduknya 

mayoritas beragama Islam dan bermata pencaharian yang beragam meliputi PNS, 

pengusaha, pedagang, buruh, petani dan lainnya. Secara demografis dan budaya 

berpotensi untuk mengembangkan alat distribusi pendapatan di bawah hukum 

Islam. 

Pada tahun 2002 LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah yang 

bergerak dalam pengumpulan sampai dengan pendistribusian dana zakat, infak 

dan sedekah. Kemudian diperkuat lagi dengan Surat Keputusan No. 730 Tahun 

2016 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia ditetapkan sebagai Lembaga 

Ami Zakat Nasional.12 

Apabila potensi yang sangat besar ini bisa dikumpulkan dan dikelola 

dengan baik, maka instrumen zakat ini mampu memberikan kontribusi untuk 

mengentaskan problem-problem umat dalam hal ini pengangguran dan 

kemiskinan. Namun di kalangan umat Islam masih banyak yang tidak 

menyalurkan dana ZIS melalui lembaga yang diakui oleh pemerintah dalam hal 

ini Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat karena kurangnya pengetahuan 

dan kepercayaan untuk menyalurkan ZIS kepada lembaga resmi. Oleh sebab itu, 

dibutuhkan strategi yang tepat didalam pengumpulan dana ZIS. Hal ini karena 

penggunaan strategi yang baik dan benar akan menghadirkan kepercayaan 

masyarakat pada sebuah lembaga. Pada akhirnya umat akan menyalurkan dana 

 

11 Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan,” jumlah penduduk menurut kabupaten kota dan 

agama yang dianut di provinsi Sulawesi selatan 2015”, htps://Sulsel.bps.go.id (5 November 2021). 

12 Muhammadiyah, “Profil Lazis Muhammadiyah”, Situs Resmi Muhammadiyah 

https://lazismu.org/ (5 November 2021). 
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ZIS ke lembaga yang diakui oleh pemerintah dibandingkan memberikan dana 

secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat.13 Peran lembaga 

Amil Zakat seperti LAZISMU sangat penting di dalam mempengaruhi keadilan 

sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui instrumen zakat, 

infak dan sedekah.  

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik 

mengkaji terkait “strategi peningkatan pengumpulan dana zakat infak dan 

sedekah LAZISMU Cabang Gowa di kabupaten Gowa”. Peneliti memilih 

LAZISMU Cabang Gowa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, LAZISMU 

Cabang Gowa merupakan lembaga yang dibawah naungan PP Muhammadiyah. 

Sehingga memiliki potensi zakat yang sangat besar terkhususnya di lingkungan 

Muhammadiyah seperti dari amal usaha serta warga Muhammadiyah selain dari 

masyarakat pada umumnya. Kedua, LAZISMU Cabang Gowa terletak di 

kabupaten Gowa yang merupakan salah satu kabupaten terbesar yang ada di 

provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada latar belakang 

di atas bahwa di provinsi Sulawesi Selatan potensi zakat, infak dan sedekahnya 

cukup besar lebih khususnya di kabupaten Gowa. Namun dana ZIS yang 

dikumpulkan tidak berbanding lurus dengan potensi yang dimiliki. 

 

 

 

 

 

 

13 Halimah Assa’diyyah dan Sigit Pramono, ”Kenapa Muzakki Percaya Kepadaa 

Lembaga Amil Zakat?”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 7, no. 1 April (2019): h. 82. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas,  yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah 

LAZISMU Cabang Gowa di kabupaten Gowa? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat LAZISMU Cabang Gowa di 

kabupaten gowa dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Demi menghindari kesalahan pembaca di dalam menafsirkan judul di atas 

dan keluar dari topik pembahasan, oleh karena demikian penelitian ini berfokus 

pada “Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah LAZISMU 

Cabang Gowa di kabupaten Gowa”. 

Strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS yang dimaksud adalah 

bagaimana strategi ini bisa membangun kesadaran muzakki untuk mengeluarkan 

zakatnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan di dalam syariat Islam. 

Sehingga dana yang terkumpul bisa disalurkan kepada yang berhak menerimanya 

dalam hal ini yaitu muzakki. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar terhindar dari pembahasan yang meluas serta tidak relevan, maka 

peneliti membatasi pokok permasalahan yang diteliti. Pokok masalah hanya 

membahas terkait strategi peningkatan pengumpulan dana zakat, infak dan 

sedekah, serta faktor pendukung dan faktor penghambat LAZISMU Cabang Gowa 

dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di kabupaten Gowa. 



7 
 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari ambiguitas dalam penelitian ini, maka peneliti 

merujuk pada beberapa referensi penelitian sebelumnya dalam menyusun topik 

pembahasan skripsi. Tentunya yang dijadikan sebagai rujukan berkaitan dengan 

penelitian ini, diantara rujukan tersebut adalah: 

1. Fifin Kurniawati dengan judul skripsi “Strategi Pengumpulan Zakat, Infak dan 

Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut 

Tauhid Yogyakarta”. Metode deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitiannya dimana 

Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat dalam mengumpulkan 

ZIS menggunakan strategi Abu Bakar dan Muhammad dengan sangat baik. 

Strategi pengumpulan ZIS dalam Penelitian ini memusatkan pada teori Abu 

Bakar dan Muhammad.14  

2. Penelitian yang dilakukan Nur Atika, Mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul 

“Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai 

Kesejahteraan Masyarakat”. Penelitian ini pendekatan yuridis empiris dan 

yuridis normatif, serta menggunakan metode field research deskriptif 

kualitatif. Hukum primer dan hukum sekunder merupakan sumber data dalam 

penelitian ini. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS 

Kabupaten Maros menerapkan dua strategi dalam pengelolaan zakat. Pertama, 

mensosialisasikan kepada masyarakat umum tentang kewajiban dan manfaat 

membayar zakat. Kedua, program memberikan zakat produktif kepada 

 

14 Fifin Kurniawati, Strategi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Lembaga Amil 

Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. 49. 
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mustahik dengan melalui bantuan usaha dalam meningkatkan 

kemakmurannya.15 

3. Skripsi Dewi Mayang Sari dengan judul “Kajian Strategi Fundraising BAZIS 

Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS”. Adapun 

jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan 

pendekatan dokumen (content analysis). Dalam pengumpulan dana ZIS, 

Lembaga ini menggunakan strategi fundraising dan memberikan keuntungan 

kepada muzakki dan mustahik. Sedangkan BAZIS DKI Jakarta memiliki nilai 

strategis bagi masyarakat Jakarta, walaupun dalam hal ini Jakarta adalah Ibu 

Kota tetapi masih banyak warga miskin. Maka dari itu, peranan ZIS sangat 

membantu Mustahik melalui kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif.16 

4. Yumrohatul Khasanah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN 

Walisongo Semarang yang melakukan penelitian terkait dengan “Mekanisme 

Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah Untuk 

Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat 

Limpung”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa 

penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah pada divisi 

sosial Baitul Maal telah banyak memberikan kontribusi dalam pendistribusian 

dana ZIS. Hal ini dapat dilihat bahwa pendistribusian dana ZIS dapat 

memberikan kemaslahatan bagi anak-anak yatim piatu maupun masyarakat 

sekitarnya.17 

 

15 Nur Atika, ”Optimalisasi Strategi Pedrsngelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai 

Kesejahteraan Masyarakat”, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 

2017), h. 20. 

16 Dewi Mayang Sari, “Kajian Strategi Fundraising BAZIS Provinsi DKI Jakarta 

Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana ZIS”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2010), h. 90-91. 

17 Yumrotun khasanah, “Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, 

Infak, dan Sedekah Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS Bmt 

Muamalat Limpung”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015), h. vi. 
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5. Penelitian yang dilakukan Ikwanul Hakim Mahasiswa Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi 

“Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat Daerah 

(BAZDA) kabupaten Banten”. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dalam kesimpulannya 

mengatakan bahwa potensi zakat profesi di kabupaten Banten sebesar Rp. 

8.677.575.000. Adapun terkait dengan strategi penggalangan dana zakat yang 

digunakan di kabupaten Banten dengan mensosialisasikan Undang-Undang 

No 38 Tahun 1999, Perda No. 6 Tahun 2002, dan Instruksi Bupati No. 2 tahun 

2004 tentang seruan zakat menggunakan media massa dan buletin.18 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Fifin 

Kurniawati 

Strategi 

Pengumpulan 

Zakat, Infak dan 

Sedekah di 

Lembaga Amil 

Zakat Nasional 

Dompet Peduli 

Ummat Daarut 

Tauhid 

Yogyakarta. 

Adapun 

persamaannya 

dalam penelitian 

ini ialah sama-

sama meneliti 

terkait dengan 

strategi 

pengumpulan 

dana ZIS. 

a. Lokasi penelitian. 

b. Penelitian ini 

hanya membahas 

terkait dengan 

strategi 

pengumpulan ZIS 

dan tidak 

membahas 

strategi 

peningkatannya, 

serta berfokus 

pada teori yang 

dikemukakan oleh 

Abu Bakar dan 

Muhammad. 

 

18 Ikwanul Hakim, ” Strategi Pengumpulan Dana Zakat Profesi Badan Amil Zakat 

Daerah (BAZDA) kabupaten Banten”, Skripsi (Jakarta: UIN Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2011), h. i. 
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2. Nur Atika Optimalisasi 

Strategi 

Pengelolaan 

Zakat Sebagai 

Sarana Mencapai 

Kesejahteraan 

Masyarakat. 

Persamaannya 

penelitian ini 

juga meneliti 

tentang 

pengumpulan 

zakat. 

a. Lokasi penelitian. 

b. Penelitian ini 

menitikberatkan 

pembahasan 

hanya pada 

peningkatan 

perolehan zakat 

untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 

umat. 

3. Dewi 

Mayang 

Sari 

Kajian Strategi 

Fundraising 

BAZIS Provinsi 

DKI Jakarta 

Terhadap 

Peningkatan 

Pengelolaan Dana 

ZIS. 

Sama-sama 

meneliti terkait 

dengan strategi 

pengumpulan 

zakat. 

a. Lokasi penelitian. 

b. Penelitian ini juga 

hanya berfokus 

pada metode 

pengumpulan 

demi 

meningkatkan 

pengelolaan dana 

ZISnya. 

4. Yumrohatul 

Khasanah 

Mekanisme 

Penghimpunan 

dan 

Pendistribusian 

Dana Zakat, Infak 

dan Sedekah 

Untuk Anak 

Yatim Piatu Pada 

Bidang Sosial 

Baitul Maal di 

Penelitian ini 

juga meneliti 

terkait dengan 

pengumpulan 

ZIS. 

a. Lokasi penelitian. 

b. Penelitian ini 

berfokus pada 

mekanisme 

penghimpunan 

dan 

pendistribusian 

dana ZIS dan juga 

menitikberatkan 

pada strategi 
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KJKS BMT 

Muamalat 

Limpung. 

optimalisasi 

penghimpunan 

zakat. 

5. Ikhwanul 

Hakim 

Strategi 

Pengumpulan 

Dana Zakat 

Profesi Badan 

Amil Zakat 

Daerah (BAZDA) 

kabupaten 

Banten. 

Persamaannya 

adalah sama-

sama meneliti 

terkait dengan 

strategi 

pengumpulan 

dana zakat. 

a. Lokasi penelitian. 

b. Penelitian ini 

hanya berfokus 

pada peningkatan 

pengumpulan 

zakat profesi dan 

faktor 

penghambat 

pengumpulan ZIS. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sebuah penelitian ilmiah, tujuan dan manfaat penelitian sangat diperlukan. 

Hal ini akan menjadi tujuan penelitian dan patokan untuk digunakan sebagai 

khazanah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti membaginya sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui cara-cara strategis meningkatkan 

penghimpunan zakat, infak dan sedekah di kantor Amil Zakat, Infak dan Sedekah 

Muhammadiyah Cabang Gowa dan untuk mengetahui faktor pendukung serta 

faktor penghambatnya di dalam mengumpulkan zakat, infak dan sedekah di 

kabupaten Gowa. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman kepada peneliti 

terkait dengan strategi peningkatan pengumpulan ZIS pada LAZISMU Cabang 

Gowa. 

b. Bagi Institusi Zakat 

Diharapkan dapat menjadi sumber refleksi dan masukan yang berguna 

bagi lembaga zakat dalam melaksanakan program peningkatan penghimpunan 

dana zakat, infak dan sedekah. 

c. Pihak Lain 

Peneliti berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan dan juga bisa 

digunakan sebagai acuan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan 

strategi peningkatan pengumpulan ZIS. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Strategi 

1. Definisi Strategi 

Menurut William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch, strategi adalah suatu 

rancangan terpadu, komprehensif dan terintegrasi yang berusaha menghubungkan 

kelebihan-kelebihan lembaga dengan berbagai tantangan lingkungan serta 

dirancang untuk mencapai tujuan utama organisasi.1 Sedangkan Stephanie K. 

Marrus, mendefinisikan strategi sebagai sebuah proses penentuan rencana para 

pimpinan tertinggi yang berfokus pada tujuan jangka panjang instansi, disertai 

dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai.2 

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa strategi adalah keputusan tentang 

bagaimana tujuan lembaga bisa dicapai dengan efektif dan efisien, serta 

berorientasi jangka panjang. 

2. Fungsi Strategi 

Fungsi strategi menurut Assauri pada dasarnya ialah berupaya agar strategi 

yang disusun oleh suatu instansi dapat diterapkan secara efisien dan efektif. Jadi 

strategi berfungsi sebagai berikut:3 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang 

lain. 

 

1 Muhammad dan Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang: Madani, 2011), h 

91. 

2 Husein Umar, Strategi Manajemen In Action, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 

2011), h. 31. 

3 Sofjan Assauri, Manajemen Strategic Sustainble Compeytive Advantages, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 20160, h. 9. 
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b. Mengaitkan antara kekuatan atau kelebihan organisasi dengan peluang dari 

lingkungannya. 

c. Memanfaatkan keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang serta pada 

saat yang sama cari  peluang-peluang baru. 

d. Untuk menghasilkan sumber daya yang lebih banyak. 

e. Mengoordinasikan dan mengarahkan aktivitas organisasi atau perusahaan ke 

depan. 

f. Menanggapi serta bereaksi atas kegiatan atau aktivitas ke depan.  

3. Manfaat Strategi 

Pengembangan strategis dalam mengimplementasikan kinerja tugas utama 

serta fungsi manajemen dalam lingkungan organisasi diukur dengan nilai dan 

keunggulan-keunggulan perusahaan. Manfaat strategi bagi organisasi dapat dilihat 

dari seluruh proses pengukuran dan implementasi yang dilakukan. Menurut 

Kusnardi ada beberapa manfaat strategi bagi organisasi, diantarnya adalah:4 

a.  Berguna sebagai alat pengontrol, sehingga seluruh proses pencapaian tujuan 

strategi berlangsung terkendali. 

b. Sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, dan informasi 

serta cara respon perubahan dan perkembangan lingkungan operasionalnya, 

kepada semua pihak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. 

c. Meminimalkan atau bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan serta 

ketidaksesuaian dalam mencapai keunggulan yang ditujukan untuk mencapai 

tujuan strategis. 

d. Berguna sebagai sarana mempersatukan sikap bahwa keberhasilan sebuah 

organisasi atau lembaga bukan hanya pencapaian manajemen tertinggi, 

melainkan pencapaian oleh seluruh elemen organisasi. 

 

4 Kusnardi, Pengantar Manajemen Strategi, (Malang: Brawijaya, 2001), h. 216. 
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4. Strategi Pengumpulan ZIS 

Menurut Muhammad dan Abu Bakar, strategi dalam penghimpunan zakat, 

infak dan sedekah bisa dilaksanakan melalui 4 tahapan, yakni sebagai berikut:5 

a. Penentuan Segmen dan Target Muzakki atau Donatur 

Penentuan segmen dan target muzakki atau donatur bertujuan untuk 

memudahkan tugas Amil dalam mengumpulkan ZIS. Amil tidak terlibat langsung 

dalam proses pengumpulan zakat tanpa pengetahuan yang jelas tentang peta 

Muzakki dan Donatur. Pemetaan potensi ZIS membutuhkan data dan informasi 

yang komprehensif terkait dengan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan 

geografisnya umat islam. Aspek-aspek ini sangat diperlukan karena dapat 

membantu kita di dalam memahami kewajiban ZIS dan mensosialisasikan 

manfaatnya bagi perkembangan ekonomi masyarakat. 

b. Penyiapan SDM dan Sistem Operasi 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyiapkan SDM dan 

Sistem Operasi yakni: 

1) Menyusun dan memperbaiki  SDM yang memiliki moral dan kompetensi 

yang tepat. 

2) Memilih dan menempatkan pengurus-pengurus organisasi zakat yang 

mempunyai komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi 

zakat terutama di dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi 

organisasi zakat. 

3) Menetapkan sistem dan prosedur yang baik, mendukung kepatuhan terhadap 

standar operasional, menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi 

yang baik. 

 

5 Muhammad dan Abu Bakar, Manajemen Organisasi Zakat, (Malang: Madani, 2011), h 

96. 
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4) Memberikan pelatihan untuk seluruh pengurus-pengurus organisasi zakat 

tentang tata cara pengumpulan zakat.  

c. Membangun Sistem Komunikasi 

Hal terpenting di dalam membangun sistem komunikasi adalah penekanan 

terhadap pengembangan basis data, dimana yang menjadi sasaran utama dalam hal 

ini adalah orang-orang yang masuk dalam kriteria wajib zakat sehingga 

memungkinkan mereka mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara 

menyeluruh, adapun yang bisa dilakukan yakni dengan cara: 

1) Mengkomunikasikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan media 

yang tepat, seperti buletin organisasi yang lebih representatif dan lengkap 

agar memuat informasi yang lebih banyak. 

2) Membangun komunikasi yang masif, misalnya melaksanakan komunikasi 

mingguan dan komunikasi bulanan. 

3) Menjalin kerja sama dengan media-media masa, baik dengan koran lokal 

dan nasional, RRI, TVRI serta TV swasta.  

d. Menyusun dan Melakukan Pelayanan 

Kegiatan ini dilakukan harus tetap mengacu pada segmen dan target 

muzakki utama, sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih baik dan 

tepat untuk mereka. Pelayanan tersebut antara lain: 

1) Pelayanan secara individu dimana muzakki atau donatur membayar ZIS 

dengan menggunakan  mobile banking ataupun ATM. 

2) Pelayanan melalui layanan jemput ZIS, dimana amil langsung mendatangi 

muzakki atau donator secara langsung.  
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B. Penghimpunan 

1. Defenisi Penghimpunan 

Penghimpunan atau fundraising, dalam kamus bahasa inggris bisa 

diartikan sebagai pengumpulan uang. Keberlangsungan sebuah lembaga sangat 

bergantung dengan dana yang dikumpulkan demi membiayai program kerja serta 

operasionalnya. Pada umumnya fundraising biasanya dilakukan oleh lembaga-

lembaga atau organisasi nirlaba.6 

Kegiatan menggalang dana merupakan sebuah kegiatan ataupun aktivitas 

dalam rangka menghimpun dana ZIS serta sumber daya lainnya dari masyarakat 

baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan, yang akan diberikan  dan 

didayagunakan untuk mereka yang termasuk kedalam 8 (delapan) asnaf. 

2. Ruang Lingkup Penghimpunan 

Memahami substansi fundraising sangat penting di dalam memahami 

ruang lingkup penghimpunan. Adapun substansi dasar fundraising diantaranya 

yakni: 

a. Motivasi Donatur, merupakan serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan 

dan alasan-alasan yang mendorong donatur agar mengeluarkan hartanya. 

b. Program, merupakan aktivitas pemberdayaan mustahik atau aktivitas 

implementasi visi dan misi instansi yang menjadi sebab diperlukannya dan 

dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur untuk menyumbang. 

c. Metode fundraising, merupakan pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan 

sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari ummat.  

 

6 April Purwanto, Manajemen Strategi Fundraising Bagi Organisasi Zakat, (Yogyakarta: 

Teras, 2009), h. 11. 
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Kegiatan fundraising harus disikapi dengan serius dengan menggunakan 

strategi yang tepat oleh setiap lembaga pengelola zakat. Hal ini disebabkan 

keberlangsungan sebuah lembaga pengelola zakat sangat bergantung pada dana 

yang terkumpul dari masyarakat untuk operasional maupun di dalam menjalankan 

programnya. Sebab, lembaga pengelola zakat tidak akan mampu memperdayakan 

mustahik jika dana yang terkumpul dari masyarakat sangat minim. Sehingga pada 

akhirnya, lembaga pengelola zakat yang tidak berhasil melakukan fundraising, 

maka dapat mencam keberadaan lembaga tersebut.  

3. Tujuan Penghimpunan 

Menurut Anwar, fundraising merupakan aktivitas yang memiliki 

setidaknya lima tujuan utama, yakni:7 

a. Mengumpulkan Dana 

Tujuan utama dari pada fundraising adalah mengumpulkan dana. Dana 

tidak hanya dalam bentuk uang, namun juga dapat dalam bentuk barang maupun 

jasa yang memiliki nilai komersial. Apabila kegiatan fundraising tidak 

menghasilkan dana, berarti kegiatan fundraising itu dianggap gagal. Meskipun 

barangkali menghasilkan impact yang berbentuk selain dana. 

b. Mengumpulkan Donatur 

Kegiatan ini dimaksudkan agar memperbanyak donatur, sekaligus 

menambah jumlah penyumbang. Sehingga dana yang dikumpulkan diharapkan 

semakin banyak. 

c. Menghimpun Simpatisan atau Pendukung 

Tujuannya adalah supaya menjadi promotor atau informan positif terkait 

lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat dibutuhkan oleh sebuah 

 

7 M. Anwar Sari, Jurus Menghimpun Fulus Manajemen Zakat Berbasis Mesjid, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 25. 



19 
 

 

lembaga sebagai informan kepada bagi yang membutuhkan. Dengan adanya 

kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi 

yang akan sangat menguntungkan.  

d. Membangun Citra Lembaga 

Hal ini memungkinkan citra setiap orang untuk menilai lembaga dan pada 

akhirnya menunjukkan perilaku atau tindakan terhadap lembaga tersebut. Jika 

citra lembaga positif, maka ia mendukung, berempati, dan akhirnya menyumbang. 

Sebaliknya, jika citranya negatif, mereka menghindari, mengantisipasi, dan 

mencegah orang lain untuk menyumbang kepada lembaga tersebut. 

e. Memuaskan Donatur 

Kepuasan donor adalah tujuan akhir. Harus dirancang sebagai goal in the 

long run, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika para 

donatur senang, mereka menyumbangkan dananya ke lembaga tersebut. Jika 

mereka puas, mereka akan aktif memberikan informasi kepada orang lain tentang 

institusi tersebut. Secara tidak langsung, donatur yang puas adalah penggalang 

dana alami (tidak diminta, tidak ditunjuk, tidak dibayar). 

Di sisi lain, jika pendonor tidak puas, donasi akan dihentikan (tidak 

diulangi) dan menceritakan hal yang negatif kepada pihak lain terkait dengan 

lembaga tersebut. Karena tujuan penggalangan dana adalah untuk mempererat 

hubungan dengan para donatur, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga 

harus bertujuan untuk memuaskan donatur.  
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4. Metode Fundraising 

Terdapat banyak metode ataupun teknik di dalam melakukan kegiatan 

Fundraising, diantaranya adalah sebagai berikut:8 

a. Fundraising langsung (Direct Fundraising) 

Metode penggalangan dana langsung (direct fundraising), Muzakki terlibat 

aktif. Dimana proses interaksi antara muzakki dengan amil dapat terlihat langsung 

dan daya akomodasi terhadap respons muzakki dapat secara langsung dilakukan. 

Salah satu contohnya adalah muzakki dengan inisiatif sendiri mendatangi Badan 

Amil Zakat dalam memberikan dana zakatnya. Dengan demikian muzakki akan 

dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan 

disalurkan. 

b. Fundraising tidak langsung (Indirect Fundraising)  

Penggalangan dana tidak langsung (indirect fundraising) merupakan cara yang 

digunakan tanpa melibatkan partisipasi muzakki secara aktif. Bentuk fundraising 

terjadi melalui media perantara penghubung antara muzakki dengan amil zakat. 

Sehingga tidak ada interaksi dan daya akomodasi terhadap respons muzakki bisa 

seketika (langsung) dilakukan. Metode yang dilakukan mengarah pada 

pembentukan citra lembaga yang kuat, bentuk penggalangan dana yang dilakukan 

adalah melalui mediasi media antara muzakki dan amil zakat. Sehingga tidak ada 

interaksi dan daya akomodasi terhadap respon Muzakki bisa seketika (langsung) 

dilakukan. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga 

yang kuat dan komunikasi dengan Muzakki juga dapat diterima dengan adanya 

perantara tersebut. 

 

8 Uswatun Hasana, “ Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Swasta”, Jurnal 

Penelitian Ilmiah 3, no. 2 Desember (2015):  h. 231. 
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C. Zakat, Infak, Sedekah 

1. Pengertian Zakat 

Secara etimologi zakat memiliki beberapa arti yaitu nama’ berarti 

kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkahan dan tazkiyah 

yang artinya mensucikan. Sedangkan secara terminologi, zakat merupakan suatu 

harta tertentu yang hukumnya wajib untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang 

berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah SWT 

perintahkan. Keterkaitan antara makna bahasa dan istilah sangat erat 

hubungannya, dimana setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan berubah 

menjadi harta yang suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.9 

Zakat menurut fiqh merupakan suatu sedekah yang bersifat wajib 

berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus yaitu, telah mencapai haul dan nisabnya, 

serta diperuntukan untuk 8 (delapan) golongan asnaf.10 Adapun dasar hukum 

zakat yakni salah satunya terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 43 Allah berfirman:  

 ٤٣ وةَ وَاركَْعُوْا مَعَ الرماكِعيَْْ  وَاقَِيْمُوا الصملٰوةَ وَاٰتوُا الزمكٰ 
Terjemahanya: “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan 

rukuklah beserta orang yang rukuk”11 

Berdasarkan jenisnya ada 2 (dua) macam zakat, yakni Zakat Fitrah dan 

Zakat Mal. Berikut terkait dengan penjelasan dari kedua macam zakat tersebut. 

a) Zakat Fitrah 

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim 

setelah matahari terbenam akhir ramadhan. Jika dikeluarkan setelah shalat Idul 

fitri maka tidak dinamakan lagi sebagai zakat fitrah melainkan sama dengan 

 

9 Didin Hafidhudin,Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: Gema Insan Press, 

2008), h. 13. 

10 Siti Nur Hayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Salemba Empat, 

2014), h. 278. 

11 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Al-‘Aliyy), h. 7. 
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sedekah biasa. Oleh karena itu, lebih utama jika dikeluarkan di bulan suci 

ramadhan sebelum shalat idul fitri dimulai. 

Adapun takaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh perindividu yaitu 

sebesar 2,5 kg, sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya disebut oleh 

nash hadis yaitu: jewawut, kurma, gandum, zahir (anggur), danagit (semacam 

keju). Namun menurut madzhab Syafi’i bagi daerah atau negara yang 

makanannya selain makanan di atas, maka dibolehkan membayar zakat sesuai 

makanan pokok di wilayah tersebut.  

Berbeda halnya dengan madzhab Hambali dimana pembayaran zakat fitrah 

tidak hanya dengan makanan pokok, melainkan juga bisa dilaksanakan dengan 

cara membayar harganya dari makanan pokok yang biasa dimakan. Terkait 

dengan waktu pembayaran zakat fitrah mayoritas ulama sepakat bahwa waktu 

wajib membayar zakat fitrah ditandai dengan terbenamnya matahari di akhir bulan 

ramadhan, namun sah-sah saja bagi orang yang ingin mendahulukan 

membayarnya di awal bulan suci ramadhan.12 

b) Zakat Mal (Harta Kekayaan) 

Zakat mal merupakan harta yang dikeluarkan seorang muslim ketika telah 

memenuhi haul dan nisabnya. Secara bahasa Mal merupakan segala sesuatu yang 

dimiliki, dapat digunakan, dan ingin disimpan oleh setiap manusia. Menurut 

istilah syariah, boleh dimiliki dan dikuasai serta dapat digunakan menurut adat. 

Ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai zakat 

yaitu: 

1) Dapat dimiliki, dikuasai, dikumpulkan serta disimpan. 

2) Dapat dipergunakan seperti biasa.  

 

12 Abdullah Bin Abdurrahman Bin Jibrin, Panduan Praktis Rukun Islam, (Jakarta: Darul 

Ha, 2001), h. 159. 
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Berdasarkan menurut jenis harta yang dimiliki, yang wajib dikeluarkan 

zakatnya dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut: 

1) Zakat Emas, Perak dan Uang 

Emas dan perak di dalam syariat Islam dipandang sebagai aset yang sangat 

potensial/berkembang. Oleh karena itu, peleburan logam, souvenir, ukiran, dan 

lain-lain termasuk dalam kategori harta benda yang diwajibkan untuk dikeluarkan 

zakatnya. Salah satu dasar hukum atas diwajibkanya zakat harta berupa emas, 

perak dan uang terdapat di dalam Q.S at-Taubah/9: 35 

مْ فَذُوْقُ وْا  ى عَلَي ْهَا فِْ نََرِ جَهَنممَ فَ تُكْوٰى بُِاَ جِبَاهُهُمْ وَجُنُ وْبُُمُْ وَظهُُوْرهُُمِْۗ هٰذَا مَا كَنَ زْتُُْ لِِنَْ فُسِكُ ي موْمَ يُُْمٰ 
تُمْ تَكْنِزُوْنَ    ٣٥مَا كُن ْ

Terjemahanya: “(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan 
dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung 
mereka (seraya berkata) kepada mereka, “inilah harta bendamu yang kamu 
simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu 
simpan itu”13 

Adapun terkait dengan nisab emas dan mata uang emas lainnya yaitu 

sebesar 20 misqal, dimana 1 misqal = 4,25 gram. Sehingga 20 misqal sama 

dengan 85 gram emas murni. Sedangkan nisab perak dan mata uang perak lainnya 

adalah sebesar 200 dirham, 1 dirham = 2,975 gram. Sehingga 200 dirham setara 

dengan 595 gram perak murni. Adapun kadar yang harus dikeluarkan zakatnya 

yaitu sebesar 2,5% dan haulnya sudah mencapai 1 tahun.14  

2) Zakat Perusahaan dan Perdagangan 

Urudh adalah jamak dari kata ardh, artinya harta duniawi yang tidak abadi 

atau sesuatu yang fana. Selain itu, juga dianggap sebagai jamak dari kata `ardh, 

artinya barang-barang selain emas dan perak seperti rumah, jenis hewan, 

 

13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Al-‘Aliyy), h. 

153. 

14 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 

2010), h. 414. 
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tumbuhan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya yang dapat 

diperjualbelikan.  

Di sisi lain, zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan pada bisnis 

tidak hanya oleh individu tetapi juga oleh kelompok perusahaan seperti CV, 

perusahaan, koperasi dan PT. Adapun ketentuan zakat niaga adalah sebagai 

berikut: 

a. Sudah berjalan 1 tahun, Abu Hanifah berpendapat lebih kuat dan realistis yaitu 

dengan menggabungkan semua harta perdagangan pada awal atau akhir dalam 

1 tahun kemudian dikeluarkan zakatnya. 

b. Nisabnya yakni sebesar 85 gram emas murni. 

c. Adapun kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. 

d. Bisa dibayar dengan uang atau barang. 

e. Perhitungan: (modal yang diputar + keuntungan + piutang yang dapat 

dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.15 

3) Zakat Hasil Pertanian dan Hasil Perkebunan 

Hasil pertanian dan perkebunan adalah hasil tanaman atau hasil bumi yang 

bernilai ekonomis seperti biji-bijian, batang, sayur-sayuran, buah-buahan, 

tanaman hias, rerumputan dan daun-daunan. Adapun nisab zakat pertanian dan 

perkebunan setara dengan 5 wasq atau sebesar 750 kg. Jika hasil bumi 

mengandung bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum dan kurma, 

maka nisabnya adalah 750 kg hasil bumi.  

Tarif zakat hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau Sungai/mata 

air adalah sebesar 10%, dan apabila mengairinya dengan irigasi (dikenakan biaya 

tambahan) maka hanya dikeluarkan zakatnya  sebesar 5% saja.16 

 

15 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 415. 

16 Andri Soemitro, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. h. 115 
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4) Zakat Hasil Penambangan 

Ma’din (hasil tambang) adalah benda yang ada di dalam perut bumi dan 

memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, minyak 

bumi, batu bara dan lain-lain sebagainya. Adapun ketentuan nisabnya dikeluarkan 

seperti nisab zakat emas dan perak. Barang tambang tidak diberlakukan wajib 

zakat ketika dikelola oleh negara dan dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. 

Adapun zakatnya dikeluarkan setelah barang-barang tersebut dieksplorasi dan 

telah diproses, sedangkan kadarnya adalah sebesar 2,5%.17 

5) Zakat Ternak 

Ada beberapa jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yakni 

diantarnya unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Syaratnya hewan sudah 

mencapai nisab, mencapai haul, memelihara, memberi makan, tidak 

mempekerjakannya, tidak memberi makan hewan cacat atau tua (tidak bergigi), 

mendanai peternakan dapat mengurangi jumlah zakat ternak dan juga dapat 

membatalkan. 

Tabel 2.2 

NISAB ZAKAT UNTA 

NISAB ZAKAT 

5-9 1 ekor kambing 

10-14 2 ekor kambing 

15-19 3 ekor  kambing 

20-24 4 ekor  kambing 

25-35 1 ekor unta betina (sudah genap 1 tahun) 

36-45 1 ekor unta betina (sudah genap 2 tahun) 

 

17 BAZNAS, “Zakat Barang Tmbang dan Rikaz”, http//kabenrekang.baznas.go.id (15 

N0vember 2021). 
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46-60 1 ekor unta betina (sudah genap 3 tahun) 

61-75 1 ekor unta betina (genap 4 tahun) 

76-90 2 ekor unta betina (genap 2 tahun) 

91-120 2 ekor unta (genap 3 tahun) 

 

Tabel 2.3 

NISAB ZAKAT SAPI 

NISAB ZAKAT 

30-39 1 ekor sapi jantan/betina (genap 1 tahun) 

40-59 1 ekor sapi betina (genap 2 tahun) 

60-69 2 ekor sapi jantan (genap 1 tahun) 

70-79 2 ekor sapi betina dan 1 ekor jantan (genap 2 tahun dan 1 

tahun) 

80-89 2 ekor sapi betina (berusia 2 tahun) 

 

Tabel 2.4 

NISAB ZAKAT KAMBING 

NISAB ZAKAT 

40-120 1 ekor kambing dengan usia 2 tahun atau domba berumur 1 

tahun 

121-200 2 ekor kambing atau domba 

201-300 3 ekor kambing maupun domba 
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6) Zakat Profesi 

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan untuk pendapatan profesional 

(hasil profesional) ketika nisab tercapai. Pekerjaan yang dimaksud antara lain 

pegawai negeri atau pegawai swasta, konsultan, dokter, pejabat publik, akuntan, 

artis, pengusaha, dan profesi lainnya. Pendapat para ilmuwan yang sedang 

berkembang menunjukkan kesamaan antara zakat profesi dan zakat pertanian. 

Zakat pertanian dibayarkan ketika hasil diperoleh dalam waktu kurang dari 

setahun. Begitu pula dengan nisab yang berbobot 1.350 kg gabah atau sebesar 750 

kg beras. Zakatnya dibayarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan untuk 

kebutuhan, bukan total pendapatan. 18 

Berdasarkan pendapat ulama modern, tarif sekarang mirip dengan zakat 

emas dan perak, berdasarkan qiyas asy-syabah yaitu 2,5%. dalam hal haul dan 

nisab mirip dengan zakat pertanian. Di sisi lain, dari segi tarif, mirip dengan zakat 

emas dan perak. Adapun contoh perhitungannya yakni seorang PNS dengan gaji 

Rp. 5.500.000,00. Selanjutnya, dipotong kebutuhan dasar seperti sembako dan 

pinjaman / kontrak perumahan. Jika yang tersisa hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 

perbulan, jumlah untuk satu tahun adalah sebesar Rp. 36.000.000,00. Jika jumlah 

tersebut telah mencapai nisabnya, maka perhitungan zakat yang digunakan adalah 

2,5% x Rp. 36.000.000,00, = Rp. 900,000.00, 

7) Zakat Rikaz 

Rikaz merupakan harta karun yang tersembunyi dari zaman dahulu atau 

biasa disebut dengan harta karun. Harta ini termasuk aset yang ditemukan dan 

tidak ada yang mengklaim kepemilikannya. Adapun cara mengeluarkan zakatnya 

 

18 Rahman Ambo Masse, Rukiah dan Wahyuni, “Konsep Keadilan  Dalam Zakat 

Peranian Dan Zakat Profesi”, Banco 1,  no. 2 November (2019): h. 92. 
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tidak perlu menunggu sampai 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi 

langsung dikeluarkan pada saat didapat dan dikeluarkan sebesar 20%.19 

2. Pengertian Infak 

Secara bahasa, infak adalah pemberian (sumbangan), tetapi secara istilah 

adalah membelanjakan kekayaan atau pendapatan untuk sebuah kepentingan yang 

telah ditentukan oleh syariat. Infak juga berarti mendonasikan harta yang 

diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain semata-mata hanya mengharap 

ridha-Nya. Oleh karena demikian, infak merupakan bentuk pentashafuran harta 

sesuai dengan tuntutan agama. Selain itu infak juga diartikan sebagai sesuatu yang 

dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya atas dasar sukarela 

yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemashlahatan umat.  

Melalui al-Qur’an Allah SWT menganjurkan kepada setiap muslim agar 

supaya menafkahkan sebagian harta yang diperolehnya menurut kemampuannya. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S ali-Imran/3: 134 yang berbunyi: 

ُ يُُِ  اءِ وَالْكَاظِمِيَْْ الْغَيْظَ وَالْعَافِيَْْ عَنِ النماسِِۗ وَاللّٰ  اءِ وَالضمرمۤ َۚ   المذِيْنَ يُ نْفِقُوْنَ فِِ السمرمۤ
 ١٣٤بُّ الْمُحْسِنِيَْْ
Terjemahanya: “(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang 

waupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 
(kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan”20 

Infak bukanlah sebuah ibadah wajib melainkan hanya sunah, karena dalam 

mengeluarkan infak tidak mengenal haul dan nisab. Oleh karena demikian, setiap 

muslim boleh mengeluarkannya tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilannya.  

3. Pengertian Sedekah 

Sedekah secara bahasa berarti kejujuran atau kebenaran, sedangkan secara 

istilah sedekah merupakan harta atau non harta yang diberikan oleh seorang atau 

 

19 Andri Soemitro , Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 

2010), h. 419. 

20 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Al-‘Aliyy), h. 

51. 
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badan usaha kepada orang lain diluar dari zakat. Arti dari sedekah adalah wujud 

pengabdian seorang pemberi, orang yang bersedekah adalah orang yang 

membenarkan pengakuannya sebagai orang yang bertakwa melalui amal 

perbuatan positif kepada orang lain, baik berupa materi ataupun non materi.21 

Adapun yang menjadi salah satu dasar hukum sedekah ialah diantaranya 

didalam Q.S al-Baqarah/2: 195 yang berbunyi:  

 ١٩٥ اللّٰ َ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَْْ  نم وَانَْفِقُوْا فِْ سَبِيْلِ اللّٰ ِ وَلَِ تُ لْقُوْا بِِيَْدِيْكُمْ اِلََ الت مهْلُكَةِۛ  وَاَحْسِنُ وْاۛ  اِ 
Terjemahanya: “Dan Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan 
berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”22 

Pada dasarnya memberi sedekah hukumnya sunah muaqqad. Namun 

hukumnya bisa menjadi wajib pada kondisi tertentu. Salah satu contohnya adalah 

Ahmad sedang lapar, lalu dia mendatangi Abdullah untuk meminta sedekah dalam 

situasi yang sangat krisis dan Ahmad memiliki sesuatu yang sangat 

dibutuhkannya maka Ahmad harus memberikan kepadanya. Seandainya Ahmad 

tidak memberi, maka nyawa Abdullah bisa terancam, maka hukumnya menjadi 

wajib untuk membantunya.23 

Jadi dapat dilihat perbedaan makna antara infak dan sedekah yang terletak 

pada bendanya. Infak berkaitan dengan amal material, sedangkan sedekah 

berkaitan dengan amal baik yang wujudnya material maupun non-material, 

misalnya di dalam pemberian uang, tenaga, atau jasa, menahan diri tidak berbuat 

 

21 Muhammad Sanusi, The Power Of sedekah, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 

2009), h. 8. 

22 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Al-‘Aliyy), h. 

23. 

23 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di 

Indonesia, (Edisi I, Cet I; Jakarta: Kencana Pranada Group,2006), h. 119. 
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kejahatan, menyingkirkan duri di jalanan, mengucap takbir, tahlil dan tahmid, 

serta yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain.24 

D. Rukun dan Syarat ZIS 

Seperti yang telah kita ketahui, ada unsur perbuatan hukum yang harus 

dipenuhi agar perbuatan hukum disebut sah. Demikian pula unsur-unsur tersebut 

harus dipenuhi di dalam zakat, infak, dan sedekah. Unsur-unsur inilah yang 

disebut syarat dan berguna untuk zakat, infak, dan sedekah ketika rukun-rukunnya 

dipenuhi. Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang 

harus dipenuhi pula. 

1. Rukun dan Syarat Zakat 

Ada beberapa rukun dan syarat dalam zakat, yaitu sebagai berikut:25 

a. Syarat pembayar zakat 

Syarat pembayar zakat adalah orang atau kelompok milik muslim dan 

wajib mengeluarkan zakat jika ada kelebihan harta serta telah memenuhi syarat-

syarat tertentu.  

b. Syarat bagi harta yang di zakatkan 

1) Kepemilikan yang jelas, legal atau halal dan juga baik 

Di sini kita dapat mengartikan seseorang yang memiliki kekuatan penuh 

dari pemiliknya, baik kekuatan untuk menggunakan maupun kekuatan untuk 

menikmati hasilnya. Menurut H.R. Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW berkata 

“Allah tidak menerima zakat dari harta yang tidak sah”. Harta yang tidak halal 

adalah harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal atau dengan cara yang 

 

24 Achmad Arif Budiman, Good Governance pada Lembaga ZISWAF, (Semarang: 

Lembaga Penelitian  IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 34-35. 

25 Elsa Kartika, Pedoman Pengelolaan Zakat, (Semarang: UNNES Press, 2006), h. 16. 
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dilarang oleh agama. Adapun contohnya termasuk korupsi, perjudian, penipuan, 

pencurian, perzinahan, dan lain sebagainya. 

2) Berkembang 

Harta itu bertambah, baik secara alami maupun bertambah atas usaha 

manusia. Adapula yang menyebut harta yang berkembang adalah harta yang 

produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara nyata maupun 

tidak, secara nyata dapat diartikan berkembang melalui pengembangan usaha, 

perdagangan, saham dan lain-lain, sedangkan berkembang tidak nyata yakni harta 

tersebut memang berpotensi untuk berkembang.  

3) Kelebihan dari kebutuhan pokok 

Harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan bagi diri sendiri maupun keluarga, untuk hidup wajar sebagai 

manusia. 

4) Bersih dari hutang 

Harta yang dimiliki itu bersih dari  hutang, baik hutang kepada Allah 

(nadzar) maupun hutang kepada sesama manusia.  

5) Mencapai nisab 

Harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah (kadar minimal 

yang dikeluarkan zakatnya) nisab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib 

yang dizakati atau tidak dizakati.  

6) Mencapai nasab dan haul  

Harta tersebut telah mencapai waktu tertentu yakni 1 tahun atau setiap kali 

mendapatkan harta yang disyaratkan, cukup setahun nisabnya adalah binatang 

ternak, emas, perak, binatang perniagaan. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan 

haulnya tiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan yang setiap tahun mendapatkan dan 

barang temuan ketika ditemukan. 
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2. Rukun dan Syarat Infak 

Adapun beberapa rukun dan syarat infak antara lain yaitu:26 

a. Penginfak atau orang pemberi infak 

Ada beberapa syarat penginfak yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: 

1) Memiliki apa yang diinfakkan, 

2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan, 

3) Orang yang dewasa atau sudah baligh, dan bukan anak-anak  yang kurang 

kemampuan, 

4) Tidak dipaksakan, karena infak adalah akad yang mengharuskan adanya 

keridhaan dalam keabsahannya.  

b. Orang yang diberi infak 

Adapun syarat bagi orang yang diberi infak diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1) Orang yang diberi infak benar-benar ada pada saat infak diberikan. 

2) Sudah baligh, maksudnya adalah orang yang diberi infak adalah orang 

dewasa atau sudah baligh, namun apabila masih anak-anak ataupun orang 

gila, maka harus diberikan kepada walinya. 

c. Harta yang diinfakkan 

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi harta yang diinfakkan, 

diantaranya adalah: 

1) Harta yang diinfakkan betul-betul ada, 

2) Harta yang berharga atau bernilai. 

3) Zatnya bisa dimiliki, maksudnya adalah yang diinfakkan merupakan 

sesuatu yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan dapat dipindah 

 

26 Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, Zakat 1001 Masalah Zakat dan Solusinya, 

(Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), h. 40. 



33 
 

 

tangankan hak kepemilikannya. Maka tidak sah menginfakkan air di 

sungai, ikan di laut, atau burung di udara, 

4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan 

tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi sesuatu yang 

diinfakkan wajib hukumnya untuk dipisahkan dan diserahkan kepada yang 

diberi infak sehingga menjadi hak miliknya.   

3. Rukun dan Syarat Sedekah  

Sedekah memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi 

pula sebagaimana zakat dan infak. Adapun rukun dan syarat tersebut adalah 

sebagai berikut:27 

a. Pemberi, syaratnya adalah harus orang yang memiliki harta benda tersebut. 

b. Orang yang diberi atau penerima sedekah, syaratnya orang tersebut berhak 

memilikinya. Sehingga hukumnya tidak sah memberi kepada anak yang masih 

dalam kandungan ibunya ataupun memberikannya kepada binatang, sebab 

kedua-duanya tidak berhak memiliki sesuatu. 

c. Ijab dan qabul atau pernyataan serah terima, ijab merupakan pernyataan 

pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan 

penerimaan dari orang yang mendapatkan pemberian, dalam hal ini ialah 

sedekah.. 

d. Harta yang diberikan, adapun syarat-syaratnya adalah sesuatu yang 

dibenarkan dan halal, serta dapat diperjualbelikan. 

 

27 Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 

h. 159. 
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E. Lembaga Pengelola ZIS 

Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan berpendapat bahwa organisasi 

pengelola zakat merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan 

dana zakat, infak dan sedekah. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ) merupakan dua lembaga resmi yang diakui di Indonesia dalam 

mengelola dana zakat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat.28 

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah bagian dari pada BAZNAS yang 

merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu 

pengumpulan zakat. UPZ biasanya terdapat di Kecamatan maupun Kelurahan. 

Sedangkan LAZNAS adalah suatu instansi atau lembaga yang diberikan hak 

dalam pengelola zakat yang didirikan oleh masyarakat dan diresmikan oleh 

pemerintah. 

Adapun dana yang dikelola lembaga pengelola zakat yaitu ada 4 macam, 

diantaranya adalah sebagai berikut:29  

1. Dana Zakat 

Dana zakat dibagi menjadi dua bagian yakni, zakat fitrah dan zakat mal. 

Dalam hal akuntansi, zakat diberikan oleh muzakki kepada badan pengelola zakat 

tanpa ada permintaan khusus melainkan atas dasar kewajiban yang harus 

dikeluarkan muzakki. 

2. Dana Infak dan Sedekah 

Badan administrasi zakat menganggap dana infak dan sedekah sama untuk 

tujuan akuntansi. Artinya, infak dan sedekah yang diberikan oleh pemberi zakat 

kepada pemerintah zakat dengan tanpa syarat. 

 

28 Saefudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi, h. 3 

29 Hartanti Widodo dan Teten Kusniawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk 

Organisasi Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2001), h. 6. 
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3. Dana Wakaf 

Menurut ulama Abu Zahra wakaf merupakan perbuatan mencegah atau 

menahan tasaruf (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada 

pihak lain dengan tujuan berbuat kebaikan.  

4. Dana Pengelola 

Dana pengelola yang dimaksudkan merupakan dana hak Amil yang 

dipergunakan untuk mendanai operasional suatu lembaga. Dana ini bersumber 

dari hak amil dan dana zakat, dan bagian tertentu dari dana infak dan sedekah 

serta sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.  

BAZNAS dan LAZNAS merupakan lembaga pengelola dana dari 

masyarakat yang harus melakukan transparansi di dalam laporan keuangannya, 

serta mempunyai akuntansi dan manajemen yang baik dan memberikan 

kebermanfaatan bagi organisasi. Sebabnya dana yang dikelola adalah dana dari 

masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat.  

Pada zaman Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan Umar bin Abdul 

Aziz, zakat berperan optimal sebagai penampung cadangan dan bisa dicairkan 

dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat 

baik untuk perbaikan infrastruktur maupun suprastruktural. Peran zakat pada saat 

itu dapat optimal karena beberapa alasan:30   

1. Memiliki rujukan yang jelas yakni al-Qur’an dan al- Hadis. 

2. Pengelola yang jujur serta dapat dipercaya. 

3. penegakan hukum berjalan dengan baik. 

4. Kesadaran masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

 

30 Naharus Surur, Harapan HOZ terhadap Pengelolaan Zakat di Indonesia, (Jakarta: 

Forum Zakat, 2006), h. 156. 
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Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa, pengelolaan zakat harus di kelola 

oleh amil yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan 

zakat yang memadai, memiliki waktu yang cukup untuk mengelola, misalnya 

untuk melakukan sosialisasi kepada muzakki dan mustahik, dan penyaluran yang 

tepat sasaran, serta pelaporan yang transparan.31 

Proses akselerasi pembangunan zakat di Indonesia dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yakni32 

1. Memaksimalkan sosialisasi tentang zakat, 

2. Membangun citra lembaga zakat yang profesional dan terpercaya, 

3. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memperjuangkan 

perkembangan zakat di Indonesia, 

4. Memperbaiki dan menyempurnakan aturan  zakat di Indonesia, 

5. Membangun data base nasional tentang mustahik dan muzakki, sehingga dapat 

dengan mudah mengetahui peta penyebarannya secara cepat, 

6. Membuat standarisasi mekanisme operasional BAZNAS dan LAZNAS 

sebagai parameter kinerja keduanya, 

7. Memperkuat sinergitas antar lembaga zakat, 

8. Menciptakan serta membangun sistem zakat nasional yang mandiri dan 

profesional. 

 

31 Didin Hafidhuddin, The Powe of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia 

Tenggara, (Malang: UIN Malang Press,2008), h 97. 

32 Didin Hafidhuddin, The Powe of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia 

Tenggara, h. 102. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian dilakukan 

melalui kerja lapangan. Kerja lapangan itu sendiri adalah survei rinci dari unit 

sosial tertentu.1 Peneliti secara langsung turun ke lapangan yang menjadi objek 

penelitian sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan data. 

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Cabang Gowa Jl. Balla Lompoa, 

Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan, 92111.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi. 

Adapun makna fenomenologi adalah cara agar mendapatkan pengetahuan baru 

atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah yang logis, 

sistematis, kritis, dan bukan atas dasar praduga. Pada dasarnya pendekatan 

fenomenologi berusaha menjelaskan atau mengungkapkan dan mempelajari serta 

memahami suatu fenomena pengalaman berbasis kesadaran yang terjadi pada 

individu.2 

Oleh karenanya, secara bertahap peneliti melakukan survei lapangan 

secara untuk memantau kegiatan LAZISMU Cabang Gowa terkait dengan strategi 

penghimpunan dana zakat, infak dan sedekahnya. Sehingga peneliti memperoleh 

informasi-informasi yang berdasarkan fakta di lapangan bukan atas dasar praduga. 

 

1 Sudrman Damin, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 55. 

2 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

h. 4. 
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Tujuannya adalah memberikan gambaran yang akurat tentang 

karakteristik, situasi, dan gejala individu, kelompok, atau untuk menentukan 

apakah ada hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.3 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan salah satu data yang didapatkan dari hasil 

wawancara langsung dengan pemangku kepentingan.4 Adapun narasumber di 

dalam penelitian ini ialah para pengurus, muzakki serta mustahik LAZISMU 

Cabang Gowa. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh peneliti data primer atau pihak lain. Adapun data yang 

diperoleh pada penelitian ini meliputi dokumen, catatan, laporan serta arsip yang 

berkaitan dengan penelitian.5  

D. Metode Pengumpulan Data 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan 3 (tiga) metode. Ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Observasi 

Untuk menghindari terjadinya pemalsuan data, maka peneliti secara 

langsung mengamati subjek survei, mengumpulkan data, memperoleh hasil yang 

 

3 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 

h. 5. 

4 Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), h. 

82. 

5 Husein Umar, Research Method’s Finance and Banking, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 

2002), h. 82. 
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diinginkan, serta melengkapi penulisan. Sehingga peneliti bisa mendapatkan data 

sesuai dengan keadaan saat itu. 

2. Wawancara 

Panduan wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi dari narasumber dengan cara peneliti melakukan kegiatan tanya jawab 

dengan narasumber secara langsung. Sebab wawancara pada dasarnya merupakan 

tahapan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari narasumber yang 

berkaitan dengan penelitian.6 

3. Dokumentasi 

Kegiatan mencari data terkait dengan variabel yang berupa catatan, 

dokumen, notulen, agenda, dan data lainya adalah merupakan sebuah metode 

dokumentasi.7 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat terpenting yang dibutuhkan untuk 

mengumpulkan data di lapangan. Tindakan  mencerminkan arti sebenarnya dari 

penelitian, karena pengumpulan data pada dasarnya dilakukan melalui kegiatan 

operasional. Data adalah perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja 

diselidiki dan dikumpulkan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau kegiatan 

lainnya. Kemudian data yang diperoleh melalui survei tersebut nantinya akan 

diproses kembali menjadi sebuah informasi. 

Oleh karena itu dalam pengumpulan data sangat diperlukan beberapa alat 

yang bisa dijadikan sebagai alat untuk memperoleh data yang cukup valid, benar, 

akurat, dan tepat.  

 

6 Husein Umar, Research Method’s Finance and Banking, h. 116. 

7 Suharisimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), h. 231. 
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Adapun di dalam pengumpulan penelitian kualitatif ada beberapa alat yang 

bisa digunakan yakni antara lain:8 

1. Panduan Wawancara, 

2. Alat Tulis, 

3. Narasumber (Pemberi informasi yang akan diwawancara), 

4. Dokumen atau Literatur yang berhubungan dengan penelitian, 

5. Handphone dapat dijadikan untuk alat dokumentasi, merekam hasil 

wawancara dalam bentuk audio atau video.  

F. Tekhnik Pengelolaan dan Analisis Data 

Sugiyono berpendapat bahwa, analisis data merupakan sebuah tahapan 

pencarian dan penyuntingan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke 

dalam pola, memilih hal-hal penting dan dipelajari serta membuatkan kesimpulan 

sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.9 

Penelitian ini menggunakan alat analisis SWOT untuk menentukan posisi 

LAZISMU Cabang Gowa. Analisis SWOT merupakan alat analisis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi faktor secara sistematis sehingga dapat 

merumuskan strategi lembaga yang sesuai dengan visi, misi sasaran serta 

kebijakan organisasi. Analisis ini adalah sebuah strategis di dalam proses 

pengambilan keputusan yang didasari pada logika agar dapat memaksimalkan 

kekuatan (strenghts) dan peluang (opportunities). Sehingga meminimalkan 

kelemahan dan ancaman di masa yang akan datang.10 

 

8 Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 372. 

9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018), h. 224. 

10 Andi Zulfikar Darussalam dkk, “Teknologi Finansial Islam Menuju Kemajuan 

Perbankan Islam di Indonesia”, Jurnal Nisbah 4, no. 2 (2018): h. 176. 
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Pengembangan misi, tujuan strategis, dan kebijakan perusahaan saling 

berkaitan dengan proses pengambilan keputusan strategis. Perencana strategis 

perlu menganalisis faktor-faktor strategis seperti kekuatan, kelemahan, peluang, 

serta ancaman organisasi dalam keadaan yang terjadi sekarang, hal ini disebut 

analisis situasional.11 

Kombinasi antara faktor internal dengan eksternal sangat menentukan 

kinerja organisasi. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan didalam analisis 

SWOT. Analisis SWOT merupakan singkatan dari lingkungan internal “Strenghts 

dan weaknesses” serta lingkungan eksternal “Opportunuties dan Threats” yang 

dihadapi dunia bisnis. Robinson dan Pearce mendefinisikan dan menjelaskan 

unsur-unsur analisis SWOT yang dijelaskan sebagai berikut:12 

a. Strength (kekuatan) merupakan kemampuan khusus yang memberikan 

keunggulan komparatif terhadap perusahaan di pasar. Adapun ruang 

lingkupnya mencakup faktor SDM, organisasi, keterampilan, modal, dan 

faktor peralatan seperti lokasi dan sistem informasi. 

b. Weakness (kelemahan) adalah keterbatasan baik dari segi faktor SDM, faktor 

sumber daya organisasi dan faktor perlengkapan seperti yang dijelaskan pada 

unsur kekuatan sebelumnya. 

c. Opportunities (peluang) adalah situasi yang menguntungkan di lingkungan 

perusahaan. Cakupannya meliputi faktor lingkungan makro dan industri, 

identifikasi segmen pasar, perubahan kondisi ekonomi, investasi teknologi, 

dan peningkatan taraf hidup masyarakat. 

 

11 Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, (Cet. VII; Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 18-19. 

12 Pearce and Robinson, Manajemen Strategic, (Cet.I; Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), h. 

29. 
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d. Treats (ancaman) merupakan kerugian yang signifikan dalam lingkungan 

bisnis, termasuk adanya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang melambat, dan 

globalisasi ekonomi global.  

Beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan, antara lain sebagai 

berikut:13 

a. Strategi SO (Strengths-Opportunities), strategi ini digunakan dengan 

memanfaatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Penyusunan strategi 

peningkatan pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan memanfaatkan potensi 

secara optimal. Oleh karena itu, strategi ini digunakan untuk menarik 

keuntungan dan peluang yang ada di lingkungan eksternal.  

b. Strategi ST (Strengths-Treats), strategi ini dilakukan dengan menggunakan 

kekuatan demi menghindari ancaman. Strategi peningkatan pengumpulan dana 

ZIS, akan dirancang atas dasar penggunaan kekuatan yang dimiliki LAZISMU 

Cabang Gowa yang berguna dalam mengatasi ancaman. Sehingga strategi ini 

digunakan untuk menghindari ancaman yang akan datang dari luar organisasi 

atau lembaga dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya. 

c. Strategi WO (Weaknesses-Opportunities), Strategi yang akan digunakan 

dengan cara meminimalisir kelemahan yang dimiliki agar supaya tetap bisa 

memanfaatkan peluang. Strategi ini diimplementasikan berdasarkan  

pemanfaatan peluang internal yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan 

yang ada. Analisis peluang internal diharapkan mampu menghasilkan strategi 

dalam penyusunan strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS pada 

LAZISMU Cabang Gowa di kabupaten Gowa dengan meminimalkan 

kelemahan secara tepat. 

 

13 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi Yang Kreatif dan Anallisis Kasus Integrated 

Marketing Communciation, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 31. 
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d. Strategi WT (Weaknesses-Treats), strategi ini digunakan dengan cara 

mengurangi kelemahan sekaligus menghindari ancaman agar tetap bertahan. 

Oleh karena itu, analisis SWOT harus dilakukan berdasarkan penjelasan 

dalam matriks, oleh karena analisisnya terhadap strategi peningkatan 

pengumpulan dana ZIS bisa digambarkan kedalam tabel berikut: 

Tabel 2.1  

Matriks SWOT 

 

 

 

 

 Internal  

Eksternal 

 

Strenght/Kekuatan 

 

 

Weakness/Kelemahan 

 

 

Opportunity/Peluang 

Strategi SO 

Sebuah strategi yang 

menggunakan kekuatan 

untuk menangkap 

peluang. 

 

Strategi WO 

Strategi yang berusaha 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkan 

peluang. 

 

 

 

Treat/Ancaman 

Strategi ST 

Strategi ini memakai 

kekuatan untuk 

menghindari ancaman. 

Strategi WT 

Strategi yang 

meminimalkan kelemahan 

sekaligus menghindari 

ancaman. 
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Fungsi analisis SWOT ialah menganalisis kekuatan dan kelemahan dengan 

menyelidiki kondisi internal, dan menganalisis peluang dan ancaman dengan 

menyelidiki kondisi eksternal. Bagi para pemangku kepentingan SWOT berguna 

untuk menentukan tujuan atau sasaran berdasarkan kualitas internal maupun 

eksternal. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan wawancara dengan beberapa pengurus LAZISMU Cabang 

Gowa untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 

yang dimiliki oleh LAZISMU Cabang Gowa. 

2. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat data kuesioner IFAS 

dan EFAS untuk disebarkan ke pengurus LAZISMU Cabang Gowa 

dan muzakki/donaturnya untuk mendapatkan penilaian. 

3. Kemudian selanjutnya peneliti menghitung hasil penilaian dari data 

kuesioner yang telah disebarkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

nilai bobot, rating, serta skor yang dimiliki LAZISMU Cabang Gowa. 

4. Selanjutnya peneliti membuat diagram analisis SWOT untuk 

mengetahui posisi LAZISMU Cabang Gowa. 

5. Terakhir peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis SWOT 

variabel IFAS dan EFAS. 

Berikut ini adalah rumus di dalam menentukan nilai bobot, rating dan skor 

dari faktor IFAS dan EFAS: 

1. Rumus bobot =   total jumlah jawaban responden 

                           total pengolahan data kuesioner 

2. Rumus rating =  total jumlah jawaban responden 

                                      jumlah responden 

3. Rumus skor   =  bobot × rating  
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G. Validasi Data 

Untuk menghindari kesalahan dalam data yang dianalisis, peneliti 

menggunakan uji validasi atau teknik triangulasi dan keabsahan data. Triangulasi 

merupakan sebuah teknik validasi data yang menggunakan sumber selain data 

untuk memvalidasi atau membandingkannya dengan data yang ada. Teknik 

triangulasi ini menggunakan berbagai teknik untuk mengecek data dari sumber 

atau rujukan  yang sama dengan teknik yang berbeda.  

Peneliti menguji validitas data dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan wawancara dan membandingkannya dengan data observasi dan 

dokumen. Jika data berbeda dari ketiga metode pengujian kredibilitas, peneliti 

mendiskusikan lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memastikan 

bahwa data tersebut diyakini benar atau semuanya benar untuk perspektif yang 

berbeda.14 

Ada tiga macam cara triangulasi yakni dengan menggunakan sumber data, 

metode, dan teori. Oleh karenanya, survei dilakukan dengan cara menggunakan 

metode yang berbeda untuk memverifikasi keandalan data dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan pengecekan dari berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai 

pengurus LAZSIMU. 

1. Mengajukan berbagai pertanyaan, 

2. Mengecek berbagai sumber data yang ada, 

3. Memverifikasi keandalan data dengan menggunakan berbagai metode yang 

berbeda. Oleh Karen itu, maka peneliti melakukan pengecekan dari berbagai 

sumber yaitu dengan mewawancarai pengurus LAZSIMU Cabang Gowa. 

 

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: IKAPI, 2017), h. 273. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Profil LAZISMU Cabang Gowa 

1. Sejarah LAZISMU 

LAZISMU merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan oleh 

Muhammadiyah. Adapun tujuan didirikannya LAZISMU yaitu untuk melakukan 

pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, 

infak, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan maupun 

lembaga/instansi lainnya.  

Didirikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 2002, 

selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai 

Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457 tanggal 21 November 2002.1 

Berdirinya LAZISMU di latar belakangi oleh dua faktor. Adapun faktor 

yang pertama, indeks pembangunan manusia yang sangat rendah dan tingkat 

kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh tatanan keadilan sosial 

yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu berkontribusi di dalam mendorong 

keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. 

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, 

memiliki potensi zakat, infak dan sedekah yang terbilang cukup tinggi. Namun, 

potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal 

 

1 Muhammadiyah. “Profil Lazis Muhammadiyah”. Situs Resmi Muhammadiyah 

http//Lazismu.org (19 Juli 2022). 
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sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan 

yang ada.2 

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat 

dengan manajemen modern yang dapat mengantarkan zakat menjadi bagian dari 

penyelesain masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. 

Budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU berusaha 

mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Seiring berjalannya 

waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Melalui spirit kreativitas dan 

inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan 

yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang 

berkembang.  

LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini dalam operasional 

programnya, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang terbesar diseluruh 

provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program 

pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara 

cepat, terfokus dan tepat sasaran. 

2. Visi dan Misi 

Visi:  

“Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya”  

Misi:  

a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan 

transparan. 

 

2 Muhammadiyah. “Profil Lazis Muhammadiyah”. Situs Resmi Muhammadiyah 

http//Lazismu.org (19 Juni 2022). 
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b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif. 

c. Optimalisasi pelayanan donatur.3 

3. Kebijakan Strategis  

LAZISMU dalam kebijakan strategisnya lebih memfokuskan pada tiga 

program pendayagunaan produktif yaitu sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 

b. Pengembangan Pendidikan. 

c. Pelayanan Sosial dan Dakwah .4 

4. LAZISMU Cabang Gowa  

LAZISMU Cabang Gowa mulai beroperasi pada tanggal 5 juni 2016 M. 

Hal ini berdasarkan SK dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gowa 

No.34/KEP/II.0/D/2016 tanggal 25 Rajab 1437 H/03 Mei 2016 M Tentang 

Penetapan Anggota Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah 

Muhammadiyah kabupaten Gowa.5 

 

 

 

 

 

 

 

3 Muhammadiyah. “Profil Lazis Muhammadiyah”. Situs Resmi Muhammadiyah 

http//Lazismu.org (19 Juni 2022). 

4 Muhammadiyah. “Profil Lazis Muhammadiyah”. Situs Resmi Muhammadiyah 

http//Lazismu.org (20 Juni 2022). 

5 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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5. Budaya Kerja  

LAZISMU Cabang Gowa memiliki beberapa budaya kerja yakni sebagai 

berikut: 

a. Amanah,  

b. Profesional,  

c. Transparan,  

d. Melayani,  

e. Kreatif, dan  

f. Inovatif.6 

6. Slogan  

Adapun slogan LAZISMU yaitu, “Memberi untuk Negeri”.7 

7. Warna Identitas  

LAZISMU memiliki warna kelembagaan, yakni orange brilian sebagai 

identitasnya.8 

8. Kantor  

Lokasi LAZISMU Cabang Gowa berada di Jl. Balla Lompoa No. 22, 

kelurahan Sungguminasa, kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. Call Center (Tlp/SMS/WA): +62 852-9914-3360, +62 812-4167-6636. 

Facebook (FB): Lazismu Kabupaten Gowa. Email: 

lazismu.gowa2015@gmail.com.9 

 

6 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

7 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

8 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

9 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

mailto:lazismu.gowa2015@gmail.com
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9. Program LAZISMU Cabang Gowa  

1) Program Pemberdayaan Bidang Pendidikan 

a. Save Our School  

Program ini merupakan bentuk program penyelamatan sekolah/madrasah 

terpadu yang menggabungkan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan 

sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian 

beasiswa kepada anak yatim dan siswa dari keluarga kurang mampu.  

Ada beberapa bentuk program dalam hal ini, di antaranya sebagai berikut:  

1) Bantuan renovasi sekolah. 

2) Bantuan peralatan sekolah. 

3) Bantuan penyelasain pendidikan. 

4) Bantuan guru honorer. 

5) Pelatihan/workshop.10 

b. 1000 Sarjana  

Program ini merupakan pemberian beasiswa berprestasi bagi anak-anak 

berprestasi lulusan SLTA dan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan S1 dan 

S2.11 

c. Gerakan Orang Tua Asuh  

Program ini bertujuan untuk menjamin kelansungan pendidikan anak-anak 

yang kurang mampu melalui sistem beasiswa pengasuhan. Adapun bentuk dari 

program ini adalah pemberian beasiswa kepada sasaran dalam jangka panjang 

 

10 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

11 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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agar mampu menyelesaikan pendidikannya serta dapat melanjutkan kejenjang 

lebih tinggi. 

Pemberian beasiswa pengasuhan berupa jaminan biaya pendidikan yang 

meliputi pembiayaan transportasi, perlengkapan sekolah (sepatu, seragam, dan 

lain sebagainya), buku pelajaran dan subsidi biaya pendidikan lainnya minimal 

selama 6 bulan.12 

2) Program Pemberdayaan Bidang Ekonomi  

a. Dhuafa Berdaya (pembinaan UMKM) 

Program ini merupakan pemberdayaan kaum dhaufa melalui 

pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan nama program BUEKA 

(Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program ini diimplementasikan melalui strategi 

pengembangan usaha bersama. 

Bentuk programnya antara lain sebagai berikut:  

1) Pemberian bantuan modal usaha mikro. 

2) pemberian pelatihan kewirausahaan.13 

b. Young Entrepreneurship (YES)  

YES merupakan salah satu program pemberdayaan dan pengembangan 

kewirausahaan generasi muda yang bertujuan untuk melakukan pembibitan 

wirausaha muda. Programnya meliputi pemberian pendidikan dan pelatihan, 

beasiswa kewirausahaan, pendampingan usaha serta bantuan permodalan.14 

 

 

12 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

13 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

14 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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3) Program Pemberdayaan Bidang Sosial Kemanusiaan 

a. Beda rumah dhuafa  

Program ini merupakan pemberian bantuan perbaikan rumah kaum dhuafa 

yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah 

Layak Huni (RLH) dengan lingkungan yang bersih dan sehat.15 

b. Indonesia Mobile Clinic (IMC)  

Indonesia mobile clinic merupakan program pemberian layanan kesehatan dan 

pengobatan secara gratis bagi masyarakat.  

Adapun bentuk programnya adalah sebagai berikut:  

1) Penyuluhan kesehatan. 

2) Pemeriksaan kesehatan. 

3) Sunatan anak yatim/dhuafa.16 

c. Indonesia Siaga  

Program ini bertujuan memberikan bantuan mengenai masalah-masalah 

kemanusiaan seperti pengamanan bencana alam mulai dari tahap respon, 

rehabilitasi hingga rekontruksi.17 

d. Pemberian Gizi Anak Yatim  

Program ini bertujuan untuk memenuhi asupan gizi kepada anak yatim 

piatu atau keluarga kurang mampu dengan memberikan nutrisi makanan 4 sehat 5 

sempurna untuk anak-anak yatim setiap bulannya. Hal ini dilakukan dengan 

 

15 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

16 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

17 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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tujuan agar menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental 

anak dapat meningkat.18 

e. Bantuan Beras (Sembako) Keluarga Miskin  

Program ini merupakan program rutin setiap bulannya berupa pemberian 

sembako kepada fakir miskin, janda dan jompo untuk memenuhi kebutuhan 

pangan rumah tangga dan dapat mengalihkan biaya pangan untuk kegiatan 

produktif lainnya.19 

4) Program Pemberdayaan Bidang Dakwah 

a. Pelatihan Da’i  

Merupakan program pemberdayaan para da’i sehingga menjadi para 

penceramah yang berkompeten sehingga mampu membina umat.20 

b. Santunan da’i daerah rawan kristenisasi  

Yaitu pemberian santunan kepada para da’i yang tinggal dan bertugas di 

daerah-daerah rawan kristenisasi agar biaya hidup dapat terpenuhi dan bisa fokus 

pada pembinaan akidah umat. 

Bentuk program sebagai berikut:  

1) Pemberian Intensif Rutin. 

2) Pemberian Media Dakwah. 

3) Pemberian Modal Usaha.21 

 

 

18 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

19 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

20 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

21 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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c. Bantuan Musafir  

Program ini sifatnya kondisional yang bertujuan memberikan bantuan 

kepada para musafir namun dalam perjalanan kehabisan bekal/biaya sebelum 

sampai lokasi tujuannya.22 

d. Bantuan kegiatan keagamaan  

Program ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan 

dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat baik berupa pengajian, tabligh akbar, 

pembinaan TK/TPA, dan lain sebagainya.23 

e. Bantuan sarana dan prasara masjid  

Yaitu pemberian bantuan langsung untuk membangun masjid serta 

kelengkapan sarana dan prasarana lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan 

masjid yang bersih, nyaman dan aman.24 

f. Qurban plus  

Program ini mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam nilai tambah ibadah qurban. Nilai tambah yang di maksud  

terletak pada proses pendistribusiannya, yang tidak hanya menyalurkan daging 

qurban saja. Akan tetapi, disertakan dengan paket sembako berupa beras, minyak, 

gula, teh, dan lain sebagainya.25 

 

 

 

22 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

23 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

24 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

25 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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g. Kelas tahfidz  

Program ini merupakan program menghafal al-Qur’an dengan tajwid dan 

tartil yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar. Selain itu juga, mereka 

diajarkan berbagai ilmu agama seperti pengetahuan aqidah, fiqih, sejarah, adab, 

dan lain-lain. Kelas ini dilaksanakan setiap hari sabtu dan ahad tanpa memungut 

biaya sama sekali.26 

5) Program Spesial Bulan Ramadhan  

a. Kado Lebaran  

Program ini bertujuan memberikan paket sembako, pakaian lebaran, dan 

lain-lain menjelang hari raya ied secara gratis bagi anak yatim piatu, lansia dan 

juga keluarga kurang mampu..27 

b. Buka bareng yatim  

Program ini merupakan buka puasa bersama anak yatim piatu (panti 

asuhan) dan bagi yang kurang mampu dan sekaligus memberikan paket 

pendidikan berupa alat tulis menulis.28 

c. Takjil on the road  

Program pembagian takjil dan makanan buka puasa gratis kepada anak 

jalanan, peminta-minta, tukang becak, memulung dan pengguna jalan lainnya 

yang masih berada di jalanan untuk membantu mereka berbuka puasa.29 

 

 

26 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

27 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

28 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 

29 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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d. Bazar murah fisabilillah  

Merupakan program penyediaan paket sembako murah bagi para 

pendakwah seperti guru mengaji, guru honorer, kader kesehatan.30 

B. Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah 

LAZISMU Cabang Gowa di kabupaten Gowa 

Hasil temuan peneliti di lapangan mengenai strategi LAZISMU Cabang 

Gowa dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah menerapkan 

strategi berdasarkan kebutuhan muzakki sebagai subjeknya. Langkah ini 

dilakukan karena keberlangsungan LAZISMU Cabang Gowa bergantung pada 

muzakki sebagai mitra kerjanya. Demi mendukung Semua pihak yang dapat 

mendukung pencapaian target dana ZIS yang dihimpun oleh LAZISMU Cabang 

Gowa dilibatkan dalam pelaksanaan strategi pengumpulan ini. Berdasarkan 

wawancara dengan bapak Muhammad Asri, S.Pd. selaku ketua badan pengurus 

pada LAZISMU Cabang Gowa, adapun yang menjadi strategi LAZISMU Cabang 

Gowa dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah adalah 

sebagai berikut: 

1. Mencari dan mendata potensi ZIS yang belum tergarap 

Langkah LAZISMU Cabang Gowa dalam mencari dan mendata potensi 

ZIS dengan cara melakukan sosialisasi kepada calon muzakki, baik perorangan, 

maupun kelompok (lembaga/instansi, perusahaan). Sosialisasi zakat dilakukan 

dengan menggunakan beberapa metode yaitu melalui media massa seperti 

WhatsApp, Facebook dan Instagram, menggunakan para mubalig dari 

Muhammadiyah untuk mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah di masjid-

mesjid baik saat penyuluhan, ceramah biasa maupun pada saat khutbah Jum’at, 

 

30 Profil LAZISMU Cabang Gowa. 
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melakukan silaturahmi tahunan dengan para muzakki dan juga calon muzakki, 

serta mengadakan layanan konsultasi zakat.                                                

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asri, 

S.Pd. selaku ketua badan pengurus LAZISMU Cabang Gowa yang mengatakan: 

“LAZISMU Cabang Gowa dalam meningkatkan pengumpulan ZIS yaitu 
dengan mencari dan mendata potensi ZIS, dalam mengimplementasikan 
strategi ini kami  melakukan sosialisasi kepada calon muzakki baik 
perorangan, instansi, perusahaan dan lain sebagainya. Sosialisasi ZIS 
kami lakukan dengan beberapa cara yaitu melalui media masa seperti 
WhatsApp, Facebook dan Instagram, menggunakan para mubalig dari 
Muhammadiyah untuk mensosialisasikan zakat, infak dan sedekah di 
masjid-mesjid baik saat penyuluhan, ceramah biasa maupun pada saat 
khutbah Jum’at, kami juga melakukan silaturahmi tahunan baik dengan 
para muzakki maupun calon muzakki, dan melaksanakan konsultasi zakat 
bagi donatur/muzakki”.31 

Hal yang sama disampaikan oleh salah satu jamah masjid Muhammadiyah 

Rahmatul Ummah bapak Syamsul yang mengatakan: 

“Para ustadz dari Muhammadiyah biasa ceramah tentang kewajiban zakat 
di masjid kami ini, kadang di saat ceramah biasa bahkan di saat khutbah 
shalat Jum’at”.32 

 
                                                                        
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
(Sumber: FB. Lazismu Kabupaten Gowa)                     (Sumber: IG. LAZISMU Kabupaten Gowa) 

  

 

31 Muhammad Asri, S.Pd. (49 tahun), ketua LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 25 Juli 2022. 

32 Syamsul  (50 tahun), jamaah masjid Muhammadiyah Rahmatul Ummah.,Wawancara, 

Gowa, 19 September 2022. 
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 Berdasarkan data di atas, menurut peneliti strategi LAZISMU Cabang 

Gowa dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekahnya melalui 

strategi mencari dan mendata potensi ZIS yang belum tergarap dengan cara 

melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang kewajiban ZIS ini sudah cukup baik 

untuk dilakukan. Mengingat tidak adanya regulasi dari pemerintah terkait dengan 

pemberian hukuman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. 

Namun sosialisasi yang dilakukan LAZISMU Cabang Gowa kurang 

efektif karena sosialisasi yang dilakukan kurang masif. Hal ini dapat dilihat 

pernyataan pengurus LAZISMU Cabang Gowa yang mengatakan sosialisasi yang 

mereka laksanakan masih sangat kurang sekali disebabkan kurangnya SDM. 

Selain itu, pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang berhasil 

dikumpulkan dalam tiga tahun terakhir kurang signifikan dari potensi ZIS yang 

cukup besar. Oleh karena demikian, perlu diperhatikan oleh LAZISMU Cabang 

Gowa sosialisasi yang dilakukan harus bersifat kontinu. Sehingga dari kegiatan ini 

diharapkan mampu memberikan pemahaman dan membangun kesadaran 

masyarakat di dalam menunaikan zakatnya bagi orang-orang yang sudah termasuk 

dalam kategori muzakki. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Uud Wahyudin yang 

berkesimpulan bahwa sosialisasi tentang kewajiban ZIS yang masif akan mampu 

menumbuhkan pemahaman serta kesadaran dari pada masyarakat yang sudah 

masuk dalam kategori muzakki.33 

2. Membentuk KL (Kantor Layanan)  

Strategi yang digunakan LAZISMU Cabang Gowa dalam meningkatkan 

pengumpulan ZIS yaitu dengan membentuk kantor layanan di setiap desa maupun 

 

33 Uud Wahyudin, “Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat 

Islam”, Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam 1, no 1 November (2018): h. 20. 
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kecamatan yang ada di kabupaten Gowa. Tentunya dengan menyurati lokasi-

lokasi yang telah ditentukan agar membentuk kantor layanan sebagai 

perpanjangan tangan dari LAZISMU Cabang Gowa. Serta melaksanakan 

penyuluhan kepada desa maupun kecamatan yang ada di kabupaten Gowa baik 

yang sudah ada kantor Layanannya maupun yang belum membentuk kantor 

layanan. Tujuannya agar mempermudah muzakki membayar zakat, infak dan 

sedekahnya dan juga meningkatkan pendapatan dana zakat, infak dan sedekahnya 

LAZISMU Cabang Gowa. 

Tabel 4.1 

Daftar Kantor LayananLazismu Cabang Gowa 

N0 Nama Alamat 

1. KL. Limbung Limbung, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. 

2. KL. Lempangan Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa. 

3. KL. Bori’matangkasa Desa Lempangan, Kec. Bajeng, Kab, Gowa. 

4. KL. Malino Malino, Kec. Tinggi Moncong, Kab. Gowa. 

5. KL. Gentungan Romang Lompoa, Kec. Bajeng Barat, Kab. 

Gowa. 

6. KL. Mandalle Tamattia, Kec. Bajeng Barat. Kab. Gowa. 

7. KL. Moncobalang Desa Moncobalang, Kec.Barombong, Kab. 

Gowa. 

8. KL. Sungguminasa Sungguminasa. Kec. Somba Opu, Kab. Gowa. 

9. KL. Palangga Jl. Dirgantara, Kec. Palangga, Kab. Gowa. 

10. KL. Manuju Desa Tana Karaeng, Kec. Manuju, Kab. Gowa. 

11. KL. Bontonompo Liku Boddong, Kec. Bontonompo, Kab. Gowa. 

12. KL. Bontomarannu Sokkolia, Kec. Bontomarannu,Kab. Gowa. 

Daftar KL. LAZISMU Cabang Gowa 
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Data di atas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak 

Muhammad Asri, S.Pd. selaku ketua badan pengurus LAZISMU Cabang Gowa 

yang mengatakan: 

“Membentuk Kantor Layanan merupakan salah satu strategi LAZISMU 
Cabang Gowa dalam meningkatkan pengumpulan ZIS, kami 
menempatkannya di setiap desa maupun kecamatan yang ada di 
kabupaten Gowa. Penerapan strategi ini kami lakukan dengan cara 
pertama menyurati lokasi-lokasi yang telah ditentukan agar membentuk 
kantor layanan sebagai perpanjangan tangan dari LAZISMU Cabang 
Gowa. Kedua, melaksanakan penyuluhan kepada desa maupun kecamatan 
yang ada di kabupaten Gowa baik yang sudah ada kantor Layanannya 
dan juga yang belum membentuk kantor layanan. Kami sekarang telah 
memiliki 12 (dua belas) Kantor Layanan”.34 

Kemudian peneliti mewawancarai  2 (dua) narasumber pada 2 (dua) 

Kantor Layanan LAZISMU Cabang Gowa yang berbeda untuk memastikan 

terkait keberadaan 12 (dua belas) Kantor Layanan tersebut. 

Pertama, wawancara peneliti dengan salah satu muzakki KL. Limbung 

Bapak Sugianto Pettanegara yang mengatakan: 

“Semenjak adanya KL. Limbung saya selalu menyalurkan ZIS saya 
kesana, sebab biasa para amil dari sana datang langsung ketika saya 
telpon mereka ketika mau membayar ZIS”.35 

Kedua, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syamsuddin yang 

merupakan salah satu muzakki KL. Palangga yang mengatakan: 

“Saya sering melihat postingan penyaluran ZIS Lazismu Cabang di sosial 
medianya, dan hal itu mendorong saya menyalurkan ZIS lewat sana, tetapi 
setelah ada KL. Palangga saya langsung menyalurkan di KL. Palangga 
karena dekat dari rumah”.36 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Asri, S.Pd, ada 12 

(dua belas) Kantor Layanan yang dimiliki LAZISMU Cabang Gowa. Sedangkan 

wawancara yang dilakukan dengan 2 (dua) orang donatur/muzakki di atas 

 

34 Muhammad Asri, S.Pd. (49 tahun), ketua LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 25 Juli 2022. 

35 Bapak Sugianto (53 tahun), muzakki KL. Limbung, Wawancara, Gowa, 27 September 

2022. 

36 Syamsuddin (47 tahun), muzakki KL. Palangga, Wawancara, 3 Oktober 2022. 
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menujukkan bahwa benar adanya Kantor Layanan LAZISMU Cabang Gowa yang 

tersebar di beberapa wilayah di kabupaten Gowa. 

Pembentukan kantor layanan ini cukup efektif untuk dilakukan sebagai 

kaki tangan LAZISMU Cabang Gowa dalam mempermudah muzakki untuk 

membayar zakat, infak dan sedekahnya dan juga meningkatkan pengumpulan 

zakat, infak dan sedekah LAZISMU Cabang Gowa, Langkah ini sangat relevan 

untuk dilakukan mengingat wilayah kabupaten Gowa yang cukup luas yaitu 

1.883,32 km yang terbagi kedalam 18 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan 

sebanyak 169. 

3. Membuka gerai zakat  

Gerai zakat menjadi sebuah rutinitas yang dilaksanakan LAZISMU 

Cabang Gowa pada bulan-bulan tertentu khususnya ketika menjelang Ramadhan. 

Gerai zakat ini berfungsi untuk menjalankan program jangka pendek yang sering 

dilakukan pada bulan Ramadhan yaitu, memberikan santunan kepada anak yatim, 

dhuafa serta orang-orang fakir miskin. Bukan hanya itu saja karyawan atau amil 

yang jaga gerai zakat juga ditugaskan untuk mengumpulkan dana zakat fitrah 

dimasyarakat karena zakat fitrah ini wajib bagi umat muslim. 

Berikut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Asri, S.Pd. selaku 

ketua LAZISMUCabang Gowa yang mengatakan: 

“Kami juga membuka Gerai Zakat di bulan-bulan tertentu khususnya 
bulan suci Rhamadan. Hal ini kami lakukan dengan tujuan memberikan 
santunan kepada anak yatim, dhuafa,dan fakir miskin. Selain itu juga 
berfungsi untuk mengumpulkan dana zakat fitrah. Kami membuka gerai ini 
hanya di kantor LAZISMU Cabang Gowa”.37 

Menurut peneliti langkah ini cukup bagus untuk dilakukan untuk 

masyarakat yang bingung atau enggan membayar zakat melalui Lembaga Zakat 

 

37 Muhammad Asri, S.Pd. (49 tahun), ketua LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 25 Juli 2022. 
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tidak sulit karena para karyawan atau amil selalu  ada untuk membuka gerai di 

beberapa tempat sehingga mempermudah bagi masyarakat yang ingin membayar 

zakatnya. Tekhususnya pada bulan suci Ramadhan untuk menerima dan 

menyalurkan zakat fitri. 

4. Membangun komunikasi dengan para calon muzakki/muzakki 

LAZISMU Cabang Gowa dalam upaya membangun komunikasi dengan 

muzakki dan para calon muzakkinya melalui dua cara yaitu  melakukan audiensi 

atau menjalin silaturahmi dengan muzakki dan para calon muzakki baik 

perorangan maupun lembaga/instansi, dan menyurati para muzakki agar 

membayar ZIS melalui LAZISMU Cabang Gowa. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Asri, S.Pd. 

selaku ketua LAZISMU Cabang Gowa yang mengatakan: 

“LAZISMU Cabang Gowa dalam meningkatkan pengumpulan ZIS, kami 
rutin  membangun komunikasi dengan para calon muzakki. Hal ini kami 
terapkan dengan cara melakukan silaturahmi dengan muzakki dan calon 
muzakki yang akan digarap  zakat, infak dan sedekahnya,ataupun 
menyurati mereka  agar membayar ZIS melalui LAZISMU Cabang 
Gowa”.38 

Selaras dengan strategi yang pertama, peneliti menganggap bahwa langkah 

ini sangat perlu untuk dilakukan dalam membangun hubungan emosional antara 

pengurus LAZISMU Cabang Gowa sebagai upaya mempertahankan muzakki agar 

tetap menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada LAZSIMU Cabang Gowa. 

Selain itu juga, berguna untuk menguatkan kembali niat dari para calon muzakki 

yang mau membayar zakatnya kepada LAZISMU Cabang Gowa. Mengingat 

banyaknya lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah lainnya yang ada di 

kabupaten Gowa. 

 

 

38 Muhammad Asri, S.Pd. (49 tahun), ketua LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 25 Juli 2022. 
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Tabel 4.2 

Data Donatur/Muzakki 

Nama Tahun 

2019 2020 2021 

Zakat 27 zakat fitri. 

17 zakat profesi. 

5 zakat maal. 

17 zakat fitri. 

24 zakat profesi. 

8 zakat maal. 

40 zakat profesi. 

15 zakat maal. 

Infak/Sedekah 79 donatur 124 donatur 99 donatur 

Jumlah 128 

muzakki/donatur. 

173 

muzakki/donatur. 

154 

muzakki/donatur. 

Data muzakki/donatur LAZISMU Cabang Gowa 

Data donatur di atas sesuai dengan yang disampaikan oleh bendahara 

LAZISMU Cabang Gowa yakni Ibu Darmawati Rajab, S.Pd. yang mengatakan: 

“LAZISMU Cabang Gowa pada tahun 2019 memiliki 128 
muzakki/donatur, pada tahun 2020 memiliki 173 muzakki/donatur dan 
pada tahun 2021 sebanyak 154 donatur/muzakki, tahun 2020 lebih banyak 
muzakki/donatur yang menyalurkan dananya pada kami dikarenakan pada 
waktu ini masih rentan-rentannya covid 19 dan juga bertepatan dengan 
bencana di Masamba”.39 

Pernyataan yang senada disampaikan oleh bapak Samsir Nur yang 

mengatakan bahwasannya masayarakat kabupaten Gowa sangat tinggi kepekaan 

sosailnya namun kesadaran dalam  berzakat masih sangat minim.40 Pernyataan ini 

dibuktikan dengan bagaimana antusiasnya masyarakat kabupaten Gowa yang 

berbondong-bondong dalam memberikan donasinya sebaga upaya 

 

39 Darmawati Rajab, S.Pd. (47 tahun), bendahara LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 1 Juli 2022. 

40 Samsir Nur, S.Pd. (49 tahun), sekretaris LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, Gowa, 

5 juli 2022. 
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penanggulangan covid 19 dan bencana-bencana alam lainya.41 Oleh karena itu, 

dengan kepedulian sosail yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten Gowa yang 

cukup bagus. Menurut peneliti perlu dilakukan upaya-upaya sosialisai yang 

memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, serta pemahaman kepada 

masyarakat tentang kewajiban zakat dan manfaat dari zakat dalam mengurangi 

kemiskinan bahkan menghilangkan kemiskinan yang terjadi di tenga-tengan umat. 

Tabel 4.3 

Data Penerimaan ZIS 

Pengumpulan Tahun 

2019 2020 2021 

Zakat Rp. 50.200.000 Rp. 69.000.000 Rp. 82.900.000 

Infak dan 

Sedekah 

Rp. 131. 700.000 Rp. 197.600.000 Rp. 144.500.000 

Jumlah Rp. 181.900.000 Rp. 266.600.000 Rp. 227.400.000 

Data keuangan Lazismu Cabang Gowa 

Data di atas menunjukkan data penerimaan dana zakat, infak dan sedekah 

pada LAZISMU Cabang Gowa dari tahun 2019 sampai 2021. LAZISMU Cabang 

Gowa pada tahun 2019 menerima zakat, infak dan sedekah mencapai Rp. 

181.900.000, pada tahun 2020 mencapai Rp. 266.600.000, dan pada tahun 2021 

mencapai Rp. 227.400.000.42 

Informasi di atas menunjukkan jumlah perolehan dana zakat, infak dan 

sedekah LAZISMU Cabang Gowa. Dana zakat, infak dan sedekah diterima dari 

perseorangan baik dari warga Muhammadiyah, masyarakat kabupaten Gowa 

 

41 Samsir Nur, S.Pd. (49 tahun), sekretaris LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, Gowa, 

5 juli 2022. 

42 Darmawati Rajab, S.Pd. (47 tahun), bendahara LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 1 Juli 2022. 
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maupun masyarakat pada umunya diluar kabupaten Gowa serta instansi yang 

mempercayakan LAZISMU Cabang Gowa untuk mengelola dana zakat, infak dan 

sedekahnya. 

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat LAZISMU Cabang Gowa di 

kabupaten Gowa Dalam Mengumpulkan Zakat, Infak dan Sedekah  

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja 

strategi fundraising agar bisa berjalan lebih optimal. Sedangkan faktor 

penghambat ialah faktor yang bisa membuat strategi dari fundraising menjadi 

kurang optimal. Berikut informasi yang diperoleh dari LAZISMU Cabang Gowa:  

a. Faktor pendukung yang paling penting lembaga sudah memiliki legalitas, 

sehingga lembaga dapat memberikan rasa percaya pada masyarakat dan juga 

LAZISMU Cabang Gowa dalam fundraising dibantu oleh seluruh elemen 

Perserikatan Muhammadiyah dan juga pemerintah daerah setempat. Program-

program penyaluran lembaga juga menjadi salah satu pendukung bagi 

terwujudnya kepercayaan masyarakat kabupaten Gowa dan diharapkan di 

2023 ini bisa menyalurkan secara merata di kabupaten Gowa. Sistem 

kekeluargaan diantara para amil yang ada di lembaga juga sangat mendukung 

dalam menjalankan kegiatan penggalangan. Hambatan yang dihadapi untuk 

saat ini masih minimnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang 

kewajiban membayar zakat. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad 

Asri, S.Pd. selaku ketua LAZISMU Cabang Gowa yang mengatakan:  

“ Faktor pendukungnya  karena lembaga mempunyai legalitas hukum, 
dibantu oleh seluruh elemen Perserikatan Muhammadiyah dan 
pemerintah setempat dalam kegiatan pengumpulannya, dan sistem 
kekeluargaan diantara amil. LAZISMU Cabang Gowa juga memiliki 
beberapa faktor penghambat dalam kegiatan fundraising yakni salah 
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satunya adalah masih minimnya pemahaman serta kesadaran 
masyarakat tentang kewajiban membayar zakat”.43 

b. Adapun faktor pendukungnya adalah pengelolaan LAZISMU Cabang Gowa 

pengelolaan sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga punya legalitas 

hukum, faktor pendukung lainnya petugas punya kesiapan data dalam 

menjalankan kegiatan lembaga. Adapun faktor penghambatnya di lapangan 

masih berupa masyarakat yang masih minim kesadaran untuk menunaikan 

zakatnya pada lembaga resmi yang memiliki legalitas hukum, sehingga 

mereka menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya secara langsung 

kepada mustahik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi 

tentang kewajiban zakat dan hal-hal yang berkaitan tentang infak maupun 

sedekah. Faktor penghambat lainnya adalah munculnya lembaga-lembaga 

pengelola zakat dengan program-program yang lebih menarik. 

Wawancara dengan ibu Darnawati Rajab, S.Pd. selaku Bendahara 

LAZISMU Cabang Gowa yang mengatakan: 

“Kami di LAZISMU Cabang Gowa punya beberapa faktor pendukung 
dalam mengumpulkan ZIS, pertama pengelolaan LAZISMU Cabang 
Gowa yang sudah sesuai dengan syariat Islam,mempunyai legalitas 
hukum, petugas punya kesiapan data dalam menjalankan kegiatan 
lembaga. Faktor penghambat kita di lapangan masih berupa 
masyarakat yang masih minim sekali kesadarannya untuk berzakat 
melalui lembaga yang telah diresmikan oleh pemerintah karena 
minimnya sosialisasi zakat, serta banyaknya bermunculan lembaga 
pengelola zakat dengan membawa program-program yang lebih 
menarik dibanding LAZISMU Cabang Gowa”.44 

c. Faktor pendukung lembaga sendiri adalah lokasi kantor yang strategis, lokasi 

kantor lembaga berada ditengah-tengah kabupaten Gowa jadi akses kemana 

saja lebih mudah. Faktor pendukung lainnya juga karena perkembangan asset 

yang dimiliki oleh Perserikatan Muhammadiyah sehingga menambah potensi 

zakat, infak dan sedekah LAZISMU Cabang Gowa, serta LAZISMU Cabang 

Gowa dalam fundraising dibantu oleh seluruh elemen Perserikatan 

 

43 Muhammad Asri, S.Pd. (49 tahun), ketua LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 25 Juli 2022. 

44 Darmawati Rajab, S.Pd. (47 tahun), bendahara LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 1 Juli 2022. 
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Muhammadiyah dan juga pemerintah daerah setempat. Sedangkan faktor 

penghambat yang dihadapi lembaga sendiri masih berupa pemahaman dari 

masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang masih bingung apakah 

dirinya sudah masuk dalam ketegori muzakki atau belum. 

Data di atas hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Samsir Nur, 

S.Pd. selaku Sekretaris LAZISMU Cabang Gowa yang mengatakan: 

“Kami di LAZISMU Cabang Gowa memiliki beberapa faktor 
pendukung yaitu lokasi kantor yang strategis,perkembangan asset yang 
dimiliki Perserikatan Muhammadiyah, serta dibantu oleh pemerintah 
setempat dan seluruh elemen Perserikatan Muhammadiyah dalam 
kegiatan fundraising. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi 
kami dilapangan masih berupa pemahaman dari masyarakat, 
kebanyakan masyarakat masih bingung apakah dirinya sudah masuk 
wajib zakat atau belum, dan kesadaran yang masih sangat minim”.45 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan bahwa 

faktor pendukung fundraising pada LAZISMU kabupaten Gowa meliputi 

manajemen organisasi yang sudah terbentuk dengan baik, database yang dikelola 

dengan baik melalui aplikasi excel, lokasi kantor yang strategis, asset yang cukup 

tinggi yang dimiliki Perserikatan Muhammadiyah dan besarnya potensi zakat, 

infak dan sedekah yang ada di kabupaten Gowa, pendayagunaan yang baik, serta 

legalitas lembaga, serta bantuan seluruh elemen Perserikatan Muhammadiyah dan 

pemerintah daerah dalam kegitan fundraising.  

Adapun faktor yang menghambat LAZISMU Cabang Gowa dalam 

melakukan kegiatan fundraising yakni kurangnya pelaksanaan sosialisasi 

mengenai kewajiban berzakat, infak dan sedekah, program-program LAZISMU 

Cabang Gowa yang masih belum bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat 

kabupaten Gowa, pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang zakat, serta 

 

45 Samsir Nur, S.Pd. (49 tahun), sekretaris LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, Gowa, 

5 juli 2022. 
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munculnya berbagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah lainnya dengan 

menghadirkan program-program yang lebih menarik. 

Kusmanto menjelaskan dalam teorinya, bahwa faktor-faktor pendukung 

yang ada pada lembaga zakat berupa faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

meliputi sebagai berikut:46  

1. Lokasi kantor lembaga yang strategis. 

2. SDM yang mumpuni secara kuantitas dan kualitas. 

3. Memiliki program pendayagunaan yang bagus. 

4. Lembaga telah memiliki legalitas. 

5. Kemampuan dalam menyalurkan program yang ada pada lembaga. 

6. Memiliki manajemen yang baik. 

7. Figuritas seorang tokoh 

Faktor pendukung eksternal lembaga meliputi Dukungan dari pemerintah 

dan masyarakat. Tokoh masyarakat berperan dalam memberi pemahaman yang 

baik bagi masyarakat mengenai pentingnya berzakat, infak dan sedekah pada 

lembaga zakat yang amanah serta terpercaya kepada masyarakat. Peran dari 

pemerintah dan tokoh masyarakat dapat mendorong kesuksesan dari 

penggalangan dan pengelolaan zakat suatu lembaga. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISMU Cabang Gowa dan teori 

yang dikemukakan oleh Kusmanto faktor pendukung fundraising dengan adanya 

manajemen lembaga yang baik, database yang dikelola dengan baik, lokasi kantor 

yang strategis, asset yang cukup tinggi dan potensi zakat, infak dan sedekah yang 

besar, legalitas yang dimiliki lembaga, serta bantuan dari pemerintah maupun 

tokoh masyarakat. 

 

46 Arif Kusmanto, “Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana 

Zakat, Infak dan Sedekah”, Jurnal Pandecta 9, no. 2 Januari (2014), h. 296. 
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Ghofur menjelaskan dalam teorinya bahwa faktor yang menghambat 

kegiatan penggalangan pada lembaga zakat dapat berupa sebagai berikut:47 

1. Pemahaman muzakki yang masih kurang terhadap pentingnya menunaikan 

zakat. 

2. Kepercayaan masyarakat yang minim terhadap lembaga zakat. 

3. Belum adanya pengamalan terhadap UU No. 23 tahun 2011 terkait 

pengelolaan zakat. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari LAZISMU Cabang Gowa dan teori 

yang disampaikan oleh Ghofur terdapat beberapa faktor yang menjadi 

penghambat Lazismu Cabang Gowa dalam melakukan fundraising di lapangan 

diantaranya adalah kurangnya sosialisasi tentang kewajiban zakat, infak dan 

sedekah, program-program LAZISMU Cabang Gowa yang masih belum bisa 

dirasakan secara merata oleh masyarakat kabupaten Gowa, pemahaman 

masyarakat yang masih kurang tentang zakat, serta munculnya lembaga-lembaga 

pengelola zakat, infak dan sedekah lainnya dengan menghadirkan program-

program yang lebih menarik. 

Menurut peneliti hambatan-hambatan di atas pada dasarnya disebabkan 

oleh dua faktor. pertama, sosialisasi yang kurang masif sehingga akan 

memberikan dampak pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 

membayar zakat. Selain itu juga, dampaknya pada program-program yang 

dilakukan oleh LAZISMU Cabang Gowa terlaksana atau tidaknya bergantung 

pada pendapatan ZIS yang berhasil dikumpulkan. Sehingga hambatan tentang 

program yang masih belum bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat 

kabupaten Gowa itu sangat relevan dengan pendapatan ZIS yang terbilang masih 

sangat kecil.  Hal ini di buktikan deengan pendapatan ZIS tiga tahun terakhir. 

 

47 Abdul Ghofur, Tiga Kunci Sukses Membangun Lembaga Niralaba, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 8. 
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Faktor yang kedua, banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya yang 

ada di kabupaten Gowa. Tentu faktor ini sangat mempengaruhi dalam 

pengumpulan ZIS yang dilakukan oleh LAZISMU Cabang Gowa. Lembaga-

lembaga pengelola zakat tersebut yakni Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, IZI, WIZ, 

Baitul Mall Hidayatullah, Daarut Tauhid Peduli, Yatim Mandiri,  Baitulmaal 

Muamalat, LAZ Al Azhar, dan Ikhlas Peduli Umat. Sehingga dana zakat, infak 

dan sedekah tidak hanya mengalir ke LAZISMU Cabang Gowa. Akan tetapi, juga 

kepada lembaga-lembaga pengelola ZIS lainnya. Oleh karena itu LAZISMU 

Cabang Gowa harus mampu membuat program-program yang bisa menarik minat 

masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak maupun sedekahnya kepada 

LAZISMU Cabang Gowa. 

1. Penerapan Analisis SWOT  

Berdasarkan informasi yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara 

dengan beberapa pengurus LAZISMU Cabang Gowa adalah sebagai berikut: 

a. Kekuatan yang dimiliki oleh LAZISMU Cabang Gowa, yaitu:  

1) Memiliki legalitas hukum. 

2) LAZISMU Cabang Gowa dalam tata kelolanya sesuai tuntunan Islam. 

3) Tingginya asset yang dimiliki LAZISMU Cabang Gowa. 

4) LAZISMU Cabang Gowa dibantu oleh seluruh elemen Perserikatan 

Muhammadiyah terutama di kabupaten Gowa dalam pengumpulan zakat, 

infak, dan sedekahnya. 

5) Kepengurusan yang sudah solid. 

Data di atas berdasarkan hasil wawancara dengan bapak 

Muhammad Asri, S.Pd. selaku ketua LAZISMU Cabang Gowa yang 

mengatakan: 

“Kami di LAZISMU Cabang Gowa memiliki beberapa faktor yang 
dijadikan sebagai  kekuatan diantarnya kami merupakan lembaga 
resmi yang memiliki legalitas dari pemerintah, pengelolaan yang 
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dilakukan LAZISMU Cabang Gowa sesuai dengan tuntunan Islam, 
banyaknya asset LAZISMU Cabang Gowa, LAZISMU Cabang Gowa 
dalam kegiatan fundraising ZIS dibantu oleh seluruh elemen 
Perserikatan Muhammadiyah terutama di kabupaten Gowa, serta 
kepengurusan yang sudah solid”.48 

b. Kelemahan yang dimiliki oleh LAZISMU Cabang Gowa, yaitu:  

1) Pengetahuan masyarakat tentang LAZISMU Cabang Gowa yang masih 

minim. 

2) Sosialisasi yang masih sangat minim dilakukan kepada masyarakat tentang 

pemahaman zakat yang dikelola oleh LAZISMU Cabang Gowa. 

3) Program-program LAZISMU Cabang Gowa yang belum mampu secara 

merata ke seluruh masyarakat kabupaten Gowa. 

4) Belum mampu menjangkau para pejabat, orang kaya yang ada di 

masyarakat secara keseluruhan lebih khususnya di kabupaten Gowa. 

5) Sumber daya manusia yang kurang. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Darmawati 

Rajab, S.Pd. selaku Bendahara LAZISMU Cabang Gowa yang 

mengatakan: 

“Ada beberapa kelemahan yang dimiliki LAZISMU Cabang Gowa 
sebagai lembaga pengumpul ZIS yaitu, pengetahuan masyarakat 
tentang LAZISMU Cabang Gowa yang masih minim, sosialisasi yang 
masih sangat minim kepada masyarakat mengenai pemahaman zakat, 
program-program LAZISMU Cabang Gowa yang belum mampu merata 
keseluruh masyarakat kabupaten Gowa, belum mampu menjangkau 
para pejabat, orang kaya yang ada di masyarakat secara keseluruhan 
khususnya di kabupaten Gowa dan sumber daya manusia yang kurang 
”.49 

c. Peluang yang dimiliki oleh LAZISMU Cabang Gowa, yakni sebagai berikut: 

1) Penduduk dengan mayoritas beragama Islam. 

2) Letak kantor LAZISMU Cabang Gowa yang sangat strategis. 

 

48 Muhammad Asri, S.Pd. (49 tahun), ketua LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 7 Oktober 2022. 

49 Darmawati Rajab, S.Pd. (47 tahun), bendahara LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, 

Gowa, 7 Oktober 2022. 
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3) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Cabang 

Gowa karena perkembangan asset Muhammadiyah yang tinggi. 

4) Pemerintah daerah ikut membantu memaksimalkan penghimpunan ZIS. 

5) LAZISMU Cabang Gowa telah dipercaya masyarakat dalam 

pengelolaannya dilakukan secara profesional. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Samsir Nur, S.Pd.  

selaku sekretaris LAZISMU Cabang Gowa yang mengatakan: 

“LAZISMU Cabang Gowa dalam pengoperasiannya memiliki beberapa 
peluang yang bisa dimanfaatkan diantaranya penduduk dengan 
mayoritas beragama Islam, lokasi LAZISMU Cabang Gowa yang 
sangat strategis, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap 
LAZISMU Cabang Gowa karena perkembangan asset Muhammadiyah 
yang terbilang tinggi, pemerintah daerah ikut membantu 
memaksimalkan penghimpunan ZIS, dan kepercayaan masyarakat 
terhadap LAZISMU Cabang Gowa mengenai tata pengelolaan yang 
sudah profesional”.50 

d. Adapun ancaman yang dimiliki oleh LAZISMU Cabang Gowa diantaranya 

yakni: 

1) Pemahaman masyarakat mengenai sistem syariah yang masih sangat 

minim. 

2) Masih banyaknya masyarakat yang menunaikan zakat, infak dan 

sedekahnya secara langsung dari pada menyalurkannya kepada lembaga 

resmi. 

3) Munculnya berbagai lembaga pengelola zakat lainnya. 

4) LAZISMU Cabang Gowa belum sepenuhnya menjadi solusi atau pilihan 

bagi masyarakat. 

5) Munculnya lembaga-lembaga pengelola zakat dengan program-program 

yang lebih menarik. 

 

 

50 Samsir Nur, S.Pd. (49 tahun), sekretaris LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, Gowa, 

10 Oktober 2022. 
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Data di atas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 

bapak Samsir, Nur S.Pd.  selaku sekretaris LAZISMU Cabang Gowa yang 

mengatakan: 

“Selain beberapa peluang yang dimiliki, LAZISMU Cabang Gowa juga 
memiliki beberapa ancaman antara lain pemahaman masyarakat 
mengenai sistem syariah yang masih sangat minim, masih banyaknya 
masyarakat yang menunaikan zakat, infak dan sedekahnya secara 
langsung dari pada menyalurkannya kepada lembaga resmi, banyaknya 
muncul lembaga pengelola zakat lainnya, LAZISMU Cabang Gowa 
belum sepenuhnya menjadi solusi atau pilihan bagi masyarakat, serta 
munculnya lembaga-lembaga pengelola zakat dengan menghadirkan 
program-program yang lebih menarik”.51 

Tabel 4.4 

Matriks SWOT Lazismu Cabang Gowa 

IFAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan (S) 

1. Memiliki legalitas 

hukum. 

2. LAZISMU Cabang 

Gowa dalam tata 

kelolanya sesuai 

tuntunan Islam. 

3. Tingginya asset yang 

dimiliki LAZISMU 

Cabang Gowa. 

4. LAZISMU Cabang 

Gowa dibantu oleh 

seluruh elemen 

Perserikatan 

Muhammadiyah 

Kelemahan (W) 

1. Pengetahuan 

masyarakat 

tentang 

LAZISMU 

Cabang Gowa 

yang masih 

minim. 

2. Sosialisasi yang 

masih sangat 

minim dilakukan 

kepada 

masyarakat 

tentang 

pemahaman 

 

51 Samsir Nur, S.Pd. (49 tahun), sekretaris LAZISMU Cabang Gowa, Wawancara, Gowa, 

10 Oktober 2022. 
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terutama di kabupaten 

Gowa dalam 

pengumpulan zakat, 

infak, dan 

sedekahnya. 

5. Kepengurusan yang 

sudah solid. 

zakat yang 

dikelola oleh 

LAZISMU 

Cabang Gowa. 

3. Program-

program 

LAZISMU 

Cabang Gowa 

yang belum 

mampu secara 

merata keseluruh 

masyarakat 

kabupaten 

Gowa. 

4. Belum mampu 

menjangkau para 

pejabat, atau 

orang kaya yang 

ada di 

masyarakat 

secara 

keseluruhan 

khususnya di 

kabupaten 

Gowa. 

5. Sumber daya 
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       EFAS 

manusia yang 

kurang. 

Peluang (O) 

1. Penduduk dengan 

mayoritas 

beragama Islam. 

2. Letak kantor 

LAZISMU 

Cabang Gowa 

yang sangat 

strategis. 

3. Meningkatnya 

kepercayaan 

masyarakat 

terhadap 

LAZISMU 

SO  

1. Meningkatkan 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

LAZISMU Cabang 

Gowa disebabkan 

karena adanya 

legalitas hukum yang 

mengaturnya. 

2. Melakukan 

peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 

3. Meningkatkan 

efisiensi pengelolaan. 

WO 

1. Meningkatkan 

sosialisasi 

edukasi kepada 

masyarakat. 

2. Mengembangkan 

program-program 

kerja berjangka 

panjang dan 

berkelanjutan. 

3. Perluasan 

jaringan dengan 

muzakki baru. 

4. Menjaga loyalitas 
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Cabang Gowa 

karena 

perkembangan 

asset 

Muhammadiyah 

yang tinggi. 

4. Pemerintah daerah 

ikut membantu 

memaksimalkan 

penghimpunan 

ZIS. 

5. LAZISMU 

Cabang Gowa 

telah dipercaya 

masyarakat dalam 

pengelolaannya 

dilakukan secara 

profesional. 

muzakki tetap. 

Ancaman (T) 

1. Pemahaman 

masyarakat 

mengenai sistem 

syariah yang 

masih sangat 

minim. 

2. Masih banyaknya 

ST 

1. Melakukan 

peningkatan kualitas 

kinerja LAZISMU 

Cabang Gowa supaya 

bisa lebih baik. 

2. Mengembangkan 

program-program 

WT 

1. Melakukan 

peningkatan 

kualitas dan 

mutu pelayanan. 

2. Mengembangkan 

strategi 

pengelolaan ZIS 
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masyarakat yang 

menunaikan zakat, 

infak dan 

sedekahnya secara 

langsung dari pada 

menyalurkannya 

kepada lembaga 

resmi. 

3. Munculnya 

berbagai lembaga 

pengelola zakat 

lainnya. 

4. LAZISMU 

Cabang Gowa 

belum sepenuhnya 

menjadi solusi 

atau pilihan bagi 

masyarakat. 

5. Munculnya 

berbagai lembaga 

pengelola zakat 

dengan program-

program yang 

lebih menarik. 

kerja yang sudah ada. 

3. Melakukan penetapan 

strategi 

pengembangan 

pengelolaan ZIS. 

yang lebih 

efisien dan 

efektif. 

3. Melakukan 

peningkatan 

kepercayaan 

masyarakat 

dengan 

memasifkan 

sosialisasi 

kepada 

masyarakat. 

4. Rutin melakukan 

sosialisasi sadar 

zakat kepada 

masyarakat. 
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2. Analisis Strategi  

a) Strategi SO (Strenghts-Opportunities)  

Strategi SO dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh 

kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap LAZISMU Cabang Gowa disebabkan karena adanya legalitas 

hukum yang mengaturnya, melakukan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. 

b) Strategi ST (Strengths-Treaths)  

Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan yang 

dimiliki LAZISMU Cabang Gowa untuk mengatasi ancaman. 

Berdasarkan strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan 

peningkatan kualitas kinerja LAZISMU Cabang Gowa supaya bisa 

lebih baik, mengembangkan program-program kerja yang sudah ada 

dan melakukan penetapan strategi pengembangan pengelolaan ZIS. 

c) Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)  

Strategi ini dilakukan dengan cara memanfaatkan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan. Dengan ini strategi yang dapat 

digunakan pada LAZISMU Cabang Gowa yaitu dengan, meningkatkan 

sosialisasi edukasi kepada masyarakat, mengembangkan program-

program kerja berjangka panjang dan berkelanjutan, perluasan jaringan 

dengan muzakki baru, menjaga loyalitas muzakki tetap. 

d) Strategi WT (Weaknesses- Treaths)  

Strategi ini didasari pada kegiatan yang bersifat defensif (bertahan) 

dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari segala 

ancaman. Pada strategi ini LAZISMU Cabang Gowa dapat melakukan 

dengan cara melakukan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan, 
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mengembangkan strategi pengelolaan ZIS yang lebih efisien dan 

efektif, melakukan peningkatan kepercayaan masyarakat dengan 

memasifkan sosialisasi kepada masyarakat, serta rutin melakukan 

sosialisasi sadar zakat kepada masyarakat. 

Tabel 4.5 

Data Kuesioner dan Pemberian Rating Faktor Internal 

No. Kekuatan Rating 

1 2 3 4 

1. Memiliki legalitas hukum. 

 

0 0 6 9 

2. LAZISMU Cabang Gowa 

dalam tata kelolanya sesuai 

tuntunan Islam. 

 

0 1 4 10 

3. Tingginya asset yang dimiliki 

LAZISMU Cabang Gowa. 

 

0 0 7 8 

4. LAZISMU Cabang Gowa 

dibantu oleh seluruh elemen 

Perserikatan Muhammadiyah 

terutama di kabupaten Gowa 

dalam pengumpulan zakat, 

infak, dan sedekahnya. 

0 1 5 9 

5. Kepengurusan yang sudah 

solid. 

0 2 8 5 

No. Kelemahan 
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1. Pengetahuan masyarakat 

tentang LAZISMU Cabang 

Gowa yang masih minim. 

1 1 8 5 

2. Sosialisasi yang masih sangat 

minim dilakukan kepada 

masyarakat tentang 

pemahaman zakat yang 

dikelola oleh LAZISMU 

Cabang Gowa. 

2 1 6 6 

3. Program-program LAZISMU 

Cabang Gowa yang belum 

mampu secara maksimal 

merata keseluruh masyarakat. 

2 5 5 3 

4. Belum mampu menjangkau 

para pejabat, atau orang kaya 

yang ada di masyarakat secara 

keseluruhan khususnya di 

kabupaten Gowa. 

1 2 7 5 

5. Sumber daya manusia yang 

kurang 

3 2 4 6 

 

Tabel 4.6 

Data Kuesioner dan Pemberian Rating Faktor Eksternal 

No. Peluang Rating 

1 2 3 4 

1. Penduduk dengan mayoritas 2 0 8 5 
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beragama Islam. 

2. Letak kantor LAZISMU 

Cabang Gowa yang sangat 

strategis. 

1 1 6 7 

3. Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap 

LAZISMU Cabang Gowa 

karena perkembangan asset 

Muhammadiyah yang tinggi. 

1 2 9 3 

4. Pemerintah daerah ikut 

membantu dalam 

memaksimalkan 

penghimpunan ZIS. 

1 1 5 8 

5. Masyarakat sudah percaya 

bahwa LAZISMU Cabang 

Gowa dikelola secara 

profesional. 

1 1 6 7 

No. Ancaman 

1. Pemahaman masyarakat 

mengenai sistem syariah yang 

masih sangat minim. 

0 0 4 11 

2. Masih banyaknya masyarakat 

yang menunaikan zakat, infak 

dan sedekahnya secara 

langsung dari pada 

menyalurkannya kepada 

1 3 8 3 
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lembaga resmi. 

3. Munculnya berbagai lembaga 

pengelola zakat lainnya. 

1 1 9 4 

4. LAZISMU Cabang Gowa 

belum sepenuhnya menjadi 

solusi atau pilihan bagi 

masyarakat. 

1 1 11 2 

5. Munculnya lembaga-lembaga 

pengelola zakat dengan 

program-program yang lebih 

menarik. 

 

2 4 7 2 

 

Tabel 4.7 

Perhitungan Bobot Faktor Internal 

No. Kekuatan Pengolahan 

Data 

Kuesioner 

Bobot 

1. Memiliki legalitas hukum. 54 0,11 

2. LAZISMU Cabang Gowa dalam tata 

kelolanya sesuai tuntunan Islam. 

54 0,11 

3. Tingginya asset yang dimiliki 

LAZISMU Cabang Gowa. 

53 0,11 

4. LAZISMU Cabang Gowa dibantu 

oleh seluruh elemen Perserikatan 

Muhammadiyah terutama di 

50 0,10 
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kabupaten Gowa dalam 

pengumpulan zakat, infak, dan 

sedekahnya. 

5. Kepengurusan yang sudah solid. 48 0,1 

Total Kekuatan 259 0,53 

No. Kelemahan 

1. Pengetahuan masyarakat tentang 

LAZISMU Cabang Gowa yang 

masih minim. 

47 0,10 

2. Sosialisasi yang masih sangat minim 

dilakukan kepada masyarakat tentang 

pemahaman zakat yang dikelola oleh 

LAZISMU Cabang Gowa. 

46 0,10 

3. Program-program LAZISMU 

Cabang Gowa yang belum mampu 

secara maksimal merata keseluruh 

masyarakat. 

39 0,08 

4. Belum mampu menjangkau para 

pejabat, atau orang kaya yang ada di 

masyarakat secara keseluruhan 

khususnya di kabupaten Gowa. 

46 0,10 

5. Sumber daya manusia yang kurang. 43 0,09 

Total Kelemahan 221 0,47 

Total Faktor Internal 480 1,00 
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Tabel 4.8 

Perhitungan Bobot Faktor Eksternal 

No. Peluang Pengolahan 

Data Kusioner 

Bobot 

1. Penduduk dengan mayoritas 

beragama Islam. 

46 

 

0,10 

2. Letak kantor LAZISMU Cabang 

Gowa yang sangat strategis. 

49 0,11 

3. Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap LAZISMU 

Cabang Gowa karena perkembangan 

asset Muhammadiyah yang tinggi. 

44 0,09 

4. Pemerintah daerah ikut membantu 

dalam memaksimalkan 

penghimpunan ZIS. 

50 0,11 

5. Masyarakat sudah percaya bahwa 

LAZISMU Cabang Gowa dikelola 

secara profesional. 

54 0,12 

Total Peluang 243 0,53 

No. Ancaman 

1. Pemahaman masyarakat mengenai 

sistem syariah yang masih sangat 

minim. 

56 0,12 

2. Masih banyaknya masyarakat yang 

menunaikan zakat, infak dan 

sedekahnya secara langsung dari 

43 0,09 
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pada menyalurkannya kepada 

lembaga resmi. 

3. Munculnya berbagai lembaga 

pengelola zakat lainnya. 

42 0,09 

4. LAZISMU Cabang Gowa belum 

sepenuhnya menjadi solusi atau 

pilihan bagi masyarakat. 

44 0,09 

5. Munculnya lembaga-lembaga 

pengelola zakat dengan program-

program yang lebih menarik. 

39 0,08 

Total Ancaman 224 0,47 

Total Faktor Eksternal 467 1,00 

 

 

Tabel 4.9 

Perhitungan Matriks IFAS 

No. Kekuatan Bobot Rating Skor 

1. Memiliki legalitas hukum. 0,11 4 0,44 

2. LAZISMU Cabang Gowa dalam tata 

kelolanya sesuai tuntunan Islam. 

0,11 4 0,44 

3. Tingginya asset yang dimiliki 

LAZISMU Cabang Gowa. 

0,11 3 0,33 

4. LAZISMU Cabang Gowa dibantu oleh 

seluruh elemen Perserikatan 

Muhammadiyah terutama di 

kabupaten Gowa dalam pengumpulan 

0,10 3 0,3 
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zakat, infak, dan sedekahnya. 

5. Kepengurusan yang sudah solid. 0,1 3 0,3 

Total Kekuatan 0,53  1,81 

No. Kelemahan 

1. Pengetahuan masyarakat tentang 

LAZISMU Cabang Gowa yang masih 

minim. 

0,10 3 0,3 

2. Sosialisasi yang masih sangat minim 

dilakukan kepada masyarakat tentang 

pemahaman zakat yang dikelola oleh 

LAZISMU Cabang Gowa. 

0,10 3 0,3 

3. Program-program LAZISMU Cabang 

Gowa yang belum mampu secara 

maksimal merata keseluruh 

masyarakat. 

0,08 3 0,24 

4. Belum mampu menjangkau para 

pejabat, atau orang kaya yang ada di 

masyarakat secara keseluruhan 

khususnya di kabupaten Gowa. 

0,10 3 0,3 

5. Sumber daya manusia yang kurang. 0,09 3 0,27 

Total Kelemahan 0,47  1,41 

Total Faktor IFAS 1,00  3,22 

Data di atas menunjukkan bahwa variabel IFAS LAZISMU Cabang Gowa 

memiliki skor kekuatan 1,81 dan kelemahan 1,41. Sehingga secara keseluruhan 

skor variabel internal yaitu sebesar 3,22. 
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Tabel 4.10 

Perhitungan Matriks EFAS 

No. Peluang Bobot Rating Skor 

1. Penduduk dengan mayoritas beragama 

Islam. 

0,10 3 0,3 

2. Letak kantor LAZISMU Cabang 

Gowa yang sangat strategis. 

0,11 3 0,33 

3. Meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap LAZISMU 

Cabang Gowa karena perkembangan 

asset Muhammadiyah yang tinggi. 

0,09 3 0,27 

4. Pemerintah daerah ikut membantu 

dalam memaksimalkan penghimpunan 

ZIS. 

0,11 3 0,33 

5. Masyarakat sudah percaya bahwa 

LAZISMU Cabang Gowa dikelola 

secara profesional. 

0,12 3 0,48 

Total Peluang 0,43  1,71 

No. Ancaman 

1. Pemahaman masyarakat mengenai 

sistem syariah yang masih sangat 

minim. 

0,12 4 0,48 

2. Masih banyaknya masyarakat yang 

menunaikan zakat, infak dan 

sedekahnya secara langsung dari pada 

menyalurkannya kepada lembaga 

0,09 3 0,27 
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resmi. 

3. Munculnya berbagai lembaga 

pengelola zakat lainnya. 

0,09 3 0,27 

4. LAZISMU Cabang Gowa belum 

sepenuhnya menjadi solusi atau 

pilihan bagi masyarakat. 

0,09 3 0,27 

5. Munculnya lembaga-lembaga 

pengelola zakat dengan program-

program yang lebih menarik. 

0,08 3 0,24 

Total Ancaman 0,47  1,53 

Total Faktor EFAS 1,00  3,24 

Data di atas menunjukkan bahwa variabel EFAS LAZISMU Cabang Gowa 

memiliki skor peluang 1,71 dan ancaman 1,53,. Sehingga secara keseluruhan skor 

variabel eksternal yaitu sebesar 3,24. 

 

Berdasarkan data analisis matriks IFAS dan EFAS di atas, dari hasilnya 

menunjukkan posisi LAZISMU Cabang Gowa saat ini, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Posisi LAZISMU Cabang Gowa 

IFAS  EFAS  

Kekuatan 1,81 Peluang 1,71 

Kelemahan 1,41 Ancaman 1,53 

Hasil(X) 0,2 Hasil(Y) 0,09 
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Berdasarkan data analisis faktor IFAS dan EFAS di atas menunjukkan 

bahwa faktor IFAS lebih besar yaitu 0,2, sedangkan analisis EFAS yaitu sebesar 

0,09. Sehingga dapat dirumuskan dalam diagram analisis SWOT sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Berdasarkan hasil pengolahan dan pengambilan strategi analisis SWOT 

menunjukkan bahwa LAZISMU Cabang Gowa berada pada posisi strategi agresif, 

oleh karena itu disarankan untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan. 

Sehingga dengan demikian, LAZISMU Cabang Gowa termasuk dalam lembaga 

berkondisi baik dan memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. 

Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk terus melakukan ekspansi dan 

memperbesar pertumbuhan serta meraih kemajuan secara maksimal. Posisi 

strategi agresif inilah yang menjadi peluang bagi LAZISMU Cabang Gowa 

berkembang lebih cepat, akan tetapi harus tetap perlu diwaspadai perubahan-

perubahan lingkungan yang tidak menentu. 

Opportunities 

(Peluang) 

1,71 

Strenghts 

(Kekuatan) 

1,81 

Threats 

(Ancaman) 

1,53 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

1,41 1 2 

1 

-1 3 

-1 

-2 

2 

-2 

-3 

3 

-3 

X., Y = (0,2), (0,09) 
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Melalui strategi agresif ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam 

upaya melakukan peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan zakat yang dilakukan secara terus-

menerus kepada masyarakat supaya mereka benar-benar memahami 

seutuhnya tentang zakat dan manfaat zakat dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan umat. 

b. Menyusun program-program kerja jangka panjang dan berkesinambungan, 

serta memperlihatkan kepada masyarakat kualitas kerja yang lebih baik dan 

profesional. Hal ini dilakukan guna mendapatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap LAZISMU Cabang Gowa. 

c. Melakukan peningkatan profesionalisme para pengurus untuk mencapai 

tujuan pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah yang 

terkelola dengan baik. Masyarakat yang berhak menerimanya dapat 

merasakan manfaat dari pendistribusian zakat, infak dan sedekah. Sehingga 

dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Strategi peningkatan pengumpulan zakat, infak dan sedekah LAZISMU 

Cabang Gowa di kabupaten Gowa ada empat cara yaitu: 

a. Mencari dan mendata potensi zakat, infak dan sedekah yang belum 

tergarap. 

b. Membentuk KL (Kantor Layanan) di setiap desa maupun kecamatan yang 

ada di kabupaten Gowa. 

c. Membuka gerai zakat. 

d. Membangun komunikasi dengan para muzakki/calon muzakki. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat LAZISMU Cabang Gowa dalam 

mengumpulkan zakat, infak dan  sedekah di kabupaten Gowa 

a. Faktor pendukung 

LAZISMU Cabang Gowa dalam upaya fundraising ZIS di kabupaten 

Gowa diperhadapkan dengan beberapa faktor pendukung meliputi manajemen 

organisasi yang sudah terbentuk dengan baik, database yang dikelola dengan baik 

melalui aplikasi excel, lokasi kantor yang strategis, asset yang cukup tinggi yang 

dimiliki Perserikatan Muhammadiyah dan potensi zakat, infak dan sedekah yang 

cukup besar di kabupaten Gowa, legalitas lembaga, serta bantuan seluruh elemen 

Perserikatan Muhammadiyah dan pemerintah daerah dalam kegitan fundraising.  
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b. Faktor penghambat 

 Faktor penghambat LAZISMU Cabang Gowa dalam melakukan kegiatan 

fundraising yakni kurangnya sosialisasi tentang kewajiban zakat, infak dan 

sedekah, pemahaman serta kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang 

zakat, program-program LAZISMU Cabang Gowa yang masih belum bisa 

dirasakan secara merata oleh masyarakat kabupaten Gowa, serta munculnya 

lembaga-lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah lainnya dengan 

menghadirkan program-program yang lebih menarik. 

Setelah dilakukan analisis SWOT didapatkan hasil bahwa LAZISMU 

Cabang Gowa berada pada posisi strategi agresif. Strategi agresif ini disarankan 

untuk memaksimalkan peluang dengan kekuatan yang dimilikinya. LAZISMU 

Cabang Gowa merupakan lembaga dengan kondisi yang baik dengan peluang 

yang besar, sehingga dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, 

memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. 

B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan dan kesimpulan di atas maka 

ada beberapa saran peneliti dalam rangka melakukan peningkatan pengumpulan 

zakat, infak dan sedekah pada LAZISMU Cabang Gowa, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Untuk LAZISMU Cabang Gowa, agar supaya dana yang diperoleh oleh 

LAZISMU Cabang Gowa terus meningkat dan berkembang ada beberapa 

hal yang perlu dilakukan. Pertama, memperkenalkan LAZISMU Cabang 

Gowa dengan cara meningkatkan sosialisasinya. Kedua, memperbanyak 

jumlah muzakki dengan cara melakukan kerja sama dengan berbagai 

instansi, Ketiga, melakukan peningkatan kualitas pelayanan terhadap 
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muzakki agar supaya menambah kepercayaan masyarakat kepada 

LAZISMU Cabang Gowa. 

2. Bagi pihak lain, dalam upaya memperkaya khazanah ilmu ekonomi Islam 

peneliti berharap agar penelitian ini dapat diteruskan oleh para sarjana lain 

dengan tujuan dan perspektif yang berbeda. 

3. Semoga penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian 

berikutnya, dan juga dapat lebih memperdalam lagi baik dari segi teori 

maupun analisisnya sehingga ekonomi Islam bisa lebih maju dan 

berkembang. 
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