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KATA PENGANTAR 

 

زِيْم الّلِ بِسْمِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ

شْرَفِ 
َ
ى ا

َ
مُ عَل

َ
لا ةُ وَالسَّ

َ
لا مِيْن وَالصَّ

َ
ػَال
ْ
حَمْدُ لل رّبِّ ال

ْ
مُرْسَلِينال

ْ
نْبِيَاءِ وَال

َ
د الا دِ نَـا مُحَـمَّ لهِِ  سَيِّ

َ
ى ا

َ
وَعَل

 وَ 
َ
جْمَػِيْن.ا

َ
 صْسَتِهِ أ
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TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 

dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab N

a

m

a 

Huruf Latin Nama 
a ا

l

i

f 

 

tidak 

dilamba

ngkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 
b

a 

 

B 

 

Be 

 ت

 
t

a 

 

T 

 

Te 

 ث

 

ṡ

a 

a 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di 

atas) ج 

 
j

i

m 

J 

 

Je 

 ح

 
h

a 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di 

bawah) خ 

 
k

h

a 

 

Kh 

 

ka dan ha 

 د

 
d

a

l 

 

D 

 

De 

 ذ

 
z

a

l 

a

l 

 

Z 

 

zet (dengan titik di atas) 

 ر 

 
r

a 

 

R 

 

er 

 ز 

 
z

a

i 

 

Z 

 

zet 

 ش 

 
s

i

n 

 

S 

 

es 

 ش 

 
s

y

i

n 

 

Sy 

 

es dan ye 

 ص 

 

ṣ

a

d 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 ض 

 

ḍ

a

d 

 

ḍ de (dengan titik di bawah) 

 ط 

 

ṭ

a 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 ظ 

 

ẓ

a 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di 

bawah) 

 

 ع

 
‘

a

i

n 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 غ 

 
g

a

i

n 

 

G 

 

ge 

 ف 

 
f

a 

 

F 

 

ef 

 ق 

 
q

a

f 

 

Q 

 

qi 

 ك 

 
k

a

f 

 

K 

 

ka 

 ل 

 
l

a

m 

 

L 

 

el 

 و 

 
m

i

m 

 

M 

 

em 

 ٌ 

 
n

u

n 

 

N 

 

en 

 و 

 
w

a

u 

 

W 

 

we 

 هـ 

 
h

a 

 

H 

 

ha 

 ء 

 
h

a

m

z

a

h

h 

 

’ 

 

apostrof 

 ى 

 
y

a 

 

Y 

 

ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 fatḥah a A ا َ

 kasrah ا
 

i I 

 ḍammah u U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya  

Berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 fatḥah dan ـيَْْ

yā’ 

ai a dan i 

 fatḥah dan ـوَْْ

wau 

au  a dan u 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفَْ 

 haula : هَـوْْلَْ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
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huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat 

dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥahdan ...َْْاْ|ْ...َْْى
alif 

atau yā 

a> a dan 

garis 

di 

atas 

 Kasrah dan ــِـــي

ya> 

i> i dan 

garis 

di 

atas 

 ḍammah ــُـو
dan 
wau 

u> u dan 

garis 

di 

atas 

Contoh: 

 ma>ta : يـاَتَْ

 Contoh: 

 <rama : رَيَـي 

  qi>la : لِـيْـمَْ 

 yamu>tu : يـًَـوُْتُْ 

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, 

transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau 

mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl :  رَوْضَـةُْْالأطَْفاَلِْ
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ـدِْ ًَ يْـُـَةُْْانَْـفـاَضِــهةَُْانَْـ  : al-madīnah al-fāḍilah 

ــةُْ ًَ  al-ḥikmah : انَـْحِـكْـ

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab 

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

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 

tanda syaddah. Contoh: 

َْ  rabbanā : رَبـّـَُا

َْ  najjainā : َـَجّـيَْــُا

 al-ḥaqq : انَـْـحَـكْ 

 nu‚ima : َعُـّـِىَْ

 aduwwun‘ : عَـدوُْ 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf kasrah (ّْـــــِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 

ī. Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـهِـيْ 

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِيْ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufْ  Dalam pedoman transliterasi ini, kata .(alif lam ma‘arifah)ال

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf 

syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari 

kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
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Contoh: 

ـصُْ ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : انَشَّـ

نـْـسَنــَةُْ  al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

ةُْانَـْـفـَهْسَـفَْ  : al-falsafah 

 al-bilādu : انَـْـبـــِلادَُْ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila 

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab ia berupa alif.  

Contoh: 

ٌَْ  ta’murūna : تـأَيُْـرُوْ

وْعُْ  ‘al-nau : انَــُّـَ

 syai’un : شَـيْءْ 

 umirtu : أيُِـرْتُْ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

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

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an(dari al-

Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
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secara utuh. Contoh: 

FīẒilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnahqabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

ْاللهِْ ٍُ  billāh  بِاللdīnullāhِْ دِيـْ

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِْاللهِْ ًَ  hum fī raḥmatillāh هُـىْْفِيْْرَحــْـ

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi 

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
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Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan  

Syahru Ramaḍān al-lażīunzilafīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

AbūNaṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

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

Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh:  

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.    =  subḥānahūwata‘ālā 

saw.    =  ṣallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s.    =  ‘alaihi al-salām 

H    =  Hijrah 

M    =  Masehi 

SM    =  Sebelum Masehi 

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

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi:IbnuRusyd, Abū 

al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad 

Ibnu) 
Naṣr Ḥami>d AbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, Naṣr Ḥami>d (bukan: 

Zaīd, Naṣr Ḥami>d Abu>) 
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w.     =  Wafat tahun 

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

HR     =  Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama         : Ali Said 
Nim             : 80100320097 
Judul     : Penetapan Prioritas Mus}tahiq  Penyaluran Zakat Oleh 

BAZNAS  Provinsi Sulawesi Selatan Perspektif Mas}lah}ah 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penetapan prioritas mus}tahiq  
penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan perspektif mas}lah}ah? Pokok 
masalah tersebut kemudian di-breakdown kedalam submasalah atau pertanyaan 
penelitian, yaitu: 1) Bagaimana karakteristik kebutuhan mus}tahiq pada penyaluran 
zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan?, 2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan 
prioritas penyaluran zakat melalui BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan? Dan 3) 
Bagaimana relevansi pelaksanaan prioritas penyaluran zakat melalui BAZNAS 
Provinsi Sulawesi Selatan persepektif mas}lah}ah? 

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan teologis normatif, sosiologi ekonomi, dan yuridis 
normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah amil zakat dalam hal ini 
komisioner BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 
pengolahan data dan analisis data delakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan penentuan bentuk karakteristik kebutuhan 
mus}tahiq pada penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan 
dengan memperhatikan  kondisi keluarga calon mus}tahiq, indeks rumah yang 
meliputi kepemilikan  rumah, kepemilikan barang diantaranya tidak memiliki 
kendaraan, mempunyai atau tidak alat komunikasi. Kemudian memperhatikan data 
keluarga yang meliputi jumlah tanggungan keluarga, ada yang putus sekolah atau 
tidak, memiliki balita atau tidak dan Istri sedang hamil atau tidak. Kemudian yang 
terahkhir yaitu Indikator keimanan yang meliputi pola sholat pada anggota 
keluarga, peran mengikuti pengajian keluarga dan tidak melakukan judi atau 
perbuatan yang diharamkan oleh agama. Mekanisme pelaksanaan prioritas 
penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan melakukan proses yang 
begitu selektif. Proses yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 
dilakukan dengan tiga tahap yaitu, survey, penetapan calon mus}tahiq, musyawarah 
dan distribusi kepada mus}tahiq yang memenuhi syarat untuk diberikan dana zakat. 
mus}tahiq pada penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
Relevansi pelaksanaan prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi 
Selatan persepektif mas}lah}ah elah sesuai dengan hukum Islam kaitannya dengan 
metode-metode ijtihad seperti mas{lahah yang dihubungkan dengan pendistribusian 
zakat produktif berupa permodalan hal ini diperbolehkan karena tidak bertentangan 
dengan al-Qur’an dan hadist. Selain penyaluran zakatnya dengan menggunakan 
akad qardhul hasan berupa pinjaman kebajikan. Dari pengelolaan zakat secara 
produktif melalui pemberdayaan ekonomi dianggap mampu mengubah 
ketergantunggan mus}tahiq. 
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Studen ID : 80100320097 
Title :  Mustahiq Priority Setting for Zakat Distribution by  
    BAZNAS South Sulawesi Province Maslahah Perspective 

The main problem of this research is how to determine the priority of 
mus}tahiq zakat distribution BAZNAS South Sulawesi Province from the 
perspective of mas}lah}ah? The subject matter is then broken down into subproblems 
or research questions, namely: 1) What are the characteristics of mus}tahiq needs in 
the distribution of zakat BAZNAS South Sulawesi Province?, 2) What is the 
mechanism for implementing the priority of zakat distribution through BAZNAS 
South Sulawesi Province? And 3) How is the relevance of the implementation of 
the priority of zakat distribution through BAZNAS South Sulawesi Province from a 
perspective of mas}lah}ah? 

This type of research is classified as qualitative with the research approach 
used is a normative theological approach, economic sociology, and normative 
juridical. The source of this research data is amil zakat in this case the 
commissioner of BAZNAS South Sulawesi Province. Furthermore, the data 
collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data 
processing techniques and data analysis are carried out in three stages, namely: data 
reduction, data presentation and conclusions. 

The results of this study show that the determination of the form of 
characteristics of mus'tahiq needs in the distribution of zakat BAZNAS South 
Sulawesi Province is carried out by taking into account the family conditions of 
prospective mus}tahiq, house index which includes home ownership, ownership of 
goods including not owning a vehicle, owning or not means of communication. 
Then pay attention to family data which includes the number of family dependents, 
some have dropped out of school or not, have toddlers or not and wives are pregnant 
or not. Then the last is the indicator of faith which includes prayer patterns for 
family members, the role of following family studies and not doing gambling or 
actions forbidden by religion. The mechanism for implementing the priority 
distribution of zakat by BAZNAS South Sulawesi Province carries out a very 
selective process. 

The process carried out by the Amil Zakat Agency of South Sulawesi 
Province is carried out in three stages, namely, survey, determination of mus'tahiq 
candidates, deliberation and distribution to mus}tahiq who are eligible to be given 
zakat funds. mus}tahiq on the distribution of zakat at BAZNAS South Sulawesi 
Province. The relevance of the priority implementation of zakat distribution by 
BAZNAS, South Sulawesi Province, the perspective of mas}lah}ah is in accordance 
with Islamic law in relation to ijtihad methods such as mas{lahah associated with the 
distribution of productive zakat in the form of capital, this is permissible because it 
does not contradict the Qur'an and hadith. In addition to the distribution of zakat 
using the qardhul hasan contract in the form of benevolent loans. From the 
management of zakat productively through economic empowerment is considered 
to be able to change the dependence of mus}tahiq. 
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 تجريدَالبحث

 :َػليَسؼيد َََالاسم

٧١٠١١٣٠١١٠٨ََ:ََلجيرقمَالتس

 :َتحديدَخصبئصَاحتيبجبثَالمستحقينَفيَتوزيغَالسكبةَ موضوعَالبحث

 منَقبلَهيئتَالسكبةَالوطنيتَفيَمحبفظتَسولاويسي  

 منَالجنوبيتََ

خصائص ازتياجات المستسقين  المشكلة الرئيسيث في وذا البسث هي كيف يتم تحديد

 سثفي تيزيع الزكاة من قتل ويئث الزكاة اليظنيث في محافظث سيلاويسي الجنيةيث من منظير المصـل

( مـا وـي لـ   1بسث، وهـي  الجم يتم تقسيم المشكلة الرئيسيث إلى مشكلات فرغيث أو أسئلة 

اليظنيـث فـي محافظـث خصائص ازتياجات المستسقين في تيزيع الزكـاة مـن قتـل ويئـث الزكـاة 

من قتل ويئث الزكاة اليظنيث فـي للأولييث  تنفيذ تيزيع الزكاةظريقث  ( كيف2سيلاويسي الجنيةيث، 

من قتـل ويئـث الزكـاة للأولييث ( كيف غلاقث تنفيذ تيزيع الزكاة 3محافظث سيلاويسي الجنيةيث؟ و 

 اليظنيث في محافظث سيلاويسي الجنيةيث من منظير المصلسث؟.

المـدال لبسث وي البسث النـييي ةاسـتادام المـدال اللـاويلي المػيـار ، ووذا ا

 مأما مصادر البيانات فـي وـذا البسـث وـ القانيني المػيار .المدال الاقتصاد ، و الادتمايي

جـم ةػـد  ويئث الزكاة اليظنيث في محافظث سيلاويسي الجنيةيـث،الزكاة، ووم مفيضي  لىن عيملاالػ

نات ةاستادام أسليب الملازظث، والمقاةلة، والتيجيـ.. وأمـا تقنيـث ذلك، فإن ظرق جمع البيا

تحليل البيانات ومػالجتىا على جلـاث مرالـل ، وهـي  تحديـد البيانـات، وغـرا البيانـات، 

 واستنتاج البينات.

تظىر نتائخ وذه الدراسث أن تحديد الش   المميز لازتياجات المستسقي في تيزيع  

سيلاويز  الجنيةيث يتم من الال مراعاة لالة أسرة المستس. المرتقب ، الزكاة ةزناس ةمقاظػث 

ووي مؤشر المنزل الذ  يتضمن ملكيث المنزل ، وملكيث السلع ةما في ذلك عدم وديد سيارة ، 

وامتلاك أو عدم وديد أدوات اتصال. جم انتته إلى البيانات الأسريث التي ةشمل عدد المػالين من 
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المدرسث أم لا، ولديهم ظفل صغير أم لا، والزودث لامل أم لا. جم الأاير الأسرة، وةػضىم ترك 

وي مؤشر الإيمان الذ  يتضمن نمط الصلاة في أفراد الأسرة ، ودور اتباع التلاوة الػائليث وعدم 

القيام ةالمقامرة أو الأغمال التي يحظروا الدين. وتنفذ آليث تنفيذ أولييث تيزيع الزكاة من جانب 

في مقاظػث سيلاويز  الجنيةيث غمليث انتقائيث للغايث. وتتم الػمليث التي تقيم ةىا وكالة ةازناس 

أميال للزكاة في مقاظػث سيلاويز  الجنيةيث على جلاث مرالل، هي  المسر، وتحديد المرلسين 

المستسقين، والمداولات والتيزيع على المستعلػث الذين يح. لىم الحصيل على أميال الزكاة. 

. بشأن تيزيع الزكاة في ةازناس ةمقاظػث سيلاويز  الجنيةيث. إن أوميث تنفيذ أولييث تنفيذ مستس

تيزيع الزكاة من قتل ةازناس في مقاظػث سيلاويز  الجنيةيث هي ودىث نظر مصلسه الل وفقا 

للشريػث الإسلاميث فيما يتػل. ةأساليب الادتىاد محل الصلازث التي ترتتط ةتيزيع الزكاة 

ذث في ل   رأس مال مسميح ةه لأنه لا يتػارا مع القرآن والحديث. ةالإضافث إلى تيزيع المنت

الزكاة ةاستادام غقد الحسن في ل   قروا ايريث. من الإدارة الإنتاديث للزكاة إلى التمكين 

 .الاقتصاد  ، تػتبر قادرة على تغيير اغتماد المستس.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan yang 

termasuk kedalam ibadah ma>liyah ijtima>’iyyah, baik dilihat dari sisi ajaran 

Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan 

salah satu ibadah pokok dari rukun Islam yang lima, keberadaan zakat sebagai 

ma’lu>m minad-di>n bidh{-dh}aru>rah atau diketahui secara otomatis adanya serta 

merupakan sebuah keniscayaan dari keislaman seseorang. 

Term zakat diterangkan dalam al-Qur’a>n yang tersebar kedalam dua puluh 

tujuh ayat yang disejajarkan dengan perintah kewajiban shalat. Di dalam al-

Qur’a>n terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara 

sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi 

orang yang enggan menunaikan zakat atau bahkan meniggalkanya. Oleh karena 

itu, khalifah Abu> Bakar ash} Sh}iddiq bertekad memerangi orang-oarang yang 

shalat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan  Abu> Bakar ash} Sh}iddiq 

tersebut menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan suatu 

kedurhakaan dan jika tetap dibiarkan, maka akan menimbulkan berbagai 

kedurhakaan dan kemaksiatan lain.
1
  

Zakat merupakan salah satu perintah Allah swt. telah dipraktekkan dan 

dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Kajian dan permasalahan zakat telah 
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Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Prekonomian Modern (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), h. 2.   



 

 

 

2 

 

diatur dan dijelaskan dalam al-Qur’a>n. Sebagaimana dalam QS. al-Tau>bah/9:60 

sebagai berikut: 

                         

                       

       

Terjemahnya: 

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

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

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2
 

Manusia sebagai insan ciptaan Allah swt. menyadari diri bahwa segala apa 

yang dilaksanakan merupakan tuntunan dari Allah swt. Oleh karena itu apa yang 

diperintahkan oleh Allah wajib hukumnya untuk dipatuhi atau dilaksanakannya. 

Demikian halnya perintah untuk mengeluarkan zakat. Dalam perjalanan hidup 

manusia, ada yang diberikan kelebihan harta  oleh Allah swt. dan juga ada yang 

dikategorikan sebagai penerima zakat. Bagi yang kelebihan harta diwajibkan 

untuk mengeluarkan sebagian harta (rezki) yang telah diberikan sesuai aturan 

dan anjuran agama, sedangkan bagi penerima zakat menunggu uluran tangan 

atau bantuan dari yang berkelebihan harta tersebut. Bagi pemberi zakat disebut 

sebagai muzakki, sedangkan bagi penerima zakat disebut sebagai mus>tahiq.
3
 

                                                             
2
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya  (Cet. II; Jakarta: Gema Insani Press, 

2002), h. 196.  

3
Hasanuddin Bua, Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat (Cet. I; Kendari: AA-DZ Grafika, 

2019), h. 22.   
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Berdasarkan ayat tersebut, keseluruhan golongan penerima zakat yang 

disebutkan (asnaf at}samaniyah) dalam QS. al-Tau>bah/9:60 dapat interpretasikan 

ke dalam beberapa hal yang dapat menjadi turunan dari delapan asnaf  yang 

ditafsirkan dalam surah tersebut. Walaupun dalam ayat tersebut kata pertama 

berbunyi innama’ yang secara gramatikal dalam bahasa Arab dimaknai sebagai 

pembatas ketentuan bahwa pendistribusian harta zakat terbatas kepada delapan 

kelompok tersebut. Namun, empat golongan pertama dalam ayat tersebut, 

proporsi yang digunakan merupakan huruf ‘lam’ yang mengandung makna 

kepunyaan, sedangkan empat glongan terakhir yang disebutkan secara preposisi 

dalam ayat tersebut digunakan lafadz fid}zaraf  yang bermakna kondisius.
4
 

Selanjutnya di antara empat golongan terakhir yang dapat dijabarkan sesuai 

kondisi tersebut, terdapat golongan hamba sahaya (riqab) dan fisabilillah, di 

mana dalam kondisi sekarang dapat mengalami perluasan makna dalam 

melakukan ijtihad dan penafsiran dalam melakukan penyaluran zakat. 

Perluasan makna terhadap penafsiran terutama pada kata fisabilillah  yang 

selain diartikan sebagai kelompok yang berjuang di jalan Allah, dapat pula 

diartikan sebagai semua kegiatan yang mengupayakan kebaikan di jalan Allah.
5
 

Sebagai contoh penyaluran zakat terhadap mahasiswa yang sedang 

                                                             
4
Kelompok Hanafiyah menegaskan bahwa prinsip kepemilikan (huruf lam) berlaku untuk 

semua golongan, sedangkan kelompok Syafiiyah, Hanabalah, Malikiyah, dan Ibnu Tamiyah 

kepemilikan hanya berlaku pada empat golongan pertama, sedang untuk keempat golongan lainnya 

masing-masing imam tersebut berbeda pendapat. Ut}sman Zubair, Abhast} fi Qadaya az Zakah al 
Muasirah, Jilid, I, (t.c. Urdun: Da>r el Nafais, 2000), h. 397-449. 

5
Zakat adalah suatu bentuk ibadah maliyah al ijtimaiyah yaitu suatu bentuk ibadah harta 

yang erat dengan fungsi sosial masyarakat yang mengupayakan perubahan ke arah kesejahteraan 

merata antar anggota masyarakat. Yusuf al-Qardh}awi, Al –Iabadah fi al Islam (Bei>rut: Muassasah 

Risalah, 1993), h. 238.  



 

 

 

4 

 

menyelesaikan studi dengan memberikan beasiswa baik sebahagian maupun 

secara penuh dalam penyelesaian studi. Karena jika kata fisabilillah  hanya 

diartikan sebagai kelompok yang berjuang dijalan Allah dengan mengangkat 

senjata atau pedang, maka kelompok fisabilillah di era sekarang sulit untuk 

dijumpai. Begitu pula terhadap pemaknaan fakir dan miskin, pembicaraan 

mengenai fakir tidak lepas dengan golongan kedua dari delapan asnaf yaitu 

miskin. Kedua kelompok ini yang paling umum untuk dapat dikaitkan dengan 

kemiskinan dan tingkat kesejahteraan pada masyarakat Indonesia. Kriterium 

miskin pula juga perlu perluasan makna, terutama kepada masyarakat yang 

tertimpa bencana, sehingga melalui pemaknaan fakir dan miskin tersebut 

penyaluran zakat pula dapat disalurkan kepada masyarakat yang dulunya masuk 

kriterium kaya dan terkena bencana alam maka kriterium kaya tersebut dapat 

diberikan zakat dengan memasukkan mereka kedalam kriterium fakir dan 

miskin. 

Prioritas penyaluran zakat pula dapat dikaitkan dengan faktor sosiologis 

masyarakat yang ada termasuk penyaluran zakat pada kelompok gh}arimin. Term 

gh}arimin adalah orang yang mempunyai utang dan aset yang dimiliki tidak 

mencukupi untuk melunasi utang tersebut. Dalam kajian klasik  gh}arimin  

cenderung ditujukan untuk orang yang terlilit utang secara pribadi yang 

berutang untuk kemaslahatan diri dan keluarganya serta untuk kemaslahatan 

orang lain.
6
 Oleh karena itu, hemat peneliti kelompok gh}arimin ini bisa saja 

dilakukan perluasan makna dan turunanya, sebagai contoh memberikan zakat 

                                                             
6
M. Arif Mufriani, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan (Cet. IV; Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 206.  
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kepada perusahaan yang terlilit utang dan asetnya tidak cukup untuk melunasi 

utang-utangya. Dengan memberikan zakat kepada perusahaan tersebut agar 

dapat beroperasi kembali, maka karyawan yang juga bergantung terhadap 

operasionalnya dapat kembali menghidupi keluarganya. Karena dengan 

bekerjanya kembali karyawan tersebut akan mencegah terjadinya penganguran 

yang tentunya akan menyebabkan munculnya kelompok fakir dan miskin. 

Dengan demikian, penyaluran zakat kontemporer saat ini pada akhirnya 

mengarah kepada definisi bahwa harta zakat yang terkumpul tidak lagi 

diarahkan sebagai hak milik pribadi setiap golongan, tetapi nantinya diarahkan 

kepada kepemilikan bersama dari delapan asnaf  sebagaimana yang disebutkan 

dalam QS. al-Tau>bah/9:60. Oleh karena itu, pendistribusian zakat dan 

pemaknaannya terhadap delapan asnaf tersebut akan mengikuti maslahat 

kelompok mus}tahiq zakat yang ada.   Mengenai kedudukan zakat dalam Islam, 

BAZIS juga mempertegas bahwa zakat mengandung dua aspek, yaitu aspek 

kebatinan kepada Allah swt. dan kebaktian kepada sesama manusia. Adapun 

kebaktian kepada allah melalui zakat yaitu dengan mempersembahkan 

ketakwaan dengan melaksanakan perintahnya sedangkan kebaktian kepada 

masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi dengan tetap memperhatikan 

konsep mas}lah}ah nya.
7
 

Penyaluran zakat kontemporer harus memperhatikan karakteristik 

mus}tahiq agar dana zakat yang disalurkan tepat sasaran sesuai dengan 

kandungan al-Qur’a>n sebagaimana dalam QS al-Tau>bah/9:60. Penetapan 

                                                             
7
Rahmawati Muin, Manajemen Pengelolaan Zakat  (Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2020), h. 

9.  
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karakteristik delapan asnaf  harus memperhatikan antara kebutuhan dan 

keinginan mus}tahiq. Distribusi zakat harus memperhatikan kebutuhan dasar 

manusia diantaranya pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan dengan 

melihak aspek tidak menjadikan penerima zakat ketergantungan dan mengharap 

zakat seumur hidup.  Oleh karena itu, BAZNAS harus selektif dan tepat sasaran 

dalam menyalurkan zakat agar dana zakat yang diterima oleh mus}tahiq dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan ketergantungan sehingga 

tujuan zakat sebagai indikator kesejateraan dapat tercapai. 

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan 

pendapat di masyarakat. Hal ini mengingat, tidak semua orang mampu terlibat 

dalam aktivitas ekonomi (jompo dan cacat tubuh). Atau dengan kata lain, adalah 

sunnatullah jika di dunia ini ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Oleh 

sebab itu, ekonom pun angkat bicara untuk menjelaskan rasionalisasi dari 

kepentingan distribusi income. Mulai dari konsep dasar kapasilitas yang 

menekankan bahwa dalam permasalahan distribusi adalah berkait dengan 

kepemilikan private (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah 

adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta pusaka 

peninggalan leluhurnya masing-masing. Sedang di lain pihak, sosialis, lebih 

melihat kepada kerja sebagai basic dari alasan distribusi pendapatan. Setiap 

kepemilikan hanya bisa dilahirkan dari buah kerja seseorang, oleh sebab itu, 

adanya perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi 

tapi lebih kepada adanya perbedaan pada kapabilitas dan bakat setiap orang. 

Proses penyaluran zakat dapat dilakukan dua pola, yaitu pola konsumtif 

dan pola produktif. Pola penyaluran zakat melalui pola konsumtif dilakukan 
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dengan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sehari-hari 

maupun sekedar hanya untuk mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi oleh 

mus}tahiq. Pelaksanaan penyaluran zakat dengan pola konsumtif dinilai sulit 

untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Salah satu penyebabnya yaitu 

orientasi penyaluran zakat secara konsumtif tujuannya sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi dasar mus}tahiq atau memenuhi kebutuhan peningkatan 

sumber daya manusia secara minimal. Penyaluran model ini hanya tepat jika 

dilakukan dalam kondisi mendesak, yaitu pada saat mus}tahiq membutuhkan 

pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu lebih lama. 

Zakat produktif  diberikan dalam bentuk permodalan untuk proyek sosial jangka 

panjang yang menguntungkan. Meskipun demikian penyaluran zakat seperti ini 

tetap harus memperhitungan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, 

keadilan dan kewilayahan. 

Berdasarkan observasi awal dan penelusuran yang dilakukan di BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah salah satu kantor BAZNAS di 

bawah wilayah BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan didapatkan keterangan 

bahwa kegiatan pengelolan berupa aktivitas pengumpulan dan penyaluran zakat 

secara intens berlangsung. BAZNAS dalam mengelola, mensosialisasikan, 

mengumpulkan dan mendistribusikan zakat telah mereka jalani, Tidak kurang 

berbagai persoalan terkait dengan berbagai bentuk persoalan ekonomi umat 

yang telah mereka terima dan fasilitasi, dalam upaya memberikan solusi nyata 

bagi para mus}tahiq zakat di Sulawesi Selatan, berbagai upaya telah mereka 

lakukan, ini juga sangat terkait dengan persoalan sosialiasi dalam rangka 

mengarahkan masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
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Selatan ke arah terbentuknya masyarakat sadar zakat guna menghimpun dana 

zakat yang memadai.  

Beragam bentuk kebutuhan mus}tahiq zakat di masyarakat, antara lain ada 

mus}tahiq yang mengajukan bantuan untuk keperluan biaya pendidikan anak, 

biaya pengobatan, permintaan bantuan karena sudah sekian lama tidak bekerja, 

biaya perbaikan rumah tinggal yang hampir roboh, dan biaya modal usaha. 

Terhadap berbagai macam kebutuhan para mus}tahiq yang sangat banyak dan 

beragam, BAZNAS dalam hal ini BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, dengan 

mengingat keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun,  membuat sistem 

dan prosedur penyaluran dengan membuat skala prioritas terhadap kebutuhan 

para mus}tahiq zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan 

tujuan penyaluran zakat yaitu kesejahteraan masyarakat muslim. 

Berdasarkan wawancara awal dengan pegawai BAZNAS Kabupaten/Kota 

yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, didapatkan data bahwa sebelum 

melakukan penyaluran zakat BAZNAS melakukan survei lokasi dan asessment 

kelayakan penerima bantuan untuk nantinya dibawa dalam rapat pleno  

komisioner BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya berdasarkan hasil 

musyawarah komisioner BAZNAS, maka dihasilkanlah daftar mus}tahiq 

penerima zakat yang dalam satu tahun dilakukan beberapa tahap penyaluran. 

Berdasarkan hasil rapat tersebut permohonan mus}tahiq dapat diakomodir, 

karena keterbatasan dana zakat yang dihimpun, ada sebagian mus}tahiq yang 

sebenarnya layak mendapat bantuan tetapi diputuskan belum dapat menerima 

bantuan kali itu, sehingga diprioriraskan untuk menerima bantuan untuk 

penyaluran periode berikutnya. Disamping itu ada juga berbagai pertimbangan 
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berupa ketidaklayakan pemohon atau calon mus}tahiq dalam menerima bantuan 

zakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok 

dalam penelitian ini yaitu bagaimana penetapan prioritas mus}tahiq penyaluran 

zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan perspektif mas}lah}ah?, kemudian 

dibagi kedalam sub pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik mus}tahiq pada penyaluran zakat BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan prioritas penyaluran zakat melalui 

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan? 

3. Bagaimana relevansi pelaksanaan prioritas penyaluran zakat melalui 

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan persepektif mas}lah}ah? 

 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Mengacu pada beberapa pengertian istilah yang terkait dengan judul 

penelitian ini, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dipahami bahwa fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Penetapan karakteristik mus}tahiq zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

b. Prioritas mekanisme penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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c. Prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 

persepektif mas}lah}ah. 

2. Deskripsi Fokus  

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap 

variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung 

dalam judul penelitian ini, maka diuraikan deskripsi fokus sebagai berikut: 

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, di wajibkan di Madinah pada 

tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini 

diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika 

Nabi masih berada di Makkah.
8
 Menurut bahasa zakat yaitu tumbuh dan 

tambah. Kata-kata ‘zakat’ juga di gunakan untuk ungkapan pujian, suci, 

keshalehan, dan berkah.
9
 Asal kata zakat adalah zaka>’ yang artinya tumbuh, 

suci dan berkah.
10

 Menurut Sa>ikh Taqiyudin lafaz zakat secara bahasa berarti 

tumbuh.”Di dalam buku Al Mughni karangan ibnu qudamah Abu Muhammad 

bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal  dari kata zakat (bersih), namaa 

(tumbuh dan berkembang) dan ziadah pengembangan harta.
11

 Menurut 

Sayyid Sabiq zakat adalah sebutan atas segala yang dikeluarkan oleh 

seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt. Kemudian diserahkan kepada 

orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya). Disebut zakat karena 

                                                             
8
Gusfahmi, Pajak Syari’ah (Cet. I; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 103. 

9
Sa’ad Yusuf Abdul Aziz, Sunnah Dan Bid’ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham, dkk (Cet. 

IV; Jakarta, Pustaka  Al Kautsar, 2008),  h. 345. 

10
Sayyid Sabiq, Fkih Sunnah II (Cet. II; Jakarta: Cakrawala, 2008), h. 56.  

11
Ibnu Qudamah, Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah (Cet. III; Jakarta, Pustaka 

Azzam, 2007), h. 433.  
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mengandung harapan untuk memperoleh berkah , membersihkan jiwa dan 

mengembangkan harta dalam segala kebaikan.
12

 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang 

selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan 

zakat secara nasional.
13

 

Mus{tahiq adalah golongan-golongan tertentu yang berhak menerima 

zakat yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an 

sebagaimana dalam QS. At-Taubah/9:60 terdiri dari fakir, miskin, amil zakat, 

muallaf, gha>rimi>n, fi sabililla>h dan ibnu sabil. 

Oleh karena itu, secara operasional yang dimaksud dengan analisis 

prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi  Sulawesi Selatan melalui 

penetapan karakteristik kebutuhan mus{tahiq yaitu penelitian yang membahas 

tentang karakteristik kebutuhan mus}tahiq dan mekanisnisme penyaluran 

zakat serta analisis dan prioritas penyaluran zakat yang dilakukan oleh 

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

  

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian 

yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan 

atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi 

                                                             
12

Sayyid Sabiq, Fkih Sunnah II, h. 56.  

13
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 

3.  
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tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan sebagai bentuk 

kebaruan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  

Buku  Rahmawati Muin dengan judul Manajemen Pengelolaan Zakat. 

Buku ini membahas tentang reaktualisasi ajaran Islam, khususnya yang berkaitan 

dengan masalah zakat, infaq, dan sadaqah. Dalam buku ini dijelaskan secara 

detail tentang zakat dalam mengatasi kemelaratan dan kemiskinan, serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat 

dan martabat manusiawi, memperkecil jurang perbedaan sosial, baik yang terjadi 

pada zaman rasulullah saw. maupun pada masa sahabat-sahabat beliau pada masa 

awal Islam.
14

 Perbedaan penelitian ini dengan buku tersebut di atas yaitu buku 

Rahmawati Muin tentang pengelolaan zakat secara umum dimana zakat sebagai 

sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dalam hal pengelolaan harus ada kerjasama antara pemerintah dan 

masyarakat. Sedangkan penelitian ini lebih khusus membahas tentang penetapan  

prioritas penyaluran zakat terhadap mus}tahiq di BAZNAS provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Buku Yusuf  Wibisono dengan judul Mengelola Zakat Indonesia, buku 

ini membahas tentang zakat di Indonesia dengan focus pada aspek ekonomi dan 

manajemenya, bukan aspek fiqh-nya semata, dalam konteks sejarah, sosial, 

politik, dan hukum positif di Indonesia kontemporer. Buku ini merekam 

diskursus pengelolaan zakat nasional, dari munculnya Undang-undang Nomor 38 

Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 

                                                             
14

Rahmawati Muin, Manajemen Pengelolaan Zakat, h. iii.  
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zakat.
15

 Perbedan penlitian ini dengan buku tersebut di atas terletak pada objek 

kajian, buku yang ditulis Yusuf Wibisono membahasa pengelolaan zakat di 

Indonesia dengan pendekatan perundang-undangan yang ada di Indonesia 

sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dengan 

optimalisasi penyaluran zakat melalui penetapan karakteristik mus}tahiq agar 

zakat dapat disalurkan tepat sasaran. 

Disertasi Anton Afrizal Candra dengan judul Implementasi Pengelolaan 

Zakat Di Provinsi Riau Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mus}tahiq 

Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020. Hasil penelitan menunjukkan bahwa 

implementasi dalam pengelolaan dan pemberdayaan zakat di Provinsi Riau 

masih terdapat kendala yang dihadapi, terdapat beberapa faktor yang menjadi 

penyebab terjadinya hambatan dalam  pengelolaannya yang meliputi faktor 

normatif dan sosial. Oleh karena itu, untuk mewujudkan konsep yang ideal 

dalam pemberdayaan dan pengelolaan zakat baik dalam proses penghimpunan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar berjalan sesuai dengan syari’at 

Islam serta dapat tepat guna maka pengorganisasian zakat harus lebih baik dalam 

penyaluranya dan tepat sasaran terhadap seluruh penerima manfaat, mengadakan 

pelatihan atau pembinaan berkesinambungan kepada penerima manfaat zakat. 

Tujuan utamanya adalah mus}tahiq  dapat termotivasi menjadi lebih produktif 

sehingga mus}tahiq yang awalnya sebagai penerima manfaat dapat bergeser 

menjadi golongan muzakki. Dalam menciptakan ketahanan keluarga mus}tahiq, 

                                                             
15

Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dalam 
Resim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Cet. 

II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. i.  
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pemerintah melalui BAZNAS harus terlibat dalam menciptakan ketahanan 

keluarga menjadi suatu keniscayaan dan tetap mengedepankan konsep mas}lahah 

dengan menghindari timbulnya mud}harat.16
  

Persamaan penelitian yaitu penyaluran zakat terhadap mus}tahiq sebagai 

objek penyaluran dana zakat, nemun yang menjadi perbedaan penelitian yang ini 

membahas tentang karakteristik kebutuhan mus}tahiq zakat BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan dan mekanisnisme penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan serta analisis dan prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Disertasi Hamzah, dengan judul Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil 

Zakat Nasional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat pada  Pascasarjana 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada dasarnya BAZNAS telah berupaya melakukan  pengelolaan dan 

pendayagunaan  zakat yang tujuan untuk  melakukan peningkatan terhadap 

kesejahteraan umat sebagimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. 

Dengan memperhatikan waktu dan kondisi tertentu serta masih dalam batas-

batas tertentu pula, BAZNAS dipandang telah mampu mengimplementasikan 

fungsi-fungsi manajemen dan pendayagunaan zakat. Namun, berdasarkan 

kenyataannya dilapangan dalam hal pengembangan zakat baik dalam aspek 

kelembagaan maupun pada program yang ada kaitannya dengan peningkatan 

kesejahteraan umat ditemukan sejumlah kendala dan permasalahan yang 

                                                             
16

Anton Afrizal Candra, Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk 

Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mus}tahiq Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah, Disertasi, 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, h. xiv. 
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menjadikan kinerja badan ini tidak optimal.
17

 Yang menjadi perbedaan mendasar 

terhadap penelitian yang dilakukan oleh Hamzah terletak pada objek kajian, 

dimana penelitian Hamzah lebih mengarah kepada pendayagunaan zakat secara 

umum untuk kesejahteraan umat sedangkan penelitian ini membahas tentang 

karakteristik kebutuhan mus}tahiq zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan 

mekanisnisme penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan serta 

analisis dan prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.  

Disertasi Siti Mujiatun, dengan judul Analisis Pelaksanaan Zakat 

Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan pada Program 

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2016. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberdayaan dn pelaksanaan zakat profesi telah didistribusikan hasilnya 

dalam bentuk produktif diupayakan dapat mengentaskan kemiskinan secara 

signifikan. Terlihat dari Tingkat kegagalan dalam bentuk distribusi produktif 

tersebut adalah 14%. Dengan demikian tingkat keberhasilannya mencapai 86%. 

Menurutnya penting evaluasi dalam pelaksanaan SOP yang meliputi: (1). Panitia 

Pengelola yang profesional, (2). SK Pimpinan yang lengkap (3). Alokasi 

Distribusi produktif 70% dan konsumtif 30%, (4). Sosialisasi, (5). Seleksi para 

Mustahik, (6) Pendampingan oleh Tenaga yang profesional, (7). Bimbingan dan 

konseling, (8). Evaluasi dan penilaian pelaksanaan program,  (9). Implementasi 

Program yang nyata, (10). Pelaporan kepada Pimpinan instansi.
18

 

                                                             
17

Hamzah,  Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Umat, Disertasi, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, h. xix. 

18
Siti Mujiatun, Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di 

Kota Medan, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2016, h. viii.  
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Disertasi Muh. Abduh Halid, dengan  judul Optimalisasi Pengelolaan 

Zakat di Kota Palopo untuk Kesejahteraan Masyarakat (Telaah Menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat) pada 

program  Doktoral (S3) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil 

dalam penelitian ini, masih ditemukan berbagai masalah yang perlu diberikan 

solusi pemecahannya, antara lain : Belum optimalnya pengumpulan zakat yang 

dilakukan oleh organisasi pengelola zakat yang ada (BAZNAS) di Kota Palopo. 

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat belum mampu memberdayakan kaum 

dhuafa (fakir miskin), sehingga harus dioptimalkan agar zakat lebih efektif, 

berdayaguna dan berhasilguna dalam menyejahterakan masyarakat, serta 

meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang 

optimal, profesional, transparan dan akuntabel akan menjadikan zakat lebih 

berdayaguna dan berhasilguna, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

terutama bagi kaum dhuafa yang sangat membutuhkannya, sehingga zakat akan 

dirasakan kemanfaatannya sebagai suatu ajaran Islam yang dapat mengangkat 

harkat dan martabat manusia di sisi Tuhannya, maupun dalam pandangan 

manusia.
19

 Perbedan penelitian Muh. Abdu Halid dengan penelitian ini terdapat 

pada objek kajian, dimana penelitian tersebut terfokus pada pengelolaan zakat di 

BAZNAS kota Palopo sedangkan penelitian ini mengkaji tentang penetapan 

karakterisik kebutuhan mus}tahiq  dalam proses penyaluran zakat pada BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

                                                             
19

Muh. Abduh Halid, Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kota Palopo untuk Kesejahteraan 

Masyarakat (Telaah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, 

Disertasi pada program  Doktoral (S3) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.  
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Disertasi Nasuka, dengan judul Upaya Pemberdayaan Potensi dan 

Distribusi Zakat Profesi (Study Kasus di Kabupaten Indramayu). Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 

2011. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengumpulan dan 

pendistribusian zakat Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Indramayu berdasarkan 

Surat Himbauan Bupati Indramayu Nomor 451/103/Kesra Tahun 2007 tentang 

Himbauan Pembentukan dan Pelaksanaan UPZ, Zakat Profesi, Infak dan 

Shadaqah dan Surat Intruksi Bupati Indramayu Nomor 451.12/2288/Ag.Kesra 

Tahun 2010 tentang Optimalisasi Zakat Profesi. Pengumpulan dan 

pendistribusian zakat Profesi yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) 

ini telah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Indramayu yang walaupun 

belum maksimal dalam pengumpulannya. Andaikan pengumpulannya sudah 

maksimal maka program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Kabupaten 

Indramayu akan tercapai. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

memahami betapa penting dan urgentnya masalah penunaian zakat untuk 

mengentaskan kemiskinan serta kesejahteraan rakyat.
20

 Yang menjadi perbedaan 

dalam penelitian yaitu penelitian ini membahas tentang karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dan mekanisnisme 

penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan serta analisis dan 

prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Nasuka, Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi (Study Kasus di 

Kabupaten Indramayu), Disertasi, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh 

Nurjati Cirebon, 2011, h. xix.  
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E. Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengkaji bentuk karakteristik kebutuhan mus}tahiq pada 

penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

b. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan prioritas penyaluran zakat 

oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Untuk mengkaji relevansi pelaksanaan prioritas penyaluran zakat oleh 

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan persepektif mas}lah}ah. 

2. Kegunaan  penelitian  

Setiap usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana selalu 

diharapkan untuk mendatangkan manfaat atau kegunaan. Dalam penelitian 

ini diharapkan dapat berguna. 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Memberikan kontribusi kepada peneliti lainnya khususnya dalam ilmu 

pengetahuan yang berkaitan pendayagunaan zakat. 

2) Sebagai salah satu literatur tambahan dan sumbangsih pemikiran, bagi 

seluruh masyarakat Indonesia khususnya civitas akademika yang 

membahas tentang optimalisasi dana zakat dalam mensejahterakan 

masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui pendayagunaan dan 

optimalisasi zakat melalui penyaluran yang tepat sasaran. 
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2) Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia 

dalam optimalisasi zakat baik secara perorangan atau bantuan tokoh 

Agama atau bantuan lembaga Zakat lainya. 



20 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Landasan Yuridis Zakat 

Zakat berasal dari akar kata dasar  (زكى) yang bermakna النماء (tumbuh/ 

berkembang), الطهرة   (kesucian),   البركت (keberkahan), dan  الصلا ح (terpuji).
1
  Kata 

zakat dimaknai dengan berkembang karena zakat dapat mengembangkan harta, 

sebab dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan dan menumbuhkan usaha 

maupun lapangan pekerjaan baru. Dimaknai dengan kesucian, karena zakat 

dapat mensucikan harta yang dikeluarkan zakatnya maupun orang yang berzakat 

(muzakki) dan orang-orang yang berhak menerima zakat (mus}tahiq al-zakat)  

dari sifat-sifat tercela serta dapat membersihkan dari dosa-dosa.  

Menurut Rahmawati Muin, zakat adalah bagian dari harta yang wajib 

diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan 

kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.
2

 Zakat 

dimaknai dengan keberkahan, karena zakat dapat memberikan keberkahan bagi  

orang yang berzakat (muzakki)  yang terwujud  dalam bentuk keamanan  bagi 

harta muzakki. Sedangkan dimaknai terpuji,  karena orang-orang yang berzakat 

(muzakki) akan terpuji dihadapan Allah swt., dan juga manusia serta orang yang 

menerima zakat (mus}tahiq al-zakat) terpuji, karena terangkat martabatnya dari 

perbuatan mengemis dan meminta-minta.
3
 Makna  zakat ini  saling berkaitan 
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antara makna yang satu dengan makna lainnya,  dimana setiap harta yang sudah 

dikeluarkan zakatnya  akan menjadi berkembang, suci,  berkah,  dan terpuji. 

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu 

penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan.
4
 Zakat adalah rukun Islam 

yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga 

yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan 

perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.
5
 Zakat menurut 

bahasa yaitu tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan untuk ungkapan 

pujian, suci, keshalehan, dan berkah.
6
 Saaikh Taqiyudin berkata, Lafaz zakat 

secara bahasa menunjukkan arti tumbuh.‛Di dalam buku Al Mughni karangan 

Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal  

dari kata zakat (bersih), nama> (tumbuh dan berkembang) dan ziadah 

pengembangan harta.
7
 

Makna zakat yang dinamis, dari pertumbuhan dan peningkatan hingga 

penyucian. Menurut Bashear, ada dua kata yang digunakan untuk menunjuk 

zakat: zaka’ dan zakah.8
 Jika yang pertama digunakan, ia menunjuk kepada 

pertumbuhan dan peningkatan, namun jika yang kedua yang digunakan, zakat 
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berarti penyucian. Dari kedua pengertian inilah kemudian makna zakat 

dikembangkan menjadi pertumbuhan dan penyucian. Ini terlihat, antara lain 

dalam definisi al-Sarakhsi, yang menggabungkan kedua makna itu, seraya 

merujuk pada pada QS al-Taubah/9: 103. Menurutnya, disebut zakat karena  

menyucikan pembayarnya dari dosa-dosa.
9
 Sebagai berikut: 

                             

        

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka.
10

 

Berbeda dengan pengertian di atas, zakat dipandang oleh sebagian 

sarjana  sebagai transliterasi dari istilah  asing yang berasal dari agama-agama 

sebelum Islam, terutama Yahudi dan Kristen. Josept Schacht, misalnya, 

berpendapat bahwa kata zakat dipinjam dari kata Ibrani zakut, sementara 

Richard Bell menduga bahwa zakat berasal dari  bahasa  Suryani  yang 

digunakan oleh orang-orang Kristen, dan ajaran zakat sesungguhnya telah ada 

sebelum Islam mendeklarasikannya, karenanya bersumber dari agama ini.. 

Bahkan dalam kitab  Talmud  dan Perjanjian  Lama serta Perjanjian Baru,  

ajaran zakat telah dikemukakan dalam kedua kitab tersebut.
11
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 Sungguhpun demikian  belum  dapat dipastikan  apakah  ajaran  zakat 

yang  ada dalam Islam sama persis dengan ajaran zakat yang ada pada agama-

agama  sebelumnya.  Suatu  hal  yang  pasti,  bisa  dikatakan bahwa spirit ajaran 

zakat dalam agama Islam dan agama sebelumnya besar kemungkinan sama. 

Sebab agama-agama  yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul utusan Allah  swt.  

merupakan  agama pembebas yang memperhatikan  secara serius persoalan  

penindasan  kepada kaum  lemah  dan orang-orang  yang  tidak berdaya. 

Pandangan berbeda dikemukakan sarjana muslim, yang melihat zakat 

sebagai istilah asli Islam dan tidak terkait  dengan sumber-sumber Yahudi dan 

Nasrani. Yusuf al-Qardawi, misalnya membantah klaim Schacht, dengan 

mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw., baru berhubungan dengan orang 

Yahudi  dan Nasrani di Madinah, dan karenanya tidak mengenal bahasa Yahudi 

atau Suryani sebelumnya.
12

 Padahal ayat-ayat Makiyah  telah berkali-kali 

menyinggung persoalan zakat. Lebih jauh tegasnya, adanya persamaan istilah 

dan makna dalam dua bahasa tidak harus berarti bahwa yang satu diambil  dari 

yang lain, kecuali memang ada bukti historis dan ilmiah  yang mendukungnya. 

Karena itu, pandangan Schacht mengenai asal muasal istilah  zakat diatas tidak 

berdasar  dan tidak memenuhi kriteria ilmiah.
13

 

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sejarawan Islam tentang 

waktu pensyariatan zakat. Ada yang menyatakan pada tahun kedua hijrah, satu 

tahun  sebelum pensyariatan puasa; tetapi ada juga yang berpendirian bahwa 
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zakat disyariatkan pada tahun ketiga hijriah, yakni satu tahun setelah 

pensyariatan puasa.
14

 Terlepas dari perbedaan pendapat itu, yang jelas Nabi 

Muhammad saw., menerima perintah zakat setelah  Ia hijrah ke Madinah. Dan 

tampaknya pensyariatan zakat seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial 

yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad saw., setelah Ia berada di Madinah. 

Sedangkan selama masa Nabi Muhammad  saw.  tinggal  di  Mekah,  bangunan  

keIslaman  hanya  terfokus  pada  bidang akidah dan akhlak. Baru pada periode 

Madinah, Nabi Muhammad saw., melakukan pembangunan dalam semua 

bidang. Tidak saja dalam bidang akidah dan akhlak, akan tetapi juga telah 

memperlihatkan bangunan mu’amalat dengan konteksnya yang sangat luas dan 

menyeluruh, serta  bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi 

pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan. 

Pembangunan  aspek  ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad 

saw. berorientasi kepada kerakyatan. Hal ini terlihat dari sekian banyak ayat al-

Qur’a>n yang anti monopoli ekonomi dan melarang peredaran ekonomi serta 

kesejahteraan  sosial yang hanya dinikmati oleh segelintir kaum kaya (the have),  

seperti  yang ditunjukkan dalam QS al-Hasyr/59:7: 
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Terjemahnya: 

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.
15

 

Dalam pengertian terminologis, zakat didefenisikan  oleh para ulama 

dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, tetapi pada prinsipnya 

sama. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik 

bagian harta tertentu, dari harta tertentu untuk  orang tertentu, yang telah 

ditentukan oleh syar’i karena Allah. Ulama Malikiyyah telah mendefinisikan 

zakat dengan pengeluaran bagian tertentu dari harta tertentu yang telah 

mencapai nis}hab untuk mus}tahiq-nya, jika telah sempurna kepemilikan dan haul,  

kecuali barang tambang dan pertanian yang tidak ada haul-nya. Ulama 

Syafi’iyah mendefenisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan 

dari harta atau badan atas jalan tertentu. Dan ulama Hanabilah mendefinisikan 

zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada 

waktu tertentu.
16

 

Muhammad Syauqi al-Fanjary, memberikan pengertian zakat dengan  

suatu hak tertentu  yang ditetapkan oleh syar’i sebagaimana dijelaskan dalam al-

Qur’a>n dan al-Sunnah, baik mengenai sumbernya, nis}hab, penerima dan segala 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah, h. 546.  
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hukum yang berkaitan dengannya.
17

 Sedangkan jumhur ulama, memberikan 

pengertian zakat dengan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta benda 

yang telah mencapai nis}hab nya yang dimiliki seseorang, tanpa membedakan 

apakah ia seorang dewasa  ataupun masih anak-anak, dan harta tersebut meliputi 

modal dan seluruh harta lain yang dimiliki.
18

 

Merujuk pada pengertian zakat yang diungkap para ulama di atas, maka 

zakat sesungguhnya merupakan pengeluaran sebagian kecil harta orang tertentu 

yang menjadi hak  orang tertentu. Pengertian yang dikemukakan oleh ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah secara jelas menunjukkan adanya perpindahan 

kepemilikan harta zakat dari kelompok tertentu, yakni orang-orang  kaya  

kepada kelompok lain, yakni mereka yang berhak menerima. Zakat dengan 

demikian adalah hak, bukan pemberian, ataupun hadiah dari orang-orang kaya 

kepada yang berhak menerima zakat itu. Kadar pengambilan dan ukuran harta 

yang dikeluarkan zakatnya ditetapkan oleh syar’i. Begitu pula halnya dengan 

orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat,  harta-harta apa saja yang 

harus dikeluarkan zakatnya telah ditetapkan oleh syar’i. 

Disamping itu, dalam zakat tersirat adanya kehendak dalam ajaran 

Islam untuk menciptakan keharmonisan antara orang-orang yang kaya dengan 

orang-orang yang belum beruntung. Mengeluarkan sebagian harta kemudian 

diberikan kepada orang-orang yang belum beruntung adalah  unsur  terpenting 

dalam regulasi zakat itu sendiri, di mana dalam harta orang-orang kaya ada hak-
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Muhammad Syauqi al-Fanjary, Al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima’i (Mis}r: al-Hai’ah al-

Mishriyyah al- ‘Ammah li al-Kitab, 1999), h. 45.  

18
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hak orang-orang miskin. Dengan zakat, distribusi kekayaan menjadi lebih 

merata, dan simbolisasi hubungan horizontal antar sesama manusia tercipta 

dengan baik. 

Dengan demikian secara aksiologis, zakat selain ditujukan sebagai 

perwujudan syari’at Allah, juga ditujukan sebagai salah satu upaya untuk 

menolong orang-orang yang berkekurangan atau membantu fakir miskin yang 

serba kekurangan secara ekonomi. Sudah barang tentu, tujuan paling utama 

pemberdayaan zakat adalah mengoptimalkan semua potensi umat untuk 

mensejahterakan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan melalui zakat 

itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah).
19

 

Apabila dilihat dari segi kewajiban zakat bagi umat Islam, zakat adalah 

untuk memecahkan problem kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan mening 

katkan kesejahteraan umat (fakir-miskin) dan negara. Hal demikian tidak akan 

tercapai apabila pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para 

wajib zakat semata. Demikian pula jika zakat dikelola hanya oleh badan-badan 

amil zakat non pemerintah yang jumlahnya tidak terbatas tanpa pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan pemerintah. 

                                                             
19Maqhasid al-Syariah Da>ri segi bahasa berarti maksud atau tujuan di syari’atkan hukum 

Islam. Sedangkan dalam perkembangan berikutnya istilah ini identik dengan istilah filsafat hukum 

Islam. Tujuan Allah mensyari’atkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, 

sekaligus juga menghinDa>ri  mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu,  dalam 

rangka mewujudkan itu, berdasarkan  kajian para ahli ushul fiqh,  ada 5 (lima) unsur pokok yang harus 

dipelihara  dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah, memelihara agama (hif}zh al-Din), 

memelihara jiwa (hif}zh al-Nafs), memelihara akal (hif}zh al-Aql), memelihara keturunan (hif}zh al-
Nasl), dan memelihara harta (hif}zh al-Mal). Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi> Us}hul al-Syari’ah, Juz III, 

(Bei>rut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah,t.th.),  h.62-70. Lihat pula Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum 
Islam (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 123-131.   
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Zakat diyakini sebagai bagian yang integral dari pilar utama Islam. 

Tanpa zakat unsur lainnya tidak akan kokoh. Itulah sebabnya zakat dimasukkan 

menjadi salah satu rukun Islam. Al-Qur’a>n sebagai sumber pertama dan utama 

dalam ajaran Islam, menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat. 

Gambaran tersebut dapat ditangkap dari beberapa ungkapan al-Qur’a>n yang 

menggandengkan kata zakat dengan shalat. Ungkapan tersebut dimaksudkan 

agar umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa shalat lebih berorientasi pada 

dimensi ritual, sedangkan zakat disamping mempunyai nilai ritual, juga 

mempunyai dimensi sosial. Di samping itu, zakat diyakini sebagai salah satu 

potensi ekonomi yang masih tersembunyi, belum sepenuhnya tergali dan 

dikembangkan sebagai basis ketahanan ekonomi umat Islam. Sebagai ilustrasi, 

pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat diawali dengan memaparkan 

kerangka konsepsional tentang zakat dalam hukum Islam. Oleh  karena itu, 

pembahasan tentang zakat akan lebih baik jika diawali dengan perspektif 

filosofis, historis, sosiologis dan normatif. Dari perspektif inilah, dapat 

diungkap terhadap eksistensi lembaga zakat dalam pemberdayaan ekonomi 

umat. 

Kemudian dalam perspektif historis, ayat al-Qur’a>n yang secara ekplisit 

menyebut kata zakat ternyata sudah ada pada periode Mekah. Pada periode ini 

memang zakat bersifat mutlak, belum ada aturan yang rinci mengatur 

mekanisme retribusi dan distribusinya. Aturan dimaksud baru terdapat pada 

ayat-ayat hukum yang diturunkan di Madinah. Penetapan aturan zakat di mulai 

dari periode Mekah sampai ke periode Madinah, menurut para ahli Ushul Fiqh 
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merupakan bukti bahwa kewajiban zakat termasuk kategori yang qath’iy al-

dilalah.
20

 

Zakat hukumnya wajib berdasarkan perintah al-Qur’a>n yang bersifat 

sh}arih (tegas dan jelas). Kemudian beberapa sunnah Nabi Muhammad saw., 

memperkuat kewajiban dimaksud. Oleh karena itu umat Islam tidak dibenarkan 

mengingkari kewajiban zakat itu. Orang Islam yang mengingkari kewajiban 

zakat dinyatakan berdosa, bahkan dapat dikatakan kafir dalam artian 

mengingkari kewajiban dari Allah dan Rasul-Nya. 

Meskipun zakat dikatagorikan sebagai ibadah mah}dah, sebagaimana 

ibadah shalat dan ibadah lainnya, namun hakikatnya, zakat merupakan bagian 

dari ibadah yang bertatanan ekonomi dan sosial (al-iqtishadiyah wa al-

ijtima’iyah), bahkan politik umat Islam. Tidak heran kalau pembahasan masalah 

zakat ditemukan dalam literatur khusus membahas politik dan ekonomi umat 

Islam (siyasah al-syar’iyah wa al-maaliyyah). Abu Ubaid, ulama pertama yang 

menyusun tentang masalah pendapatan negara, membahas masalah ini secara 

rinci dalam kurang lebih separuh kitabnya yang terkenal yakni kitab al-amwal.  

Abu Yusuf, ulama dari kalangan Hanafiyah yang menulis kitab al-Kharaj 

menguraikan juga masalah zakat. Demikian pula al-Mawardi dalam kitab al-

ahkam al-Sulthaniyyah banyak menjelaskan zakat dalam kitabnya.
21

 Sementara 

                                                             
20

Pada dasarnya ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam 

yang bersifat absolut, universal, dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk 

dalam kelompok ini  adalah  ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur’a>n yang penunjukkannya 

telah jelas (qath’iy al-dalalah). Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, tidak universal dan tidak 

permanen, melainkan dapat berubah dan diubah. Termasuk ajaran Islam yang kedua ini adalah ajaran 

Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Yusuf Qardlawi, Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyat 
ma’a Nazharatin Tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu’assir (Kuwait, Da>r al-Qalam, 1985), h. 205.  

21
Abu Hassan Al-Mawardi, Al-Ah}kam al-Sulthaniyah (Bei>rut: Da>r Maktabah al-Arabiyah, 

t.t.). h. 113-125.  
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bagi Ibnu Taimiyyah secara tegas telah menyebutkan bab khusus dalam 

kitabnya al-Siyasah al-Syari’iyyah.
22

 

Zakat merupakan bagian pendapatan bagi negara yang sejajar dengan 

jizyah, gh}animah dan al-fa’i. Sebagai sumber pendapatan negara, zakat harus 

diatur dan dikelola oleh pemerintah atau lembaga yang secara khusus menangani 

masalah restribusi dan distribusinya sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. 

Memang harus dipahami bahwa pada dasarnya setiap muslim yang menjadi 

wajib zakat  harus menyerahkan zakatnya dengan sukarela. Akan tetapi perlu 

juga dilihat dari karakteristik manusia yang enggan dan segan untuk 

melaksanakan kewajibannya dengan sukarela. Dalam hal ini peranan lembaga 

amil zakat sangatlah berarti. Lembaga inilah yang harus mengambil secara 

paksa, zakat yang harus dikeluarkan oleh para wajib zakat. Tindakan ini 

dilakukan dalam rangka mengambil hak fakir, miskin dan mus}tahiq zakat 

lainnya. 

Dalam catatan sejarah, bahwa petugas yang memungut dan 

menyalurkan zakat sudah ada sejak masa Rasulullah saw. Pada saat itu dikenal 

istilah su’at, mus}hadaq dan lain-lain. Istilah dimaksud merupakan pelaksanaan 

dari istilah al-Qur’a>n wa al-a>mili>na alai>ha. Begitu institusi ini terus berkembang 

dan mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan umat Islam. Di 

Indonesia sekarang ini sudah banyak lembaga, baik badan otonom yang 

dibentuk pemerintah maupun swasta/masyarakat yang berfungsi sebagai 

pengelola zakat. 
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Ibnu Taimiyah, Siyasah al-Syar’iyyah fi al-Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyat (Bei>rut: Da>r al-

Kitab al-Arabiyyat, 1966), h. 76-95. 
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Sedangkan zakat dalam perspektif sosiologis lebih tampak pada 

masalah yang senantiasa berkembang di kalangan umat Islam saat ini, yaitu  

masalah mekanisme retribusi dan distribusi zakat. Secara normatif, baik 

retribusi maupun distribusi zakat sudah diatur dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah. 

Namun demikian, masalah yang dihadapi umat Islam saat ini jelas berbeda 

dengan masalah umat Islam di masa lampau. Hal ini akan mengakibatkan 

perbedaan penafsiran terhadap norma yang sudah ditetapkan dalam al-Qur’a>n 

dan al-Sunnah. 

Dengan demikian,  zakat memiliki dimensi ganda, di satu sisi  sebagai 

tindakan ibadah yang bertujuan untuk menyucikan pembayarnya, disisi lain 

sebagai tindakan sosial untuk meningkatkan penghasilan penerimanya. Dalam 

ungkapan A. Zysow, hukum zakat dapat disebut sebagai hibrida antara unsur 

ibadah dan peningkatan penghasilan. Tidak heran jika kemudian pembahasan 

tentang zakat sering ditemukan dalam fikih ibadah, tetapi tidak jarang pula 

menjadi perhatian fikih politik ekonomi (fiqh al-siyasah al-maliyyah), 

bersandingan dengan keuangan  publik atau sumber-sumber  pemasukan negara 

lainnya.
23

 

Terdapat ketentuan normatif yang bersumber dari al-Qur’a>n, al-

Sunnah, maupun ijma’ sahabat tentang  pensyari’atan zakat.  Khusus  tentang  

zakat, al-Qur’a>n  telah  mengaturnya sedemikian detail berdasarkan sejumlah 

ayat  yang ada, mulai dari   yang  berkenaan dengan ihwal hukum penunaiannya,  

macam-macam benda yang dizakatkan,  sampai pada  hal ihwal  muzaki  dan 

para mus}tahiq lainnya. Demikian juga dalam sunnah Nabi Mahammad saw., 
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maupun ijma’ sahabat.  Al-Sunnah  yang berfungsi sebagai  penjelas (bayan), 

penguat (ta’kid) dan rincian (tafshil)  ayat-ayat  al-Qur’a>n, juga membahas 

dengan rinci hal ihwal zakat, harta yang wajib di zakatkan sampai dengan  

hukuman bagi orang yang mengingkari kewajiban berzakat dan hikmah  dari 

penunaian kewajiban berzakat. Hal serupa, juga diungkap dan dijelaskan dalam  

ijma’ sahabat. 

Ketentuan  normatif  yang  bersumber dari al-Qur’a>n, al-Sunnah, dan 

ijma’ sahabat  terkait dengan kewajiban berzakat bagi umat Islam, antara lain  

adalah sebagai berikut:   

1. Al-Qur’a>n 

Dalam al-Qur’a>n terdapat dua kata   yang menunjukkan makna  zakat, 

(1) kata 2  السكـاة)  kata  الصدقت.  Kata zakat,  diungkap dalam 2 bentuk, 1). Bentuk 

ma’rifat. Dalam bentuk ini, kata zakat diungkap  sejumlah 30  kali,
24

 27  kali
25

 

disebut dalam satu  ayat bersama kata shalat, dan  satu kali disebutkan  dalam 

konteks yang sama  dengan  shalat,  tetapi tidak di dalam satu  ayat. Ke- 30 kali 

kata zakat disebutkan itu, 8 kali terdapat  didalam surat-surat yang turun di 

Makkah dan selebihnya terdapat di dalam surat-surat yang diturunkan di 

Madinah.
26

 Selanjutnya kata zakat dalam ungkapan yang berbeda disebut dalam 
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Dalam QS/2: 43, 83, 110,177, 277.QS/3: 180. QS/4: 37, 77, 162. QS/5: 12, 55.QS/6: 

141.QS/9:5,  11, 18, 34, 71. QS/21: 73. QS/22: 41, 78. QS/31: 4. QS/33: 33. QS/41: 7. QS/58: 13. QS/ 

70: 24, 25. QS/73: 98.  

25
Dalam QS/2: 110, QS/98: 5, QS/23:1-4, QS/9: 11, 34-36, 60 ,103, QS/51: 19, QS/59: 7, QS/ 

3:141.  

26
Dalam QS/23: 2 dan 4.   
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al-Qur’a>n sejumlah 82 kali. 30 ayat diungkap dengan menggunakan kalimat 

ma’rifat, dan   disandingkan dengan  kalimat  penegakan shalat.
27

   

Penyebutan  kata zakat  setelah perintah shalat, terdapat sebanyak 28 

kali. Hal ini menunjukkan bahwa perintah zakat sama pentingnya dengan 

perintah shalat. Shalat adalah tiang agama, zakat juga tiang agama. Shalat 

berhubungan langsung dengan Allah (hab}l min-Allah), zakat juga berhubungan 

langsung dengan Allah (hab}l min-Allah). Shalat ada kaitannya dengan manusia 

(hab}l min-annas), zakat lebih berkaitan lagi dengan manusia (hab}l min-annas), 

sebab zakat diberikan langsung kepada manusia.  Meski demikian, pada hal-hal 

tertentu, zakat memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan shalat. Sebagai 

contoh, shalat dapat dilaksanakan oleh siapapun, termasuk orang miskin. 

Sedangkan zakat, hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang berpunya dan 

berkecukupan.  

Kata zakat sudah digunakan dalam al-Qur’a>n pada ayat-ayat yang 

diturunkan di  Mekah. Walau al-Qur’a>n sudah membicarakan zakat dalam ayat-

ayat Makiyah, namun demikian zakat pada periode ini baru dipandang sebagai 

anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang 

membutuhkan bantuan, bukan dipandang sebagai kewajiban yang bersifat  

ilzami.28
 Penggunaan kata zakat pada ayat-ayat Makiyah, dimaksudkan bahwa 

Islam telah menanamkan kesadaran di dalam dada orang-orang Islam ada hak-

hak orang yang berkekurangan dalam harta orang-orang kaya. 
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Muhammad Fuad  Abdul Baqi. Mu’jam  al-Mufahras li  Alfadz  al-Qur’a>n, h. 657.  
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Dalam QS /30:38-39, QS /27: 1-3, QS /31:4, QS /22:4,QS/7:156-157,QS/ 41 : 6-7  
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Berbeda dengan ayat-ayat al-Qur’a>n yang turun di Mekah, ayat-ayat 

tentang zakat  yang turun  di Madinah sudah menjelaskan bahwa zakat itu wajib 

dalam bentuk perintah yang  tegas dan instruksi pelaksanaan yang  jelas
29

. Pada 

periode ini kewajiban zakat bersifat ilzami dan teknis operasional serta berbagai 

ketentuan tentang zakat diberikan penjelasan oleh Rasulullah saw., kemudian 

praktek ini diteruskan oleh khalifah-khalifah sesudahnya. 

Tentang kapan zakat mulai diwajibkan, terjadi perbedaan pendapat 

dikalangan  ulama. Sebagian ulama  beranggapan  bahwa zakat fitrah mulai 

diwajibkan pada tahun ke-2 hijrah di Madinah, sementara zakat ma>l (harta) 

diwajibkan pada tahun ke-3  hijrah,
30

 bersamaan dengan  turunnya QS al-

Taubah/9 : 103 dan sebagainya. Sedangkan lainnya berpandangan bahwa zakat 

diwajibkan sejak sebelum hijrah, mengingat ayat-ayat Makiyah, seperti QS al-

Ru>m/38-39 dan 1-3, QS Luqman/: 4 dan sebagainya, telah memerintahkannya. 

Terkait perbedaan ini, al-Qardawi menilai bahwa zakat yang diwajibkan di 

Mekah bersifat mutlak (zakat al-mutallaqah), dalam arti belum ditentukan 

jumlah harta yang harus dizakati (nis}hab ) dan takaran zakatnya (miqdar), serta 

mereka yang berhak menerimanya.
31
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Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para sejarawan Islam tentang waktu pensyariatan 

zakat. Ada yang menyatakan pada tahun kedua hijrah yang berarti satu tahun sebelum pensyariatan 

puasa; tetapi ada juga yang berpendirian bahwa zakat disyariatkan  pada tahun ketiga hijriah yakni 

satu tahun setelah pensyariatan shiyam yang diwajibkan satu tahun sebelumnya (kedua hijriah). 

Lepas Da>ri perbedaan pendapat itu, yang jelas Nabi Muhammad saw. menerima perintah  zakat 

setelah beliau hijrah ke Madinah. Kuntarno Noor Alfah (editor), Zakat & Peran Negara (Cet. I; 

Jakarta: Forum Zakat, 1997), h. 7.  

30
Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), h. 39.  

31
Yusuf al-Qardawi, Fiqh al-Zakat, Juz, I  (Bei>rut: Mu’assasah al-Risalah, 1994), h. 58-60.   
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Pelaksanaan zakat pada periode Mekah, belumlah menjadi dan 

tanggung jawab negara, pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya pada 

kesadaran pribadi-pribadi seorang muslim. Zakat pada periode  ini  masih 

bersifat umum, belum ada aturan khusus tentang nis}hab dan besarannya, tentang 

amil yang diberi tugas untuk mengambil, mengelola dan mendistribusikannya. 

Dapat dimengerti mengapa zakat pada periode Mekah masih terbatas dan 

bersifat anjuran. Hal ini tidak lain karena umat Islam belum mempunyai otoritas 

politik yang cukup kuat. Ketiadaan otoritas politik yang cukup kuat, 

mengakibatkan umat Islam seringkali mendapat tekanan dan interogasi dari 

orang-orang kafir Qurais Mekah sebagai penguasa kota Mekah pada saat itu.  

Hijrah ke kota Madinah memberikan warna  baru  bagi perjuangan umat Islam. 

Di kota ini mereka dapat membentuk kekuatan politik. Nabi Muhammad saw., 

di kota ini tidak hanya berfungsi  sebagai pemimpin agama, tetapi Ia juga 

berfungsi sebagai penguasa politik (kepala negara). 

Seiring dengan pertambahan  peran  yang  dipegang oleh Nabi 

Muhammad saw., selama periode ini, maka taklif  hukumpun dalam periode 

Madinah menemukan bentuknya yang baru seiring dan sejalan dengan 

perkembangan yang baru, yaitu mengambil bentuk perundang-undangan yang 

bersifat ilzami. Pelaksanaannya melibatkan sulthan (penguasa) beserta dorongan 

keimanan.
32

 Jadi pelaksanaan hukum Islam pada periode Madinah tidak semata-

mata didasarkan pada kesadaran keberagamaan umat Islam, tetapi juga 

didukung oleh kekuasaan politik. 
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Demikian pula yang terjadi dengan syari’at zakat, pada periode 

Madinah, Syar’i menentukan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, 

syarat dan ketentuan wajib  harta yang dikeluarkan zakatnya,  serta menentukan  

pula  amil yang bertugas menarik, mengelola, dan mendistribusikannya. Dari 

sekian banyak ayat zakat yang ada dalam al-Qur’a>n, terdapat dua ayat induk 

yang secara eksplisit menggariskan perihal pengelolaan zakat.  

Kedua ayat zakat yang dimaksudkan terdapat di dalam QS al-

Taubah/9: 103 dan 60 : 

                             

          

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

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

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
33

 

                        

                       

       

Terjemahnya: 

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

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

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
34
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Ayat pertama di atas berisi perintah pengambilan zakat yang meliputi 

seluruh harta apapun jenis dan bentuknya. Menurut ulama tafsir kata min dalam 

ayat tersebut berarti sebagian. Mereka para sahabat hendak  menyedekahkan 

seluruh harta mereka,  maka Allah memerintahkan  Rasulullah saw., untuk 

mengambil sebagian dari harta mereka (sebagai pertanda) bagi taubat mereka, 

karena zakat itu tidak diterima dari orang-orang munafik. Sedangkan ayat yang 

kedua berkenaan dengan pihak yang berhak menerima pembagian atau 

penyaluran dana zakat yang  lazim dikenal dengan sebutan delapan asnaf 

(kelompok)  para  mus{tahiq  zakat. Pertama, kelompok orang fakir, yaitu orang-

orang yang tidak berharta dan tidak bermata pencaharian untuk membiayai 

keperluan hidupnya. Kedua, kelompok orang miskin, yaitu orang-orang yang 

mempunyai harta dan mata pencaharian akan tetapi tidak dapat mencukupi 

keperluan hidupnya. Fakir dan miskin merupakan dua kelompok masyarakat 

yang secara strata sosial  ekonomi berada pada tingkat paling bawah. Keduanya  

tergolong  masyarakat yang serba kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan 

sandang, pangan, maupun papan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Karenanya merupakan suatu keharusan jika kelompok ini diprioritaskan dalam 

pemberian harta zakat. Oleh karenanya, pemberian zakat pada dua kelompok ini 

didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan. 

Ketiga, al-amilina alaiha  (para pekerja yang mengumpulkan zakat). 

Kata ini merupakan kata jamak (plural) dari kata amil  yang secara harfiah 

berarti para pekerja.  Maksudnya ialah orang-orang yang secara spesifik  dan 

profesional terlibat dalam penanganan zakat, apakah itu dalam hal penarikan 

dan pengelolaan, maupun dalam hal pendistribusiannya. Oleh karena itu, amil 
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zakat berhak menerima zakat. Mereka bertanggung jawab dalam hal 

pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian  dana zakat. Mereka merupakan  

orang atau lembaga yang berhak mengambil zakat  dari muzakki dan selanjutnya 

mereka pula yang bertanggung jawab dalam mendistribusikannya. Pemberian 

wewenang dan tugas mengelola zakat kepada amil, bertujuan memberikan 

amanat pekerjaan kepada mereka agar bekerja sesuai dengan tugas yang mereka 

emban. 

Keempat, al-mu’allafah qulubuhum. Terdapat perbedaan pendapat 

dalam menafsirkan al-mu’allafah qulubuhum. Oleh karena itu, sebagian ulama 

fiqh mengatakan, mereka adalah orang-orang kafir yang oleh Nabi Muhammad 

saw., dibujuk hatinya supaya menganut agama Islam; mereka tidak mau masuk 

ke dalam Islam kecuali dengan mendapatkan pemberian harta. Sebagian lain 

mengatakan, tokoh-tokoh di luar Islam yang mempunyai pengaruh kuat  secara 

sosial terhadap kelompoknya. Pemberian zakat kepada mu’allaf ini dalam upaya 

untuk memantapkan dan meneguhkan hatinya agar tetap berada dalam Islam. 

Kemudian dana zakat yang diberikan kepada tokoh luar Islam adalah sebagai 

simbol persaudaraan. Diharapkan dengan pemberian dana zakat tersebut, tokoh-

tokoh masyarakat diluar Islam  itu setidak-tidaknya bisa bersahabat  dengan 

baik terhadap umat Islam dan tidak memusuhi umat Islam  sehingga umat Islam 

dapat secara bebas  menjalani ajaran agamanya. 

Kelima, hamba sahaya (budak) yang telah menggadaikan perjanjian 

dengan tuannya untuk menebus dirinya. Pemberian zakat kepada hamba sahaya, 

karena hamba sahaya merupakan orang  yang tertindas dan sangat terikat 

kepada tuannya. Ia merupakan kelompok orang  yang tidak memiliki kebebasan, 
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sehingga ia sangat kesulitan  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada zaman 

sekarang, hamba sahaya dalam pengertian fiqh sudah tidak ada lagi, namun 

kelompok-kelompok  tersebut yang kedudukannya sama seperti hamba sahaya 

tersebut masih banyak, maka  dari itu pengertian riqa>b  dalam ayat di atas perlu 

interpretasi baru. 

Keenam, al-gh}arimi>n. Dalam pengertian lughawi, kata al-gh}aram 

berarti ketetapan atau keharusan (al-luzum). Selanjutnya, yang mempunyai 

hutang itu dinamai al-gh}ari>m, ialah karena dia dibebani kewajiban untuk 

membayar hutangnya. Orang yang terlilit hutang merupakan orang yang sangat 

tergantung  dan terikat pada orang lain. Secara psikologis, ia merasa tertekan 

dan kehidupannya  menjadi tidak tenang. Pemberian zakat kepadanya agar dapat 

melunasi hutang-hutangnya,  sehingga ia kembali termotivasi dalam menjalani 

hidupnya. Sekiranya dana zakat itu belum dapat menutupi hutang-hutangnya, 

dengan pemberian zakat ini sedikit membantu dalam meringankan beban 

hutangnya sehingga beban hutang yang mereka pikul terkurangi.  

Ketujuh,  fi> sabilillah, yaitu orang-orang yang melaksanakan jihad di 

jalan Allah. Mereka berjuang dalam rangka menegakkan agama. Dalam 

perjuangan tentu sangat membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Tanpa 

adanya dukungan dana yang memadai,  perjuangan menegakkan agama akan  

kurang maksimal. Oleh karena itu, pemberian zakat kepada mereka suatu 

keharusan. Selanjutnya, pemaknaan  fi> sabilillah  saat ini berkembang selain 

makna  jihad, yaitu  segala keperluan yang dianggap baik menurut ajaran  

agama, seperti memakmurkan masjid, madrasah dll.   
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Kedelapan, ibnu sabi>l, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam 

berpergian bukan untuk maksiat. Sebagai orang yang kehabisan bekal  tentu saja 

ia sangat perlu kepada bantuan. Oleh sebab itu wajar jika kelompok ini 

mendapatkan bagian dana zakat. Distribusi zakat kepada  delapan (8) ashnaf 

sebagaimana diuraikan di atas, pada  prinsipnya menurut para ulama fiqh,  

terdapat dua kelompok besar pihak yang dapat menerima zakat. Pertama, pihak 

orang-orang tertentu yang dapat menerima zakat secara individual dan dapat 

memilikinya secara langsung. 

Kelompok ini adalah  fakir, miskin, mu’allaf, dan amil  berdasarkan 

kepentingan tertentu. Kedua, kelompok  yang tidak menerima dan memiliki 

harta zakat secara langsung. Yang termasuk kelompok ini adalah memerdekakan 

hamba (riqa>b), orang yang punya utang (gh}arimi>n), sabilillah dan ibnu sabil. 

Pemahaman ini didasarkan pada makna literal yang terdapat pada ayat ini. 

Kelompok pertama diungkapkan dengan huruf lam (الفقر اء) yang berarti 

memiliki, sedangkan kelompok kedua diungkapkan dengan huruf  fi> (فى) الرقاب 

yang berarti dalam atau mengenai yang menunjukkan keterangan tempat. 

Penetapan Allah swt., terhadap  pihak-pihak yang  berhak menerima 

zakat, yaitu yang biasa disebut dengan 8 (delapan) ashnaf mustahiq al-zakat 

sebagaimana diungkap dalam ayat di atas,  menurut Fakhr al-Din al-Raziy  

untuk empat sasaran pertama zakat diberikan kepada fakir, miskin, amilin dan 

mu’allaf, dan mereka dapat memanfaatkannya sesuai dengan yang 

dikehendakinya. Adapun dalam memerdekakan budak, zakat diberikan untuk 

menghilangkan perbudakan, sehingga tidak diberikan kepada mereka untuk 
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dipakai sekehendak hatinya, akan tetapi digunakan untuk menghilangkan sifat 

perbudakan.
35

  

Demikian juga bagi mereka yang berhutang, zakat diserahkan untuk 

membayar hutang, bagi yang sedang berperang zakat digunakan untuk sarana 

dan prasarana peperangan, begitu juga ibnu sabil. Bagi empat sasaran pertama, 

zakat diserahkan kepada mereka, dan mereka memiliki hak penuh untuk 

menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan bagi empat 

sasaran kedua zakat tidak diserahkan karena ada sesuatu kebutuhan atau 

keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat. Semakin tinggi 

tingkat kekurangan dan kebutuhannya maka semakin mendapat prioritas dalam 

pengalokasian harta zakat. 

Para ulama madzhab, ketika menafsirkan QS. al-Taubah/9: 60 dapat 

diuraikan sebagai berikut: Pertama, Madzhab Malik, Syafi’i dan Ahmad.  

Menurut pendapat Madzhab Malik, Syafi’i dan Ahmad bahwa yang disebut kaya 

adalah orang yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, jika 

dia membutuhkan maka dia termasuk yang berhak memperoleh zakat walaupun 

hartanya banyak. Nilai kecukupan ini sangat dipengaruhi oleh tanggungan dan 

besarnya pengeluaran. Al-Khattabi dalam Sayyi Sabiq mengatakan bahwa Imam 

Malik dan Syafi’i berkata:  Tak ada batasan yang jelas tentang siapa yang 

disebut  kaya. Seseorang dianggap kaya atau miskin diukur dari lapang atau 

sempitnya hidup. Bila ia berkecukupan, maka haram baginya mendapat 

sedekah.
36
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Fakhr al-Din al-Raziy, Al-Tafsir al-Ka>bir (Mis}r: al-Mathba’ah al-Mishriyyah, 1938), h.139.  
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Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,  Jilid, I (Kuwait: Da>r el-Bayan, 1968),  h. 320.  
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Kedua, Imam Hanafi. Menurut Madzhab Hanafi,  orang kaya yang 

tidak boleh menerima zakat ada dua macam: (a) orang yang mempunyai 

kekayaan satu nis}hab dalam semua bentuk zakat, misalnya: orang yang memiliki 

5 ekor unta, atau 40 ekor kambing, atau 30 ekor sapi, atau 652,8 kg makanan 

pokok atau 85 gram emas. Sebagian pendapat yang lain, kekayaan yang diukur 

adalah ukuran nis}hab uang dari segala macam harta apa saja; dan (b) orang kaya 

yaitu orang yang memiliki harta surplus dari kebutuhan hidupnya yang nilainya 

mencapai 200 dirham (sekarang 85 gram emas), tetapi tidak terkena wajib zakat 

karena harta tersebut tidak produktif , misalnya perabot rumah tangga, rumah, 

kendaraan, dan lain-lain.
37

 

Ketiga, pendapat sebagian ulama lain. Menurutnya, jika memiliki harta 

50 dirham atau senilai harga emas. Sebagian lagi berpendapat jika memiliki 

harta 40 dirham (satu uqiyah). Adapun zakat yang berkaitan dengan fakir dan 

miskin yang mampu berusaha. Para ulama seperti para pengikut Madzhab 

Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa fakir dan miskin yang mampu berusaha 

tidak berhak mendapat zakat.
38

 

Demikian halnya dengan amil adalah orang yang bekerja. Dalam 

konteks zakat, amil dipahami sebagai pihak yang bekerja dan terlibat secara 

langsung maupun tidak langsung dalam hal pengelolaan zakat. Jika yang 

mengelola adalah lembaga, maka semua pihak yang terkait dengannya adalah 

amil, baik itu direkturnya, para pegawai di bidang manajemen, keuangan, 
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pendistribisian, pengumpulan, keamanan dan lain-lain. Mereka ini mendapatkan 

gaji dari bagian amil al-zakat.39
 

Selanjutnya dalam memahami pengertian  amil dalam QS. al-Taubah/9: 

60, sesungguhnya merupakan petunjuk yang kuat tentang adanya petugas yang 

memungut zakat dan membagikan zakat dan mereka itulah yang ditugaskan oleh 

pemerintah, serta menjadi profesinya, yang mana mereka dibolehkan mendapat 

gaji dari pekerjaan tersebut, tidak seperti yang terjadi pemahaman banyak orang 

dewasa kini tentang kriteria amil. Sebab para amil yang ada dewasa kini, 

sebagian  sifatnya panitia yang bergerak dalam bidang sosial dan bertugas 

membantu keberlangsungan zakat. Tugas itu sendiri sifatnya sangat insidental 

bukan menjadi pekerjaan rutinitas, kecuali jika diantara anggota badan sosial 

tersebut (panitia) ada yang termasuk bagian dari 8 asnaf. Berdasarkan beban 

kewajiban tersebut, maka ia berhak atas bagian zakat, disisi lain mengingatkan 

akan suatu kebenaran adalah tugas seluruh umat Islam, inilah yang menjadi 

pembeda definisi amil zakat yang sebenarnya.
40

 

Hal senada juga diperjelas oleh al-Qurthubi bahwasanya amil adalah  

petugas yang diangkat oleh pemerintah (imam atau khalifah) untuk mengambil 

dan mengumpulkan zakat seizin dari imam tersebut.
41

 Imam Nawawi, wajib 

bagi seorang imam menugaskan seorang petugas untuk mengambil zakat. Sebab 

Nabi Muhammad saw., dan para khalifah sesudah beliaupun selalu mengutus 
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petugas zakat ini. Hal tersebut dilakukan karena diantara manusia ada yang 

memiliki harta tetapi tidak tahu (tidak bisa menghitung) apa yang wajib 

dikeluarkan baginya, selain itu ada pula orang-orang yang kikir, sehingga wajib 

bagi penguasa mengutus seseorang untuk mengambilnya. Pendapat inilah yang 

diminati dan diikuti oleh para madzhab Ahli Hadits, berbeda dengan madzhab 

Ahli Fiqh.
42

 

Fakhr al-Din al-Raziy, ketika menafsirkan QS al-Taubat/9: 60, ia 

mengatakan bahwa penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasalah yang 

memiliki kewenangan untuk mengambil dan mendistribusikan harta zakat. Oleh 

karenanya amil  mendapatkan bagian dari zakat. Ini menunjukkan bahwa untuk 

membayarkan zakat harus ada amil. 

 43.والػا مل ويالذ ي نصته الإمام لأخذالزكيات
Artinya: 

Sedangkan ‘amil adalah orang yang diangkat oleh penguasa untuk 

mengambil zakat. 

Atas dasar  argumen tersebut,  Fakr al-Din al-Raziy, QS al-Taubah/9:60 

di atas adalah dalil tegas yang menunjukkan bahwa penguasalah yang memiliki 

kewenangan untuk mengambil harta zakat. Kebenaran pernyataan ini semakin 

kuat dengan  pernyataan Allah dalam QS. al-Taubah/9: :103 (خذ أمولهم من صد قت). 

Ibnu Humam al-Hanafi dalam menafsirkan ayat  tersebut menyatakan bahwa  

hak mengambil zakat itu secara mutlak berada di tangan penguasa.
44
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Oleh karena  itu,  jika zakat adalah hak orang miskin yang meminta-

minta dan yang tidak meminta-minta, maka tentu dibolehkan menyerahkan 

zakat secara langsung kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, ketika 

membahas hadits Ibnu Abbas tentang diutusnya Muadz bin Jabal ke Yaman, 

Ibnu Hajar al Asqolani berkata, Hadits ini bisa dijadikan dalil bahwa 

penguasalah yang memiliki otoritas untuk mengambil zakat dan 

menditribusikannya baik secara langsung ataupun melalui orang yang dia 

angkat. Barang siapa yang menolak untuk membayar zakat maka akan diambil 

secara paksa.
45

  

Al-Syaerozi dalam al-Qurthubi, yang dimaksud dengan amil zakat  

adalah para petugas yang diangkat oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat 

dengan status sebagai wakil penguasa dalam masalah tersebut. Penguasa 

memiliki kewajiban untuk mengangkat seorang amil untuk mengambil zakat, 

karena Nabi Muhammad saw., dan para khalifah setelah-Nya selalu mengangkat 

petugas zakat untuk mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.
46

 

Argumen lainnya adalah karena di tengah masyarakat ada orang yang memiliki 

harta, namun mereka tidak mengetahui kadar zakat yang wajib dikeluarkan, 

tentunya mereka memerlukan seorang amil. 

Demikian pula diantara mereka ada yang memiliki sifat pelit sehingga 

penguasa wajib mengangkat petugas. Petugas yang diangkat penguasa haruslah 

orang yang merdeka, baik agamanya dan bisa dipercaya. Karena status sebagai 
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amil zakat adalah sebuah kekuasaan dan amanah. Sedangkan budak dan orang 

yang fasik tidak berhak diberi kekuasaan dan amanah. Penguasa tidak boleh 

mengangkat sebagai  amil  zakat kecuali orang yang paham fiqh,  karena hal ini 

membutuhkan pengetahuan tentang harta yang wajib dizakatkan dan  yang tidak 

wajib dizakatkan serta perlu adanya ijtihad berkaitan dengan berbagai permasa 

lahan dan hukum zakat yang dihadapi. 

Al-Utsaimin, menjelaskan bahwa golongan ketiga yang berhak 

mendapatkan zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang 

diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang 

berkewajiban untuk menunaikannya, lalu menjaga dan mendistribusikannya. 

Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski sebenarnya adalah 

orang-orang yang kaya.
47

 Sedangkan orang biasa yang menjadi wakil orang yang 

berzakat untuk mendistribusikan zakatnya bukanlah termasuk amil zakat. 

Sehingga mereka tidak berhak mendapatkan harta zakat sedikitpun disebabkan 

status mereka sebagai wakil. Akan tetapi jika mereka dengan penuh kerelaan 

hati mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya 

dengan penuh amanah dan kesungguhan, maka mereka turut serta mendapatkan 

pahala. Namun jika mereka meminta upah karena telah mendistribusikan zakat 

maka orang yang berzakat berkewajiban memberinya upah dari hartanya  yang 

lain bukan dari zakat. 

Sayid Sabiq, amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh 

penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-
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orang kaya. Termasuk amil zakat orang yang bertugas menjaga harta zakat, 

penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil 

zakat.
48

 Sedangkan Shalih al-Fauzan,  menjelaskan bahwa amil zakat adalah 

para pekerja yang bertugas mengumpulkan harta zakat dari orang-orang yang 

berkewajiban untuk membayar zakat, lalu menjaganya dan mendistribusikannya 

kepada orangorang yang berhak menerimanya. Mereka bekerja berdasarkan 

perintah yang diberikan oleh penguasa kaum muslimin. Mereka diberi dari 

sebagian zakat sesuai dengan upah yang layak diberikan untuk pekerjaan yang 

mereka jalani, kecuali jika pemerintah telah menetapkan gaji bulanan untuk 

mereka yang diambilkan dari  kas negara, karena pekerjaan mereka tersebut. 

Jika demikian keadaannya, sebagaimana yang berlaku saat ini di Saudi Arabia, 

maka mereka tidak diberi sedikitpun dari harta zakat karena mereka telah 

mendapatkan gaji dari negara.
49

  

Al-‘Azazi, menjelaskan bahwa amil zakat adalah para petugas yang 

dikirim oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang 

berkewajiban membayar zakat. Ia juga, adalah orang-orang yang menjaga harta 

zakat serta orang-orang yang mendistribusikannya kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya.  Mereka itulah yang berhak diberi zakat meski sebenarnya 

mereka adalah orang-orang yang kaya. Kesamaan pemahaman para ulama 

terkait dengan amil di atas, terlihat bawa syarat agar bisa disebut sebagai amil 

zakat  adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa untuk mengambil zakat 

                                                             
48

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah,  Jilid, I,  h. 327.   

49
Shalih al-Fauzan, Al-Mulakhasoh al Fiqhi, Jilid, I, (Ar-Riyad:   Da>r al ‘Ashimah, t.t.), h. 

361-362.  



 

 

 

48 

 

dan mendistribusikannya sehingga panitia-panitia zakat yang ada di berbagai 

masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai amil bukanlah amil 

secara syar’i. Hal ini sesuai dengan istilah amil  karena yang dimaksud dengan  

amil  adalah pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Memiliki otoritas 

untuk mengambil dan mengumpulkan zakat adalah, sebuah keniscayaan bagi 

amil, karena amil memiliki kewajiban untuk mengambil zakat secara paksa dari 

orang-orang yang menolak untuk membayar zakat.
50

 Sayid Sabiq, siapa yang 

menolak untuk membayar zakat padahal dia menyakini kewajibannya,  maka 

orang tersebut berdosa karena tidak mau membayar zakat. Penguasa memiliki 

otoritas  untuk mengambil  harta zakat tersebut secara paksa darinya serta 

memberikan hukuman atas sikap orang tersebut.
51

  

Pernyataan di atas sejalan dengan bunyi QS al-Taubah/9:103 dan hadits 

riwayat Abu Daud sebagai berikut: 

مَالّ وَ  واللّّ 
ْ
اةّ فّإّةَ ذَقُّ ال

َ
ةّ وَالزَك

َ
نَ مَنْ فَرَ قَ ةَيْنَ الصَلا

َ
 كَا حّل

ِ
  اللّّ لأ

ً
ى غَلَال يْ مَنَػِي نّ

َ
ل

انِيا يِ 
َ
ى رَسِيلّ ك

َ
ونَهِ إّل  عَ  اللّّ لى صَ  – اللّّ ؤَدُّ

َ
 سَ وَ  هّ يْ ل

َ
ى مَنْػّهّ  مَ ل

َ
خِىِم عَل

ْ
لَا حَل

َ
 52.ل

 

Artinya: 

Demi Allah saya akan tetap memerangi orang-orang yang memisahkan 

antara shalat dan zakat, sebab sesungguhnya zakat adalah hak harta dan 

hak Allah. Kalaulah seseorang menghalangi langkahku dengan 

mengadukannya pada Rasulullah saw. maka akan kubunuh dia. 
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Merujuk pada pernyataan di atas, jelas posisi dan kedudukan amil 

memang betul-betul sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, dalam hal 

pengelolaan dan pendistribusian zakat, setiap  amil bertindak sebagai pemimpin. 

Dalam kaidah hukum Islam, pemimpin diharuskan berlaku adil dan memberi 

kemaslahatan kepada rakyatnya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus 

dikaitkan dengan kemashlahatan (tasharruf al-ima>mi ‘ala> ra’iyyati manu>tun bi 

al-mas}lahati).53
 

Berdasarkan kaidah ini, setiap orang memiliki kewajiban menunaikan 

dan mengelola zakat untuk tujuan kemaslahatan umum (mas}lah}ah al-ammah). 

Madzhab Maliki dan Jumhur Ulama berpendapat, bahwa kadar upah atau gaji 

yang diberikan kepada  amil  disesuaikan dengan pekerjaan  atau jabatan yang 

diemban yang  sekiranya  dengan gaji tersebut ia dapat hidup layak. Ukuran 

kelayakan itu sendiri sangat relatif, tergantung pada waktu dan tempat. Abu 

Hanifah membatasi pemberian upah amil tersebut jangan sampai melebihi 

setengah dari dana yang terkumpul. Sementara itu Imam al-Syafi’i 

membolehkan pengambilan upah sebesar seperdelapan dari total dana zakat 

yang terkumpul. Bahkan ada juga pendapat ulama lain, sebagai bentuk hati-hati, 

maka  upah amil bisa diambil 10 % dari total zakat yang terkumpul.
54

 

Atas dasar pendapat di atas, maka gaji para amil sesungguhnya  diambil 

dari dana zakat. Besarnya gaji disesuaikan dengan standar kehidupan 

masyarakat yang berlaku, jenis tugas serta posisi jabatan yang diemban dengan 
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tidak mengabaikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Islam dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan para pegawai. 

Seorang pekerja atau pegawai berhak memperoleh fasilitas dari tempat 

ia bekerja, yang disesuaikan dengan kebutuhannya dan tanpa melebihi batasan 

batasan yang diperbolehkan. Namun apabila ia mengambil lebih dari apa-apa 

yang dibutuhkannya, maka ia adalah seorang pengkhianat yang mengkhianati 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pemberian fasilitas kepada para 

pegawai atau  pekerja ini dimaksudkan agar mereka bisa bekerja dengan tenang 

dan sungguh-sungguh tanpa terbebani oleh problema ekonomi.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan terjadinya perubahan-

perubahan dalam tatanan masyarakat saat ini, maka tentu saja definisi mus}tahiq 

al-zakat yang diungkap QS. al-Taubah/9: 60 perlu diinterpretasi kembali, 

terutama menyangkut kriteria dan batasan kelompok-kelompok yang berhak 

menerima zakat tersebut. Interpretasi tersebut dimaksudkan agar ayat al-Qur’a>n 

yang  menjelaskan tentang  mereka yang berhak menerima zakat  itu menjadi 

aktual dan kontekstual. Seperti, kriteria dan pemaknaan kalimat  fi> sabilillah. 

Dalam kajian fiqh,  fi> sabilillah adalah mereka yang berperang  di jalan Allah. 

Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa mereka yang melaksanakan ibadah 

haji termasuk dalam pengertian fi< sabilillah.
55

 

Selain persoalan kriteria dan interpretasi mustahiq zakat seperti di atas,  

persoalan bentuk zakat yang akan diberikan kepada merekapun agaknya perlu 

interpretasi baru. Abdurrahman Qadir contoh-contoh interpretasi baru mengenai 
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makna mus}tahiq zakat seperti di isyaratkan dalam QS al-Taubah/9: 60 adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk berusaha: 

1) Memberikan pinjaman modal  usaha dalam bentuk pinjaman kebaikan 

(qard}hul hasan); 

2) Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk 

menampung orang-orang miskin yang menganggur; 

3) Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan 

untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skil keterampilan 

4) tertentu. 

b. Bagi fakir miskin yang tidak potensial dan produktif  lagi, maka dibangun 

suatu penampungan semacam panti wredha untuk menampung mereka 

secara konsumtif dan menyediakan jaminan hidup bagi manula, yatim piatu, 

serta mengadakan sarana  dan prasarana rehabilitasi bagi mereka yang cacat. 

c. Bagi muallaf. 

1) Membantu kehidupan ekonomi para muallaf yang umumnya mereka 

mengalami  kesulitan ekonomi sebagai akibat perpindahan agama; 

2) Menyediakan dana dan sarana untuk menyadarkan kembali orang-orang 

yang terperosok ke dalam tindak kejahatan kriminal dan asusila; 

3) Membiayai rehabilitasi mental orang-orang yang terjerumus dalam 

penyalahgunaan narkotika, perjudian, dan sejenisnya. 

4) Membiayai pengembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

tertinggal dan suku terasing; 

5) Membiayai usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan pada umumnya. 
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d. Riqa>b. 

1) Membantu pembebasan buruh-buruh  rendahan dan kasar  dari belenggu 

majikannya yang mengeksploitir  tenaga buruh  atau yang dapat 

memurtadkan mereka; 

2) Membantu pembebasan orang-orang tertentu  yang dipenjara karena 

menggunakan hak asasinya  dalam membela agama dan kebenaran; 

Membantu pembebasan masyarakat  muslim yang tertindas, baik sebagai 

manusia individu maupun sosial; 

3) Membantu perempuan yang terperosok  ke dalam kemaksiatan karena  

sudah terlilit  hutang  kepada germo untuk dapat bebas dan kembali  

kepada jalan yang benar. 

e. Gh}arimi>n. 

1) Membantu atau meminjamkan pembayaran hutang-hutang orang yang 

jatuh pailit dalam menjalankan kewajibannya;  

2) Membantu peningkatan kemampuan manajemen bagi orang-orang yang 

melakukan usaha dengan modal pinjaman atau memberikan modal usaha 

tanpa bunga. 

f. Fi> sabilillah. 

1) Membantu pembiayaan tugas negara dalam mewujudkan kemaslahatan 

masyarakat dan meninggikan agama; 
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2) Membantu biaya keamanan  masyarakat dari berbagai gangguan  dan 

tindakan destruktif; 

3) Membantu biaya dalam menegakkan keadilan hukum bagi warga negara 

yang tidak mampu; 

4) Membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum; 

5) Membantu pembiayaan dalam usaha  meningkatkan kualitas  sumber 

daya  manusia dalam rangka penunaian tugas sosialnya; 

6) Membantu guru agama di perguruan swasta  yang minus penghasilannya. 

g. Ibn Sabil. 

1) Menyediakan dana taktis bagi musafir yang kehabisan biaya dalam 

perjalanan; 

2) Membantu para pengungsi baik karena alasan politik, peperangan, 

maupun karena bencana alam; 

3) Membantu para pelajar yang kekurangan bekal atau biaya.
56

 

Persoalan lainnya yang menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqh 

adalah  dalam hal pembagian zakat kepada as}naf  yang delapan itu,  apakah 

harus dibagi secara merata ataukah dapat diberikan kepada kelompok tertentu 

saja dengan memperhatikan kelompok mana yang paling sangat 

membutuhkannya. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa boleh bagi 

imam (penguasa) untuk mendistribusikan zakat pada satu kelompok saja atau 

lebih dari satu kelompok  dengan mempertimbangkan kebutuhannya.
57
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Imam al-Syafi’i berpendapat tidak boleh yang demikian itu, dan harus 

dibagi secara merata kepada delapan kelompok ashnaf  yang berhak menerima 

zakat tersebut. Perbedaan di atas, mengisyaratkan  bahwa keterlibatan negara 

(pemerintah) dalam penanganan masalah zakat amat penting. Sebab untuk 

menentukan kelompok mana yang paling berhak menerima zakat dengan 

mengikuti pandangan Imam Malik dan Abu Hanifah tetap saja melibatkan pihak 

penguasa, karena penguasalah yang mengerti dengan sebenarnya kelompok 

mana yang sangat  memerlukan kepada dana zakat itu, apalagi jika zakat itu  

dengan mengikuti pandangan Imam al-Syafi’i hendaknya dibagi secara merata 

diantara delapan kelompok itu. Menyerahkan pendistribusian zakat dengan tidak 

melibatkan penguasa boleh jadi akan menimbulkan ketidakmerataan dalam 

pendistribusiannya. Karena yang mengerti secara faktual kondisi masyarakat  

secara lebih luas  adalah pemerintah. Atas dasar ini, maka cukup beralasan, jika 

negara yang mengambil dan mendistribusikan zakat dari dan untuk 

masyarakatnya. 

Secara umum zakat itu diambil dari  setiap harta yang dimiliki  

seseorang dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Al-

Qurthuby dalam menafsirkan  QS al-Taubah/9: 103  bahwa zakat itu diambil  

dari semua harta yang dimiliki, meskipun kemudian dalam Sunnah Nabi 

dijelaskan rincian-rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
58

 Sementara 

itu, Ahmad Musthafa al-Maraghi ketika menafsirkan QS al-Baqarah/2: 267 

menyatakan bahwa  ayat tersebut  merupakan perintah Allah kepada orang-

orang yang beriman  untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang terkait,  
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baik yang berupa mata uang, barang dagangan, hewan ternak, maupun yang 

berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian.
59

  

Ibn al-Qayyim, sumber zakat, jika merujuk pada al-Qur’a>n dan al-

Hadits pada dasarnya ada 4 (empat) jenis, yaitu: tanam-tanaman dan buah-

buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.
60

 Pendapat 

yang relatif sama, juga dikemukakan dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah dan 

Mughniyyah dalam Fiqh Lima Madzhab.
61

   

Sementara itu, al-Jazi>ri, bahwa harta yang wajib  dikeluarkan zakatnya 

ada 5 (lima) jenis, yaitu: hewan ternak, emas perak, harta perdagangan, barang 

temuan dan barang tambang,  serta  tanam-tanaman dan buah-buahan. Al-

Zuhaily,  harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi al-nuqud (emas dan 

perak),  barang tambang dan temuan,  harta perdagangan,  tanaman dan buah-

buahan, serta hewan atau binatang ternak. Al-Jazairi, juga mengatakan bahwa 

harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi:  emas dan perak, hewan ternak, 

buah-buahan, biji-bijian, perdagangan, barang tambang, dan rikaz.
62

  

Zakat tidak dikenakan kepada seluruh harta benda seseorang, tetapi 

hanya harta yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, harta 

tersebut dimiliki secara nyata; kedua, kepemilikannya atas harta tersebut 

bersifat mutlak, dalam arti benar-benar dalam kewenangannya; ketiga, harta 
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tersebut harus mengalami pertumbuhan; keempat, harta tersebut melebihi  dari 

kebutuhan dasar  seseorang; kelima, yang wajib dizakati telah mencapai setahun 

(hawl) di tangan pemiliknya, kecuali tanaman dan harta temuan (rikaz), yang 

waktu pembayarannya  harus dilakukan  saat  panen atau ditemukan; dan 

keenam, harta tersebut telah mencapai jumlah minimal harta yang harus dizakati 

(nis}hab ), disamping besaran zakat yang harus dikeluarkannya (miqdar) darinya. 

Lebih jauh, cara memperoleh harta pun dipertimbangkan bagi penentuan besaran 

zakat. 

2. Al-Hadits 

Dasar  hukum zakat yang bersumber dari al-Hadits, dapat ditelusuri dan 

dirujuk  pada hadits Rasulullah saw., yang berkaitan  antara lain: Pertama, 

tentang rukun Islam. Rasulullah saw., dalam salah satu haditsnya riwayat 

Bukhari  bersabda: 

يْسٌ غّنْدَ رَسِيْلّ 
ِ
نِ جِل حْ

َ
 : ةَحْنَمَا ن

َ
يْضًا كَال

َ
ى  اللّّ غَنْ غِمَرَ رَضّيَ الِلّ غَنْهِ أ

َ
 اللِّ صَل

يَابّ شَدّيْدِ سَيَادّ الشَػْرّ,  ّ
ّ
 شَدّيْدِ بَيَاضّ الث

ٌ
حْنَا رَجِل

َ
عَ عَل

َ
م ذَاتَ يَيْمٍ إّذْ ظَل

َ
يْهّ وَسَل

َ
عَل

ى 
َ
ى النَبّيّّ صَل

َ
سَ إّل

َ
حَدٌ, ذَتَى جَل

َ
 يَػْرّفِهِ مّنَا أ

َ
ثَرِ السَفَرّ وَلا

َ
يْهّ أ

َ
 يِرَى عَل

َ
يْهّ  اللِّ لا

َ
عَل

يْ وَ  خْبّدْنّ
َ
 : يَا مِحَمَدِ أ

َ
ى فَخّذَيْهّ, وَ كَال

َ
فَيْهّ عَل

َ
بَخَيْهّ, وَوَضَعَ ك

ْ
ى رِك

َ
بَخَيْهّ إّل

ْ
سْنَدَ رِك

َ
م, فأ

َ
 سَل

 
ِ

 رَسِيْل
َ

مّ, فَلَال
َ
ى  اللّّ غَنّ الإّسْلا

َ
هَ  اللِّ صَل

َ
إّ ل

َ
نْ لا

َ
نْ تَشْىَدَ أ

َ
مِ أ

َ
لإّسْلا

َ
م : ا

َ
يْهّ وَسَل

َ
عَل

 
َ
  للِّ اإّلا

ِ
نَ مِحَمَدًا رَسِيْل

َ
جَ اللِّ وَ أ حِ

َ
اةَ, وَحَصِيْمَ رَمَضُانَ, وَت

َ
يَ الزَك ةَ, وَحِؤْتّ

َ
, وَحِلّيْمِ الصَلا

 : 
َ

كِهِ. كَال هِ وَيِصُدّّ
ِ
هِ يسَْئَل

َ
 : صَدَكْجِ. فَػَخّبْنَا ل

َ
. كَال

ً
يْهّ سَبّيْلا

َ
بَيْجَ إّنّ اسْخَعَػْجَ إّل

ْ
ال

يْ غَ  خْبّدْنّ
َ
نْ ةّانّ افَأ

َ
 : أ

َ
يَيْمّ الآخّرّ, وَ اللّّ لإّيْمَانّ, كَال

ْ
تِتّهّ, وَرِسِلّهّ, وَال

ِ
خّهّ, وكَ

َ
ئّك

َ
, وَمَلا
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نْ 
َ
 : أ

َ
يْ غَنّ الإّذْسَانّ, كَال خْبّدْنّ

َ
 : فَأ

َ
 : صَدَكْجَ. كَال

َ
هّ. كَال لَدْرّ خَيْدّهّ وَ شَرّّ

ْ
حِؤْمّنَ ةّال

 :  اللَّ حَػْتِدَ 
َ

يْ غَنّ السَاغَثّ كَال خْبّدْنّ
َ
 : فَأ

َ
نْ حَرَاهِ فَإّنَهِ يَرَاكَ. كَال

ِ
مْ حَك

َ
نَكَ حَرَاهِ فَإّنْ ل

َ
أ
َ
ك

مَثِ 
َ
نْ حَلّدَ الأ

َ
 : أ

َ
مَارَاحّىَا, كَال

َ
يْ غَنْ أ خْبّدْنّ

َ
 : فَأ

َ
مَ مّنَ السَائّلّ. كَال

َ
عْل

َ
 غَنْىَا ةّأ

ِ
مَسْؤِوْل

ْ
 مَا ال

   رَبَ 
َ
بِنْيَانّ, ثم حَىَا, وَأ

ْ
يْنَ فّيْ ال

ِ
ةَ رّعَاءَ الشَاءّ يَخَعَاوَل

َ
ػَال

ْ
ػِرَاةَ ال

ْ
حِفَاةَ ال

ْ
نْ حَرَى ال

جِ : 
ْ
حَدْرّيْ مَنّ السَائّل؟ كِل

َ
 : يَا غِمَرِ, أ

َ
ا, ثِمَ كَال بّثْجِ مَلّيًّ

َ
قَ, فَل

َ
نْعَل

َ
مِ.  اللِّ ا

َ
عْل

َ
هِ أ

ِ
وَ رَسِيْل

حَ 
َ
 أ

ِ
 : فَإّنَهِ جّبْدّيْل

َ
مْ. رَوَاهِ مِسْلّمٌ كَال

ِ
مْ دّيْنَك

ِ
مِك ّ

ّ
مْ يِػَل

ِ
 63 اك

 

Artinya: 

Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu berkata : Suatu ketika, kami (para 

sahabat) duduk di dekat Rasululah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Tiba-tiba 

muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih 

dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas 

perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia 

segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi 

dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia 

berkata: ‚Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.‛ 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,‛Islam adalah, engkau 

bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya 

Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan 

shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau 

menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya,‛ 

lelaki itu berkata,‛Engkau benar,‛ maka kami heran, ia yang bertanya ia 

pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi: ‚Beritahukan 

kepadaku tentang Iman‛. Nabi menjawab,‛Iman adalah, engkau beriman 

kepada Allah; malaikatNya; kitab-kitabNya; para RasulNya; hari Akhir, dan 

beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,‛ ia berkata, 

‚Engkau benar.‛ Dia bertanya lagi: ‚Beritahukan kepadaku tentang ihsan‛. 

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,‛Hendaklah engkau beribadah 

kepada Allah seakan-akan engkau melihatNya. Kalaupun engkau tidak 

melihatNya, sesungguhnya Dia melihatmu.‛ Lelaki itu berkata lagi : 

‚Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?‛ Nabi menjawab,‛Yang 
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ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.‛ Dia pun bertanya lagi : 

‚Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!‛ Nabi menjawab,‛Jika 

seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang 

yang bertelanjang kaki, tanpa memakai baju (miskin papa) serta 

pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan 

megah yang menjulang tinggi.‛ Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku 

pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku : ‚Wahai, Umar! Tahukah 

engkau, siapa yang bertanya tadi?‛ Aku menjawab,‛Allah dan RasulNya 

lebih mengetahui,‛ Beliau bersabda,‛Dia adalah Jibril yang mengajarkan 

kalian tentang agama kalian.‛ 

Hadits di atas menjelaskan bahwa urutan bangunan Islam  setelah 

shalat lima waktu,  adalah zakat  fitrah bersamaan dengan puasa (diwajibkan 

tahun 2 H).  Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat  ma>l  (harta).  Namun 

demikian Yusuf al-Qardhawy menegaskan bahwa zakat adalah bangunan Islam 

ketiga berdasarkan banyak hadits shahih. Urutan ini tidak terlepas dari 

pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang 

melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai 

upaya dan cara.  Peringatan keras terhadap orang yang  tidak membayar zakat 

tidak hanya berupa hukuman yang sangat pedih di akhirat,  juga terdapat 

hukuman di dunia.  

 
ِ

ى رَسِيل
َ
لَحْسّ عَل

ْ
 كَدّنَ  وَفْدِ غّتْدّال

َ
يْيَ  اللّّ غَنّ اةْنّ غَتَاسّ كَال

ِ
 فَلَال

َ
إّنَا  اللّّ ارَسِل

ىّ مّنْ رّةّيْػَثَ وَكَ  حَ
ْ
حرََامّ وَذَاال

ْ
فّى شَىْرّال

َ
يْكَ إّلا

َ
صِ اّل

ِ
ل جْ

ِ
ان

َ
فَارِنِضُرَفَل

َ
جْ ةَحْنَنَاوَةَحْنَكَ ك

َ
دْحَال

مْ غَنْ 
ِ
نَىَاك

َ
مْ ةّآرْةّعٍ وَأ

ِ
 آمِركِ

َ
يْهّ مَنْ وَرَاءَ مَاكَل

َ
 ةّهّ وَنَدْغِيإّل

ِ
مْرٍنَػْمَل

َ
رْةَعٍ الاّيْمَانّ  فَمِرْنَاةّأ

َ
أ

هَ الا  اللّّ ةّ 
َ
نْ لا إّل

َ
 شَىَادَةّ أ

َ
ىِمْ فَلَال

َ
هِ  اللِّ ثِمَ فَسَرَوَال

ِ
نَ مِحَمَدًارَسِيل

َ
نْ  وَأ

َ
اةّوَأ

َ
وَإّ[حَْاءّالزّك

مِلَيّدّ 
ْ
حَجْخَمّ وَالنَلّيْدّوَال

ْ
ةَاءّوَال مْ غَنّ الدُّ

ِ
نَىَأك

َ
 64.حِؤَدٌواخِدِسَ مَاغَجّنْخِمْ وَأ
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Artinya: 

Dari Ibnu Abbas r.a. katanya : Rasulullah saw. dikunjungi oleh delegasi 

Abdul Qais, kata mereka itu: Kami ini dari perkampungan suku Rabi>ah 

antara tempat kami dengan tuan  di Madinah dibatasi oleh kaum Mudhar 

yang masih kafir. Dan kami tak dapat sampai kepada tuan kecuali pada 

bulan-bulan haram. Oleh sebab itu perintahkanlah kami dengan suatu 

kewajiban untuk kami kerjakan sendiri dan mengajak kaum kami 

kepadanya. Kata Rasulullah saw.: Kuperintahkan kepadamu empat perkara : 

Keimanan kepada keesaan Allah dan mengakui kerasulan Muhammad, 

mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan menyerahkan seperlima dari 

harta rampasan perang. Dan kamu Aku larang dari pembuatan arak di dalam 

labu, guci, pasu kayu dan di dalam wadah yang dicat dengan tar. 

Dasar hukum zakat terkait dengan ancaman orang yang tidak berzakat, 

adalah sebagai berikut: suatu ketika sahabat Abdullah  ibn Mas’ud  menyatakan 

bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan shalat  dan 

mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, tidak ada shalat baginya. 

Rasulullah saw., juga pernah menghukum Tsa’labah yang enggan berzakat 

dengan isolasi yang berkepanjangan. Tak ada seorang sahabat-pun  yang mau 

bersahabat  atau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. 

Demikian pula Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq bertekad  akan memerangi  

orang-orang yang shalat tetapi enggan untuk berzakat. Ketegasan ini 

menunjukkan  bahwa  perbuatan  meninggalkan  membayar zakat adalah suatu 

kedurhakaan, dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai 

kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.
65

 

Mengacu kepada beberapa hadits di atas, penulis dapat merumuskan 

bahwa pengelolaan zakat bukan hanya kewajiban agama yang harus 

dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, tetapi juga merupakan 
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kewajiban Negara yang diperintahkan oleh penguasa. Pendapat ini didasarkan 

kepada amanat yang diberikan Nabi Muhammad saw. kepada para sahabat untuk 

mengumpulkan, mengelola, dan mendistribuskan zakat kepada yang berhak 

menerimanya. 

3. Ijma’ Sahabat 

Dasar hukum tentang kewajiban zakat selain bersumber dari al-Qur’a>n 

dan al-Hadits, juga bersumber dari  ijma’ sahabat. Ijma’ sahabat berkenaan 

dengan zakat adalah seperti  apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar  al-

Shiddiq terhadap mereka yang enggan membayar zakat. Abu Bakar memerangi 

orang-orang Arab yang  menghentikan  pembayaran zakat kepada autoritas 

Madinah.
66

 Keengganan mereka untuk membayar zakat sebagian karena 

ketidaktaatannya. Mereka ini memandang bahwa zakat  merupakan  pajak yang 

dipaksakan, karena itu mereka tidak mematuhinya. Akan tetapi sebagian besar  

mereka yang tidak mau membayar zakat  ini adalah karena mereka salah dalam 

memahami  QS. al-Taubah/9: 103. Dalam pandangan mereka hanyalah Nabi 

Muhammad saw., yang berhak untuk mengambil  zakat, sementara yang lainnya 

tidak berhak.
67

 Sementara itu  menurut Hasan Ibrahim Hasan bahwa keengganan 

mereka untuk menyerahkan zakat, karena mereka menduga  bahwa zakat itu 

merupakan  persembahan  yang mereka berikan kepada Rasulullah saw., saja.
68
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Oleh sebab itu ketika Rasul saw. wafat tidak terdapat alasan untuk 

memberikannya lagi.  

Keengganan  untuk menyerahkan zakat  kepada Abu Bakar bukanlah 

sebagai orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, tetapi hal itu hanyalah  

sebagai sesuatu yang bersifat politis. Oleh sebab itu tidak pantas  mengatakan 

bahwa memerangi  mereka sebagai perang atas nama agama  atau perang riddah. 

Keengganan mereka  untuk menyerahkan zakat  kepada Abu Bakar bukanlah 

berarti bahwa  mereka bermaksud untuk menolak agama (perintah zakat) dan 

kufur karenanya, akan tetapi hal itu karena mereka menolak tunduk pada 

kekuasaan Abu Bakar. Sehingga bisa dipahami mengapa  kemudian mereka  

menolak  untuk membayarkan zakatnya kepada Abu Bakar. Malik bin 

Nuwairah, salah seorang yang ikut diperangi, pernah memberitahukan kepada 

Khalid bin Walid bahwa ia tetap berada dalam Islam, akan tetapi ia tidak mau 

membayar zakat kepada Abu Bakar.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan bahwa legalitas 

zakat  sebagai bangunan Islam bersumber dari al-Qur’a>n, al-Hadits, maupun 

ijma’ Sahabat. Ketentuan hukum demikian,  menunjukkan betapa penting dan 

urgennya kedudukan zakat dalam sendi-sendi bangunan Islam. Dimana Allah 

dan Rasul-Nya berulangkali memerintahkan orang-orang beriman untuk 

senantiasa menunaikan zakat. Zakat yang telah menjadi salah satu tiang 

penyangga  bagi tegaknya bangunan  Islam dan ajarannya, serta menjadi 

kewajiban bagi pemeluknya membawa  misi memperbaiki hubungan horizontal 

antara sesama manusia, sehingga pada akhirnya  mampu mengurangi gejolak 

akibat problematika kesenjangan  dalam hidup mereka. Lebih dari itu, al-
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Qur’a>n, al-Hadits, dan ijma’ sahabat, memberikan peringatan dan ancaman yang 

keras terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, baik di dunia maupun 

di akhirat. 

Adapun rumusan penting dari uraian di atas adalah sumber hukum 

tentang kewajiban zakat bagi yang memiliki harta dengan segala kriterianya  

bersifat qath’i al-dilalah. Sedangkan harta-harta yang wajib dizakatkan dan 

asnaf  zakat yang diungkap al-Qur’a>n dan al-hadits bersifat dzanni al-dilalat. 

Oleh karena itu, dalam konteks kekinian perlu dilakukan re-interpretasi terhadap 

makna tersebut. 

 

B. Macam-Macam Zakat 

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, pada hakekatnya zakat ada dua 

macam, yaitu: (1) zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah; (2) 

zakat yang berkenaan dengan harta, yaitu zakat ternak, emas, perak, tanaman, 

buah-buahan, dan barang dagangan.
69

 Macam-macam zakat yang dikemukakan 

di atas, juga dikemukakan oleh T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Zakat itu, menurut 

garis besarnya, terbagi dua. Pertama, zakat mal (zakat harta), yakni zakat emas, 

perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang 

perniagaan. Kedua, zakat nafs, yakni zakat jiwa yang dinamai juga dengan 

zakatul fithri (zakat yang diberikan berkenaan  dengan  telah  selesai 

mengerjakan shiyam/puasa yang difardhukan). Di negeri kita ini, biasa disebut 

dengan nama fitrah. Kemudian harus lagi dimaklumi, bahwa para ulama telah 

membagi zakat yang termasuk ke dalamnya fitrah, kepada dua bagian pula: 
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Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'at al-Shalihah, diterjemahkan oleh Anshori 

Umar dengan judul Fiqih Wanita (Cet. III; Semarang: asy-Syifa, 2001), h. 185.  
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1. Zakat harta yang nyata (harta yang lahir) yang terang dilihat umum, 

yaitu zakat binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan barang logam. 

2. Zakat harta-harta yang tidak nyata, yang dapat disembunyikan.  Harta-

harta yang tidak nyata itu ialah: emas, perak, rikaz dan  barang 

perniagaan.
70

  

Memperhatikan kutipan-kutipan di atas, diketahui bahwa jenis-jenis 

zakat dalam Islam adalah zakat hewan ternak, emas dan perak, tanaman-

tanaman atau tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) serta barang-

barang perniagaan. Seluruhnya masuk ke dalam golongan zakat mal (harta 

benda). Sedangkan zakat lainnya adalah zakat yang berkaitan dengan badan 

manusia (nafs). 

Macam-macam zakat yang dikemukakan di atas, telah disepakati oleh 

para ulama fikih tentang wajibnya, namun selain jenis zakat di atas, masih ada 

pula jenis lain yang dikenal dalam masyarakat Islam dewasa ini, seperti: zakat 

uang kertas dan logam, piutang dan zakat profesi. Dalam hal ini, uang sebagai 

alat tukar menukar di tiap-tiap negara di dunia dewasa ini, tidaklah hanya 

terbuat dari emas dan perak, tetapi juga dari logam lain, seperti: tembaga, 

aluminium dan kertas, dan yang terakhir inilah yang umum digunakan dewasa 

ini, khususnya di Indonesia. Sehubungan dengan kenyataan di atas, Syekh Abdul 

Rahman Al-Jaziri menjelaskan, bahwa Jumhur fukaha` berpendapat bahwa uang 

kertas itu wajib dizakati, sebab uang kertas itu telah dapat mengganti emas dan 
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T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2012), h. 

30-31. 
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perak sebagai alat tukar-menukar serta dapat ditukarkan dengan emas dan perak 

tanpa kesukaran.
71

  

Oleh karena itu apabila seorang muslim mempunyai uang logam atau 

uang kertas yang jumlahnya senilai dengan nis}hab  emas menurut syarìat Islam, 

maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya kepada objek-objek zakat yang telah 

digariskan. Selanjutnya, mengenai zakat piutang, terdapat perbedaan pendapat 

di kalangan ulama (mujtahidin), yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Piutang yang penuh harapan terbayar, yaitu: Piutang yang diakui oleh 

orang yang berutang, dan bersedia membayarnya; jika telah sampai batas 

waktunya, atau diminta oleh orang yang berpiutang. Apabila utang itu 

telah diterima oleh orang yang berpiutang, dan telah memenuhi syarat-

syaratnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. 

2. Piutang yang menurut situasi dan kondisinya sulit terbayar, karena orang 

yang berutang sedang mengalami kesulitan; ataupun piutang pada orang 

yang selalu mengulur-ulur waktu pembayarannya; ataupun pada orang 

yang seolah-olah tidak mengingat utangnya. Piutang semacam ini 

menurut pendapat Jumhur ulama, tidak wajib dizakati. Namun menurut 

Iman Malik, jika piutang itu terbayar, wajib dizakati setahun saja, 

walaupun piutang itu telah bertahun-tahun lamanya.
72

 

Dengan demikian para ulama berbeda pendapat tentang wajib atau 

tidaknya mengeluarkan zakat atas piutang setiap tahunnya, namun kedua 

pendapat di atas sama-sama mewajibkan setelah terbayarnya atau diterimanya 
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Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Aba>h, Juz, I, h. 595.  
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Muhammadiyah Jafar, Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji, h. 30. 
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piutang tersebut. Jika diperhatikan zakat piutang di atas, nampaknya tidak 

terbatas pada satu jenis utang, melainkan yang dimaksudkan adalah utang secara 

umum, baik berupa mata uang, hewan maupun lainnya. 

Untuk lebih memperjelas macam-macam harta yang terkena wajib zakat, 

dapat dilihat dalam uraian berikut ini: 

1. Zakat Hewan Ternak 

Ternak yang disepakati wajib zakatnya, ada tiga jenis, yaitu : unta, 

sapi atau kerbau, kambing atau biri-biri atau domba.
73

 Hal ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah saw. sebagai berikut: 

بّي حَدَثَنَا غّيَاثٍ  ةْنّ  ذَفْصّ  ةْنِ  غِمَرِ  حَدَثَنَا
َ
غْمَشِ  حَدَثَنَا أ

َ
أ

ْ
مَػْرِورّ  غَنْ  ال

ْ
 ةْنّ  ال

بّي غَنْ  سِيَيْدٍ 
َ
  غَنْهِ  اللِّ  رَضّيَ  ذَرٍّ  أ

َ
ى انْخَىَحْجِ  كَال

َ
ى النَبّيّّ  إّل

َ
يْهّ  اللِّ  صَل

َ
مَ  عَل

َ
  وَسَل

َ
 كَال

ذّي
َ
وْ  ةّيَدّهّ  نَفْسّي  وَال

َ
ذّي أ

َ
ا وَال

َ
هَ  ل

َ
وْ  غَيْدِهِ  إّل

َ
مَا أ

َ
فَ  ك

َ
ينِ  رَجِلٍ  مّنْ  مَا حَل

ِ
هِ  حَك

َ
  ل

ٌ
 إّةّل

وْ 
َ
وْ  ةَلَرٌ  أ

َ
ا غَنَمٌ  أ

َ
ي ل ا ذَلَىَا يِؤَدّّ

َ
يَ  إّل تّ

ِ
لّيَامَثّ  يَيْمَ  ةّىَا أ

ْ
غْظَمَ  ال

َ
ينِ  مَا أ

ِ
سْمَنَهِ  حَك

َ
 وَأ

خْفَافّىَا حَعَؤِهِ 
َ
مَا ةّلِرِونّىَا وَحَنْعَرِهِ  ةّأ

َ
ل
ِ
خْرَاوَا جَازَتْ  ك

ِ
يْهّ  رِدَتْ  أ

َ
اوَا عَل

َ
ول

ِ
 ذَتَى أ

يْدٌ  رَوَاهِ  النَاسّ  ةَيْنَ  يِلْضَى
َ
بّي غَنْ  ةِك

َ
بّي غَنْ  صَالّدٍ  أ

َ
 النَبّيّّ  غَنْ  غَنْهِ  اللِّ  رَضّيَ  وِرَيْرَةَ  أ

ى
َ
يْهّ  اللِّ  صَل

َ
مَ  عَل

َ
.وَسَل

 74 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah 

menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al 

A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar radliallahu 'anhu 

berkata,: "Aku sampai didekat Nabi saw. ketika Beliau sedang 

bersumpah: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya atau demi 
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Muhammadiyah Jafar, Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji, h. 46. 
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Abi> Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz, I, h. 125. 
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Dzat yang tidak ada ilah selain Dia, atau sebagaimana Beliau 

bersumpah, tidak ada seorangpun yang memiliki unta atau sapi atau 

kambing lalu dia tidak mengeluarkan haqnya (zakat) melainkan hewan-

hewan itu akan didatangkan kepadanya pada hari kiamat dalam rupa 

yang paling besar dan paling gemuk lalu hewan itu akan menginjak-

injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya. 

Setiap kali hewan lain itu selesai maka hewan yang pertama akan 

kembali melakukan seperti itu hingga datang keputusan untuk 

manusia". Dan diriwayatkan pula oleh Bukair dari Abu Shalih dari Abu 

Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. 

Hewan ternak selain yang disebutkan dalam Hadis Rasulullah di atas, 

tidak disepakati ulama tentang wajibnya dizakati. Syarat-syarat diwajibkannya 

hewan ternak ialah: 

1. Adanya ternak. 

2. Digembalakannya di rumput lepas. 

3. Cukup setahun. 

4. Dimiliki secara sempurna. dan 

5. Cukup nis}habnya (batas minimum jumlahnya).
75

 

Nis}hab ternak yang dimaksudkan di atas adalah cukup se-nis}hab tiap-

tiap ternak yang dizakati dan terhitung dimiliki selama satu tahun. Se-nis}hab 

unta adalah 5 ekor, se-nis}hab sapi adalah 30 ekor, sedangkan se-nis}hab bagi 

kambing, domba atau biri-biri adalah 40 ekor. Hal ini sesuai dengan Hadis 

Rasulullah saw. dari  Anas, ketika diutus oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq, 

sebagai `amil di Bahrain.  Ia diberikan surat, yang isinya antara lain sebagai 

berikut:   
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Al-Ghazali, Rahasia Puasa dan Zakat (Cet.V; Bandung: Karisma, 1994), h. 50. 
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 حَدَثَجّي ثِمَامَثِ ةْنِ حَدَثَنَ 
َ

بّي كَال
َ
 حَدَثَجّي أ

َ
نْصُارّيُّ كَال

َ
أ

ْ
مِثَجَى ال

ْ
ا مِحَمَدِ ةْنِ غَتْدّ اللّّ ةْنّ ال

سًا حَدَثَهِ 
َ
ن
َ
نَ أ

َ
صٍ أ

َ
ن
َ
مَا  غَتْدّ اللّّ ةْنّ أ

َ
كّخَابَ ل

ْ
هِ وَذَا ال

َ
تَبَ ل

َ
رٍ رَضّيَ اللِّ غَنْهِ ك

ْ
ةَا ةَك

َ
نَ أ

َ
أ

تّي فَرَضَ وَحَىَ 
َ
بَرْرَيْنّ بّسْمّ اللّّ الرَحْدَنّ الرَذّيمّ وَذّهّ فَرّيضَثِ الصَدَكَثّ ال

ْ
ى ال

َ
هِ إّل

هِ فَمَنْ 
َ
مَرَ اللِّ ةّىَا رَسِيل

َ
تّي أ

َ
مِسْلّمّينَ وَال

ْ
ى ال

َ
مَ عَل

َ
يْهّ وَسَل

َ
ى اللِّ عَل

َ
 اللّّ صَل

ِ
رَسِيل

مِسْلّمّينَ عَ 
ْ
ىَا مّنْ ال

َ
رْةَعٍ سِئّل

َ
ا يِػْطّ فّي أ

َ
 فَيْكَىَا فَل

َ
يِػْعّىَا وَمَنْ سِئّل

ْ
ى وَحْىّىَا فَل

َ
ل

غَجْ خَدْسًا وَغّشْرّينَ 
َ
ّ خَدْسٍ شَاةٌ إّذَا ةَل

ّ
ل

ِ
غَنَمّ مّنْ ك

ْ
إّةّلّ فَمَا دِونَىَا مّنْ ال

ْ
وَغّشْرّينَ مّنْ ال

نْثَى فَإّ 
ِ
اضٍ أ اثّينَ فَفّيىَا ةّجْجِ مَخَ

َ
ى خَدْسٍ وَثَل

َ
ى خَدْسٍ إّل

َ
اثّينَ إّل

َ
ا وَثَل غَجْ سّخًّ

َ
ذَا ةَل

ينَ فَفّيىَا ذّلَثٌ ظَرِوكَثِ  ى سّخّّ
َ
رْةَػّينَ إّل

َ
ا وَأ غَجْ سّخًّ

َ
نْثَى فَإّذَا ةَل

ِ
تِينٍ أ

َ
رْةَػّينَ فَفّيىَا ةّجْجِ ل

َ
 وَأ

ى خَدْسٍ وَسَتْػّينَ فَفّيىَا جَ 
َ
ينَ إّل غَجْ وَاحّدَةً وَسّخّّ

َ
جَمَلّ فَإّذَا ةَل

ْ
غَجْ يَػْجّي ال

َ
ذَغَثٌ فَإّذَا ةَل

ى غّشْرّينَ 
َ
غَجْ إّحْدَى وَتّسْػّينَ إّل

َ
تِينٍ فَإّذَا ةَل

َ
ى تّسْػّينَ فَفّيىَا ةّجْخَا ل

َ
ا وَسَتْػّينَ إّل سّخًّ

رْةَ 
َ
ّ أ

ّ
ل

ِ
ى غّشْرّينَ وَمّائَثٍ فَفّي ك

َ
جَمَلّ فَإّذَا زَادَتْ عَل

ْ
ػّينَ وَمّائَثٍ فَفّيىَا ذّلَخَانّ ظَرِوكَخَا ال

حْسَ فّيىَا 
َ
إّةّلّ فَل

ْ
رْةَعٌ مّنْ ال

َ
ا أ

َ
نْ مَػَهِ إّل

ِ
مْ يَك

َ
ّ خَدْسّينَ ذّلَثٌ وَمَنْ ل

ّ
ل

ِ
تِينٍ وَفّي ك

َ
ةّجْجِ ل

غَنَمّ فّي 
ْ
إّةّلّ فَفّيىَا شَاةٌ وَفّي صَدَكَثّ ال

ْ
غَجْ خَدْسًا مّنْ ال

َ
ىَا فَإّذَا ةَل نْ يَشَاءَ رَةُّ

َ
ا أ

َ
صَدَكَثٌ إّل

ى سَائّمَخّىَ 
َ
ى غّشْرّينَ وَمّائَثٍ إّل

َ
ى غّشْرّينَ وَمّائَثٍ شَاةٌ فَإّذَا زَادَتْ عَل

َ
رْةَػّينَ إّل

َ
انَجْ أ

َ
ا إّذَا ك

اثِ شّيَاهٍ فَإّذَا زَادَتْ 
َ

اثّ مّائَثٍ فَفّيىَا ثَل
َ

ى ثَل
َ
ى مّائَخَيْنّ إّل

َ
مّائَخَيْنّ شَاحَانّ فَإّذَا زَادَتْ عَل

 
ِ
اثّ مّائَثٍ فَفّي ك

َ
ى ثَل

َ
رْةَػّينَ شَاةً عَل

َ
انَجْ سَائّمَثِ الرَجِلّ نَاكّصَثً مّنْ أ

َ
ّ مّائَثٍ شَاةٌ فَإّذَا ك

ّ
ل
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ا 
َ
نْ إّل

ِ
مْ حَك

َ
ػِشْرّ فَإّنْ ل

ْ
كَثّ رِةْعِ ال ىَا وَفّي الرّّ نْ يَشَاءَ رَةُّ

َ
ا أ

َ
حْسَ فّيىَا صَدَكَثٌ إّل

َ
وَاحّدَةً فَل

حْسَ فّيىَا شَيْءٌ إّ 
َ
ىَاتّسْػّينَ وَمّائَثً فَل نْ يَشَاءَ رَةُّ

َ
ا أ

َ
 76 .ل

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al 

Mutsanna Al Anshariy berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dia 

berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumamah bin 'Abdullah bin 

Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 

'anhu telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturan zakat) ketika dia 

mengutusnya ke negeri Bahrain: Bismillahir rahmaanir rahiim. Inilah 

kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah saw. terhadap 

kaum Muslimin dan seperti yang diperintahklan oleh Allah dan rasulNya 

tentangnya, maka barang siapa dari kaum Muslimin diminta tentang zakat 

sesuai ketentuan maka berikanlah dan bila diminta melebihi ketentuan 

maka jangan memberinya, yaitu (dalam ketentuan zakat unta) pada setiap 

dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya dengan 

kambing. Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila 

mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor unta maka zakatnya 

satu ekor bintu makhadh betina. Bila mencapai tiga puluh enam hingga 

empat puluh lima ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina, jika 

mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya 

satu ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah 

mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor unta maka 

zakatnya satu ekor jadza'ah. Jika telah mencapai tujuh puluh enam hingga 

sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika telah 

mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka 

zakatnya dua ekor hiqqah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah 

lebih dari seratus dua puluh maka ketentuannya adalah pada setiap 

kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor bintu labun dan setiap 

kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor hiqqah. Dan barang siapa 

yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada 

kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan 

zakatnya karena hanya pada setiap lima ekor unta baru ada zakatnya yaitu 

seekor kambing. Dan untuk zakat kambing yang digembalakan bukan 

dipelihara di kandang, ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah 

empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka zakatnya adalah satu 

ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus ekor 

maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga 
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ratus ekor maka zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus 

ekor, maka pada setiap kelipatan seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. 

Dan bila seorang pengembala memiliki kurang satu ekor saja dari empat 

puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila 

pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) 

maka ketentuannya seperempat puluh bila (telah mencapai dua ratus 

dirham) dan bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan 

puluh maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau 

mengeluarkannya". 

 

2. Zakat Emas dan Perak 

Emas dan perak adalah dua logam mulia di masa lalu yang wajib 

dikeluarkan zakatnya jika dimiliki selama satu tahun dan cukup se-nis}hab. Hal 

ini ditunjuk oleh firman Allah dalam QS al-Taubah/9:34 sebagai berikut: 

                          

                      

                   

Terjemahnya:  

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 

menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, 

(bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
77

 

Secara tekstual ayat di atas, tidak menunjuk kepada emas dan perak yang 

dijadikan perhiasan, meskipun terdapat beberapa pendapat dalam masalah ini, 

yaitu: Pendapat imam-imam mazhab, seperti Abu Hanifah, bahwa emas dan 

perak yang terurai, belum ditempa, pakaian emas dan perak, bejana emas dan 

perak, semuanya dikenakan zakat. Namun Imam Malik, berpendapat bahwa jika 

pakaian itu milik perempuan atau kepunyaan laki-laki yang disediakan untuk 

                                                             
77

Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah, h. 192. 



 

 

 

70 

 

wanita, maka tak ada zakatnya. Sedangkan Imam Syafi’i, menganggap bahwa 

pakaian emas dan perak tidak ada zakatnya. Pendapat ulama-ulama dari tabi>in, 

seperti Mujahid, Atha', Jabir bin Zaid, Maimun bin Marham, Abdullah bin 

Syidad, Sa`id bin Jubair, Abu  Dzar al-Hamdani, Ibnu Sirin, dan al-Hasan, 

mewajibkan zakat pada pakaian emas dan perak.  Pendapat para sahabat, seperti 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, bahwa Umar ra. mengirim surat kepada 

Abu Musa al-Asyari, yang isinya berbunyi: Suruhlah para perempuan Islam 

untuk menzakatkan pakaian-pakaian emas dan peraknya. Demikian pula Ibnu 

Mas̀ud, ketika ditanya oleh seorang wanita tentang pakaian emas yang 

dimilikinya, maka Ibnu Mas}ud menjawab: "apabila sampai 200 dirham, wajiblah 

zakat padanya.
78

   

Adapun nis}hab emas dan perak, dijelaskan oleh Rasulullah  saw. dalam 

hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari Ali bin Abi Thalib, 

bahwa Rasulullah saw.
79

Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah sampai 

setahun, maka zakatnya 5 dirham. Dan tiada wajib zakat atasmu pada emas 

hingga engkau memiliki 20 dinar, dan telah cukup setahun lamanya, maka 

zakatnya 1/2 dinar, sedang lebihnya diperhitungkan seperti itu juga. Dirham dan 

dinar yang dimaksudkan hadis di atas ialah suatu mata uang perak dan emas, 

yang merupakan standar zakat emas dan perak dalam syariat Islam. Pengertian 

dinar ini, disebut juga dengan mitsqal. Jadi, 20 dinar sama dengan 20 mitsqal. 

Istilah mitsqal inilah yang sering dijumpai dalam kitab-kitab fikih mengenai 

zakat emas. 
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Menurut Sulaiman Rasyid, nis}hab emas adalah 20 dinar, sama dengan 20 

mitsqal, atau lebih kurang 121/8 poundsterling. Beratnya 96 gram, maka 

zakatnya 1/40 = 2 1/2 %, atau 1/2 mitsqal, atau lebih kurang 0,303 

poundsterling = 2,34 gram emas. Menurut A. Hassan, 1 dinar, 4 1/2 gram; 20 

dinar = 90 gram = 9 rupiah; zakatnya 2  1/2 gram. Sedang menurut Mahmud 

Yunus, bahwa 1 mitsqal = 4 gram, 20 mitskal = 20x4 gram = 80 gram, maka 

zakatnya 1/40 x 80 = 2 gram.
80

  

Nis}hab  zakat perak yang dijelaskan dalam hadis di atas adalah 200 

dirham dan zakatnya 5 dirham. Menurut A. Hassan, 1 dirham = 3 gram, maka 

200 dirham = 600 gram = 60 rupiah (golden Belanda dahulu), dan zakatnya 

adalah 5 dirham = 15 gram perak.  Sedangkang menurut Mahmud Yunus, 1 

dirham = 2,8 gram.  Jadi 200 x 2,8 gram = 560 gram = Rp 56 (golden Belanda), 

zakatnya ialah: 2 1/2 %= 1/40 x 560 gram 14 gram perak.
81

  Dengan demikian, 

maka jelaslah bahwa 80 gram emas, zakatnya 2 gram, dan 560 gram perak, 

zakatnya 14 gram, dan selebihnya itu semuanya diperhitungkan sesuai dengan 

cara perhitungan yang telah ditetapkan dalam syarìat Islam. 

3. Zakat Perdagangan 

Menurut al-Ghazali, zakat perdagangan sama nis}hab nya seperti zakat 

emas dan perak, sedang haulnya dihitung sejak dimilikinya uang untuk membeli 

barang yang diperdagangkan, dengan catatan uang tersebut telah mencapai 

nis}hab . Tapi jika uang tersebut kurang dari nis}hab  atau ia membeli suatu 

barang dengan meniatkannya sebagai dagangan, maka haulnya dimulai sejak 
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waktu membeli, dan zakatnya dikeluarkan dengan jenis mata uang yang berlaku 

di tempat ia berdagang. Demikian pula harga barang dagangannya itu dinilai 

sesuai mata uang yang berlaku. Apabila ia meniatkan untuk melakukan 

perdagangan dengan uang tabungannya, maka haulnya itu dimulai sejak ia 

membeli barang dagangnya. Jika ia telah memutuskan untuk menghentikan 

perdagangan itu sebelum berlakunya masa haul, maka gugurlah kewajiban 

zakatnya tahun itu. Namun yang lebih utama, tetap mengeluarkan zakat dalam 

tahun yang berjalan itu. Semua laba dari perdagangan itu yang tercatat pada 

akhir haul, wajib dizakati pula mengikuti perhitungan haul atas modal 

kerjanya.
82

 

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa segala macam jenis barang 

dagangan yang halal baik jenis harta yang wajib dizakati maupun harta yang 

tidak wajib zakat, wajib dizakati jika telah memenuhi  syarat-syaratnya. Hal ini 

telah disepakati oleh jumhur ulama sahabat, tabìin dan para fugaha sesudah 

tabìin tentang wajibnya dizakati barang dagangan. Dalam hal tersebut, Allah 

swt. menegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 267: 
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Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu.
83

 

Olehnya itu, segala hasil yang diperoleh baik lewat usaha dagang 

maupun usaha lainnya yang baik-baik, wajib dikeluarkan zakatnya. Syarat-

syarat wajib zakat barang-barang dagang tersebut adalah: 

a. Adanya niat untuk bisnis dalam berbagai macam barang tersebut. 

b. Niat barang-barang yang diperdagangkan itu telah sampai batas nis}hab  pada 

akhir tahun dagangan itu. 

c. Nis}hab  yang menjadi patokan di dalam barang-barang adalah nis}hab  emas 

dan perak.
84

 

Adapun cara perhitungan zakat barang dagangan itu adalah: apabila 

perniagaan telah berjalan satu tahun, maka seluruh harta dagangan dinilai 

dengan uang yang beredar, dan kalau ternyata mencapai nis}hab  emas atau 

perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 % nya.  

4. Zakat Tambang dan Rikaz. 

Hasil tambang yang sering pula disebut ma>din ialah benda-benda yang 

telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi, seperti: emas, perak, tembaga, timah, 

intan, minyak, blerang dan sebagainya. Sedang arti rikaz menurut istilah jumhur 

ulama ialah barang-barang yang disimpan dalam tanah berupa emas, perak dan 

sebagainya oleh orang-orang jahiliyah. Adapun nis}hab dan zakat keduanya 

adalah sebagai berikut: 
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a. Menurut Imam Malik, Imam Syafìi dan Imam Ahmad, nis}hab mādin sama 

dengan nis}hab  emas dan perak sesudah  dibersihkan kotorannya masing-

masing. Hanya ma`adin ini tidak disyaratkan haul (cukup setahun), melainkan 

jika sampai senis}hab , disaat itu pula wajib  dikeluarkan zakatnya 1/40 (2 1/2 

%). 

b. Menurut Imam Abu Hanifah dan al-Hadawiyah, mādin dan rikaz itu sama 

pengertiannya dan zakatnyapun sama, sedangkan penyalurannya bukan pada 

delapan ashnaf, tetapi pada mereka yang menerima fai(ghanimah); 

c. Menurut Jumhur, ma>din itu berbeda dengan rikaz, baik dalam  pengertiannya 

maupun nis}hab zakatnya. Penyalurannya sama dengan zakat, dan bukan 

kepada yang menerima khumus dari ghanimah. Apabila rikaz itu ditemukan 

pada tanah yang bebas, ia menjadi hak milik orang yang menemukannya. 

Akan tetapi, jika ditemukan pada tanah yang ada pemiliknya, maka diadakan 

penyelidikan atas siapa yang pertama kali mengolah tanah itu, maka dialah 

pemiliknya. Jika tidak  ditemukan pemiliknya, maka sahlah jadi milik orang 

yang menemukannya itu.
85

 

Apabila diperhatikan keterangan di atas, maka diketahui bahwa waktu 

pengeluaran zakat rikaz yang tidak menunggu satu tahun itu adalah wajar, 

sebab cara pemilikannya adalah tanpa biaya dan tenaga yang berarti, 

sebagaimana halnya dengan harta atau barang-barang lainnya yang 

membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit. 
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5. Zakat Pertanian (Hasil Tanaman dan Buah-buahan) 

Dasar hukum atas diwajibkanya zakat atas hasil tambang 

sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2:267: 

                         

                      

               

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
86

 

Mesikipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada 

barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang 

makna barang tambang (ma’din) dan barang temuan (rikaz), atau harta 

simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan 

zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. 

Menurut Hanafiyah bahwasanya barang tambang (ma’din) adalah barang 

temuan (rikaz)  itu sendiri, sedangkan menurut jumhur ulama keduanya 

berbeda. Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang 

terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Sedangkan ma’din adalah 
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segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. dalam  perut bumi, baik padat 

maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi dan sulfur.
87

  

Mengenai nis}hab tanaman dan buah-buahan, dijelaskan oleh sebagai 

berikut: Hasil tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen karena telah 

matang dan baik, berarti telah tiba waktunya untuk diperhitungkan zakatnya. 

Misalnya padi telah menjadi gabah atau beras, jagung sudah dibuang kulitnya 

dan telah dilepaskan tongkolnya. Demikian juga buah-buahan, seperti buah 

kurma telah masak, dan buah anggur telah kering. Adapun standar nis}hab 

padi atau gabah, adalah sebagai berikut : 

a. 10 wasaq (ausaq) = 600 gantang fitrah; 

b. 1 gantang fitrah = 4 cupak Arab; 

c. 1 cupak Arab = 5/6 liter; 

d. 1 gantang fitrah = 4x5/6 liter = 3 1/3 liter.  

Dengan demikian, zakat hasil pertanian (buah-buahan dan tanaman-

tanaman) wajib jika telah nyata matangnya dan jika hasil kurma itu cukup 

nis}hab-nya tidak diusahakan oleh  manusia, maka zakatnya 10 %, tetapi  jika 

dibutuhkan tenaga dan alat atau biasa dari manusia, maka zakatnya 5 %. 

 5. Zakat Fitrah 

Dalam memberikan definisi mengenai zakat fitrah di sana terdapat 

dua kata yaitu, zakat dan fitrah. Zakat secara bahasa ialah  berkah, tumbuh 

berkembang, suci bersih, baik dan terpuji.
88

 Sedangkan fitrah sendiri ialah 
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kejadian asli, perangai dan membuka puasa.
89

 Sedangkan secara etimologi 

terdapat banyak pendapat ulama di antaranya, Menurut Yusuf Qardawi, 

zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya berbuka pada bulan 

Ramadan.
90

 

Sedangkan menurut Ahmad Shar Bashi, zakat fitrah adalah zakat 

yang dikeluarkan oleh orang Islam di akhir bulan Ramadan.
91

  Ibnu Qutaibah 

memberikan penjelasan juga mengenai zakat fitrah ini yaitu, zakat jiwa yang 

diambil dari lafal fitrah yang berarti asal kejadian.
92

 Selanjutnya zakat fitrah 

juga dapat di sebut zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkanya adalah 

futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut zakat 

badan karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqih 

(fuqaha), zakat fitrah adalah zakat diri yang di wajibkan atas setiap individu 

muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan dari 

pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa  zakat fitrah adalah zakat 

yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dengan tujuan untuk penyucian jiwa 

dari perkataan kotor dan perilaku keji pada saat melaksanakan ibadah puasa. 

Zakat fitrah mempunyai beberapa penyebutan di antaranya : 

a. Zakat ru’u>s (pokok) dikarenakan diwajibkan atas semua orang Islam 

tidak pandang ia masih kecil, laki-laki atau perempuan.
93
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b.  Zakat fit}rah, dikarenakan  sebagaimana redaksi Hadis riwayat 

Bukha>ri di atas.
94

 

Zakat fitrah, yaitu penyucian sebagaimana ketika manusia baru 

diciptakan sebab, zakat ini untuk penyucian badan.
95

 Adapun beberapa 

pembagian zakat fitrah sebagai berikut : 

1. Dasar  Zakat Fitrah  

Adapun landasan diwajibkannya zakat fitrah ini ialah sebagaimana 

tertulis dalam al-Qur’a>n Firman Allah dalam QS al-A‘la/87:14-15: 

                  

Terjemahnya : 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan 

beriman), Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
96

 

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah diturunkan berkenaan 

dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan salat ‘I>d. Diambil dari 

pengertian ayat ini, bahwa zakat fitrah adalah salah satu perintah agama dan 

pekerjaan yang menguntungkan dan mendapat kemenangan.
97

 Begitu juga 

menurut Sa‘id Ibn Musayyab, ‘Umar bin Khat}a>b dan ‘Umar bin Abd al-Aziz 

mengatakan,  Zakat yang dimaksud ayat ini adalah zakat fitrah‛.
98

 Rasulullah 

Saw. bersabda: Dari Ibnu Umar ra. Beliau berkata ‚Rasulullah mewajibkan 
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zakat fitrah satu s}a>’ dari kurma atau satu s}a>’ gandum atas budak dan orang 

merdeka baik laki-laki dan perempuan, masih kecil ataupun sudah dewasa 

dari segenap orang muslim, dan diperintahkan untuk menunaikannya sebelum 

manusia keluar untuk salat (‘I}d).
99

 

Adapun makna dari lafaz farad}a  di sini menurut ulama salaf dan 

Khalaf adalah seperti kata alzama atau awjaba yang berarti wajib, begitupun  

juga menurut Abu Aliyah, ‘Ata’ dan Ibnu Sirin yang berarti maz|hab imam 

Malik, Syafi’i dan Ahmad.
100

  

2. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah  

Adapun syarat wajib zakat fitrah ialah : 

a. Islam.  

b. Adanya kelebihan dari makanannya dan dari makanan orang yang wajib 

nafkah baginya pada hari raya dan kelebihan dari rumahnya, perabot 

rumah tangganya dan kebutuhan pokoknya.  

c. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. 

Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang 

kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah 

istrinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam Hadi>s|} 

dengan zakat fitrah di atas ialah berbuka pada bulan Ramadan. Dan yang 
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dinamakan berbuka di bulan Ramadan ialah malam hari raya. Jadi, 

malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.
101

 

Islam di sini menjadi patokan diwajibkannya zakat fitrah, tidak  

memandang apakah ia seorang budak atau merdeka begitu juga tidak 

memandang apakah ia kaya atau miskin dan pendapat ini dipegang oleh 

Imam yang tiga dan jumhu>r ulama.
102

  

3. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah  

a. Waktu mubah}, dari waktu pengeluaran zakat pada awal bulan Ramadan 

sampai hari terakhir bulan Ramadan.  

b. Waktu wuju>b, yaitu waktu wajib mengeluarkan zakat mulai terbenamnya 

matahari akhir Ramadan sampai terbitnya fajar.  

c. Waktu fad}ilah, yaitu waktu yang utama mengeluarkan zakat, dibayar 

sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya sampai pelaksanaan 

salat hari raya.  

d. Waktu kara>hah, yaitu waktu yang dimakruhkan yaitu sesudah salat’ i>d 

sampai terbenamnya matahari pada hari raya karena ada suatu udzur. 

e. Waktu tah}ri>m, yaitu waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat 

sesudah terbenamnya matahari pada hari raya.
103
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C. Pengelolaan Zakat dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat 

Setiap muslim telah mengakui bahwa zakat adalah  kewajiban dalam 

Islam untuk ditunaikan dan merupakan salah satu penyangga tegaknya agama 

Allah swt.
104

  Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, 

zakat telah diperintahkan dan diwajibkan pada tahun kedua di Madinah. Namun, 

ada juga yang terdapat pendapat bahwa perintah zakat nanti diwajibkan 

bersamaan dengan diwajibkannya shalat ketika Nabi masih berada di Makkah.
105

 

Menurut bahasa zakat berarti tumbuh dan tambah. Kata zakat juga digunakan 

untuk ungkapan suci, pujian, berkah, dan keshalehan.
106

 Menurut sa>ikh 

Taqiyudin Lafaz  zakat menurut bahasa berarti tumbuh. Dalam buku al-Mugh}ni, 

Ibnu Qudamah Abu> Muhammad bin Abu> Qutaibah menjelaskan bahwa kata 

zakat berasal dari kata zakah (bersih), zakat juga berasal dari kata nama> 

(tumbuh dan berkembang) serta zia>dah yang berarti pengembangan harta.
107

 

Secara terminologis kata zakat berarti suatu hak yang wajib diambil 

dari harta yang telah mencapai takaran atau nis}hab yang bertujuan untuk 

disalurkan kepada kelompok tertentu atau mus}tahiq. Mus}tahiq adalah mereka 

atau golongan yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang telah 

ditentukan oleh Allah swt. Sebagaimana dalam QS at-Tau>bah/9:103: 
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Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka.
108

 

Menurut pendapat kalangan mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan 

sebagian harta yang telah mencapai nis}hab atau batas jumlah yang telah 

ditentukan sehingga menimbulkan kewajiban zakat kepada orang-orang yang 

berhak menerimanya. Dengan ketentuan bahwa kepemilikan harta itu 

sepenuhnya milik musakki  dan telah  mencapai hawl (setahun), harta itu tidak 

termasuk barang tambang dan bukan juga hasil pertanian.
109

  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa zakat adalah harta seorang muslim yang telah mencapai 

nis}hab nya maka zakatnya wajib dikeluarkan dan disalurkan kepada mus}tahiq 

berdsarkan pada perintah Allah swt. Al-Qur’a>n telah menjelaskan bahwa harta 

orang-orang yang termasuk kriterium kaya terdapat bagian atau hak orang 

miskin atau mus}tahiq. 

Sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi 

pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan 

dalam sasaran zakat disebut dengan mus}tahiq. Mus}tahiq, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh al-Qur’a>n surat al-Taubah/9:60 terdiri dari delapan ashnaf (orang 

yang berhak menerima zakat) yaitu: pertama, fakir. Fakir adalah orang yang 
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penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan 

kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta 

dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumhur ulama fikih, atau yang 

mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat menurut pendapat mazhab 

Hanafi. Kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin. Ada pula pendapat yang 

mengatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat ini tidak mempengaruhi karena 

kedua-duanya, baik yang fakir dan yang miskin sama-sama berhak menerima 

zakat. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama 

setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang 

akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan 

pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebih-Iebihan atau terlalu 

irit. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, (bila telah 

memenuhi syarat membutuhkan yaitu tidak mempunyai pemasukan atau harta, 

tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya adalah; anak yatim, 

anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, 

orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para penganguran, tahanan, orang-

orang yang kehilangan keluarga dan tawanan. 

Kedua, miskin. miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang 

tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang 

berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki 

harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi 

kebutuhannya. Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak 

memiliki sesuatu. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih 

buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, 
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keadaan mereka lebih baik dari orang fakir. Bagi mereka berlaku hukum yang 

berkenaan dengan mereka yang berhakmenerima zakat. 

Ketiga, Amil zakat.Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua 

pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, 

penyimpanan, penjagaan pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka 

diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi 

pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan 

membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti 

penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik 

harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahik, 

mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat. 

Lembaga lembaga dan panitia-panitia pengurus zakat yang ada pada zaman 

sekarang ini adalah bentuk kontemporer bagi lembaga yang berwenang 

mengurus zakat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu petugas 

(amil) yang bekerja di lembaga tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat 

pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) 

yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, 

antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat.  

Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang 

yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat diatas, seperti akuntansi, 

penyimpanan dan perawatan aset yang dimillki lembaga pengelola zakat dan 

lain-lain: (1) Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil 

yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian 
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tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka tidak bukan 

orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi 

itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%).  

Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran 

pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahiq lain; (2) 

Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik 

dalam bentuk uang atau pun barang; (3) Memperlengkapi gedung dan 

administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila 

tidak dapat diperoleh dari pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat 

diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus 

berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran 

zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat; (4) Instansi yang 

mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban 

melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunah Nabi saw. dalam melakukan 

tugas control terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan 

bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada tangannya dan bertanggung 

jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya; 

(5) Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, 

seperti penyantun dan ramah kepada parwajib zakat dan selalu mendoakan 

mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan 

zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera 

mungkin kepada para mustahiq. 

Keempat, muallaf. Pihak ini merupakan salah satu mustahiq yang 

delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum dinasakh. 
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Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (jumhur). 

Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka 

menerima zakat. Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat 

dari kuota ini adalah sebagai berikut: (1) Orang-orang yang dirayu untuk 

memeluk Islam: sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan 

masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam 

dan umat Islam; (2) Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. 

Oengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang 

berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia 

memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela 

kepentingan mereka. Atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuan demi 

memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum 

muslimin. Seperti membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam, 

jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap 

Islam dan kaum muslimin; (3) Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari 

satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi 

bani mereka meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan 

lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati 

mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang 

serasi dengan kehidupan baru mereka baik moril dan materil.  

Kelima, Riqab: Hamba Yang Disuruh Menebus Dirinya. Mengingat 

golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke 

golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih (jumhur). 
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Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para 

tentara muslim yang menjadi tawanan.  

Keenam, orang yang berutang. Orang berutang yang berhak menerima 

kuota zakat golongan ini ialah: (1) Orang yang berutang untuk kepentingan 

pribadi yang tidak bias dihindarkan dengan syarat-syarat santara lain: 1) Utang 

itu tidak timbul karena kemaksiatan. 2). Utang itu melilit pelakunya. 3). Si 

pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya. 4). Utang itu sudah 

jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada 

sipengutang; (2) Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti 

yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul 

biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang 

seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu 

melunasi utangnya; (3) Orang-orang yang berutang karena menjamin utang 

orang lain di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam 

kondisi kesulitan keuangan; (4) Orang yang berutang untuk pembayaran diat 

(denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya (aqilah) benar benar 

tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara. 

Ketujuh, mus}tahiq fisabilillah. Yang dimaksud dengan mus}tahiq fi 

sabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai 

dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan 

memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, 

berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang 

ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran 

yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak 
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terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini 

disalurkan kepada para mujahidin, dari sukarelawan serta pihak-pihak lain yang 

mengurusi aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan 

perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para 

mujahid dan dari. Termasuk dalam pengertian fisabilillah adalah hal-hal sebagai 

berikut: (1) Membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji 

Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam; (2) 

Membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu 

maupun jemaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai 

negara, menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan 

syariat Islam dari pemerintahan; (3) Membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang 

dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non-muslim 

yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai 

dengan tuntutan zaman. Seperti mesjid-mesjid yang didirikan di negeri non-

muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam; (4) Membiayai usaha-usaha 

serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikuasai oleh 

non-muslim yang sedang menghadapi rencana-rencana jahat pengikisan akidah 

mereka. 

Kedelapan, ibnu sabil, Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil): 

adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. 

Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Sedang 

dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di 

lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka 

ia dianggap sebagai fakir atau miskin; (2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan 
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dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk 

berbuat maksiat; (3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke 

negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai 

piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui 

keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada 

orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya 

berhak menerima zakat.  

Islam sangat memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak mampu 

menghasilkan dan memenuhi kebutuhan standar hidupnya, seperti kelompok-

kelompok masyarakat yang disebutkan di atas. Allah swt. dengan tegas 

menetapkan adanya hak dan kewajiban antar dua kelompok yaitu si kaya dan si 

miskin dalam pemerataan distribusi harta kekayaan,yaitu dengan mekanisme 

zakat.
110

  

Adanya perintah Allah swt. mengeluarkan zakat melalui ayat-ayat al-

Qur’a>n dan hadist-hadits Nabi Muhammad saw. merupakan cara pemindahan 

atau pemerataan kekayaan. Cara seperti ini dimaksudkan agar orang-orang kaya 

tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati bukan kewajiban 

dan fakir-miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya karena menerima 

pembagian zakat.
111

 

Zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi penanggulangan kemiskinan 

sangat penting, karena dalam pandangan Islam setiap individu harus secara 
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layak di tengah masyarakat sebagai manusia. Sehingga masyarakat tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh 

pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan kelaparan, tanpa pakaian, hidup 

menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan 

membina keluarga walaupun orang tersebut bukanlah orang muslim. Zakat 

bukan saja menjadi masalah individu, namun lebih dari itu zakat merupakan 

urusan bersama seluruh umat Islam.
112

 

Menurut Musthafa As-Siba'I, sebagaimana yang dikutip oleh 

Zainuddin, perundang-undangan jaminan sosial dalam Islam mencakup dua tema 

pokok, yaitu: golongan yang dijamin, dan sumber dana untuk jaminan sosial. 

Golongan masyarakat yang harus mendapat jaminan sosial terbagi dalam lima 

kategori: pertama, Wajib dipelihara dan diberi jaminan sosial,meliputi: (1) fakir 

miskin, orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang tua lanjut usia, ibnu sabil, 

anak gelandangan, dan tawanan perang; Kedua, Wajib mendapat bantuan, 

meliputi: orang yang berhutang (al gh}arimi>n), orang terhukum pidana karena 

perbuatan tidak disengaja yang diwajibkan membayar denda, dan orang yang 

kehabisan ongkos dalam perantauan; Ketiga, Berhak atas jaminan keselamatan 

sebagai tamu di suatu lingkungan masyarakat muslim. Islam menetapkan tamu 

wajib dilayani istimewa selama 3 hari dan selanjutnya sebagai sedekah; 

Keempat, Jaminan untuk sama-sama merasakan nikmat (musyarakah); Kelima, 

Jaminan untuk saling membantu keperluan hidup rumah tangga.
113
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Perintah Allah swt. menunaikan zakat akan memberikan jaminan 

keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang mengalami 

kekurangan sumber ekonomi. Penyaluran atau distribusi zakat yang telah 

terkumpul dapat dilakukan dalam empat bentuk, yaitu pertama, pendayagunaan 

zakat yang konsumtif tradisional, yang zakat langsung dibagikan kepada 

mustahiq untuk dimanfaatkan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan 

kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-haratau zakat harta yang 

diberikan kepada korban bencana alam. 

Kedua, zakat konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam 

bentuk lain, seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa, 

peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim. Ketiga, zakat produktif 

tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisaq 

berkembang biak, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit, alat 

pertukangan dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong 

orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi 

fakir-miskin. Keempat, zakat produktif kreatif, yaitu semua pendaya gunaan 

zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat 

mengembangkan usahanya.
114

  

Untuk meningkatkan daya guna zakat sehingga dapat menjamin 

keadilan sosial dan memberdayakan ekonomi umat Islam, maka lembaga amiI 

zakat harus memperhatikan beberapa hal, yaitu, pertama, pengelolaan zakat 

harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kepercayaan para muzakki atas dana zakat yang telah mereka 
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salurkan sampai kepada orang yang berhak menerimanya; Kedua, di zaman 

modern ini, sasaran mus}tahiq haruslah mendapat perhatian khusus bahwa dana 

zakat yang diberikan tidaklah sebagai gantungan hidup, akan tetapi sebagai 

modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha; Ketiga, dana zakat yang 

terhimpun harus dapat dijadikan sebagai dana abadi yang tidak habis karena 

dikonsumsi. Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang 

berkesinambungan dan berkelanjutan; Keempat, lembaga zakat harus memiliki 

sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari 

kelompok-kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di 

masyarakat.  

Diharapkan jika roda perekonomian di masyarakat berjalan, maka 

mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi angka 

kemiskinan di daerah tersebut; Kelima, lembaga zakat harus bisa membangun 

relasi dengan penerima zakat. Lembaga zakat ini berfungsi sebagai pembina dari 

para penerima zakat dalam mengembangkan dan menyalurkan hasil usaha. Hal 

inilah yang harus diperhatikan oleh lembaga zakat karena pada umumnya 

lembaga zakat hanya berhenti pada penyaluran dana zakat saja. Di samping itu, 

untuk mencapai sasaran perlu diperhatikan hal-hal yang dapat menghambat 

pendistribusian zakat. Lembaga-Iembaga zakat cenderung dan mencanangkan 

program masing-masing dan lemah membangun koordinasi dan sinergi antar 

satu lembaga dengan lembaga lajnnya. 
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D. Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat 

Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi 

zakat di bawah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ke rezim sentralisasi 

zakat di bawah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, Setelah RUU 

amandemen UU Nomor 38 Tahun 1999 disahkan menjadi undang-undang pada 

rapat paripurna DPR 27 Oktober 2011. Dengan memarjinalkan peran  LAZ, 

Disarankannya undang-undang ini dipandang masyarakat sipil sebagai langkah 

mundur bagi dunia zakat nasional. Analisis sosial ekonomi memperlihatkan 

bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini 

berpotensi besar mengalami kegagalan untuk menjalankan misi utamanya dalam 

mengoptimalkan potensi dana filantropi Islam yang signifikan dan perannya 

yang strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan umat. 

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 menjadi batu pondasi sejarah 

zakat Indonesia modern, berbasis desentralisasi dan kemitraan antara 

pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional. Undang-

undang Nomor Nomor 23 tahun 2011 secara drastis merubah rezim zakat 

nasional dengan sentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh 

pemerintah melalui BAZNAS  (Badan amil zakat nasional ) Yang melaksanakan 

seluruh aspek pada pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator (Pasal 7 

ayat 1 huruf a, c, dan d) Maupun fungsi operator (Pasal 7 ayat 1 huruf b). 

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengelolaan zakat yang 

kemudian menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999,  merupakan inisiatif 
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pemerintah yang diajukan kepada DPR  pada 24 Juni 1999, melalui Surat 

Presiden B.J. Habibie  Nomor R.31/PU/VI/1999. A. Malik Fajar yang saat itu 

sebagai  Menteri Agama mewakili pemerintah dihadapan Rapat Paripurna DPR 

tanggal 26 Juli 1999, menyatakan bahwa tujuan utama diusulkannya RUU 

tentang Pengelolaan Zakat ini untuk disahkan menjadi undang-undang adalah 

agar  pemerintah dapat memberikan pelayanan  yang lebih baik  bagi 

masyarakat dalam melaksanakan ibadah zakat sesuai dengan tuntunan agama. 

Lebih dari itu, melalui undang-undang ini diharapkan fungsi dan peran zakat 

dapat ditingkatkan sehingga berguna  bagi pengentasan kemiskinan di satu sisi, 

dan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi di sisi lain.
115

  

Dalam kerangka institusional Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, 

BAZNAS merupakan Satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam 

pengelolaan zakat nasional (Pasal 6 ) Yang didirikan dari tingkat pusat hingga 

kabupaten atau kota ( pasal 15) Dimana BAZNAS di setiap tingkatan dapat 

membentuk UPZ (Unit pengumpulan zakat ) Di setiap instansi pemerintahan 

hingga ke tingkat Kelurahan (Pasar 16). Dengan BAZNAS Sebagai pemegang 

tunggal kewenangan pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat 

dalam pengelolaan zakat nasional melalui lembaga amil zakat kini hanya 

merupakan aktivitas membantu BAZNAS (Pasal 17).
116
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Semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan itu bertujuan 

untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat. Seperti pada masa pra 

kemerdekaan,  zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi 

ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat 

resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan 

sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat 

di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama 

periode Presiden B.J. Habibie. 

Widyawati menilai bahwa Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 

merupakan produk pembaharuan hukum Islam dalam konteks Indonesia. 

Karenanya terdapat beberapa hal untuk dicatat. Pertama, dari aspek 

kelembagaan, undang ini telah memberikan landasan  yang pasti bagi 

pengelolaan zakat dengan organisasi yang mapan. Organisasi pengelolaan ini  

tentu jauh lebih baik dibandingkan di masa lalu. Disamping itu, pendayagunaan 

zakat umumnya hanya untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan dan 

bersifat konsumtif.
117

  

Dalam undang-undang ini, ada orientasi pada pendayagunaan produktif, 

tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan kaum dhu’afa. Kedua, dari aspek 

jenis harta  yang dizakati, undang-undang ini telah melampaui buku-buku  

standar yang selama ini menjadi rujukan, khususnya di pesantren, terutama dari 

mazhab Syafi’i. Dalam kitab-kitab ini, umumnya yang dibicarakan  berkaitan 

dengan  nishab zakat hewan ternak, emas dan perak, tumbuhan dan buah-
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buahan, barang dagangan, tambang, harta rikaz dan zakat fitrah. Dengan 

demikian, unsur-unsur baru dalam undang-undang ini merupakan produk ijtihad 

yang disesuaikan  kondisi masyarakat Indonesia saat ini, meskipun hal itu bukan 

sama sekali  baru dalam konteks pemikiran hukum secara umum. Ketiga, sejak 

lama kaum muslim Indonesia berharap dapat mendirikan bait al-ma>l, yang dapat 

menampung dana-dana filantropi Islam. Akan tetapi, keinginan itu terhenti  di 

tengah jalan. 

Dengan menjalankan fungsi ganda sebagai regulator (menyelenggarakan 

fungsi perencanaan pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dari 

aktivitas pengelolaan zakat nasional) Dan sekaligus sebagai operator 

(menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dari aktivitas pengelolaan zakat 

nasional), Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 memberi penguatan yang 

signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga 

yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional Pasal 6, Kegiatannya 

merupakan tugas pemerintah hingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN 

dan ditambah dengan hak Amil Pasal 30, Serta berhak membentuk organisasi 

pendukung yaitu BAZNAS provinsi dan kabupaten kota serta UPZ di setiap 

instansi pemerintah hingga tingkat Kelurahan Pasal 16. 

Ketika BAZNAS mendapat penguatan dari privilege yang besar, di sisi 

lain, operator bentukan masyarakat sipil, LAZ, mendapat perlakuan sebaliknya. 

Di bawah Undang-undang nomor 23 tahun 2011, eksistensi dan peran LAZ 

diturunkan menjadi hanya sekedar membantu BAZNAS pasal 17, Pendirinya 

diharuskan memenuhi persyaratan yang sangat ketat pasal 18, Yang wajib 

melapor secara berkala ke BAZNAS Pasal 19. Kegiatan LAZ karena bukan 
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merupakan bagian dari tugas pemerintah maka tidak mendapat pembiayaan dari 

APBN hanya dapat menggunakan hak amil saja pasal 32  

Di bawah Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, Kementerian Agama 

atau Kemenag Jalankan fungsi ganda yaitu sebagai otoritas tertinggi zakat yang 

menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BAZNAS (pasal 5 

ayat 3, pasal 7 ayat 3, dan pasal 29 ayat 4), Serta menjalankan sebagian fungsi 

regulator antara lain mendirikan BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten 

atau kota pasal 15 serta melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan, 

Bersama-sama dengan Gubernur dan Bupati Walikota, terhadap seluruh 

operator yaitu BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ pasal 34. 

Menurut Rahmawati Muin, untuk meningkatkan efektivas pengelolaan 

zakat ini, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011  tentang 

Pengelolaan Zakat yang diamandemen dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 

1999, Undang-undang ini memiliki beberapa perbaikan dan perubahan, yaitu: 

1. Koreksi terhadap pengertian dan definisi, misalnya cakupan mus}tahiq. 

2. Adanya sentralisasi pengelolaan zakat, dimana pemerintah berperan sebagai 

regulator dan pengelola yang disebut Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dan amil swasta difungsikan sebagai perpanjangan  tangan 

BAZNAS. 

3. Tata kelola zakat uang lebih detail.
118

 

Berikut pokok-pokok pikiran dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2011  tentang Pengelolaan Zakat: 
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Tabel. 2.1 

Pokok-pokok pikiran UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat 

 

Kandungan UU No. 23 Tahun 2011  

Asas Pengelolaan Zakat berasaskan syariat Islam, amanah, 

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan 

akunbilitas (Pasal 2) 

Tujuan  Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, serta manfaat zakat 

untuk kesejahteraan dan pengaggulangan kemiskinan (Pasal 3) 

Cakupan Dana 

Zakat 

Zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal, di mana zakat mal 

diambil dari muzaki perseorangan atau badan usaha (Pasal 4) 

Organisasi 

pengelola Zakat 

Nasional 

Pengelolaaan zakat nasiopnal dilakukan BAZNAS yang 

berkedudukan di ibukota Negara, lembaga pemerintah 

nonstructural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada 

presiden melalui Menteri Agama (Pasal 5). BAZNAS merupakan 

satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan tugas 

pengelolaaan zakat nasional (Pasal 6) 

Regulator dan 

Operator 

BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari 

kegiatan pengolaan zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian 

dan pendayagunaan zakat). BAZNAS melapor ke presiden melalui 

Mentri Agama dan DPR paling sedkit 2 tahun sekali (Pasal 7) 

Kelembagaan 

Regulator dan 

Operator 

BAZNAS terdiri dari 11 komisioner yaitu 8 orang unsur 

pemerintah (Pasal 8), masa kerja 5 tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk 1 kali masa jabatan (Pasal 9), diangkat di 

berhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama (Pasal 10), 

memenuhi persyaratan antara lain beragama islam, bukan anggota 

partai politik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan 

zakat (Pasal 11), dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Sekretariat (Pasal 14) 

Operatur 

Pendukung 

Untuk pelaksanaan pengelola zakat di tingkat daerah, di bentuk 

BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota oleh Menteri 

Agama atas usul gubernur/ bupati/ walikota dan setelah mendapat 

pertimbangan BAZNAS (Pasal 15). BAZNAS, BAZNAS provinsi 

BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ di instansi 

pemerintah, BUMN. BUMN, perusahaan swasta, perwakilan RI di 

luar negeri, kecamatan dan kelurahan/desa (Pasal 16). 

Operator 

Bentukan 

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengelolaan 

zakat, masyarakt dapat membentuk LAZ (Pasal 17). 
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Masyarakat 

Pendaftaran dan 

Perizinan 

Operasi 

Bentukan 

<Masyarakat 

Pembetukan LAZ wajib mendapat izin Menteri Agama, di mana 

izin diberikan apabila memenuhi syarat paling sedikit: terdaftar 

sebagai ormas Islam, berbadan hukum, mendapat rekomendasi 

BAZNAS, memiliki dewan pengawasan syariat, memiliki 

kemampuan teknis, administrative dan keuangan, bersifat nirlaba, 

memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dan bersedia 

diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Pasal 18). LAZ wajib 

melaporkan secara berkala pelaksanaan pengelolaan zakat yang 

telah diaudit ke BAZNAS (Pasal 19). 

Insentif Pajak Zakat yang dibayarkan BAZNAS/LAZ dikurangkan dari PKP 

(Pasal 22) 

Pendistribusian 

dan 

pendayagunaan 

Dana 

Zakat wajib didistribusikan sesuai syariat (Pasal 25) dan 

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan dan kewilayahan (Pasal 26). Zakat dapat 

didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar 

musthik telah terpenuhi (Pasal 27). 

Penghimpunan 

Dana Khusus 

Selain zakat, BAZNAS atau LAZ juga menerima infak/sedekah 

dan dana sosial keagamaan lainnya yang dicatat secara terpisah 

(Pasal 28). 

Pelaporan ke 

Otoritas 

Pengawas dan 

Self Regulation 

BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan ke 

BAZNAS provinsi, BAZNAS provinsi dan LAZ menyampaikan 

laporan ke BAZNAS, BAZNAS menyampaikan laporan ke 

Menteri Agama dan mempublikasikannya di media cetak atau 

elektronik (Pasal 29). 

Pembiayaan BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil (Pasal 30). BAZNAS 

provinsi dan kabupaten/kota dibiayai APBD, hak amil, dan APBN 

(Pasal 31). LAZ dibiayai hak amil (Pasal 32). 

Sanksi 

Administrasi 

BAZNAS atau LAZ yang lalai dikenakan sanksi administrasi 

berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, 

da/atau pencabutan izin (Pasal 36). 

Ketentuan 

Pidana 

Pihak yang mendistribusikan zakat tidak sesuai syariat Islam, 

dipidanakan penjara maks. 5 tahun dan/atau denda Rp500 juta 

(Pasal 39). Pihak yang menyalahgunakan dana kelolanya dipidana 

penjara maks. 5 tahun dam/atau denda Rp500 juta (Pasal 40). 

Pihak yang mengelola zakat tanpa izin pejabat berwenang 

dipidana maks. 1 tahun dan/atau denda Rp50 juta (Pasal 41). 

Ketentuan 

Peralihan 

LAZ yang telah dikukuhkan wajib menyesuaikan diri paling 

lambat 5 tahun (Pasal 43). 
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Sedangkan menurut Rahmawati Muin, pokok-pokok pikiran UU No. 

23/2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut
119

: 

Tabel. 2.2 

Pokok-pokok pikiran UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat 

 

Kategori Kandungan 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

BAZNAS 

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan 

pengelolaan zakat yang berkedudukan di ibukota 

Negara. Lembaga pemerintah nonstruktural 

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada 

Presiden melalui Menteri (menteri yang dimaksud 

adalah menteri urusan agama (Pasal 1 dan Pasal 

2).  

BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan 

pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaaan 

zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat (pasal 3). 

Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi BAZNAS 

menyusun pedoman pengelolaan zakat yang 

menjadi acuan untuk BAZNAS provinsi, 

kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

(Pasal 4).   

Keanggotaan BAZNAS BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yang 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas 

usulan menteri (Pasal 5) dengan masa kerja 5 

tahun dan dapat dipilih lagi satu kali masa jabatan 

(Pasal 6). Syarat anggota BAZNAS: WNI, Islam, 

takwa dan berakhlaq mulia, usia minimal 40 

tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi 

anggota politik, memiliki kompetensi di bidang 

pengelolaan zakat dan tidak pernah dipidana 

dengan minimal kurungan 5 tahun. 

Anggota BAZNAS terdiri dari 8 orang dari unsur 

masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah 

(Pasal 8). Calon anggota BAZNAS dari unsur 

masyarakat dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk 

oleh menteri dengan sistem tim seleksi harus 
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memilih calon anggota sebanyak 2 kali jumlah 

yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada 

menteri (Pasal 9). Calon anggota dari unsur 

pemerintah berasal dari pejabat struktural eselon 1 

yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang 

ditunjuk oleh menteri bidang dalam negeri serta 

menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang keuangan kemudian 

disampaikan kepada menteri (Pasal 10). 

Kemudian, menteri mengusulkan calon anggota 

BAZNAS kepada Presiden, dan Presiden memilih 

8 orang dari unsur masyarakat kepada DPR untuk 

mendapatkan pertimbangan (Pasal 11). Setelah 

mendapatkan pertimbangan anggota BAZNAS 

dari unsur masyarakat, ditetapkan menjadi 

anggota BAZNAS bersamaan dengan penetapan 

dari 3 orang anggota dari unsur pemerintahan 

dengan Keputusan Presiden (Pasal 12). 

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: 

meninggal dunia, habis masa jabatan, 

mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas 

selama 3 bulan secara terus-menerus atau tidak 

memenuhi syarat lagi sebagai anggota.    

Organisasi dan Tata Kerja 

BAZNAS 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS, 

dibentuk unit pelaksana, yang bukan dari pegawai 

negeri sipil yang telah diatur dalam Peraturan 

Menteri (Pasal 31).  

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat 

daerah, dibentuk BAZNAS provinsi oleh menteri 

atas usulan Gubernur dan dipertimbangkan 

BAZNAS, dan bertanggungjawab kepada 

BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi (Pasal 

32), kemudian diangkat dan diberhentikan oleh 

Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari 

BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk 

oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan 

fungsi di bidang zakat pada kementerian atas 

usulan bupati/walikota setelah mendapat 

pertimbangan BAZNAS, dan bertanggunjawab 

terhadap BAZNAS provinsi dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota, kemudian diberhentikan 

oleh bupati/walikota setelah mendapat 
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pertimbangan dari BAZNAS (Pasal 39).  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

BAZNAS dapat membentuk Unit Pengelola Zakat 

(UPZ) sesuai dengan Peraturan Ketua BAZNAS 

(Pasal 46). 

Organisasi danTata Kerja 

Sekretariat BAZNAS 

BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu 

oleh sekretariat yang membawahi maksimal 4 

bagian jabatan fungsional (Pasal 47). Sekretariat 

BAZNAS bertugas memberi dukungan teknis dan 

administratif. Sekretariat BAZNAS dibina oleh 

dan bertanggung jawab kepada direktur jendral 

yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat 

pada menteri.   

Lingkup Kewenangan 

Pengumpulan Zakat 

BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan 

zakat melalui UPZ secara langsung. Pengumpulan 

melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk 

UPZ pada: lembaga Negara, kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian, BUMN, perusahaan 

swasta nasional atau asing, perwakilan RI diluar 

negeri, kantor-kantor perwakilan Negara/lembaga 

asing, dan masjid Negara dengan disaranai oleh 

BAZNAS Provinsi (Pasal 54). 

Persyaratan Organisasi, 

Mekanisme Perizinan, dan 

Pembentukan LAZ 

Untuk membantu BAZNAS, masyarakat dapat 

membentuk LAZ (Pasal 56) dengan mendapat izin 

dari menteri atau pejabat ditunjuk oleh menteri 

dengan syarat: terdaftar sebagai organisasi 

kemasyarakat Islam, yang mengelola bidang 

pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga 

berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari 

BAZNAS, memiliki pengawasan syariat, memiliki 

kemampuan teknis, administrative dan keuangan 

untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat 

nirlaba,memiliki program untuk 

memberdayagunakan zakat bagi kesejahteraan 

umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan 

secara berkala (Pasal 57). 

Izin pembentukan LAZ dilakukan dengan 

mengajukan permohonan tertulis, yang diajukan 

oleh pimpinan organisasi dengan melampirkan: 1) 

Anggaran Dasar; 2) Surat keterangan terdaftar 

sebagai organisasi kemasyarakatan dari 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 
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dalam negeri; 3) surat keputusan sebagai badan 

hukum dari kementerian yang menyelenggarakan 

urusan di bidang hukum dan HAM; 4) Surat 

rekomendasi dari BAZNAS; 5) Susunan dan 

pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat; 6) 

surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan 

keuangan secara berkala; 7) program 

pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat 

(Pasal 58). 

Pengajuan untuk pendirian LAZ dalam skala 

nasional diberikan kepada menteri; skala provinsi 

diberikan kepada direktur jendral menteri, dan 

dalam skala Kabupaten diberikan oleh kepala 

kantor wilayah Provinsi. 

Dalam komunitas atau wilayah tertentu belum 

terjangkau BAZNAS dan LAZ, maka kegiatan 

pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh 

perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat 

(alim ulama) atau pengurus/takmir 

masjid/mushala dengan memberitahukan secara 

tertulis kepada kepala kantor urusan agama 

kecamatan (Pasal 66).  

Pembiayaan BAZNAS dan 

Penggunaan Hak Amil 

Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada 

APBN dan hak amil. Besaran hak amil ditetapkan 

sesuai dengan aspek syariat Islam dengan 

mempertimbangkanaspek produktivitas, 

efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat 

dan telah dicantumkan dalam rencana kerja dan 

anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS 

dan disahkan oleh menteri (Pasal 67). 

Laporan Pertanggungjawaban 

BAZNAS dan LAZ 

BAZNAS kabupaten wajib menyampaikanlaporan 

pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial 

keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan 

bupati/walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun; 

untuk BAZNAS provinsi kepada BAZNAS dan 

Gubernur; sedangkan BAZNAS kepada Presiden 

melalui menteri dan DPR dengan perbedaan 

waktu yang minimal 1 tahun sekali (Pasal 72). 

Sedangkan LAZ kepada BAZNAS dan pemerintah 

daerah (PAsal 73). Semua laporan 

pertanggungjawaban harus diaudit syariah dan 

keuangan oleh kementerian dengan bantuan 
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akuntan public.  

Sanksi Administratif BAZNAS atau LAZ menerima sanksi apabila: 1) 

tidk memberikan bukti setoran zakat kepada 

setiap muzaki; 2) melakukan pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat tidak sesuai dengan syariat 

islam; 3) pengenaan sanksi administratif berupa 

penghentian sementara dari keanggotaan dan 

pencabutan izin diberikan oleh menteri (Pasal 82). 

Naiknya BJ. Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia sejak 

kemerdekaan RI tahun 1945, tidaklah melalui suatu proses pemilihan yang 

diselenggarakan di MPR, dimana oleh suatu keadaan dimana Soeharto dipaksa 

mundur oleh rakyat. Agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan nasional, 

maka ia dinobatkan sebagai presiden. 

Pergantian kepemimpinan negara itu telah melahirkan sejumlah tuntutan 

dari masyarakat. Tuntutan masyarakat dalam era ini adalah perlu segera 

diadakan reformasi dalam segala bidang kehidupan sosial,  politik, ekonomi dan 

birokrasi. Tuntutan reformasi sebagai akibat sistem politik dan birokrasi yang 

telah dijalankan selama rezim Orde Baru yang otoriter dan mengenyampingkan 

pertisipasi rakyat. Dalam era reformasi ini, euphoria demokrasi dan liberalisasi 

politik yang ditandai dengan meruahnya aspirasi yang disampaikan  secara 

terbuka setelah sekian lama dikungkung oleh otoritarianisme Orde Baru 

menemukan momennya. Oleh sebagian umat Islam era ini  dipandang sebagai 

era kesempatan emas untuk mewujudkan impian-impian dan keinginan-

keinginan yang belum sempat terwujudkan selama pemerintahan  Orde Baru.
120

 

                                                             
120

Mohammad Ikhsan dkk, Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru (Cet. II; Jakarta: Kompas, 

2002), h. 87-88.  
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Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, UU zakat 

semestinya mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga 

negara yang membayar zakat (muzaki), menjaga ketertiban umum dengan 

mencegah penyalahgunaan dana zakat memfasilitasi sektor filantropi Islam untuk 

perubahan sosial dan memberi insentif bagi perkembangan dunia zakat nasional. 

Namun Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Ini justru mematahkan praktik 

pengelolaan zakat yang baik oleh masyarakat sipil yang telah berjalan puluhan 

tahun sekaligus memarjinalkan partisipasi masyarakat sipil dalam 

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan. 

Marjinalisasi LAZ dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini 

sangat jelas dan eksplisit. Undang-undang mengamanatkan bahwa yang memiliki 

kewenangan atas pengelolaan zakat nasional hanya BAZNAS sedangkan pendiri 

oleh masyarakat hanya sekadar membantu BAZNAS. lebih jauh lagi Pendirian 

LAZ direstriksi Secara ketat, Dimana restriksi yang sangat krusial adalah 

keharusan LAZ didirikan atau merupakan bagian dari ormas Islam. LAZ Yang 

sekarang sudah dikukuhkan memang tetap diakui dalam undang-undang ini 

namun maksimal dalam 5 tahun mereka diharuskan sesuaikan diri dengan 

undang-undang baru, artinya harus mengikuti persyaratan pendirian baru jika 

ingin pengukuhannya tidak dicabut oleh menteri agama. pasal ini sangat 

potensial digunakan untuk melemahkan bahkan membunuh LAZ karena LAZ-

LAZ besar sangat saat ini bukan dan/atau tidak berafiliasi dengan ormas Islam. 

Hal ini secara jelas kontraproduktif dengan upaya peningkatan kinerja 

zakat nasional. kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih 

banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpulan, bukan 
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oleh sentralisasi kelembagaan oleh  pemerintah. Kinerja zakat nasional terbukti 

justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil yang kredibel. 

UU sangat baru ini juga tidak memberi kejelasan tentang tata kelola yang 

baik untuk dunia zakat Nasional. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 

menempatkan Kemenag sebagai otoritas tertinggi sekaligus menjalankan 

sebagian fungsi regulator, Khususnya fungsi pembinaan dan pengawasan, 

sedangkan BAZNAS fokus utamanya sebagai operator. namun di saat yang sama 

BAZNAS juga melakukan fungsi regulator, khususnya fungsi perencanaan 

pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dari aktivitas pengelolaan 

zakat nasional serta menerima laporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS 

kabupaten/kota dan LAZ. Dalam UU ini, Basna secara jelas mengalami conflict 

of interest: Berstatus sebagai operator, namun memiliki kewenangan regulator. 

kewenangan otoritatif yang dimiliki BAZNAS tidak akan efektif karena 

ketiadaan kredibilitas, karena BAZNAS merangkap sebagai operator. Fungsi 

regulasi yang dijalankan kemana pun akhirnya terlihat menjadi setengah hati dan 

karenanya diyakini tidak akan optimal. Kemenag akan sulit melakukan fungsi 

pembinaan dan pengawasan secara optimal karena BAZNAS provinsi, BAZNAS 

kabupaten/kota dan LAZ melakukan pelaporan ke BAZNAS bukan ke Kemenag. 

Mencermati dan memerhatikan materi Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana di uraikan di atas, terlihat bahwa 

Undang-undang ini lahir tidak lepas dari pertimbangan bahwa  negara menjamin 

kemerdekaan penduduk untuk beribadah menurut agamanya dan untuk membe 

rikan aturan hukum setingkat undang-undang bagi upaya pendayagunaan 

pengelolaan zakat. Hal ini terlihat dari nuansa formalistik kewajiban zakat  
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dalam undang-undang. Secara jelas dan terang Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2011 tentang Pengelolaan Zakat ini, telah mewajibkan kepada umat Islam 

Indonesia yang mampu secara ekonomi untuk menunaikan kewajiban zakatnya. 

Uraian di atas mengandung arti bahwa undang-undang ini telah 

melembagakan syari’at zakat sebagaimana yang difirmankan Allah di berbagai 

surat dalam al-Qur’a>n dan Hadits dalam bentuk Undang-undang di Indonesia. 

Kewajiban zakat telah diformalkan dalam undang-undang negara. Karenanya 

kewajiban untuk menunaikan zakat bagi umat Islam di Indonesia sejak 

disahkannya undang-undang ini  tidak semata-mata  berdasarkan  agama, akan 

tetapi juga berdasarkan undang-undang. Atas dasar itu, mereka yang tidak 

membayar zakat tidak saja melanggar kewajiban agama, melainkan juga 

melanggar aturan negara. 

Teori pemberlakuan hukum pada dasarnya tersusun dari: pertama, 

konstitusi negara yang dianut memungkinkan diberlakukannya hukum; kedua, 

pembentukan hukum atau undang-undang; ketiga, untuk melaksanakan hukum, 

perlu dibentuk institusi penegak hukum. Keterpaduan antara konstitusi, undang-

undang dan pelaksana undang-undang merupakan syarat terbentuknya 

pelaksanaan dan penegakkan syari’at Islam.
121

 

Dalam sosiologi hukum terdapat teori yang menyatakan bahwa hukum 

dapat dikelompokkan sebagai  hukum yang hidup di masyarakat apabila; 

pertama, berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan  pada kaidah 

yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum 
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Soerjono Soekanto dan Musthofa Abdullah Sosiologi Hukum dalam Masyaraka (Cet. I; 

Jakarta: PT Rajawali 1982), h. 13.  
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termasuk kaidah yang mati (dode regel); kedua, berlaku secara sosiologis 

(hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat 

menolaknya  (teori kekuasaan)
122

  atau hukum berlaku karena diterima  dan 

diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
123

 Apabila berlaku hanya secara 

sosiologis (dalam teori kekuasaan), hukum hanya akan menjadi alat untuk 

memaksa; dan ketiga, berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum 

sebagai nilai positif yang tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, 

hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (ius constituendum). 

Secara filosofis, hukum dan  peraturan perundang-undangan  adalah 

instrumen untuk mencapai cita-cita hidup masyarakat  yang tertib (fisik) dan 

tentram  (psikis).  Cita-cita yang bersifat filosofis itu,  hanya dapat dicapai 

dengan jalan taat hukum. Oleh karena itu, penyimpangan dan pelanggaran 

terhadap hukum merupakan deviasi dari cita-cita filosofis masyarakat Indonesia, 

dan bahkan masyarakat dunia. Cita-cita mulia itu mesti dibuktikan dalam 

bentuk nyata, empiris-sosiologis. Dengan demikian, hukum akan dapat 

                                                             
122

Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan adalah sebagai suatu kemampuan untuk 

mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Salah satu 

saluran kekuasaan adalah saluran politik, dimana penguasa dan pemerintah berusaha untuk menbuat 

peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk 

menaati peraturan yang telah dibuat oleh badan yang berwenang dan sah. Soerjono Soekanto,  

Sosiologi suatu Pengantar (Cet. II; Jakarta: PT Rajawali Pers, 1990), h. 300.  

123
Dalam teori ini, ada dua macam pengakuan, yaitu :1). Pengakuan de Facto; dan 2). 

Pengakuan de Jure. Pengakuan de facto, secara sederhana dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap 

suatu fakta. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan yang bersifat permanen. Pengakuan ini 

diberikan apabila  yang akan memberikan pengakuan itu sudah yakin betul bahwa suatu itu akan bisa 

bertahan. Oleh karena itu, biasanya suatu akan memberikan pengakuan de facto terlebih dahulu baru 

kemudian de jure. Sedangkan cara pemberian pengakuan dapat dilakukan dengan secara tegas 

(expressed recognition); dan secara diam-diam atau tersirat (implied recognition). Pengakuan secara 

tegas maksudnya, pengakuan itu diberikan secara tegas melalui suatu pernyataan resmi. Sedangkan 

pengakuan secara diam-diam atau tersirat maksudnya adalah bahwa adanya pengakuan itu dapat 

disimpulkan Da>ri tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara.  
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dikatakan hidup apabila diterima secara filosofis (dari segi cita-cita hidup 

tertinggi), sosiologis (dimengerti, diterima dan ditaati oleh masyarakat), dan 

secara yuridis (kekuasaan politik  memberi sanksi bagi yang melanggar hukum). 

Substansi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Zakat ditinjau dari segi pertimbangan sosiologisnya terlihat bahwa zakat 

diyakini memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dan mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pertimbangan sosiologis 

undang-undang ini dapat dinyatakan sebagai berikut: Pertama, negara menjamin 

kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya  masing-

masing; Kedua, penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam  Indonesia  

yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang 

potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Ketiga, zakat 

merupakan  pranata  keagamaan  untuk mewujudkan keadilan bagi  seluruh 

rakyat Indonesia dengan memperhatikan  masyarakat yang kurang mampu; 

Keempat, upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu ditingkatkan 

agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna  serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat di ungkapkan: pertama, memajukan kesejahteraan  umum 

merupakan salah satu tujuan nasional Republik Indonesia  yang diamanatkan   

dalam UU Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan  yang bersifat fisik 

material maupun mental spritual, antara lain melalui pembangunan di bidang 

agama yang dilakukan dengan berbagai upaya dengan menggali dan 
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memanfaatkan  dana  melalui zakat; kedua, zakat sebagai rukun Islam 

merupakan kewajiban setiap muslim  yang mampu untuk membayarnya dan 

diperuntukan bagi mereka  yang berhak menerimanya.  

Oleh karena itu, dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber 

dana potensial  yang dapat dimanfaatkan  untuk memajukan kesejahteraan 

umum bagi seluruh masyarakat; ketiga, agar dapat menjadi sumber dana  yang 

dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk 

mengentaskan kemiskinan  dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya  

pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab  yang dilakukan 

oleh pemerintah dan dibantu oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah 

berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada 

muzakki, mustahiq dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya 

Undang-undang Pengelolaan Zakat yang berasaskan pada syari’at Islam,  

amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabel; 

keempat, tujuan pengelolaan zakat adalah adalah untuk  mening katkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan 

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. 

Dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat  yang dimaksud  dengan asas amanah 

adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya. Asas kemanfaatan adalah 

pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya 

bagi mus}tahiq. Asas keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistri 

busiannya dilakukan secara adil. Asas kepastian hukum adalah dalam 
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pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mus}tahiq dan 

muzakki. Asas terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara 

hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan 

pendayagunaan zakat. Apa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah 

pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh 

masyarakat.
124

   

Asas dan tujuan pengelolaan  zakat menurut Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini  relevan dengan prinsip-prinsip al-

Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam yang menghendaki pentingnya 

penerapan syari’at Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, antara 

lain: Pertama, prinsip tauhid (QS al-Maidah/5:44-47); kedua, prinsip keadilan 

(QS al-Maidah/5:8); ketiga, prinsip kebebasan (al-hurriyah) (QS al-

Baqarah/2:256); keempat, prinsip persamaan (al-musawat) (QS al-

Hujura>t/49:13); kelima, prinsip amar ma’ruf nahi munkar (QS ali Imran/3:10); 

keenam, prinsip tolong-menolong (al-ta’awun) (QS al-Maidah/5:2); ketujuh, 

prinsip musyawarah (QS Asy-Syu>ra/42:38); dan kedelapan, prinsip toleransi (al-

tasamuh) (QS al-Mumtahanah/60:8-9).
125

  

Dalam teori kredo
126

 dan teori otoritas hukum yang di perkenalkan oleh 

H.A.R. Gibb dikatakan bahwa, seseorang yang menganut suatu keyakinan atau 

agama diharuskan tunduk dan patuh kepada hukum agama yang dianutnya. 
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Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan  Zakat, h. 21-22.  

125
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Cet.II; Bandung: UNISBA Press, 1996), h. 75. 

126
Juhaya S.Praja, Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan 

filsafat (Cet. I; Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009),  h. 107.  
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Landasan filosofis lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk 

menjadi muslim dengan mengucapkan dua kalimat syahadah sebagai 

konsekuensi logis dari pengucapan kredonya.
127

 Oleh karena itu, seseorang yang 

telah mengaku dirinya menjadi muslim diharuskan baginya untuk tunduk dan 

patuh kepada hukum Islam disebabkan ia telah terikat kepada suatu perjanjian 

hukum untuk mengikuti hukum agama Islam. Dalam ranah kajian filsafat hukum 

Islam, teori kredo merupakan turunan dari prinsip ketuhanan (al-tauhid), yang 

mana prinsipnya setiap muslim diharuskan tunduk dan patuh kepada apa-apa 

yang diperintahkan Allah dalam al-Qur’a>n dan Rasul dalam Sunnah-Nya. 

Hal lain yang menarik dikaji dari materi dalam undang-undang ini  

adalah pada institusi pengelola dan sistemnya serta penambahan sumber-sumber 

zakat. Dimana pengelolaan dan penambahan sumber-sumber zakat jika 

dihadapkan dengan kitab-kitab fiqh  yang selama ini mendominasi pemikiran  

hukum Islam di Indonesia. 

Institusi pengelola zakat menurut undang-undang ini  adalah Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat bertugas membantu 

BAZNAS. Pasal-pasal yang berkaitan dengan kedudukan BAZNAS dan LAZ 

dalam undang-undang ini berbeda dengan Undang-undang sebelumnya dimana 

BAZ dan LAZ posisinya sejajar. Sehingga muncul dikhotomi antara dua 

lembaga tersebut. BAZ seolah-olah milik pemerintah, sedang LAZ milik 

masyarakat. Sementara dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tidak 
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H.A.R. Gibb, The Modern Trends of Islam (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), h. 
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demikian. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas 

pengelolaan zakat secara nasional yang memiliki fungsi perencanaan, 

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 

Sedangkan LAZ bertugas untuk membantu BAZNAS dalam 

pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat 

masyarakat. Karena sifatnya membantu maka LAZ wajib  melaporkan 

pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah 

di audit kepada BAZNAS secara berkala. Dengan sistem pengelolaan zakat  

yang baik, maka sesungguhnya zakat yang merupakan sumber dana potensial, 

dapat dimanfaatkan untuk kemajuan kesejahteraan sosial bagi seluruh 

masayarakat. Dalam arti lain, dengan pengelolaan zakat yang profesional, 

amanah dan berkeadilan, maka dana zakat dapat dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan 

menghilangkan kesenjangan sosial yang dilakukan masyarakat bersama 

pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan 

dan pelayanan kepada muzakki, mus}tahiq dan pengelola  (amil) zakat. 

 

E. Urgensi Mas}lah}ah dalam Penetapan Hukum Islam 

Pemikiran tokoh-tokoh ushul fiqh banyak mempengaruhi perkembangan  

hukum Islam pada abad ke III H. Salah satu metode yang dikembangkan oleh 

ulama ushul dalam istinbat hukum dari nash adalah dengan pendekatan 

mas}lah}ah yang bertujuan mendatangkan manfaat yang mencakup segala daya 

upaya dalam mencapai sesuatu yang dipandang positif atau menolak dan 

menghindari sesuatu yang dipandang negatif. Mas}lah}ah pun menjadi satu term 
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yang populer dalam kajian hukum Islam tidak lain karena mas}lah}ah merupakan 

tujuan syara’ (Maqasid Syariah) dari ditetapkannya hukum Islam. 

Al-Juwainy mengatakan bahwa validitas pemikiran yang didasarkan 

pada mas}lah}ah merupakan problem yang cukup kontroversial yang 

menimbulkan tiga aliran pemikiran yaitu sejumlah pengikut Imam Syafi’i dan 

Mutakallimin mempertahankan bahwa mas}lah}ah yang dapat diterima hanya 

mas}lah}ah yang mempunyai landasan tekstual khusus (asl), mursalah tidak dapat 

didasarkan pada asl karena bertentangan dengan dalil. Aliran kedua dikaitkan 

dengan Syafi’i dan mayoritas Hanafi, mereka yakin bahwa sekalipun maslahat 

tidak didukung oleh landasan spesifik masih dapat digunakan asalkan sama 

dengan masalah yang secara bulat diterima atau didukung oleh nash.  

Aliran ketiga dikaitkan dengan Malik yang berpegang bahwa mas}lah}ah 

diadakan tanpa adanya pertimbangan kondisi yang menyerupai atau apakah 

mas}lah}ah itu terkait dengan teks atau tidak. Pada perkembanganya Al-Ghazali 

pun kemudian berpendapat untuk menetapkan beberapa syarat agar maslahat 

dapat dijadikan sebagai dasar hukum: Pertama, kemaslahatan itu masuk kategori 

peringkat dharuriyyat.128
 Kedua, kemaslahatan itu bersifat qath’i.129

 Al- Ghazali 

menegaskan syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa mas}lah}ah itu sesuai 

                                                             
128

Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkatan keperluannya harus 

diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok Maslahat atau belum 

sampai pada batas tersebut. Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1999), h. 141.  

129
Artinya bahwa yang dimaksud dengan Maslahat tersebut benar-benar telah diyakini 

sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan (zhan) semata-mata. Fathurrahman Djamil, Filsafat 
Hukum Islam, h.141.  
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dengan maqasid al-syariat, 130
 Ketiga, kemaslahatan itu bersifat kulli yaitu 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban 

nyata antara pencipta dan makhluknya.
131

 Keberadaan mas}lah}ah sebagai bagian 

tak terpisahkan dalam hukum Islam  tetap menghadirkan banyak polemik dan 

perbedaan pendapat di kalangan ulama’, baik sejak Ushul Fiqh masih berada 

pada masa sahabat, masa imam madzhab, maupun pada masa ulama 

kontemporer saat ini. 

Sebelum membahas urgensi mas}lah}ah dalam penetapan hukum Islam, 

kiranya perlu terlebih dahulu memahami pengertian mas}lah}ah. Secara bahasa 

mas}lah}ah (مصلحت) berasal dari kata (صلح) dengan penambahan alif di awalnya 

yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak.
132

 Kata 

mas}lah}ah adalah bentuk masdar dari  صلاح yaitu manfaat atau terlepas dari 

padanya kerusakan. Sebagimana dikutip oleh Rahmad Syafi’i, di dalam kitab 

Lisanul Arab bahwa al- mas}lah}ah juga merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari 

al-mas}halih.133
  Semuanya mengandung arti adanya manfaat, baik secara asal 

ataupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, 

ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan dan 

penyakit. 

                                                             
130

Al-Ghazali, al-Mushtafa min ‘Ilmi al-Ushul (Al-Qāhirah: Sayyid al-Husein, tt.h)., h. 253-

259. Husain Hamid Hisan, Nazhariyyatu al- Mas}lah}ah fi al-Fiqhi al-Islami (Bei>rut: Da>r al-Nahdat al-

Arabiyyat, 1971)., h. 452-459.  

131
Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117.  

132
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid, II (Cet. I; Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 

h.323.  

133
Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh, h, 117.  
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Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa rumusan definisi yang 

diberikan oleh para ulama. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang 

dinukilkan oleh Amir Syarifuddin,  seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, 

yaitu: memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum). Al-Khawarizmi 

memberikan definisi bahwa memelihara tujuan syara (dalam menetapkan 

hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
134

 

Dari pengertian-pengertian ini, dapat diambil sebuah kata kunci dari 

mas}lah}ah yaitu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. 

Perbedaannya terletak pada apa yang menjadi ukuran untuk menentukan 

manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dari pengertian secara bahasa terkesan 

bahwa yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu.
135

  

Mas}lah}ah secara istilah dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya 

adalah tujuan syara’ yaitu menjaga agama (di>n), jiwa (nafs), akal (aql), 

kehormatan dan keturunan (arad) dan harta (ma>l). Artinya, jika seseorang 

melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan 

syara’ dikatakan maslahat. Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk 

kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut juga 

dinamakan maslahat. Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak 

dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua 

                                                             
134

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid, II, h. 324.325.  

135
Menurut Imam al-Ghazali suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ 

sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya 

didasarkan pada kehendak syara’ tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya di 

zaman jahiliyah, wanita tidak mendapatkan warisan karena menurut pandangan masyarakat ketika itu 

tidak mengandung mas}lah}ah, tetapi pandangan itu tidak sejalan dengan kehendak syara’ sehingga 

tidak dapat dikatakan sebagai mas}lah}ah.  
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kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’ 

di atas maka dikatakan mas}lah}ah. Islam sebagai agama wahyu dari Allah swt. 

yang berdimensi rah}matan li al‘alamin memberi pedoman hidup kepada manusia 

secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani, 

serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun 

bermasyarakat.  

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah swt. 

adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, 

baik di dunia maupun di akhirat, ungkapan tersebut tersurat dalam QS al-

Baqarah/2: 201: 

                       

      

Terjemahnya: 

Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah 

Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami 

dari siksa neraka".
136

 

Kehendak Allah swt. untuk memberikan kemudahan dan menghindari 

kesukaran bagi manusia juga diungkapkan dalam QS al-Baqarah/2: 185: 

                          

                          

                                                             
136

Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 31.  
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Terjemahnya: 

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang 

di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara 

kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah 

ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan 

(lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari 

yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, 

supaya kamu bersyukur.
137

 

Menurut Abu Zahrah, terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan 

hukum Islam, yaitu penyucian jiwa penegakan keadilan, dan perwujudan 

kemaslahatan.
138

 Perwujudan kemaslahatan disini adalah kemaslahatan hakiki 

yang bertalian dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang 

dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi 

oleh hawa nafsu.
139

 Dari keterangan ini, dapat dipahami bahwa mas}lah}ah yang 

ingin diwujudkan adalah mas}lah}ah yang tidak bertentangan dengan teks agama, 

baik dari al-Qur’a>n maupun hadis Nabi. 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 28.   

138
Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi 

sumber kebaikan bagi masyarakat dilingkungannya, bukan menjadi sumber keburukan. 

Pendekatannya dengan banyak melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah, seperti: Shalat, puasa, 

zakat, haji, dan lain-lain.   

139
Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Al-Qāhirah: Da>r al-Fikr, 1987), h. 342-343.   
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Sementara menurut ‘Abd Wahhab Khallaf, tujuan umum Syari’ dalam 

mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam 

upaya mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka.
140

 Sebab, Allah swt. 

Selaku pencipta manusia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia, 

baik yang bersifat material maupun spiritual. Oleh karena itu, Allah membuat 

seperangkat aturan dalam upaya merealisasikan mas}lah}ah tersebut sebagai 

kebutuhan manusia. 

Mas}lah}ah dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan 

kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, 

dan keberadaan mas}lah}ah.
141

 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan 

kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga tingkatan yaitu: 

Mas}lah}ah dh}aru>riyah,142 mas}lah}ah hajiyah,
143

 dan mas}lah}ah tah}siniyah.
144

 Jika 
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Abd Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh (Al-Qāhirah: Da>r al-Fikr, t.th), h. 35.   

141
Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: elSAS, 2011), h. 155-159.  

142Mas}lah}ah dh}aruriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia 

di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Mas}lah}ah tah}siniyah 

yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, 

melaksanakan ibahah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis 

Da>ri badan manusia.   

143 Mas}lah}ah hajiyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan 

kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan 

dasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberikan keringanan/rukhsah mengqasar shalat dan berbuka 

puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan 

yang baik, boleh jual beli melalui pesanan (salam). Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung 

kebutuhan dasar tersebut.   

144Mas}lah}ah tah}siniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang 

melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, 

berpakaian yang bagus, melaksanakan ibahah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara 

menghilangkan najis Da>ri badan manusia.    
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dilihat dari segi kandungan mas}lah}ah, para ulama ushul fiqh membaginya 

kepada mas}lah}ah ‘ammah145
 dan mas}lah}ah khassah.

146
  

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas}lah}ah, mas}lah}ah ada dua 

yaitu: mas}lah}ah sabitah yaitu mas}lah}ah yang bersifat tetap, tidak berubah 

sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, 

zakat dan haji, dan mas}lah}ah mutaqayyirah yaitu kemaslahatan yang berubah-

ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Sedangkan 

dilihat dari segi keberadaan maslahat menurut syara’, mas}lah}ah terbagi atas: 

Mas}lah}ah mu’tabarah,147 mas}lah}ah mulghah,148 dan mas}lah}ah mursalah.
149

 

                                                             
145 Mas}lah}ah ammah yaitu kemaslashatan umum yang menyangkut kepentingan orang 

banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk 

kepentingan mayoritas umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid’ah yang 

dapat merusak aqidah umat karena menyanglut kepentingan orang banyak.   

146 Mas}lah}ah khassah yaitu kemasahatan pribadi dan sangat jarang terjadi, seperti 

kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan sesesorang yang dikatakan 

hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan itu berkaitan dengan priorotas mana yang harus 

didahulukan apabila antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi terjadi pertentangan, dan 

Islam mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi.   

147
Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’, artinya ada dalil khusus yang menjadi 

dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas peminum khamar dipahami 

berlainan oleh para ulama disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah. Ada 

hadis yang menunjukkan pemukul yang dipergunakan Rasulullah adalah sandal sebanyak 40 x (HR 

Ahmad bin Hanbal), dan adakalanya dengan pelepah kurma juga sebanyak 40 x. Umar bin Khattab 

setelah bermusyawarah dengan sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi peminum khamar 
sebanyak 80 x dengan mengqiyaskan kepada hukumam orang yang menuduh orang lain berbuat zina. 

Logikanya adalah orang yang mabuk bicaranya tidak terkontrol dan diduga keras akan menuduh 

orang lain berbuat zina.   

148
Kemaslahatan yang ditolak oleh syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’. 

Misalnya syara’ telah menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di 

bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-

turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Lais ibn Sa‟ad seorang fuqaha Maliki di Spanyol 

menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa) di Spanyol yang 

melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan. Para ulama memandang hukum, ini 

bertentangan dengan hadis Rasulullah saw di atas karena bentuk hukuman itu harus ditetapkan 

berturut-turut.   

149
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 348-354.  



 

 

 

121 

 

Berdasarkan kategorisasi mas}lah}ah di atas, mas}lah}ah mursalah 

merupakan bagian dari mas}lah}ah berdasarkan keberadaannya. Mas}lah}ah 

mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat 

maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan 

bagian dari al-mas}lah}ah. Tentang arti mas}lah}ah telah dijelaskan sebelumnya, 

sedangkan kata al-mursalah adalah isim maf’ul dari fi>’il mad}hi tsulasi yaitu 

dengan panambahan alif dipangkalnya sehingga secara etimologis berarti 

terlepas atau bebas. Kata terlepas atau bebas ini bila dihubungkan dengan kata 

mas}lah}ah maksudnya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan 

boleh atau tidaknya dilakukan.
150

 

Secara terminologi, mas}lah}ah mursalah didefinisikan secara berbeda oleh  

ulama ushul fiqh, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan 

pengertiannya. Di antara pengertian tersebut, sebagaimana yang dinukilkan oleh 

Amir Syarifuddin seperti apa yang di jelaskan oleh al-Ghazali, yaitu apa-apa 

mas}lah}ah yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu 

yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya. Sedangkan Abdul 

Wahab Khallaf mendefinisikan mas}lah}ah mursalah dengan suatu mas}lah}ah 

dimana syara’ tidak mensyariatkan suatu hukum untuk menetapkannya dan 

tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan atas pengakuanya atau 

pembatalannya.
151

 

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat 

mas}lah}ah mursalah yaitu: mas}lah}ah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut 
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Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 354.   

151
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, h. 359-360.   
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akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan 

keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal juga selaras 

dengan tujuan syara’ menetapkan hukum dan apa yang baik menurut akal dan 

selaras dengan tujuan syara tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus 

baik berupa pengakuannya maupun penolakannya. Mas}lah}ah mursalah dalam 

beberapa literatur disebut dengan mas}lah}ah muthlaqah atau munasib mursal dan 

ada juga yang mengistilahkannya dengan istislah. Perbedaan penamaan ini tidak 

membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya. 

Secara rinci teori mas}lah}ah mursalah paling banyak dipergunakan Imam 

Malik, sebagai landasan berfikir dalam menetapkan hukum. Pemikiran Imam 

Malik ini banyak dikutip oleh asy-Syatibi, salah satu ulama terkemuka dalam 

mazhab Maliki yang membahas secara rinci tentang mas}lah}ah dalam dua karya 

terkenalnya yaitu al-muwafaqat dan al-I’tisam. Menurut asy-Syatibi, 

sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem, dalam persoalan yang bersifat adat, 

pada umumnya makna kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat 

dijangkau oleh akal. Imam Malik sering mempergunakan istislah dalam metode 

penetapan hukum dengan senantiasa memelihara maqasid syariah dan tidak 

mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syariah.
152

 

Walaupun Imam Malik dianggap sebagai ulama yang banyak 

menggunakan mas}lah}ah mursalah, namun pengikutnya yang lebih akhir 

mengingkari hal tersebut. Karenanya setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi 

ahli usul fiqih yang menisbatkan mas}lah}ah mursalah kepada Imam Malik, 

sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa teori mas}lah}ah mursalah 
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Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, h. 84.  
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ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama ushul fiqih dari kalangan asy-

Syafi’iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini, guru Imam al-Ghazali. Menurut 

beberapa hasil penelitian, ahli ushul fiqih yang paling banyak membahas dan 

mengkaji mas}lah}ah mursalah adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan 

sebutan hujjatul Islam.
153

 

Berdasarkan kepentingan primer (al-dhaduriyat) yang mutlak dibutuhkan 

oleh setiap manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup, al-Syatibi 

berpendapat bahwa tujuan utama Pencipta manusia (Allah) menetapkan hukum-

hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di 

dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif dalam aspek hukum harus 

mengarah pada upaya merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut. 

Konsep mas}lah}ah dalam pandangan al-Syathibi mencakup seluruh aspek hukum 

Islam dan bukan semata pada aspek yang tidak diatur oleh nas}h, melainkan 

mencakup tujuan Allah swt. menurunkan hukum Islam untuk mewujudkan 

kemaslahatan, yaitu terpeliharanya lima aspek pokok sebagaimana yang 

dikemukakan oleh al-Ghazali. 

Uraian di atas, menunjukkan bahwa al-Ghazali dan al-Syatibi sepakat  

bahwa prinsip dasar dari tujuan syara’/hukum Islam adalah terwujudnya 

kemaslahatan yang berpangkal pada terpeliharanya lima aspek pokok dalam 

konsep maqashid al-syariah atau kelompok dharuriyat, yakni memelihara 

kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial 

itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelompok 
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Wael B. Hallag, A History of Islamic Legal Theories, Alih bahasa E. Kusnadiningrat, 

(Jakarta: Rajawali Press, , 2000), h. 165-166 dalam Ahmad Qarib, Penerapan Maslahat Mursalah 

dalam Ekonomi Islam, Jurnal Analytica Islamica, Vol 5 No.1 Tahun 2016, h. 59.  
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sekunder (al-hajiyat) adalah kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan 

manusia agar tidak mengalami kesulitan. Artinya, ketika kepentingan itu tidak 

terpenuhi secara maksimal dalam kehidupan manusia maka tidak akan merusak 

tata kehidupannya, namun hanya mengakibatkan kesulitan. Kepentingan tersier 

(al-tah}siniyat), yaitu kepentingan yang apabila tidak terpenuhi juga tidak 

mengakibatkan kesulitan dalam hidup apalagi merusak tata kehidupan manusia.  

Mas}lah}ah sebagaimana dikemukakan di atas, bersifat universal, berlaku 

umum dan abadi bagi segenap manusia dan dalam segala keadaan, perhatikan 

QS Saba’/34: 28: 

                        

       

Terjemahnya: 

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.
154

 

Selanjutnya QS al-A’raf/7:158:. 

                             

                          

                      

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah 

kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan 

bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang 

menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah 
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dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan 

kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya 

kamu mendapat petunjuk".
155

 

Kedua ayat di atas dan ayat-ayat al-Qur’a>n yang senada dengannya 

menginformasikan bahwa mas}lah}ah yang diperoleh dari penetapan syariat 

setelah melalui proses tasyri’ bersifat umum dan universal, bersifat duniawi dan 

ukhrawi, lahir batin, material spiritual, maslahat individu juga mas}lah}ah umum, 

mas}lah}ah hari ini dan hari esok. Oleh karena itu, setiap orang dengan berbagai 

latar belakang dan profesinya memiliki tanggung jawab yang sama untuk 

mengamalkan dan memperjuangkan ketentuan syariat. Sebab, ketentuan-

ketentuan syariat tersebut bersifat universal untuk menciptakan maslahat buat 

manusia. Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari 

dalil yang disepakati maupun yang bersumber dari dalil yang diperselisihkan, 

tak satu pun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan maslahat bagi umat 

manusia. Sebab, setelah dilakukan istiqra (deduksi), maka akan diketahui bahwa 

pada hakikatnya Allah swt. mensyariatkan hukum Islam demi mewujudkan 

kemaslahatan buat manusia, menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, 

serta menghapus dan menghilangkan ketidakadilan dan kerusakan pada 

masyarakat.   

Berdasarkan berbagai uraian di atas maka pembahasan mas}lah}ah ini 

menjadi penting, sebab dapat dikatakan bahwa pondasi bangunan syariat Islam 

direpresantasikan oleh mas}lah}ah yang ditujukan bagi kepentingan hidup umat 

manusia sebagai hamba Allah baik menyangkut kehidupan dunianya maupun 

akhiratnya. Syariat Islam selalu memperhatikan realisasi maṣlaḥah bagi segenap 
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hamba-Nya. Karena itulah, konsep mas}lah}ah memberikan kontribusi yang besar 

dalam mengetahui hukum Allah atas perkara yang tidak ditegaskan oleh naṣh. 

Mas}lah}ah menjadi sesuatu yang esensial bagi syari’at Islam sehingga ia 

senantiasa memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan pada gilirannya 

akan menjadikan syariat Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan up to date 

terhadap persoalan kehidupan manusia. 

 

F. Kerangka Konseptual 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori planned behavior, 

teori planned behavior, teori ini digunakan untuk mengkaji prilaku seseorang 

dalam hal ini mus}tahiq zakat yang dapat diprediksi berdasarkan sikap orang 

tersebut terhadap objek tertentu. Pendekatan ini dapat digunakan dalam 

mengkaji penetapan karakteristik kebutuhan mus}tahiq karena pendekatan ini 

dapat menampilkan intense seseorang untuk menampilkan prilaku tertentu, 

teutama mengenai kebutuhan zakat. Intensi adakah kemungkinan yang bersifat 

objektif atau merupakan probabilitas. Teori planned behavior dapat digunakan 

untuk mengukur intensi yaitu mengukur kemungkinan seseorang atau mus}tahiq 

dalam melakukan prilaku tertentu. 

Intensi (intention) berasal dari kata to intent  yang artinya sebagai usaha 

yang disadari untuk mencapai tujuan atau saran yang telah didefinisikan secara 

jelas. Dayaksini dan Hudaniah memberikan pengertian bahwa intense berkaitan 

dengan pengetahuan seseorang terhadap suatu hal, attiude seseorang terhadap 
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permasalahan yang dituju, serta dengan prilaku tersebut dapat menampilkan 

wujud nyata dari intensinya.
156

 

Menurut Fishbien dan Ajzen, intense adalah dimensi probabilitas lokasi 

subjektif seseorang yang dapat menghubungkan dengan diri orang tersebut 

dengan tindakan tertentu. We have definet intention as a person’s location on a 

subjektif probability dimension involving a relation between himself and some 

action. A behavioral intensioan, therefore, refers to a person’s subjektif 

probability that the will perform some behavior.157
 

Intensi pada diri seseorang terikat dalam suatu perilaku tertentu. Intensi 

terbentuk dalam rangka memenuhi faktor-faktor kebutuhan yang berdampak 

pada prilaku. Intensi juga menandakan upaya seseorang bagaimana dalam 

bertekad mencoba dan berencana menampilkan prilaku tertentu. Selanjutnya, 

menurut Ajzen dalam teorinya yang disebut tehory of planned behavior, intensi 

dipengaruhi tiga faktor, sebagai berikut: 

1. Sikap terhadap tingkah laku tertentu (attitude toward behavior). 

2. Norma subjektif (subjektif norm) 

3. Persepsi tentang kontrol prilaku (perceived behavior control).158
 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ajzen tersebut diatas dapat 

dijelaskan bahwa sikap terhadap prilaku (attitude toward behavior) merupakan 

penilaian yang bersifat pribadi dari orang yang bersangkutan yang menyangkut 
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tentang pengetahuan dan keyakinan mengenai prilakunya baik dan buruknya 

serta keuntungan dan manfaatnya. Oleh karena itu, dalam melakukan penetapan 

karakteristik kebutuhan mus}tahiq tentunya harus melihat bagaimana prilaku dan 

kebutuhan yang dimiliki mus}tahiq tersebut. 

Bertitik tolak dari teori-teori yang disebutkan di atas, maka kerangka 

teoretis yang dibangun dalam kajian tulisan ini, dapat dikemukakan dalam skema 

berikut: 

Bagan. 2. I; Kerangka Konseptual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyaluran Zakat 

BAZNAS Provinsi 

Sulawesis Selatan 

Penetapan Karakteristik 

Kebutuhan Mus}tahiq 

1. Fakir 
2. Miskin 
3. Amil zakat 
4. Riqab 
5. Muallaf 
6. Gha>rimi>n  
7. Fi sabililla>h 
8. Ibnu sabil. 

 

tehory of planned behavior 

QS. al-Tau>bah/9:60 

Undang-undang Nomor  

23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat 

Pendekatan Mas{lah}ah 
1. Pendaftaran calon penerimaan 

bantuan; 

2. Survey kelayakaan; 

3. Strategi pengelompokan; 

4. Pendampingan; 

5. Pembinaan secara berkala 

6. Melibatkan mitra pihak ketiga; 

7. Pengawasan, control dan 

evaluasi. 
 

Prioritas 

Penyaluran Zakat 
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Berdasarkan bagan kerangka teoretis tersebut di atas, model 

pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan adalah ekonomi masyarakat miskin 

adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mus}tahiq agar mampu 

memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk 

pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro 

baru yang prospektif.  Penetapan karakteristik mus}tahiq oleh BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan tentunya melalui pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, 

untuk menentukan karakteristik mus}tahiq  melalui pendekatan mas}lah}ah dan 

pendekatan tehory of planned behavior agar pengelolaan zakat dalam hal ini 

dalam penyalurannya tepat sasaran dan dapat mewujudkan tujuan zakat sebagai 

filantropi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tahapan dalam 

menentukan karakteristik kebutuhan mus}tahiq di BAZNAS diantaranya, 

pendaftaran calon penerimaan bantuan, survey kelayakaan, strategi 

pengelompokan, pendampingan, pembinaan secara berkala, melibatkan mitra 

pihak ketiga dan pengawasan, control dan evaluasi.  

Persepsi tentang kontrol prilaku (perceived behavior control) merupakan 

persepsi mengenai sulit atau tidaknya  soseorang atau mus}tahiq dalam 

menampilkan tingkah laku tertentu yang dapat diasumsikan merefleksikan 

pengalaman masa lalu  beserta halangan atau rintangan yang diantisipasi. Oleh 

karena itu, BAZNAS dalam menentukan karakteristik kebutuhan mus}tahiq harus 

memetakan kemampuan seseorang dalam mengakses sumber-sumber kehidupan. 

Norma subjektif (subjektif norm) mencerminkan pengaruh sosial yang 

merupakan persepsi soerang atau mus}tahiq terhadap tekanan sosial (masyarakat) 

yang terdapat disekelilingya. Oleh karena itu, dalam menetapkan karakteristik 
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kebutuhan mus}tahiq tentunya harus memperhatikan ketimpangan sosial yang ada 

di sekelilingya, bisa jadi mus}tahiq  dengan standar hidup tertentu masuk 

kriterium kaya di daerah tertentu, namun di lingkungan sekitarnya mereka hidup 

atau masuk dalam kategori miskin atau fakir. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitatif research) adalah suatu 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok.
1
 Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan 

prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian 

kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan 

muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun 

dengan seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai 

dengan catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis 

dokumen. 

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebab: (1) lebih 

mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) 

peneliti dan subjek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri 

dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai-nilai yang dihadapi. 

Jadi, dalam penelitian ini sangat memungkinkan adanya perubahan-perubahan 

konsep sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Penelitian dengan 

menggunakan metode kualitatif ini diharapkan dapat menggambarkan Prioritas 
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Penyaluran Zakat Oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Penetapan 

Karakteristik Kebutuhan  Mus{tahiq. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan Teologis Normatif 

Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara 

harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan 

menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan 

bahwa wujud empirik dari satu keagamaan dianggap sebagai yang paling 

benar dibandingkan dengan yang lainnya. Dapat diketahui bahwa 

pendekatan teologi dalam memahami keagamaan adalah pendekatan yang 

menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang 

masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut 

mengklaim dirinya sebagai yang paling benar sedangkan yang lainnya 

sebagai salah.
2
 Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan 

pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari 

segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum 

terdapat penalaran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat 

sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan 

sedikitpun dan tampak bersikap ideal. Untuk bidang sosial, agama tampil 

menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong 

menolong, tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya.
3
 Oleh karena 
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itu, pendekatan penelitian ini digunakan untuk mengkaji permasalahan zakat 

yang terdapat dalam al-Qur’a>n dan As-Sunnah sebagai sumber utama hukum 

Islam. 

2. Pendekatan Sosioekonomi  

Sosiologi ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara orang atau 

masyarakat memenuhi kebutuhannya atas jasa dan barang langkah dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi. Dari pengertian ini, sosiologi-ekonomi 

berkaitan dengan fenomena ekonomi dan pendekatan sosiologis. Fenomena 

ekonomi ialah gejala bagaimana cara orang/masyarakat memenuhi 

kebutuhan hidupnya atas barang dan jasa. Fenomena-fenomena ekonomi 

tersebut terdiri dari:konsumsi dan produksi, produktivitas dan inovasi 

teknologi, pasar, kontrak, uang, tabungan, organisasi ekonomi (seperti bank, 

koperasi) kehidupan dalam tempat kerja, pembagian kerja dan segregasi 

pekerjaan, kelas ekonomi, ekonomi, internasional, ekonomi dan masyarakat 

luas seperti pemerintahan, gerakan sosial, nilai budaya), dampak faktor 

gender dan etnik terhadap ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi 

sosiologis adalah kerangka acuan, variabel-variabel, dan model-model yang 

digunakan oleh para sosiologi untuk memahami dan menjelaskan kenyataan 

sosial atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat. 

3. Pendekatan Yuridis Normatif 

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai 

bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap 
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peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data 

diperoleh.
4
 Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak segala 

informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari 

informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.
5
 Adapun data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek 

sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.
6
 Data primer dalam penelitian 

ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan 

wawancara. Adapun sumber data dalam penelitian ini  Komisioner Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data 

sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak 

                                                             
4
Suharsimi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 
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5
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6
Abdullah K, Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian (Cet. I; Watampone, Luqman al-Hakim 
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kedua dari hasil penelitian lapangannya.
7
 Data sekunder berasal dari 

dokumentasi dan tinjauan pustaka. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara. 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat 

yang dinamakan Interview guide (panduan wawancara). Dalam wawancara ini 

menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara berjalan 

dengan bebas tetapi masih terpenuhi komparabilitas dan reliabilitas terhadap 

persoalan-persoalan penelitian.  

2. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut”. Pengamatan 

langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Jika 

suatu data yang diperoleh kurang meyakinkan, maka peneliti menanyakan 

langsung kepada subjek guna memperoleh keyakinan tentang keabsahan data 

tersebut.
8
 Dengan demikian, observasi sebagai metode ilmiah dilakukan dengan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap fenomena-fenomena 

atau kejadian-kejadian yang diselidiki.  
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3. Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah. prasasti, notulen, rapat, 

legger, agenda dan sebagainya. Metode ini dipakai untuk mencatat data 

sekunder dalam penelitian ini. 

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Wawancara 

Penulis menyiapkan pedoman wawancara seperlunya, agar memudahkan 

bagi peneliti dalam wawancara kepada informan yang dianggap dapat 

memberikan data-data yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam 

penelitian ini. 

2. Panduan Observasi 

Peneliti menyiapkan panduan observasi terlebih dahulu dalam 

mengumpulkan data mulai proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-

gejala yang diselidiki dalam pengamatan tersebut. 

3. Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan melihat 

dokumentasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus 

dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, 

data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan 

dilakukan analisis data secara bersamaan. 

 



 

 

 

137 

 

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 

menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam 

tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan 

diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai 

permasalahan penelitian.
9
 

2. Penyajian Data 

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan 

pengambilan tindakan. 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, 

tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar 

kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut 

mempermudah peneliti dalam memahami yang terjadi. Pada langkah ini, 

peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang 
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didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah 

penelitian.
10

 

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju 

tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan 

penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif. Akan 

tetapi, disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan 

simpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah 

menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Tahap ini merupakan tahap penarikan simpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan 

atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. 

Sebelum melakukan penarikan simpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi 

data, penyajian data serta penarikan simpulan atau verifikasi dari kegiatan-

kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses 

analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara 

kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan simpulan atau verifikasi selama 

waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik simpulan 

berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi.
11

 

Penarikan simpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. 

Penarikan simpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 
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A. Muri Yusuf, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan, h. 252  

11
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan, h. 254.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk  Karakteristik Kebutuhan Mus}tahiq Pada Penyaluran Zakat BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 

adalah memajukan kesejahteraan umum demi terciptanya masyarakat yang adil 

dan makmur. Dengan kata lain, Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan 

berdaulat bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh rakyatnya bukan 

kesejahteraan sebagian orang, sebagian kelompok masyarakat, ataupun 

golongan tertentu. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

zakat, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat tidak mampu 

dan hasil dari pengumpulan tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat. Zakat bertujuan untuk 

kemaslahatan umat. Karena itu, penyaluran harta zakat melalui lembaga 

penyaluran zakat akan mendatangkan maslahat yang lebih besar dan 

berkesinambungan. Penyaluran zakat melalui lembaga penyaluran zakat 

tersirat pada QS at-Tau>bah/9:103: 

                              

            

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
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Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 

mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
1
 

Kata hud}z (ambillah) menunjukan pengertian bahwa dalam sebuah 

negara harus ada lembaga khusus yang mengurusi zakat. Mereka bertugas 

memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. 

Kemudian, mengelolanya secara amanah dan profesional untuk disalurkan 

kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam 

bentuk program program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.  

Zakat merupakan  ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat 

Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena 

kemurahan hati, tetetapi adalah hak bagi orang-orang yang diatur dalam QS  

at-Taubah / 9: 60:  

                           

                       

       

Terjemahnya: 

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

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

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2
 

Dalam QS al-Taubah/9:60 dengan tegas dan jelas mengemukakan 

tentang pihak-pihak yang berhak mendapat dana hasil zakat yang dikenal 

                                                             
1
Kementerian Agama RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah (Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema Insani 

Press¸ 2002), h. 203.  

2
Kementerian Agama RI, al-Qur’a>n dan Terjemahnya, h. 196.   
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dengan kelompok delapan ashnaf. Ketentuan al-Qur’a>n dalam surah at-

Taubah/9:60 mengenai sasaran (masharif) zakat ini mengikat setiap amil zakat. 

selain membuat strategi menghimpun zakat, amil zakat harus membuat juga 

strategi menyalurkannya. Keterangan tentang zakat yang ada dalam al-Qur’a>n 

disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Qur’a>n telah 

memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus 

diberikan. Mereka tidak akan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar 

dalam kekurangan dan sangat membutuhkan. 

Dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir. 

Dimana diambil dari harta antara orang yang kaya dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan dan diberikan kepada kaum fakir sehingga di dalamnya ada 

pembagian harta. Sehingga tidak ada penumpukan harta di satu sisi dan 

kekurangan serta kefakiran dari sisi lain. Sehingga dengan zakat itu dapat 

menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam 

suatu masyarakat. 

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin, penentuan seseorang bisa 

dikategorikan miskin sangat penting. Penentuan kriteria miskin harus 

digambarkan jelas agar tidak terjadi kesalahan alokasi dan penyalurannya yang 

pada akhirnya berdampak pada gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin 

tersebut. Karena pada dasarnya orang kaya tidak boleh diberi bagian dana 

zakat.  

Pelaksanaan ketentuan al-Qur’a>n mengenai sasaran (masharif) zakat 

ternyata tidak mudah dan sesederhana penyebutan nama delapan golongannya. 

Lebih sulit dari menghimpun atau mengumpulkan zakat. Menerjemahkan 



 

 

 

142 

 

delapan golongan kedalam berbagai bentuk kondisi masyarakat saat ini 

memerlukan kajian yang sungguh-sungguh dan tidak singkat. Menetapkan 

alokasi untuk masing-masing golongan jelas membutuhkan kecermatan dan 

data yang cukup. Menyusun sistem agar penyaluran dapat mencakup kepada 

seluruh mus}tahiq adalah pekerjaan yang besar, yang memerlukan sumber daya 

manusia dan dana yang tidak sedikit. Inilah antara lain tantangan yang harus 

dihadapi oleh amil zakat. 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

lembaga amil zakat yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai 

lembaga amil zakat bertugas mengelola dana zakat yang tidak hanya untuk 

mengumpulkan dana zakat oleh muzakki, tetetapi juga menyalurkan dana 

zakat kepada mus}tahiq. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam 

mendistribusikan dana zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif, tetapi 

juga diberikan secara produktif. Zakat yang diberikan secara konsumtif Badan 

Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan seperti pemberian sembako, beasiswa 

untuk pelajar yang kurang mampu. Adapun zakat yang diberikan secara 

produktif oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan dalam 

bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan atau pemberian 

alat pertanian kepada masyarakat. 

Hal ini dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan untuk 

mewujudkan kesejahteraan mus}tahiq, terutama membantu mus}tahiq dalam 

bidang ekonomi. Sesuai dengan prinsip dasar pengelolaan zakat bahwa 

pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi mus}tahiq. Penggelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya 
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untuk meraih kemanfaatan pihak pengelola semata. Manfaat yang paling 

konkret dan terukur adalah bilamana zakat dapat secara efektif meningkatkan 

pendapatan ekonomi mus}tahiq agar terbebas dari belitan kemiskinan.
3
 

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama 

antara semua golongan yang telah Allah swt. tetapkan sebagai mus}tahiq zakat, 

juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang di 

maksud adil di sini tidak hanya mencakup skala prioritas berdasarkan porsinya, 

melainkan juga kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mus}tahiq. 

Hal ini juga dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

bahwa dalam mendistribusikan dana zakat, yaitu menerapkan sistem 

keadilan.Adil dalam menentukan mus}tahiq zakat dan mendistribusikan zakat 

adalah adil yang sesuai dengan kebutuhan para mus}tahiq. Karena adil itu tidak 

berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mus}tahiq. 
4
 

Namun dalam hal ini Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

mudah dalam menentukan mus}tahiq zakat (calon penerima zakat). Sehingga 

perlu adanya seleksi, pertimbangan, penelusuran kepada pihak-pihak yang akan 

diberikan dana zakat agar tidak salah dalam memberikan dana zakat. Prosedur 

dan syarat mus}tahiq mendapat dana zakat berdasarkan asnaf, survey, dan 

interval skor kelayakan. Dalam penyaluran dana bantuan zakat Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar selektif agar tidak salah sasaran 

kepada siapa bantuan tersebut harus didahulukan, sehingga dalam masalah ini 

                                                             
3
Muhammad Ishaq Shamad, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 

Makassar 31 Mei 2022.   

4
Kamaruddin, Wakil Ketua III Baznas Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar 4 Juni 

2022.   
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harus ditentukan skala prioritas agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan 

tepat daya. 

Muzakki dan mustahiq merupakan bagian dari unsur-unsur pokok 

pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting 

mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat 

terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang 

saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun 

kehidupan sosial. Pembahasan muzakki dan mustahiq dalam bidang keilmuwan 

terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang 

semakin kompleks dan tak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga 

perlu adanya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan tersebut 

juga berlaku di Indonesia di mana negara Indonesia merupakan negara dengan 

mayoritas penduduknya beragama Islam.  

Konsep muzakki dan mustahiq yang telah dikemukakan oleh para ulama 

dan Imam terdahulu harus berbenturan dengan realitas yang terjadi di 

Indonesia pada era modern saat ini. Terutama apabila dikaitkan dengan 

pengelolaan zakat yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam 

mendistribusikan pendapatan zakat. Apakah pendapat dan ajaran yang telah 

dikemukakan dari hasil ijtihad yang berlandaskan al-Qur’a>n dan al-Hadits. 

Proses penentuan kriteria mus}tahiq zakat di Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan dilakukan secara selektif. Sehingga perlu adanya seleksi, 

pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mus}tahiq zakat yang akan 

mendapatkan bantuan dana zakat. Penentuan kriteria mus}tahiq zakat dilakukan 

dengan adil. Menurut Safri H, adil dalam menentukan kriteria mus}tahiq zakat 
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adalah adil yang sesuai dengan kebutuhan mus}tahiq. Karena adil tidak berarti 

sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mus}tahiq zakat.
5
   

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan proses 

penentuan kriteria mus}tahiq zakat dilakukan melalui beberapa tahapan, antara 

lain: 

1.  Calon Mus}tahiq 

Tahap awal yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah menentukan calon mus}tahiq zakat. Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan mendapatkan calon mus}tahiq dengan dua cara, yaitu : 

a. Bidang Pelayanan Masyarakat 

Bidang pelayanan masyarakat adalah proses mendapatkan calon 

mus}tahiq zakat berdasarkan respon Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan 

wawancara dengan Kamaruddin: 

Kita mencari sendiri, dengan cara kita, tidak melibatkan Dinas Sosial. 

Kenapa? Karena mereka punya ranahnya sendiri, dan kita punya 

ranahnya sendiri. Kita menangani orang yang bener-bener belum tercover 

oleh Dinas Sosial. Dengan cara apa? Kita memetakan terlebih dahulu, 

wilayah mana yang memang wilayah ini bener-bener wilayah termiskin. 

Dengan melibatkan warga, salah satunya kelurahan. Selanjutnya, 

kelurahan akan merekomendasikan warga mana yang perlu dibantu oleh 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.
6
  

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa untuk mendapatkan calon mus}tahiq zakat dalam bidang pelayanan 

                                                             
5
Safri H, Unsur Pelaksana Baznas Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar 3 Mei 

2022.    

6
Kamaruddin, Wakil Ketua III Baznas Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar 4 Juni 

2022.    
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masyarakat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan 

pemetaan terhadap wilayah yang membutuhkan bantuan dari Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Pemetaan dilakukan Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan terhadap wilayah yang sangat membutuhkan dan 

sangat miskin yang tidak  tersentuh oleh Dinas Sosial untuk mendapatkan 

bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.   

b.  Respon Ajuan Masyarakat 

Respon ajuan masyarakat merupakan proses  mendapatkan calon 

mus}tahiq zakat dengan mendapatkan respon ajuan dari masyarakat 

berdasarkan wawncara dengan Muhammad Ishaq Samad: 

Yang kedua yaitu dengan cara respon ajuan masyarakat. Mereka datang 

kekantor dengan sendiri tanpa kita mencari. Entah mereka dapat 

rekomendasi dari rekan, saudara, atau tetangga yang tau tentang Badan 

Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Ada juga yang mengajukan diri 

melalui via media sosial. Karena sekarang ini kan zaman teknologi yang 

canggih. Jadi, banyak yang mengajukan melalui media sosial.
7
 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa untuk mendapatkan calon mus}tahiq zakat yang kedua yaitu 

dengan respon ajuan masyarakat. Masyarakat dapat merekomendasikan calon 

musthiq kepada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, dan calon 

mus}tahiq juga dapat mendaftarkan diri ke kantor Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan atau calon mus}tahiq dapat mengirimkan/mengajukan diri 

melalui via media sosial yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan.   

                                                             
7
Muhammad Ishaq Shamad, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, 

Makassar 31 Mei 2022.   
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Syarat yang harus dilengkapi oleh calon mus}tahiq zakat adalah calon 

mus}tahiq zakat harus mengisi form pengajuan beserta keperluan mendapatkan 

bantuan. Calon mus}tahiq zakat juga harus melampirkan persyaratan 

administrasi yang akan dilampirkan dengan form pengajuan bantuan calon 

mus}tahiq zakat. persyaratan administrasi tersebut meliputi foto copy KTP, 

foto copy KK, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan 

setempat. 

Kriteria yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan berlandaskan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang 

Pengelolaan Zakat dan QS al-Taubah/9:60: sebagaimana yang disampaikan 

oleh Kamaruddin:  

Kalau mus}tahiq zakat itu acuannya dari negara ya, di undang-undang ada 

itu. Diaturannya BAZNAS dalam UU. No. 23 Tahun 2011 dan al-Qur’a>n 

surat At-Taubah ayat 60.
8
  

Berpijak dari dua sumber hukum diatas, Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan menetapkan bahwa kriteria dalam menentukan mus}tahiq ada 

delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii 

sabilillah, dan ibnu sabil. Dari delapan golongan tersebut, Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan tidak memprioritaskan golongan tertentu saja. 

Melainkan semua golongan yang membutuhkan bantuan akan dibantu sesuai 

dengan kebutuhannya.  

Selain itu, dalam menentukan mus}tahiq zakat, Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai kriteria-kriteria yang mengacu pada 

                                                             
8
Kamaruddin, Wakil Ketua III Baznas Provinsi Sulawesi Selatan, Wawancara, Makassar 4 Juni 

2022.   
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form survey. Di dalam form survey tersebut terdapat beberapa sub 

diantaranya: 

Tabel 4.I 

Karakteristik Penentuan Mus}tahiq  Fakir dan Miskin Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan 

No Karakteristik Indikator Penentuan Karakteristik 

1.  Kondisi keluarga a. Penghasilan kurang dari Rp. 2.500.000  

b. Pekerjaan kepala keluarga  

c. Hutang yang dimiliki\ 

d. Kondisi kesehatan kepala keluarga 

e. Status perkawinan mus}tahiq  

f. Status mus}tahiq dalam keluarga  

g. Pendidikan terakhir mus}tahiq 

2.  Indeks rumah a. Kepemilikan  rumah  (menumpang, 

mengontrak, ikut orang tua, atau milik sendiri)  

b. Dinding rumah dari kardus/kertas,bambu, seng, 

semi permanen, atau tembok 

c. Luas rumah tidak lebih dari 36 meter persegi  

d. Lantai rumah dari tanah, panggung, semen, 

atau keramik 

e. Atap rumah dari rumba/ijuk, seng, asbes, atau 

genteng 

f. Bahan bakar dapur yang digunakan 

tungku/kayu bakar, kompor minyak, kompor 

gas 3kg, atau kompor listrik 

g. Sumber air berasal dari bersama, PDAM, atau 

memiliki sumber air sendiri 

h. Tempat buang air (MCK) atau menggunakan 
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pukulban bersama 

i. Listrik tidak lebih dari 450 watt 

3.  Kepemilikan 

barang 

a. Tidak memiliki kendaraan, atau menggunakan 

sepeda ontel, atau sepeda montor kurang dari 

tahun 2000 

b. Alat elektronik yang dimiliki (Radio, TV, atau 

yang lainnya) 

c. Mempunyai atau tidak alat komunikasi berupa 

hp atau telepon 

d. Memiliki hewan  ternak/tidak (unggas,  

kambing/domba, atau sapi/kerbau) 

4.  Data keluarga a. Jumlah tanggungan keluarga  

b. Ada yang putus sekolah atau tidak 

c. Memiliki balita atau tidak 

d. Istri sedang hamil atau tidak 

5.  Indikator 

keimanan 

a. Kebiasaan patologis pada anggota keluarga 

(Judi, miraz, zina, atau narkoba) 

b. Pola sholat pada anggota keluarga  

c. Peran mengikuti pengajian keluarga  

d. Istri atau anak remaja perempuan 

menggunakan jilbab atau tidak. 

 
Tabel. 4. II 

Karakteristik Penentuan Mus}tahiq  Amil Zakat 

No Karakteristik Indikator Penentuan Karakteristik 

1.  Orang yang 

merdeka (bukan 

budak). 

1. Mampu menginventarisasi mustahiq dan musakki. 

2. Mampu melakukan pengelolaan zakat yang baik 

dalam hal ini dalam bentuk pengumpulan dan 
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11.  Laki-laki penyaluran zakat . 

3. Mampu melakukan pencatatan  harta zakat yang 

terkumpul dan yang dikeluarkan.. 

4. Mampu melakukan perhitungan porsi mustahiq 

zakat 

5. Mampu mengelola dan menjaga keamanan harta 

zakat yang terkumpul. 

6. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak 

hak (bagian) amil karena amil tidak boleh 

menerima pemberian hadiah dari muzakki 

apalagi meminta ongkos di luar hak amil 

meskipun untuk operasional amil. 

7. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada 

muzakki yang berasal dari harta zakat. 

8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari 

muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil. 

9. Biaya yang ditimbulkan karena tugas 

penyaluran zakat baik langsung atau tidak 

langsung bersumber dari porsi bagian amil. 

10. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari 

dana di luar zakat. 

 

12.  Mukallaf 

13.  Adil dalam 

seluruh kesaksian 

14.  Beragama Islam 

15.  Memiliki 

pendengaran yang 

baik 

16.  Memiliki 

penglihatan yang 

baik 

17.  Memahami 

dengan baik fiqih 

zakat 

18.  Bukan keturunan 

Bani Hasyim. 

 

 

Golongan ketiga setelah fakir dan miskin yang berhak menerima zakat 

adalah amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala 
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macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian 

kepada mustahiq zakat. Amil zakat juga merupakan mereka yang melakukan 

perhitungan, pembendaharaan, pencatatan keluar masuknya zakat dan penjaga 

harta zakat. Bagi orang-orang ini Allah menjanjikan upah dari harta zakat yang 

diamanahi kepada mereka dan tidak diambil selain dari harta zakat 

Tabel. 4. III 
Karakteristik Penentuan Muallaf 

 Karakteristik Indikator Penentuan Karakteristik 

1.  Yang masih 

kafir 

1. Kafir diharap akan beriman dengan diberikan 

pertolongan 

2. Yang bersamaan terkena musibah dengan 

masyarakat muslim yang tidak bisa dipisahkan 

satu sama lain 

3.  Yang telah 

masuk Islam 

1. Yang masih lemah imannya,  

2. Muallaf yang masuk kategori fakir dan miskin 

Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan 

keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat 

terhadap Islam tetapi terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan 

menolong dan membela kaum muslimin 

Tabel. 4. IV 
Karakteristik Penentuan riqab 

Karakteristik Indikator Penentuan Karakteristik 

Riqab dalam artian  budak tidak 

relevan lagi di era sekarang, 

menginggat adanya penghapusan 

perbudakan dalam hukum postif 

1. Menyelamatkan buruh-buruh 

kasar dari belenggu majikan 

2. Mengusahakan pembebasan 

terhadap orang-orang yang 
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nasional maupun internasional. 

Riqab di era sekarang lebih 

cenderung kepada mereka yang 

mengalami eksploitasi dan 

tertindas oleh golongan lainnya 

baik secara personal maupun 

kelompok. 

dipenjara atau dihukum hanya 

karena menyuarakan aspirasi 

atau pun melakukan pencurian 

untuk memenuhi kebutuhan 

hidup namun dihukum sama 

berat dengan koruptor 

3. mengusahakan kemerdekaan 

untuk suatu negara yang tengah 

dijajah, hal ini dilakukan untuk 

menghilangkan perbudakan gaya 

baru yang biasa dikenal dengan 

imperialis gaya baru atau new 

colonial yang masih ada hingga 

saat ini 

4. Menyelamatkan pekerja sex 

komersial (PSK) yang telilit 

hutang kepada mucikari sehingga 

tidak semakin terperosok dalam 

kemaksiatan dan kembali kepada 

jalan yang benar 

Mereka yang masih dalam perbudakan, dinamai riqab. Maksud riqab 

dalam QS at-Taubah /9: 60 adalah ‚segala mereka yang hendak melepaskan 

dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan‛. Riqab adalah bentuk jamak dari 

raqabah, istilah ini dalam al-Qur’an artinya budak belian laki-laki (abid) dan 
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bukan belian perempuan (amah). Istilah ini dijelaskan dalam kaitannya dengan 

pembebasan atau pelepasan, maksudnya perbudakan bagi manusia tidak ada 

bedanya dengan belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya 

sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. 

Dalam perkembangan sekarang ini praktek perbudakan bukan hanya 

dalam hal perbudakan secara pisik saja tetapi perbudakan sudah berkembang 

dalam hal yang sangat luas, baik dalam hal sistem pekerjaan maupun dalam hal 

perbudakan melalui teknologi secara modern. Salah satu bentuk perbudakan 

yaitu Tindak Pidana Perdagagan Orang (TPPO).  

Banyak faktor menyebabkan TPPO, antara lain: kebiasaan merantau 

untuk memperbaiki nasib, kemiskinan dan tingkat pendidikan rendah, tradisi 

mengawinkan anak usia anak muda; gaya hidup kota yang konsumtif; 

kebiasaan menganggap pelacuran sebagai hal yang lumrah; bisnis buruh 

migran berkembang menjadi industri yang sangat menguntungkan; semakin 

meningkatnya kejahatan terorganisir; diskriminasi dan persoalan gender; dan 

memenuhi kebutuhan narkoba. Yang menarik terkait dengan TPPO, guna 

mendapatkan perhatian dari semua pemangku kepentingan. Korban awalnya 

dijanjikan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, penyimpangan seksual terhadap 

korban, transfer pernikahan, pekerjaan dibebankan kepada korban atau korban 

yang mencari nafkah, dan sebagian korban merupakan anak. 

Perluasan makna riqab sebagai bentuk pencegah terulangnya korban 

TPPO setelah dipulangkan ke daerah asal, karena sekembalinya (daerah asal) 

korban tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, ada jebakan 

utang dari para calo/agen yang memfasilitasi keberangkatan yang tidak bisa 
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dibayar. Proses pemulangan tidak semua berjalan lancar. Kasus yang paling 

sulit, ketika memulangkan korban dalam kondisi sakit, cacat fisik, meninggal, 

hingga mengalami gangguan kejiwaan, korban yang terpapar HIV, hamil, dan 

melahirkan. Kondisi ini memerlukan kerja sama yang mengikat dan bersifat 

permanen dengan penyedia layanan kesehatan rumah sakit yang bisa 

memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi korban, karena korban tidak 

memiliki KTP, NIK, KK hingga tidak memiliki jaminan kesehatan BPJS. Oleh 

karena itu, TPPO dapat dimasukkan kedalam golongan riqab  sebagai golongan 

penerima zakat yang memenuhi karakteristik mustahiq.  

 

Tabel 4. V 

Karakteristik Penentuan Gha>rimi>n  

No Karakteristik Indikator Penentuan 

Karakteristik 

1.  Seseorang yang berutang untuk menafkahi 

kebutuhan pokok hidupnya 

1. Tidak memiliki harta 

untuk membayar utang 

2. Harta itu hanya cukup 

untuk menopang 

kebutuhan pokoknya 

3. Utang telah jatuh 

tempo 

4. Jika seseorang terlilit 

utang, namun ia 

memiliki harta yang 

lebih dari kebutuhan 
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pokok seperti tanah 

selain untuk rumah, 

rumah kedua, properti, 

kendaraan di luar 

kebutuhan pokok, 

maka ia tidak 

termasuk golongan 

gharim. 

5. Orang yang terkena 

bencana alam 

6. Latar belakang 

berutang bukan dalam 

rangka bermaksiat 

kepada Allah 

7.  Orang yang berutang untuk kemaslahatan 

publik atau umat 

Seseorang berutang untuk 

membangun lembaga 

pendidikan dengan tujuan 

sosial nonprofit, 

membangun asrama yatim 

piatu 

Pendistribusian zakat kepada golongan gharim di era sekarang dibagi 

kepada beberapa bagian, yaitu a) membantu mereka yang mengalami pailit, b) 

untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha yang modal kerjanya dari 

pinjaman, c) untuk membayar hutang seseorang yang telah jatuh miskin, d) 
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untuk melatih pelaku usaha kecil dan menengah untuk dapat menjalankan 

bisnisnya dan tidak mudah jatuh pailit, e) untuk mengurangi beban suatu 

negara atau suatu golongan masyarakat yang miskin 

 
Tabel. 4. VI 

Karakteristik Penentuan Fi sabililla>h   

Karakteristik Indikator Penentuan Karakteristik 

1. Berprestasi 

akademik. 

2. Diprioritaskan bagi 

mereka yang 

kurang mampu. 

3. Mempelajari ilmu 

pengetahuan yang 

bermanfaat bagi 

bangsa Indonesia 

1. Penuntut ilmu yang mencurahkan kemampuan 

dan meluangkan waktunya untuk mencari ilmu 

syari’at meski dia mampu berusaha (mencari 

nafkah) tetap boleh diberi zakat. 

2. Menerbitkan tulisan tentang Islam untuk 

mengantisipasi tulisan yang menyerang Islam 

 

Makna fisabilillah yang luas juga kemudian diartikan sebagai segala 

bentuk ‚sabil al-khair‛ atau segala bentuk macam jalan menuju kebaikan. 

Pengertian ini memaksudkan fisabilillah sebagai suatu jalan untuk memenuhi 

kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembagunan 

masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi 

para da’i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan 

bagi kemaslahatan bersama lainnya. 
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Tabel. 4. VII 
Karakteristik Penentuan Ibnu sabil. 

Karakteristik Indikator Penentuan Karakteristik 

Ibnu sabil. 

 

1. Orang yang kehabisan bekal diperjalanan 

2. Orang yang diusir dari daerah atau negaranya dan 

minta suaka 

3. Tunawisma 

4. Anak buangan 

 

Berdasarkan form survey yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan tersebut, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

memprioritaskan golongan tertentu yang mendapat dana bantuan zakat, 

melainkan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan memberikan 

bantuannya berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mus}tahiq zakat 

tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Safri H:  

Dalam form survey tersebut tidak hanya digunakan untuk golongan fakir, 

miskin saja. Tetetapi semua golongan masuk di sini. Sehingga, tidak ada 

prioritas terhadap golongan tertentu saja, melainkan Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuannya sesuai 

kebutuhannya.
9
 

2. Survey 

Setelah Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan  

calon mus}tahiq, calon mus}tahiq sudah melengkapi persyaratannya, selanjutnya 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan survey. Survey 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran dan keberadaan calon 
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mus}tahiq zakat. Selain itu, survey juga dilakukan agar mengetahui kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh calon mus}tahiq zakat. Adapun hal-hal yang harus 

menjadi perhatian penting tim survey dalam melakukan survey adalah melihat 

kondisi calon mus}tahiq zakat dengan mengacu pada form survey kelayakan 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tim survey juga harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan calon 

mus}tahiq. Mus}tahiq zakat yang layak dibantu atau tidaknya ditentukan dari 

nilai hasil intepretasi skor survey yang dilakukan oleh tim survey. Muhammad 

Ishaq Samad mengatakan : 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan pakai form survey sosial, 

ini bentuknya. Ketika kita survey kita butuhkan yang seperti ini, kita 

lihat dengan kondisi di lapangan. Kalau sudah, bagaimana cara 

menentukannya? Bahwa mus}tahiq layak dibantu atau tidaknya itu dari 

hasil nilai skor survey. Nah, jadi ada beberapa interpretasi skornya dari 

totalnya sangat layak dibantu, layak dibantu, hingga tidak layak dibantu 

disesuaikan dengan nilai dan skor surveinya. Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan juga tidak memutuskan secara sepihak saja. Selain, 

interpretasi skor, masukan masyarakat sekitar, ketua RT, atau saudara 

juga kita pertimbangkan. Jadi, saat kita survey di dalam form survey ada 

kolom rekomendasi masyarakat. Jadi saat kita survey, kita Tanya kepada 

masyarakat bahwa calon mus}tahiq tersebut layak mendapatkan bantuan 

atau tidak.
10

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Selain nilai hasil interpretasi 

skor survey yang menentukan calon mus}tahiq layak dibantu atau tidak, Badan 

Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak memutuskan secara sepihak 

saja. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan masyarakat 

sekitar calon mus}tahiq zakat, ketua RT, atau saudara calon mus}tahiq zakat 
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untuk berpendapat layak atau tidaknya calon mus}tahiq zakat mendapatkan 

bantuan zakat dati Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. 

Menurut Kamaruddin tingkatan kemus}tahiqan dibagi menjadi tiga, yaitu 

miskin menyerah, miskin berpotensi, dan berpotensi miskin.  

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan melihat kemus}tahiqannya 

dia, jadi kalau di program pemberdayaan itu ada tiga tingkatan, yang 

pertama miskin berpotensi, miskin menyerah, dan yang ketiga itu 

berpotensi miskin. Sebelum kemus}tahiqanya kita  lihat kemiskinannya 

dulu, pertama miskin berpotensi yaitu dia itu orang miskin tetapi ada 

keinginan untuk berkembang, misalnya, dia miskin tetapi dia pingin jadi 

kaya, dia ingin usaha apapun asal dapat keluar dari kemiskinannya. 

Kedua, berpotensi miskin yaitu orang yang awalnya tidak miskin tetapi 

tiba-tiba kemungkinan miskin, misalnya, orang kaya yang mempunyai 

hutang untuk bisnis tetapi kemudian bangkrut. Ketiga, miskin menyerah 

yaitu orang miskin tetapi tidak mempunyai kemampuan, seperti orang 

yang tua rentan, orang yang perjalanan jauh tidak punya ongkos.
11

 

Berdasarkan kutipan wawncara tersebut, sebelum menentukan mus}tahiq 

layak diterima dibagian atau program apa. Maka harus menentukan golongan 

kemiskinannya tersebut. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

membagi kemiskinan menjadi tiga, yaitu :  

a. Miskin menyerah yaitu orang miskin yang sudah tidak mempunyai 

kemampuan apa-apa (non produktif). Seperti orang tua yang sudah tidak 

produktif dan orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal.  

b. Miskin berpotensi yaitu orang miskin yang mempunyai keinginan untuk 

keluar dari kemiskinan dan mempunyai keinginan untuk berkembang  

c. Berpotensi miskin yaitu orang yang mampu tetapi ada kemungkinan 

untuk menjadi miskin. Seperti, orang kaya yang mempunyai hutang 

untuk usaha, tetapi kemudian usahanya bangkrut.  
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Setelah calon mus}tahiq zakat dinilai layak untuk mendapatkan bantuan 

dana zakat dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, tim survey 

membuat laporan rekomendasi program calon mus}tahiq zakat. Laporan 

rekomendasi ini bertujuan untuk merekap hasil survey dari form survey. 

Laporan rekomendasi berisi diantaranya :  

a. Profil calon mus}tahiq zakat yang direkomendasikan. Di dalamnya berisi 

diantaranya : nama calon mus}tahiq, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, 

alamat, status perkawinan,  nomor telepon, dan kriteria calon mus}tahiq  

b. Gambaran umum calon mus}tahiq. Yaitu deskripsi gambaran keadaan 

calon mus}tahiq  Rekomendasi, yaitu berisi rekomendasi program yang 

sesuai dengan keadaan calon mus}tahiq  

c. Dokumentasi keadaan calon mus}tahiq,  yaitu berisi foto keadaan rumah 

calon mus}tahiq, dan foto calon mus}tahiq yang akan menerima bantuan.  

Tim verifikator adalah  tim yang bertugas untuk  menverifikasi laporan 

rekomendasi program calon mus}tahiq zakat yang telah disurvey oleh tim 

survey. Berdasarkan wawancara dengan Kamaruddin mengatakan bahwa :  

Yang merekomendasikan calon mus}tahiq zakat berhak dibantu atau tidak 

adalah tim survey. Tetapi tidak semata-mata orang yang survey saja. 

Jadi, butuh orang lagi untuk menentukan namanya tim verifikator dari 

tim program.
12

  

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa setelah tim survey melakukan survey kepada calon mus}tahiq, kemudian 

calon mus}tahiq berdasarkan skor interval survey ternyata layak mendapatkan 

bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Maka selanjutnya 
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tim survey membuatkan laporan rekomendasi program yang sesuai dengan 

keadaan mus}tahiq kepada tim verifikator. 

3. Musyawarah 

Musyawah dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mus}tahiq yang 

layak mendapatkan bantuan dana zakat dari Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan. Kamaruddin mengatakan: 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan musyawarah berupa 

musyawarah non formal, hanya berdasarkan data dari tim survey, tim 

program, baru diputuskan oleh tim verifikator. Yang menentukan 

stackholder yang lain adalah pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan. Ketika masalah mus}tahiq tidak dapat diselesaikan 

hanya dari tim verifikator dan tim program, kita lari ke pimpinan 

cabang.
13

 

Berdasarkan kutipan wawancara  tersebut,  musyawarah dilakukan dalam 

bentuk musyawarah non formal, hanya tim survey dan tim verifikator. Ketika 

tim survey dan tim verifikator tidak dapat diselesaikan maka akan dilakukan 

juga dengan koordinator bidang program. Dan ketika masalah mus}tahiq begitu 

kompleks, sehingga tim survey, tim verifikator dan koordinator tim program 

tidak dapat menyelesaikan, maka akan melakukan musyawarah juga dengan 

pimpinan kepala cabang Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.  

Setelah mus}tahiq dinyatakan  layak untuk mendapatkan bantuan dari 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Mus}tahiq tidak perlu melakukan 

apa-apa, atau tidak ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh 

calon mus}tahiq ketika dinyatakan layak mendapatkan bantuan. Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Safri H: 
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Mus}tahiq tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya menerima. Tidak 

ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh mus}tahiq.
14

 

Berbeda dengan mus}tahiq, langkah yang dilakukan Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan setelah menetapkan calon mus}tahiq zakat yang 

layak atau tidak mendapatkan bantuan zakat. berdasarkan wawancara dengan 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan Kamaruddin mengatakan :  

Sebenernya dia tidak perlu memberikan langkah apapun, langkahnya 

melalui Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara 

menyampaikan kepada mereka yang bersangkutan kurang lebih tiga hari 

sampai satu minggu dengan menelpon terlebih dahulu bahwa beliau  

layak  mendapatkan bantuan. Kemudian kita bantu dengan kondisi yang 

ada, bukan berdasarkan ajuannya. Misalnya, dia butuh dalam program 

pendidikan, tetapi menurut kita dia mesti diberdayakan. Maka kita bantu 

dalam program pemberdayaan. Kalau tidak layak dibantu itu, biasanya 

kita telpon terlebih dahulu. Tetapi biasanya kita pertimbangkan terlebih 

dahulu. Misalnya, dia mengajukan dalam program bidang sosial, dia 

minta bantuan dalam hal santunan, tetapi menurut kami tidak layak, kita 

bisa pertimbangkan di dalam program lain. Kalau dia tidak mau, kita 

bener-bener langsung bilang tidak layak berupa telepon, atau kita datang 

ke rumah yang bersangkutan. Biasanya kita by telpon. Jadi, kita tetep 

komunikasikan ke beliau misalkan tidak diterima. Diterima atau 

tidaknya mus}tahiq zakat tetap kita akan telpon. Jadi, tidak ada 

pertanyaan dikemudian hari bahwa tidak dikonfirmasi dengan mus}tahiq 

yang tidak dibantu, dan dikasih tau alasannya.
15

  

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, calon mus}tahiq yang dinyatakan 

layak mendapat bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, 

tidak perlu melakukan apapun. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

akan memberi tahu kepada calon mus}tahiq yang layak dan tidak mendapatkan 

bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, melalui telepon 
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atau datang ke rumah mus}tahiq. Selanjutnya, jika calon mus}tahiq layak 

mendapat bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan akan 

segera dilakukan proses pendistribusiannya sesuai dengan keadaan mus}tahiq. 

Maka yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

memberi tahu kepada calon mus}tahiq bahwa mereka layak atau tidak 

mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan.   

4. Pendistribusian dana zakat 

Setelah melakukan proses penentuan kriteria mus}tahiq  zakat dan 

mendapatkan calon mus}tahiq zakat yang akan mendapatkan bantuan dari 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, maka selanjutnya pengurus 

program akan melakukan rekomendasi ke bagian bidang keuangan. Dan setelah 

bantuan dari bagian keuangan cair. Maka selanjutnya akan segera dilaksanakan 

pendistribusian dana zakat kepada mus}tahiq zakat yang bersangkutan. 

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan pada dasarnya digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu 

pendistribusian yang berbentuk konsumtif, dan pendistribusian yang berbentuk 

produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif seperti pemberian makanan, 

bantuan air bersih, dan bantuan yang bersifat hanya diberikan secara cuma-

cuma. Sedangkan pendistribusian produktif diwujudkan dalam bentuk 

pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi. 

Pembagian zakat secara konsumtif sebenarnya tidak  akan banyak 

membuahkan hasil karena zakat akan habis dalam waktu singkat sehingga 

dana zakat tidak berkembang. Sedangkan pembagian zakat secara produktif 

(modal usaha) selain dapat mengembangkan dana zakat, juga dapat melatih 
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jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas 

mus}tahiq dalam mengembangkan usaha yang digelutinya sehingga dana zakat 

yang diberikan akan bergulir dengan tujuan bahwa seorang mus}tahiq nantinya 

bisa beralih menjadi seorang muzakki. 

Proses pendistribusian dana zakat di Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan baik secara konsumtif maupun produktif, dibagikan 

berdasarkan empat program yang ada di dalam Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan, yaitu : 

a. Bidang Kesehatan 

Setelah dilakukan survey dan mus}tahiq zakat layak mendapatkan 

bantuan dibidang kesehatan, maka akan dilakukan pendistribusian dibidang 

kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Ishaq Samad: 

Setelah dilakukan survey, ternyata dia layak, kita bantu. Kesehatan itu 

macam-macam, satu contohnya pembayaran BPJS ketika dia layak 

dibantu pembayaran BPJS begitupula Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan melakukan program sunatan gratis. Nah, kita survey 

terlebih dahulu, kemudian yang kita pendistribusian bukan kita berikan 

langsung berupa uang tunainya, untuk pembayaran BPJS tetapi kita 

bayarkan dengan nominalnya.
16

  

Dalam program kesehatan cara pendistribusian dana zakatnya adalah 

dengan cara tidak diberikan bantuan secara tunai. Seperti ketika mus}tahiq 

zakat mendapatkan bantuan berupa sunatan gratis, maka mus}tahiq tersebut  

tidak  mendapatkan bantuan secara tunai tetetapi Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan langsung mendapatkan manfaatya. Begitu juga dengan 
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melakukan pembayaran BPJS Kesahatan bilamana mus}tahiq tersebut dirawat 

di rumah zakit. 

b. Bidang Sosial 

Proses pendistribusian dana zakat dibidang sosial adalah dengan 

memberikan bantuan dana zakat kepada mus}tahiq zakat secara cuma-cuma 

berupa uang tunai sesuai dengan kebutuhannya selama satu bulan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kamaruddin: 

Cara pendistribusiannya itu, kita langsung berikan kepada yang 

bersangkutan. Contoh misalkan dia butuh santunan untuk biaya hidup 

setelah kita survei, dia butuh biaya hidup kok. Kayak gitu, ternyata biaya 

hidupnya kurang untuk makan sehari-hari dan sebagainya. Kita pasti 

berikan berupa uang tunai sesuai kebutuhanya satu bulan. Tetapi bantuan 

kita tidak terus reguler. Jadi kita membutuhkan tidak secara terus-

menerus, karena dia tidak akan berdaya kalau seperti itu. Nah, itu 

biasanya kita batu hanya sekali. Cara pendistribusiannya langsung 

berupa uang tunai.
17

 

Pendistribusian dana zakat dibidang sosial juga tidak berlangsung secara 

reguler atau terus menerus, tetetapi hanya dilakukan untuk satu kali atau 

kebutuhan selama satu bulan. Karena jika dilakukan secara terus menerus akan 

membuat mus}tahiq zakat selalu bergantung kepada dana zakat Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. 

c. Bidang Pendidikan 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendistribusikan 

dana zakat dalam bidang pendidikan, terdapat dua jenis bantuan, yaitu 

beasiswa dampingan dan beasiswa lepas. Sebagai mana yang disampaikan oleh 

Muhammad Ishaq Samad:  
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Kita bekerjasama dengan sekolah. Nah, kalau beasiswa dampingan kita 

berikan langsung kesekolah. Kalau beasiswa lepas itu kita berikan 

langsung kepada orang tuanya. Distribusi dananya berupa uang tunai, 

kita tidak mungkin tidak mungkin tidak berupa uang tunai, karena ini 

kan pasti untuk kebutuhan sekolah. Kalau beasiswa lepas biasanya sesuai 

dengan ajuannya, misalnya dia minta bantuan berupa santunan untuk 

membayar SPP terutama mahasiswa yang biasanya dalam bentuk 

program beasiswa Cendekia BAZNAS. Kalau besiswa dampingan 

biasanya kita mencari sendiri sekolah mana. Biasanya kita tentukan dulu 

wilayah kemiskinan lalu kita cari sekolah mana yang pas untuk dibantu. 

Nah, setelah itu baru kita kerjasama dengan sekolah. Setelah itu baru 

kita distribusikan dananya melalui sekolah berdasarkan pembayaran 

SPP.
18

 

Beasiswa dampingan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

bekerjasama dengan pihak sekolah dengan memberikan bantuannya secara 

langsung berupa pembayaran  SPP siswa yang mendapatkan bantuan. Berbeda 

dengan beasiswa dampingan, cara pendistribusian beasiswa lepas dilakukan 

dengan cara memberikan bantuan secara tunai kepada orang tuanya untuk 

keperluan pendidikan anaknya. 

d. Bidang Ekonomi 

Pendistribusian yang dilakukan dalam  program ekonomi sangat berbeda 

dengan program lainnya. Program ekonomi di distribusikan secara produktif. 

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) atau pedagang-pedagang kecil yang 

mendapatkan bantuan ekonomi berupa modal usaha dari Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan tidak serta merta mendapatkan bantuan secara 

tunai. Tetapi dalam bentuk modal usaha. Hal ini dilakukan Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan agar nantinya ekonomi mereka akan meningkat dan 
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suatu waktu dapat menjadi musakki bukan lagi kategori mustahiq. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kamaruddin: 

Dalam distribusi dana zakat melalui program peningkatan ekonomi 

umat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan diberikan kepada 

masyarakat pelaku untuk pemberdayaan agar ekonomi mereka 

meningkat. Tentunya dengan memberikan dana untuk melakukan usaha 

atau UMKM. Selain itu, dana zakat juga diberikan kepada petani untuk 

mengembangkan usaha pertanianya.
19

  

Di samping itu, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan juga  

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian yang telah 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Baik itu 

pendistribusian secara konsumtif maupun pendistribusian secara produktif. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan rapat intensif yang dilakukan oleh 

setiap program-program. Rapat intensif tersebut dilakukan setiap triwulan, 

tengah tahun, dan tahunan.  

Monitoring dan evaluasi ada. Biasanya dilakukan tiga, enam, atau satu 

tahun. Jadi, triwulan, tengah tahun, dan satu tahun.  Tim program datang 

ke program bersama dengan pendampingnya.
20

 

Para fuqaha menetapkan lima syarat atas orang yang berhak menerima 

zakat sebagai berikut
21

: 

1. Kefakiran atau kekurangan pemenuhan kebutuhannya 

Kefakiran adalah keadaan ekonomi seseorang yang serba 

kekurangan atau yang benar-benar membutuhkan. Kefakiran merupakan 
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syarat umum atas semua zakat wajib dan sedekah. Pemberian dana zakat 

harus dalam kategori fakir, boleh dalam kategeri kaya asalkan masuk 

dalam kelompok amil. Amil sekalipun kaya mereka berhak menerima upah 

dari pekerjaanya mengurus dan mengelola zakat. Begitupula ibnu sabil 

dapat menerima zakat walaupun mereka masuk golongan kaya di negeri 

asalnya. Karena ibnu sabil walaupun di negerinya masuk kriterium kaya 

namun di negeri orang masuk kategori miskin karena keterbatasan dalam 

mengakses kekayaannya disebabkan oleh kebutuhan yang dialaminya. 

Zakat dapat diberikan kepada empat golongan atau kriterium kaya, 

diantaranya yaitu amil zakat, muallaf, orang yang berperang dalam jalan 

allah swt, dan qharim. Sebagaimana yang hadis Nabi Muhammad saw.   

قَةِ لّغّنّيّّ 
َ
ل  الصَّ

ٌ
ل حّ

َ
ت

َ
وْ رَج لا

َ
يْىَا, أ

َ
وْ  إّلأ لّخَمْسَةّ : لّعَا مّلّ عَل

َ
لّ اشْتَرَا وَا بّمَا لّهّ, أ

وْ غَازٍفّي سَبّيْلّ 
َ
ّ غَارّمّ, أ يْهّ مّنْىَ اللَّّ

َ
و مّسْكّيْنَ ثَصُدْقَ عَل

َ
وْدَى مّنْىَا لّغَنّي ا,, أ

َ
فَأ

 )رواه أبي دودوابن ماجه (
22

 

Artinya: 

Tidak halal sedekah (zakat) diberikan kepada orang kaya melainkan 

kepada orang kaya melainkan kepada orang amil zakat, seorang yang 

membelinya dengan hartanya, gharim, orang yang berperang di jalan 

Allah, atau orang miskin yang diberikan zakat lantas dihadiahkan 

kepada orang kaya. 

Pemberian zakat kepada orang fakir tidak dapat digugurkan dengan 

adanya tempat tinggal dan pakaiannya yang berjarak dua marhalah (Jarak 

Qashar). Juga tidak gugur dengan adanya hutangnya yang ditangguhkan 

dan pekerjaan yang tidak cocok baginya. Fakir tidak disyaratkan adanya 
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Abu> Dau>d Sulaiman bin al-Asy’as} as-Sajista>ni>, Sunan Abu> Dau>d II (Beirut: Dar al- 
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lemah fisik dan menahan untuk tidak meminta minta kepada orang lain, 

menurut qaul jadid. Orang yang tercukupi dengan nafkah kerabat atau 

suami tidak dikatakan fakir, menurut pendapat yang sahih. Seandainya dia 

sibuk mencari ilmu dan pekerjaan menghalanginya mencari ilmu, maka dia 

adalah orang fakir. 

2. Penerima zakat harus muslim 

Orang yang menerima zakat dipersyaratkan harus orang Muslim, 

kecuali orang-orang yang baru masuk Islam. Menurut mazhab Maliki dan 

Hambali, zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir, apa pun 

alasannya; berasarkan hadits Mu’adz r.a. 

وَا فّيْ فَقَرَائّهّمْ  غْنّيَائّهّمْ وَرِدَّ
َ
 23خِذْوَامّنْ أ

Artinya: 

Ambillah zakat dari orang-orang kaya dari mereka (Muslim) dan 

berikan kepada orang-orang fakir dari mereka (muslim).‛ 

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat boleh, berdasarkan 

firman Allah swt. QS al-Baqarah/2:\271: 

                        

                         

Terjemahnya: 

Jika kamu menampakkan sedekah (mu, maka itu adalah baik sekali. 

dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-

orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah 

akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
24
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Abi> Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari,  Juz, I (t.tp.: Dar al-Fikr, 

1981), h. 8.  
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Dimana menurut mereka penjelasan ayat ini masih sangat umum. 

Dalam hal ini menurut mereka tidak boleh membeda-bedakan antara orang 

miskin yang satu dengan yang lainnya, kecuali orang-orang al-harbiy 

dengan alasan bahwa bila kita memberikan sedekah itu kepada mereka, 

berarti kita membantu mereka untuk memerangi kita. 

3. Penerima zakat bukan berasal dari keturunan Bani Hasyim 

Keturunan bani hasyim (Ahl al-Bayt) diharamkan menerima zakat. 

Mereka diperbolehkan mengambil khumus dari Baitul Mal untuk 

mencukupi kebutuhan mereka berdasarkan sabda Nabi saw, 

دٍ   لّمِحَمَّ
ُّ

ل حّ
َ

ات
َ
وْشَاخِ النَّاسّ وَاّنَّىَا ل

َ
دَقَاتّ اّنَّمَا هّيَ ا ا  اّنَّ وَذّهّ الصَّ

َ
وَل

دٍ  لّ مِحَمَّ
َ
25لّا

 

Artinya: 

Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah kotoran manusia. Dia tidak 

dihalalkan untuk Muhammad dan juga tidak dihalalkan untuk 

keluarga Muhammad.‛ 

4. Penerima zakat bukan orang yang lazim diberi nafkah 

Zakat  tidak boleh diberikan kepada karib kerabat dan istri 

walaupun berada pada masa ‘iddah, karena tindakan seperti ini akan 

menghalangi pemberian kepada orang fakir dari satu segi, dan dari segi 

yang lain zakat itu akan kembali kepada dirinya sendiri. 

5. Penerima zakat akil dan baligh  

Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh diterima oleh anak kecil 

yang umurnya belum tujuh tahun dan tidak boleh diterima oleh orang gila, 
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kecuali bila anak kecil dan orang gila itu ada yang mengasuhnya. Mazhab 

Syafi’i mempersyaratkan bahwa orang yang menerima zakat itu 

hendaknya yang sudah baligh, akil dan waras pikirannya. Oleh karena itu, 

zakat tidak boleh diberikan kepada anak kecil, orang gila, orang yang 

kurang waras pikirannya, kecuali jika orang-orang itu ada yang 

mengasuhnya. 

Berdasarkan karakteristik penentuan mus}tahiq Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan di atas, di anggap masih perlu penambahan 

penentuan karakteristik dalam menentukan  karakteritik mus}tahiq  yang dapat 

menerima zakat dari Baznas Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini hal-hal 

yang menurut peneliti perlu diperhatikan dalam penyaluran zakat kepada 

mus}tahiq.  

1. Pengorganisasian 

Baznas Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyalurkan zakat 

kepada mus}tahiq harus melakukan proses pengorganisasin dengan baik. 

Pengorganisasian atau tata cara pemberian zakat kepada mus}tahiq harus 

dikoordinasikan dengan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota agar tidak 

terjadi penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran dan memiliki standar 

ganda dalam penyaluran zakat atau bahkan terdapat penerima ganda zakat. 

Hal yang juga menjadi permasalahan penting dalam penyaluran zakat 

kepada mus}tahiq yaitu harus ada kesamaan karakteristik penyaluran zakat 

antara Badan Amil Zakat Provinsi dengan Badan Amil Zakat 

Kabupaten/Kota yang ada.  
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Selanjutnya Baznas Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyalurkan 

zakat kepada mus}tahiq harus melakukan penilaian cepat atau rapid 

assessment untuk menentukan jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang 

diperlukan untuk disampaikan kepada Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota 

yang akan memberikan bantuan. 

2. Pelaksana pemberi zakat kepada mus}tahiq 

a. Pemberian zakat/bantuan kepada mus}tahiq dilaksanakan oleh tim 

pelaksana pemberi bantuan.  

b. Pelaksanaan pemeberian zakat kepada mus}tahiq harus dipimpin oleh  

seorang koordinator lapangan. Dalam proses pelaksanaan bantuan 

setidaknya melibatkan Lembaga Amil Zakat. 

c. Tim Pelaksana Pemberi Bantuan dan Petugas assessment harus 

melibatkan unsur-unsur terkait agar bantuan dan kondisi masyarakat 

dapat diketahui secara pasti oleh Baznas Provinsi Sulawesi Selatan. 

Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 

1) Pemerintah daerah, desa/kelurahan 

2) Instansi Pemerintah 

3) TNI/Polri 

4) Palang Merah Indonesia 

5) Perguruan Tinggi 

6) Anggota Masyarakat lainya.  

3. Pelaksanaan Pemberian Zakat 

Pelaksanaan pemberian Zakat harus meliputi hal-hal berikut: 

a. Penyusunan daftar penerima  
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Agar zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran, maka perlu 

dilakukan identifikasi awal penerima zakat secara rinci sehingga 

masyarakat yang betul-betul memerlukan bantuan dapat 

menerima dan tidak satupun yang tertinggal. Mekanisme yang 

harus dilakukan oleh Baznas Provinsi Sulawesi Selatan pada 

proses pendataan penerima zakat sebagai berikut: 

1) Langkah-langkah 

a) Baznas Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan 

identifikasi jumlah keluarga, berikut contoh tabel 

indentifikasi keluarga mus}tahiq: 

Tabel 4. VIII 

Identifikasi Keluarga Calon mus}tahiq  
 Kepala Keluarga : 

 Alamat : 

 Jumlah KK : 

No Kelompok Umur 

Jumlah 

 

Keterangan 

(hamil, 

menyusui, 

kelainan 

khusus, dll) 

Laki-laki Perempuan 

1.    1    

2.  1-5    

3.  6-12    

4.  13-17    

5.  18-59    

6.    60     

 JUMLAH    

b) Baznas Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan 

identifikasi jumlah keluarga dengan melakukan 

penyusunan daftar mus}tahiq sesuai dengan kelompok umur 

secara keseluruhan.berikut contoh tabelnya: 
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Tabel 4.IX 

Daftar Calon Mus}tahiq Berdasarkan  

Kelompok umur 

No Kelompok 

Umur/Tahun 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1.    1    

2.  1-5    

3.  6-12    

4.  13-17    

5.  18-59    

6.    60     

 JUMLAH    

2) Teknik yang digunakan 

Kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh Baznas 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam menentukan karakteristik 

mus}tahiq  dapat dilakukan dengan teknik wawancara, teknik 

observasi dan diskusi dengan calon mus}tahiq. Keterlibatan  

calon mus}tahiq  dimaksudkan agar zakat yang akan diberikan  

sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka serta sesuai dengan 

karakterisik yang telah ditentukan oleh Baznas Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

3) Waktu pelaksanaan. 

Pelaksanaan kegiatan identifikasi karakteristik 

kebutuhan mus}tahiq  dapat dilakukan setelah daftar calon 

mus}tahiq tersusun. Selanjutnya daftar calon mus}tahiq  akan 
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dijadikan acuan atau pedoman dalam melakukan identifikasi 

karakteristik kebutuhan mus}tahiq. 

4) Pelaksana 

Pelaksanaan kegiatan penentuan karakteristik 

kebutuhan mus}tahiq ini dapat dilakukan oleh petugas/tim 

pengumpul data yang telah terlatih. 

b. Need Assessment  

Agar zakat yang diberikan pada mus}tahiq sesuai dengan                

yang dibutuhkan, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

perlu dilakukan assessemnt dengan mempertimbangkan kelompok 

umur, jenis kelamin, dan  kelompok rentan lainnya. Susunan 

daftar calon mus}tahiq dapat dijadikan data awal dalam 

mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mus}tahiq.   

Mekanisme yang dapat dilakukan Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan pada penentuan karakteristik mus}tahiq 

adalah sebagai berikut: 

1) Langkah-langkah 

a) Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

mengidentifikasi kebutuhan calon mus}tahiq.   

b) Melakukan identifikasi kebutuhan mus}tahiq .  

c) Melakukan penentukan prioritas bantuan yang diperlukan 

mus}tahiq. 

d) Melakukan penyusunan daftar kebutuhan mus}tahiq 

berdasarkan prioritas yang diperlukan. 
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2) Mengidentifikasi sumber. 

a) Melakukan identifikasi aset yang dimiliki calon mus}tahiq. 

b) Melakukan identifikasi pihak-pihak yang dapat dilibatkan 

dalam penyediaan kebutuhan mus}tahiq. 

c) Melakukan identifikasi sumber-sumber lain di sekitar 

lingkungan tempat tinggal mus}tahiq. 

Berikut ini contoh identifikasi aset yang dimiliki oleh 

calon mus}tahiq: 

Tabel.4.X 

Identifikasi aset calon mus}tahiq 

1.  Jumlah uang  

2.  Persediaan pangan yang ada  

3.  Persediaan pakaian yang ada  

4.  Persediaan pangan yang ada  

5.  Lain-lain  

c. Melakukan penentian jenis bantuan yang diperlukan calon 

mus}tahiq.  

1) Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan harus 

melakukan  identifikasi kebutuhan mus}tahiq dan sumber, 

selanjutnya dapat ditentukan jenis bantuan apa saja yang 

diperlukan mus}tahiq 

2) Selain daftar jenis kebutuhan mus}tahiq perlu disusun daftar 

kebutuhan yang diperlukan seperti melihat kebutuhan dasar 

baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non pangan atau 

bahkan meliputi persoalan biaya pendidikan. 
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4. Penentuan Jumlah Bantuan 

Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan dalam menentukan karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq adalah melakukan penentuaan jumlah bantuan yang harus 

didistribusikan pada mus}tahiq.  Langkah-langkah penentuan tersebut 

dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan harus menyiapkan 

daftar mus}tahiq dan daftar kebutuhan yang diperlukan sesuai 

dengan prioritas atau karakteristik sesuai yang terterah dalam 

hasil assessment.  

b. Melakukan perhitungan perkiraan jumlah yang harus 

didistribusikan kepada mus}tahiq. 

c. Melakukan perhitungan jumlah bantuan tidak terduga 

d. Melakukan perhitungan jumlah keseluruhan bantuan yang 

diperlukan mus}tahiq 

Penghitungan jumlah bantuan yang diberikan kepada mus}tahiq, 

dengan dilakukan teknik pengolahan data secara sederhana (manual) atau 

jika data terlalu kompleks karena melibatkan jumlah dan jenis bantuan yang 

banyak, maka pengolahan data dapat menggunakan Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) atau teknik pengolahan data lain yang paling 

memungkinkan.  
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B. Mekanisme  Pelaksanaan Prioritas Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga zakat yang 

mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan yang bersumber dari 

masyarakat, dikelola secara profesional dengan berlandaskan asas pengelolaan 

zakat yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, 

integrasi, dan akuntabilitas. Oleh karenanya, amil yang mengelola dana zakat, 

diharuskan memiliki pemahaman komprehensif mengenai manajemen, 

administrasi, dan fikih zakat sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat 

menimbulkan image negatif terhadap pengelolaan zakat.  

Dalam menentukan mus}tahiq zakat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan melakukan proses yang begitu selektif. Proses yang dilakukan Badan 

Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan adalah menetapkan calon mus}tahiq, 

melakukan survei ke lapangan, membuat rekomendasi ke tim verifikator, 

melakukan musyawarah, dan yang terakhir melakukan pendistribusian kepada 

mus}tahiq zakat. Hal ini dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut:\ 

Skema. 4. XI 

Skema Mekanisme Penyaluran Zakat 

 Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

Calon Mustah{iq 

Zakat 

Survey Musyawarah 

Tidak Layak Layak 

Pendistribusian 
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Mekanisme penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya 

adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah 

sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial 

ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang 

pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. 

1. Calon Mus}tahiq 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan calon 

mus}tahiq melalui dua cara. Pertama, calon mus}tahiq dapat mendaftarkan diri ke 

kantor Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan atau melalui media-media 

yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, Badan 

Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan mencari calon mus}tahiq sendiri, dengan 

cara melakukan pemetaan terhadap wilayah termiskin.  

Memberikan kemudahan untuk setiap orang mendaftarkan diri sebagai 

calon mus}tahiq zakat dapat dimanfaatkan kepada mereka yang membutuhkan 

bantuan dana zakat. Dalam melakukan pemetaan calon mus}tahiq Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan pemetaan sendiri melainkan 

berdasarkan pada data BPS (Badan Pusat Statistik). Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Muhammad Ishaq Samad: 

Kalau untuk pemetaan mus}tahiq kita biasanya ambil data kemiskinan dari 

BPS setiap dua bulan sekali.
26
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Hal yang sama dikatakan oleh Safri H bahwa Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan melakukan pemetaan berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat 

Statisik). Biasanya kita dalam pemetaan menganut data dari BPS yang miskin.
27

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan melakukan pemetaan yang mendasar berdasarkan data wilayah 

kemiskinan menurut BPS (Badan Pusat Statistik). Sehingga Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan diskriminasi terhadap golongan 

tertentu saja yang berhak menerima dana zakat. Pemetaan wilayah tersebut jelas 

dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Hal ini sesuai dengan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Lembaga 

Amil Zakat yaitu tidak diskriminasi. Kekayaan dan kemiskinan bersifat 

universal. Dimanapun, kapanpun, dan siapapun dapat menjadi kaya atau miskin. 

Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada 

perbedaan suku atau golongan, tetetapi selalu menggunakan parameter yang jelas 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Baik secara syariah maupun secara 

manajemen. Diharapkan dengan kedudukan atau sifat itu, lembaga zakat dapat 

tumbuh dan berkembang secara alami.  

Mutahik zakat adalah orang yang berhak menerima dana zakat. dalam 

menentukan mus}tahiq zakat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

berlandaskan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 25 

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di jelaskan bahwa: zakat 

wajib didistribusikan kepada mus}tahiq sesuai dengan syariat Islam. Badan Amil 
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Zakat Provinsi Sulawesi Selatan  juga mengacu pada QS at-Taubah/9:60 dalam 

mendistribusikan zakat sebagai mana dalam al-Qur’a>n sebagai berikut: 

                         

                       

       

Terjemahnya: 

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

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

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
28

 

Berdasarkan data tersebut, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

membagi dana zakatnya berdasarkan pada QS At-Taubah/9:60 yang dibagi 

menjadi delapan golongan. Delapan golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil, 

muallaf, gharim, riqab, fii sabilillah dan ibnu sabil. Dan untuk menentukan 

mus}tahiq tersebut, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan 

form survey kelayakan mus}tahiq. 

Posisi asnaf fakir dan miskin zakat semestinya menjadi penting untuk 

diketahui dan diprioritaskan. Al-Qur’a>n menyebutnya sebagai kelompok pertama 

dan kedua yang berhak menerima zakat. Ini menujukkan bahwa tujuan utama 

dari zakat adalah menyelesaikan problematika kemiskinan. Hal yang sama juga 

dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan 
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wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Muhammad Ishaq Samad adalah 

sebagai berikut : 

Kita tidak memprioritaskan kelompok yang menerima zakat. Ya, sesuai 

dengan delapan golongan yang menerima zakat tersebut. Tetapi untuk 

pembagiannya kita lebih banyak ke fakir dan miskin. Ya, untuk fakir 

miskin 80%, dan sisanya untuk kelompok lain.
29

  

Hal yang sama dikatakan oleh Safri H selaku yang menangani distribusi 

zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu : 

Dompet Dhuafa tidak memprioritaskan kelompok yang menerima zakat. 

hanya lebih dari 50% dana zakat itu diberikan oleh fakir dan miskin, 

sisanya kelompok lainnya.
30

 

Menurut peneliti, dalam hal penentuan mus}tahiq tidak ada prioritas 

kelompok yang mendapatkan dana zakat. Hanya saja Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan lebih dari 50% membagikan dana zakatnya kepada golongan 

fakir miskin. Hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan zakat. Fakir dan miskin 

menjadi hal yang sangat di perhatikan oleh Agama dan Negara. Diharapkan 

setelah mendapatkan dana zakat fakir dan miskin dapat merubah hidupnya dan 

keluar dari belitan kemiskinan. Sehingga tujuan zakat untuk merubah mus}tahiq 

menjadi muzakki tercapai.  

2. Survey 

Dalam hal pendataan dan pembuktian kebenaran mus}tahiq zakat, Badan 

Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan tim survey untuk melakukan 

survey, memastikan kebenaran keadaan mus}tahiq zakat layak dibantu atau tidak 

mengacu pada form survey yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Provinsi 
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Sulawesi Selatan. Survey bertujuan untuk mengetahui keadaan mus}tahiq. Selain 

itu, survey dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh 

mus}tahiq zakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Ishaq Samad: 

Survey ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan 

mus}tahiqnya. Tetapi tidak itu saja, survey juga dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan mus}tahiq. Jadi, setelah dia dinyatakan layak 

mendapat bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, kita 

sudah tau kebutuhan yang dia butuhkan itu apa.
31

  

Hal yang sama juga dsampaikan oleh Kamaruddin bahwa : 

Untuk mengetahui kebutuhan mus}tahiq ya kita melakukan survey dengan 

mengunakan form survey yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan, setelah itu, setelah kita survey kita baru tentukan dia 

layak atau tidak.  
32

 

Berdasarkan pada kutipan wawancara tersebut, sebelum mus}tahiq tersebut 

mendapatkan bantuan dana zakat, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

melakukan survey untuk membuktikan bahwa mus}tahiq tersebut layak 

mendapatkan bantuan dari dana zakat. Menurut peneliti, hal tersebut harus 

dilakukan karena kebenaran data dan keberadaan calon mus}tahiq akan terbukti 

nyata ketika dilakukan survey di lapangan. Begitu juga jenis bantuan yang akan 

diterima oleh mus}tahiq. Jenis bantuan yang akan diterima oleh mus}tahiq, 

ditentukan dari hasil survey dan keadaan nyata mus}tahiq. Hal ini dilakukan agar 

mus}tahiq dapat mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang 

dibutuhkannya.  
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Amil zakat perlu mengenali lebih jauh terhadap fuqara atau masakin. Jika 

ada orang yang berhak ternyata dia tidak kebagian zakat, maka hal ini menjadi 

tanggung jawab karena kurang perhatian. Fuqara  yang memiliki ‘iffah tidak 

mungkin mendaftarkan diri kepada amil untuk dimasukkan sebagai mus}tahiq. 

Pengalaman di beberapa tempat, ketika perencanaan atau manajemen zakat tidak 

ditangani secara baik akan berdampak negatif.  

Keterbatasan waktu penyaluran menyebabkan amil akhirnya bekerja 

secara tergesa-gesa karena adanya dead line penyaluran zakat. Apabila ini 

terjadi, dapat berakibat kurang selaktif dalam pemilihan mus}tahiq, yang penting 

habis terbagi saja. Amil yang demikian tidak dapat menunaikan tugas 

sebagaimana mestinya.    

Selain form survey kelayakan mus}tahiq yang menentukan calon mus}tahiq 

tersebut layak mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan, pendapat masyarakat disekitar calon mus}tahiq juga sangat berpengaruh 

terhadap keputusan calon mus}tahiq tersebut berhak mendapatkan bantuan atau 

tidak.  Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Ishaq Samad: 

Selain form survey kelayakan yang menentukan calon mus}tahiq tersebut 

layak atau tidak mendapatkan bantuan. Ada kolom yang berisi tanggapan 

masyarakat atau warga sekitar bahwa calon mus}tahiq tersebut layak 

dibantu atau tidak.
33

 

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Kamaruddin. Bahwa selain form 

survey kelayakan, pendapat takmir masjid juga berpengaruh terhadap calon 

mus}tahiq layak atau tidak mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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Selain itu, takmir masjid juga berperan menentukan mus}tahiq layak atau 

tidak mendapatkan bantuan dari Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan, kita tanya tanya kepada takmir masjid tentang calon mus}tahiq 

tersebut.
34

  

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan menyatakan bahwa selain form survey kelayakan yang 

menyatakan calon mus}tahiq layak mendapatkan bantuan, pendapat masyarakat 

sekitar dan takmir masjid juga menjadi pertimbangan calon mus}tahiq layak 

diterima atau tidak.  

Menurut peneliti, langkah yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan sangat tepat, karena sebagai masyarakat atau warga yang 

berada disekitar calon mus}tahiq tentu mereka mengetahui banyak tentang 

kehidupan dan kebutuhan calon mus}tahiq tersebut. Sehingga bantuan yang 

diberikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dapat tepat sasaran 

dan sesuai dengan kebutuhannya. 

3. Musyawarah 

Memutuskan sesuatu dengan musyawarah adalah  suatu tradisi yang 

harus diikuti oleh organisasi manapun sehingga tidak ada yang dirugikan dengan 

keputusan yang diambil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Ishaq 

Samad: 

Setelah itu kita melakukan musyawarah yang terdiri dari unsur pimpinan 

dan tim survey, untuk menentukan mus}tahiq  tersebut  layak diterima 

atau tidak. Musyawarah dilakukan dalam bentuk rapat non formal yang 

selanjutnya memutuskan calon mus}tahiq layak dibantu atau tidak.
35
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Berdasarkan wawancara pada narasumber tersebut, Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan melakukan musyawarah untuk menentukan calon 

mus}tahiq layak mendapatkan bantuan atau tidak dan jenis bantuan yang akan 

diterima oleh calon mus}tahiq. Musyawarah dilakukan secara non formal yang 

terdiri dari tim program saja. 

Menurut peneliti, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

melakukan musyawarah setelah melakukan survey adalah tepat dan efektif. 

Karena pembuktian di lapangan merupakan data kongkrit mengenai kebenaran 

dan keshahihan calon mus}tahiq. Apabila Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan tidak melakukan survey dan pembuktian tentang kebenaran data calon 

mus}tahiq zakat tersebut maka akan mengalami kesalahan. Karena data yang 

tertera di formulir pengajuan bantuan calon mus}tahiq zakat bisa saja dipalsukan 

atau bahkan direkayasa.  

Musyawarah yang dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan merupakan keputusan tertinggi dan hasil dalam keputusan musyawarah 

ini akan ditetapkan dan tidak boleh dirubah oleh mus}tahiq zakat maupun pihak 

yang ingin bermain-main dengan bantuan dana zakat. Hal ini menjadi penting 

untuk diterapkan sebab tidak semua pihak dapat menerima keputusan tersebut, 

ada oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan dana zakat Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, karena memang dana zakat ini diperuntukkan 

kepada mus}tahiq secara gratis.  

4. Pendistribusian  

Setelah mendapatkan calon mus}tahiq  layak mendapatkan bantuan dari 

Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, maka selanjutnya akan dilakukan 
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proses pendistribusian bantuan kepada mus}tahiq tersebut. Pendistribusian zakat 

adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi 

manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak 

muzakki kepada mus}tahiq zakat sehingga tercapai tujuan organisasi secara 

efektif. 

Salah satu syarat keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan 

kemanusiaan adalah dengan profesional yang didasarkan pada landasan yang 

sehat, sehingga pembagian zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak 

menerimanya tidak mendapatkan zakat malah diberikan kepada yang tidak 

berhak atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, 

sementara yang kondisi ekonominya kurang baik  justru  tidak mendapatkan dan 

zakat. 

Dalam melakukan pendistribusian dana zakat, Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan sistem kemanfaatan dan keadilan. 

Kemanfaatan dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

memberikan manfaat kepada mus}tahiq dengan cara meningkatan ekonomi 

mus}tahiq. Sesuai yang sampaikan oleh Kamaruddin sebagai berikut: 

Memberikan manfaat kepada mus}tahiq sesuai dengan kebutuhannya. 

Kita berusaha mengangkat ekonomi mus}tahiq agar terbebas dari 

kemiskinan.  
36

 

Sistem keadilan yang diterapkan dalam pendistribusian di Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan, adil dalam menentukan kebutuhan mus}tahiq 

dan mendistribusikan adalah adil yang sesuai kebutuhan para mus}tahiq. Karena 
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adil itu tidak berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan mus}tahiq. 

Hal tersebut disampaikan oleh Safri H: 

Pendistribusian itu harus dengan adil. Adil itu sesuai dengan kebutuhan 

mus}tahiq, bukan berarti sama rata melainkan sesuai dengan kebutuhan 

mus}tahiq.
37

 

Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dari pengelolaan zakat adalah 

kemanfaatan dan keadilan. Kemanfaatan disini adalah bahwa pengelolaan zakat 

yang dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mus}tahiq. 

Pengelolaan zakat tidak boleh dilakukan hanya untuk meraih kemanfaatan pihak 

pengelola semata. Manfaat yang plaing konkret dan terukur adalah bilamana 

zakat dapat secara efektif meningkatkan pendapatan ekonomi mus}tahiq agar 

terbebas dari belitan kemiskinan.  

Pendistribusian zakat juga harus dilakukan secara adil. Adil disini tidak 

hanya mencakup skala prioritas berdasarkan porsinya, melainkan juga 

kemampuan untuk merumuskan kebutuhan para mus}tahiq secara faktual. Secara 

umum pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan di 

lakukan dengan dua cara, yaitu : pendistribusian secara konsumtif dan 

pendistribusian secara produktif. Yang dapat digambarkan dengan skema 

sebagai berikut: 
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Skema. 4. I 

Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, bentuk  inovasi distribusi 

dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:  

a.  Distribusi bersifat konsumtif tradisional 

Yaitu zakat yang dibagikan kepada mus}tahiq  untuk dimanfaatkan secara 

langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para 

korban bencana alam. Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan   

mendistribusikan dana zakat yang bersifat konsumtif tradional dengan berupa 

santunan kepada mus}tahiq. Hal tersebut seperti yang telah disampaikan oleh 

Kamaruddin mengatakan bahwa :  

Pendistribusian konsumtif yang dilakukan  oleh Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan dibagikan dalam bidang sosial yang  

berbentuk charity dan santunan.
38
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Hal yang sama juga dikatakan Muhammad Ishaq Samad: 

Pendistribusian konsumtif dibagikan berupa charity atau santunan 

kepada mus}tahiq sesuai kebutuhan mus}tahiq.
39

 

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa dana zakat yang 

dibagikan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan yang bersifat konsumtif 

tradional diwujudkan dalam bentuk charity atau santunan berupa uang tunai 

yang diberikan kepada mus}tahiq dengan nominal sesuai dengan kebutuhannya 

selama satu bulan.   

b.  Distribusi bersifat konsumsi kreatif 

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk  lain dari barangnya semula, 

seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Berdasarkan 

pengertian diatas, menurut peneliti bentuk distribusi dana zakat Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan  yang bersifat konsumtif kreatif  diberikan 

dalam bentuk beasiswa kepada mus}tahiq yang tidak mampu membayar sekolah 

untuk pendidikan anaknya. Bentuk bantuannya berupa pembayaran SPP, dan 

pemberian uang tunai untuk keperluan pendidikan. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Safri H: 

Pendistribusian dana zakat dibidang pendidikan dilakukan dengan cara 

membayarkan SPP atau memberikan santunan berupa uang tunai yang 

digunakan untuk keperluan pendidikan.
40

 

c. Distribusi yang bersifat ‚produktif tradisional‛ 

Yaitu diberikan dalam bentuk barang-barang  yang produktif, seperti 

kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainnya. Pemberian dalam bentuk ini 
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akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir 

miskin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kamaruddin: 

Pemberian dana zakat dalam bentuk produktif dapat dilihat dalam 

pemeberian peralatan pertanian atau memberikan bibit kepada petani 

agar mereka produktif.
41

 

Menurut peneliti, berdasarkan pada program yang dimiliki oleh Badan 

Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Program yang termasuk kedalam 

distribusi dana zakat yang bersifat produktif tradisional adalah pemberian benih 

dan peralatan pertanian kepada mustah}iq. Pemberian benih dan alat-alat 

pertanina ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan petani. 

Para mus}tahiq diharapkan nantiya dapat sejahtera dan hasilnya keuntungannya 

nanti akan diberikan kepada mus}tahiq lainya. 

d. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif 

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk 

membangun proyek sosial atau menambah pedagang pengusaha kecil. Menurut 

peneliti, berdasarkan program yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan. Program yang termasuk ke dalam bentuk pendistribusian dana 

zakat yang besifat produktif kreatif adalah bantuan modal usaha kepada UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan modal usaha untuk pedagang-pedagang 

kecil. Modal usaha yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki perekonomian 

mus}tahiq yang menerimannya. Sehingga mus}tahiq akan lebih produktif, kreatif, 

dan tidak selalu bergantung pada dana zakat. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Muhammad Ishaq Samad:   
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Kalau di bidang ekonomi, kita memberikan bantuan berupa modal usaha 

yang diberikan kepada UMKM-UMKM dan pedagang pedagang kecil.  

pendistribusian kita distribusikan kepada modal usaha. Seperti modal 

usaha yang kita berikan kepada pedagang-pedagang kecil dan grobaknya, 

kayak penjual sayur dan makanan atau jajanan yang ada dipinggir jalan. 

Yang nantinya diharapkan akan merubah hidup mus}tahiq menjadi lebih 

produktif, sehingga tidak selalu bergantung pada dana zakat.
42

 

Bentuk pendistribusian konsumtif dengan model upaya pemenuhan 

kebutuhan mus}tahiq kemungkinan besar akan tidak mendidik jika diberikan 

sepanjang tahun dan tidak berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari semalam. Dikhawatirkan pola ini akan membuat 

tingkat dan perilaku konsumsi mus}tahiq (consumption behavior) akan 

mempunyai ketergantungan tinggi kepada penyalur dana zakat, apalagi bila 

mus}tahiq sangat sadar bahwa dana zakat yang terkumpul tersebut hak mereka.  

Pendistribusian konsumtif di Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhannya satu bulan, tidak 

berlangsung secara reguler. Karena itu hanya akan menimbulkan ketergantungan 

kepada mus}tahiq. Tetapi bantuan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan 

tidak berlangsung terus reguler. Jadi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan membantu tidak secara terus menerus, karena mustah}iq tidak akan 

berdaya kalau mereka ketergantungan. 

Berbeda dengan pendistribusian konsumtif, pendistribusian yang bersifat 

produktif yang diwujudkan dalam bentuk pendayagunaan masyarakat melalui 

program ekonomi. Menurut peneliti akan lebih efektif untuk mengembangkan 

jiwa wirausaha dengan kata lain memunculkan kreatifitas dalam 
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mengembangkan usaha yang digelutinya. Sehingga akan tercapai tujuan dari 

zakat bahwa seorang mus}tahiq nantinya akan berubah menjadi seorang muzakki. 

Agar dana zakat yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi 

Selatan lebih efektif, maka penyaluran dana zakat lebih banyak untuk 

pendistribusian produktif yaitu 80%, dan sisanya untuk pendistribusian yang 

bersifat konsumtif yaitu 20%. 

Selain itu, pendistribusian produktif juga harus dilakukan  monitoring 

dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan oleh Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan paling tidak dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan akad 

awalnya. Yang selanjutnya diharapkan dapat memandirikan mus}tahiq melalui 

dana zakat produktif tersebut. 

Mekanisme yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 

melalui penerapan prioritas penyaluran zakat agar penyaluran itu dapat berhasil 

guna sesuai dengan yang diharapkan. Namun dalam menunjang penerapan 

mekanisme prioritas penyaluran zakat pada Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan  tetap harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Prinsip keterbukaan 

Dalam penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan 

diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar Lembaga Amil 

Zakat sebagai pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat. Dalam mengelola 

zakat tentunya harus ada transparansi pengelolaannya, baik dalam proses 

pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan.Transparansi pengelolaan 

disini adalah bagaimana para muzakki dari Lembaga Amil Zakat dapat 
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mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan 

bagaimana Lembaga Amil Zakat ini mengelola zakatnya. Secara umum untuk 

lembaga philantrophy atau lembaga amil zakat terbagi dalam 3 (tiga) aspek 

pengelolaannya yaitu bagaimana caranya mengkonsolidasi atau mengoordinasi 

pemasukan zakat, bagaimana pengelolaan yang berkaitan dengan sistem, dan 

bagaimana cara dalam implementasi dana zakat. 

2. Prinsip sukarela 

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat 

hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang 

menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara 

yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. 

3. Prinsip keterpaduan 

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari 

masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara 

terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan 

fungsinya secara kompak dan berupaya mnghindarkan diri dari konflik yang bisa 

menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing. 

4.  Prinsip profesionalisme 

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam 

bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain-lain. 

5. Prinsip kemandirian 

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada 

gilirannya Lembaga Amil Zakat diharapkan menjadi lembaga Swadaya 
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Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya 

sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain. 

Proses distribusi zakat dalam hal bentuk-bentuk karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq pada penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 

dilakukan dengan tiga tahap yaitu, survey, penetapan calon mus}tahiq, 

musyawarah dan distribusi kepada mus}tahiq yang memenuhi syarat untuk 

diberikan dana zakat. Dalam tahap tersebut peneliti berangapan bahwa tiga 

tahap tersebut belum cukup dalam menentukan karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq terlebih bila dikaitkan dengan relevansi bentuk karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq pada penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh 

karena itu, dalam mekanisme pelaksanaan prioritas penyaluran zakat dapat 

dilaksanakan dengan berpedoman pada siklus berikut ini: 

Gambar 4.1: 

Alur Distribusi Dana Zakat Yang Efektif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan siklus tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 

melakukan pendistribusian dana zakat dengan melalaui mekanisme penetapan 
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karakteristik kebutuhan mus}tahiq harus melalui tahap-tahap yang selektif guna 

mengurangi ketergantungan mus}tahiq  terhadap dana zakat. Hal tersebut akan 

menjadikan mus}tahiq tidak dapat bergeser menjadi golongan musakki karena 

selalu berharap adanya bantuan yang selalu diserahkan atau didistribusikan oleh 

BAZNAS. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran dan penetapan calon mus}tahiq 

Penetapan mus}tahiq zakat harus dilakukan secara selektif, sehingga 

diperlukannya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon 

mus}tahiq zakat yang akan menerima manfaat dari zakat. Metode penentapan 

mus}tahiq zakat harus dilakukan dengan adil. Pendaftaran dan pentapan 

mus}tahiq yang dilakukan sebaiknya mengacu kepada form lembaran 

verifikasi yang telah dibuat atau dipersiapkan. Hal tersebut tentunya telah 

dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan sehingga zakat yang 

akan didistribusikan akan sesuai dengan kebutuhan mus}tahiq dan sesuai 

dengan tingkat prioritas yang akan disesuaikan. 

2. Survey kelayakan 

Setelah mendapatkan calon mus}tahiq dan mus}tahiq sudah melengkapi 

formulir kelayakan penerima manfaat, selanjutnya tim amil harus melakukan 

survey. Survey dilakukan untuk mengetahui kebenaran keberadaan calon 

mus}tahiq zakat, selain itu survey juga dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan yang dibutuhkan calon mus}tahiq.  

Adapun poin penting dalam melakukan survey adalah melihat kondisi 

mus}tahiq dengan mengacu kepada form verifikasi kelayakan penerima 

manfaat yang dimiliki oleh BAZNAS Adapun mus}tahiq yang layak diberi 
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bantuan ditentukan dari nilai hasil interprestasi dari hasil survey yang 

dilakukan oleh tim amil. Hasil survey yang berdasarkan form inilah yang 

diperlukan untuk menentukan layak atau tidak seseorang menjadi mus}tahiq, 

hal tersebut dibutuhkan  untuk mengetahui seberapa layak calon mus}tahiq 

bisa dibantu atau tidak selain dari hasil survey tersebut data dapat 

didapatkan dari rekomendasi dari masyarakat-masyarakat berada 

dilingkungan tersebut untuk melakukan pengecekan agar dapat mengetahui 

apakah dia benar-benar membutuhkan dan layak atau tidak untuk menerima 

dana zakat. 

3. Pengelompokan kebutuhan mus}tahiq 

Dalam pemanfaatan zakat, BAZNAS harus melakukan distribusi 

zakat untuk dibagikan kepada para mus}tahiq. Kriteria dan pengelompokan 

kebutuhan mus}tahiq tetap harus sesuai berdasarkan kepada QS. At-Taubah/9: 

60 yaitu terdapat 8 asnaf/golongan yang berhak menerima zakat. Tidak boleh 

hanya terfokus kepada fakir miskin. Bisa saja terfokus kepada fakir miskin 

dengan alasan mengutamakan skala prioritas. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sebuah perhitungan skala prioritas, salah satu contonya yaitu menggunakan  

tehory of planned behavior. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam proses 

distribusi zakat tersebut.. 

4. Penetapan 

Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin tentunya 

diperlukan penetapan metode mus}tahiq yang tepat penentuan kriteria ini 

tentunya harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan 

pengalokasian dana dan penyalurannya yang pada akhirnya berdampak 
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kepada pemerataan pembagian zakat mus}tahiq dan mengakibatkan gagalnya 

pemberdayaan masyarakat miskin karena pada dasarnya masyarakat kaya 

tidak boleh diberikan diberi bagian zakat. Penetapan mus}tahiq zakat benar-

benar harus dilakukan secara adil. Konsep adil untuk mendistribusikan zakat 

tidak harus sama untuk setiap orang, tetapi perlu dipertimbangkan dari segi 

kategori asnaf, survey, dan juga perlu adanya penilaian yang digunakan 

menggunakan skor kelayakan. Efektivitas pendistribusian zakat ini juga 

sangat penting diukur, karena dengan mengukur efektivitas zakat kita dapat 

mengetahui apakah zakat sudah terdistribusi dengan baik dan tepat kepada 

yang membutuhkan atau belum.  

5. Pendampingan 

Pendampingan terhadap mus}tahiq merupakan suatu strategi yang 

sangat menentukan keberhasilan distribusi zakat kepada masyarakat atau 

mus}tahiq. Pendampingan terhadap mus}tahiq yang telah menerima zakat 

sesuai dengan prisip pekerjaan sosial, yakni membantu masyarakat atau 

mus}tahiq agar membantu dirinnya sendiri. mus}tahiq perlu didampingi karena 

mereka merasa tidak mampu mengatasi permasalahan secara sendirian dan 

menghindari dana zakat tersebut tidak efektif, terlebih terhadap program 

zakat yang bersifat produktif. 

6. Pembinaan mus}tahiq secara berkala 

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya adalah program pemberdayaan zakat produktif 

yang bertujuan agar tercapai kesejahteraan mus}tahiq yang seutuhnya. Dalam 

hal pembinaan mus}tahiq, beberapa program pembinaan yang dapat dilakukan 
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yaitu dengan cara memberikan pelatihan, bantuan modal usaha dan 

pendampingan. Pemberian pelatihan merupakan wahana untuk membangun 

mus}tahiq menuju era globalisasi yang penuh dengan tantangan.  

Dalam konteks pengembangan mus}tahiq, pelatihan merupakan upaya 

untuk mengembangkan SDM mus}tahiq. Memberikan pelatihan kepada para 

mus}tahiq bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dimilikinya. Pelatihan kepada mus}tahiq sebagai proses 

pemberdayaan dan pembelajaran, artinya individu (anggota masyarakat) 

harus mempelajari sesuatu (materi) guna meningkatkan kemampuan, 

keterampilan dan tingkah laku dalam pekerjaan mus}tahiq dan kehidupan 

sehari-hari dalam menopang ekonomi  mus}tahiq. 

7. Monitoring dan Evaluasi 

Lembaga zakat dalam hal ini BAZNAS sangat berperan penting 

dalam masyarakat  luas, dengan adanya lembaga zakat pengelolaan zakat 

lebih terarah baik dari pengumpulan, maupun penyalurannya, karena lembaga 

zakat sendiri harus membuat atau menggunakan Functions of Management 

yakni POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) dalam 

pengelolaan zakat terutama dalam pra pemberian bantuan sampai pasca 

pemeberian bantuan atau pemberian dana zakat. Sehingga dengan hal 

tersebut dapat diketahui kekurangan kelebihan maupun tingkat kesesuaian 

yang nantinya diadakan dengan menggunakan tahap evaluasi. 

Mekanisme pelaksanaan prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Selatan belum mempunyai mekanisme yang jelas. Oleh karena 

itu disamping mengunakan siklus tersebut di atas, peneliti berupaya menawarkan 
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mekanisme pelaksanaan prioritas penyaluran zakat dengan menggunakan panca 

tepat (5 Tepat) sebagai berikut: 

a. Tepat waktu : 

Dalam melakukan distribusi zakat di Badan Amil Zakat Provinsi 

Sulawesi Selatan, ketepatan waktu adalah hal yang terpenting. Zakat yang 

berguna apabila diberikan pada waktu yang salah, maka akan kehilangan 

kegunaannya. Selain itu juga, distribusi zakat yang tepat waktu akan membantu 

mengurangi tingkat penderitaan manusia atau mustah}iq.  

Islam sebagai agama merupakan  rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 

alami>n) agama Islam mengatur segala urusan manusia, baik urusan mengenai 

pendidikan, sosial, budaya, politik maupun ekonomi,  Sesuai dengan firman 

Allah QS al-Anbiya/21 :107: 

              

Terjemahnya: 

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.
43

 

Dalam hal urusan ekonomi agama Islam menjelaskan segalanya mulai 

dari kepemilikan, kegiatan produksi sampai dengan sistem pengupahan yang 

diberlakukan dalam sebuah perusahaan, untuk masalah upah misalnya Islam 

menganjurkan kepada pemilik usaha untuk membayarkan upah pekerja sebelum 

kering keringatnya, dalam hal ini ketepatan waktu sangat dibutuhkan. Dalam 

hal distribusi zakat ketepatan waktu dalam distribusi zakat sangat penting guna 

mengurangi penderitaan yang dialami mustah}iq. Sehingga dapat secepatnya 

bangkit untuk meraih kesejahteraan, walaupun kemiskinan itu merupakan 
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sunnatullah yang tidak pernah lenyap di muka bumi ini.  Sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yakni:  

فَّ عَرَ قِهِ  نْ يَجّ
َ
 أ

َ
جْرَ هِ قّبْل

َ
 جّيْرَ أ

َ
 عْطِيا الأ

َ
 أ

Artinya:  

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.   

Artinya bahwa upah yang menjadi hak dari pekerja paling tidak harus  

diserahkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan tugas yang telah 

dibebankan kepadanya. Kemudian masalah ketenagakerjaan, seharusnya pemilik 

usaha dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dari para pekerja, misalnya 

dengan memberikan tempat tinggal selama menjalin kontrak kerja dengan 

pemilik. Kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan yang bersifat 

hak bagi para karyawan. Begitupun dengan distribusi zakat kepada mustah}iq 

harus secepatnya atau tepat waktu, terutama bagi korban bencana guna 

meringankan penderitaan dan kemelaratan mustah}iq. 

b. Tepat tempat: 

Tepat tempat di sini dapat berarti pemilihan tempat distribusi yang 

tepat, dan dapat juga berarti pemilihan barang distribusi yang tepat dengan 

tempatnya. Dalam hal ini, kebutuhan mustah}iq harus diperhatikan dan sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan para mustah}iq. Jika distribusi zakat tidak sesuai 

dengan kondisi mustah}iq akan menjadi masalah tersendiri bagi Badan Amil 

Zakat Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu contoh kebutuhan nelayan dengan 

petani pasti berbeda sehingga Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan  

harus jeli dalam memberikan bantuan.  
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c. Tepat sasaran : 

Sasaran yang tepat dalam penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat 

Provinsi Sulawesi Selatan  harus  berpegang pada prinsip golongan yang paling 

rentan (most vulnerable people ). Dengan melihat asnaf zakat yang telah 

ditentukan dalam QS al-Taubah/9:60 dan hadis serta Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut: 

Pasal 25 

 Zakat wajib didistribusikan kepada mus}tahiq sesuai dengan syariat Islam.  

Pasal 26 

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan 

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, 

dan kewilayahan. 

d. Tepat jumlah : 

Jumlah yang tepat akan memperlancar aktivitas dan akan menghindarkan 

dari masalah yang lebih besar lagi (contoh : ketidakadilan ). Jumlah yang tepat 

tidak selalu harus memberikan jumlah yang banyak ataupun berlebih pada 

masyarakat atau mustah}iq. Penerapan tepat jumlah agar tidak mustah}iq tidak 

menjadi ketergantungan dengan bantuan yang menyebabkan mustah}iq hanya 

berharap dengan dana zakat yang ada. Namun sesuai dengan kebutuhan, 

berdasarkan pada sasaran yang dituju agar zakat tersebut dapat memberdayakan 

mustah}iq. Sehingga dapat bergeser dari kategori mustah}iq menjadi kategori 

musakki.  
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e. Tepat kualitas : 

Tepat kualitas adalah memberikan barang bantuan dengan kualitas yang 

layak. Bukan merupakan barang bantuan dengan kualitas tertinggi, namun juga 

bukan barang yang tidak berkualitas. 

Panca Tepat sangat berkaitan erat dengan akuntabilitas organisasi di 

masyarakat, pemenuhan panca tepat akan semakin memperkuat kepercayaan 

masyarakat pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan sehingga 

masyarakat yang menyalurkan dana zakat akan lebih percaya dan merasa dana 

zakat yang mereka kumpulkan tepat sasaran. 

 

C. Relevansi Pelaksanaan Prioritas Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan Persepektif Mas}lah}ah 

Syari’ah Islam tidak sebatas bimbingan untuk beribadah (dalam arti 

kegiatan semata-mata menyembah Allah) tetapi berisi bimbingan dan petunjuk 

untuk seluruh aspek kehidupan, mulai dari hal yang dianggap sederhana sampai 

persoalan yang dianggap rumit, mulai persoalan yang dianggap pribadi sampai ke 

persoalan umum. Ekonomi, bisnis, politik, sosial dan berbagai aktivitas dalam 

kehidupan dunia dijelaskan dan terdapat panduan dari Islam. 

Syari’ah secara etimologis bermakna jalan ke sumber air atau jalan terang 

yang harus dilalui. Secara terminologis syari’ah adalah aturan-aturan atau 

hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam al-Qur’a>n dan al-Sunnah Nabi 

Muhammad saw.Aturan-aturan ini meliputi keseluruhan keperluan manusia baik 

yang bersifat individual maupun kolektif. Syari’ah bersifat tetap, sebab ia adalah 

prinsip-prinsip agama yang tidak dapat diubah. Syari’ah menjadi suatu sistem 

etika dan nilai-nilai yang mencakup seluruh aspek kehidupan, menjadi asas dan 
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sarana utama dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan.Perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan atau dibatasi dari 

keyakinan dasar Islam, nilai-nilai, dan tujuan dari pada syari’ah. Sebagai contoh 

ekonomi, politik dan sosial adalah aspek yang boleh dikembangkan sejauh 

mungkin tanpa boleh dipisahkan dari bingkai nilai, etika dan tujuan syari’ah 

Islam.  

Para ulama salaf dan khalaf telah sepakat bahawa tujuan syari’ah Islam 

dapat dipahami dan diterima oleh akal manusia, kecuali hukum-hukum yang 

berhubungan dengan masalah ibadah dan hikmahnya ghayr al-ma’qul (tidak 

dapat dimengerti secara akal), ia menjadi rahasia dibalik pensyari’atan sesuatu 

hukum. Tujuan pensyari’atan adalah untuk menegakkan dan memelihara  

kemaslahatan serta menolak mafsadah (keburukan). Hal ini sesuai dengan tujuan 

perutusan Rasul ke atas dunia ini, yaitu membawa rahmat keseluruh alam. Allah 

berfirman dalam QS al-Anbiya/21:107: 

              

Terjemahnya: 

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.
44

 

Sesungguhnya kehadiran Rasul adalah rahmat bagi manusia karena 

syari’ah yang dibawa adalah sempurna bagi menjaga kemaslahatan  manusia. 

Apabila kemaslahatan manusia tidak wujud dengan syari’ah, maka perutusan 

rasul itu tidak menjadi rahmat tetapi merupakan malapetaka kepada manusia. 

Tujuan umum ketika Allah swt. menetapkan hukum-Nya tidak lain ialah 
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bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun 

di akhirat. Seorang mujtahid dituntut untuk bisa menyelesaikan persoalan-

persoalan yang terjadi di masyarakat dalam hal ini untuk pengembangan hukum 

melalui pendekatan ijtihad yang menggunakan maṣlaḥah mursalah atas dasar 

untuk kemaslahatan yang belum ada ketetapan hukumnya ini perlu dilakukan 

penalaran.  

Maṣlaḥah mursalah memiliki keterkaitan dengan maqshid syariah yakni 

kemaslahatan. Kemaslahatan itu bisa terwujud apabila lima kebutuhan dasar 

terpenuhi, kelima unsur tersebut yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, akal 

dan harta. Maṣlaḥah mursalah merupakan kemaslahatan yang secara hukum tidak 

disyariatkan oleh syar’i tujuan pembentukan hukum dimaksudkan terwujudnya 

kemaslahatan bagi umat manusia, dengan tercapainya maslahat dan terhindar 

dari mudharat (kerusakan).  

Kemaslahatan akan terus menerus muncul sejalan dengan perkembangan 

situasi dan kondisi manusia. Seiring dengan perubahan zaman manusia semakin 

berkembang, dari hal tersebut permasalahan yang ada dimasyarakat juga terus 

berkembang bersamaan dengan berkembangnya manusia. Oleh karena itu 

munculnya penalaran maṣlaḥah mursalah sebagai opsi dari dasar hukum Islam. 

Dalam penerapannya maṣlaḥah mursalah bertumpu pada kemaslahatan.  

Dapat dipahami bahwa maṣlaḥah mursalah  merupakan suatu penetapan 

hukum yang persoalannya tidak di atur dalam ketentuan al-Qur’a>n maupun 

Hadist Nabi. Hanya saja dalam menetapkan penetapan hukumnya ini lebih 

ditekankan pada aspek maslahat secara langsung. Dimana tujuan maṣlaḥah 
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mursalah ini kajian hukumnya lebih mempertimbangkan kepada kemaslahatan 

untuk umat manusia guna menghindari mudharat kesulitan atau kerusakan.   

Maṣlaḥah mursalah dijadikan tolak ukur dalam pengembangan hukum 

Islam hal ini berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi. 

Setelah wafatnya Rasulullah saw. sebagai satu-satunya sumber hukum dan 

jawaban dari setiap permasalahan yang muncul di masyarakat, para ulama ahli 

hukum Islam berusaha melakukan penalaran ijtihad yang tepat untuk dijadikan 

sebagai dasar pembentukan hukum Islam. Hal ini terkait dengan permasalahan 

permasalahan yang ada dimasyarakat perlu adanya hukum yang mengatur sesuai 

dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nash. Kemaslahatan secara 

umum dapat dijadikan dasar pembentukan hukum Islam jika memenuhi tiga 

syarat, yaitu kemaslahatan harus bersifat umum, harus hakiki dan tidak 

bertentangan dengan nash syar’i maupun prinsip syar’i yang lain. 

Berbicara tentang kehidupan sosial keagamaan terutama orang-orang 

Islam yang ada di seluruh dunia tidak terlepas dari hubungan saling membantu 

antar sesama. Dari semua kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang Islam yang 

berlandaskan hukum Islam, zakat adalah salah satu pranata ibadah sosial yang 

berasal dari istilah hukum Islam. Yang tentunya jika kita membicarakan masalah 

zakat tidak terlepas dari pembicaraan tentang konsepsi zakat menurut Islam 

tentunya, sebab salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah zakat. 

Dikatakan demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang 

memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial.  

Selama ini, masyarakat mengenal zakat hanya terbatas teks secara ekplisit 

saja, seperti emas, perak, perdagangan, pertanian, peternakan, barang tambang 
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dan rikaz. Karena pada zaman dahulu seseorang banyak berprofesi sebagai 

petani, peternak, pedagang sehingga penghasilan seorang pegawai seperti 

maraknya sekarang ini tidak banyak dibahas pada ulama salaf terdahulu. 

Kesadaran akan zakat sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan 

manfaat ekonomi yang cukup besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. 

 Zakat diletakkan pada persolan yang bersifat ijtihadi, khususnya yang 

berkaitan dengan aspek pengelolaan zakat serta pengembangan zakat, untuk 

menemukan hukum syar’i dengan mengistimbatkannya dari al-Qur’a>n dan 

Hadist. Suatu hukum Islam yang masuk dalam kategori ijtihadi menjadi sangat 

fleksibel, penerapan maṣlaḥah dalam ruang lingkup hukum Islam lebih luas 

dibandingkan dengan ibadah. Mengenai hukum Islam tentang ekonomi Islam 

(muamalah) umumnya bersifat global oleh karenanya ruang lingkup ijtihad lebih 

luas.  

Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek maṣlaḥah, zakat yang 

dikelola secara produktif memiliki potensi yang cukup besar untuk bisa terus 

dikembangkan sesuai degan kebutuhan zaman guna mengatasi kemiskinan yang 

tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Pengelolaan zakat produktif yang 

di dasarkan pada kemaslahatan umat, pada dasarnya belum terdapat dalam kitab-

kitab fiqih terdahulu belum diatur juga mengenai hukumnya dikarenakan pada 

zaman dahulu belum berkembang.  

Urgensi zakat memiliki pengaruh yang besar dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masyarakat yang dapat didukung oleh 

pengelolaan zakat yang baik. Pengelolaan zakat yang baik di perlukan 

pengaturan atau manajemen yang baik dalam pengumpulan dan pendistribusian 
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zakat. Apabila zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat 

dan benar, maka akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus 

pemerataan pendapatan atau dikenal dengan konsep economic growth with 

equity.  

Di sisi lain, masih banyak perilaku masyarakat yang menunjukkan 

kurangnya pemahaman mengenai pentingnya mengelola dana zakat secara 

terorganisir. Negara yang peduli terhadap pengelolaan zakat dapat berdampak 

dalam mencapai tingkat kemaslahatan kepada Negara tersebut. Permasalahan 

dalam pengelolaan zakat disebabkan oleh regulator khususnya pemerintah. 

BAZNAS sebagai pihak pengelolanya, dan masyarakat sebagai Muzakki. 

Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, maka semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya baik melalui 

lembaga atau Negara. Apabila dalam suatu masyarakat dan pemerintah 

menegakkan syariat zakat dan\ melakukan pengelolaan secara baik dan benar, 

maka zakat yang dikeluarkan tersebut akan memberikan manfaat yang sangat 

besar sehingga dapat terciptanya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, semakin 

besar kepedulian sebuah Negara terhadap pengelolaan zakat, maka semakin 

besar pula zakat dapat memberikan kemaslahatan pada masyarakat. 

Oleh karena itu penulis ingin membahas mengenai maṣlaḥah mursalah 

dijadikan tolak ukur acuan dalam meninjau praktik pengelolaan zakat yang 

pendistribusiannya secara produktif dengan memperhatikan karakteristik 

kebutuhan mus}tahiq yang ada pada wilayah kerja BAZNAS Provinsi Sulawesi 

Selatan, dimana persoalan ini tidak diatur dalam hukum syar’i maka berkaitan 

dengan hal ini mengenai problematika kontemporer yang belum ditunjukan 
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hukumnya dalam nash al-Qur’a>n maupun hadist karena zakat itu sendiri 

merupakan penerapan dari pendekatan hukumnya menggunakan maṣlaḥah 

mursalah yang didasarkan pada asas kemaslahatan umat.  

Perkembangan pendistribusian dana zakat pada saat ini melalui kegiatan 

yang di arahkan pada kegiatan produktif telah jelas diatur dalam perundang-

undangan sehingga dana zakat yang didistribusikan tidak hanya untuk jaminan 

sosial saja melainkan juga untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi umat melalui 

zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha, berguna bagi aspek 

kesejahteraan ekonomi dan lain-lain. 

Oleh karena itu, adanya zakat yang diproduktifkan dengan 

mempertimbangkan karakteristik prioritas kebutuhan mus}tahiq ini tidak dilarang 

oleh Islam, karena dapat menimbulkan kemaslahatan untuk umat. Dengan 

demikian mengenai pendistribusian dana zakat secara produktif yang 

berlandaskan pada maṣlaḥah mursalah ini diperbolehkan. Perkembangan zakat 

yang diproduktifkan ini diperbolehkan. Dengan ketentuan dana zakat disalurkan 

kepada golongan yang telah ditetapkan oleh syar’i tedapat dalam firman Allah 

dalam QS at-Taubah/9:60.  

                           

                         

       

Terjemahnya: 

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

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

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

untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
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sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Bijaksana.
45

 

Dalam hal ini dalam hadist tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai 

zakat yang didistribusikan secara produktif namun pada hal ini pernah terjadi di 

mana Rasulullah saw pernah memberikan zakat untuk dikembangkan. Dalam 

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu ketika Rasulullah memberikan 

uang zakat kepada Umar bin al-Khattab yang bertindak sebagai amil zakat 

serayanya bersabda: 

مَ  عَنْ عِمَرَ بْنّ 
َّ
يْهّ وَسَل

َ
ى الَلّ عَل

َّ
 ا لِلّ صَل

ِ
ـانَ رَسِيْل

َ
 ك

َ
طَابّ رَضّىَ الِلّ عَنْهِ قَال الخَ

يْهّ مّنّّ 
َ
فْقَرِ اّل

َ
 اعْطّهّ مَن ء وِيَ ا

ِ
 قِيْل

َ
 ءَفَا

َ
لعَطا

ْ
 خِذْهِ اّزَا جَاءّكَ مّنْ يِعْطّيْنّى ا

َ
ى فَقَال

نْتَ غَيْرِ مَشْرّفٍ وَمَا
َ
لمّالّ شَيْىٌ وَا

ْ
 ثَتْبّعْهِ نَفْسَكَ )رواه المسلم( وَذَاا

َ
 فَلا

َ
 لا

 

Artinya: 

Dari Umar bin Khatab ra. berkata : Rasulullah saw. memberikan pemberian 

kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berilah kepada orang yang lebih 

memerlukannya dari pada saya‛. Beliau bersabda ‚Ambillah itu 

(kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini 

sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta 

maka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu 

ikutkan dirimu padanya.‛ (HR. Muslim). 

Maksud dari hadist tersebut makna dari kembangkanlah ini sebagai bukti 

bahwa dana zakat dapat dikembangkan hal ini berkaitan dengan pendistribusian 

zakat yang akan terus berkembang untuk melanjutkan kehidupan.  Permasalahan 

seperti ini jika ditinjau dalam maṣlaḥah mursalah menurut pandangan para ulama 

fiqih diperbolehkan menggunakan pendekatan maṣlaḥah mursalah apabila 

memenuhi persyaratan. Dalam hal ini ulama yang berhujjah membolehkan 
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maṣlaḥah mursalah yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum, apabila 

kejadian tersebut tidak ada hukumnya dalam nash maka disyariatkan hukum atas 

dasar kemaslahatan.   

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwasanya maṣlaḥah mursalah tidak sah 

apabila dijadikan landasan hukum dalam bidang ibadah, krena ibadah harus 

diamalkan sebagaimana danya diwariskan oleh Rasulullah, oleh karena itu 

bidang ibadah tidak berkembang.  Mengenai kebolehannya maṣlaḥah mursalah 

dalam bidang muamalat sebagaian ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah 

mengatakan bahwa untuk menjadikan maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan 

landasan dalam menetapkan hukum. Dengan alasan: Syariat Islam diturunkan 

seperti dijelaskan para ulama berdasarkan al- Qur’a>n dan Hadist, bertujuan untuk 

merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Sedangkan 

kebutuhan manusia itu selalu berkembang. Oleh sebab itu, apapun yang dianggap 

maṣlaḥah, selama tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n dan Hadist sah dijadikan 

landasan hukum.
46

 

Adapun ulama yang menolak maṣlaḥah mursalah dijadikan landasan 

hukum dalam bidang muamalat mereka berbeda pendapat. Kalangan Zahriyah, 

sebagian besar dari kalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah tidak mengakui adanya 

maṣlaḥah mursalah sebagai landasan pembentukan suatu hukum, dengan alasan 

sebagai berikut dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, antara lain: 

1. Allah dan Rasul-Nya telah merumuskan mengenai ketentuan-ketentuan 

hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. 

Menetapkan hukum maṣlaḥah mursalah berarti menganggap syariat Islam 
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tidak lengkap, karena masih ada maṣlaḥah yang belum tertampung oleh 

hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan QS al-Qiyamah/75: 

36: 

             

Terjemahnya: 

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja 

(tanpa pertanggung jawaban)?.
47

 

2. Membenarkan maṣlaḥah mursalah sebagai landasan hukum berarti membuka 

pintu bagi berbagai pihak seperti hakim pengadilan atau pihak penguasa 

untuk menetapkan hukum menurut seleranya dengan alasan untuk meraih 

kemaslahatan. Praktik seperti itu merusak citra agama.
48

 

Dengan alasan-alasan tersebut  mereka menolak maṣlaḥah mursalah 

sebagai landasan penetapan hukum. Mengenai diperbolehkannya dana zakat di  

distribusikan secara produktif, diantara sebagian ulama mazhab syafi’i 

berpendapat bahwa dibolehkannya praktik zakat yang didistribusikan secara 

produktif dengan adanya syarat: Imam An-Nawawi dalam pandangannya 

memberikan konsep dasar zakat yang didayagunakan secara produktif 

diperbolehkan dengan ketentuan yakni melihat kemampuan mus}tahiq yang akan 

menerima zakat tersebut dengan diberikannya alat berupa modal yang digunakan 

untuk keperluan sehari-hari untuk menunjang perekonomian mus}tahiq tersebut, 

maka baginya diperbolehkan dengan memberikan zakat yang dapat 

didayagunakan. Namun apabila mus}tahiq penerima zakat produktif tersebut 
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tidak memiliki kemampuan untuk bekerja yang disebabkan karena faktor usia, 

maka baginya diberikan zakat konsumtif saja sesuai dengan ketentuan yang telah 

diatur. 

Pendistribusian zakat bertujuan untuk memperkecil jurang antara orang 

kaya dan miskin. Semakin dekatnya jurang antara orang kaya dengan orang 

miskin mengambarkan semakin sejahtera dan perkasanya suatu masyarakat.Hal 

ini mempunyai kesamaan tujuan dengan maqasid syari’ah untuk menciptakan 

sebanyak mungkin kemashlahatan dalam kehidupan masyarakat.Disamping itu 

pula konsep penetapan karakteristik mus}tahiq sakat di BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan pada dasarnya adalah bentuk tanggung jawab BAZNAS 

Provinsi Sulawesi Selatan yang tumbuh secara alami dan penuh kesadaran untuk 

memperbaiki kondisi masyarakat kearah yang lebih baik dan berkeadilan. Ketiga 

unsur, baik zakat, maqasid syari’ah dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 

mempunyai tujuan yang sama. Yaitu memberdayakan masyarakat kepada 

kehidupan yang lebih harmoni, nyaman, makmur dan berkeadilan serta 

mengurang jurang kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. 

Bertolak dari tujuan di atas maka pendistribusian zakat dengan 

menetapkan karakteristik mus}tahiq zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi 

Selatan melalui pendekatan maṣlaḥah harus dipola dengan harmoni. Hal ini 

untuk membantu institusi zakat memutuskan kebijakan pendistribusian zakat, 

penentuan pemilihan penerima zakat dan program yang bersesuaian bagi 

penerima dana zakat. Sehingga dana zakat benar-benar memberikan dampak 

yang sangat berarti bagi mus}tahiq dalam memberdayakan ekonomi mereka. 
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Dana zakat yang dibagikan dengan memperhatikan penetapan 

karakteristik mus}tahiq zakat  secara benar mampu menyelesaikan dan 

meringankan masalah sosial dalam masyarakat terutama dalam mengurangi 

jumlah masyarakat miskin secara ekonomi. Merubah mus}tahiq (penerima zakat) 

menjadi muzakki (pemberi zakat). 

Dari kajian maṣlaḥah, pendistribusian zakat kepada para mus}tahiq di 

institusi zakat seharusnya mengambil pertimbangan al-dharuriyyah tercapai 

lebih dahulu, dilanjutkan dengan al-hajiyyah dan al-tahsiniyyah. Walaupun 

demikian pencapaian ketiga piramida kepentingan dalam pendistribusian zakat 

bukanlah sesuatu yang berlaku secara berturut-turut dan ketat, tetapi pencapaian 

ketiga piramida maṣlaḥah ini menjadi petunjuk (guidance) bagi pengelola  

institusi zakat dalam menentukan program-program pendistribusian zakat yang 

tepat guna dan sasaran. Sebagai mana digambarkan dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4. II 

Manakala dari sisi konsep penentuan karakteristik kebutuhan mus}tahiq 

yang diberlakukan maka, pendistribusian zakat harus mempertimbangkan 

tercapainya pemenuhan tanggung jawab ekonomi terlebih dahulu, kemudian 



 

 

 

215 

 

tanggung jawab undang-undang, tanggung jawab etika dan tanggung jawab 

kebajikan. Apabila piramid maṣlaḥah dan konsep penentuan karakteristik 

kebutuhan mus}tahiq digabungkan dan dimodifikasi kemudian dijadikan konsep 

pendistribusian zakat secara produktif mengikut keutamaan, maka 

pendistribusian zakat di institusi zakat dapat digambarkan dalam gambar berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 4. III. 

Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat tanggung 

jawab pengembangan ekonomi melalui penentuan karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq adalah tanggung jawab paling utama, diperlukan perhatian yang lebih 

besar berbanding tanggung jawab memenuhi ketentuan undang-undang dan etika 

yang boleh jadi bersifat konsumtif.  

Tanggung jawab memberdayakan ekonomi mus}tahiq zakat masuk 

kedalam kelompok al-dharuriyyah dalam piramid maṣlaḥah. Sedangkan tanggung 

jawab mematuhi undang-undang mengenai zakat. Tanggung jawab 

pengembangan ekonomi adalah tanggung jawab paling utama, kepada perhatian 
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yang lebih besar berbanding tanggung jawab memenuhi ketentuan undang-

undang/agama dan etika yang boleh jadi bersifat konsumtif. Sedangkan tanggung 

jawab mematuhi undang-undang baik dari aturan pemerintah mengenai zakat 

masuk kedalam kelompok al hajiyyah. Ketika tanggung jawab memberdayakan 

ekonomi mus}tahiq telah terpenuhi maka tanggung jawab terhadap undang-

undang terpenuhi dengan sendirinya, sebab memenuhi tanggung jawab undang-

undang/agama dan etika belum tentu memenuhi tanggung jawab untuk 

memberdayakan ekonomi mus}tahiq zakat.   

Boleh jadi institusi zakat mendistribusikan zakat semuanya dalam bentuk 

konsumtif kepada mus}tahiq guna memenuhi perintah agama dan undang-undang, 

mereka telah melaksanakan kerja amil dengan sempurna. Akan tetapi kerja 

tersebut belumlah dikatakan bermanfaat dalam jangka masa yang lama yang 

menjadi ruh dari pendistribusian zakat. Padahal kalau dilihat dari konsep 

maṣlaḥah kewajiban zakat pada asasnya adalah untuk mengurangi jumlah 

masyarakat miskin. Untuk sementara, boleh saja digunakan untuk keperluan-

keperluan konsumtif seperti pada kelompok al hajiyyah dalam memenuhi 

kewajiban agama dan undang-undang. Namun tidak boleh untuk masa yang 

panjang.  

Upaya-upaya yang mengarah pada penggunaan usaha-usaha produktif 

serta pengembangan pemberdayaan muzakki perlu dikelola dengan baik. 

Manakala tanggung jawab kebajikan termasuk kedalam kelompok al tahsiniyyah, 

artinya ketika tanggung jawab terhadap pemberdayaan ekonomi mus}tahiq telah 

dirasakan oleh masyarakat, tanggung jawab terhadap undang-undang dan etika 

telah dilaksanakan maka tanggung jawab kebajikan secara langsung ikut 
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dirasakan oleh masyarakat. Muzakki dan mus}tahiq akan merasakan keharmonian 

untuk sama-sama memelihara kebaikan sesama mereka. Ini memperjelas makna 

dari kata ‚washalli ‘alaihim‛ dalam QS at-Taubah/9:103: 

                             

          

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

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

dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
49

 

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat dimaknai para amil dan mus}tahiq 

diwajibkan untuk mendoakan muzakki atas pemberian zakat yang telah mereka 

tunaikan. Dengan doa yang dibacakan oleh amil dan mus}tahiq kepada muzakki 

akan menimbulkan kasih sayang pada semua pihak yang terlibat dalam 

pendistribusian zakat, baik amil yang bertindak sebagai pengurus, muzakki 

sebagai pemberi maupun mus}tahiq sebagai penerima. 

Berdasarkan gambar piramida di atas bagi pendistribusian zakat secara 

produkif merupakan konsep yang fleksibel dalam pelaksanaannya. Panah ke atas 

dan ke bawah menunjukkan bahawa piramida boleh dilaksanakan secara 

menyeluruh. Artinya institusi zakat dapat melakukan secara bersamaan, 

memenuhi tanggung jawab pemberdayaan ekonomi mus}tahiq sekaligus 

melaksanakan tanggung jawab kebajikan melalui program yang dirancang secara 

tepat.  

                                                             
49
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Sedangkan bila berbicara terkait hukumnya, zakat sudah jelas diwajibkan 

untuk seluruh umat Islam. Penetapan karakteristik zakat  berdasarkan 

kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di 

dunia dan akhirat: 

1. Memelihara agama, tentunya baik muzakki maupun amil senantiasa 

menjaga agama melalui penyaluran zakatnya. Selain karena zakat adalah 

wajib bagi setiap umat Islam yang tentunya setiap tahun selalu dijalankan 

dan begitu pula ada yang mengelolanya sehingga masyarakat dimudahkan 

dalam menjalankan ssyariat-Nya. Sebagaimana diterangkan dalam QS at-

Taubah/9:34-35: 

                           

                       

                           

                         

                

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari 

orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar 

memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-

halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang 

menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan 

Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu 

dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, 

lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 

"Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, 

Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 
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2. Memelihara jiwa, zakat dikatakan sebagai penyucian terhadap harta yang 

telah diperoleh selama hawl dan perlu dikeluarkan apa yang telah menjadi 

hak orang lain di dalamnya demi menjaga jiwa agar tidak terlena terhadap 

dunia. Selain itu menjaga jiwanya agar senantiasa mengingat-Nya dan 

menyadari bahwa semua yang dimilikinya adalah titipan. Karena dalam 

harta yang dimiliki ada hak orang lain di dalamnya. Dan peran Amil di sini 

sangatlah penting untuk mensosialiasikan hal tersebut. 

3. Memelihara akal, harta yang dimiliki adalah titipan dan ada hak orang lain 

di dalamnya. Zakat melalui amil bisa mengingatkan kepada muzakki untuk 

mengeluarkan zakat dan mengingatkannya bahwa dunia adalah titipan 

sehingga perlu menjaga akal agar tidak terlena dengan nafsu dunia untuk 

tidak melulu berfikir tentang harta dan dunia. 

4. Memelihara keturunan, melalui zakat berarti kita juga membantu orang lain 

yang lebih membutuhkan, termasuk juga menjaga keturunan mereka untuk 

terus meningkatkan level kesejahteraannya. Begitu juga sebaliknya, apabila 

kita ada diposisi yang menerima zakat, maka kita pun juga akan terbantu. 

Dan pentingnya Amil yang profesional di sini adalah untuk memastikan 

agar zakat yang diberikan itu sampai kepada yang lebih membutuhkan dan 

bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan level kesejahteraanya. 

5. Memelihara harta, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa harta 

adalah titipan dan ada hak orang lain di dalamnya sesuai dengan kadar yang 

telah ditentukan. Hal ini juga bisa menjaga agar harta itu tidak habis 

sebagaimana yang telah. 
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Konsep tersebut tidak berlaku secara ketat bahwa setiap tanggung jawab 

dilakukan mengikut anak tangga dari bawah ke atas, tetapi boleh disesuaikan 

dengan keadaan situasi, kondisi dan prioritas karakteristik kebutuhan mus}tahiq 

pada institusi zakat dalam hal ini BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Piramida 

tersebut juga membantu institusi zakat untuk menentukan 8 kelompok mus}tahiq 

yang berkelayakan untuk diberikan zakat dalam bentuk produktif, hal tersebut 

pula dapat menjadi petunjuk dalam menentukan karaktristik kebutuhan mus}tahiq 

yang layak menerima zakat produktif dan siapa saja yang hanya menerima zakat 

konsumtif. 

Oleh karena itu, apabila melihat metode penentuan karakteristik mus}tahiq 

dalam mendistribusikan zakat  pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan tidak 

hanya bertumpu pada konsumtif atau produktif saja. Akan tetapi keduanya 

diberikan perhatian sesuai dengan keperluan. Manakala pendistribusian zakat 

dalam bentuk produktif, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan dua 

strategi. Pertama, memaksimalkan pengelolaan  dana zakat secara produktif 

dalam bentuk pembiayaan terhadap petani dan masyarakat pelaku usaha mikro. 

Namun, belum menghadirkan pendamping untuk membina, mus}tahiq dalam 

berusaha.  Kedua, dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat secara 

produktif maupun konsumtif di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan mengambil 

perhatian pada nilai-nilai modal sosial (social capital) yang ada dalam setiap 

masyarakat. 

Kedua strategi ini telah menunjukkan hasilnya.  Namun, dibutuhkan peran 

pendamping sebagai pembina mus}tahiq zakat menjadikan mus}tahiq zakat 

mendapatkan kecukupan pemahaman dalam bisnis dan mendapatkan peringatan 
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dalam jangka panjang untuk menjaga sifat-sifat amanah dalam mengembangkan 

harta yang diterima dari zakat. 

Maṣlaḥah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan konsep 

zakat. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maṣlaḥah sebagai 

pinsip utama dalam syariah. Maṣlaḥah bukan hukum tetapi tujuan dari hukum itu 

sendiri. Mematuhi hukum syariʻah merupakan jalan untuk mencapai maṣlaḥah. 

Jadi maqāṣid syarī‘ah merupakan tujuan yang menjadi alat untuk mengukur 

kemaslahatan. Relevansi maṣlaḥah pada ekonomi dapat dilihat dalam aktivitas 

kegiatan ekonomi yang selalu berkembang terutama dalam penerapan 

karakteristik mus}tahiq. Mengenai relevansi pelaksanaan prioritas penyaluran 

zakat oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dengan perspektif mas}lah}ah 

dapat dilihat melalui mekanisme penyaluran zakat dengan dua bentuk yaitu 

dengan pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. 

Hemat peneliti menyimpulkan bahwa penetapan karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan hukum 

Islam kaitannya dengan metode-metode ijtihad seperti mas{lahah yang 

dihubungkan dengan pendistribusian zakat produktif berupa permodalan hal ini 

diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan al-Qur’a>n dan hadist. Selain 

penyaluran zakatnya dengan menggunakan akad qardhul hasan berupa pinjaman 

kebajikan. Dari pengelolaan zakat secara produktif melalui pemberdayaan 

ekonomi dianggap mampu mengubah ketergantungan mus}tahiq. Dengan 

diberikan bantuan modal dari zakat produktif mus}tahiq dapat membuka usaha 

baru atau mengembangkan usahanya sehingga meningkatkan pendapatan serta 
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memenuhi kebutuhan hidup yang mana dalam hal ini mempunyai tujuan yang 

sama dengan mas}lahah yakni bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. 
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BAB V 

PENUTUP\ 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penentuan bentuk karakteristik kebutuhan mus}tahiq pada penyaluran zakat 

BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan memperhatikan  

kondisi keluarga calon mus}tahiq diantaranya pekerjaan kepala keluarga, 

hutang yang dimiliki\, kondisi kesehatan kepala keluarga, status perkawinan 

mus}tahiq, status mus}tahiq dalam keluarga dan pendidikan terakhir mus}tahiq. 

Selain memperhatikan kondisi keluarga, bentuk karakteristik kebutuhan 

mus}tahiq selanjutnya yaitu indeks rumah yang meliputi kepemilikan  rumah  

(menumpang, mengontrak, ikut orang tua, atau milik sendiri), dinding rumah 

dari kardus/kertas,bambu, seng, semi permanen, atau tembok, luas rumah 

tidak lebih dari 36 meter persegi  dan lantai rumah dari tanah, panggung, 

semen, atau keramik. Selanjutnya yang diperhatikan yaitu kepemilikan 

barang diantaranya tidak memiliki kendaraan, mempunyai atau tidak alat 

komunikasi berupa hp atau telepon dan memiliki hewan  ternak atau tidak. 

Kemudian memperhatikan data keluarga yang meliputi jumlah tanggungan 

keluarga, ada yang putus sekolah atau tidak, memiliki balita atau tidak dan 

Istri sedang hamil atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu indikator 

keimanan yang meliputi pola sholat pada anggota keluarga, peran mengikuti 

pengajian keluarga dan tidak melakukan judi atau perbuatan yang 

diharamkan oleh agama 
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2. Mekanisme pelaksanaan prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan melakukan proses yang begitu selektif. Proses yang 

dilakukan Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan 

tiga tahap yaitu, survey, penetapan calon mus}tahiq, musyawarah dan 

distribusi kepada mus}tahiq yang memenuhi syarat untuk diberikan dana 

zakat. Dalam tahap tersebut peneliti beranggapan bahwa tiga tahap tersebut 

belum cukup dalam menentukan karakteristik kebutuhan mus}tahiq terlebih 

bila dikaitkan dengan relevansi bentuk karakteristik kebutuhan mus}tahiq 

pada penyaluran zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.  

3. Relevansi pelaksanaan prioritas penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi 

Sulawesi Selatan persepektif mas}lah}ah telah sesuai dengan hukum Islam 

kaitannya dengan metode-metode ijtihad seperti mas{lahah yang dihubungkan 

dengan pendistribusian zakat produktif berupa permodalan hal ini 

diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadist. Selain 

penyaluran zakatnya dengan menggunakan akad qardhul hasan berupa 

pinjaman kebajikan. Dari pengelolaan zakat secara produktif melalui 

pemberdayaan ekonomi dianggap mampu mengubah ketergantungan 

mus}tahiq. 

B. Implikasi Penelitian 

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, adapun implikasi dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menyadari tentang fungsi zakat sebagai sumber pendapatan negara yang 

amat potensial, maka penulis menghimbau  kepada para wajib zakat kiranya 
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mau menyadari kewajibannya tersebut, sehingga mereka ikut serta dalam 

pembangunan bangsa, negara dan agama. 

2. Zakat hendaknya tidak dipandang sebagai urusan pribadi wajib zakat, 

melainkan juga tanggung jawab pemerintah dan negara, sehingga 

pembahasan dalam penulisan ini diharapkan mampu mendorong kepada para 

penguasa negara ini untuk menyadari sejauhmana peranan dan tanggung 

jawab terhadap pengelolaan zakat. 

3. Kepada pengelola zakat penulis menghimbau kiranya betul-betul mengelola 

dan mengurus dengan baik dan secara produktif agar zakat itu tidak habis 

begitu saja tanpa ada perkembangannya atau produksinya. 

 



226 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Djazuli dan I. Nurol Aen. Ushul Fiqh. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2000. 

Abduh Halid, Muh. Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kota Palopo untuk 

Kesejahteraan Masyarakat (Telaah Menurut Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, Disertasi pada program  Doktoral 

(S3) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. 

Abdullah K. Tahapan Dan Langkah-Langkah Penelitian. Cet. I; Watampone, 

Luqman al-Hakim Press, 2013. 

Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqh. Al-Qahi>ra: Dar al-Fikr, 1987.   

Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarif, Al-Nawawi.  Al-Majmu’ syarah Muhadzab, juz 
VI. Jeddah: Maktabah  al-Irsyad, t.t.  

Afrizal Candra, Anton. Implementasi Pengelolaan Zakat di Provinsi Riau Untuk 

Meningkatkan Ketahanan Keluarga Mus}tahiq Dalam Perspektif Siyasah 

Syar’iyah, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, 2020. 

Ahmad, Al-Qurthuby  Al-Anshari. Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’a>n. Bei>rut: Da>r el-

Kutub al-Ilmiyyah, 1993. 

Ajzen. Attitudes, Personality and Behavior. Cet. II; New York: Open University 

Press, 2005. 

Al ‘Azazi, Adil bin Yusuf. Tamam al Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah,  
jilid 2. Mis}r:  Mu’assasah Qurthubah, t.t.  

Al-Utsaimin, Syeikh Muhammad bin Shalih. Majalis Syahri Ramadhan. Al-Qahi>ra: 

Daarul Hadits. 

Al-Asqolani, Ibn Hajar. Fathul Baari Syarah Shaheh Bukhari,  Juz V. Mis}r: Darul 

Hadits, t.t.  

Al-Aziz bin Yu>suf Al-Zarqani, Moh. Bin Abd. Sharh Zarqani a’la Muwat}t}}a’ Ima>m 
Ma>lik. Qa>hirah: da>r al-H}adith,  t.t. 

Al-Bukhari, Abi> Abdillah Muhammad bin Ismail. Matan Bukhariy, juz, I. Bei>rut:  

Maktabah  wa Matba’ah, t.t. 



 
 
 

227 
 

 
 

Al-Di>n al-Raziy, Fakhr. Al-Tafsir al-Ka>bir. Mis}r: al-Mathba’ah al-Mishriyyah, 1938.  

Al-Fauzan, Shalih. Al-Mulakhasoh al Fiqhi, Jilid, I. Riyadh:   Dar al ‘Ashimah, t.t.  

Al-Ghazali. Al-Mushtafa min ‘Ilmi al-Ushul. Al-Qahi>ra: Sayyid al-Husein, tt.h.   

_________. Rahasia Puasa dan Zakat. Cet.V; Bandung: Karisma, 1994. 

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. Zaad al-Ma’ad,  Juz,  XXII. Kuwait:  Da>r el-Fikr, 

1995. 

Al-Jazi>ri, Abdurrahman. Al-Fiqh alaa Madza>hib al-Arba’ah. Mis}r: Maktabah al-

Tijaariyah al-Kubra, t.t.  

_________. Fiqh ‘Ala Madzaahib al-Arba’ah, Juz, I. Mis}r: Maktabah Tijaariyah al-

Kubra, t.t.  

Al-Kahalani, Muhammad bin Ismail dan al-Shanani. Subul al-Salam, Juz II. 
Bandung: Maktabah Dahlan, t.th. 

Al-Kahlafany, Muhammad bin Isma>‘il. Subul al-Salam. Bandung: Deponegoro, 

1059-1182 H. 

Al-Maqdisi, Ibn Qudamah. Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad. Bei>rut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah, 1994. 

Al-Maraghi, Musthafa. Tafsir al-Maraghi, Jilid, I. t.tp: Maktabah Tijarisah, t.t.  

Al-Qard}awi, Yusuf. Fiqih Zakat, Jilid, III.  Bei>rut: Da>r al-Qalam, t.t. 

_________.  Fiqh al-Zakat, Juz, I. Bei>rut: Muassasah al-Risalah, 1994. 

_________. Yusuf. Fiqh al-Zakat, Juz . I. Bei>rut: Mu’assasah al-Risalah, 1994. 

_________. Yusuf. Al –Iabadah fi al Islam. Bei>rut: Muassasah Risalah, 1993. 

_________. Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyat ma’a Nazharatin Tahliliyyat fi al-
Ijtihad al-Mu’assir. Kuwait, Dar al-Qalam, 1985.  

Al-Qurthubi. Al-Jami’ li Ahkam al-Quran. Bei>rut: Da>r el-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993. 

Al-Sarakhsi. Kitab al-Mabsut, Juz, II. Al-Qahi>ra: Matba’at al-Sa’adah, 1913.  



 
 
 

228 
 

 
 

Al-Syathibi. Al-Muwafaqat fi> Us}hul al-Syari’ah, Juz III. Bei>rut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah,t.th. 

Al-Zuhaili, Wahbah. Zakat Kajian Berbagai Mazhab, alih bahasa oleh Abdul Hayyie 

Al-Kattani. Cet. VII; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2008. 

_________. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz, II. Cet. III; Damaskus: Daar  al-

Fikr, 1979. 

Amin Suma, Muhammad. Sejarah Pengelolaan Zakat” dalam Zakat dan Peran 
Negara, ed. Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang. Cet. II; Jakarta:  

Forum Zakat, 2006. 

Amin, Ma’ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: elSAS, 2011. 

Arikunto, Suharsimi. Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet. XII; Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002. 

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. Pedoman Zakat. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 2012. 

_________. Pedoman  Zakat. Cet. I, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2009. 

Aziz, Sa’ad Yusuf Abdul. Sunnah Dan Bid’ah, alih bahasa oleh H. Masturi 

Irham,dkk. Cet. IV; Jakarta, Pustaka  Al-Kautsar, 2008. 

Azwar Karim, Adiwarman. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Cet. I; Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2004. 

Bakri, Abu Bakar bin Muhammad Shatadimyanti. Hashyati Iianatu Tholibin (Bei>rut: 

Daraqib, 1995. 

Bashear, Sulaeman. On the Origin and Development of the Meaning of Zakat in 

Early Islam, Jurnal Arabica 40, 1993.  

Bua, Hasanuddin. Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat. Cet. I; Kendari: AA-DZ 

Grafika, 2019. 

Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 

2011. 

Daud Ali, Muhammad. Sistern Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI-

Press,1988. 

Daud, Abu. Sunan Abu Dawud. Riyadh: Da>r el-Salam, 2000.  



 
 
 

229 
 

 
 

Dayaksini, Tri. dan Hudaniah. Psikologi Sosial. Cet. II; Malang: UNM Press, 2003. 

Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1997. 

_________. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. 

Faruq al-Nabhan, Muhammad. Al-Ittijah al-Jama’i fi Tasyri’i al-Iqtishadi al-Islami. 
Bei>rut: Muassasah al-Risalah, 1984.  

Fishbein dan Ajzen. Belief, Attitude, Intentions and Behavior: an Introduction to 
Theory and Research. Cet. I; Calofornia: Addison-Wesley Publishing 

Company, inc, 1975. 

Gibb, H.A.R. The Modern Trends of Islam. Cet. I; Jakarta: CV Rajawali Press, 1991. 

Gusfahmi. Pajak Syari’ah. Cet.I; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007. 

Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Prekonomian Modern. Cet. I; Jakarta: Gema 

Insani Press, 2002. 

Hallag, Wael B. A History of Islamic Legal Theories, Alih bahasa E. 

Kusnadiningrat. Jakarta: Rajawali Press, 2000. 

Hamid Hisan, Husain. Nazhariyyatu al- Mas}lah}ah fi al-Fiqhi al-Islami. Bei>rut: Dar 

al-Nahdat al-Arabiyyat, 1971. 

Hamzah. Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Disertasi, Pascasarjana UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2009. 

Hassan Al-Mawardi, Abu. Al-Ah}kam al-Sulthaniyah. Bei>rut: Dar Maktabah al-

Arabiyah, t.t.  

Ibn Rusyd. Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid, Juz, I. Bei>rut: Maktabah 

Dar Ihya’ al-Kutub ‘al-Arabiyyah, t.t.  

Ibnu ‘Ara>by. Ah}ka>m al-Qur’a>n, Jilid, IV. Bi>ru>t: Da>r al-Fikr, 1958.   

Ibnu Qudamah. Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah. Cet. III; Jakarta, Pustaka 

Azzam, 2007. 

Ibrahim Hasan, Hasan. Tarekh al-Islamy, juz I. Mis}r: Maktabah al-Nahdah al-

Misriyyah, 1979. 



 
 
 

230 
 

 
 

Ikhsan, Mohammad dkk. Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Cet. II; Jakarta: 

Kompas, 2002. 

Jazuni. Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2005. 

Kementerian Agama RI. Al-Qur’a>n dan Terjemah. Cet. II; Jakarta: Kelompok Gema 

Insani Press¸ 2002. 

Khallaf, Abd Wahhab. Ushul al-Fiqh. Al-Qahi>ra: Dar al-Fikr, t.th.   

M. Amirin, Tatang. Menyusun Rencana Penelitian. Cet. III; Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1995. 

Majma’al-Lughah al-‘Arabiyah. Al-Mu’jam al-Wasith, Juz, I. Mis}r: Da>r el-Ma’arif, 

1972. 

Mandzur, Ibn. Lisan al-Arab,  Jilid, VIII. Bei>rut: Da>r al-Shadr, 1996.  

Miftah, A.A. Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, 

Jurnal, Innovatio,Vol. VII, No.  14, Juli-Desember 2008. 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. XX; Bandung:PT. 

Rosdakarya, 2004. 

Mufriani, M. Arif. Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran 
dan Membangun Jaringan, Cet. IV; Jakarta: Prenada Media Group, 2018. 

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqh Lima Madzhab. terj. Masykur A.B.dkk. Cet. I; 

Jakarta:  Lentera Basritama,1999. 

Muhammad al-Jamal, Ibrahim. Fiqh al-Mar'at al-Shalihah, diterjemahkan oleh 
Anshori Umar dengan judul Fiqih Wanita. Cet. III; Semarang: asy-Syifa, 
2001. 

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abi> Abdillah. Sahih Bukhari,  Juz, I. t.tp.: Dar al-

Fikr, 1981. 

Muhammad. Aspek Hukum Dalam Muamalat. Cet. I; Depok, Graha Ilmu, 2007. 

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

2020. 



 
 
 

231 
 

 
 

Mujiatun, Siti.  Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan 

Di Kota Medan, Disertasi, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara 

Medan, 2016. 

Muslim, Imam. Kitab Saheh Muslim, Juz, I. Bandung: Syirkat al-Ma’arif li al-thobi’ 

wa al-Nasr,  t.t.  

Nasuka. Upaya Pemberdayaan Potensi dan Distribusi Zakat Profesi (Study Kasus di 

Kabupaten Indramayu), Disertasi, Program Pascasarjana Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2011.  

Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Cet. XIX; Jakarta: PT. Rajagrafindo 

Persada, 2012. 

Noor Alfah, Kuntarno. (editor). Zakat & Peran Negara. Cet. I; Jakarta: Forum Zakat, 

1997. 

Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Cet.II; Bandung: UNISBA Press, 1996. 

Praja, Juhaya S. Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan 
Filsafat. Cet. I; Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009.  

Qadir, Abdurrahman. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta, 

RajaGrapindo Persada, 1998.  

Qarib, Ahmad. Penerapan Maslahat Mursalah dalam Ekonomi Islam, Jurnal 
Analytica Islamica, Vol 5 No.1 Tahun 2016. 

Qudamah, Ibnu. Al Mughni, alih bahasa oleh Amir Hamzah. Cet. III; Jakarta, 

Pustaka Azzam, 2007. 

Rasyid, Sulaiman. Fiqih Islam. Cet. XXVII; Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1994. 

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat.  

Sabiq, Sayyid.  Fiqh al-Sunnah,  Jilid, I. Kuwait: Daar el-Bayan, 1968.  

_________. Fkih Sunnah II. Cet. II; Jakarta: Cakrawala, 2008.  

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

dalam  As-Syir’ah; Jurnal Ilmu Syari’ah,  Vo. 43 No.II,  2009.  

Shar Ba>shi, Ahmad. Yas alu>naka  fi al-din wal Haya>t. Bei>rut: Da>r al-Ji>l. 1980. 



 
 
 

232 
 

 
 

Soekanto, Soerjono dan Musthofa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyaraka. 
Cet. I; Jakarta: PT Rajawali 1982.  

Soekanto, Soerjono. Sosiologi suatu Pengantar. Cet. II; Jakarta: PT Rajawali Pers, 

1990. 

Sulaiman Abdullah al-Asyqar, Muhammad. Zubdah al- Tafsir min Fath al-Qadir, 
jilid, III. Kuwait: Wuza>rah al-Auqa>f wa asy-Syu’un  al-Islamiyah, 1985. 

Syafe’i, Rachmat. Ilmu Ushul Fiqh. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2010.  

Syalabi, A. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Cet. III; Jakarta:  Al-Husna Zikra, 2007. 

Syaodih Sukmandinata, Nana. Metode Penelitian Pendidikan. Cet. I; Bandung: PT 

Anak Rosdakarya, 2005. 

Syarifuddin, Amir. Ushul fiqh, jilid, II. Cet. I; Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 

1999. 

Syauqi al-Fanjary, Muhammad. Al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima’i. Al-Qahi>ra : al-

Hai’ah al-Mishriyyah al- ‘Ammah li al-Kitab, 1999. 

Taimiyah, Ibnu. Siyasah al-Syar’iyyah fi al-Ishlah al-Ra’iy wa al-Ra’iyyat. Bei>rut: 

Dar al-Kitab al-Arabiyyat, 1966. 

Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia diskursus Pengelolaan Zakat Nasional 
dalam Resim Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2011. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. 

Widyawati. Filantropi Islam & Kebijakan Negara Pasca Orde Baru; Studi tentang 
Undang-Undang Zakat dan Undang-undang Wakaf. Cet. II; Bandung:  

Arsad Press, 2011. 

Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989 

Yurianto. Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Dengan Pendekatan USG Dan 

SWOT, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 3, 

No. 2, Desember 2019. 

Yusuf Abdul Azi>z, Sa’ad. Sunnah Dan Bid’ah, alih bahasa oleh H. Masturi Irham. 

Cet. IV; Jakarta, Pustaka  Al Kautsar, 2008. 

Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan. Cet. IV; 

Jakarta: 2017. 



 
 
 

233 
 

 
 

Zainuddin. Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. 
Cet. I; Ciputat: Arga Madina Mulia, 2013. 

Zubair, Ut}sman. Abhast} fi Qadaya az Zakah al Muasirah, Jilid, I. t.c. Urdun: Da>r el 

Nafais, 2000. 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 Ali Said, dilahirkan pada tanggal 09 Oktober 1989 di Bulu Dua, Desa Tanete 

Harapan Kecamatan Cina Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Lahir 

sebagai anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan suami istri H. Abu 

Side dan Saenab. Kelima kakak yaitu, Syatirah, Sukmawati, Jamain, S. Ag, 

Muhrayani, Abd. Halid dan adik Sitti Hadijah, S. Pd. Pendidikan formal yang 

ditempuh adalah SD Negeri 197 Tanete Harapan Tamat tahun 2001, SMP 

Negeri 2 Cina tamat tahun 2004, SMA Negeri 1 Cina Tamat Tahun 2007, 

Strata Satu (S1) Jurusan Syariah/ Hukum Keluarga Islam STAIN Watampone 

2007-2011, Strata Dua (S2) Pascasarjana STAIN Watampone Tahun 2013-

2015 dan saat ini menempuh studi di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 

2021-2023.  

Pengalaman organisasi diantaranya tergabung dalam 1) KSR-PMI Unit IAIN Bone 2007-

2011 (Sekertaris umum tahun 2009, DEPO KSR-PMI Unit IAIN Bone sejak 2010-2014, Pembina 

KSR-PMI Unit IAIN Bone sejak 2015-2022), 2) Resimen Mahasiswa Satuan 710 IAIN Bone, 2007-

2011 (Pembina 2023-Sekarang), 3) HMI Komisariat STAIN Watampone 2007-2011, 4) Kabid PTKP 

HMI Cabang Bone, 5) Dema STAIN Watampone 2010, 6) Staf Bidang Restoring Family Link PMI 

Kabupaten Bone, 7) Pengurus PMI Kabupaten Bone 2019-2024. 8) Sekertaris PAC Gerakan Pemuda 

Ansor Kecamatan Tanete Riattang Timur. 9) Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bone, 2022-

Sekarang. 9) PPK Kecamatan Tanete Riattang Timur.  10) Ketua umum Ikatan Keluarga Alumni 

SMA Negeri 1 Cina (SMA Negeri 18 Bone). 11) Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN 

Bone. 

Pendidikan dan penugasan yang pernah diikuti diantaranya, Pendidikan Kesiapsiagaan 

Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM)/Community Based Disaster Preparedness (CBDP) oleh Palang 

Merah Denmark, Pelatihan Fasilitator Palang Merah Indonesia tingkat nasional. Pelatihan 

Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pelatihan Spesialisasi dan Staf 

PMI Bidang RFL Palang Merah Indonesia. Penugasan dalam bidang kemanusiaan yang pernah dijalani 

yaitu, tim WASH dan RFL Gempa, Tzunami dan Likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala Provinsi 

Sulawesi Tengan. Tim WASH Banjir Bandang Masamba Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi 

Selatan dan Tim WASH Gempa Bumi Majene Provinsi Sulawesi Barat. 

Adapun karya tulis penulis sebagai berikut, 1) Kewajiban Nafkah Iddah Suami Terhadap Istri 
(Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Kabupaten Bone). 2)Studi Perbandingan Tentang Kafa-Ah 
Dalam Hukum Islam Dan Budaya Bugis Bone,  3) Tradisi Yasinan Untuk Mengembalikan Barang 
Hilang: Studi Living Qur’an di Watampone, 4) Shifting The Meaning Of Istita’ah to Perform for Hajj. 

Selain aktif dalam akademik dan gerakan kemanusiaan, penulis telah membina keluarga. 

Pernikahan dengan Andi Muafiah Nurafiat, S. Pd. I telah dikaruniai anak yaitu Muhammad Dzakwan 

Said, Muhammad Zaky Ghafir Al-Jumuah Said dan Zehra Kartika Said yang senantiasa dibina agar 

memiliki iman dan taqwa sebagai bekal mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 


	SAMPUL (1).pdf (p.1)
	DAFTAR ISI DAN KATA PENGANTAR.pdf (p.2-21)
	BAB I.pdf (p.22-40)
	BAB II. ok.pdf (p.41-151)
	BAB III.pdf (p.152-159)
	bab IV aman.pdf (p.160-243)
	BAB V.pdf (p.244-246)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.247-254)
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.pdf (p.255)

