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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, 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 i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ـ ي

 fatḥah dan wau au a dan u ـ وَ 

 

Contoh: 

ي فَ ك   : kaifa 

ل  haula : ھ و 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 fatḥah dan ‘alif atau yā’ ā a dan garis di atas ىَ │…اَ …َ

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ـ و

 

Contoh: 

اتَ   َ:َ م   māta 

م ى   ramā :ََ ر 

 qīla :ََ ق يل

َ ت  و   yamūtu :ََ ي م 

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’ marbuūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

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

الأ ط ف الَ  ةَ  ض  و   rauḍah al-aṭfāl : ر 

ل ة َ الف اض  ين ةَ  د   al-madīnah al-fāḍilah : الم 

ة َ م  ك   al-ḥikmah : الح 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

بَّنا  rabbanā : ر 

ين ا  najjainā : ن جَّ

قَ   al- ḥaqq : الح 

مََّ  ni’imma : ن ع 

وَ  د   aduwwun : ع 

Jika huruf َى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah َ)َ )ب يِّ

 maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi ī. 

Contoh: 

ل يَ   Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع 

ب يَ  ر   arabī (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)‘ : ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 
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maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

سَ   al-syams (bukan al-syams) : الشَّم 

ل ة َ ل ز   al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الزَّ

ف ة َ  al-falsafah : الف ل س 

دَ   al-bilād : الب لَ 

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: 

ونَ  ر   ta’murūn : ت أ م 

عَ   ’al-nau : النَّو 

 ’syai : ش يءَ 

تَ  ر   umirtu : أ م 

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 telah 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. 
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Misalnya, kata al-Quran (dari al-Quran), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata ‘Allah’ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billāh : باللهَ dīnullāh : دينَالله

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

ة َاللهَ  م  ح  َف يَر   hum fī rahmatillāh : ھ م 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ajaran 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 
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huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

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

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

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

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

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Nasr al- Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata “Ibn” (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: 

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abū al-Walīd 

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

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan Zaid, Naṣr Ḥāmid 

Abū) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 

swt.  = subḥānallahu wata’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = wafat tahun 

QS…/… 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 

 



 
 

ABSTRAK 

Nama                    : Rodiah 

NIM                      : 80100221074 

Judul Tesis           : Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada PT.  
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Hukum Islam) 

 

 Tesis ini meneliti mengenai bagaimana analisis hukum Islam terhadap 
implementasi pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah Wakaf Indonesia di 
Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut kemudian di-breakdown ke dalam 
beberapa submasalah atau rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Manajemen 
Pengelolaan Wakaf Produktif Pada PT. Berkah Wakaf Indonesia di Kabupaten 
Gowa? 2) Bagaimana Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif pada PT. 
Berkah Wakaf Indonesia dalam Analisis Hukum Islam? 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan  penelitian 
lapangan (field research) dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan berupa 
wawancara dengan Komisaris Utama, Direktur Utama, Manager HRD, Pengelola 
(Nāẓir), Wakif, Masyarakat, dan selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu, teknik 
pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Manajemen Pengelolaan Wakaf 
Produktif PT. Berkah Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa adalah sebuah 
perusahaan berbasis wakaf (social enterprise) yang dari hasil murni usahanya 
didapatkan 60% disalurkan untuk kepentingan umat (sosial, pendidikan, dakwah 
dan kesehatan), dan 40% ditahan untuk menumbuhkan modal usaha. Selain itu, 
pendekatan yang diterapkan oleh PT. BWI adalah dengan prinsip GCG (Good 
Corporate Governance). Adapun implementasi pengelolaan wakaf produktif pada 
PT. BWI dalam analisis hukum Islam telah menerapkan dengan baik, sesuai 
prinsip syariah Islam dan terbebas dari unsur yang terlarang (riba, gharār, dan 
maysīr) meskipun pada sisi leagalitas kenaziran seperti yang ditetapkan dalam 
Peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, belum 
terpenuhi akan tetapi ada upaya dan langkah konkret yang dilakukan oleh PT. 
BWI dalam mengembangkan dan memajukan perusahaan ini dengan berbasif 
wakaf produktif.  

 Dari penelitian ini, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang berfokus 
pada pengembangan, penyaluran, pemanfaatan, dan pendistribusian wakaf 
produktif pada program-program yang direncanakan oleh PT. Berkah Wakaf 
Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan umat pada bidang sosial, 
pendidikan, dakwah, dan kesehatan sebagai sebuah perusahaan berbasis wakaf, 
untuk menghasilkan pengembangan yang lebih produktif, dan meningkatan 
efesiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif. 
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 البحث مُسْتَخْلص
 ةيراض:   اسم الطالب

 80100221074:   رقم القيد
 دراسة. (غوا بمنطقة إندونسيا البركة مؤسسة في الإنتاجي الوقف إدارة:  موضوع الرسالة

 )الإسلامية الشريعة منظور من تحليلية

 الوقف إدارة تطبيق على الإسلامية الشريعة تحليل عن المتواضعة الرسالة هذه تبحث 
 عدة إلى الرئيسية المشكلة تفرعت  ثم ومن .غوا بمنطقة إندونسيا للوقف البركة مؤسسة في الإنتاجي
 إندونسيا للوقف البركة مؤسسة في الإنتاجي الوقف إدارة تكون كيف (أولۤ) :وهي فرعي مشاكل
 البركة مؤسسة في الإنتاجي الوقف إدارة تطبيق على العمليات تكون كيف (ثانيا) غوا؟ بمنطقة
  الإسلامية؟ الشريعة منظور من غوا بمنطقة إندونسيا للوقف

 فيه البيانات مصادر وأما  .وصفي كيفي ميداني بحث منهج هو البحث هذا في المستخدم والمنهج
 .والمجتمع والواقف والنظير البشرية الموارد تنمية ورئيس العام والمدير الرئيسي المدير مع المقابلات فمن
 قام ثم  .والتوثيق والمقابلات الملاحظة هي المستخدمة البيانات جْع طرق كانت ذلك على علاوة

 البيانات وعرض البيانات تقليل :وهي مراحل ثلاث خلال من وتحليلها البيانات بمعالجة الباحث
 .النتائج واستخلاص

 للوقف البركة مؤسسة في الإنتاجية الوقف إدارة أن إلى الدراسة هذه في البحث نتيجة أظهرت
 النقية النتيجة من المائة في ستون كانت حيث  .إجتماعية وقفية مؤسسة هي غوا بمنطقة إندونسيا

 كان ذلك ومع .والصحة والدعوة والتعليم الۤجتماعية من الناس مصالح لأعمال صرفها تم قد
   .التجارية لأعمال المال رأس تنمية أجل من يحتفظ  منها المائة في أربعون

 للوقف البركة مؤسسة في الإنتاجي الوقف إدارة أن ترى الإسلامية الشريعة فإن ذلك على وعلاوة
 العناصر من وخلوه الإسلامية الشريعة لمبادئ وموافق جيد بشكل تطبيقها تم قد غوا بمنطقة إندونسيا
 لم وأربعة ألفيْ سنة وأربعيْ واحد رقم من الوقف قانون كان ولكن .والمسير والغرر الربا المحظورة
 بأساس وتطويرها تنميتها على تحاولون المؤسسة زالت ما بل عليها يثبت ولم صحتها على  يقرر

 .الإنتاجي الوقف



 
 

 تبيْ التي الأبحاث من مزيد هناك يكون أن الباحث يأمل هي البحث هذا نتيجة من المترتبة والآثار
  التي الجوانب وكانت .الأمة لمصلحة منها واستغلال وتوزيعها الإنتاجي الوقف تطوير طرق على
 وقفية كشركة والصحية والدعوية والتعليمية الۤجتماعية قطاعات تحسيْ مثل رفاهيتها إصلاح تحاول
 .المؤسسة في الإنتاجية الوقف إدارة فعالية وتحسيْ فيها كفاءة زيادة مع لتنميها

 .الإسلامية الشريعة الإنتاجي، الوقف الإدارة، التطبيق، :المفتاحية الكلمات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Islam adalah agama yang telah sempurna dan menyeluruh (syāmil) di 

mana meliputi segala aspek kehidupan manusia sebagaimana yang diyakini oleh 

umatnya. Ajaran Islam, baik hubungan seorang hamba dengan Pencipta Allah swt. 

maupun dalam hubungannya sesama makhlukNya, berlaku hingga akhir zaman, 

tidak terikat tempat tertentu, tidak pula terbatas oleh waktu.  

Setiap ajaran Islam yang syariatkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. 

megandung pelajaran dan manfaat yang banyak bagi manusia. Dengan menjaga 

hubungan yang baik antar sesama manusia, maka akan mendatangkan kebajikan 

dari Allah swt. dalam kehidupan di dunia dan akhirat.  

Allah swt. berfirman dalam QS Al-Māidah/5: 2. 

نِ ۡ عُدۡ لٱوَ  مِ ۡ إِثۡ لٱوَلَۤ تَ عَاوَنوُاْ عَلَى  ۡ وَىٰ ۡ لتَّقٱوَ  بِرِّ ۡ لٱوَتَ عَاوَنوُاْ عَلَى          ۡ للَّهَ ٱ ت َّقُواْ ٱوَ  ۡ وَٰ
عِقَابِ ۡ لٱشَدِيدُ  للَّهَ ٱ إِنَّ   

Terjemahnya:ََ َ 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

1
 

Hukum Islam yang berlaku bagi pemeluknya (muslim), sebagaimana yang 
telah menjadi kesepakatan para ulama bersumber pada (al-Qur’an, Hadis, 
Ijma’, dan Qiyas).

2
  

Namun dalam menjalankan ajaran Islam khusunya dalam bidang sosial 

ekonomi (mu’āmalah) diperlukan pemahaman mendalam dan pengkajian yang 

                                                           

1Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Ummul Qurā, 2017), h. 106. 

2Abbās Syaūmān, Mașādir al-Tasyrī’ al-Islāmī (Cet. I; Kairo: Dār al-Śaqāfīah, 2000), h. 

35. 



 
 

berlanjut, sebab kajian mu’āmalah lebih bersifat dinamis dan luas ruang 

lingkupnya dalam penerapan dan pengembangan analisis hukumnya. 

 Islam adalah agama yang selalu memperhatikan dua aspek penting dalam 

perjalanan kehidupan di muka bumi ini, yaitu: hubungan dengan TuhanNya dan 

hubungan dengan makhlukNya.
3
 Salah satu dari ajaran Islam yang berkaitan 

langsung dengan kedua aspek ini adalah ibadah wakaf dengan harta terbaik yang 

di infakkan di jalan Allah swt. Keberadaan wakaf merupakan bagian mutlak dari 

keIslaman, kualitas iman pada PenciptaNya, sebagai sarana penyucian jiwa serta 

penambah keberkahan harta atas apa yang Allah swt. karuniakan kepada 

hambaNya.  

Wakaf merupakan ibadah yang pemanfaatannya terus mengalir dan 

dilestarikan sebagai suatu amal jariyah seorang hamba kepada Allah swt. jika 

telah meninggal dunia, sehingga pemanfaatan harta benda tersebut bisa terus 

dirasakan oleh umat Islam selama harta wakaf dikelola dengan baik berdasarkan 

prinsip-prinsip perwakafan yang profesional dalam menjalankan tanggung 

jawabnya, keadilan sosial, kejujuran, dan mampu menjaga aset harta benda yang 

diwakafkan. Maka dengannya, akan memberikan dampak yang lebih optimal 

sebagaimana sifat wakaf yang harus produktif. 

Pembahasan hukum-hukum wakaf  memiliki tulisan ataupun karangan-

karangan buku yang sangat banyak sebagai salah satu cabang dalam pembahasan 

fikih dalam Islam, mencakup di dalamnya tentang kaidah-kaidah, unsur-unsur, 

dan istilah-istilah yang berkaitan dengan hukum wakaf yang menjadi bagian 

                                                           

3 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang 

Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan ( Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 14.  



 
 

utamanya, dan hukum wakaf ini menjadi ilmu khusus yang membutuhkan 

pemahaman dan juga pengkajian khusus.
4
 

Dalam kamus Lisān al- ‘Arab wakaf secara bahasa adalah al-habs
5
 

(menahan), yang mempunyai bentuk dasar dari waqfu al-syai’ yang pada dasarnya 

menahan sesuatu. Sedangkan makna secara syara’,  wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan pemilikan asal, 

kemudian menjadikan manfaatnya berlaku secara umum.
6
 Wakaf telah ada dan 

dikenal sejak zaman Rasulullah saw., sebab wakaf disyariatkan setelah Nabi 

Muhammad saw. hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah.  

 Berdasarkan pendapat sebagian fuqahā, yang pertama kali melakukan 

wakaf adalah Rasulullah saw. dengan mewakafkan tanah miliknya untuk 

pembangunan masjid Quba, kemudian disusul dengan pembangunan masjid 

Nabawi di atas  tanah yang dibeli oleh Rasulullah saw. dari anak yatim Bani 

Najjar dan kemudian para sahabat lainya ikut berpartisipasi dalam pembangunan 

masjid tersebut.
7
 Sebagian pendapat mengatakan, sahabat Umar bin Khattab 

adalah orang yang pertama berfwakaf atas arahan dan petunjuk dari Rasulullah 

saw. pada masa itu, sebagaimana dalam hadis berikut: 

ثَ نَا   ثَ نَا  حَدَّ ابْنِ عُمَر افِعٍ ، عَنِ نَ   ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ  إِسْْاَعِيلُ بْنُ إبِْ رَاهِيمَ ، عَنِ  عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قاَلَ: حَدَّ  
أنَْ فَسَ  قاَلَ: أَصَابَ عُمَرُ أرَْضًا بِِيَْبَ رَ، فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الِله أَصَبْتُ مَالًۤ بِِيَْبَ رَ، لمَْ أُصِبْ مَالًۤ قَطُّ 

قْتَ بِِاَ. فَ تَ  أنَ َّهَا لَۤ  صَدَّقَ بِِاَ عُمَرُ،عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تأَْمُرُني؟ قاَلَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ

                                                           

4 Sulaimān Ibn Jāsir Ibn ‘Abd al-Karīm al-Jāsir, al-Waqfu wa Ahkāmihi fī Daui al-

Syarī’ah al-Islāmīyah (Riyād: Madār al-Wațan, 1433), h. 5.  

5Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Manzhūr al-Anșarī, Lisān al-‘Arab (Cet. III; 

Beirūt: Dār al-Șādir, 1414), h. 360. 

6 Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Cet. XXVII; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), h. 492.  

7Suhrawardi K Lubis, dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Cet. II; Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), h. 99.  



 
 

 الِله وَابْنِ يُ بَاعُ أَصْلُهَا، وَلَۤ يوُهَبُ، وَلَۤ يوُرَثُ، تَصَدَّقَ بِِاَ في الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبََ، وَالرِّقاَبِ، وَفي سَبِيلِ 
هَا بِ  رَ مُتَمَوِّلٍ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَۤ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ يأَْكُلَ مِن ْ الْمَعْرُوفِ، أوَْ يطُْعِمَ صَدِيقًا، غَي ْ

رَ مُتَأثََّلٍ    8الترميذى( )رَوَاه فِيهِ وَ فيْ لَفْظٍ: غَي ْ
Artinya: 

Dari Ibnu Umar ra. beliau berkata, bahwa sahabat Umar memperoleh 
sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah saw. 
untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya 
mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan 
harta sebaik itu,maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” 
Rasulullah saw. menjawab: “Jika engkau mau/suka, maka kamu tahan 
(pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar 
menyedekahkan tanahnya untuk dijual), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan 
tidak di wariskan. Sedekahkanlah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, 
hamba sahaya, sabilillah,ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang yang 
mengelolah (nadzir) wakaf makan dan hasilnya dengan cara yang baik 
(sepantasnya), atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta”. 

 Secara umum, para ulama memahami bahwa hadis inilah yang menjadi 

awal mula pensyariatan wakaf, serta merincikan dengan jelas ketentuan serta 

bentuk dari wakaf itu sendiri. Adapun kalimat habasta așlahā wa tașadaqta bihā 

pada hadis ini memberikan isyarat bahwa wakaf merupakan tindakan hukum, di 

mana hak kepemilikan atas suatu benda dilepaskan dan disedekahkan 

pemanfaatannya untuk kepentingan umat, sosial, dan keagamaan.  

 Para salaf al-șalih dan ulama hingga detik ini telah bersepakat atas 

kebolehan wakaf dan hukumnya sunnah, tidak satupun dari mereka yang 

mengingkarinya.  Di masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, 

perkembangan wakaf menjadi lebih luas, di mana masyarakat berlomba-lomba 

berwakaf yang peruntukannya bukan hanya orang-orang fakir dan miskin saja, 

tetapi bahkan untuk modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, 

gaji para staf dan guru, hingga beasiswa untuk pelajar.  

                                                           

8Abu ‘Īsā Muhammad Ibn ‘Īsā al-Tirmizī, Jāmi’ al-Kabīr Sunan Tirmidzī (Baīrūt: Dār al-

Gharbi al-Islāmī, 1996), h. 52. َVol. 6. Nomor 1375. 



 
 

Kontribusi dan semangat masyarakat terhadap wakaf menjadi perhatian 

negara untuk mengelolanya sebagai sektor membangun solidaritas sosial dan 

ekonomi masyarakat.
9
 Secara konkrit maupun tekstual, tidak terdapat ayat al-

Qur’an yang menerangkan konsep wakaf, namun para ulama memasukkan wakaf 

ini sebagai salah satu ibadah infaq fī sabīlillah (infak di jalan Allah), sehingga 

menjadi dasar oleh para ulama dalam menerangkan konsep wakaf yang merujuk 

pada nash-nash yang berkaitan denganya. Allah swt. berfirman dalam  QS Al 

‘Imrān/3: 92. 

َتَ نَالُواْ ٱل لَنْ  َوَمَا تنُفِقُواْ مِن شَي ۡ َبِرَّ حَتََّّٰ تنُفِقُواْ مَِّا تحُِبُّونَ ۡ  عَلِيمُ  ۦفإَِنَّ ٱللَّهَ بهِِ  ءۡ   
Terjemahnya: 

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 
sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, 
tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

10
 

 Wakaf adalah salah satu di antara jalan untuk bersedekah, yang memiliki 

kedudukan istimewa di sisi Allah swt. dengan keutamaan serta pahala besar yang 

akan didapatkan, ketika wakaf ini di jalankan dengan pembiasaan, pengembangan, 

dan berkelanjutan manfaatnya secara terus-menerus.
11

  

 Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. : 

 وهُ عُ دْ يَ  حٍ الِ صَ  دٍ لَ وَ وَ  هِ بِ  عُ فَ ت َ نْ ي َ  مٍ لْ عِ  وَ  ةٍ يَ ارِ جَ  صَدَقَةٍ :أَشْيَاءٍ  ةِ ثَ لاَ ثَ  نْ مِ  لَّۤ إِ  هُ لُ مَ عَ  عَ طَ قَ ان ْ  انُ سَ نْ الِإ  اتَ ا مَ ذَ إِ 
(هلَ                                                                                       12)رَواه المسلم

              
                                                           

9Sulaimāan Ibn Jāsir Ibn ‘Abdul Karīm al-Jāsir, al-Waqf wa al-Ahkām fī Daūi al-Syarī’ah 

al-Islāmīyah (Cet. V; Riyād: Madār al-Wațn Linasyri, 1436 H), h. 24. Dan Lihat “Sejarah 

Perkembangan Wakaf : Wakaf di Kenal Sejak Masa Rasulullah saw.” Situs Resmi Badan Wakaf 

Indonesia.  https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/ (24 Mei 2023).  

10Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Ummul Qurā, 2017), h. 62.  

11Sulaimāan Ibn Jāasir Ibn ‘Abdul Karīm al-Jāsir, al-Waqfu al-‘Aqārī Fī al-Syarī’ati al-

Islāmīyah (Cet. II; Riyād: Madār al-Wațn Linasyri, 1436 H), h. 3.  

12Muslim Ibn Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Șahīh Muslīm (Cet. I; Turki: al-

Țabā’ah al-‘Āmirah 1334), h. 73. Dan Lihat ‘Abduhrahmān Ahmad Ibn Syu’aib ‘Ali Ibn Bahr Ibn 

Sinān Ibn Al-Nasāī, Sunan al-Nasāī (Kairo: Maktabah al-Tijāriyah, 1930), h. 251. 

https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/


 
 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika seseorang 
meninggal maka terputuslah amalannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, 
ilmu yang bermanfat, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan orang 
tuanya.(H.R. Muslim dan An-Nasāī).  

  Wakaf merupakan salah satu Di antara lembaga yang mempunyai peluang 

besar dalam memajukan perekonomian umat, telah dikenal dan diterapkan oleh 

masyarakat dalam bentuk program-program pemberdayaan umat. Demikian juga, 

sudah diatur dalam hukum Islam dan dikuatkan juga dengan adanya aturan 

perundang-undangan nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

  Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)
13

, 

ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam atau setara dengan 86,7 

% dari total penduduk, maka penduduk muslim di Indonesia mencapai 11,92 % 

dari total populasi di dunia dan menjadi Negara dengan penduduk muslim 

terbanyak. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut sepatutnya menjadi 

peluang yang strategis untuk perkembangan dan kemajuan ekonomi syariah dunia, 

termasuk dalam bidang perwakafan.  

 Wakaf adalah bagian dari kebaikan dalam Islam dengan banyak keutamaan, 

selain merupakan ajaran agama yang mulia, juga untuk kemanfaatan sosial 

membantu perekonomian dan kebangkitan umat Islam.  Senada dengan laporan 

dari Global Charities Aid Foundation (2022)
14

 bahwa Indonesia adalah negara 

dengan penduduk paling dermawan di dunia, berdasarkan World Giving Index 

                                                           

13“RISSC: Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia, 10 Negara Dengan Populasi 

Muslim Terbesar di Dunia”, Situs Resmi Databoks. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-

di-dunia  (25 Mei 2023). 

14“CAF Pubclication, Charities Aid Fuoundation World Giving Index 2021”, Situs Resmi 

CAF (Charities Aid Fuoundation). https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-

publications/caf-world-giving-index-2021 (25 Mei 2023). CAF merupakan yayasan yang bergerak 

di bidang amal dengan jangkauan global dan telah terintegrasi di Inggris. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021


 
 

2022.
15

 Sedangkan potensi wakaf tanah di Indonesia, berdasarkan data sistem 

informasi wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada 20 mei 2023
16

, 

mencapai angka 440.512 lokasi dengan luas 57.269,69 hektar. Adapun potensi 

wakaf tunai menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf bisa mencapai 

hingga Rp180 triliun per tahun.  

 Sementara itu, bila didasarkan pada nilai valuasi tanah wakaf aset secara 

keseluruhan, potensinya mencapai angka Rp 2.000 Triliun. Wakaf uang 0,1 % 

atau sekitar 200 M belum sampai 1 Triliun, ini menunjukkan peluang atau potensi 

masih sangat besar tapi belum dikembangkan dengan maksimal, karena adanya 

sebab dan kendala tertentu. Demikian juga dengan wakaf Aset fisik 0,003 % atau 

sekitar 600 M, hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut, belum bisa dikelola 

dengan maksimal selama ini.
17

 

  Pada tanggal 25 Januari 2021 M, Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Ma’ruf Amin meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang 

(GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta. 

GNWU, menurut Wapres Ma’ruf Amin, merupakan program pengembangan 

ekonomi syariah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.
18

 Gerakan 

ini bertujuan menjadikan pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan 

                                                           

15“World Giving Index 2022, Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan di Dunia”, Situs 

Resmi Kompas.com. https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/29/200500165/world-giving-

index-2022-indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia?page=all (25 Mei 2023).  

16 “Data Tanah Wakaf, Penggunaan Tanah Wakaf”, Situs Resmi Siwak.Kemenag. 

https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php   (25 Mei 2023). 

17 “Indeks Wakaf Nasional 2022”, Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia. 

https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/ (25 Mei 2023). 

18 “Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin Meluncurkan Gerakan 

Nasional Wakaf Uang (GNWU)” Situs Resmi Presiden Repunlil Indonesia. 

https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-

uang/ (23 Mei 2023). 
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https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/29/200500165/world-giving-index-2022-indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia?page=all
https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php
https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/
https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/
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syariah menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan 

pemerataan pembangunan di Indonesia.  

 Namun, program GNWU ini menimbulkan kritik dari berbagai pihak. 

Banyak yang mempertanyakan langkah pemerintah tersebut yang akhirnya 

mengundang persoalan baru di tengah masyarakat. Ketua Badan Wakaf Indonesia 

(BWI) Mohammad Nuh menilai kegaduhan tersebut dipicu adanya distorsi politik 

dan minimnya literasi masyarakat mengenai wakaf hingga berujung munculnya 

stigma negatif di publik dan menghambat orang-orang untuk berwakaf.
19

 

 Berbagai upaya yang dilakukan oleh BWI dalam mensosialisasikan wakaf, 

bahkan Presiden dan Wakil Presiden mengeluarakan gerakan nasional  wakaf 

uang, tetapi dalam realitasnya masih minim yang mau berwakaf dengan potensi 

dan peluang yang ada ini. Inilah fakta yang terjadi di Negara kita dengan konsep 

regulasi yang di rancang, tetapi realisasi belum maksimal. Sejatinya umat Islam di 

Indonesia sudah lama mempraktekkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari, tapi 

belum termanfaatkan dengan optimal.  

 Di antara faktor-faktor yang mengakibatkan kurang maksimal dalam 

realisasi terhadap potensi berwakaf sebagaimana Hasil Survey Indeks Literasi 

Wakaf 2020,
20

 adalah  dengan indeks literasi wakaf berkisar 50,48% ini berarti 

pengetahuan masyarakat tentang wakaf masih sangat rendah, memahami wakaf 

hanya berkaitan dengan tanah saja, dan masih didominasi pada masjid, madrasah, 

makam. Adapun faktor lainnya adalah kurangnya optimalisasi regulasi wakaf, 

                                                           

19“Ini Yang Mempengaruhi Perkembangan Wakaf di Indonesia: Adanya Distorsi Politik 

Dan Minimnya Literasi Masyarakat Mengenai Wakaf”, Situs Resmi Hukum Online 

https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-yang-mempengaruhi-perkembangan-wakaf-di-

indonesia-lt60229ef081556  (23 Mei 2023). 

20 “Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020”, Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia. 

https://bwikalbar.or.id/wp-content/uploads/2017/09/20200519-Indeks-Literasi-Wakaf-Indonesia-

Tahun-2020-Edit.pdf  (25 Mei 2023).  

https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-yang-mempengaruhi-perkembangan-wakaf-di-indonesia-lt60229ef081556
https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-yang-mempengaruhi-perkembangan-wakaf-di-indonesia-lt60229ef081556
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rendahnya kapasitas nazhir dalam mengelolah aset wakaf, serta pemanfaatan 

teknologi yang masih minim.  

 Maka dengan demikian, potensi wakaf yang besar itu belum optimal dalam 

menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, padahal wakaf 

seharusnya bisa menjadi solusi potensial dalam mengatasi dua permasalahan 

tersebut. Di sisi yang lain, kurangnya integritas sistem informasi wakaf nasional 

juga menjadi faktor lain, di mana informasi lengkap dan strategis terkait peluang 

pengembangan aset wakaf tidak maksimal. Selain itu, situs laman digital yang 

pemanfaatannya masih rendah, serta belum terintegrasinya data wakaf nasional 

juga menjadi hambatan belum signifikannya perkembangan realiasasi wakaf, 

khususnya wakaf uang di Indonesia.
21

  

 Maraknya masalah sosial dan tuntutan akan kesejahteraan di tengah 

masyarakat akhir-akhir ini, menjadikan wakaf sebagai solusi yang sangat strategis, 

khususnya pada bidang ekonomi. Dengan demikian, untuk mewujudkan 

pengelolaan wakaf yang produktif dan berkualitas, maka perlu adanya 

pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada 

dalam lembaga perwakafan.
22

   

 Perubahan pemahaman dan pemberdayaan yang siginifikan dalam 

pengelolaan harta wakaf di tengah-tengah umat Islam, termasuk pula pemahaman 

wakaf produktif yang semakin komprehensif, bisa membantu pengembangan 

                                                           

21 “Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Pengembangan 

Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional”, Situs Resmi KNEKS. 

https://kneks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional (25 

Mei 2023). 

22Agus Purnomo dan Luthfi Khakim, “Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif  

Ekonomi Syariah”,  Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam 16, no. 1 

(2019): h. 104.  
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ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan 

harta wakaf produktif untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut.
23

 

 Peran pengelola wakaf seharusnya bukan hanya menjaga harta wakaf atau 

kegiatan yang sifatnya rutinitas saja, melainkan turut berkontribusi melahirkan 

inovasi-inovasi baru dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan aset wakaf 

tersebut. Olehnya, diperlukan adanya perbaikan yang berkualitas dalam 

membenahi manajemen wakaf oleh nazhir dan yang berkaitan dengannya.  

 Pengelolaan wakaf produktif yang harus menjadi perhatian adalah faktor 

pengembangan wakaf dan penyaluran hasilnya. Misalnya, perlu adanya 

peningkatkan aspek profesionalitas nazhir, termasuk pula akuntabilitas dan 

kompetensinya. Lembaga wakaf dituntut menjalankan prinsip-prinsip utama, 

yaitu; aspek syariat, regulasi, dan prinsip pertanggungjawaban, baik di bidang 

keuangan (financial accountability), program (program accountability) dan etika 

(ethical accountability). Implementasi yang baik tentu saja memengaruhi tingkat 

kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga wakaf. 

 Pada aspek syariat, lembaga wakaf harus menjalankan semua proses 

pengelolaan wakaf dengan benar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

Misalnya, seseorang yang ingin berwakaf perlu memperhatikan ketentuan-

ketentuan hukum di dalamnya (rukun, syarat, sebab, dan penghalang wakaf) yang 

menjadi landasan dalam perwakafan. Selain itu memastikan pengelolaannya 

hanya pada sektor-sektor usaha yang tidak melanggar syariah. Termasuk 

mekanisme investasinya yang harus bebas dari semua unsur yang dilarang, seperti 

                                                           
23Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, Jurnal 9, 
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riba, gharar dan maysir. Karena itu, lembaga wakaf harusnya memiliki dewan 

pengawas syariah yang berkompeten dan terintegrasi secara hukum.
24

  

 Salah satu indikator dalam memaksimalkan penyaluran wakaf produktif 

adalah penguatan dan pengawasan peran nadzir sebagai pengelola dalam menjaga 

aset wakaf sehingga tujuan wakaf untuk memperbaiki, mengembangkan, dan 

memajukan ekonomi umat Islam dapat tercapai.  

Inilah satu hal yang berpeluang yang belum banyak dimanfaatkan, belum 

cukup banyak yang tertarik untuk mengelolah wakaf produktif, apakah karena 

kurang ilmu, kurang edukasi, maka dari sini dengan hadirnya penelitian ini bisa 

menjadi bahan edukasi kembali, bahwa ternyata pengelolaan wakaf produktif 

adalah sesuatu yang penting dan berpeluang untuk dikembangakan bagi 

pengelolah dan akan mendatangkan manfaat yang besar bagi perekonomiaan umat 

dan bangsa. 

Di antara beberapa kajian analis ilmiah terkait pembahasan wakaf 

produktif seperti penelitian oleh Resfa Fitri, dan Heni Wilantoro
25

menyimpukan 

hasil penelitiaanya dengan minimnya kemampuan managerial dan kreativitas 

nazir dalam menjalankan peran dan fungsinya sehingga wakaf produktif tidak 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, peranan Badan Wakaf Indonesi 

(BWI) di Kabupaten Banjarnegara masih belum optimal.  

Penelitian wakaf produktif oleh Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi
26

 pada 

Mesjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara menyimpulkan ada beberapa faktor 

                                                           

24Hendri Tanjung, Irfan Syauqi Beik, dan Qurroh Ayuniyyah, Indeks Implementasi Waqf 

Core Principles Pada Nazhir (Cet. I; Bogor: UIKA Press, 2022), h. 13.  

25 Resfa Fitri, dan Heni Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Wakaf 

Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)”, Jurnal al-Muzara’ah 6, no.1 (2018): h. 57. 

26 Miftahul Huda dan Ahmad Fauzi, “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif 

Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Narumsari Jepara)”, Jurnal al-

Tamwil 1, no. 2 (2019): h. 45.  



 
 

ketidakmaksimalan pengelolaan wakaf produktif, di antaranya yaitu: nadzir yang 

belum profesional karena masih menerapkan kepercayaan masyarakat kepada 

ulama, kyai, ustaz, dan  sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang wakaf dan 

masih rendah. Penelitian lain juga oleh Devi Megawati
27

 mengemukakan bahwa 

manajemen tradisional dan sederhana masih banyak diterapkan pada pengelolaan 

dan pengembangan wakaf produktif. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi, 

pembinaan dan pendampingan nadzir di kota Pekan Baru oleh Pemerintah. 

Masalah manajemen kenadziran ini merupakan hal yang dapat menjadi peluang 

timbulnya berbagai masalah yang tidak sesuai dengan hukum syariah dan regulasi 

perundang-undangan tentang wakaf.  

Salah satu lembaga milik Ormas Wahdah Islamiyah yang bergerak dalam 

pengelolaaan wakaf produktif adalah PT. Berkah Wakaf Indonesia, di mana telah 

mengakuisisi sebuah usaha air minum milik CV. Syifa Water yang merupakan 

milik perseorangan dengan menajemen kewirausahaan (bisnis) sebelumnya. 

Sebagaimana hasil wawancara bersama Direktur dan Manager HRD           

PT. Berkah Wakaf
28

 disampaikan bahwa dalam perjalanan pengelolaan 

manajemen perusahaan CV. Syifa Water ini, terdapat beberapa permasalahan 

yang terjadi seperti, manajemen pengelolaan tidak terkontrol dengan baik, 

keagenan dalam pendistribusian produksi, dan minimnya pengelolaan dengan 

prinsip berakuntabilitas dan transparansi sehingga terdapat pihak yang dirugikan. 

Adanya beberapa masalah ini yang kemudian menjadi dasar PT. Berkah Wakaf 

Indonesia ingin memperbaiki manajemen pengelolaan wakaf produktif yang lebih 

                                                           

27 Devi Megawati, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekan 

Baru”, Jurnal Hukum Islam 14, no. 1 (2014): h. 104. 
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baik, dan berkualitas. Dengan demikian, perusahan perseorangan CV. Syifa Water 

di akuisisi oleh Perusahaan Berkah Wakaf pada tanggal 10 November 2020..   

Selanjutnya PT. Berkah Wakaf Indonesia memulai pengelolaannya dengan 

menghimpun dana wakaf dari jejaring koperasi dari para investor (pewakaf) yang 

ada di Sulawesi Selatan, kemudian dana wakaf tersebut diproduktifkan dengan 

melanjutkan usaha yaitu air mineral wahdah water yang memberikan kemanfaatan 

pada masyakat dan umat Islam.  

Berdasarkan argumentasi dan fenomena di atas, penelitian ini akan 

mengkaji analisis hukum Islam terhadap pengelolaan wakaf produktif pada PT. 

Berkah Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa, dengan judul penelitian, 

“Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada PT. Berkah Wakaf 

Indonesia di Kabupaten Gowa (Analis Hukum Islam)” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan hal yang mendasar yang perlu diperhatikan 

agar dapat memudahkan dalam penyelesaian penelitian, sasaran dapat langsung 

ditemukan dan pembahasannya yang akurat sehingga memperoleh gambaran yang 

lebih jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, serta 

menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan 

fokus penelitian terkait dengan batasan definisi yang tercakup dalam judul 

tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Pengelolaan Wakaf 

Produktif Pada PT. Berkah Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa (Analisis 

Hukum Islam).  

Adapun hal yang perlu di jelaskan agar pembaca tidak keliru dalam 

memahaminya adalah sebagai berikut: 



 
 

a. Implementasi  

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan; suatu kebijakan diimplementasikan untuk meraih 

hasil atau tujuan yang diinginkan.
29

 Pengertian ini menggambarkan bahwa 

implementasi merupakan keterampilan atau kemampuan membimbing, 

mengawasi, dan menjalankan sesuatu dengan teliti dan cermat dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Istilah implementasi sebenarnya mengacu pada 

proses pelaksanaan aktivitas yang diselesaikan secara efisien dengan 

pendayagunaan orang lain.
30

  

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip Rian Nugroho
31

 

mengemukakan pengertian implementasi adalah pelaksanaan suatu tindakan oleh 

individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta untuk mencapai 

tujuan bersama dalam keputusan tertentu.  

b. Pengelolaan 

Pengeloaan dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 

cara, dan perbuatan mengelola. Arti lainya adalah proses melakukan satu bentuk 

kegiatan dengan mendayagunakan orang lain atau suatu proses yang dimulai dari 

perencanaan, pengawasan, pengaturan, dan aktualisasi sampai dengan proses 

terwujudnya suatu tujuan.
32
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Menurut  George R.Terry
33

 arti dari pengelolaan adalah semakna sama 

dengan manjemen, sehingga dipahami pengelolaan merupakan sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan, baik dari sisi 

ilmu maupun seni, untuk menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan bersama. 

c. Wakaf Produktif 

  Secara bahasa wakaf berasal dari akar kata waqafa yang artinya habasa 

dengan makna menahan. Secara istilah menurut Imam Ibnu Qudāmah
34

 wakaf 

adalah  ِالثَّمَرةَِ هُوَ تَحْبِيْسُ الَأصْلُ وَتَسْبِيْل  (menahan asal harta dan menyedekahkan 

manfaat yang dihasilkan. Produktif dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan.
35

 

Adapun pengertian produktif dalam Islam
36

 adalah mampu mewujudkan manfaat 

atau menambahkannya dengan mengeksplorasi dengan sumber-sumber ekonomi 

yang oleh Allah swt. karuniakan dan sediakan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya, sehingga akan membawa maslahat untuk memenuhi kebutuhan hidup 

makhlukNya.  

Wakaf produktif merupakan wakaf dengan harta benda atau pokok tetap 

yang dipergunakan dalam kegiatan produksi di mana hasilnya disalurkan sesuai 

dengan tujuannya. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai harta yang 

diperuntukkan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, 

perdagangan, perindustrian, dan jasa yang keuntungan dari hasil 

pengembangannya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan 

tujuan wakaf.  

                                                           

33George R.Terry, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 9. 

34 Muwaffaqiddīn Abu Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, ‘Umdatul Fiqh (Bairūt: 
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Wakaf produktif adalah sebuah konsep pengelolaan donasi wakaf dengan 

maksud memproduktifkannya, sehingga mampu menghasilkan surplus yang 

berkelanjutan. Donasi yang dimaksud dapat berupa benda bergerak, seperti uang 

atau logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. 

Hasilnya inilah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umat, seperti 

pembiayaan pendidikan, dan pelayan kesehatan yang berkualitas.
37

 

d. Hukum Islam 

Ada beberapa uraian makna hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah sebagai berikut:
38

.  

1) Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku 

bagi semua orang di suatu masyarakat (negara). 

2) Undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. 

3) Rujukan (kaidah, atau ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu. 

4) Keputusan, pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim (pengadilan) vonis 

pengadilan.  

Adapun menurut ulama Fikih mendefinisikan hukum adalah
39

: 

كَلِّفِيْْ خِ 
ُ
تَ عَلق بأِفَْ عَالِ الم

ُ
                                               طاَبُ الشَارعِ الم

Artinya:  

Perkataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan makhluk-Nya (yang 
mendapatkan pembebanan syariat) berupa ketetapan (perintah, sunnah,, 
mubah, makruh, dan haram). 

Dan hukum syar’i adalah aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh 

hamba-hambaNya berupa perbuatan (perintah dan larangan), penetapan pilihan, 

                                                           

37“Wakaf Produktif: Makna Wakaf Produktif”,  Situs Resmi Badan Wakaf Indonesia. 

https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/  (26 Mei 2023). 

38Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 864. 

39Muhammad Rāwwas Qal’ajī dan Hamīd Șādiq al-Qunaibī, Mu’jam Lugāt al-Fuqahā: 

Dictionary of Islamic Terminology (Bairūt: Dār al-Nafāis, 1985), h. 184.  

https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/


 
 

dan penetapan hubungan.
40

 Adapun pengertian Islam, adalah agama yang dibawa 

oleh manusia terbaik sepangjang zaman Nabi Muhammad saw. dengan kitab suci 

al-Qur’an sebagai pedoman yang diturunkan melalui wahyu Allah swt.
41

  

Dalam buku Mu’jam Lugāt al-Fuqahā
42

 secara bahasa, Islam adalah taat, 

patuh, dan menerima. Dan secara istilah Islam merupakan agama Allah swt. yang 

diturunkan kepada qudwah hasanah Rasulullah saw. yang mencakup bukan hanya 

aqidah dan syariah, melainkan juga akhlak.  

Adapun pengertian Hukum Islam
43

 adalah peraturan-peraturan yang 

didasarkan pada Kitab Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. berupa pedoman 

yang diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya yang wajib dilaksanakan. 

Hukum Islam juga merupakan hukum yang ditetapkan dengan tujuan memberikan 

kemaslahatan manusia, baik di dunia dan akhirat, landasan ini dapat 

dikelompokan sebagai fikih dan syariah. 

Pada kedua jenis landasan tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, 

yaitu fikih mencakup ketetapan mengenai syariat dengan dalil terperinci yang 

dikemukakan oleh para mujtahid melalui proses ijtihad sebagai suatu langkah 

pembaruan hukum Islam dari masa ke masa. Adapun syariat merupakan ketetapan 

syariat dari Allah swt. dan RasulNya yang mengatur sisi akidah, akhlak, ibadah, 

dan muamalah dalilnya terperinci yang ditemukan oleh para mujtahid melalui 

proses ijtihad sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam dari masa ke masa. 

                                                           

40Wahbah al-Zuhailī, Ușul al-Fiqh al-Islām (Damaskus: Dār al-Fikr Li al-Țibā’ah wa al-

Nasyr, 1986 M), h. 38.  

41Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 444.  

42Muhammad Rāwwas Qal’ajī dan Hamīd Șādiq al-Qunaibī, Mu’jam Lugāt al-Fuqahā: 

Dictionary of Islamic Terminology, h. 68.  

43Bima Saputra, “Hukum Islam: Pengertian, Sumber, Sifat, Tujuan, dan Asas”, Pinter 

Hukum, 12 Februari 2023. 



 
 

 Dalam hukum Islam juga ditemukan peraturan hukum 

berupa qanun. Qanun adalah sekumpulan undang-undang pada bidang-bidang 

tertentu, dan memiliki persamaan dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur perkara yang terjadi sesuai dengan zamannya. Dalam penelitian ini 

selain menganalisis dengan hukum Islam secara syariah, dan fiqih, juga merujuk 

pada Qanun (Peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan turunannya).  

2. Deskripsi Fokus  

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan oleh peneliti terkait 

dengan rumusan masalah, maka secara umum penulisan dalam tesis ini 

mendeskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
 

No. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Manajemen Pengelolaan 
Wakaf Produktif  

Manajemen pengelolaan wakaf produktif 

a. Melakukan Reikrumen Wakif 
b. Penghimpunan dan Pengumpulan 

dana wakaf 
c. Pendistribusian dana wakaf 
d. Sistem, Kebijakan, dan Program 

dalam melakukan pengelolaan wakaf 
produktif 

2. Implementasi Pengelolaan 
Wakaf Produktif Pada PT. 
BWI Analisis Hukum Islam  

Hukum Islam dalam penelitian ini 
berfokus pada fikih wakaf dan peraturan 
perundang-undangan Nomor 41 Tahun 
2004 : 

a. Prinsip Pengelolaan Wakaf yang 
digunakan dalam pengelolaan wakaf 
produktif 

b. Kepercayaan wakif terhadap 
pengelolaan wakaf produktif pada 
PT. BWI 

c. Fikih wakaf dan peraturan 
perundang-undangan Nomor 41 
Tahun 2004 tentang wakaf yang 
diterapkan dalam pengelolaan wakaf 
produktif 
 



 
 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang akan menjadi pokok 

masalahnya adalah bagaimana implementasi pengelolaan wakaf produktif pada 

PT. Berkah Wakaf di Kabupaten Gowa. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan 

beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif pada PT. Berkah 

Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif pada PT. Berkah 

Wakaf dalam Analisis Hukum Islam ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setelah penelitian ini berakhir, maka tujuan yang diharapkan tercapai 

adalah sebagaiَ berikut: 

a. Menganalisis manajemen pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah Wakaf 

Indonesia di Kabupaten Gowa. 

b. Mengetahui implementasi pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah 

Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa dalam analisis hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Jika penelitian terlaksana dengan baik, diharapkan dapat berkontribusi 

dalam memperkaya dan membangkan khazanah keilmuan Islam, tetutama dalam 

pengeloaan wakaf produktif berdasarkan analisis hukum Islam dalam 



 
 

Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif pada PT. Berkah Wakaf di Kabupaten 

Gowa. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelajaran, khususnya bagi 

umat Islam tentang pentingnya mengukur setiap persoalan berdasarkan sudut 

pandang syariat Islam dengan metode yang benar dan tepat, dan agar memiliki 

wawasan yang luas tentang hukum Islam. 

E. Kajian Pustaka 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membutuhkan banyak sumber 

data sebagai bahan rujukan atau referensi yang tentunya memiliki relevansi 

dengan rencana penelitian, di antaranya adalah: 

1. Kitab, al-Ahkām al-Wașayā wa al-Auqāf  yang ditulis oleh seorang ulama 

besar syaikh Muhammad Mușțafā Syalabī, buku ini di tulis sekitar tahun 

1381 H/1962 M. Kitab ini terbagi atas dua bagian dalam pembahasannya. 

Bagian pertama, membahas tentang wasiat dan bagian kedua, membahas 

tentang wakaf. Adapun kolerasi dengan judul penelitian, buku ini banyak 

membahas tentang hukum-hukum wakaf, akad, dan jenis wakaf sehingga 

mudah dipahami, dan  buku ini sangat relevan dengan penelitian ini guna 

memahami hukum-hukum seputar perwakafan. 

2. Kitab, al-Wașayā wa al-Auqāf fī fiqh Islāmī, adalah salah satu buku oleh 

ulama fikih Wahbah al-Zuhailī yang membahas tentang hukum wakaf, 

syarat-syarat seorang pewakaf, harta yang diwakafkan, dan pihak-pihak 

yang berhak menerima wakaf, pembatal-pembatal wakaf, dan penetapan 

wakaf dari sisi syariah, qānun, dan kenadziran wakaf. Sehingga buku ini 

relevan dengan penelitian peneliti. 



 
 

3. Kitab, al-Waqfu wa ahkāmihi fī Dhaui al-Syarīah al-Islāmiyah, adalah 

salah satu buku ulama fikih Sulaimān Ibn Jāsir Ibn ‘Abdul al-Karīm al-

Jāsir, yang membahas khusus perwakafan dalam fikih syariah Islam. Di 

antaranya tentang masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan 

wakaf, dengan demikian kitab ini menjadi salah satu kitab rujukan dengan 

data primer dan menjadi relevan dengan penelitian peneliti. 

4. Disertasi, Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan 

Pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok) yang ditulis oleh 

Muslihun. Penelitian ini bertujuan untuk menggali latar belakang, proses, 

dan penyebab terjadinya pergeseran pemahaman tentang wakaf produktif. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan data kualitatif dan pendekatan keilmuan sosial-legal.  

Perbedaan penelitian ini hanya mengkaji aspek-aspek pergeseran dan 

pemahaman wakaf produktif pada Tuan Guru di Lombok, dan belum 

mengkaji pengelolaan wakaf produktif dalam tinjauan hukum Islam.  

5. Tesis, Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Manfaat dan 

Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf oleh Fajar Agus Trio Nugroho. Dalam tesis ini, penelitian bertujuan 

untuk mengetahui pemikiran Abu Hanifah tentang wakaf manfaat yang 

digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam perundang-undangan wakaf di 

Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah harta benda yang diwakafkan 

masih menjadi milik wakif hanya saja harta benda yang diwakafkan masih 

menjadi milik wakif, hanya manfaatnya yang diwakafkan. Persamaan dari 

penelitian ini, keduanya membahas tentang wakaf, dan perbedaan dari 

penelitian ini  adalah tidak hanya meninjau sisi hukum wakaf menurut Abu 



 
 

Hanifah tapi mengkaji pengelolaan wakaf produktif secara umum dalam 

tinjaun hukum Islam. 

6. Tesis, Pengelolaan Wakaf Produktif di Tinjau dari Perspektif Maqāsid al-

Syarī’ah Pada Yayasan Wakaf UMI Makassar ditulis oleh Desi 

Rahmawati Anwar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Fakultas Ekonimi Syariah pada Universitas Alauddin 

Makassar, tahun 2021. Sebuah kajian lapangan yang bertujuan mengetahui 

bagaimana implementasi wakaf produktif pada Yayasan UMI Makassar 

dalam aspek Maqāsid al-Syarīah. Sehingga penelitian ini bermanfaat 

dalam memberikan gambaran bagaimana implementasi pengelolaan wakaf 

produktif. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada sisi perspektifnya 

yang mengkaji dalam perspektif maqāsid al-syarīah dan peneliti mengkaji 

dari perspektif fikih hukum Islam dan peraturan perundang-undangan 

nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

7. Tesis, Model Wakaf Produktif di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran 

Timur Kabupaten Natuna Kepulauan Riau ditulis oleh Reni Trianasari 

pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang, tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tentang model wakaf 

produktif di Desa Sepempang kecamatan Bunguran dan strategi 

pengembangan aset wakaf yang dimiliki dengan perspektif Undang-

undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan demikian memiliki 

persamaan kajian dalam objek wakaf produktif yang relevan dengan 

dengan penelitian peneliti. Adapun perbedaan kajian oleh peneliti terletak 

pada sisi perspektifnya yang mengkaji dalam perspektif hukum Islam.  

8. Jurnal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif yang di tulis 

oleh Veithzal Rivai Zainal sebagai anggota Dewan Pertimbangan Badan 



 
 

Wakaf Indonesia (BWI) dengan penelitian kepustakaan. Pada jurnal ini 

membahas tentang perkembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia, 

wakaf produktif dan yang berkaitan dengannya. Penelitian ini 

menggunakan strategi dalam pengelolaan wakaf studi komparasi 

pengelolaan harta benda wakaf di Indonesia dan Negara Muslim di dunia. 

Sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan 

dan pengembangan wakaf produktif dengan penelitian yang berbeda yaitu 

studi lapangan terhadap implementasi pengelolaan wakaf produktif di PT. 

Berkah Wakaf di Kabupaten Gowa. 

9. Jurnal Syariah dan Hukum, Tinjauan Fiqh terhadap Wakaf Produktif 

Menuju Kesejahteraan umat oleh Sahmiar Pulungan, Tahun 2022. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan model wakaf produktif dari 

Utsman bin Affan sebagai acuan dalam pelaksanaan wakaf produktif saat 

ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, 

dengan pendekatan pustaka (library research) yang dikaji dengan 

menggunkanan pendekatan filosofis. Sehingga penelitian ini relevan 

dengan penelitian peneliti. Adapun perbedaanya terletak pada bentuk 

pengelolaan perwakafan, dimana penelitian ini mengkaji secara rinci 

terkait model wakaf produktif pada masa sahabat Utsman bin Affan dan 

peneliti mengkaji tentang model pengelolaan dan perberdayaan 

perwakafan pada masa kini dengan perkembangannya. 

10. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf 

Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia oleh Dini 

Selasi dan Muzayyanah Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang 

wakaf saham yang merupakan jenis wakaf produktif dengan sistem dan 

mekanismes yang memudahkan investor untuk berwakaf. Jenis penelitian 



 
 

ini kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan hasil penelitian ini 

sudah memiliki fasilitas wakaf saham, dimana pewakaf para investor 

saham syariah sementara yang mendadi objeknya adalah saham syariah 

yang masuk daftar DES dan nadzirnya yang mengelolah masuk dalam 

BWI atau dompet dhuafa yang menyalurkan pada mauquf ‘alaih sebagai 

penerima manfaat. Adapun yang membedakan dengan penelitian peneliti 

adalah pada objek kajian yang menganalisis tentang pengelolaan wakaf 

produktif dalam hukum Islam.  

11. Jurnal al-Mizan, Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi 

Syariah Perspektif Hukum Islam oleh Ziyad Ulhaq dan Firda Anidiyah 

Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi 

pengelolaan dana wakaf produktif melalui investasi syariah yang 

dilakukan oleh Global Wakaf ACT (Aksi Cepat Tanggap), dengan 

demikian akan menambah wawasan bagi peneliti dalam mengkaji objek 

pengelolaan wakaf produktif pada perspektif hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan nomor 41 tahun 2004. 

12. Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah, Pelaksanaan Wakaf Uang 

Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004, Tahun 2023 oleh Adi Pancoko, Medi Romi 

Ardianto, Dwi Ayu Widyaningsih, dan Akta Kurniawan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu cara atau prosedur 

yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebi dahulu 

meneliti data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data 

primer dilapangan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada ruang 

lingkup pembahasan wakaf terhadap peraturan perundang-undangan 

nomor 41 tahun 2004. Adapun perbedaan dari penelitian penliti terletak 



 
 

pada pendekatan penelitian yaitu teologis normatif (penedekatan syar’i) 

dan fenomenologis dan pada objek kajian yang secara khusus membahas 

pengelolaan wakaf produktif.  



 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Secara bahasa wakaf meliputi beberapa makna. Pertama, (al-habsu), yang 

artinya menahan. Kedua,َ(al-man’u), yang artinya mencengah. Ketiga,َ(al-sukūn), 

yang bermakna diam atau berhenti, seperti seekor unta diam dan berhenti dari 

berjalan.
44

 Dalam kamus Lisān al- ‘Arab
45

 secara bahasa wakaf adalah al-habsu 

dan al-man’u. Dalam pengertian lain wakaf secara bahasa, bermakna al-habsu 

(menahan), dan al-tasbīl (menyalurkan). Dalam kitab Nihāyatu al-Muntāj 

disebutkan definisi wakaf. 

لُ                                              46هُوَ لغَُةً : الحبَْسُ, وَيُ رَادِفهُُ التَّحْبِيْسُ وَ التَسْبِيْ
                    
Artinya:  
 

Menurut bahasa artinya tahanan, hal ini serupa dengan kata tertawan dan 
tertahan. 
 
Dan dalam kitab al-Iqnā’ Fī al-Fāzi Abī Syujā’ disebutkan:  

                                                       47الوَقْفُ بمعَْنََ التَحْبِيْسُ وَالتَسْحِيْلِ  
                

Dan menurut Sayyīd Sābiq wakafَ berarti َحبسَ (menahan)
48

 dan ََالمنع  

(menghalangi).   

                                                           

44Ahmad Sarwat, Fiqih Wakaf (Cet.I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.  

45Muhammad ibn Mukarram ibn ‘Alī ibn Manzhūr al-Anșarī, Lisān al-‘Arab (Cet. III; 

Beirūt: Dār al-Șādir, 1414), h. 360.  

46Syamsuddīn Muhammad bin Abī al-‘Abbās Ahmad bin Hamzah Syihabuddīn al-Ramilī, 

Nihāyatu al-Muntāj Ilā Syarhi al-Minhāj (Beirūt: Dār al-Fikr, 1404), h. 358. 

47 Syamsuddīn Muhammad bin Ahmad al-Syarbīnī al-Khatīb, al-Iqnā’ Fī al-Fāzi Abī 

Syujā’(Kairo: Dār al-Hadiś, 1435), h. 60.  



 
 

Muhammad Amīn al-Syahīr Ibn al-‘Ābidīn dalam Kitab Hāsyīah Raddu 

al-Muhtār ‘alā al-Dar al-Mukhtār
49

 menyebutkan makna wakaf adalah menahan 

asalnya. Secara umum dalam peristilahan syariah, makna wakaf adalah sejenis 

pemberian yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan (pemilikan) asal 

yang kemudian hasil dari harta yang di wakafkan dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat yang berlaku secara umum.  

Tahbīsul al-așl adalah menahan barang yang diwakafkan tersebut agar 

tidak dijual, diwariskan, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. 

Sedangkan cara pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan kehendak pemberi 

wakaf (wakif) tanpa imbalan. Para fuqahā berbeda pendapat dalam 

mendefinisikan makna wakaf secara istilah, baik ditinjau dari sisi aspek ikrār 

wakaf, zat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan, pengelolaan 

ataupun pemanfaatan harta wakaf.
50

  

Adapun secara istilah wakaf adalah menahan suatu barang dan 

menyalurkan manfaatnya. Maksud dari menahan barang, yaitu barang tersebut 

tidak dijual, tidak dihibahkan, ataupun tidak diwariskan, adapun hasil dari barang 

pokok tersebut disalurkan manfaatnya.
51

 Dalam pengertian wakaf secara istilah 

menurut Ibnu Qudāmah dalam kitab al-Mugnī mengemukakan bahwa wakaf 

adalah: 

                                                                                                                                                                

48Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Bairūt: Dār al-Ma’rifah,  1431 H/2010 M), h. 378.  

49Muhammad Amīn al-Syahīr Ibn al-‘Ābidīn, Hāsyīah Raddu al-Muhtār ‘alā al-Dar al-

Mukhtār (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M), h. 337.  

50Akhmad Satrianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktif Wakaf Tunai Baitul Mal 

Hidayatullah (BMH) Makassar (Makassar: al-Maktabah, 2018), h. 21.  

51Khālid Ibn ‘Alī Ibn Muhammad al-Masyīqah, Al-Mukhtașar fī al-Mu’āmalāt (Riyād: 

Maktabah al-Rusyd, 1431), h. 247. 



 
 

ُرَادُ بالًأصل : الرَّق َ  فَ هُوَ : تَحْبِيْسُ الَأصْل
وَالثَمْرةَ هِيَ : الريع أؤْ الغلة  بَةو وَتَسْبِيْلُ الثَمْرةَِ. وَالم

فَ  َن ْ
للهِ عَة أؤ الم                                            52وَتَسْبِيْلها أي: جَعَلَها أوْ إِطْلاقَِهاَ في سَبِيْلِ ا

    
Artinya:  

Wakaf adalah menahan asal harta dan menyedekahlan manfaat yang 
dihasilkan. Maksud dari al-așl adalah menahan asal, pokok, asset, atau 
modal aslinya. Dan al-śamrah adalah memanfaatkan hasil dari pokok 
barang trsebut. Dan kata al-tasbīliha adalah wakaf dari hasil tersebut 
dijadikan sarana untuk berbuat kebaikan yang mendekatkan pada jalan 
Allah.  

 Wakaf berasal dari masdar kata  َوَقَف yang artinya menahan dan tertahan.  

Dikatakan: “Aku telah mewakafkan sebuah rumah untuk orang-orang miskin, aku 

mewakafkannya dengan mengganti dari yang sudah rusak, artinya aku melarang 

untuk dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
53

  

 Wakaf merupakan bentuk perbuatan wakif untuk memberikan, 

memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan 

selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dan 

keperluan ibadah atau untuk membangun kerjasama menurut syariah.
54

  

 Disebutkan juga definisi wakaf secara istilah dalam kitab Taisīr al-‘Allām 

Syarah ‘Umdatu al-Ahkām    

 الِ مَ  سُ بْ حَ 
ُ
 اعِ وَ ن ْ أَ  نْ مِ  ءٍ يْ ى شَ لَ عَ  هُ تُ عَ فَ ن ْ مَ  لُ يْ بِ سْ تَ ، وَ هِ تِ بَ ق َ رَ بِ  اتِ فَ رُّ صَ التَّ  نْ عَ  هِ نِ يْ عَ  اءِ قَ ب َ  عَ مَ  هِ ع بِ فَ ت َ نْ كٍ مالَهُ الم

                                                                       55الَى عَ ت َ  اللهِ  هِ جْ ء وَ غاَ تِ ابْ  بَ القُرْ  
   
                                                           

52‘Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, al-Muqnī (Riyād: Dār 

al-‘Ālam al-Kutub, 1997), h. 184.  

53 ‘Abdul ‘Azīz Ibn Muhammad al-Salmān, Al-As’ilah wa al-Ajwibah al-Fiqhiyyah 

(Riyād: t. p, 1412), h. 367. 

54Askar Fatahuddin, dkk., “Al-Falāh Dalam Wakaf Tunai” Jurnal Iqtișādunā 4, no. 2  

(2018): h. 187.  

55 Abdullah Ibn ‘Abdurahmāan Ibn Șālih al-Bassām, Al-As’ilah wa al-Ajwibah al-

Fiqhiyyah (Kairo: al-Maktabah al-Șahābah, 1426), h. 533. 

 



 
 

Artinya:  

 Menahan kebebasan pemilik harta atas hartanya yang bermanfaat disertai 
kekekalan zat benda dari membelanjakannya dan manfaatnya 
dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri, mengharap 
wajah Allah swt. 

Dengan demikian, wakaf dalam terminologi fikih adalah adanya 

penahanan kepemilikan harta oleh wakif yang dapat dimanfaatkan hasilnya 

dengan tidak mengganti atau mengubah substansi dari segala bentuk tașarruf 

(tindakan) didalamnya dan menyalurkan manfaat harta tersebut dalam rangka 

taqarrub (mendekatkan) diri dengan niat mencari ridha dan cinta Rabb al-

‘Ālamīn.      Pengertian lain dalam kitab Nihāyatu al-Muhtāj: 

عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصرُّفِ في رَقَ بَتِهِ عَلَى مَصْرفٍ مُباحٍَ  حَبْسُ ماَلٍ يُُكِنُ الِإنتِْفاعَ بِهِ مَعَ بقَاءَِ وَشَرْعاً : 
دٍ                                                                                              56مَوْجُو

  
Artinya: 

Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan sifat kekekalan zat 
pokoknya untuk disalurkan pada hal-hal yang mubah da nada wujudnya.  

 Wakaf menurut pandangan para ulama fikih dengan perbedaan pandangan 

dalam mendefinisikan makna wakaf secara istilah. Adapun beberapa pandangan 

ulama dari kalangan imam mazhab mengemukakan terkait wakaf sebagai berikut: 

a. Wakaf Menurut Mażhab Hanafīyah 

Imam Abu Hanifah mendefinisikan: 

ةِ الَخيْرِ,وَبنِاءًَ عَلَيْهِ لَۤ يَ لْزمُِ زَوَال  حَبْسُ العَيِْْ  فَعَةِ عَلىَ جِهَّ َن ْ
عَلىَ حُكمِ مِلْكِ الوَاقِفِ وَالتصدُّقُ باِلم

هُ  عُ وْقُ وْف عَنْ مِلكِ الوَاقِفِ وَيَصِحُّ لهَُ الرُجُوْع عَنْهُ وَيََُوزُ بيِ ْ
َ
                              57الم

    
Artinya: 

                                                           

56Syamsuddīn Muhammad bin Abī al-‘Abbās Ahmad bin Hamzah Syihabuddīn al-Ramilī, 

Nihāyatu al-Muntāj Ilā Syarhi al-Minhāj, h. 358. 

57 Wahbah Ibn Mușțafā al-Zuhaīlī, َ al-Wașayā wal al-Waqfu Fī Fiqh al-Islāmī 

(Damaskus: Dār al-Fikr, 1996 M), h. 133.  



 
 

Wakaf adalah menahan harta dari hak kepemilikan orang yang 
mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut, 
untuk tujuan kebaikan.  

 Berdasarkan definisi tersebut wakaf tidak memberikan konsekuensi 

hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. 

Pewakif boleh mencabut wakaf tersebut, atau boleh juga menjualnya. Dengan 

demikian, pendapat Imam Abu Hanīfah ini bahwa kepemilikan harta masih 

sepenuhnya diberikan oleh seorang pewakaf yang tidak lepas darinya, pewakaf 

memiliki hak untuk menarik kembali barang yang telah diwakafkan atau boleh 

menjualnya. Jadi, dalam kondisi tersebut pewakaf hanya menyalurkan 

manfaatnya. 

Adapun jika pewakaf meninggal, maka harta wakaf dialihkan menjadi 

harta warisan untuk ahli warisnya. Dengan demikian, tidak melakukan suatu 

tindakan atas suatu benda yang masih berstatus tetap hak kepemilikan dan hanya 

bersifat menyedekahkan terhadap suatu kebajikan, baik dalam jangka waktu dekat 

maupun dalam jangka waktu yang akan datang. 

Pengertian yang dikemukakan oleh Abu Hanifah ini menimbulkan polemik 

di kalangan mayoritas ulama, sebagaimana yang disampaikan tentang wakaf 

bahwa harta yang sudah diwakafkan tersebut masih menjadi milik seorang 

pewakaf. Pandangan ini mendapat tanggapan dari kedua muridnya bahwa dalam 

pengertian wakaf sependapat dengan mayoritas ulama, yaitu dianggap sebagai 

harta yang diwakafkan sudah menjadi milik Allah swt. dan sudah bukan milik 

pewakaf.  

فَعَتها  حَبَسَ  ب  العَيْْ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الله تعالى وَصَرْف مَن ْ                   58عَلىَ مَنْ أَح
   

Artinya:  

                                                           
58 Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurahman al-Hanafi al-Hașkafī, al-Durril 

al-Mukhtar Syarhu Tanwir al-Anșar (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 1423), h. 369. 



 
 

Menahan fisik suatu harta sehingga hukumnya menjadi milik Allah 
dengan menggunakan manfaatnya dengan apa yang ia inginkan. 

b. Wakaf Menurut Mażhab Mālikīyah 

فَعَةَ مَِْلُوكَْةَ, وَلَوْ كَانَ  الِكُ مَن ْ
َ
غَةٍ وَهُوَ جَعَلَ الم رَاهُمْ لِمُسْتَحِقٍ بِضِي ْ مَِلُْوكة بأَِجْرةٍ أوَْ جَعَلَ غُلَّتُهُ كدَّ

, وَيَ تَبَ رَّعُ بِ  الكَ يَحْبِسُ العَيَْْ عَنْ أيِّ تَصَرُّفِ تََلِْكِيِّ
َ
حْبِسُ. أي إِنَّ الم

ُ
ةً ماَ يَ رَاهُ الم ةِ مُدَّ ريَْعِهَا لجِِهَّ

ةَ مُعَي َّنَةَ الَخيْريَِّةِ, تَ بَ رُّعًا لَۤزمًِا, مَعَ بَ قَاءِ العَيِْْ عَلى مِلْكِ الواقِفِ  مِنَ الزَّمَانِ, فَلَا يَشْتَرِطُ فِيْهِ  , مُدَّ
فَعَتِهَا .ومثاَل مَِلُْوْك بأُِجْرةَ : أنْ يَسْتَأْجِرَ دَاراً مَِْلُوكة أوَْ أرَْضًا مُدَّ التَّأْبيِْد ة مَعْلومة ثُم يقَِفُ مَن ْ

ُراَد من )المملوك( إِم ا ملك الذات أوَ ملك 
دَّة. وَبِهِ يَكُون الم

ُ
لِمُستحق آخَر غيره في تلِْكَ الم

فَعَة َن ْ
                                                                                        59الم

Artinya:  
 Wakaf adalah pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dimiliki, 
meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan 
penghasilan dari harta tersebut. Misalnya, dirham untuk orang yang berhak 
menerimanya dengan sighat (akad atau pernyataan), dengan masa waktu 
yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf. Maksudnya, pemilik harta 
menahan hartanya dari semua bentuk tindakan pengelolaan kepemilikan, 
dan memberikan hasil dari harta itu untuk tujuan kebaikan, sementara 
harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan pada 
masa tertentu. Dan wakaf disini tidak disyaratkan untuk selamanya. 
Contohnya seorang yang menyewakan tempatnya, seperti meminjam suatu 
rumah atau tanah yang dimiliki dengan waktu tertentu, kemudian 
mewakafkan manfaatnya untuk orang-orang yang berhak atau selainya 
pada kurun waktu yang ditentukan, maka wakaf dalam hal ini bisa berupa 
wakaf benda nya ataupun wakaf manfaatnya. 

Dan pengertian lain yang disebutkan oleh Ibn ‘Arafah sependapat dengan 

mazhab Mālikīyah mengatakan: 

فَعَةَ شَيْء مُدَّة وُجُوْدِهِ لَۤزمًِ               60وَلَوْ تَ قْدِيْ راً ا بَ قَاءُه في مِلك مُعْطِيْهِ هُوَ إِعْطاَءُ مَن ْ
Artinya: 

 Wakaf adalah memberikan suatu mannfaat pada masa waktu tertentu 
dengan keberadaan harta yang diperlukan tetap menjadi milik pemberinya, 
bahkan jika itu adalah perkiraan. 

c. Wakaf Menurut Mażhab Hanbalī 

َنْتَ فَعَ بِهِ مَعَ بَ قَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَصرُّفِ الوَاقِفَةِ 
وَغَيْرهِِ في رَقَ بَتِهِ  وهُوَ تَحْبِيْسُ مَالكٍ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَالَهُ الم

   61بِرَّ تَ قَرُّباً إِلَى الِله تَ عَالى يُصْرَفُ ريِْ عُهُ إِلَى جِهَّةِ 

                                                           
59Wahbah Ibn Mușțafā al-Zuhaīlī, َal-Wașayā wal al-Waqfu Fī Fiqh al-Islāmī, h. 135.  

60Abu ‘Abdullah Muhammad al-Kharisyī,  Syarhu al-kharisyī ‘ala Mukhtașar Manhi al-

Jalīl (Cet. II; Bairūt: 1317), h. 78.  



 
 

Artinya:  
Menahan kebebasan pemilik harta dalam menggunakan hartanya yang 
bermanfaat, disertai dengan kekekalan zat benda tersebut dan memutus 
semua tindakan hak wewenang atas benda itu dan hasil produksinya di 
manfaatkan dalam kebajikan yang mendakatkan diri kepada Allah swt.  

d. Wakaf Menurut Mażhab Syāfi’īyah 

هِ, عَلَى وَهُوَ حَبْسُ مَالِ يُُْكِنُ الِإنتِْفَاع بِهِ, مَعَ بَ قَاءِ عَيْنِهِ, بقَِطْعِ التصرُّفِ في رَقَ بَتِهِ مِنِ الوَاقِفِ وَغَيرِْ 
ةِ بَ رٍّ وَخَيْرِ تَ قَرَّبَ مُصَرَّفِ مُبَاحِ  إِلَى الله تَ عَالى.وَعَلَيْهِ يَحْرجُُ الماَلُ عَنْ  مَوْجُودِ أوَْ بِصَرْفِ رَيْعِهِ عَلَى جِهَّ

التَّبَ رُّعُ  يَ لْزَمُ مِلْكِ الوَاقِفِ وَيُصَي ِّرُ حَبيِْسَاً عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الِله تَ عَالَى وَيَُتَْنِعُ عَلَى الوَاقفِ تَصْرفِهُُ فِيْهِ , وَ 
ةِ الوَقْفِ                                                           62بِرَيْعِهِ عَلَى جِهَّ

Artinya: 
Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang 
tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan 
terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainya, untuk 
pengelolaan yang diperbolehkan dan ada, atau pengelolaan (penghasilan) 
barang tersebut untuk tujuan kebaikan yang mendekatkan diri pada Allah 
swt. Dan atas dasar ini, harta tersebut telah lepas dari kepemilikan wakif 
sebagai orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan harta tersebut yang 
kemudian telah ditetapkan menjadi hak milik Allah swt., dengan demikian 
wakif sudah terhalang untuk mengelolahnya, dan penghasilan dari harta 
tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan. 

2. Dasar Hukum Wakaf  

Pada dasarnya dalam hukum perwakafan tidak ada dalil yang terdapat pada 

ayat-ayat qur’aniyah maupun dalam hadis sebagai sabda Rasulullah saw. yang 

menyebutkan secara șarīh (jelas) terkait makna wakaf. Namun beberapa ayat 

dalam al-Qur’an memerintahkan kepada manusia untuk melakukan amalan 

kebaikan di dunia sebagai pahala jariyah di sisi Allah swt. Dan dengan landasan 

ini, para ulama memandang sebagai landasan perwakafan adalah sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an  

Allah swt. senantiasa mengharapkan kebaikan untuk setiap hamba-

hambaNya. Salah satu bentuk kebaikan yang Allah cintai sebagai salah satu jalan 

                                                                                                                                                                

61Syarifuddīn Ibn Najā al-Hajawī, Al-Iqnā’ Fī Fiqh al- Imām Ibn Ahmad Ibn Hanbāl 

(Beirūt : Dār al-Ma’rifah, t. th), h. 2. 

62Wahbah Ibn Mușțafā al-Zuhaīlī, َal-Wașayā wal al-Waqfu Fī Fiqh al-Islāmī, h. 134. 



 
 

mendekatkan diri padaNya adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang 

dimiliki dengan berwakaf. Dan inilah salah satu amalan yang Allah syariatkan dan 

anjurkan untuk meraih pahala yang berlimpah dari Allah swt. Sebagaimana firman 

Allah dalam QSَAlَHajj/22: 77. dan QS Al ‘Imrān/3: 115. 

َأيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواي َٱركَْعُوا ۡ  َوَٱسْجُدُوا ۡ  َوَٱعْبُدُوا ۡ  رَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  ۡ َرَبَّكُمْ وَٱفْ عَلُوا ۡ            ٱلْخيَ ْ
                   

Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 
kemenangan.

63
 

َوَمَا يَ فْعَلُوا َوَٱللَّهُ عَلِيم   ۡ َمِنْ خَيْرٍ فَ لَن يُكْفَرُوهُ  ۡ                              بٱِلْمُتَّقِيَْ  ۡ 
   

Terjemahnya: Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali 
mereka tidak dihalangi (menenerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui 
orang-orang yang bertakwa.

64
 

Dalam tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī tafsīr kalām oleh ‘Abd Rahmān ibn 

Nāșir Ibn Sa’dī
65

Allah memerintahkan para hambaNya yang beriman untuk 

menegakkan shalat. Penyebutan rukuk dan sujud (untuk mewakili shalat), karena 

keutamaan dan status keduanya sebagai rukun shalat, (dan memerintahkan) untuk 

beribadah kepadaNya yang merupakan penyejuk mata dan penghibur hati yang 

sedih. Rububiyah dan curahan kebaikanNya pada hamba menuntut mereka untuk 

memurnikan ibadah bagiNya.  

Menurut Ahmad Mujahidin
66

 dalam bukunya Hukum Wakaf di Indonesia 

dan Proses Penanganan Sengketa beliau mengatakan bahwa kata khair 

                                                           

63Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Ummul 

Qurā, 2017), h. 341. 

64 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 64. 

65‘Abd Rahmān ibn Nāșir al-Sa’dī, Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī  Tafsīr al-Kalām al-

Mannan (Beirūt; Dār Ibn Hazm, 1424 H/2003 M), h.  

 
66Ahmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya 

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2021), h. 72.  



 
 

(kebaikan) yang secara umum diartikan pada salah satu makna sebagai bentu 

memberi, seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk charity atau endowment 

yang lain bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran Islam.  Sebagaimana firman 

Allah swt. dalam QS Al Baqarah/2 : 261-262. 

َمَّثَلُ ٱلَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَ لََمُۡ  َوَٰ َبَ تَتۡ َأَنبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ في سَ  ۡ  عَ سَنَابِلَ في كُلِّ ۡ َسَب ۡ 
َسُن عِفُ لِمَن يَشَاوَٱللَّهُ  ۡ َة مِّائَْةُ حَبَّةبُ لَ ۡ  سِع  عَ  ۡ َءُ َۡ يُضَٰ َأمَٱلَّذِينَ ينُفِقُونَ  ٢٦١لِيم  وَٱللَّهُ وَٰ لََمُۡ  َوَٰ  ۡ 

َفي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَۤ يُت َلََّمُ ىأذَ َۡ أنَفَقُواْ مَن ا وَلَۤ  َۡ مَا بِعُونَ ۡ  َأَج ۡ  َرُهُمۡ  م ۡ  َعِندَ رَبِِِّ وَلَۤ  ۡ 
َخَو َف  عَلَيۡ  َهِمۡ  َوَلَۤ هُم ۡ  َيَح ۡ    ٢٦٢ زَنوُنَ ۡ 

Terjemahnya: 
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah 
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi 
apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan 
dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh 
pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati.

67
 

Dalam ayat ini menjadi dasar yang digunakan oleh para ulama dalam 

menerapkan konsep wakaf yang merujuk pada ayat-ayat al-Qur’an yang 

menjelaskan tentang infāq fī sabīlillah karena wakaf merupakan memberikan 

harta di jalan Allah, dengan menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi setiap 

hambaNya yang menginfakkan harta di jalan Allah. Maka di antara bentuk infak 

yang memberikan dampak yang besar bagi umat Islam adalah wakaf, Allah swt. 

juga menjelaskan dalam al-Qur’an  tentang cara bersedekah dan mewakafkan 

harta di jalan Allah.  

Sebagaimana dalam QS Al Baqarah/2: 267 dan QS Ali-‘Imrān/3: 92.  

                                                           

67Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Ummul 

Qurā, 2017), h. 44.  



 
 

َاَۡ أيَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَۡ يَٰ  َأنَفِقُوا ۡ  وَلَۤ  ۡ َأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ  َۡ مِن طيَِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَِّا ۡ 
َتَ يَمَّمُوا اَخِذِيهِ إِلَّۤ  ۡ  َأَن تُ غْمِضُوا َۡ ٱلْخبَِيثَ مِنْهُ تنُفِقُونَ وَلَسْتُم بِ   َاَۡ وَٱعْلَمُو ۡ َفِيهِ  ۡ   ۡ 

يد                      أَنَّ ٱللَّهَ غَنٌَِّ حََِ

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.

68
 

Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan untuk 

mengeluarkan harta dari sebagian hasil usaha yang didapatkan sebagai sedekah 

amal jariyah, yang apabila harta tersebut dimanfaatkan untuk keperluan umat 

Islam termasuk bentuk kebaikan dan termasuk bagian dari wakaf yang 

memberikan banyak kemanfaatan, baik untuk diri sendiri, masyarakat, dan agama.  

 Mufassir al-Suyūțī
69

dalam Tafsir al-Jalālaīn tentang penejalsan ayat ini 

menyebutkan beberapa riwayat hadis dari Hākīm, Tirmīzī, dan Ibnu Mājah: 

“Sebab diturunkannya ayat ini ketika penduduk Anșār dijuluki dengan Așhāb al-

Nakhl (pemilik kebun kurma) karena kebanyakan dari mereka sering 

menghasilkan panen kurma yang berlimpah, tetapi mereka termasuk orang yang 

tidak suka berbuat kebaikan (bersedekah). 

Seorang sahabat Anas bin Malik ra., beliau meriwayatkan hadis bahwa 

Abu Thalhah al-Anșārī seseorang yang memiliki banyak harta (kebun kurma) di 

Madinah, dan salah satu harta yang paling beliau cintai adalah kebun kurma di 

Bairūhā yang terletak berhadapan dengan masjid.  

                                                           

68Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 45.  

69Jalāluddīn ‘Abdurahmān Ibn Abī Bakr al-Suyūțī, Tafsīr al-Jalālaīn (Cet. I; Qāhirah: 

Dār al-Hadīś, t. th), h. 59.  



 
 

Rasulullah saw. pernah mengunjungi dan meminum air yang segar dari 

kebun tersebut.
70

 Dan inilah ayat yang mendasari turunnya ayat  

َتَ نَالُوالَن  َٱلْبرَّ حَتََّّٰ تنُفِقُوا ۡ  َوَمَا تنُفِقُوا ۡ َمَِّا تحُِبُّونَ  ۡ       عَلِيم ۦمِن شَىْءٍ فإَِنَّ ٱللَّهَ بهِِ  ۡ 
         

Dan dengan firman Allah swt. ini, Abu Thalhah kemudian menghadap 

kepda Rasulullah saw. dan menyatakan; “Sesungguhnya harta yang paling aku 

cintai ialah hartaku di Bairuha itulah yang kuwakafkan ke jalan Allah swt.”
71

 

Terjemahnya:  

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

72
 

Ayat di atas menunjukkan bahwa salah satu amalan yang akan 

memperoleh kecintaan dan kebaikan dari Allah swt. adalah dengan bersedekah. 

Dan Di antara bentuk sedekah yang paling baik adalah dengan berwakaf. 
73

 

Dalam tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī  tafsīr kalām oleh ‘Abd Rahmān ibn 

Nāșir Ibn Sa’dī
74

 menerangkan bahwa  “Kamu sekali-kali tidak sampai” dan tidak 

akan mendapatkan “kebajikan”, yang artinya adalah sebuah kata yang menyeluruh 

tentang kebajikan, yaitu jalan yang menyampaikan kepada surga, “sebelum kamu 

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai” dari harta kalian yang terbaik dan 

paling istimewa.  

                                                           

70Muhammad al-Khațib al-Syarbīnī, Mugnī al-Muhtāj, Jilid 2 (Beirūt: Dār al-Ma’rifah, 

1997), h. 485. 

71Tafsir Qur’an al-‘Adzim dan Abū Zakariyā Muhyī al-Dīn Ibn Syaraf al-Nawawī, Șhahīh 

Muslīm Bi Syarh al-Nawawī (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1994), h. 817. 

72Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 62.  

73Sulaimāan Ibn Jāasir Ibn ‘Abdul Karīm al-Jāsir, al-Kanzu al-Mansī al-khabrāu al-

Wașayā wa al-Auqāf (Cet. II; Riyād: Madār al-Wațn Linasyri, 1436 H), h. 10. 

74 ‘Abd Rahmān ibn Nāșir al-Sa’dī, Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī  Tafsīr kalām al-

Mannan (Bairūt; Dār Ibn Hazm, 1424 H/2003 M), h. 121. 



 
 

Hal itu karena berinfak dengan apa-apa yang baik dan dicintai merupakan 

tanda yang paling besar dari kelapangan jiwa dan sifatnya yang mulia, kasih 

sayangnya dan kelembutannya, dan juga merupakan tanda yang paling jelas 

tentang kecintaannya kepada Allah dan sikap mendahulukan Allah atas kecintaan 

terhadap harta yang sangat dicintai oleh jiwa. 

Dan Menurut Muhammad Sulaimān al-Asyqār dalam kitab Zubdatu            

al-Tafsīr Min Fathi al-Qadīr
75

 mengatakan (Kamu sekali-kali tidak sampai 

kepada kebajikan)َyakni tidak akan sampai pada derajat orang-orang yang berbuat 

kebajikan bahwa   yang berupa kebenaran iman, dan kebaikan amal dan penerima. 

(sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai), yakni sampai 

sedekah kalian di jalan Allah dalam jihad dan ketaatan lainnya dari harta yang 

kalian cintai).  

Maka dengan beberapa ayat-ayat dalam al-Qur’an ini, Allah swt. telah  

menerangkan hakikat dari infak di jalan Allah yang merupakan salah satu amalan 

mulia. Wakif sebagai manusia yang beriman dan berusaha mengambil jalan 

kebajikan ini, melakukan amal shalih seperti berwakaf dengan harta yang dimiliki, 

merupakan bentuk implementasi dari pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap 

ajaran agama Islam yang akan memperoleh balasan terbaik di sisi Allah swt. 

dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
76

 

b. Hadist 

Orang-orang Arab dan Jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka belum 

mengetahui dan memahami tentang wakaf dan segala hal yang berkaitan dengan 

                                                           

75‘Umar Ibn Sulaimān Ibn ‘Abdullah al-Asyqār, Zubdatu al-Tafsīr Min Fathi al-Qadīr 

(Cet. I; Yordania: Dār al-Nafāis, 1433), h. 6.  

76 Ahmad Muzayyan Haqqy, “Perilaku Wakif Dalam Mewakafkan Tanahnya Untuk 

Kesejahteraan Masyarakat”, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Vol.2 No. 1, 2017), h. 103. 



 
 

perwakafan. Namun setelah datangnya cahaya Islam dengan perjuangan, dan 

pengorbanan Rasulullah saw. beliau menunjukkan kemuliaan dan keindahan 

agama Islam, dengan mengajak umatnya untuk mengambil peluang dalam 

beramal shalih yaitu dengan bersedekah jariyah (wakaf) dan menjadikan mereka 

cinta untuk berbuat baik terhadap orang-orang kafir, tolong menolong, dan 

berlemah lembut kepada orang yang membutuhkan. Dan inilah di antara amal 

yang tidak akan terputus, akan mengalir terus pahala dan dikekalkan di sisi Allah 

swt. bahkan ketika  seorang hamba telah meninggalkan dunia.  

Sebagaimana sabda Rasulullah saw.: 

" إِذَا مَاتَ الِإنْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّۤ مِنْ عَنْ أَبِْ هُرَيْ رةََ أَنَّ الرَّسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قاَلَ : 
هُ ثَلاثََ                                     77ةِ أَشْيَاءٍ:صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ وَ عِلْمٍ يَ نْتَ فَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ لَ

      
Artinya:  

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Jika seseorang 
meninggal maka terputuslah amalannya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, 
ilmu yang bermanfat, dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan orang 
tuanya.(H.R. Muslim dan Al-Nasāī). 

 Diriwayatkan dari Ibnu Mājah dengan lafaz yng lain bahwa Rasulullah 

saw. bersabda: 

ؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتهِِ بَ عْدَ مَوْتهِِ : عِلْمًا نَشَرهَُ وَوَلَدًا صَالِحاً تَ ركََهُ وَ 
ُ
مُصْحَفًا وَرَّثهَُ أوَْ إِنَّ مَِّا يَ لْحَقُ الم
تِهِ وَحَيَاتهِِ , أوَْ بَ يْتًا لإبْن السَّبيْل بَ نَاهُ أوَْ نَ هْرًا أَجْرَاهُ أوَْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مَسْجِدًا بَ نَاهُ,  مِنْ مَالهِِ فيْ صِحَّ

                                                                              78تَ لْحَقَهُ مِنْ بَ عْدِ مَوْتهِِ 
      
Artinya:  
                                                           

77Muslim Ibn Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Șahīh Muslīm (Cet. I; Turki: al-

Țabā’ah al-‘Āmirah 1334), Vol. 8 , h. 73. Nomor hadist 1631. ‘Abduhrahmān Ahmad Ibn Syu’aib 

‘Ali Ibn Bahr Ibn Sinān Ibn Al-Nasāī, Sunan al-Nasāī (Qāhirah: Maktabah al-Tijāriyah, 1930), h. 

251.  nomor 3651. 

78Abu ‘Abdilah Muhammad Ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rab’ī al-Qazwīnī, Sunan Ibnu Mājah 

Juz 1 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Risālah al-‘Alamīyah, 1430 H), h. 163. 



 
 

Di antara perkara yang yang mengikuti seorang mukmin dari amalannya 
dan kebaikannya setelah kematiannya adalah: ilmu yang telah di sebarkan, 
anak shaleh yang ia tinggalkan, mushaf (al-Qur’an ) yang ia wariskan, atau 
masjid yang ia bangun, atau rumah yang ia bangun untuk ibnu sabīl, atau 
sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya pada 
saat ia masih hidup dan sehat, maka semua amalan tersebut (pahalanya) 
akan mengikut setelah kematiannya.  

Menurut Sayyid Sābīq
79

 dalam kitab Fiqh al-Sunnah makna hadis ini 

adalah seluruh amalan orang yang telah meninggal telah terputus dan tidak ada 

lagi yang dapat memberikan pahala setelah itu, kecuali dengan tiga hal yaitu; 

sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang senantiasa 

mendoakan orangtuanya. Dengan ketiga hal ini, merupakan apa yang ia hasilkan 

dan dapatkan dari usahanya sendiri.  

Dalam perjalanan sejarah Rasulullah saw. dan para sahabatnya telah 

berwakaf, berupa masjid, tanah, sumur, kebun, dan kuda, kemudian amalan ini 

terus berlanjut hingga generasi-generasi setelahnya. Sebagaimana dalam beberapa 

riwayat hadis berikut ini yang merupakan penegasan dari anjuran untuk berwakaf: 

بَ رَ، لمَْ أرَْضًا بِِيَْبَ رَ، فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الِله أَصَبْتُ مَالًۤ بِِيَْ « أَصَابَ عُمَرُ »ابْنِ عُمَرَ قاَلَ:  عَنِ  
قْتَ بِِاَ.  أُصِبْ مَالًۤ قَطُّ أنَْ فَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تأَْمُرُني؟ قاَلَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ

قَ بِِاَ في الْفُقَرَاءِ  ، وَالْقُرْبََ، فَ تَصَدَّقَ بِِاَ عُمَرُ، أنَ َّهَا لَۤ يُ بَاعُ أَصْلُهَا، وَلَۤ يوُهَبُ، وَلَۤ يوُرَثُ، تَصَدَّ
هَا باِلْ  مَعْرُوفِ، وَالرِّقاَبِ، وَفي سَبِيلِ الِله وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَۤ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ يأَْكُلَ مِن ْ

لٍ  رَ مُتَأثََّ رَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَ فيْ لَفْظٍ: غَي ْ                                            80أوَْ يطُْعِمَ صَدِيقًا، غَي ْ
                                         
Artinya: 

Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang 
tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah saw. untuk 
memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan 
sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik 
itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. 

                                                           
79Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah Juz 3 (Cet. III; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Arabī, 1977 

M/1397 H), h. 516.  

80Abu ‘Īsā Muhammad Ibn ‘Īsā al-Tirmizī, Jāmi’ al-Kabīr Sunan Tirmidzī (Baīrūt: Dār 

al-Gharbi al-Islāmī, 1996), h. 52. َVol. 6. Nomor 1375. 



 
 

menjawab: “Jika engkau mau/suka, maka kamu tahan (pokoknya) tanah 
itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar menyedekahkan 
tanahnya untuk dijual), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak di 
wariskan. Sedekahkanlah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba 
sahaya, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang yang 
mengelolah (nadzir) wakaf makan dan hasilnya dengan cara yang baik 
(sepantasnya), atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta”. 

 Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadis inilah yang secaca nyata 

menegaskan pensyariatan wakaf, dan juga menggambarkan dengan jelas 

bagaimana bentuk dan ketentuan dari wakaf itu sendiri.
81

 Pada kalimat  َحَبَسْت
قْتَ بِِاَ  ,pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ

dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan 

manfaatnya untuk kepentingan ummat, sosial, dan keagamaan.  

 Adapun makna kalimat annaha la yubā’ așlahā bahwa kedua ini 

merupakan syarat dari berwakaf, jika asal pokok sudah diwakafkan oleh 

pemiliknya, maka tidak boleh baginya mengambil tindakan lain seperti menjual, 

atau menghibahkan sampai tersalurkan manfaat dari apa yang diwakafkan dan 

mendapat maslahat dari harta tersebut.  

 Disyariatkannya wakaf pada harta asal/aset nya dengan tidak boleh dijual, 

dihibahkan atuapun diwariskan karena seorang pewaris tidak berhak atas harta 

setelahnya dan tidak memiliki hubungan atas harta tersebut kecuali dengan dua 

keadaan yaitu; setelah kematiannya dan pada keadaan sedang sakit yang 

membawa pada kematian.
82

 

  Dan untuk para nazir (pengelola) diizinkan untuk memanfaatkan apa yang 

di wakafkan, seperti makan dari hasil wakaf dengan cara yang baik, sampai 

adanya pelarangan langsung dari wakif untuk tidak memakan hasilnya. Dan 

maksud dari memakan dengan cara yang baik adalah sampai pada batas 

                                                           
81Ahmad Sarwat, Fiqih Wakaf, h. 14.  

82Muhammad Musțafā al-Śalabī, Ahkām al-Wașayā wa al-Auqāf (Cet. IV; Bairūt: Dār al-

Jāmi’ah, 1402 H/1982 M), h. 310. 



 
 

menggilangkan kelaparan, bukan sampai melakukan tindakan di luar batas dalam 

memakan harta wakif.
83

  Sebagaimana dalam firman Allah swt.َQS Al Nisā/4: 6.  

َغَنِي ا فَل كَانَ وَمَن   َيَسۡ  َتَعۡ  ۡ َفِفۡ  َوَمَن كَانَ فَقِيرا فَل ۡ  َأيَ ۡ  َكُلۡ  َبٱِل ۡ  َمَعۡ   فإَِذَا ۡ َرُوفِ ۡ 
َدَفَع َتمُ ۡ  َإِلَ  ۡ  َهِمۡ  َأمَ ۡ  لََمُۡ  َوَٰ َفأََش ۡ  َهِدُواْ عَلَيۡ  ۡ َهِمۡ                      وكََفَىٰ بٱِللَّهِ حَسِيباَ  ۡ 

                           
Terjemahnya: 

Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia 
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang 
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian 
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah 
Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

84
 

 Para ulama dan salaf al-shalih sampai hari ini setelah zaman Nabi 

Muhammad saw. telah bersepakat atas kebolehan wakaf dan hukummnya sunnah, 

dan tidak satu pun dari mereka yang mengingkarinya.
85  Kemudian ditegaskan 

kembali dalam hadis lain, sebagai berikut:  

ئَةَ السَّهْم الَّتِي لِْ بِِيَْبَ رَ لمَْ أُصِيْبُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ : قاَلَ عُمَرَ لنَِّبِِّ صَلَّى الله عَليَْهِ وَسَلَّم : إِنَّ المِ 
هَا قَدْ أرََدْ  تُ أَنْ أتََصَّدَقَ بِِاَ, فَ قَالَ النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : إِحْبِسْ مَالًۤ قَطُّ اعُْجِبُ إِلََّ مِن ْ

ه                                                                 86أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثََرَْتَ هَا. رَوَاهُ ابن مَاجَ
            
Artinya: 

Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Umar ra. Mengatakan kepada Nabi 
Muhammad saw. saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar, saya 
belum pernah mendapat harta yang paling saya cintaiseperti ini, tetapi saya 
ingin mensedekahkan nya. Nabi saw. mengatakan kepada Umar;”Tahanlah 
asalnya (modal pokok) dan jadikan hasilnya untuk infak di jalan Allah swt. 

                                                           

83 ‘Abd al-Lațīf Muhammad ‘Āmir, Ahkām al-Wașayā wa al-Waqf (Cet. I; Kairo: 

Maktabah al-Wahb, 1427 H/2006 M), h. 194.  
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85Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 20.  

86Ibnu Mājah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Mājah Juz 2 

(Mesir: Dār Ihya’ al-Kutub al-‘Arabīyah, t. th), h. 800.  



 
 

سْجِدَ عَنْ أنََسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَ 
َ
دِيْ نَةَ وَأمََرَ ببِِنَاءِ الم

َ
الَ: لَمَّا قَدِمَ الرَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الم

                87ائِطِ هَذَا ؟ فَ قَالُوا وَالِله لَۤ نَطْلُبَ ثََنََهُ إِلَّۤ إِلَى الله تَ عَالَى قاَلَ: ياَ بَنِِْ النَّجَّارِ ثاَمِنُ وْنِ بِحَ 
                                                                         Artinya: 

Dari Anas ra. Berkata: Ketika datang Rasulullah saw. di Madinah, dan 
memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau bersabda: “Wahai Bani 
Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku”. Mereka menjawab: “Demi 
Allah kami tidak akan meminta harganya kecuali kepada Allah swt.  

, صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلَۤ أنَْشُدُ إِلَّۤ أَصْحَابَ النَّبِ  قاَلَ: أَنْ شُدكُُمُ الله, عَنْ عُثْمأنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
فَرْتُ هَا, ألََسْتُم ألََسْتُمْ تَ عْلَمُوْنَ أَنَّ الرَّسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قاَلَ: مَنْ حَفَرَ رُوْمَةَ فَ لَهُ الجنََّة. فَحَ 

ةتَ عْلَمُوْنَ أنََّهُ قاَلَ: مَنْ جَهَّ                                                   88زَ جَيْشَ العُسْرةَِ فَ لَهُ الجنَ 
         

Artinya: 

Dari Usman ra. berkata: “Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah, 
dan aku tidak menyeru kecuali hanya kepada sahabat-sahabat Nabi 
Muhammad saw., apakah kalian mengetahui, bahwa Rasulullah saw. 
bersabda: “Barangsiapa yang menggali (membeli) sumur Raumah, maka 
baginya surga”. Maka aku menggalinya (membelinya). Apakah kalian 
mengetahui barang siapa yang sanggup menyiapkan perbekalan untuk 
mereka ini (jaisyul ‘Usrah), maka baginya surga”.  

أفَْضَلَ؟  عَنْ سَعْدٍ ابن عُبَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: ياَ رَسُوْلَ الِله إِنَّ أمَُّ سَعْدٍ مَاتَتْ فأََيُّ الصَّدَقَةِ 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ             89قاَلَ: الماءُ. فَحَفَرَ بئِ ْراً وَقاَلَ: هَذِهِ لِأم سَعْدٍ   

Artinya: 

Dari Sa’ad Ibn ‘Ubadah ra. Bahwa beliau berkata: Wahai Rasulullah saw. 
Sesungguhnya Ummu Sa’ad telah mati, maka sedekah apa yang afdhal 
untuknya? Rasulullah saw, besabda: “Air” Kemudian menggali sumur dan 
berkata: Ini adalah milik Ummu Sa’ad.  

c. Ijmak 
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1422 H), h. 12.  
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Selain dari al-Qur’an dan Hadis Rasullah saw. tentang kebolehan wakaf, 

juga terdapat pada Ijmak ulama. Di antara perkataan ulama yang menunjukkan 

kebolehan berwakaf adalah sebagai berikut: 

ذَا مُقُدَّرةَ  إِلَّۤ قاَلَ جَابِر بْن عبد الله: لمَْ يَكُنْ أَحَد  مِنْ أَصْحَابِ الرَّسُوْل الِله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
ف                                                                               90الوَقْ

  
Artinya: 

Jabir bin Abdillah berkata: “Tak seorang pun dari sahabat Rasulullah saw. 
yang mempunyai harta yang berharga selain ia wakafkan hartanya 
tersebut. 

مِيَْْ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ خِلَافٍ فيْ جَ  ُتَ قَدِّ
 91وَازٍ وَقْفِ الَأرْضَيْْ وَقاَلَ الترمِْذِي: لَۤ نَ عْلَمُ بَ يَْْ الصَّحَابةَِ وَالم

                                                                                                  
Artinya: 

Imam al-Tirmidzi berkata: “Kami tidak mengetahui Di antara para sahabat 
dan orang-orang terdahulu dari kalangan penuntut ilmu berselisih pendapat 
tentang kebolehan mewakafkan tanah.  

اَ حَبِسَ أهَْلُ الِإسْلَامِ, وَهَذَا إِ  أنََّهُ  شَارةًَ قاَلَ الشَّافِعِي : ولمَْ يَحْبِسْ أهَْلُ الجاَهِليَّةِ فِيْمَا عَلِمْتُهُ. وَإِنََّّ
ة   قَة  شَرْعِيَّ حَقِي ْ

92                                                                        
         

Artinya: 
Imam al-Syāfiī berkata: Dan orang-orang jahiliyah tidak menahan (harta 
wakaf) menurut apa yang diketahui tentangnya (wakaf), akan tetapi yang 
menahan (harta wakaf) adalah orang Islam. Dan ini merupakan isyarat 
bahwa ia (wakaf) ada dalam syariat. 

d. Undang-Undang Dasar  

Implementasi wakaf di Indonesia pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh 

masyarakat muslim sejak sebelum Indonesia merdeka.
93

 Pemerintah telah 
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93Desy Rahmawati Anwar, “Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Aspek Maqasid 

al-Syariah Pada Yayasan wakaf UMI Makassar”, Tesis (Makassar: 2021), h. 31. 



 
 

menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di 

Indonesia, sehingga dapat menjadi landasan hukum wakaf dalam perundang-

undangan di Indonesia antara lain yaitu
94

:  

1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik 

2) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. 

3) Peraturan Mentri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. 

4) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 

Kep/P/75/1978 tentang Formulir dan Pedoman Peraturan-Peraturan 

tentang Perwakafan Tanah Milik. 

5) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 

6) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

7) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
95

 

Sebagaimana dalam ketentuan pasal 215 ayat (1) KHI: 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau 

badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
96
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2013),h. 65.  



 
 

Harta benda yang diwakafkan tidak hanya benda bergerak (benda tetap), 

tetapi meliputi harta benda tidak bergerak dengan ketentuan bahwa benda tersebut 

berjangka waktu yang panjang dan memiliki daya guna nilai untuk diwakafkan. 

Sebagaimana ketentuannya terdapat pada pasal 215 ayat (4): 

“Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak 

yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai 

menurut ajaran Islam” 

Oleh karena itu, peran serta fungsi wakaf dalam hal ini tidak hanya sebatas 

mengekalkan objek wakaf saja, akan tetapi mengekalkan manfaat benda wakaf 

juga. Dengan demikian, semua aspek yang berkaitan dengan perwakafan maka 

akan merujuk pada landasan pedoman pada undang-undang terbaru yaitu Undang-

undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan masalah yang merujuk pada 

perwakafan tanah milik, namun apabila tidak ditemukan dalam Undang-undang 

No. 41 Tahun 2004, maka kembali berpedoman pada peraturan pemerintah No. 28 

tahun 1977. 

Adapun hasil ijtihad para ulama di Indonesia sebagaimana yang termaktub 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan teori hukum perwakafan dalam 

Islam yang sudah tertuang dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.  

3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf  

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 

 Adapun menurut jumhur fuqahā rukun wakaf ada empat, yaitu sebagai berikut:
97
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a. Șīgah Wakif (Lafaz dari orang yang mewakafkan atau suatu pernyataan atau 

ikrar wakaf sebagai suatu kehendak. Status șigah (pernyataan) secara umum 

merupakan salah satu rukun wakaf, wakaf tidak sah tanpa șigah. Setiap șigah 

mengandung ijāb dan qabūl. Dasar (dalil) perlunya șgah adalah karena wakaf 

melepaskan hak milik harta benda dan manfaat kepada orang lain. Ijāb 

seorang wakif dengan ungkapan yang jelas keinginannya untuk berwakaf 

apakah dalam bentuk lafaẓ (kata-kata) jika mampu mengungkapkan maksud 

dan tujuannya atau jika tidak mampu mengeungkapkan, maka boleh dalam 

bentuk tulisan atau isyarat. Adapun lafaẓ yang dengannya dianggap sah, para 

ulama membagi menjadi dua bagian yaitu : 

1) Lafaz Șarīhah, yaitu lafaẓ yang dengan jelas menunjukkan keinginan 

berwakaf dan tidak mengandung makna lain. Wakaf yang bisa langsung 

dipahami dengan jelas maksud dan tujuan dari wakif untuk mewakafkan 

hartanya. Seperti mengatakan langsung: “Saya telah berwakaf, Saya telah 

menahan ini, Saya telah menginfakkan ini”, Maka ini lafaz yang jelas 

maknanya tidak ada makna lain selan wakaf.
98

 

2) Lafaẓ Kināyah, yaitu lafaz yang mengandung makna wakaf meskipun 

tidak secara langsung dan memiliki makna lainnya, namun dengan tanda-

tanda yang mengarah kepada maksud ingin berwakaf. Seperti dengan 

mengatakan: “Saya telah menyumbang ini, Saya memberi sedekah, Saya 

ingin menyimpan ini selama-lamanya”, maka lafaẓ ini masih memerlukan 

penjelasan yang mengarah pada makna wakaf.  

Untuk lafaẓ yang pertama, maka cukup dengan diucapkannya akan berlaku 

hukum wakaf. Adapun untuk lafaẓ yang kedua, ketika diucapkan akan 
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berlaku hukum wakaf jika diiringi atau mengarah pada niat wakaf atau 

lafaẓ lain yang dengan jelas menunjukkan makna wakaf. 
99

 

Namun demikian, selain penegasan lafaẓ yang dipakai dalam șigat (ikrar) 

maka diperlukan juga syarat-syarat sahnya șigat ijab, baik dalam bentuk ucapan 

maupun tulisan/isyarat:
100

 

a) Șigat harus munājazah (terjadi seketika/selesai). Artinya, șigat tersebut 

menunjukkan terjadinya dan terlaksnanya wakaf seketika setelah șigat ijab 

diucapkan atau ditulis, misalnya wakif berkata: “Saya mewakafkan tanah 

saya atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”. 

b) Șigat tidak diikuti syarat batil/palsu. Artinya, syarat yang mencederai dasar 

wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya 

wakif berkata: “Saya mewakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur 

hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak-anak dan cucu-cucu saya 

dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja 

saya kehendaki, atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi 

para ahli waris saja”.  

c) Șigat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu. Artinya bahwa wakaf tersebut 

tidak untuk selamanya, sebagaimana wakaf adalah sedekah jariyah yang 

disyariatkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan 

dengan syariat.  

d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang 

sudah dilakukan.  

Pada dasarnya para ulama bersepakat dengan syarat-syarat tersebut, 

kecuali dari golongan Mālikīyah yang berbeda pendapat dengan syarat-syarat di 
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atas, dengan beberapa pandangan sebagai berikut: Pertama, tidak diisyaratkan 

dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun dalam bentuk masjid, akan tetapi 

boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian 

benda tersebut akan kembali menjadi milik wakif. Kedua, tidak harus bebas dari 

suatu syarat, maka boleh berkata: “Barang itu diwakafkan kepada sesuatu setelah 

satu bulan atau satu tahun”, atau berkata: “Kalau rumah ini milik saya, maka saya 

akan wakafkan”. Ketiga, tidak harus ditentukan penggunaanya, maka boleh 

berkata: “Saya wakafkan benda ini kepada Allah swt. tanpa ditentukan kepada 

siapa wakaf itu diperuntukkan”.
101

 

b. Wakif (Orang yang berwakaf)
102

 

Wakif adalah orang yang menahan asal harta yang diwakafkan, dan 

dipersyaratkan bahwa seorang wakif diperbolehkan untuk mengambil tindakan 

dan wewenang pada hal-hal yang berhubungan dengan penyaluran harta wakafnya 

atas pembiasakan dalam amalan-amalan harta yang diwakafkan dengan tetap 

mempertimbangkan dan memikirkan sesuai syariat.
103

 Sebagai Subjek atau orang 

yang berwakaf, wakif memiliki hak terhadap harta yang ingin diwakafkan. Ketika 

seseorang mewakafkan hartanya, maka bukan berdasarkan paksaan, melaikan atas 

kehendak sendiri dengan niat mengaharapkan pahala, balasan yang terbaik di sisi 

Allah swt. Disyaratkan bagi yang berwakaf bahwa ia benar-benar melakukan 

wakaf dengan ucapannya dan ia juga merupakan pemilik sah dari harta tersebut. 

Dengan demikian, untuk menjadi seorang wakif juga harus memiliki syarat-syarat 

tertentu, yaitu sebagai berikut:
104
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1) Akal, yaitu orang yang memiliki akal sehat. Tidak sah seorang pewakaf 

jika tidak berakal sehat (gila), karena hilang akalnya. Dan hendaknya 

pewakaf adalah bukan termasuk orang yang tidak normal akalnya, karena 

sebab sakit atau lanjut usia, karena sudah tidak mampu berpikir dengan 

baik dan karena pada setiap tindakan dibutuhkan akal dan pikiran.
105

 

2) Baligh (Dewasa), yaitu orang yang sudah baligh, maka hendaknya wakif 

adalah orang yang sudah baligh, bukan termasuk anak kecil baik yang 

mumayyiz ataupun belum mumayyiz (sdh bisa membedakan haq dan batil) 

ini tidak sah, karena baligh adalah indikasi dalam berpikir untuk 

mengambil tindakan terhindar dari prasangka, dugaan, dan bahaya 

penyaluran harta.
106

 Hal ini juga dipandang bahwa anak yang belum 

baligh, belum memiliki kemampuan dalam melakukan akad tranksaksi dan 

menggugurkan hak miliknya.
107

 Selain itu dewasa juga diartikan sebagai 

orang yang memiliki kesempurnaan dalam berpikir, tidak termasuk atau 

terhalang dari tidak memiliki ilmu (bodoh), kikir, dan lalai walaupun ada 

walinya sebagaimana pengelolaan-pengelolaan harta yang lain, maka 

wakaf tidak sah jika syarat ini dimiliki oleh wakif. Sebagian fuqahā 

membolehkan berwakaf pada satu keadaan saja, yaitu berwakaf untuk 

dirinya sendiri pada jalan kebaikan, karena pada keadaan atau kondisi 

tersebut terdapat manfaatnya di dalamnya.
108
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3) Atas keinginan sendiri, yaitu orang yang berwakaf hendaknya sesuai 

dengan harta pilihannya sendiri atau harta yang disenangi, tidak dengan 

harta yang tidak disukai dan dengan paksaan. Maka dalam hal ini, 

wakafnya tidak sah jika harta yang diwakafkan atas tekanan atau paksaan 

dari pihak lain. Demikian orang yang berada di bawah tanggungan atau 

pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, akan tetapi 

berdasarkan ihtihsān wakaf orang berada di bawah pengampuan terhadap 

dirinya sendiri selama hidupnya maka hukumnya sah. Karena tujuan dari 

pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf agar harta wakaf tidak 

habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga 

dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.
109

 

4) Merdeka, yaitu orang yang berwakaf adalah seorang pewakaf yang 

merdeka (bukan budak) dan pemilik harta barang tersebut. Oleh karena itu 

wakaf budak tidak sah, karena ia tidak mempunyai hak kepemilikan, 

dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun 

demikian, Abu Zahra berpendapat bahwa para fuqahā bersepakat bahwa 

budak itu boleh mewakafkan hartanya jika terdapat izin dari tuannya 

tersebab ia sebagai wakil dari tuannya.
110

 

5) Kepemilikan yang sempurna, yaitu orang yang berwakaf hendaknya 

dengan hartanya sendiri secara utuh bukan harta orang lain yang 

diwakafkan, maka tidak sah berwakaf menggunakan harta orang lain dan 

orang yang merampas atau mengambil harta orang lain.
111
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Selain dari syarat-syarat ini yang harus di perhatikan oleh seorang 

pewakaf, maka terdapat juga hak dari orang yang berwakaf untuk mengikuti 

syarat-syarat yang diberikan oleh pewakaf selama tidak menyelisi atau 

bertentangan dengan  syariat Islam dan maslahat harta yang diwakafkan, maka 

wajib untuk menunaikan syarat-syarat yang diberikan oleh pewakaf. Dan fuqahā 

menganggap bahwa persyaratan ini suatu peraturan yang wajib dipenuhi.
112

 

c. Penerima Wakaf (Mauqūf ‘alaih) 

Penerima wakaf (mauqūf ‘alaih) adalah terkait pada siapa yang menerima 

wakaf tersebut. Seperti; orang-orang miskin, mesjid-mesjid, jembatan, orang-

orang terdekat, keluarga pewakaf atau selainnya. Dan wakaf ini tidak terputus, 

terus berlanjut seperti wakaf kepada orang-orang miskin, dan akan tetapi Di antara 

fuqahā ada yang membolehkan terputusnya wakaf ini pada waktu tertentu, yaitu 

aset yang ditahan dari apa yang diwakafkan tetap kekal manfaatnya baik pada 

harta telah ditentukan maupun yang belum ditentukan.
113

  

Namun terdapat perbedaan pendapat oleh fuqahā terkait jenis ibadah di 

sini, apakah menurut pandangan hukum Islam, ataupun menurut keyakinan 

pewakaf atau keduanya.  

1) Maẓhab Hanafīyah mensyaratkan agar mauqūf ‘alaih diperuntukkan untuk 

ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif, jika tidak 

terwujud salah satunya, maka wakaf dinyatakan tidak sah.  

2) Maẓhab Mālikīyah mensyaratkan agar mauqūf ‘alaih untuk ibadah 

menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam 
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dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada 

masjid dan syiar-syiar Islam. 

3) Maẓhab Syāfi’īyah dan Hanbalī mensyaratkan agar mauqūf ‘alaih adalah 

ibadah dalam pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif, 

karena itu dinyatakan sah wakaf muslim, dan non muslim kepada badan-

badan sosial seperti penampungan air, tempat pengistirahatan, badan 

kebajikan dalam Islam seperti masjid. Selain itu tidak sahnya juga wakaf 

muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan 

dengan Islam seperti tempat peribadatan non muslim (Gereja). 
114

 

Adapun syarat-syarat pihak yang mendapatkan wakaf (mauqūf ‘alaih) 

adalah sebagi berikut:
115

 

a) Hendaknya orang yang diberikan wakaf berusaha mengelola wakaf hanya 

karena ingin mendapatkan kebaikan, dan mendekatkan diri pada Allah swt. 

dan buka karena sebab bermaksiat.
116

 

b) Hendaknya orang yang menerima mengetahui bahwa akan diberikan harta 

wakaf tersebut untuk dikelola yang diberikan dari pewakaf.  

c) Hendaknya tidak mengembalikan wakaf kepada pewakaf, meskipun wakaf 

atas dirinya sendiri ataupun di persyaratkan hasilnya untuk dirinya.  

d) Hendaknya pihak yang menerima wakaf tidak terputus atau berhenti,  berjalan 

terus-menerus. 

e) Hendaknya pihak yang menerima wakaf orang yang dikenal dan diketahui. 
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1403 H/1983 M), h. 214. 



 
 

d. Harta yang di wakafkan (Mauqūf Bih) 

1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwim. Māl mutaqawwim (benda 

yang boleh dimanfaatkan) adalah segala setuatu yang dibolehkan oleh 

hukum syariat untuk memanfaatkannya seperti, hewan ternak, tumbuhan, 

dan sebagainya. Adapun māl ghairu mutaqawwim (benda yang tidak boleh 

dimanfaatkan) oleh syariat kecuali dalam keadaan darurat, seperti; khamar, 

bangkai, daging babi.
117

 Sebagaimana pendapat dari maẓhab Hanafīyah 

bahwa tidak sah mewakafkan benda tersebut karena :  

a) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewa 

untuk dihuni. 

b) Harta yang tidak mutaqawwim, seperti alat-alat musik yang tidak halal 

digunakan, atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak eksistensi Islam.  

2) Diketahui dengan penuh keyakinan ketika di wakafkan. 

Pada harta yang di wakafkan ini disyaratkan menyebutkan jumlahnya dan 

menisbatkan terhadap benda tertentu. Dengan demikian tidak dinyatakan sah 

hukumya jika mewakafkan harta benda yang tidak diketahui jumlahnya atau 

nisbatnya terhadap benda lain.  Selain itu, harta yang dimiliki oleh pewakaf ketika 

berwakaf, dan tidak sah wakafnya jika harta atau barangnya adalah sebuah 

jaminan utang, atau harta yang di gadaikan, dan bukan termasuk harta yang 

dilindungi, serta dipersyaratkan agar hasil dari harta yang diwakafkan bermanfaat 

bagi penerima dan bukan termasuk harta atau barang yang habis pakai, seperti 

makanan.
118
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Sebab wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diperoleh Nāẓir dari 

benda yang diwakafkan dann menghindari dari terjadinya sengketa yang dapat 

menghambat pengembangan harta wakaf. 
119

 

Para fuqahā bersepakat bahwa harta atau barang yang diwakafkan 

disyaratkan berupa harta yang bisa di perkirakan nilainya, diketahui, dan dimiliki 

oleh orang yang berwakaf secara sempurna. Artinya tidak ada unsur khiyar di 

dalamnya. 
120

 

4. Jenis-Jenis Wakaf 

Dalam sejarah perwakafan terdapat perbedaan bentuk dan jenis-jenis 

wakaf sesuai dengan peruntukkannya (maksud, kondisi, dan tujuannya) yang di 

mulai sejak zaman Rasulullah saw., para sahabat, dan dinasti Islam sampai hari 

ini.  Adapun jenis-jenis wakaf sebagai berikut:
121

 

a. Wakaf dari sisi bentuk manajemennya, yaitu: 

1) Wakif yang dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya. 

2) Wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk oleh wakif melalui 

jabatan atau lembaga tertentu.  

3) Wakaf yang dokumennya hilang sehingga hakim menunjuk seseorang 

untuk mengatur harta wakaf tersebut 

4) Wakaf yang dikelola oleh pemerintah 

b. Wakaf berdasarkan keadaan wakif, yaitu: 

1) Wakaf orang kaya 

2) Wakaf tanah pemerintah 

                                                           

119Rozalinda, Manajemen Wkaf Produktif, h. 26.  
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3) Wakaf berdasarkan wasiat wakif 

c. Wakaf jika dilihat dari bentuk hukumnya, maka terbagi menjadi tiga jenis, 

yaitu sebagai berikut:
122

 

1) Wakaf Keluarga (al-Ahlī / al-Zurrī) 

Wakaf Ahli biasa juga disebut wakaf ‘ala aulad, atau wakaf khusus. 

Maksunya, wakaf yang ditujukan khusus kepada orang-orang tertentu atau untuk 

keluarga. Pada jenis wakaf ini dikhususkan untuk mewakafkan harta untuk 

keluarga atau keturunan, sebagaimana dalah hadis Rasulullah saw. bersabda:  

أَحَبَّ أَنْ يُ بْسِطَ لَهُ في رزِْقِهِ,وَيُ نْسأَلَ لَهُ فيْ أثَرَهِِ فَ لْيَصِلْ  لَ الرَّسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَنْ اق
                                                                                             123رَحََِهُ 

Artinya: 
Rasulullah saw. bersabda: “Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan di 
panjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim”. 

Dalam wakaf ini, yang dapat memperoleh hasil manfaat dari yang 

diwakafkan adalah hanya pada kerabat sesuai dengan ikrar yang disampaikan oleh 

pewakaf. Wakaf ini secara umum dibolehkan, namun pada perkembangan 

berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi 

kemaslahatan umum, karena biasa terjadi hal yang menimbulkan kurang perhatian 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang diberikan harta wakaf 

untuk dikelola, terkhusus jika keturunan dari pewakaf sudah turun temurun 

kepada anak cucunya. Wakaf jenis ini secara hukum Islam dibenarkan 

berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 

Muslim dari Anas bin Malik ra., sebagaimana pernah di contohkan oleh sahabat 
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Țalhah ra. telah mewakafkan sebagai hartanya untuk kerabat dan anak-anak 

pamannya.  

عَ أنََس بن مالَِكٍ رَضِيَ الل ه عَنْ  ه, يَ قُوْل: قاَمَ أبَوُ طلَْحَة إِلَى رَسُول الل ه صل ىَ الله عَلَيْهِ وَسل م فَ قَال سَِْ
هَا, وَأَنِِّّ أرََى أَنْ تََْعَلَهَا في الأقَْربَ يْْ, فَ قَسَّمُهَا أبَوُ طلَْحَة فِ ياَ رَسُول   الل ه ,... قَدْ سَِْعْتُ ماَ قُ لْتَ فِي ْ

                                                                                   124أقَاَربِِهِ وَبَنَِ عَمِّهِ 

Artinya:  

Dari Anas bin Malik berkata: “Saya pernah mendengar Abu Thalhah 
berdiri di depan Rasulullah saw., dan berkata: “Saya telah mendengar 
ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu 
memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah 
membagikan untuk para keluarga dan anak-anak pamanya.  

Wakaf ahli (zurrī) akan mendatangkan dua manfaat dan kebaikan yang 

akan ia peroleh, yaitu kebaikan atas amal ibadah wakafnya dan kebaikan sebab 

silaturahim terhadap keluarganya. Akan tetapi kelak jika anak cucu dari keluarga 

yang ditunjuk sudah meninggal sebaiknya ada ikrar wakaf ahli, yang 

diperuntukkan untuk menggantikannya, misalnya diperuntukkan bagi fakir miskin 

atau anak yatim, agar tetap berstatus hukum penerima wakaf tersebut secara 

berkelanjutan dan bisa merasakan manfaatnya.  

2) Wakaf Khairī ( Wakaf Umum)  

Wakaf Khairī adalah setiap wakaf yang diperuntukkan untuk selain 

keluarga dan keturunan, hanya untuk kebaikan dan kepentingan umum. Wakaf ini 

biasa juga disebut dengan wakaf umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk 

pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, 

dan lainnya.  

Wakaf khairī juga tidak terbatas dalam penggunaannya, boleh digunakan 

oleh seluruh masyarakat karena meliputi aspek untuk kepentingan umum dan 

kemaslahatan umat seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan 
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lainya. Wakaf ini merupakan salah satu dari jenis wakaf yang jelas 

pemanfaatannya dalam mewakafkan harta di jalan Allah swt. dan sebagai upaya 

pembangunan di bidang keagamaan dan pendidikan. Dengan demikian harta 

wakaf bisa di rasakan manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan, bukan hanya 

dikhususkan untuk keluarga saja.
125

 

3) Wakaf Musytarak (Wakaf Kolektif) 

Wakaf musytarak adalah apa yang digabungkan antara wakaf zurrī dan 

khairī, sebagian di peruntukkan untuk wakaf untuk keturunan dan kerabat dekat, 

dan sebagian yang lain diperuntukkan untuk kebaikan dan kemaslatan umum yang 

lainnya.  

d. Jika ditinjau secara fikih dari harta yang diwakafkan, maka dalam hal ini 

terdapat beberapa macam-macam harta yang diwakafkan, yaitu sebagai 

berikut:
126

 

1) Wakaf ‘Aqār (Wakaf Tanah) 

Wakaf ‘Aqār (tanah atau bangunan), adalah wakaf tanah yang belum 

dibangun atau sudah dibangun, maka wakaf ini di bolehkan. Seperti sebidang 

tanah, rumah, toko, kebun, atau semisalnya dengan kesepakatan. Karena wakaf ini 

pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah saw. seperti wakaf tanah 

perkebunan Umar bin al-Khattab di Khaibar, dinukil dari Ijma’ sahabat Nabi 

Muhammad saw. dan beberapa para ulama juga Di antaranya; Imam al-Qurțubī, 

Iman al-Nawawī, Ibn al-Qudāmah, dan Imam al-Tirmidzi. Imam al-Tirmidzi 

menerangkan dalam kitabnya:  
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مِيْْ  بَ يَْْ  سَلَّم وَغَيْرهِِم لَۤ نَ عْلَمُ العَمَلُ عَلَى هَذَا أهَْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ  تَ قَدِّ
ُ
الم

هُمْ فيْ ذَلِك إِخْتِلَافاًَ فيْ إَجَازةَِ الوَقْفِ الَأرْضَيْْ وَغَيْر    127ذَلِك مِن ْ
 

Artinya:  

Mengamalkan ini menurut para ahlul ‘ilmi dari sahabat Nabi saw., kami 
tidak menegtahui dari mereka (ulama-ulama) terdahulu berbeda pendapat 
dalam membolehkan wakaf dengan lahan dan sejenisnya.  

2) Wakaf Manqūl (Wakaf berpindah tempat) 

Jumhūr ulama bersepakat atas kebolehan wakaf ini secara mutlak. Seperti 

peralatan mesjid (lampu dan tikar), jenis-jenis persenjataan, pakaian, dan 

peralatan  perhiasan.
128

 Para ulama berbeda pendapat dalam wakaf benda 

berpindah ahli dalam pelaksanaanya, yaitu pada benda yang bisa dimanfaatkan 

dan wujudnya bendanya bisa bertahan lama dalam waktu yang panjang atau tidak 

terbatas. Seperti; hewan, senjata, perlengkapan rumah, dan peralatan-peralatan 

lainya.  

  Adapun untuk benda wakaf yang bersifat manqūl (berpindah ahli), tidak 

dimanfaatkan dengan jangka waktu panjang kecuali dengan menghilangkan wujud 

bendanya. Seperti; makanan, minuman dan semisalnya. Maka dalam hal ini tidak 

ada perbedaan ulama, jika wakaf seperti ini tidak dibolehkan. Adapun bagi ulama 

yang membolehkan, maka mungkin belum masuk pada hakikat wakaf syar’i 

dengan maksud hanya benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan 

cara tersebut.  

3) Wakaf Tunai (Uang) 

Wakaf tunai (cash wakaf/waqf al-nuqūd) adalah wakaf yang dilakukan 

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uamg tunai. 
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Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat pada kebolehannya. Namun pendapat 

yang paling arjah (kuat) hukumnya dibolehkan karena memiliki unsur kekuatan 

dari sisi qiyas dan lebih bermanfaat untuk umat.
129

 

e. Jika dilihat dari sisi subtansi (kepentingan) ekonomi, maka wakaf terbagi 

menjadi tiga, yaitu
130

:  

1) Wakaf konsumtif adalah wakaf yang masih dikategorikan dan 

diperuntukkan dalam kategori ibadah mahdah (pokok), seperti pada 

pembangunan masjid/mushallah sebagai tempat shalat, sekolah untuk 

tempat belajar, dan wakaf rumah sakit untk disediakan untuk mengobati 

orang sakit secara sukarela atau kepentingan sosial. Sehingga keberadaan 

wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya 

kepentingan terbatas yang masih bersifat konsumtif. Dan dalam pengertian 

lain yaitu; memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, 

pelayanan langsung ini dapat dirasakan manfaatnya langsung dan menjadi 

aset tetap yang selalu bertambah dalam lintas generasi.  

2) Wakaf produktif adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan 

produksi baik dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, jasa 

yang manfaatnya bukan kepada benda wakaf secara langsung tetapi dari 

keuntungan pengembangan wakaf tersebut. Pada prinsipnya memiliki 

pengelolaan yang sama dengan wakaf konsumtif, namun pada wakaf 

produktif harta wakaf dikembangkan pola pemberdayaan wakaf sehingga 

menjadi lebih produktif. Sebagai contoh, pembangunan masjid yang 
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letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, 

pernikahan, seminar, atau acara lainnya. 131 Wakaf produktif perlu 

dikembangkan agar tercapai kesejahteraan umat, menjadi salah satu 

sumber daya yang harus dikelolah dengan baik.  

Pengelolaan wakaf produktif terkait faktor pengembangan dan penyaluran 

hasil pengelolaan wakaf. Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan 

bahwasanya : 

Wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri 
utama , yaitu pola manajemen wakaf yang harus terintegrasi, asas 
kesejahteraan nazir, dan asas transformasi serta tanggungjawab.

132
 

3) Wakaf manfaat adalah wakaf yang dilakukan tanpa mewakafkan 

bendanya, tapi yang diwakafkan ialah manfaat atau hasil harta benda 

milik dan manfaat harta benda sewa. Adapun yang diwakafkan dapat 

mendatangkan manfaat yang bagi penerima wakaf manfaat tersebut.
133

 

f. Adapun wakaf jika di lihat dari objek wakafnya, maka wakaf dibagi menjadi 

dua, yaitu:
134

  

1) Wakaf benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena 

dikonsumsi seperti; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 

atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai 

dengan ketentuan syariah dan peraturan peundang-undangan yang 

berlaku.  
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2) Wakaf benda tidak bergerak, adalah hak atas tanah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bangunan atau 

bagian bangunan yang berdiri di atas tanah dan tanaman atau benda lain 

yang berkaitan dengan tanah. 

 

 

g. Wakaf berdasarkan tujuannya, yaitu:
135

 

1) Wakaf air minum 

2) Wakaf sumur, dan sumber mata air 

3) Wakaf jalanan, dan jembatan 

4) Wakaf khusus untuk fakir miskin dan dan musafir 

5) Wakaf pembinaan sosial  

6) Wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya 

7) Wakaf asrama pelajar dan mahasiswa  

8) Wakaf pelayanan kesehatan 

9) Wakaf pelestarian lingkungan hidup 

h. Wakaf berdasarkan waktunya, yaitu: 

1) Waktu Muabbad merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu 

sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. 

Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan sebagainya. 

2) Waktu Mu'aqqat adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. 

Contoh wakaf mu’aqqat misalnya bantuan pasokan makanan, uang 

konsumsi, dan sebagainya. Wakaf mu’aqqat umumnya bersifat 

konsumtif, bukan wakaf produktif. 
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Berdasarkan pembagian wakaf di atas, maka dapat dibuat skema jenis-

jenis wakaf sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. 

 

Gambar 2. 1. Skema Jenis-Jenis Wakaf 

5. Manfaat Wakaf 

Manfaat wakaf dalam ajaran agama Islam mengandung beberapa makna 

yaitu sebagai berikut:
136

 

a. Memberikan penjelasan kepada manusia bahwasannya harta adalah milik 

Allah (QS Thahā/20: 6) 

b. Harta yang diberikan kepada manusia merupakan anugrah (QS Āl-Jasiyah/45: 

12-13) 

c. Khilafah yang dipegang manusia adalah pemberian Allah, maka 

selayaknyalah bagi seorang hamba berusaha melaksanakan ketaatan atas 

peraturanNya termasuk didalamnya peraturan masalah harta (QS ‘Āl 

Hadīd/57: 7 dan QS ‘Āl-Nūr/24: 33) 

d. Harta bukan merupakan ukuran atau barometer kemuliaan manusia (QS ‘Āl-

Hujurāt/49: 13) 
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e. Memerangi mental gāyah (keinginan untuk menjadikan harta sebagai tujuan 

utama dalam hidup) karena ia adalah hanya wasilah belaka. (QS ‘Āl Hajj/22: 

77-78) 

6. Wakaf Produktif 

a. Pengertian Wakaf Produktif 

Secara bahasa wakaf berasal dari akar kata waqafa yang artinya habasa 

dengan makna menahan. Secara istilah menurut Imam Ibnu Qudāmah
137

 wakaf 

adalah َهُوَ تَحْبِيْسُ الَأصْلُ وَتَسْبِيْلِ الثَّمَرة (menahan asal harta dan menyedekahkan 

manfaat yang dihasilkan. Produktif dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah mampu menghasilan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan.
138

  

Adapun pengertian produktif dalam Islam
139

adalah mampu mewujudkan 

manfaat atau menambahkannya dengan mengeksplorasi dengan sumber-sumber 

ekonomi yang oleh Allah swt. karuniakan dan sediakan untuk dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya, sehingga akan membawa maslahat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup makhlukNya.  

Wakaf produktif merupakan wakaf dengan harta benda atau pokok tetap 

yang dipergunakan dalam kegiatan produksi di mana hasilnya disalurkan sesuai 

dengan tujuannya. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai harta yang 

diperuntukkan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, 

perdagangan, perindustrian, dan jasa yang keuntungan dari hasil 

pengembangannya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan 

tujuan wakaf.  
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Wakaf produktif adalah sebuah konsep pengelolaan donasi wakaf dengan 

maksud memproduktifkannya, sehingga mampu menghasilkan surplus yang 

berkelanjutan. Donasi yang dimaksud dapat berupa benda bergerak, seperti uang 

atau logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. 

Hasilnya inilah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan umat, seperti 

pembiayaan pendidikan, dan pelayan kesehatan yang berkualitas.
140

 

 Pada dasarnya wakaf itu harus produktif dalam artian harus menghasilkan 

karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah mengahsasilkan yang 

dimanfaatkan oleh mauquf ‘alaih (penerima wakaf), sebagaimana orang yang 

pertama menerapkan ibadah wakaf produktif adalah sahabat Umar bin Khattab 

yang mewakafkan kebunnya yang sybur di Khaibar, kemudian kebun tersebut 

dikelola dan hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. 

Wakaf produktif akan mendatangkan kemanfaatan pada aspek ekonoimi 

dan kesejahteraan masyarakat, tentu ini akan tercapai jika dikelola dan 

dikembangkan dengan baik. Namun, kenyataan yang terjadi di Indonesia banyak 

masyarakat yang hanya memahami wakaf adalah suatu lahan yang tidak produktif, 

bahkan mati dan harus dibiayai oleh masyarakat. Seperti; kuburan, tanah, masjid, 

dan lain sebagainya.  

Dalam pengolahan wakaf produktif yang paling berperan dan berpengaruh 

dalam pemanfaatan harta wakaf adalah adanya Nāẓir wakaf, yaitu seorang atau 

kelompok orang dan badan hukum yang diberikan tugas oleh wakif (orang yang 

berwakaf) untuk mengelola wakaf. Nāẓir sebagai pengelola harta wakaf bukan 

termasuk bagian dari rukun wakaf dan tidak dituliskan dalam kitab-kitab fikih 

ulama, karena wakaf merupakan ibadah yang bersifat tabarru’ (pemberian yang 

bersifat sunnah), namun setelah meninjau tujuan wakaf yang ingin dijaga, 
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dilestarikan manfaat dari hasil harta yang diwakafkan, maka keberadaan nāẓir 

sangat dibutuhkan agar fungsi dan tujuan wakaf bisa tercapai sebagaimana yang 

diharapkan.  

b. Macam-macam wakaf produktif 

1) Wakaf Pendidikan  

Pendidikan adalah prioritas Negara agar generasi bangsa menjadi generasi 

yang cerdas dan membanggakan bagi bangsa, oleh karena itu wakaf pendidikan 

perlu utnuk dikembangkan untuk kepentingan anak bangsa. Jenis wakaf produktif 

dalam bentuk pendidikan dengan mengelola dana wakaf untuk kepentingan 

pendidikan. 

Wakaf pendidikan diharapkan dapat tersebar di seluruh penjuru nusantara, 

khususnya daerah terpencil yang masih minim dalam sarana pendidikannya. 

Contoh dari harta wakaf pendidikan seperti; pakaian seragam sekolah, buku 

pelajaran, alat tulis, meja belajar, papan tulis, dan sebagainya. Wakaf pendidikan 

juga meliputi; pembangunan masjid, mushallah, tempat kajian agama agar 

menjadi sarana ibadah masyarat kepada RabbNya.  

Secara konseptual menurut Muhammad Anas Zarqa, produk wakaf dapat 

terbagi menjadi dua aspek, yaitu program penyediaan layanan, seperti; penyediaan 

pendidikan gratis bagi yang membutuhkan, dan program peningkatan pendapatan 

seperti model wakaf shopping center dengan sistem sewa dan hasil sewanya 

disalurkan untuk pemeliharaan sekolah.
141

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rozalinda dalam buku Manajemen 

Wakaf Produktif bahwa berawal dari keprihatinan terhadap kualitas pendidikan di 

Indonesia, Smart Ekselensia Indonesia adalah sekolah mode 1 yang dibentuk 

Yayasan Dompet Duafa Republika dengan peserta didik yang berasal dari anak-
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anak yang memiliki potensi kecerdasan akademik dan kecerdasan lainnya. 

Lembaga pendidikan ini merupakan sekolah gratis yang pendiriannya dibiayai 

oleh dana wakaf untuk menampung lulusan SD se-Indonesia.  

Selain Yayasan ini, terdapat pula contoh wakaf produktif di Pondok 

Modern Gontor Darussalam, yang wakafnya berasal dari Pendiri pondok tersebut 

yang mengikrarkan wakafnya pada tahun 1958 dengan luas tanah (sawah) 16,851 

ha yang tersebar di daerah Banyuwangi, Jombang, dan Kediri, dan tanah kering 

1,740 ha dan gedung beserta perlengkapannya sebanyak 12 unit.
142

 

2) Wakaf Pertanian 

Contoh wakaf ini tentu saja berbentuk lahan pertanian yang hasilnya bisa 

dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Seperti kisah Utsman di atas, wakaf dalam 

bentuk lahan pertanian bukanlah hal baru, begitupun juga dengan cara 

pengelolaannya dengan merawat lahan pertanian tersebut agar selalu memberi 

hasil yang bermanfaat. Biaya pengelolaan biasanya diambil dari keuntungan yang 

didapat dari hasil pertanian sebelumnya. Tetapi sebagian besar keuntungan tetap 

harus digunakan untuk kepentingan bersama, seperti memberi makan anak yatim, 

membangun fasilitas untuk umat, atau hal-hal produktif lainnya. 

3) Wakaf Peternakan 

Pengelolaan wakaf dalam bentuk hewan ternak dilakukan dengan cara 

memelihara serta mengembangbiakkan hewan ternat tersebut. Tujuannya tentu 

saja, agar hasil dari peternakan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. 

Seperti, memenuhi kebutuhan daging dan susu untuk masyarakat. Hasil dari 

wakaf hewan ternak juga diperkenankan untuk dijual, selama hasilnya digunakan 

untuk kepentingan bersama, bukan pribadi atau golongan tertentu, karena wakaf 

bukan sesuatu yang bisa diambil hak kepemilikannya. 
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4) Wakaf Sarana Air 

Seperti halnya makanan, air merupakan kebutuhan pokok masyarakat. 

Tapi, tidak semua daerah memiliki sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan. 

Maka dengan adanya wakaf produktif berupa sarana air, diharapkan dapat 

membantu orang-orang yang membutuhkan. Wakaf sarana air termasuk salah satu 

wakaf produktif yang keberadaannya cukup tahan lama. Jadi, sepanjang air yang 

dihasilkan digunakan untuk kepentingan umat, maka sepanjang itu juga pahala 

yang didapatkan dari wakaf akan senantiasa mengalir bahkan ketika pemberi 

wakaf meninggal dunia. 

5) Wakaf Kesehatan 

Seperti halnya pendidikan, wakaf jenis ini dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan umat Islam dalam hal kesehatan. Wakaf ini bisa berupa dana untuk 

keperluan kesehatan, bisa juga berupa sarana prasarana yang bermanfaat, 

termasuk di antaranya, pelatihan dan penyuluhan kesehatan gratis bagi masyarakat 

kurang mampu. 

6) Wakaf Tunai 

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat 

membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang saat ini tidak hanya 

digunakan sebagai alat tukar-menukar saja, tetapi bisa digunakan menjadi salah 

satu alat untuk menjalankan ibadah dalam bidang perwakafan. Wakaf uang 

dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.
143

 Mażhab Hanāfi 

dan Mālīki berpendapat tentang wakaf tunai adalah wakaf dalam bentuk uang, 

sebagaimana yang disebut oleh al-Marwadi: 

يْ نَارِ عَنْ أَبَِ ثَ وْرى عَنْ الشَافعى قاَ                            144 وَالد رْهَم لَ جَوَزِ وَقْ فُهَا الد 
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Artinya: 

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf 
dinar dan dirham” 

Salah satu ulama fikih Wahbah al-Zuhailī, dalam kitabnya al-Fiqh a-Islām 

wa Adillatuhu menyebutkan bahwa “Mażhab Hanāfi membolehkan wakaf uang 

karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak 

manfaatnya untuk kemaslahatan umat”.
145

  

Selain dari ulama fikih wakaf uang juga sudah ada fatwa MUI yang 

berkaitan dengam kebolehan wakaf uang tunai sebagai berikut: 

a) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqūd) adalag wakaf yang dilkaukan oleh 

sekelompok atau seseorang maupun badan hkum yang berbrntuk wakaf tunai. 

b) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga 

c) Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh) 

d) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 

dibolehkan secara syariat. 

e) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan diwariskan.  

Selain fatwa MUI tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf disebutkan juga aturan wakaf uang, dan manfaat wakaf uang tunai, 

Di antaranya: 

(1) Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana 

wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. 

(2) Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai 

dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. 

(3) Dana wakaf tunai bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan 

Islam. 
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Di antara bentuk wakaf tunai adalah dalam bentuk sertifikat, sertifikat 

wakaf tunai adalah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan yang 

dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf 

tunai merupakan sejenis dana abadi yang diberikan oleh individu maupun 

lembaga muslim, dengan keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk 

kesejahteraan masyarakat.  

Sertifikat wakaf tunai dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial 

tersendiri atau dapat menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. 

Adapun tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah yaitu: 

(1) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial  

(2) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf 

tunai 

(3) Membantu pengelolaan wakaf 

c. Tujuan Pengelolaan Wakaf Produktif 

Pengelolaan wakaf adalah pengelolaan yang bertujuan untuk memberikan 

pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk 

merealisasikan tujuan tertentu. Adapun tujuan penngelolaan wakaf sebagai 

berikut: 

1) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target 

ideal untuk memberi manfaat. 

2) Melindungi poko-pokok harta wakaf dengan dengan melakukan 

pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta 

wakaf. 

3) Melakukan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf 

yang telah ditentukan. 

4) Berpegang teguh dan menjaga syarat-syarat wakaf. 



 
 

5) Memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka 

untuk melakukan wakaf yang baru.  

d. Program Pengelolaan Wakaf Produktif
146

 

1) Program Jangka Pendek 

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secra produktif, upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah dalam prongram jangka pendek ini adalah membentuk 

Badan wakaf Indonesia (BWI).  

Keberadaan Badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat 

strategis dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI 

bertujuan untuk menyelenggrakan koordinasi dengan Nāẓir dan Pembina 

Manajemen Wakaf secara nasional maupun internasional. 

2) Program Jangka Menengah dan Panjang 

Program ini berupa pengembangan lembaga-lembaga Nāẓir yang sudah 

ada, agar lebih profesional dan amanah. Dalam upaya mewujudkan jangka 

menengah ini, BWI  yang berfungsi sebagai akomodir lembaga perwakafan harus 

memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah 

produktif, seperti: 

a) Dukungan sumber daya manusia 

b) Dukungan advokasi 

c) Dukungan keuangan 

d) Dukungan pengawasan 

e. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif 

Dalam pengelolaan wakaf produktif untuk mencapai apa yang diharapkan 

agar pengelolaan harta wakaf tetap mengalami perkembangan dan kemajuan, 
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maka diperlukan upaya strategi dalam pengelolaan wakaf produktif, sebagai 

berikut: 

1) Peraturan perundang-undangan 

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf , 

perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 19977 tentang perwakafan tanah milik dan Unndag-Undang 

Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria.  

2) Pembentukan Badan Wakaf Indonesia  

Lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan 

beoperasi secara nasional yaiutu Badan wakaf Indonesia (BWI), tugas 

dari lembaga ini adalah mengakomodir (membina) Nāẓir yang sudah ada 

atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang diamanahkan 

kepadanya berupa wakaf tunai. 

3) Pembentukan kemitraan Usaha 

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana 

wakaf, maka perlu diarahkan bentuk pemanfaatan dana tersebut kepada 

sector usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi 

yang baik, salah satu upayanya adalah dengan membentuk dan menjalin 

kerjasama dengan perusahaan modal ventura (pendanaan yang berbentuk 

pemeberian bantuan modal kepada perusahaan swasta dalam rangka 

investasi).  



 
 

7. Prinsip-prinsip Pengelolaan Harta Wakaf 

Dalam menjalankan pengelolaan wakaf, maka di harapkan mampu 

mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ada tiga filosofi dasar yang harus 

ditekankan ketika hendak membeerdayakan wakaf.
147

 

a. Manajemen harus dalam bingkai proyek terintegrasi 

b. Asas kesejahteraan Nadzir 

c. Asas transparansi dan akuntabilitas 

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut: 

1) Seluruh benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif 

dengan status wakaf sesuai dengan syariah. 

2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu.  

3) Wakaf mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang 

dibolehkan dalam syariah. 

4) Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan 

disalurkan manfaatnya untuk tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. 

5) Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan yang 

telah ditentukan.  

B. Tinjauan Umum Implementasi dan Pengelolaan  

1. Implementasi 

a. Pengertian Implementasi 

Implementasi dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pelaksanaan atau penerapan.
148

 Adapun makna secara umum adalah sutau 
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tindakan atau pelaksana suatu rencana yang telah disusun secara cermat dan 

terperinci. Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu 

kebijakan atau peraturan yang beorientasi pada kepentingan orang banyak atau 

masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatanya apabila telah dilakukan 

implementasi terhadap kebijakan tersebut.Implementasi adalah keseluruhan proses 

perencanaan peraturan atau kebijakan. 
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Implementasi menurut Okta Sari Linda adalah implementasi berasal dari 

bahasa inggris to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi 

merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan 

dampak atau akibat sesuatu (undang-undang), peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan kenegaraan. Adapun menurut Mulyadi
150

bersadarkan teori Jones 

adalah proses mewujudkan program sehingga terlihat hasilnya.  

Dan teori Horn dan Meter mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan 

setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan publik sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, atau kelompok 

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Disisi lain, implementasi 

diartikan sebagai fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, 

outpun, maupun hasil.  

Implemntasi menurut Nurdin Usman
151

 adalah suatu implementasi 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 
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Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai tujuan kegiatan. 

b. Unsur-unsur Implementasi 

Adapun beberapa unsur penting dalam proses implementasi Di antaranya 

yaitu: 

1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan 

2) Mempunyai sebuah target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi 

sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan 

atau peningkatan 

3) Terdapat unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan 

untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan 

dari proses implementasi tersebut. 

c. Tujuan Implementasi  

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan 

dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun beberapa 

tujuan implementasi antara lain yakni:
152

 

1) Mampu melaksanakan agenda yang sudah disusun dengan akurat dan 

cermat baik itu individu ataupun kelompok. 

2) Dapat menguji dan mendokumentasikan suatu kebijakan didalam 

pelaksanaan rencana atau juga kebijaksanaan. 

3) Untuk mendapatkan tujuan yang akan diraih dalam perencanaan atau 

kebijakan yang sudah dirancang. 

4) Dapat mengetahui keahlian masyarakat untuk melaksanakan suatu 

kebijakan ataupun rencana yang sesuai dengan apa yang rencanakan. 
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5) Mampu mengetahui fase keberhasilan suatu kebijakan atau konsep yang 

sudah dirancang untuk meningkatan mutu. 

d. Jenis-jenis Implementasi 

1) Implementasi kebijakan, adalah implementasi yang memiliki prinsip 

sebagai sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai 

tujuannya.  

Menurut Budi Winarno
153

 mengemukakan dalam teori Lester dan Stewart 

menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum 

dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk 

mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang 

diinginkan. 

2) Implementasi Sistem atau Teknologi Informasi, adalah langkah-langkah 

atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem 

yang  disetujui,  menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau  yang 

ditingkatkan. 

3) Implementasi Pendidikan, artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan 

diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan 

sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, pelaksanaan program juga perlu sepenuhnya melaksanakan apa 

yang direncanakan dalam program. Masalah akan muncul jika apa yang 

dilakukan menyimpang dari apa yang direncanakan atau tidak dirancang 

maka terjadilah kesia-siaan antara perancangan dengan implementasi. 

4) Implementasi Strategi, adalah langkah keempat dalam proses manajemen 

strategi dan di mana Anda mengubah rencana strategis menjadi tindakan. 

Dari menerapkan rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan 
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hingga menerapkan perangkat lunak manajemen tugas baru untuk 

meningkatkan efisiensi tim internal. 

5) Implementasi Keperawatan, adalah Menurut Gordon (1994), praktik 

keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat 

untuk membantu klien berpindah dari masalah dengan status 

kesehatannya  ke keadaan kesehatan yang baik yang menggambarkan 

kriteria hasil, harapan. Tujuan pelaksanaan adalah untuk membantu klien 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain; Meningkatkan 

kesehatan, Mencegah penyakit, Memulihkan kesehatan, dan Memudahkan 

deputi pengobatan. 

6) Implementasi Kebijakan Publik, adalah Konsep dasar implementasi 

kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan 

publik merupakan salah satu tahapan penting dalam keseluruhan siklus 

kebijakan publik. 

2. Pengelolaan  

a. Pengertian Pengelolaan  

Pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya mengacu 

pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia
154

istilah pengelolaan adalah memimpin, 

mengendalikan, mengatur, dan berusaha menjadi lebih baik, lebih maju, dan 

bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang 

membantu merumuskan kebijakan dan tujuan memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Selain itu, 

dalam KBBI kata pengelolaan memiliki 4 arti, yaitu: 
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1) Pengelolaan adalah proses, metode, tindakan mengelola. 

2) Pengelolaan adalah proses pelaksanaan kegiatan tertentu dengan 

mengerahkan tenaga orang lain. 

3) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan 

tujuan organisasi. 

4) Pengelolaan adalah suatu proses yang memberikan pengawasan terhadap 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian 

tujuan. 

Pengelolaan dapat diartikan juga sebagai manajemen, yaitu suatu proses 

kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan terhadap usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya 

organisasi lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditentukan. Adapun beberapa pengertian pengelolaan menurut para ahli. 

Menurut George R.Terry155 arti dari pengelolaan adalah pengelolaan sama 

dengan manjemen, sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemenfaatan daya manusia dan 

sumber daya lainnya.  

Menurut Poerwadaminta, pengelolaan adalah proses merumuskan 

kebijakan daaan tujuan organisasi atau proses memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian 

tujuan.
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Menurut Syamsi, Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan pengelolaan 

yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang 

                                                           

155George R.Terry, Dasar-dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 9. 

156Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 

2006), h.  



 
 

memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan 

pencapaian tujuan debgan menggunakan tenaga orang lain.
157

 

b. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan  

1) Tujuan pengelolaan  

Tujuan pengelolaan adalah semua sumber daya yang tersedia seperti 

sumber daya manusia, peralatan atau fasilitas yang ada di suatu organisasi dapat 

digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari semua pemborosan 

waktu, tenaga dan materi mencapai tujuan yang diinginkan.  

Pengelolaan diperlukan dalam segala hal organisasi, karena tanpa 

pengelolaan atau pengelolaan semua bisnis akan sia-sia dan mencapai tujuan akan 

semakin sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan, yaitu: 

a) Untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 

b) Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang saling menguntungkan 

bertentangan. Pengelolaan diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan, sasaran, dan aktivitas yang saling terkait konflik kepentingan pihak-

pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi. 

c) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Pekerjaan sebuah organisasi dapat 

diukur dengan berbagai cara, satu cara umum yaitu efisiensi dan efektivitas. 

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan 

pengelolaan ditentukan dengan tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan 

berdasarkan tujuan sebagai berikut: 

(1) menentukan strategi,  

(2) menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, 

(3)  menentukan target yang meliputi hasil, kualitas, dan kriteria batas waktu, 

(4)  menentukan ukuran operasi tugas dan rencana,  
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(5) menetapkan standar kerja yang meliputi efektivitas dan efisiensi,  

(6) menentukan ukuran untuk menilai,  

(7) mengadakan pertemuan, pelaksanaan atau implementasi,  

(8) melakukan penilaian,  

(9) melakukan review secara berkala, pelaksanaan tahap selanjutnya, 

berlangsung secara berulang-ulang. 

c. Fungsi Pengelolaan 

Beberapa fungsi pengeloaan menurut para ahli, yaitu; Henry Fayol 

mengemukakan bahwa ada 5 fungsi pengelolaan sebagai berikut: 

1) Planning (perencanaan),  

2) Organizing (pengorganisasian),  

3) Commanding (pemberian perintah),  

4) Coordinating (pengkoordinasian), dan 

5)  Controlling (pengawasan). 

Menurut Harold Koonts dan Cyril O’Donnel, fungsi pengolaan dibagi 

menjadi 5 yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing 

(pekerjaan), Directing (Langsung), dan Controlling (pengawasan). 

Adapun menurut Sukarna tentang teori George R Terry yang menjelaskan 

bahwa pengelolaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian.
158

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengelolaan 

sumber daya manusia adalah suatu proses yang berkaitan dengan praktik 

pengelolaan atau fungsi manajemen yang berperan penting dan efektif dalam 

mendukung pencapaian tujuan individu, institusi, atau organisasi atau perusahaan. 

d. Unsur-unsur Pengelolaan  
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Dalam kegiatan pengelolaan, ada unsur yang saling terkait untuk mencapai 

tujuan, antara lain:
159

 

1) Organisasi, adalah kegiatan untuk mengelompokkan dan mengembangkan 

kerangka kerja, hubungan kerjasama antar pekerja untuk mencapai tujuan 

tertentu. Organisasi sendiri memiliki 2 ciri utama, yaitu; bersifat statis, 

yang  merupakan wadah untuk melaksanakan tugas dan wewenang secara 

mandiri memposisikan individu secara struktural dan fungsional sesuai 

dengan keahliannya. Dan bersifat dinamis dalam pembagian tugas dan 

wewenang serta adanya komunikasi dalam kerjasama. 

2) Manajemen, adalah kegiatan yang berfungsi untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, membina, menggerakkan, dan mengawasi dengan 

tujuan agar terjalin kerjasama yang baik telah ditentukan untuk dapat 

dicapai. Dewi mengatakan bahwa pengelolaan mnurut Henry Fayol
160

 

pengelolaannya didukung oleh beberapa fasilitas yang harus ada, antara 

lain: Man (manusia), Money (anggaran), Method (sistem kerja), Material 

(peralatan pendukung), Machine (peralatan teknologi), Market 

(pemasaran). 

3)  Komunikasi, yaitu kegiatan menyampaikan informasi dan gagasan dari 

satu orang ke orang lain timbal balik, baik formal maupun informal. 

4)  Informasi, yaitu kegiatan mengumpulkan dan mengolah berbagai 

informasi objektif diperlukan dalam upaya kolaboratif. 

5) Personilia, adalah kegiatan mengatur dan mengelola penggunaan Sumber 

Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk upaya kolaboratif. 
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6) Persediaan, ini meyangkut kegiatan perencanaan, pengadaan, penataan dan 

penggunaan kegiatan peralatan kerja dalam usaha koperasi agar 

penggunaannya efektif dan efisien. 

7) Hubungan Masyarakat (humas), adalah kegiatan menciptakan hubungan 

baik dan dukungan dari lingkungan lingkungan internal dan eksternal 

terhadap usaha koperasi. 

Dalam perwakafan, adanya pengelola atau nāẓir membutuhkan manajemen 

dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Manejemen ini digunakan untuk mengontrol kegiatan pengelolaan wakaf
161

 

menghimpun dana, dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjalin hubungan 

kerjasama yang baik Di antara nadzir, wakif, dan masyarakat. Pengelolaan yang 

dimaksud mengacu pada  Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 mengenai 

peran nadzir wkaf, yaitu nadzir harus mengelola dan mengembangkan asset wakaf 

dengan tujuan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yaitu 

mewujudkan potensi, dan adanya manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Mukhtar Lutfi
163

 terakait pengelolaan 

wakaf yang dipersyaratkan dalam beberapa rangka, yaitu; peningkatan peran 

nadzir untuk mengelola wakaf secara lebih baik, manajemen ke-naziran dikelola 

dengan professional, seperti (amanah, memiliki pengetahuan dibidang manajemen 

keuangan, dan skill yang memadai), pemantauan batasan masa jabatan nadzir agar 

terhundar dari penyelewengan atau pengebaian tugas, dan hak pengeloaan 
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maksimal sebesar 10 % dari laba bersih pengelolaan dan pengembangan benda 

wakaf. 

C. Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf. 

1. Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf  

a. Pengertian Wakaf 

Pengertian wakaf sebagaiamana disebutkan dalam Undang-undang No. 41 

Tahun 2004  tentang Wakaf adalah perbuatan hkum wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
164

 Untuk 

mengefektifkan pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi 

dan manfaat ekonomi, di bentuk undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. Namun pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan syariah dan 

peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, 

dan terdapat berbagai pokok pengaturan yang baru Di antaranya:
165

 

1) Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar 

wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. 

2) Tidak ada pemisahan antara wakaf ahli dimana pengelolaan dan 

pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kerabat (ahli waris) 

dengan wakaf khairi untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan dan 

fungsi wakaf.  

3) Harta benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah dan 

bangunan saja, tapi diperluas kepada harta benda bergerak, baik yang 
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berwujud atau tidak berwujud (uang, logam mulia, surat berharga, 

kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak 

lainnya. 

4) Peruntukan harta benda wakaf tidak hanya untuk sarana ibadah dan sosial 

tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara 

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.  

5) Peran nazir perluditingkatkan kemampuannya agar mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan melakukan pembinaan terhadap 

nazir. 

6) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional 

dibentuk Badan Wakaf Indonesia sebagai perwakilan di daerah sesuai 

dengan kebutuhan.  

b. Unsur-Unsur Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Adapun perbuatan untuk menyerahkan harta sebagian harta benda tersebut 

memiliki beberapa unsur sebagai berikut: 

1) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif 

meliputi: perseorangan, organisasi atau badan hukum. 

2) Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan dengan peruntukannya. Nazhir 

meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.  

3) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariah yang diwakafkan oleh wakif. 

4) Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda 

miliknya.  



 
 

5) Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi: sarana dan kegiatan ibadah; 

sarana dan kegiatan pendidikan, serta kesehatan; bantuan kepada fakir 

miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuankesejahteraan 

umum lainya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan 

perundang-undangan.  

6) Jangka waktu wakaf, untuk benda wakaf tidak bergerak berupa tanah, 

maka hanya dapat diwakafkan untuk jang waktu selama-lamanya kecuali 

tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas Negara, 

hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik 

orang lain yang diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan 

berlakunya ha katas tanah berakhir.  

7) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang disingkat PPAIW, adalah pejabat 

berwenang yang ditetapkan oleh Mentri untuk membuat akta ikrar wakaf.  

Adapun berkaitan dengan harta benda wakaf dalam Pasal 16 ayat (1) 

disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari: a. Benda tidak bergerak, dan b.  

Benda bergerak. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak 

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar 

b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana di 

maksud pada huruf a 

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

prundang-undangan yangf berlaku 

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 



 
 

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa 

habis karena dikonsumsi, meliputi: 

1) Uang 

2) Logam mulia 

3) Surat Berharga 

4) Kendaraan  

5) Hak atas kekayaan intelektua 

6) Hak sewa, dan 

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Adapun terkait dengan wakaf uang dengan pelaksanaannya akan 

melibatkan Lembaga Keuangan Syariah, maka dalam Undang-Undang Tentang 

Wakaf, maka uang diatur dalam bagian tersendiri. Pada pasal 28 Undang-Undang 

disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak beruapa uang melalui 

lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Mentri Agama, selanjutnya pada 

pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dilaksnakan oleh wakif dengan 

pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis.  

Dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang 

sebagaimana dimaksusd dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf 

uang. Adapun dalam ayat (3) pada pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf 

uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh 

lembaga keuangan syariah keapada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan 

harta benda wakaf.  



 
 

Pengolahan wakaf uang merupakan hal yang tidak mudah, karena dalam 

perjalannanya harus melalui beberapa prosedur dan tentu ada resiko yang akan 

dihadapi. Oleh karena itu, pengelolaan dan penegambangan wakaf benda wakaf, 

khususnya wakaf uang baiknya dilakukan oleh nazhir yang professional. Dan 

pasal 9 disebutkan bahwa nazhir mencakup: a) Perseorangan, b) Organisasi, c) 

Badan hukum. Adapun pada Pasal 10 disebutkan bahwa nāẓir perseorangan hanya 

dapat menajdi nāẓir apabila memenuhi persyaratan:
166

 

1) Warga Negara Indonesia 

2) Beragam Islam  

3) Dewasa 

4) Amanah 

5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan 

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.  

Persyaratan menjadi nazhir untuk organisasi dan badan hukum adalah 

sebagi berikut: 

1) Pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi 

persyaratan nazhir perseorangan. 

2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Organisasi atau badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan atau/ keagamaan Islam. 

Adapun tugas nazir dalam Undang-Undang tentang Wakaf dengan jelas 

disebutkan dalam Pasal 11, yaitu:
167
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167 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bab 2, 

pasal 11.  

 



 
 

1) Melakukan pengadministrian harta benda wakaf 

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya 

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

4) Melaporkan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia 

Dalam melaksanakan tugas sebagai nazhir, sebagaimana disebutkan 

dakam pasal 11, maka nāẓir boleh menerima imbalan dan pengembangan harta 

benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen).
168

 

Selain dengan memenuhi syarat-syarat di atas agar dalam pelaksanaanya, 

nazhir diharapkan dapat bekerja dengan profesional dalam mengelola wakaf, 

maka peran nazhir sangat berpengaruh, terkhusus nāẓir wakaf uang juga harus 

memenuhi persyaratan lainnya: 

1) Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, mencakup: 

2) Pengetahuan di bidang keuangan syariah, kemampuan untuk melakukan 

pengelolaan keuangan, dan pengalaman di bidang pengelolaan keuangan. 

3) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemeberdayaan ekonomi 

umat 

4) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang 

5) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional 

nazhir wakaf uang yang sehat, transparan, dan akuntabel 

6) Memiliki dukungan kerjasama dengan manager investasi sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal. 

7) Memiliki reputasi keuntungan dalam masyarakat, meliputi; 
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a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet  

b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena 

terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan 

c) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi menjadi pengurus 

perusahaan yang dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitian 

perusahaan. 

8) Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk 

operasional nazhir 

9) Memiliki rencana himpunan dan pengelolaan/pengembangan wajaf uang 

10) Dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 

Uang (LKS-PWU) 

11) Memiliki sertifikat nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia; 

Dengan syarat-syarat demikian, maka nāẓir wajib mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya serta dilakukan secara produktif dan tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip syariah. 
169

 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Bab 5 pada Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 41 tentang Wakaf bahwa Nāẓir wajib mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukkannya.
170

 Adapun pada pasal 43 tentang Pengelolaan dan 

Pengembangan harta benda wakaf yaitu;
171
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1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nāẓir 

sebagaimana dimaksud dengan pasal 42 dilaksanakan dengan sesuai 

prinsip syariah. 

2) Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sebagaimana di maksud 

pada ayat (1) dilakukan secara produktif. 

3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin maka digunakan lembaga 

penjamin syariah.  

Dalam hal pengelolan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak 

berupa uang, Badan wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Pengemabangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. 

Selain wakaf uang, terdapat pula wakaf melalui uang yang hakikatnya 

adalah dalam wakaf bentuk barang dengan cara wakif memberikan atau 

menyalurkan uang kepada nazhir untuk dibelanjakan atau dijadikan barang yang 

dikehendaki oleh wakif atau sebagai konstribusi wakif pada program wakaf dalam 

suatu bidang, baik dalam sosial, maupun produktif yang ditawarkan oleh pihak  

nazhir. Wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah dua istilah dari perwakafan 

yang mengalami perkembangan di tengah masyarakat hari ini, untuk lebih 

memahami kedua istilah ini akan diuraikan perbedaan wakaf uang dan wakaf 

melalui uang sebagai berikut:
172

 

1) Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yanh dikelola 

secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih (penerima 

wakaf). Penghimpunan wakaf uang pada dasarnya dilakukan dengan 
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menyebutkan atau menyampaikan program pemberdayaan atau 

peningkatan kesejahteraan umat (mauquf ‘alaih). Kendati demikian dapat 

juga disebutkan jenis atau bentuk investasinya, misalnya; untuk usaha 

retail, hanya saja tetap terbuka untuk jenis investasi lainnya. Selanjutnya 

uang wakaf yang telah dihimpun merupakan harta benda wakaf yang nilai 

pokoknya harus dijaga, dan wajib diinvestasikan pada sector ril atau 

keuangan yang sesuai dengan syariah dan peraturan-perundang-undangan. 

Investasi wakaf uang bertujuan untuk menjaga nilai pokoknya dan 

mengahsilkan manfaat atau keuntungan untuk disalurkan kepada penerima 

manfaat wakaf atau program-program peningkatan kesejahteraan umat 

(mauquf ‘alaih).  

2) Wakaf melalui uang, adalah wakaf dengan memberikan uang untuk 

dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak 

sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan 

kepada wakif, baik untuk keperluan sosial, maupun produktif/investasi. 

Selanjutnya, dalam menghimpun wakaf melalui uang, harus disebutkan 

peruntukannya, misalnya; untuk masjid, atau mini market.  

Khusus untuk tujuan produktif/investasi, disebutkan penyaluran 

keuntungannya atau penerima manfaatnya. Dalam wakaf melalui uang, 

harta benda wakafnya adalah suatu barang atau benda yang dibeli atau 

diwujudkan atau diproduksi dengan dana yang berasal dari wakaf melalui 

uang yang harus dijaga, dilestarikan, dengan tidak boleh dijual, 

diwariskan, dan dihibahkan.  

3) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi, baik di sector ril 

maupun pada sector keuangan 



 
 

4) Wakaf melalui uang diperuntukkan untuk keperluan sosial, atau 

produktif/investasi. 

5) Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka 

untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai 

dengan syariah serta peraturan perundang-undangan. 

6) Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang 

dikehendaki wakif atau program wakaf yang ditawarkan kepada wakif. 

Wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai 

kehendak wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada 

wakif.  

7) Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf 

(mauquf ‘alaih) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang 

wakafnya. 

8) Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau diinvestasikan maka 

keuntungannya dari investasi itu yang diberikan kepada mauquf ‘alaih, 

sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang 

langsung dimanfaatkan.  

9) Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga 

nilai pokoknya dengan menginvestasikannya, pada property atau produksi 

barang, maka boleh  dijual karena bukan sebagai hart benda wakaf.  

10) Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda 

yang dibeli/diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak 

boleh dijual, diwariskan, dann dihibahkan.  

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang harus dijadikan 

sebagai suatu peluang/potensi yang baik untuk dikembangkan dari berbagai 

layanan sosial dan atau bidang bisnis berbasif wakaf, adapun untuk masyarakatn 



 
 

berpeluang untuk berwakaf dengan jumalah berapapun atas harta yang dumiliki 

sebagai amal jariyah yang pahala dan manfaatnya akan terus dirasakan selama 

hidup, bahkan setelah meninggal.  

 

 

 

a. Tujuan dan Fungsi Wakaf  

Undang-undang Jika merujuk kepada Undang-undang No.41 Tahun 2004 

pasal 22, disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, 

harta benda wakaf hanya diperuntukkan bagi: 

1) Sarana dan kegiatan ibadah 

2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa 

4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat 

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan  

6) Kemajuan kesejahteraan lainya yang tidak bertentangandengan syariah dan 

peraturan-perundang-undangan.
173

 

 Hal strategis bagi pemberdayaan dan pengembangan wakaf di Indonesia 

adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang wakaf dengan 

beberapa turunannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No.41 
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Tahun 2004 tentang wakaf
174

. Sebagaimana terdapat beberapa point penting dari 

regulasi peraturan perundangan wakaf yaitu
175

;  

a) Menekankan perlunya pemberdayaan wakaf sebagai pranata keagamaan yang 

memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan 

memajukan kesejahteraan umum.  

b) Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazir wakaf dapat 

bekerjasama dengan pihak ketiga dan menjaminkan kepada asuransi syariah. 

Dalam hal ini regulasi wakaf membuka peluang bagi upaya kemitraan 

strategis antara nadzir dan pihak ketiga dalam rangka memberdayakan dan 

mengembangkan wakaf produktif.  

c) Adanya ketentuan pidana umum dan sanksi administratif terhadap 

penyimpangan aset wakaf dan pengelolaanya (Diatur dalam Undang-undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 67 dan 68). 

d) Pengaturan terhadap Nadzir sebagai unsur penting pengelolaan wakaf, baik 

perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. (Diatur dalam bagian kelima 

pasal 9 sampai pasal 14 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Wakaf pada bagian kesatu pasal 2 sampai pasal 14).  

e) Pengaturan terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi 

independen dalam rangka mengembangkan perwakafan nasional.  

f) Pengaturan pelaksanaan wakaf secara luas, yaitu bolehnya wakaf benda 

bergerak, baik berupa uang atau selainnya. Seperti saham, surat berharga, 

logam mulia, dan lainya. (Pengaturan harta benda bergerak diatur dalam pasal 
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175Thobib al-Asyhar, “Regulasi Wakaf: Menuju Profesionalisme Pengelolaan Wakaf di 
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16 ayat (1) point b dan ayat (3), dan dijabarkan secara lebih rinci di Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

wakaf pasal 19 (benda bergerak selain uang) sampai pasal 27 (benda bergerak 

berupa uang).  

D. Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual dirumuskan berdasarkan proses berpikir deduktif 

untuk menghasilkan konsep dan proposisi yang memudahkan peneliti dalam 

merumuskan permasalahan penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi tema 

pembahasan adalah wakaf produktif, yang kemudian difokuskan pada manajemen 

pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah Wakaf Indonesia. 

Selanjutnya, dielaborasi dengan analisis hukum Islam yang berkofus pada 

konsep fikih wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

Dengan demikian, akan berimplikasi pada implementasi pengelolaan wakaf 

produktif sehingga meningkatkan kepercayaan wakif pada PT. BWI dan menjadi 

salah satu upaya dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Untuk memperjelas 

kerangka konseptual yang dimaksud terdapat pada gambar berikut ini. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

Analisis Hukum Islam Terhadap 

Pengelolaan Wakaf  Produktif Pada PT. 

Berkah Wakaf di Kabupaten Gowa 

Implementasi Pengelolaan 

Wakaf Produktif Pada PT. 

Berkah Wakaf di Kab. Gowa 

 

Peraturan Perundang-

Undangan No. 41 Tahun 

2004 tentang wakaf 

Hukum Islam 

(Fikih Wakaf) 

Pengelolaan Wakaf Produktif 

Wakaf Produktif 



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pada umumnya, penelitian terbagi atas terbagi atas penelitian kualitatif dan 

kuantitatif.
176

 Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian lapangan atau 

(field research) jenis deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan 

kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta 

hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya.
177

 Dan menurut 

Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.
178

 

Jenis penelitian deskriptif menggambarkan data yang berbentuk kata-kata, 

kalimat serta gambar dan penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang 

diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian 

secara sistematis yang berada dalam lokasi penelitian.
179

 Penelitian deskriptif 

yang merupakan bentuk penggambaran tentang sebuah fenomena dengan 

menggunakan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara 

jelas dan spesifik.  
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177 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; 

Bandung: CV. Alfabeta, 2011), h. 22.  
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Alfabeta, 2009), h. 9.  

179Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2009), h. 47.  



 
 

Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada aspek keaslian 

yang bertolak ukur pada bagaimana implementasi langsung di lapangan.
180

 Yang 

menjadi landasan bagi calon peneliti memilih jenis penelitian Field Research 

Kualitatif Deskriptif yakni bagaimana bentuk implementasi pengelolaan wakaf 

produktif pada PT. Berkah Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa dalam analisis 

hukum Islam.  

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dalam tesis ini guna melihat bagaimana bentuk 

implementasi pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah Wakaf Indonesia. 

Dimana lokasi penelitian ini tentunya merupakan salah satu perusahaan yang 

megimplementasikan pengelolaan wakaf produktif, maka dari itu peneliti 

bertujuan melihat bagaimana bentuk nyata Perusahaan PT. Berkah Wakaf dalam 

Pengelolaan Wakaf Produktif yang memberikan kemanfaatan yang besar untuk 

kemajuan perekonomiaan umat dengan tetap merujuk pada pengelolaan analisis 

hukum Islamnya. 

Lokasi penelitian di Kantor Pusat PT. Berkah Wakaf di Jl. Dr. Wahidin 

Sudirohusodo No.9, Bonto Botoa Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. Peneliti memilih  lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena telah 

menerapkan impelementasi pengelolaan wakaf produktif tersebut dan peneliti 

ingin mengetahui apa dan bagaimana penerapannya serta apakah terdapat kendala 

yang dihadapi dalam melaksanakan, dan apakah dalam pengelolaan wakaf 

produktif telah menerapkan hukum Islam dan relevansinya pada peraturan 

perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta bagaimana 

peran kenāẓiran dalam pengelolaan wakaf produktif. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dapat dimaknai sebagai bentuk usaha dalam aktivitas 

penelitian untuk menghubungkan objek yang diteliti.
181

 Dimana pendekatan 

merupakan upaya untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam tujuan 

penelitian. Suharsimi Arikunto juga dalam bukunya menyatakan bahwa masalah 

penelitiannya sama, namun kadang-kadang yang membedakan yakni dapat 

memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah.
182

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah disiplin ilmu hukum meliputi fikih Islam dan Peraturan Perundang-

Undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adapun uraian pendekatan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologis-Normatif atau pendekatan syar’ī. Yaitu pendekatan 

dengan menjadikan Al-Qur’an dan sabda hadis Nabi Muhammad saw. 

sebagai sumber hukum, motivasi dan inspirasi dalam ajaran Islam. Sebab, 

penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif hukum Islam pada objek 

kajian yang telah ditentukan. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi 

acuan adalah fikih wakaf merurut para fuqahā. 

2. Pendekatan Yuridis Normatif, yang merupakan pendekatan yang mendasar 

pada bahan hukum utama seperti teori, asas, hukum serta konsep dalam 

peraturan perundang-undangan. Dimana dalam penelitian ini yang menjadi 

acuan yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
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3. Pendekatan Fenomenologis,
183

 yang dengan metode pengamatan suatu 

keadaan, kelompok, masyarakat setempat, lembaga-lembaga maupun 

individu-individu. Pendekatan ini beorientasi untuk mendapatkan 

penjelasan dari realita yang banyak. Dimana dalam pendekatan penelitian 

ini mengacu pada respon individu-individu dalam masyarakat tentang 

pengalamannya dalam menjalankan interaksi dengan sesamanya pada PT. 

Berkah Wakaf Indonesia. 

 

C. Sumber Data 

Dalam penyusunan Tesis ini, sumber data yang diperoleh oleh peneliti 

dikelompokkan ke dalam dua jenis sumber data, yaitu: 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

informan.
184

ang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yang 

dimana peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian yakni PT. Berkah 

Wakaf di Kantor Pusat Gowa, dan mewawancarai langsung narasumber-

narasumber (Komisaris Utama, Direktur utama, Manager HRD, Pengelola 

(Nāẓir), Wakif, Masyarakat (Konsumen wahdah water) sebagai konsumen 

Air Wahdah Water, atau yang memiliki jabatan lain yang memiliki 

pemahaman luas tentang perusahaan, tentang bagaimana implementasi dari 
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Pengelolaan Wakaf Produktif dalam analisis hukum Islam dan pada 

peraturan Undang-undang Nomor 41 tentang Wakaf.  

2. Sumber Data Sekunder, yakni sumber data kedua yang dimana dalam 

penelitian ini peneliti memperoleh data dari literatur seperti buku, jurnal, 

artikel, majalah dokumen, surat edaran, serta peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang 

Wakaf. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Proses yang dilalui sebelum mendapatkan data yakni melakukan 

pengumpulan data, adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan 

peneliti dalam tesis ini yaitu: 

1. Observasi 

Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis 

berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan alat indra.
185

 

Dimana observasi atau pengamatan merupakan metode yang digunakan dengan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang merupakan objek penelitian 

sementara berlangsung di lokasi penelitian.
186

 

Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lokasi penelitian yaitu di kantor 

pusat dan kantor poduksi PT. Berkah Wakaf Indonesia untuk kemudian melihat 

secara langsung pengelolaan wakaf produktif dalam analisis hukum Islam. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 

menggunakan jalan komunikasi antar pengumpul data (pewawancara) dengan 
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sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan langsung 

ataupun tidak langsung.  

Dalam metode wawancara tidak langsung biasanya menggunakan daftar 

pertanyaan yang kemudian dikirimkan kepada responden, dan responden 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara tertulis, 

kemudian mengirimkan kembali daftar pertanyaan yang telah dijawab oleh 

responden sebagai sumber data tersebut kepada peneliti.  

Secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara face to face yang 

berarti (pewawancara) bertemu dan berhadapan langsung dengan responden untuk 

kemudian menanyakan hal-hal berupa data yang dibutuhkan yang kemudian data 

yang telah diperoleh dicatat oleh peneliti selaku pewawancara.
187

 

 Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang 

tidak berstruktur (unstructured interview), yang memiliki arti wawancara yang 

dilakukan tidak terikat pada pedoman wawancara yang telah tersusun dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Melainkan hanya menanyakan seputar garis-garis 

besar dan keadaan permasalahan yang kemudian akan ditanyakan.
188

 

Berkaitan dengan hal ini, peneliti melakukan wawancara yang ditujukan 

kepada unsur pimpinan (Komisaris, Wakil komisaris, Direktur, Manager HRD & 

Bagian Umum, Pewakaf, Masyarakat atau konsumen yang berperan dalam 

pengelolaan dan edukasi tentang wakaf produktif.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tesis ini yang disesuaikan dengan data-data yang 
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dipergunakan peneliti Di antaranya dokumentsi penerapan Implementasi Wakaf 

Produktif pada PT. Berkah Wakaf di Kabupaten Gowa. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mencari 

konsepsi-konsepsi, teori-teori pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat 

dengan pokok pemasalahan. Kepustakaan yaitu berupa karya ilmiah yang 

dikeluarkan oleh para serjana, laporan lembaga, serta sumber literatur pendukung 

yang lainnya.
189

 

 

E.  Instrumen Penelitian 

Untuk kemudian memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian perlu 

adanya peran Instrumen Penelitian. Instrumen Penelitian adalah alat atau fasilitas 

yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam 

melakukan penelitian lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan 

sistematis yang mudah diolah.
190

 Adupun instrumen peneliti yang digunakan 

yakni peneliti, pedoman observasi, pedoman wawancara, serta data dokumentasi. 

1. Peneliti 

Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif karena 

dalam penggalian informasi dan eksplorasi data di lapangan dilakukan oleh 

peneliti. Peneliti sebagia human istrumen yang memiliki fungsi dalam fokus 

penelitian, serta mengolah informasi sebagi sumber data, baik memilih data, 

mengumpulkan data, dan menilai kualitas data, menafsirkan dan kemudian 

membuat kesimpulan atas seluruh data yang diperoleh.
191
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan alat bantu berupa daftar pertanyaan yang 

digunakan peneliti dalam melakukan dialog langsung dengan subjek yang 

berkaitan dengan penelitian. Yang dimana pedoman wawancara meupakan peta 

bagi para peneliti agar tetap konsisten dan serasi dengan literatur agar 

mendapatkan hasil yang dibutuhkan. 

3. Data dokumentasi 

Data dokumentasi yakni alat bantu dalam melakukan penelitian dengan 

mengabadikan objek yang diteliti yang kemudian sebagai pembuktian yang 

menerapkan bahwa peneliti benar telah melakukan penelitian dan yang kedua 

sebagai penguat keabsahan dari data yang sebelumnya diterangkan melalui 

literatur terkait. 

F. Teknik Analisis dan Pengolahan Data 

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data 

berdasarkan literatur pendukung, pada akhirnya akan dianalisis dan kemungkianan 

diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan mesalah yang telah 

ditetapkan pada semula. Untuk memudahkan analisis, data yang diperoleh terlebih 

dahulu harus melakukan pengolahan data tersebut karena data yang baru dari 

sumber pastinya belum teratur dengan benar, belum diklasifikasikan, atau belum 

dikategorikan.
192

  

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan 

bahwa analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara 
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sistematis yang merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah dipahami, dan 

hasil penelitian atau temuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang 

lain.  

Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut 

ke dalam beberapa kategori yang ada mulai dari kategori data yang bersifat primer 

hingga data yang bersifat sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam 

beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih data yang relevan 

atau penting, dan kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.
193

 

Data yang diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian diolah 

secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan cara 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau sampai pada penarikan 

kesimpulan. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 

cukup banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. Dalam 

melakukan reduksi data perlu dilakukan analisis data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilah data yang pokok, menfokuskan hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.
194

 

2. Data Display (Penyajian Data) 

 Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan. Dimana penyajian data 

dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data yang diperoleh dari 
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Direktur, Unsur Pimpinan, Staf Pengelola, Pewakaf, dan Masyarakat sebagai 

konsumen pada PT. Berkah Wakaf Indonesia di Kab. Gowa, yang telah 

disesuaikan sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian untuk disusun secara 

baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu masalah yang 

diteliti. 

3. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi data yang dilakukan setelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan pokok materi 

penelitian ini. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah 

diambil dengan data pembanding terdahulu, melakukan proses pengecekan ulang, 

mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, kemudian diakhir membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan 

sebagi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validasi internal 

(uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitas, dan objektifitas 

(confirmability). Dimana proses ini dimaksudkan agar dapat memberikan 

gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan di lapangan dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, 

dan triangulasi waktu.
195

 

Tiangulasi merupakan teknik dalam pengujian keabsahan data yang 

ditemukan dengan membandingkan dengan metode atau sumber data yang lain. 

Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan check and recheck 

hasil temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, 
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metode, dan teori, untuk itu kemudian peneliti dapat melakukannya dengan cara 

sebagai berikut: 1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 2) melakukan 

pengecekan dengan berbagai macam sumber data; 3) memanfaatkan berbagai 

metode agar pengecekkan kepercayaan data dapat dilakukan. 

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui 

beberapa sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau 

lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, 

sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan 

melakukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang 

berlainan. 

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek 

kembali dengan metode observasi atau dokumentasi. 

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan uji terhadap kredibilitas 

data dengan mengecek data yang telah diperoleh dengan periode waktu yang 

berbeda-beda. Karena dimungkinkan ada perubahan hasil setelah beberapa 

periode waktu yang telah dilewati oleh narasumber. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Kabupaten Gowa 

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. 

Mulai abad ke-14 (1320), Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar 

pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama 

pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, 

Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal 

kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada 

Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa 

tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu 

Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota 

Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri 

merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. 

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten 

Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih 

menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 

menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan 

kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama 

sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili. 

Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah 

sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer 

persegi ini memiliki enam gunung, di mana yang tertinggi adalah Gunung 

Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah 
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pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan 

alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya 

subur.
196

 

 

2. Kondisi Wilayah 
197

 

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi 

Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Sungguminasa. 

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² atau sama dengan 3,01% dari 

luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 

jiwa, dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini adalah bahasa Makassar 

dengan suku Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh Kabupaten 

Gowa. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. Kabupaten ini 

berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari 

Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 

13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. 

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 

berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 

Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah 

Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah 

Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu 
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sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, 

Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu 

dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah 

yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, 

Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan 

Bontonompo Selatan. 

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di 

atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 

yang sebahagian besar berupa dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa dilalui 

oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik 

dan untuk pengairan. Salah satu Di antaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan 

adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km. 

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang 

bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi 

DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi 

seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten 

Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk Pembangkit Listrik 

Tenaga Air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. 

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya 

dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim 

kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan 

dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap 

setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan 

Oktober-November.َCurah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan 

suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos 
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pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, 

sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan 

hampir tidak ada hujan. 

Visi : 

Terwujudnya Gowa sebagai Daerah Tujuan Wisata, Sejarah dan Alam yang 

handal dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Selatan.    

Misi :   

1) Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka 

memperkuat jati diri dan karakter bangsa. 

2) Mengembangkan Ekonomi kreatif dan industri pariwisata yang handal dan 

berdaya saing serta destinasi yang berkelanjutan. 

3) Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata. 

4) Mengembangkan jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan. 

5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan 

pariwisata yang profesional dan berkemampuan tinggi. 

6) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar stakechorder 

maupun sektor terkat. 

7) Mengembangkan program pemasaran dalam rangka peningkatan 

pendapatan asli daerah. 

3. Topologi 

Topografi Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-

bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni  Kecamatan 

Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran 

rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan 
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yakni  Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, 

Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. 

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di 

atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 

yang sebagian besar berupa dataran tinggi, maka wilayah Kabupaten 

Gowa  dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai 

sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu di antaranya sungai terbesar 

di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 

90 Km.  

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang 

bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi 

DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air 

irigasi  seluas + 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat 

Kabupaten Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit 

tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. 

4. Kondisi Geografis 

Kabupaten Gowa berada pada 12° 38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5 

°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya 

antara 12 °33.19' hingga 13 °15.17' Bujur Timur dan 5 °5' hingga 5 °34.7' Lintang 

Selatan dari Jakarta. 

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 

berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan 

dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan 
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berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 

3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 

terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 

167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 

berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 

kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 

Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 

27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 

Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 

Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo 

Selatan. 

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di 

atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 

yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui 

oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik 

dan untuk pengairan. Salah satu Di antaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan 

adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2dan panjang 90 Km. 

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang 

bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi 

DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km2yang dapat menyediakan air irigasi 

seluas + 24.600 Ha, komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten 

Gowa dan Makassar sebanyak 35.000.000 m3dan untuk pembangkit tenaga listrik 

tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt. 



109 
 

 
 

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya 

dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim 

kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan 

dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap 

setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan 

Oktober-Nopember. 

Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. 

Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi 

pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan 

terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. 

B. Gambaran Umum PT. Berkah Wakaf Indonesia  

1. Sejarah Singkat PT. Berkah Wakaf Indonesia 

PT. Berkah Wakaf Indonesia adalah suatu perusahaan yang didirikan pada 

tanggal 10 November 2020 yang bergerak dalam industri manufaktur yakni 

memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek “wahdah 

water” yang dimodali dengan menggunakan sistem wakaf produktif. Pengelolaan 

keuangan perusahaan yang transparan adalah modal utama perusahaan untuk 

mendapatkan kepercayaan dari para pewakif. PT. Berkah Wakaf Indonesia mulai 

beroperasi sejak 18 Januari 2021 melalui akuisisi perusahaan AMDK dengan 

merek “Wahdah Water” yang berdiri sejak 2017 namun kolaps di awal pandemi 

Covid 19 yakni Maret 2020. 

Salah satu lembaga milik Ormas Wahdah Islamiyah yang bergerak dalam 

pengelolaaan wakaf produktif adalah PT. Berkah Wakaf Indonesia di mana telah 

mengakuisisi sebuah usaha air minum milik CV. Syifa Water yang merupakan 

milik perseorangan dengan menajemen kewirausahaan (bisnis) sebelumnya. 
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Berangkat dari berbadan hukum yang dikelolah oleh Perusahaan 

Perseorangan yang dinamakan CV. Syifa Water dengan menghimpun banyak 

dana dalam bentuk investasi sekitar 1,2 M. Perusahan ini menghimpun di 

beberapa tempat dengan investor beberapa komunitas. Dana ini tidak cukup dalam 

membiayai oprasional dan bahan baku dari air mineral wahdah water. Dalam 

perjalanannya perusahan ini tidak bisa berjalan sesuai dengan yang mereka 

harapkan, manajemen yang kurang baik setelah dilakukan pengadutan pada 

perusahan tersebut, selama kurang lebih 4 tahun beroperasi, dengan mines dana     

2,9 M.  

Pada bulan April 2020 kemudian dilakukan feasibility studi (studi 

kelayakan) melalui beberapa aspek meliputi; keuangan, pemasaran, operasional, 

dan SDM. Kemudian dari hasil tersebut semua telah memenuhi aspek kelayakan, 

kecuali aspek keuangan (financial). Termasuk salah satu aspek yang 

dipertimbangkan dari sisi operasional adalah legalitas usaha dimana berdiri di atas 

nama CV bersifat pribadi. Sebagaimana hasil wawancara bersama Direktur Utama 

mengatakan: 

Dalam perjalanan pengelolaan manajemen perusahaan CV. Syifa Water 
ini, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti, manajemen 
pengelolaan tidak terkontrol dengan baik, keagenan dalam pendistribusian 
produksi, dan minimnya pengelolaan dengan prinsip berakuntabilitas dan 
transparansi sehingga terdapat pihak yang dirugikan. 

198
  

Adanya beberapa masalah ini yang kemudian menjadi dasar PT. Berkah 

Wakaf Indonesia ingin memperbaiki manajemen pengelolaan wakaf produktif 

yang lebih baik, dan berkualitas.  

Setelah itu, pada tanggal 10 November 2020 melakukan penandatangan 

akuasisi wahdah water perusahan CV. Syifa Water menjadi PT. Berkah Wakaf 

Indonesia yang menjadikan pengolahan usaha berbasis wakaf, dimana semua 

                                                           
198Saparuddin, Direktur Utama PT. Berkah Wakaf Makassar, Wawancara, Gowa, 05 

April 2023. Dan Ismail, Manager PT. Berkah Wakaf Makassar, Wawancara, Gowa, 05 April 

2023.  
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profit keuntungan  dari hasil usaha diwakafkan untuk kepentingan umat. Sistem 

kerjasama (akad bagi) hasil untuk pengembangan perusahaan 40 % dan 60 % 

untuk disalurkan kepentingan wakaf.  

Perusahaan ini memiliki pendekatan social interprice menghasilkan profit 

dari usaha tapi hasilnya bukan untuk individu tapi ke masyarakat. Selanjutnya PT. 

BWI memulai pengelolaannya dengan menghimpun dana wakaf dari jejaring 

koperasi dari para investor (pewakaf) yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian 

dana wakaf tersebut diproduktifkan dengan melanjutkan usaha yaitu air mineral 

wahdah water yang memberikan kemanfaatan pada masyakat dan umat Islam.    

 Adapun sejarah PT. Berkah Wakaf Indonesia bisa dilihat pada gambar 

sebagai berikut: 

Gambar 4. 1. History PT. Berkah Wakaf Indonesia 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Profil PT. Berkah Wakaf Indonesia 

PT. Berkah Wakaf Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang perwakafan yang mulai beroperasi sejak tahun 2021 beralamat di Jl. DR. 

Wahidin Sudirohusodo No. 9, Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa, Sulawesi Selatan 92111, dan perusahaan ini memiliki komitmen untuk 

memberikan yang terbaik terhadap wakif dalam pengelolaan harta benda yang 
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diwakafkan, dan kepada customer yang bekerjasama dalam perusahaan BWI. 

Perusahaan ini memiliki motto yaitu: “Membangun Kekuatan Ekonomi Umat dan 

Dakwah”Adapun produk yang telah dihasilkan dalam penyaluran dana wakaf oleh 

para wakif adalah dalam bentuk produk Air Mineral Wahdah Water. Struktur 

Organisasi PT. Berkah Wakaf Indonesia ditampilkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT.Berkah Wakaf Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi PT. Berkah Wakaf Indonesia terdiri dari Komisaris 

dipegang oleh Prof. DR. Syarifuddin M. Parenreng, ST., MT. dengan dua wakil 

komisaris yaitu Abdul Haris, ST. sebagai wakil komisaris 1 dan Arman Lantong 

sebagai wakil komisaris 2, kemudia Direktur Utama oleh Saparuddin, S.Si. 

dengan membawahi 5 bidang (Divisi) yang meliputi: 

a. Bidang Keuangan                                                         : Risman Rahadi, SE. 

b. Bidang HRD & Bagian Umum                                     : Ismail Yunus, S.ST. 

c. Bidang Marketing                                                          : Arif Irwansyah, S.Ei. 

d. Bidang Maintenance & Quality Control                        : Lukman Husain 

e. Bidang Produksi, Distribusi, Logistik, dan Gudang : Muhammad Shodiq, 

A.Md. 
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Visi PT. BWI adalah menjadi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) dan Air Minum Isi Ulang (AMIU) yang sehat, berkualitas dan terdepan 

di Indonesia. Adapun Misi Perusahan ini adalah: 

1) Menyediakan Pelayanan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Air 

Minum Isi Ulang (AMIU) yang Prima dan menyehatkan dengan harga 

terjangkau kepada mayarakat. 

2) Membangun Masa depan Yang Lebih Sehat dari Gaya Hidup yang sehat. 

3) Melaksanakan Peran Aktif Dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan 

Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan. 

Adapun logo Perusahaan Berkah Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.3. Logo PT. Berkah Wakaf Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Adapun legalitas atau perizinan merupakan aspek yang penting bagi PT. 

Berkah Wakaf Indonesia, terlebih bagi user karena legalitas tersebut menjadi 

jaminan bagi kedua pihak dari aspek legalitas hukum , sehingga kedepannya tidak 

ditemukan sengketa dengan pihak lain karena aspek perizinannya sudah terpenuhi. 

Sedangkan aspek legalitas produk salah satunya proyek air wahdah water, 

dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya potensi masalah hukum, sebagai 

berikut: 

Identitas Perusahaan Berkah Wakaf Indonesia 

Nama                                    : PT. Berkah Wakaf Indonesia 
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SK KEMENHUM HAM     : AHU—0042300.AH.01.01. TAHUN 2021 

SK Mentri Kehakiman        : No. C-109. HT.03.01-Th 

Nomor Induk Berusaha       : 1224000701846 

Merk Dagang                        : Wahdah Water 

Bidang Usaha                        : Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

Tanggal Pendirian                 : 10 November 2020 

Alamat                         : Jl. Perumnas Antang Blok 2. No. 116 G Manggala,        

Makassar 90234.  

Telepon                                : (0411) 8204061 

Situs Web                            : www.wahdahwater.com 

C. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif PT. Berkah Wakaf Indonesia di 

Kabupaten Gowa 

1. Persiapan Pengelolaan Wakaf Produktif 

Pada tahap ini, setelah PT. BWI mengakuasisi perusahaan sebelumnya, 

maka ada persiapan untuk kembali mengembangkan produk Air Wahdah Water 

sebagaimana fungsi dan peruntukkannya dari wakif untuk masyarakat berbasis 

wakaf produktif. Dalam persiapan ini dibutuhkan semua berkas yang sebagai 

pemenuhan feasibility study (Studi kelayakan) dengan meliputi beberapa aspek 

yaitu; Pasar, Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan, Produksi.  

Feasibility studi air mineral wahdah water menggunakan tools matrix GE-

McKinsey (Matriks General Electric/ Matriks Sembilan Kotak).
199

 Matriks GE-

                                                           

199Matriks GE McKinsey adalah matriks sembilan kotak yang digunakan sebagai alat 

strategi. Ini membantu perusahaan multi-bisnis mengevaluasi portofolio bisnis dan 

memprioritaskan investasi di antara unit bisnis yang berbeda secara sistematis. Teknik ini 

digunakan dalam pemasaran merek dan manajemen produk. Analisis membantu perusahaan 

memutuskan produk apa yang perlu ditambahkan ke portofolio produk serta peluang lain apa yang 

harus terus menerima investasi. Meskipun mirip dengan matriks BCG, versi GE jauh lebih 

kompleks. Analisis dimulai sebagai matriks portofolio dua dimensi tetapi dimensinya 

multifaktorial dengan sembilan ukuran daya tarik industri dan dua belas ukuran kekuatan bisnis. 

Dunia bisnis menjadi semakin fokus pada keputusan investasinya karena sumber daya menjadi 

http://www.wahdahwater.com/
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Mckinsey adalah alat analisis portofolio yang digunakan dalam sebagai stategi 

perusahaan untuk menganalisis unit bisnis strategi atau unit produk berdasarkan 

dua variabel yaitu;
200

 

a. Daya Tarik Industri  

Daya tarik industri menunjukkan betapa sulit atau mudahnya suatu 

perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Semakin menguntungkan 

industri adalah semakin kuat daya tariknya, ketika mengevaluasi daya tarik 

industri, analis harus melihat bagaimana industri akan berubah dalam jangka 

panjang dibandingkan dalam waktu dekat, karena investasi yang diperlukan untuk 

produk biasanya memerlukan komitmen jangka panjang. 

Daya tarik industri terdiri dari banyak faktor yang secara kolektif 

menentukan tingkat persaingan di dalamnya. Tidak ada daftar pasti tentang faktor 

mana yang harus dimasukkan untuk menentukan daya tarik industri, tetapi yang 

berikut adalah yang paling umum: 

1) Tingkat pertumbuhan jangka panjang 

2) Ukuran industri 

3) Profitabilitas industri: hambatan masuk, hambatan keluar, kekuatan 

pemasok, kekuatan pembeli, ancaman pengganti, dan pelengkap yang 

tersedia.  

4) Struktur industri 

5) Perubahan siklus hidup produk 

6) Perubahan permintaan 

                                                                                                                                                                
semakin langka. Setiap keputusan harus menggunakan investasi yang terbaik dan bertujuan untuk 

menghasilkan laba paling banyak atas investasi ini. Untuk bisnis yang terdiversifikasi, perjuangan 

untuk alokasi sumber daya menjadi lebih kompleks karena banyak produk, merek, dan portofolio 

perlu dikelola. Matriks ini membantu perusahaan membuat keputusan ini dengan cara yang lebih 

sistematis dan terinformasi. 

200Mochammad Badowi, “Matriks GE McSinkey-Analisis Daya Tarik Industri”, 

(Konsultan), Lecturer And Consultan Corporate Planning dan Strategi, no. 1 (11 Agustus), h. 1.  
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7) Tren harga 

8) Faktor lingkungan makro  

9) Musiman 

10) Ketersediaan tenaga kerja 

11) Segmentasi pasar 

Adapun berdasarkan hasil analisis menggunakan matriks ini, dapat 

disimpulkan ada beberapa indikator daya tarik yang dihasilkan oleh PT. Berkah 

Wakaf Indonesia dalam usaha produk air wahdah water dan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Pertumbuhan pasar dengan bobot 20 

2) Ukuran pasar dengan bobot 15 

3) Kemampuan bersaing dengan bobot 10 

4) Daya beli pelanggan dengan bobot 10 

5) Margin laba dengan bobot 5 

6) Kondisi sosial dengan bobot 10 

7) Pengaruh konsumen dengan bobot 10 

8) Peluang ekspansi dengan bobot dengan bobot 10 

9) Risiko dengan bobot 5 

10) Struktur Distribusi dengan bobot 5 

Dari data ini, menunjukkan data tarik pada indikator pertumbuhan pasar 

berada diposisi teratas, disusul dengan ukuran pasar, dan yang masih dibutuhkan 

daya tarik serta pengembangan yang lebih baik kedepannya dengan indikator 

risiko dan struktur distribusi.  

Gambar 4. 4. Daya Tarik PT. BWI 

 

 1 Pertumbuhan Pasar 20 4 80 4 80 3 60 5 100

2 Ukuran Pasar 15 4 60 3 45 3 45 4 60

3 Kemampuan bersaing 10 4 40 3 30 3 30 5 50

4 Daya Beli Pelanggan 10 4 40 3 30 3 30 4 40

5 Margin Laba 5 4 20 4 20 3 15 3 15

6 Kondisi Sosial 10 3 30 3 30 3 30 4 40

7 Pengaruh Konsumen 10 3 30 3 30 3 30 5 50

8 Peluang ekspansi 10 3 30 3 30 3 30 5 50

9 Risiko 5 3 15 3 15 3 15 3 15

10 Struktur Distribusi 5 4 20 3 15 3 15 4 20

1 0.36 3.65 0.32 3.25 0.3 3 0.42 4.4

Daya Tarik Bobot
Cb Cl Rp

Skala (1-5)

WW
No
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b. Kekuatan kompetitif dari unit bisnis atau produk 

Sepanjang sumbu X, matriks mengukur seberapa kuat, dalam hal 

persaingan unit bisnis tertentu melawan saingannya. Dengan kata lain, para 

manager mencoba untuk menentukan apakah suatu unit bisnis 

memiliki keunggulan yang berkelanjutan (atau setidaknya keunggulan kompetitif 

sementara) atau tidak. 

Faktor-faktor berikut menentukan kekuatan kompetitif unit bisnis: 

1) Total pangsa pasar 

2) Pertumbuhan pangsa pasar dibandingkan dengan saingan 

3) Kekuatan merek  

4) Profitabilitas perusahaan 

5) Kesetiaan pelanggan 

6) Sumber daya atau kemampuan  

7) Kekuatan unit bisnis dalam memenuhi faktor penentu keberhasilan 

industry. 

8) Kekuatan rantai nilai 

9) Tingkat diferensiasi produk 

10) Fleksibilitas produksi 

Adapun berdasarkan hasil analisis oleh PT. Berkah Wakaf Indonesia 

menggunakan matriks ini, dapat disimpulkan ada beberapa indikator dari kekuatan 

produk yang dihasilkan oleh PT. Berkah Wakaf dalam produk air wahdah water 

dan dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1) Pangsa Pasar dengan jumlah bobot 5 

2) Kekuatan Merek dengan jumlah bobot  20 

3) Kekuatan Aset dengan jumlah bobot 5 

4) Profitabilitas & Kualitas dengan jumlah bobot 5 

5) Loyalitas Pelanggan dengan jumlah bobot 15 

6) Keuatan Distribusi dengan jumlah bobot 10 

7) Inovasi Teknologi dengan jumlah bobot  5 

8) Akses keuangan dengan jumlah bobot 5 

9) Kompetensi SDM dengan jumlah bobot 5 

10) Promosi/Fundruising dengan jumlah bobot 5 

Dari data ini, menunjukkan data tarik pada indikator Pansa pasar berada 

diposisi teratas, disusul dengan kekuatan merek/produk, loyalitas pelanggan dan 

distribusi. Adapun yang masih membutuhkan perlu untuk ditingkatkan adalah 

pada sisi kekuatan produk serta pengembangan yang lebih baik kedepannya 

dengan beberapa indikator yan meliputi; kekuatan aset, profitabilitas & kualitas, 

inovasi teknologi, akses keuangan, kompetensi SDM, dan Promosi (Fundraising). 

Dalam penerapakan matriks ini, terdapat keuntungan dan kerugian sebagai 

berikut: 

a) Keuntungan 

(1) Membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai 

hasil terbaik. 

(2) Manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis 

mereka. 

(3) Matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih 

daripada matriks BCG. 
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(4) Mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. 

b) Kekurangan 

(1) Membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk 

menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis seakurat mungkin. 

(2) Mahal untuk dilakukan. 

(3) Tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara dua atau lebih 

unit bisnis. 

 

Gambar 4.5. Kekuatan Produk PT. BWI 

 

 

 

 

 

 

 

Produk wakaf produktif Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Wahdah 

Water menjadi pilihan PT. Berkah Wakaf Indonesia dalam mengelola dana harta 

wakaf dari para wakif.  

a.  Strategi Perseroan 

Adapun strategi perseroan keunggulan produk dari air minum wahdah  

water adalah sebagai berikut: 

1) TDS Rendah, yang berkisar dari 5-15 ppm, dan ini termasuk TDS yang 

aman untuk dikonsumsi. 
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2) pH Ideal, wahdah water memiliki pH yang sangat ideal sebagai air yang 

dikonsumsi sehari-hari dan rutin, yakni sekitar 8,1-8,5. Manfaat mineral 

alkaline pH 8+ adalah : 

a) Memperlancar sistem pencernaan 

b) Membantu menghambat pertumbuhan sel kanker 

c) Membantu menyehatkan jantung 

d) Membantu pencengahan penyakit degeneratif (Diabetes, asam urat, 

kloesterol, asma, dan penyakit lainnya) 

e) Membantu membuang racun dalam tubuh 

f) Membantu mengaktifkan pangkreas untuk mengasilkan insulin & menjaga 

kestabilan asam lambung.  

3) Bio Hexagonal, yang berfungsi; 

a) Meningkatkan kualitas cairan tubuh, 

b) Memberikan banyak energy pada sel,  

c) Mempercepat regenerasi sel,  

d) Membantu mencengah penuaan dini 

e) Meningkatkan kandungan oksigen dan daya serap gizi 

f) Menetralkan asam dan membuang racun dalam tubuh 

g) Membantu penyembuhan  

h) Membantu mencengah penyakit kanker 

i) Memperlancar peredaran darah 

4) Bio Healthy, yang berfungsi: 

a) Bio Magnetic, untuk menghilangkan kadar besi dalam air dan memperlancar 

peredaran darah 

b) Bio Energy, untuk menambah energy dan daya tahan tubuh 
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c) Bio Ceramic, untuk memenuhi kandungan mineral yang baik untuk tubuh, 

seperti seng dan fosfor 

d) Bio Infra Red, untuk memperlancar peredaran darah dan membantu 

pembakaran lemak. 

e) Ruqyah, wahdah water dengan proses produksinya dengan ruqyah. Meruqyah 

air sebagai media untuk mengobati penyakit non medis seperti sihir, yang 

telah dikenal secara luas oleh masyarakat muslim, dan air yang sudah 

diruqyah akan memberikan manfaat lebih terhadap tubuh dari gangguan jin. 

Sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh beberapa konsumen 

produk air wahdah water oleh Opied Dewi Ratnasari: 

Saya mengkonsumsi air wahdah water sejak tahun 2022 tahun lalu dengan 

terasa segar, dan ringan diminum dan sudah memiliki pH 8, dan tetunya 

memiliki perbedaan dengan air yang lain, bisa melancarkan pencernaan, dan 

perusahaan ini beda dengan perusahaan lain adalah dimana wahdah water 

sebuah perusahaan yang berbasis wakaf yang orientasi bisnisnya sebesar-

besarnya untuk mendanai kegiatan sosial, dakwah, pendidikan, dan 

kesehatan. Dan dengan berwakaf membeli berarti beramal.
201

 

 

Sejalan juga yang dikemukakan oleh Nusaibah sebagai salah satu konsumen 

air wahdah water: 

 

Saya mengkonsumsi air wahdah water sudah cukup lama dan merasa lebih 

sehat, aman di lambung, dan tidak bikin begah. Dan kami percaya dikelola 

oleh orang yang berkompeten dan bukan sembarang orang serta banyak 

manfaat yang kami rasakan selama mengkonsumsinya.
202

 

b. Strategi Pemasaran 

Strategi Pemasaran Wahdah Water adalah sebagai berikut: 

1) Service Excellent, brfungsi menungkatkan pelayanan untuk menumbuhkan 

loyalitas pelanggan. 

2) Jaringan Distribusi, dengan memperluas jaringan distribusi dan menambah 

pelanggan baru.  

                                                           
201 Opied Dewi Ratnasari, Karyawan dan Stock Point Wahdah Water (Konsumen), 

Wawancara, 6 Agustus 2023. 
202Nusaibah Erwin, Pengajar (Konsumen), Wawancara, 6 Agustus 2023. 
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3) Brand Awerness, dengan membangun brand dan kepercayaan masyarakat. 

c. Distrubusi Produk Wahdah Water 

Distribusi produk wahdah water dipasarkan melalui jaringan Koperasi 

Ukhuwah Sejahtera Madani (KOP Utsman) bersama Koperasi DPD WI dan 

Koperasi Muslimah Madani Bersatu. Multiplayer Effect dari aktivitas bisnis 

wahdah water memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaku gerakan koperasi 

sebagai agen dan UKM sebagai sub agen.  

d. Izin Produksi Wahdah Water 

1) BPPOM : 

   MD 265220005201 untuk kemasan gelas 220 ml 

   MD 265220001201 untuk kemasan 600 ml 

   MD 265220003201 untuk kemasan galon 

2) SNI 

                          Standar Mutu SNI No. 35532015 

3) Ijin Dinas Kesehatan 

                           Ijin Dinas Kesehatan No. 440.3/2343/DK-GW/PK-KL/IX/2015 

4) Sertifikat Halal MUI 

                           Sertifikat Halal MUI No. 061600003950916 

2. Sosialisasi dan Penghimpunan Dana Wakaf 

Manajemen penghimpunan wakaf terkait dengan proses membangun 

langkah strategis/metode untuk mencapai tujuan penghimpunan. Hal-hal yang 

penting yang perlu diperhatikan dalam dalam manajemen penghimpunan 

adalah:
203

 

a. Analisis kebutuhan 

b. Segmentasi calon wakif 

                                                           
203 Tika Widiastuti, Harapan Dan Tantangan Wakaf Produktif (Surabaya: Airlangga 

Unirversisty Press, 2020), h. 14.  
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c. Identifikasi profil wakif 

d. Produk wakaf 

Untuk menghasilkan jumlah wakif dan jumlah harta yang diwakafkan, 

maka diperlukan suatu usaha yang strategis dan metode dalam memenuhi target 

yang diharapkan, dengan menyusun rencana program kerja secara rinci dan 

sistematis, perumusan yang spesifik, dan penetapan target yang jelas agar 

memudahkan dalam mencapai tujuan.
204

 Perencanaan penghimpunan dana wakaf 

dengan program-program yang bisa menjadi daya tarik bagi wakif atau 

masyakarat yang ingin bekerjasama dalam proyek usaha air wahdah water ini 

berbasis wakaf produktif.  

Sebagaimana wawancara bersama Syachria sebagai salah satu wakif 

menuturkan: 

Saya tertarik untuk berwakaf di PT Berkah Wakaf Indonesia karena ingin 
membantu memajukan perekonomian umat, berinvestasi akhirat menjadi amal 
jariyah yang keuntungannnya akan dikembalikan pada kepentingan lembaga dan 
umat selain itu pada usaha wahdah water ini sangat baik jika dikembangkan 
menjadi konsumsi masyarakat yang dapat menghasilkan banyak manfaat untuk 
tubuh, jika dibandingkan prodk air yang lain, saya merasa sangat berbeda dari segi 
rasa dan kandungannya.

205
 

Sejalan juga dengan yang dikemukakan terkait latar belakang untuk 

menjadi wakif di usaha wahdah water oleh dr. Sunarti Patarai: 

Saya tertarik bergabung untuk berwakaf di PT. BWI karena melihat hasil 
dari wakafnya ini yang diproduksi menjadi air minum sehingga sangat dibutuhkan 
oleh semua kalangan masyarakat, dan diberikan secara gratis. Selain itu 
keuntungan nya disalurkan ke kegiatan-kegiatan sosial, dan dakwah yang tentunya 
akan mendatangkan manfaat baik pada program maupun pada produknya 
bagus.

206
 

Pandangan lain yang disampaikan langsung oleh Lili Kartika Sari sebagai 

seorang Business Owner menuturkan: 

                                                           

204 Nailis Sa’adah, “Manajemen Wakaf Produktif (Studi Analisis Pada Baitul Mal di 

Kabupaten Kudus)”, Jurnal Ekonomi Syariah 04, no. 2 (2016): h. 341.  

205Syachria, IRT (Wakif), Wawancara, Makassar, 31 Juli 2023.  
206Sunarti Patarai, ASN (Wakif) PT. Berkah Wakaf Indonesia, Wawancara, 06 Agustus 

2023.  
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Awal tertarik bergabung dalam berwakaf produktif di PT. BWI dalam 

brand produk wahdah water adalah adanya proposal wahdah water itu bagus 

sekali dengan konsep wakaf produktif, kita diminta bersaham/berinvestasi selama 

5 tahun untuk membantu memodali pelunasan utang dari perusahaan lama yang 

sempat jatuh dengan managemen yang kurang baik,  sehingga niat baik itu yang 

kami sambut, bukan karena ingin mengambil keuntungan tapi karena ingin 

menghidupkan kembali  dan potensi bisnis wakaf pada wahdah water ini sangat 

besar. Setelah 5 tahun dari waktu pelunasan utang yang kemudian hasil dari 

modal di tahan dan akan difungsikan sebagai wakaf produktif. Jadi, dalam 5 tahun 

kedepan perputaran bisnis wahdah water ini mengalami perkembangan dan 

kemajuan yang lebih besar insyaAllah dari modal awal dari apa yang ditanamkan 

oleh para wakif sebelumnya, dan tentu hal ini menjadi sumbangsih bagi pemodal 

tapi karena ini konsep wakaf, maka kita bukan lagi menjadi pemodal tapi sudah 

sekaligus menjadi wakif. Dan setelah 5 tahun ini baru menjadi wakaf 100 % 

hasilnya nanti yang akan diberikan pada lembaga, yayasan-yayasan sosial, 

pendidikan, dan program-program yang lain. 
207

 

Menurut Abdurahman Kasdi dalam Disertasi yang berjudul Model 

Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas 

al-Azhar menyebutkan bahwa ada beberapa langkah strategis yang perlu 

dilakukan sebagai persiapan penghimpunan dana wakaf yaitu;
208

 1) rencana 

program strategis jangka pangjang, 2) merancang budget jangka panjang, 3) 

menetapkan skala prioritas program, 4) membangun scenario fundraising, 5) 

menetapkan tujuan fundraising, 6) menyusun strategi fundraising, 7) melakukan 

identifikasi sumber dana (wakif), 8) membuat tim kerja dan rencana kerja, 9) 

melakukan pemantauan hasil kerja, 10) melakukan evaluasi dan rencana ke depan.  

Dana wakaf yang diberikan wakif kepada nāẓir dalam bentuk dana wakaf 

uang tunai (cash) dan transfer melalui rekening. Adapun stategi, metode, dan 

sasaran dari pada Perusahaan BWI  dalam penghimpunan wakaf adalah sebagai 

berikut: 

a. Strategi Penghimpunan 

                                                           
207Lili Kartika Sari (Wakif) PT. Berkah Wakaf Indonesia, Wawancara, 05 Agustus 2023.  

208 Abdurahman Kasdi, “Model Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan 

Pendidikan di Universitas al-Azhar”, Disertasi (Semarang: UIN Walisongo, 2012), h. 135.  
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1) Menyiapkan feasibility studi berdasarkan matriks GE-Mckinsey dengan 2 

aspek, yaitu daya tarik, dan kekuatan produk. 

2) Melaksanakan rapat kordinasi bersama unsur-unsur pimpinan, komisaris, 

direktur, dan manager-manager pada setiap divisi perusahaan, sebagai 

bentuk perencanaan yang dilakukan untuk sosialisasi, fundraising dalam 

pengimpunan donasi wakaf. 

3) Membagi tugas pada setiap wilayah atau daerah sosialisasi dana wakaf 

4) Melakukan skala prioritas 

5) Mempersiapkan follow up dari para wakif setelah bergabung dalam 

penghimpunan dana wakaf 

6) Memiliki target dari jumlah harta wakaf yang terhimpun 

 

 

b. Metode Penghimpunan 

1) Melakukan sosialisasi berkala atau bertahap melalui jaringan pribadi, 

kolektif, maupun lembaga yang terdiri dari beberapa koperasi 

2) Melakukan sosialisasi dalam bentuk edukasi kepada masyarakat (calon 

wakif) terkait manfaat, benefit, keuntungan yang akan didapatkan dalam 

berwakaf dengan harta yang dimiliki.  

3) Melakukan silaturahim kepada cakon wakif 

4) Menyiapkan sertifikat wakaf/ikrar wakaf bagi wakif yang bergabung 

5) Menghimpun dana wakaf secara langsung cash atau transfer melalui 

rekening. 

6) Melakukan kerjasama dengan jejaring koperasi  

c. Sasaran Penghimpunan 

1) Masyarakat umum (pribadi aatu kolektif) 
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2) Pengusaha 

3) Keluarga 

4) Koperasi 

5) Lembaga 

Sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi langsung (face to face) 

dan tidak langsung (alat komunikasi). Sebagaimana di sampaikan oleh Wakil 

Komisaris II PT. Berkah Wakaf: 

Sosialisasi ini menarik karena tidak mudah bagi wakif atau masyarakat 
untuk mau menerima bentuk kerjasama ini, pada awal fiesibiliy studi kita 
berdiskusi sebelum turun sosialisasi berdiskusi dengan jaringan koperasi 
karena bentuk wakaf ini perkara yang baru sebenarnya, karena orang 
memahami wakaf itu hanya berikisar tanah, masjid, bangunan, sekolah, 
dan lainnya. Selain itu kekuatan kita karena koperasi ini punya anggota, 
sehingga akan memudahkan untuk sosialisasi dan kecenderungan orang 
lebih bersemanagat melakukan wakaf produktif daripada hanya infak atau 
menyumbang

209
 

Setelah tahap sosialisasi ini selesai, maka terhimpunlah orang-orang yang 

ingin berwakaf (wakif) baik secara pribadi, kolektif, maupun dari jejaring 

koperasi di bawah lembaga Wahdah Islamiyah di daerah Sulawesi Selatan, 

kemudian dilakukan pengikatan akad atau ikrar wakaf dalam bentuk ucapan dan 

diikat dengan tulisan berupa pemberian sertifikat simbolis. 

Gambar 4. 6. Sertifikat Ikrar Wakaf Produktif oleh Wakif 

 

 

 

 

Secara umum proses pengimpunan dana wakaf oleh nāẓir memiliki 

peluang yang sangat luas, karena bisa menyatukan elemen-elemen masyarakat 

dari berbagai latar belakang yang berbeda, teman, kenalan, keluarga, masyarakat 

                                                           
209 Arman Lantong (50 Tahun), Wakil Komisaris II PT. Berkah Wakaf Indonesia, 

Wawanara, Makassar, 02 Agustus 2023.  
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umum lainnya, semuanya memiliki peluang kesempatan untuk bergabung dalam 

mendonasikan harta terbaiknya dalam penghimpunan dana wakaf, hal ini yang 

menjadi strategi dari perusahaan Berkah Wakaf Indonesia dalam merekrut wakif. 

Perusahaan ini menghimpun dana melalui beberapa jejaring yaitu; a) pribadi, 

kolektif, dan koperasi. Sebagaimana dapat dilihat dalam data wakif berikut ini: 

Tabel 4. 1. Data Wakif Perseorangan, Kolektif PT. Berkah Wakaf 

 

NO. 
Anggota 

KMMB 
Nama Pewakaf Nilai Investasi 

1 

W
ak

af K
o
lek

tif 

(Muslimah Wahdah Pusat) 300.000.000 

2 
(Koperasi Muslimah Madani 

Bersatu) 
23.000.000 

3 Mwc Biringkanayya 1.000.000 

4 Mwc Mamajang – Dahlia 1.000.000 

5 Mwc Manggala 1.000.000 

6 Mwd Barru (Rina Angraini) 5.000.000 

7 
Mwd Enrekang (Hasbianah 

Um.Dihya) 
5.000.000 

8 Mwd Kukar – Serianti 1.000.000 

9 Mwd Maros (Sunarti) 2.000.000 

10 Mwd Selayar (Sitti Nurwahidah) 1.000.000 

11 Pribadi Andi Zulfayani 1.000.000 

12 Pribadi Ayu Safitri 1.000.000 

13 Pribadi Darmawaty ( Enrekang ) 2.000.000 

14 Pribadi dr.St Sunarti Patarai 10.000.000 

15 Pribadi dr. Isna Tirtawati 5.000.000 

16 Pribadi Dwi Yeni Lestari 2.000.000 

17 Pribadi Emi Kamillia 1.000.000 

18 Pribadi Hadriani (Zaenab Enrekang) 5.000.000 

19 Pribadi Hajrah Tula 2.000.000 

20 Pribadi Hamdayanty 1.000.000 

21 Pribadi Hanifah Amnur 1.000.000 

22 Pribadi Hasmawati 2.000.000 

23 Pribadi Herlinda 2.000.000 

24 Pribadi Hj. Suarni ( Pinrang ) 1.000.000 
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25 Pribadi Ibrawati Ibrahim 2.000.000 

26 Pribadi Indri Hendayanti 2.000.000 

27 Pribadi Irnawati 1.000.000 

28 Pribadi Jerniati Abbas 3.000.000 

29 Pribadi Jumiati 1.000.000 

30 Pribadi JUNIARTI (Bekasi ) 5.000.000 

31 Pribadi Juniarti Puspitasari 2.000.000 

32 Pribadi Khairunnisa Palembang 2.000.000 

33 Pribadi La Yuliana Cece 1.000.000 

34 Pribadi Lili Kartika Sari 5.000.000 

35 Pribadi Mastang 1.000.000 

36 Pribadi Megawati Abdul Kadir 2.000.000 

37 Pribadi Meniarti (Palopo) 5.000.000 

38 Pribadi Misriani 3.000.000 

39 Pribadi Nadira 1.000.000 

40 Pribadi Nashrah 2.000.000 

41 Pribadi Normalaelah – Kendari 1.000.000 

42 Pribadi Nur Ida 5.000.000 

43 Pribadi Nurhayati 1.000.000 

44 Pribadi Nurhidayah Thamrin 5.000.000 

45 Pribadi Nurinsani Djunaidi, Apt. 1.000.000 

46 Pribadi Nurlina Abdurrahman 2.000.000 

47 Pribadi Rabiah Al Adalia 2.000.000 

48 Pribadi Rahmah Thamrin 5.000.000 

49 Pribadi Rahmayani Ranni 1.000.000 

50 Pribadi Rahmi ( Mwd Luwu Belopa ) 1.000.000 

51 Pribadi Risma Arsyad 5.000.000 

52 Pribadi Riyadah 5.000.000 

53 Pribadi Rosmini Sennang S Pd 2.000.000 

54 Pribadi Rostina 1.000.000 

55 Pribadi Rusna 1.000.000 

56 Pribadi Serianti 2.000.000 

57 Pribadi Siti Jahara 1.000.000 

58 Pribadi Siti Nurhudayah – Tarakan 1.000.000 

59 Pribadi Siti Sahara 1.000.000 

60 Pribadi Sitti Aisyah Hi Moh Assaf 5.000.000 

61 Pribadi Sitti Nurjannah 1.000.000 

62 Pribadi Sri Purwanti Agust 1.000.000 
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63 Pribadi Sri Suparti L 1.000.000 

64 Pribadi St Ahliah 1.000.000 

65 Pribadi St Asiah Asnawi 2.000.000 

66 Pribadi Sunarti – Maros 2.000.000 

67 Pribadi Suryani F Djamal 2.000.000 

68 Pribadi Syachria 20.000.000 

69 Pribadi Syamsi Asni Maknun 5.000.000 

70 Pribadi Tuti Adythama S Si 1.000.000 

71 Pribadi Nurhana ( Bone ) 1.000.000 

72. Pribadi Aminah Amin 1.000.000 

73. Koperasi Kop Utsman 551.038.000 

74. Koperasi Kop Muslimah Madani 500.000.000 

75. Koperasi Kop Hijrah Wajo 439.500.000 

76. Koperasi Kop Emas Sidrap 220.000.000 

77. Koperasi Kop Hamasah Lutim 100.500.000 

78. Koperasi Kop Mitra Bone 83.500.000 

79. Koperasi Kop Umar Enrekang 50.000.000 

80. Koperasi Kop Lantabur Pangkep 50.000.000 

81. Koperasi Kop Kassa Makassar 30.000.000 

82. Koperasi Kop Kami Pinrang 30.000.000 

83. Koperasi Kop Pinisi Bulukumba 30.000.000 

84. Koperasi Kop Ta’awun Gowa 30.000.000 

Bedasarkan data di atas bahwa wakif yang bergabung dalam produk usaha 

air wahdah water oleh PT. BWI terdiri dari wakaf pribadi, kolektif, dan jejaring 

koperasi. Adapun yang menjadi pusat penghimpunan dana wakaf pada perusahaan 

BWI dengan usaha produk wahdah water adalah Koperasi Utsman.
210

 Koperasi 

utsman sudah lama terbentuk dari PT. BWI, setelah melihat potensi untuk 

melakukan wakaf produktif maka diberdayakanlah koperasi utsman tersebut 

menjadi salah satu program dalam bentuk simpanan wakaf, sehingga diharapkan 

menjadi pintu input pendapatan sekaligus menfasilitasi masyarakat dalam 

                                                           

210 Koperasi Utsman adalah koperasi sekunder yang menghimpun dana dari jejaring 

koperasi-koperasi di daerah-daerah dan termasuk, dan termasuk usaha dari Perusahaan BWI. 

Selain itu koperasi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha-usaha dan berkolaborasi 

dengan jaringan koperasi yang ada di Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan potensi yang ada.  
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memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dijelaskan oleh Komisaris PT. Berkah 

Wakaf oleh Syarifuddin: 

Koperasi ini dijadikan sebagai mitra distributor, termasuk usaha produk air 
wahdah water, jadi semua barang yang sudah dihasilkan oleh PT. BWI itu 
dibeli oleh koperasi utsman. Kemudian koperasi ini menditribusikan 
produk itu ke koperasi-koperasi yang masuk dalam binaan koperasi 
sekunder (usman). Jadi pembelian lewat koperasi yang ada, dana yang dari 
koperasi itu yang dianggap saham oleh yang investor yang bersangkutan 
sehingga jika sudah lunas utang perusahaan lama maka ada persen bagi 
hasil yang akan disetorkan pada koperasi-koperasi daerah, yang kemudian 
apa yang disetorkan itulah yang akan menjadi modal dana, dan inilah yang 
menjadi hasil dari wakaf yang kemudian akan disalurkan pada kepentingan 
masyarakat

211
 

 
Adapun daftar nama-nama koperasi dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Tabel 4. 2. Data Nama-Nama Koperasi Sebagai Penghimpun Dana Wakaf 

 

No. Nama Koperasi Rek Komposisi Jumlah 

1. Kop Utsman 4 26,06 % 551.038.000 

2. 
Kop Madani 

Bersatu Bersatu 
72 23, 65 % 500.000.000 

3. Kop Hijrah Wajo 7 20, 78 % 439.500.000 

4. Kop Emas Sidrap 10 10, 40 % 220.000.000 

5. 
Kop Hamasah 

Lutim 
112 4, 75 % 100.500.000 

6. Kop Mitra Bone 21 3, 95 % 83. 500.000 

7. 
Kop Umar 

Enrekang 
1 2, 36 % 50.000.000 

8. 
Kop Lantabur 

Pangkep 
1 2, 36 % 50.000.000 

9. 
Kop Kassa 

Makassar 
1 1, 42 % 30.000.000 

10. Kop Kami Pinrang 1 1, 42 % 30.000.000 

11. 
Kop Pinisi 

Bulukumba 
1 1, 42 % 30.000.000 

12. 
Kop Ta’awun 

Gowa 
1 1, 42 % 30.000.000 

 

Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa perusahaan ini melakukan 

sosialisasi dengan penghimpunan dana wakaf melalui beberapa koperasi, koperasi 

                                                           

211Syarifuddin, Komisaris PT. BWI, Wawancara, Makassar, 14 Agustus 2023. 
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utsman, yang menjadi kordinator dari koperasi-koperasi primer lainya. Setelah 

dana terhimpun, maka dana tersebut menjadi saham di setiap daerah, yang 

kemudian hasilnya akan menjadi modal dalam setiap program-program koperasi 

masing-masing (program pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial) sesuai dengan 

peruntukkannya. Adapun pada data pada tabel komposisi merupakan komposisi 

kepemilikan wakaf, sekaligus hasil sebagai komposisi distribusi hasil wakaf.  

3. Investasi Dana Wakaf 

Setelah proses penghimpunan dana wakaf maka tahap selanjutnya yang 

dilakukan oleh perusahaan PT. Berkah Wakaf Indonesia adalah bagaimana dana 

wakaf yang terkumpul kemudian dilakukan investasi. Dimana kebijakan yang 

diterapkan oleh perusahaan ini dengan sistem kerjasama bagi hasil, yaitu 60 % 

dari keuntungan hasil wakaf akan disalurkan ke 12 koperasi sebagai penghimpun 

dana dari para wakif sebagaimana peruntukkan dan fungsi wakaf adalah untk 

kepentingan umat (dana bantuan sosial, dakwah, pendidikan, dan kesehatan), dan 

40 % disalurkan untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan BWI memliki 

perbedaan dari sisi mekanisme pengelolaan atau dalam hal ini kebijakan yang 

diterapkan, dimana keuntungan atau profit yang dihasilkan kemudian diwakafkan 

untuk kepentingan umat. Hal ini sebagaimana dikemukan oleh Nur Azisah: 

Pengelolaan Wakaf Produktif wahdah water yang dimana hasil dari 

penjualan atau 60% keuntungan akan digunakan untuk mengsupport kegiatan 

sosial, dakwah, pendidikan, maupun kesehatan, dan 40% sisanya digunakan untuk 

mengembangkan perusahaan. Kemudian dalam hal produksi wahdah water 

melalui proses yang teruji dengan contohnya melalui 36 kali proses penyaringan 

dan juga salah satu pelopor air mineral yang proses produksinya dibacakan ayat-

ayat ruqyah, dan tentu air wahdah water ini merupakan air sehat, air alkali dengan 

pH 8 yang memiliki banyak kegunaan untuk tubuh juga insyaAllah.
212

 

                                                           
212 Nur Azisah, Staf Administrasi dan Keuangan Koperasi Muslimah (Konsumen), 

Wawancara, 5 Agustus 2023.   
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 Di antara bentuk (perjanjian) yang dibolehkan dalam Islam yang termuat 

dalam fikih mu’amalah dan kajian-kajian ekonomi yang dapat diterapkan dalam 

pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:
213

 

1) Akad Ijārah 

Akad ijārah adalah akad sewa menyewa. Penerapan akad ijārah dalam 

pengelolaan benda wakaf produktif dimana nazir berlaku sebagai pihak 

pertama yang menyewaka benda wakaf, dan penyewa dari dari benda 

wakaf sebagai pihak kedua yang dapat mengambil manfaat dari dari 

penyewaan benda wakaf. Penyewa melakukan kesepakatan dengan nazir 

yangf berkaitan dengan imbalan atau keuntungan atas penyewaan benda 

wakaf yang dilakukan. Sistem inilah yang paling penting dan lebih dikenal 

di kalangan umum. Bahkan para ulama selalu mengkaitkan pengembangan 

wakaf dengan sistem ijarah ini. Meskipun ada sebagian kalangan fuqaha 

yang menolak wakaf dengan mata uang dengan alasan bahwa mata uang 

tidak boleh disewakan dan penggunaanya hanya sebatas untuk dikonsumsi.  

Adapun ulama yang membolehkan wakaf dengan mata uang adalah Ibnu 

Qudāmah
214

 Sebagian ulama mengatakan bahwa manfaat wakaf dinar dan 

dirham, “Anda bisa memberikan pinjaman kepada fakir lalu memintanya 

kembali dan anda berikan lagi kepada yang lainnya”.
215

 

2) Akad Muzāra’ah, yaitu adanya kesepakatan antara pengurus wakaf (nazir) 

dengan pihak lain untuk menanami lahan yang diwakafkan dengan syarat 

hasil yang diperoleh dari penanaman lahan wakaf tadi dibagi sesuai 

dengan kesepakatan. 

                                                           
213Dahwan, “Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama”, Aplikasia 9, no. 1 (2008): h. 77.  
214Ibnu al-Qudāmah al-Maqdīsī, al-Muqni Jilid 8 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamīyah, 

2008), h. 187.  
215Mahmud al-Auzi al-Hindi, Fatwa al-Hindi (Mesir: al-Madrasah ‘Alīyah, t. th), h. 309.  
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3) Akad Mudārabah, yaitu gabungan antara harta, pengalaman dan pekerjaan. 

dengan ketentuan bahwa hasilnya dibagi antara kedua pihak dengan 

persentase yang telah disepakati. Mudhārabah adalah akad kerjasama 

usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shāhibul māal) 

menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (Mudhārib) menjadi 

pengelola usaha. Keuntungan usaha disepakati besaranya oleh kedua pihak 

pada awal kontrak. Apabila dalam pengelolaan terdapat kerugian, maka 

kerugian tersebut ditanggyng oleh pemilik modal. Sedangkan jika kerugian 

diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola maka pengelola yang wajib 

bertangggung jawab atas kerugian yang terjadi.  

4) Akad Musyārakah, yaitu kesepakatan kerjasama antara pengurus wakaf 

(nadzir) dengan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu 

yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan 

dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai 

porsi kerjasama baik dalam proyek perindustrian, pertanian maupun 

perdagangan. 

Muhammad Syaāfi’ī menjelaskan pengertian Al Musyārakah adalah akad 

kerjasama antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu dimana 

masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan 

bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama kedua belah pihak. Jika 

dalam pengelolaan benda wakaf produktif, al musyārakah menjadi sebuah 

pilihan, maka nazir akan berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam 

penyelenggaraan perjanjian musyarakah ini. Nazir akan menyerahkan 

sebagian harta demikian pula pihak lain, untuk disatukan sebagai modal 

usaha.
216

 

                                                           
216 Dahwan h. 78.  
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5) Akad Istishna’, yaitu suatu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual. 

Pembeli memesan barang dengan kriteria yan jelas dan harganya dapat 

diserahkan secara bertahap. Pihak pengurus wakaf bisa memanfaatkan 

akad ini dengan cara membangun proyek besar dan bermanfaat, bisa 

melakukan  kerjasama dengan perbankan islami atau investor untuk 

mendanai proyek yang ada diatas tanah wakaf. 

6) Akad Murābahah, yaitu akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual 

beli, dimana pengurus wakaf (nazir) membelikan kebutuhan barang 

nasabah (investasi/modal kerja) dan nazir menjual kembali kepada nasabah 

ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
217

 

Adapun konsepsi wakaf dalam pandangan ulama kontemporer adalah: 

a) Wakaf dengan mensyaratkan kemanfaatan bagi yang mewakafkan selama 

hidupnya, maka wakaf seperti ini hukumnya dibolehkan. 

b) Mewakafkan hak milik ma’nawi seperti hak cipta pengarang, hak nama atau 

merk dalam perdagangan. 

c) Wakaf untuk pelayanan, seperti pelayanan pengangkutan. 

d) Mewakafkan uang dalam bentuk investasi 

Adapun akad yang diterapkan dalam menjalankan produk perusahaan ini 

yaitu dengan akad mudhārabah (bagi hasil), dimana diantara bentuk perjanjian 

yang boleh diterapkan dalam mu’amalah, dengan mekanisme PT. BWI punya 

profit, dengan hasil profitnya (keuntungan) itu dibagi berdasarkan persentasi 

saham koperasi-koperasi yang masuk, hasil dari koperasi yang didapatkan maka 

akan  di disalurkan kepada masyarakat sebagaimana peruntukkan wakaf.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan dalam skema 

pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah Wakaf Indonesia sebagai berikut: 

                                                           
217“Hanafi, Konep Pengembangan Wakaf Dalam Praktik Klasik dan Modern  
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Gambar 4. 7. Skema Pengelolaan Wakaf Produktif PT. Berkah Wakaf 

Indonesia. 
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D. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada PT. Berkah Wakaf 

Indonesia di Kabupaten Gowa (Analisis Hukum Islam) 

1. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif oleh Nāẓir 

Wakaf menjadi salah satu instrument ekonomi yang berdimensi sosial, 

olehnya diperlukan pengelolaan wakaf secara profesional. Harta benda wakaf 

yang memiliki fungsi dimensional yang dapat membantu dan mendukung 

kesejahteraan, perkembangan, dan kemajuaan masyarakat. Hal ini telah 

dibuktikan dalam catatan sejarah bagaimana wakaf menjadi sumber keuangan 

bagi Negara Islam. 
218

 

Pengelolaan wakaf produktif pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan 

manajemen, sehingga dalam pengelolaan harta benda wakaf agar tetap 

dilestarikan dan berdayaguna untuk kepentingan umat, maka dibutuhkan 

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Nāẓir memiliki peran yang 

sangat krusial dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf agar lebih 

produktif tentunya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan 

prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam perwakafan, adanya pengelola atau nāẓir membutuhkan 

manajemen dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Manejemen ini digunakan untuk mengontrol kegiatan pengelolaan 

wakaf,
219

 menghimpun dana, mendistribusikan hasil wakaf, dan menjalin 

hubungan kerjasama yang baik di antara nāẓir wakif, dan masyarakat. 

Pengelolaan yang dimaksud mengacu pada  Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 

2004 mengenai peran nāẓir wakaf, yaitu nāẓir harus mengelola dan 

                                                           
218Sahabuddin Azmi, Islamic Economics: Public FinanceIn Early Islamic: Though, terj. 

Widyawati, Menimbang Ekonomi Islam, Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam (Cet. 

I;Bandung: Nuansa, 2005), h. 134.  

219Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 72.  
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mengembangkan aset wakaf dengan tujuan pemanfaatan harta benda wakaf sesuai 

dengan fungsinya, yaitu mewujudkan potensi, dan adanya manfaat ekonomis harta 

benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
220

 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mukhtar Lutfi
221

 terkait pengelolaan 

wakaf yang dipersyaratkan dalam beberapa rangka, yaitu; peningkatan peran nāẓir 

untuk mengelola wakaf secara lebih baik, manajemen ke-nāẓiran dikelola dengan 

profesional, seperti (amanah, memiliki pengetahuan dibidang manajemen 

keuangan, dan skill yang memadai), pemantauan batasan masa jabatan nāẓir agar 

terhindar dari penyelewengan dan hak pengeloaan maksimal sebesar 10% dari 

laba bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf.  

Dalam menjalankan pengelolaan wakaf, maka di harapkan mampu 

mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Ada tiga filosofi dasar yang harus 

ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf.
222

 

(a) Manajemen harus dalam bingkai proyek terintegrasi 

(b) Asas kesejahteraan Nāẓir 

(c) Asas transparansi dan akuntabilitas 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Komisaris PT. Berkah Wakaf Indonesia oleh 

Syarifuddin: 

Pengelolaan PT. Berkah Wakaf pada dasarnya adalah wakaf dengan 

pendekatan Good Corporate Governance (GCG), ada lima yang diatur           

di dalamnya, yaitu; transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, dan fairness. Di mana prisip-prinsip ini berlaku untuk semua 

tata kelola wakafnya. Perusahaan professional berbasis wakaf dikelolah 

                                                           
220Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 5.  

221Mukhtar Lutfi, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Cet.I; Makassar: Alauddin Press, 

2011), h. 208. 

222Muhammad ibn Șālih al-‘Uśaimīn, al-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zādi al-Mustaqna’, Juz 11 

(Cet. I; Beirūt: Dār ibn al-Jauzī, 1428), h. 9-10.  
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dengan GCG. Adapun pendekatannya dengan spiritual enterprise,
223

 dalam 

bahasa dunia itu dikenal dengan sosial enterprise yaitu bisnis murni tapi 

hasilnya untuk kepentingan sosial, kalau bisnis murni itu berupa profit, 

adapun perusahaan ini sosial, ini saja yang membedakan pada prinsipnya. 

Jadi, uang yang didapatkan dari hasil usaha tidak dipakai atau digunakan 

untuk kebutuhan perorangan tapi digunakan untuk kebutuhan sosial dan 

dakwah. 
224

 

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dalam PT. Berkah Wakaf Indonesia 

adalah: 

1) Seluruh wakaf diterima sebagai dana wakaf dari wakif dengan status 

wakaf sesuai dengan syariah. 

2) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu. 

3) Wakaf diperuntukkan untuk kepentingan dakwah, sosial, pendidikan, 

kesehatan pada setiap program dari masing-masing koperasi. 

4) Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan 

disalurkan manfaatnya untuk tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. 

Adapun langkah yang diambil oleh PT. BWI dalam pengembangan wakaf 

produktifnya adalah:  

a) Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nāẓir secara profesional memberi 

peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif, juga memberi 

peluang penerapan prinsip-prinsip manajemen modern.  

b) Mengikutkan para nāẓir dan SDM dalam pelatihan-pelatihan untuk mencapai 

keprofesionalan dalam mengelola dana wakaf. 

c) Melakukan kerjasama dengan bagian bidang kementrian tenaga kerja dalam 

penerimaan magang.  

                                                           
223Suatu bentuk dari kewirausahaan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melaikan 

berorientasi kepada penyelesaian permasalahan sosial.  
224 Syarifuddin Mabe Parenreng, Komisaris Utama PT. Berkah Wakaf Indonesia, 

Wawancara, 14 Agustus 2023.  
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d) Senantiasa berupaya mengelola wakaf dengan professional agar dapat terus 

bertumbuh sehinga pemanfataannya dapat dirasakan oleh masyarakat lebih 

luas khususnya umat Islam.  

Sebagaimana disampaikan oleh Wakil komisaris oleh Arman Lantong: 

Kita berusaha mengembangkan SDM secara maksimal, karena tanggung 
jawanb terkait dana wakaf ini bukan perkara yang kecil, butuh orang-orang 
yang profesional dalam bekerja, “tidak ada kata mahal, dan nanti” untuk 
mengembangkan yang insyaAllah akan menjadi peneguatan kita di masa 
yang akan datang”

225
 

Hal yang sama terkait dengan langkah strategis yang ditempuh oleh PT. 

BWI sebagai upaya dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif, 

disampaikan oleh Manager HRD PT. BWI oleh Ismail Yunus mengatakan: 

Langkah strategis yang kita tempuh adalah dengan mengelola dan 
mengembagkan usaha ini dengan baik, secara professional, semua stekholder 
yang terkait dengan pengembangan wakaf dan menjadikan perusahaan ini dapat 
bertumbuh adalah berupaya untuk kita lakukan, seperti membuat struktur dalam 
pengelolaanya, ada tim-tim pada setiap bidang yang diturunkan, ada rapat 
pekanan bersama semua bidang dalam perusahaan, rapat bulanan bersama 
komisaris, rapat evaluasi semester setiap 6 bulan, dan rapat tahunan. Upaya ini 
kita lakukan untk mengevaluasi kinerja, perkembangan, dan pertumbuhan wakaf 
pada perusahaan ini.

226
 

Sebagaimana apa yang dijelaskan dalam fikih wakaf tentang kewajiban 

sebagai nāẓir (pengelola) menurut Sulaimān Jāsir Ibn Jāsir dalam buku al-Waqfu 

wa ahkāmihi fī Dhaui al-Syarīah al-Islāmiyah harus memenuhi beberapa 

kentuannya dalam menjaga dan melestarikan usaha berbasis wakaf produktif 

sesuai dengan peruntukkan, dan kepentingannya. Adapun ketentuannya adalah 

sebagai berikut:
227

 

a) Bangunan wakaf, yaitu senantiasa dijaga dengan perbaikan dan pemeliharaan. 

b) Memenuhi syarat-syarat wakaf, maka tidak boleh melanggar syarat atau 

mengabaikannya, dan adanya komitmen kecuali pada keadaan yang khusus. 

                                                           
225Arman Lantong, Wakil Komisaris II PT. BWI, Wawancara, Makassar, 02 Agustus, 

20023. 
226Ismail Yunus, Manager HRD & Bagian Umum PT. BWI, Wawancara, Gowa, 26 Juli 

2023. 
227Sulaimān Ibn Jāsir, al-Waqfu wa ahkāmihi fī Dhaui al-Syarīah al-Islāmiyah, h. 55.  
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c) Memperhatikan aturan-aturan, dan pengawasan terhadap harta wakaf atas 

setiap yang berhak untuk mendaptkan kemaslahatan, dan kemanfaatan yang 

bisa terus dirasakan sampai waktu yang akan datang.  

d) Memenuhi hak-hak seorang wakif terhadap apa yang diwakafkan dengan tidak 

menunda kecuali darurat. 

e) Berjanji untuk tidak mengabaikan atas apa yang wakafkan oleh wakif.
228

 

Maka berdasarkan ketentuan ini pada perusahaan PT. BWI telah berupaya 

memenuhi tugasnya sebagai nāẓir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf. 

Demikian juga apa yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf: 

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukannya 

3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf  

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Sejalan dengan tugas yang dilakukan oleh Nāẓir sebagai pihak pengelola 

pada PT. BWI telah menerapkan pengadministrasian harta benda wakaf, berusaha 

mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi dan 

pengelolaannya. Secara pemahaman fikih, nāẓir merupakan salah satu pihak yang 

mengurus pemanfataan aset benda wakaf, baik untuk menjaga manfaatnya atapun 

penggunaan  benda wakafnya, dan syarat-syarat yang telah disepakati dengan 

wakif wajib ditunaikan oleh nāẓir.  

Berdasarkan pendapat ulam fikih Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya al-

Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan secara umum tugas wewenang Nāẓir 

                                                           
228Abu Zakariya Yahya Ibn Syarf al-Nawawī, Raudhah al-Tālibīn Li al-Nawawī (Kairo: 

al-Maktabah al-Taufiyah, t. th), h. 411. 
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yaitu mengelola pokok benda wakaf dan menjaganya sesuai amanah yang 

diberikan oleh wakif.  

Nāẓir dapat dikatakan sebagai lembaga yang amanah jika memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: Pertama, tanggung jawab tanpa adanya rasa 

tanggung jawab oleh badan pengelola (nāẓir), maka harta yang dipercayakan 

kepadanya akan terbengkalai dan tidak terurus. Oleh karena itu, setiap orang yang 

dipercaya menduduki lembaga kenāẓiran harus dipastikan bahwa orang tersebut 

memiliki tanggung jawab moral, sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi 

kesewenangan, penyimpangan dan atau ketidakmampuan manajemen dalam 

pengelolaan wakaf. 

Kedua, efisien tanpa adanya efisiensi, lembaga kenāẓiran tidak akan 

optimal dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, efisiensi di sini meliputi 

penggunaan biaya administrasi dan kegiatan yang terkait dengan aspek 

pembiayaan dalam pengelolaan harta wakaf. Ketiga, rasionalitas  suatu kebijakan 

dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan harta wakaf menjadi hal yang 

tidak bisa dihindarkan, pola pengelolaan yang didasarkan pada aspek irasional, 

seperti kepercayaan yang bersifat klinis dan emosional, maka akan menghambat 

laju perkembangan wakaf secara umum.
229 

Nāẓir terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila 

perorangan, nāẓir harus memenuhi syarat-syarat; dewasa, memiliki akal sehat, dan 

cakap bertindak hukum. Selain itu, dalam UU No. 41 Tahun 2004 pasal 10  

disyaratkan  juga  warga  negara Indonesia, amanah, beragama Islam.  

Adapun nāẓir berupa organisasi disyaratkan bahwa pengurusnya 

memenuhi syarat nāẓir perorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial. 

                                                           
229Abdurrahman Kasdi. “Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf”. Jurnal Zakat dan 

Wakaf. Ziswaf, Vol. 1, No. 2, Desember 2014), h. 213 
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Nāẓir badan hukum selain memenuhi dua syarat organisasi di atas, juga harus 

memenuhi syarat bahwa badan hukum itu merupakan badan hukum Indonesia dan 

dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.
 

Dari hasil yang didapatkan peneliti bahwa perusahaan menggunakan nāẓir 

perseorangan yang terdiri dari 3 orang, yaitu:  

Tabel. 4. 1. Data Nāẓir PT. Berkah Wakaf Indonesia 

No. Nama Usia Pekerjaan/Jabatan 

1. Saparuddin, S.Si., CWC. 46 tahun Direktur PT. BWI 

2. Risman Rahadi, SE., CWC. 28 tahun 
Manager Keuangan 
PT. BWI 

3. Burhanuddin, SE, CWC 26 tahun Karyawan PT. BWI 

Adapun legalitas sebagai nazir yang terdaftar dalam pemerintah belum 

tercapai dalam perusahaan ini, tapi ada upaya untuk memenuhi syarat tersebut.  

2. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf 

a. Mendirikan Yayasan Berkah Wakaf Indonesia Bersatu 

b. Mendirikan Pabrik Baru  

c. Pengadaan Armada (Transportasi) 

d. Akuisisi Pabrik (Daerah Moncong Loe) 

e. Melakukan kerjasama (maklon) pada beberapa merek produk air, yaitu: 

(1) Ta’awun – DDI Mangkoso 

(2) Waena Gombara –  Darul Aman 

(3) Sanhid – Hidayatullah 

(4) Shohid – Sohwatul Is’ad 

f. Melakukan kerjasama bisnis berbasif wakaf selain air wahdah water. 

g. Melakukan distribusi penyaluran hasil wakaf secara masif pada semua 

program-program kesejahteraan masyarakat dalam bidang dakwah, sosial, 

kesehatan, dan pendidikan.  

3.  Pemanfaatan Wakaf Produktif  
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Jika merujuk kepada Undang-undang No.41 Tahun 2004 pasal 22, 

disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda 

wakaf hanya diperuntukkan bagi: 

a. Sarana dan kegiatan ibadah 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan 

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

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat 

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan. 

f. Kemajuan kesejahteraan lainya yang tidak bertentangandengan syariah dan 

peraturan-perundang-undangan.230 

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf ditegaskan bahwa harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan 

benda  bergerak. Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang 

Wakaf ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda 

bergerak. Harta tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak 

milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah 

benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat 

berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak 

lain sesuai ketentuan syari’ah.  

Adapun pemanfaatan wakaf produktif pada Pada PT. Berkah Wakaf belum 

bisa diterapkan sebagaimana dengan yang direncanakan, karena masih berfokus 

pada pelunasan utang perusahaan lama, masih sebatas pemberian bantuan produk 

air wahdah water untuk program-program sosial secara umum.  

                                                           

230Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat 

Pemberdayaan Wakaf, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf (Jakarta: 

Ditjen Bimas Islam, 2007), h. 11.  
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Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, 

harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: (1) sarana dan kegiatan 

ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan 

kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan (4) kemajuan 

dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum 

lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang 

undangan. 

Dengan demikian pendistribuan wakaf sebagaimana dalam pasal 22 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum tercapai 

sepenuhnya, 

Masih pada tujuan upaya kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan 

kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan prisip syariah dan 

peraturan yang berlaku. 

4. Pengelolaan Wakaf Produktif PT. Berkah Wakaf  dalam Membangun 

Kepercayan Wakif 

Dalam muamalah, kepercayaan sangat penting karena transaksi dan 

hubungan sosial biasanya didasarkan pada kepercayaan. Seorang muslim harus 

selalu memegang amanah dan tidak menyalahgunakannya, amanah juga 

mencakup tanggung jawab seseorang terhadap tindakannya dan akibat yang 

ditimbulkan. Agama mengajarkan pentingnya kepercayaan (amanah) sebagai asas 

keimanan seorang hamba sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang mengatakan : 
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مَا خَطبََ نَا نَبُِّ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّۤ قاَلَ: لَۤ إِيْ مَ انَ لِمَنْ لَۤ أمََانَ ةَ لهَُ، وَلَۤ دِيْ نَ  لِمَنْ لَۤ عَهْدَ 
) سلم

ُ
                                                                                 231لَ هُ )رَوَاه الم

  
 

Artinya: 
“Tidaklah Nabi SAW berkhutbah kepada kami, melainkan beliau 
bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki (sifat) amanah, 
dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya.” (HR 
Muslim) 

 
 

حَسَنَة  لِمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيًر   لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَة    
 
 
Terjemahnya:  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.

232
 

Prinsip amanah inilah yang menjadi salah satu indikator dalam 

membangun kepercayaan para wakif, sebagaimana yang diterapkan oleh PT. BWI 

pada produk wahdah water. Sebagaimana hasil wawancara bersama wakif, oleh 

Suryani F Jamal mengatakan: 

Bergabung dalam berwakaf di wahdah water memiliki banyak manfaat, 

saya ingin membantu program dakwah, sosial, dalam lembag yang hasil nya nanti 

akan membantu dalam pembiayaan program-program kemaslahatan umat. Selain 

itu penerapan managemen yang baik, adanya prinsip-prinsip syariah, semua akad-

akad yang diterapkan sudah jelas, dengan akad jual beli, keagenan, dan fee. 

Begitu juga dengan adanya pelaporan keuangan setiap bulannya yang dilaporkan 

kepada semua pewakaf lewat link website yang memudahkan dalam 

mengaksesnya, sehingga inilah salah satu bentuk kepercayaan dengan transparansi 

yang baik. 
233

 

 

Sejalan yang disampaikan oleh Syamsi Asni Maknun juga mengatakan: 

 

Dengan adanya pelaporan pada setiap bulan secara transparansi dan 

akuntabilitas yang disajikan oleh pengelolah PT. Berkah Wakaf  ini menunjukkan 

salah satu yang dapat menjaga kepercayaan para wakif yang telah berwakaf pada 

PT. BWI dengan produk wahdah water, sehingga jika managemen ini sukses atau 

berhasil insyaaAllah akan menjadi percontohan nanti pada produk-produk wakaf 

                                                           
231Jalāluddīn al-Suyūțī, Jāmi’ al-Șagīr (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmīah, 611 H), h. 9685. 
232Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Ummul Qurā, 2017), h. 420.  
233Suryani F Jamal, Wakif PT. Berkah Wakaf Indonesia, Wawancara, Makassar, 27 Juli 

2023.  
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produktif berikutnya yang akan direncanakan, dan semoga ini yang akan 

membantu perekonomian umat dan tentunya  hasil keuntungan ini yang akan 

memberikan manfaat pada program-program sosial dan yang lainnya.
234

 

Maka dengan ini perlu untuk meneladani sikap dan akhlak Rasulullah saw. 

dalam kehidupan sehari-hari terkhusus dalam berinteraksi, sehingga dirapkan 

ajaran agama memberikan dampak dan pengaruh yang positif pada sikap dan 

akhlak umatnya. Perilaku jujur dan terpercaya (amanah) adalah prinsip yang harus 

ada pada setiap interaksi sosial, begitupun juga dengan membangun kerjasama 

pada PT. Berkah Wakaf menerapkan prinsip ini sebagai salah satu nilai yang 

memberikan kepercayaan kepada wakif.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh wakil komisaris Arman mengatakan: 

Dalam membangun kepercayaan kepada wakif, kita ada kewajiban laporan 

sebagai bentuk transparansi kepada pewakif dengan maksimal tanggal 5 sudah ada 

laporannya dalam website. Kita ingin menjadikan PT Berkah Wakaf dengan 

produk wahdah water ini sebagai prototype usaha-usaha berbasis wakaf, karena 

betapa banyak juga perusahaan berbasis wakaf yang awalnya mendapat 

kepercayaan dari masyarakat, tapi kepercayaannnya hilang karena pelaporan yang 

tidak berjalan.
235

 

Sikap amanah sangat erat hubungannya dengan cara untuk 

mempertahankan prinsip dan kemudian bertanggung jawab sehingga dapat 

melahirkan nilai manfaat yang berksesuaian. Menerapkan sikap amanah dengan 

sebaik-baiknya bagian dari ciri pribadi professional. Sebagaimana yang 

diterangkan dalam firman Allah swt. dalam QS Al Nisā/4: 58. 

إِنَّ اللَّهَ  ۡ َالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَىٰ أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يَْْ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ 
يعًا بَصِيراً ۡ َنعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ                                                            إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَِْ

         
Terjemahnya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

                                                           
234Syamsi Asni Maknun, Wakif PT. Berkah Wakaf Indonesia, Wawancara, Makassar, 31 

Juli 2023. 
235Arman Lantong, Komisaris II PT. Berkah Wakaf Indonesia, Wawancara, Makassar, 02 

Agustus 2023. 
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Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

236
 

Kepercayaan dalam ayat di atas merupakan ajaran agama untuk 

menegakkan hukum Allah swt. secara adil, baik dalam kehidupan pribadi, 

masyarakat, dan maupun bernegara.   

Sulaiman al-Asyqar dalam kitab Zubdatu al-Tafsīr Min Fathil Qadhir 

menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalimat ini mencakup 

seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan yang paling pertama 

adalah bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka menunaikan 

amanat dan mencegah kezaliman, dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan 

yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-

kebijakan mereka. Dan masuk dalam perintah ini juga selain mereka, sehingga 

mereka wajib menunaikan amanat yang mereka punya dan senantiasa berhati-hati 

dalam menyampaikan kesaksian dan kabar berita dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Keadilan disini adalah dengan tidak condongnya qadhi atau penguasa kepada 

salah satu pihak yang bersengketa, dan agar tidak mengutamakan seseorang atas 

orang lain dikarenakan hubungan kekerabatan, jabatan, kemaslahatan pribadi, atau 

hawa nafsu.  

Prinsip kepercayaan ini sejalan dengan yang diterapkan dalam PT. BWI 

dalam mengelola perusahan yang berbasis wakaf, dan melalui pendekatan sosial 

enterprice
237

 (bisnis murni tetapi hasilnya untuk kepentingan sosial), jadi hasilnya 

bukan untuk kepentingan perorangan, akan tetapi digunakan untuk kepentingan 

                                                           
236Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 88.  

237Sosial enterprice atau wirausaha sosial adalah sebuah organisasi atau perusahaan yang 

menggunakan strategi komersial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, sosial, dan 

lingkungan untuk memaksimalkan profit sekaligus dampak baik bagi setiap elemen yang terlibat di 

dalam usahanya. Dengan demikian, bentuk dari kewirausahaan yang tidak berorientasi pada 

keuntungan, melainkan berorientasi kepada penyelesaian permasalahan sosial.  
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umat. PT. BWI akan berusaha memberikan dan menjaga kepercayaan kepada para 

wakif. Di antara prinsip-prinsip pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan oleh 

perusahaan ini adalah Good Corporate Governance. 

GCG sebagai seperangkat peraturan yang mengantur hubungan antara 

pemegang saham pengurus pengelolah perusahaan, pihak kreditur pemerintah, 

karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.  

 Good Corporate Governance (GCG) merupakan istilah yang populer dan 

telah menjadi topik pembahasan utama yang terus dikaji dan dikembangkan oleh 

para pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. 

Pemahaman tentang good corporate governance terus mengalami perkembangan 

dari waktu ke waktu seiring dengan kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis 

yang dihadapi oleh perusahaan.
238

  

Selain itu dapat diartikan sebagai sistem, proses, dan seperangkat 

peraturan yang mengantur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) dan dimaksudkan untuk mengantur hubungan semua pihak dan 

mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan 

untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki 

dengan segera. Dalam konteks good corporate governance dalam perspektif 

syariah pemenuhan prinsip syariah merupakan salah satu suatu indikator 

keberhasilan suatu perusahaan agar mencapai tujuan pengelolaan yang diharapkan 

atau tercapai.
239

  

                                                           

238 Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Giovernance di Lembaga Zakat 

(Yogyakarta: Kaukaba, 2016), h. 7.  

239Mardian, “Studi Eksplorasi Pengungkapan Penerapan Prinsip Syariah”, Jurnal Sebi 4, 

no. 1 (2011) 
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Good Corporate Governance (GCG) yaitu suatu mekanisme administratif 

yang mengantur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, 

direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain. GCG 

mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan stakeholder. 

Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan 

permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk 

menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan 

serta pemantauan kerja yang dihasilkan. 240
 

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa PT. Berkah Wakaf 

Indonesia telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan baik hal 

ini dapat disimpulkan dari hasil temuan kami terhadap lima indikator tersebut 

dengan penjabaran sebagai berikut: 

a. Keterbukaan (Transparancy) 

Prinsip transparansi/ keterbukaan (transparancy), yaitu keterbukaan dalam 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan 

penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses 

oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 

standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.  

Menurut wawancara dengan informan pelaksanaan prinsip transparancy 

pada PT. Berkah Wakaf Indonesia dilakukan dengan mengungkapkan informasi 

keuangan kepada publik melalui laporan keuangan yang teraudit, selain itu PT. 

BWI sudah mempunyai sebuah sarana khusus untuk mempermudah akses publik 

untuk mengetahui informasi mengenai PT. Berkah Wakaf, berupa portal website 

dengan alamat wakafair.com. Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan secara 

                                                           
240Ananto Triwibowo, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam 

Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunain MUI Yogyakarta”, Jurnal Penelitian 

Ilmiah 4, no. 1(2020): h.  
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lengkap, akurat, terkini, dan telah disampaikan secara berkala maksimal kisaran 

tanggal 1-5 setiap bulan kepada pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

b. Akuntabilitas (Asccountability) 

Prinsip accountability yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan 

secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Menurut wawancara dengan 

informan pelaksanaan prinsip accountability pada PT. Berkah Wakaf ditunjukkan 

dengan ditetapkannya tanggung jawab secara jelas dari masing-masing jajaran 

yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.  Semua 

group head business dan kantor cabang telah diberikan target dan tanggung jawab 

masing-masing. PT. Berkah Wakaf Indonesia mempunyai kompetensi sesuai 

dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan kegiatan-

kegiatan perusahaan. Selain itu informan menambahkan bahwa PT. Berkah Wakaf 

Indonesia memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan 

perusahaan yang disebut Satuan Pengawasan Internal (Divisi Pengawasan) yang 

sangat kompeten. 

c. Pertanggung-jawaban (Responsibility) 

Prinsip responsibility yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan 

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan 

praktik penyelenggaraan perusahaan yang sehat. Menurut wawancara dengan 

informan pada pelaksanaannya PT. Berkah Wakaf berpegang pada prinsip kehati-

hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya system prudent underwriting. 

Informan menyatakan bahwa sebagai warga perusahaan yang baik (Good 
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Corporate Citizen/GCC) PT. Berkah Wakaf termasuk peduli terhadap lingkungan 

dan melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). 

d. Kemandirian (Independency) 

Prinsip Independency yaitu keadaan dimana perusahaan yang dikelola 

secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan 

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik 

penyelenggaraan perusahaan yang sehat. Menurut wawancara dengan informan 

dalam penerapannya PT. Berkah Wakaf Indonesia telah memiliki kebijakan, 

sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat 

seluruh jajaran perusahaan secara resmi.  

e. Keadilan (Fairness) 

Kesetaraan dan kewajaran (fairness) yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan 

keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul 

berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika, standar, 

prinsip, dan praktik penyelenggaraan perusahaan yang sehat. Menurut wawancara 

dengan informan, PT. Berkah Wakaf Indonesia secara relatif telah memperhatikan 

kepentingan seluruh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) berdasarkan asas 

kesetaraan dan kewajaran. Hal tersebut di tunjukkan dimana PT. Berkah Wakaf 

memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak berkepentingan 

(stakeholders) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi 

kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan 

prinsip keterbukaan.  

PT. Berkah Wakaf memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan 

suku, agama, gender, dan kondisi fisik, tetapi hal tersebut disesuaikan dengan 
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kompetensi karyawan yang ditetapkan oleh PT. Berkah Wakaf dimana dalam 

proses procurement karyawan ditetapkan syarat-syarat tertentu. Adapun 

implementasi pengelolaan wakaf produktif pada PT. BWI dengan pendekatan 

prinsip GCG dapat di uraikan dalam tabel berikut: 

Tabel 4. 3. Prinsip-prinsip dan Indikator Good Corporate Governance 

1. Transparansi 

a. Rencana kerja tahunan 

b. Laporan keuangan setiap bulan, tengah tahun, dan tahunan 

c. Sistem akuntasi berbasis standar akutansi 

d. Teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan 

keuangan 

e. Sistem managemen informasi 

f. Laporan kegiatan dan keuangan incidental 

g. Informasi penting tentang kegiatan incidental 

2. Akuntabilitas 

a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat 

b. Komite audit dan manajemen resiko kordinasi program kerja 

c. Monitoring program kerja/kegiatan 

d. Evaluasi program kerja/kegiatan 

3. Responsibilitas 

a. Anggaraan dasar dan peraturan perundang-undangan 

b. Kewajiban sosial perusahaan (CSR) 

c. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan 

d. Keterbukaan informasi sesuai regulasi 

e. Etika moral dan akhlak 

4. Independensi 

a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-

masing anggota pada setiap bidang. 

b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan 

lembaga 

c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan 

d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi  bidang 

dalam lembaga 

5. Kewajaran dan kesetaraan 

a. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ 

lembaga 

b. Keadaan memperlakukan wakif dan mauquf ‘alaih secara adil dan 
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jujur 

c. Kondisi kerja yang aman bagi pengurus 

d. Kondisi memperbolehkan wakif memberikan masukan sesuai 

ketentuan 

e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak 

f. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga 

g. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga 

h. Membayar karyawan sesuai dengan prestasi dan standar-standar 

pemerintah seperti hari libur, cuti 

i. Mempekerjakan disabilitas (bisu) dikarenakan semua orang 

mempunyai hak untuk bekerja. 

Sumber: Good Corporate Governance di PT. Berkah Wakaf Indonesia  

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapan pewakaf bahwa salah satu 

motivasi dan semangat mereka dalam berinvestasi (berwakaf) pada perusahaan 

PT. BWI adalah karena adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governace  

dalam  pengelolaan wakaf produktif yang diterapkan dan  asas asas yang sesuai 

dengan syariah dalam Islam.     

                                                                                                        
Sebagaimana yang disampaikan oleh   Syamsi  Asni Maknum  mengatakan: 
 

Yang menjadi latar belakang kami bergabung menjadi  pewakaf adalah 
karena ingin membantu memajukan usaha produk wahdah water dengan  bentuk 
wakaf produktif dan  dengan asas-asas syariah yang dilakukan, dengan 
memberikan pelaporan-pelaporan setiap bulannya yang selalu kami pantau.

241
 

 
Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Siti Ahliah dengan 

kepercayaannya atas prinsip yang diterapkan dalam PT. Berkah Wakaf Indonesia: 

Kami percaya dengan manajemen pengelolaan yang dikelolah oleh PT. 
Berkah Wakaf Indonesia karena dana yang kami wakafkan ini dikelolah dengan 
baik, ada konsultasi syariah didalammnya, dan kami yakin dengan wakaf ini tetap 
dalam pengawas/bimbingan syariah yang sehingga ini memudahkan dalam 
berkontribusi untuk ummat, amal jariyah dan dengan akad-akad yang jelas.

242
 

 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. 

                                                           
241Syamsi Asni Maknum, Karyawan Swasta (Wakif), Wawancara, Makassar, 31 Juli 

2023. 
242Siti Ahliah Razak, Ibu Rumah Tangga (Wakif), Wawancara, Makassar, 06 Agustus 

2023. 
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 Adapun menurut jumhur fuqahā rukun wakaf ada empat, yaitu sebagai berikut:
243

 

1) Șīgah Wakif, lafaz dari orang yang mewakafkan atau suatu pernyataan 

atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak. Status șigah (pernyataan) secara umum 

merupakan salah satu rukun wakaf, wakaf tidak sah tanpa șigah. Setiap șigah 

mengandung ijāb dan qabūl. Dalam rukun yang pertama ini dalam 

implementasinya pada PT. BWI wakif mempunyai șīgah dalam menyatakan 

keinginannya untuk berwakaf secara jelas atau dengan lafaz șārīhah, yaitu lafaẓ 

yang dengan jelas menunjukkan keinginan berwakaf dan tidak mengandung 

makna lain.
244

 

2) Wakif (Orang yang berwakaf)
245

, adalah orang yang menahan asal harta 

yang diwakafkan, dan dipersyaratkan bahwa seorang wakif diperbolehkan untuk 

mengambil tindakan dan wewenang pada hal-hal yang berhubungan dengan 

penyaluran harta wakafnya atas pembiasakan dalam amalan-amalan harta yang 

diwakafkan dengan tetap mempertimbangkan dan memikirkan sesuai syariat.
246

 

Sebagai Subjek atau orang yang berwakaf, wakif memiliki hak terhadap harta 

yang ingin diwakafkan.  

 Ketika seseorang mewakafkan hartanya, maka bukan berdasarkan paksaan, 

melainkan atas kehendak sendiri dengan niat mengaharapkan pahala, balasan yang 

terbaik di sisi Allah swt. Adapun wakif yang tergabung dalam PT. BWI sdh 

                                                           

243Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā Ibn Syarf al-Nawawī, Raudah al-Țālibīn wa ‘Umdah 

al-Muftīn (Cet. III; Damaskus: Maktabah al-Islāmī, 1412 H/1991 M), h. 134. Dan Lihat Wizārah 

al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmīyah, Kitab al-Mausū’ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah, Juz 44 (Cet. 

III; Kuwait: Wizārah, 1427 H), h. 112. Dan Lihat Muhammad Amīn al-Syahīr Ibn al-‘Ābidīn, 

Hāsyīah Raddu al-Muhtār ‘alā al-Dar al-Mukhtār (Cet. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M), 

h. 337.  

244Sulaimān Ibn Jāsir, al-Waqfu wa al-Ahkām fī Daui al- Syarī’ah al-Islāmīyah, h. 29.  

245 ‘Alāu al-Dīn Abū Bajr Ibn Mas’ūd al-Kasānī al-Hanafī, Badāi’u al-Șanāi’ Fī Tartībi 

al-Syarī’ah (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutub al-’Ilmīyah, 1328 H), h. 219.  

246Sulaimān Ibn Jāsir, al-Waqfu wa al-Ahkām Fī Daui al- Syarī’ah al-Islāmīyah, h. 30. 
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memenuhi rukun dan syarat yang kedua ini, yaitu memiliki wakif yang terdiri dari 

perseoranagan, kolektif, dan jejaring koperasi. 

3) Penerima Wakaf (Mauqūf ‘alaih), adalah terkait pada siapa yang 

menerima wakaf tersebut. Seperti; orang-orang miskin, mesjid-mesjid, jembatan, 

orang-orang terdekat, keluarga pewakaf atau selainnya. Dan wakaf ini tidak 

terputus, terus berlanjut seperti wakaf kepada orang-orang miskin, akan tetapi di 

antara fuqahā ada yang membolehkan terputusnya wakaf ini pada waktu tertentu, 

yaitu aset yang ditahan dari apa yang diwakafkan tetap kekal manfaatnya baik 

pada harta telah ditentukan maupun yang belum ditentukan.
247

 Adapun yang 

menjadi penerima wakaf (mauquf ‘alaih) adalah dikembalikan kepada koperasi 

masing-masing pada setiap daerah, bagaimana menyalurkan hasil wakafnya 

kepada masyarakat dalam program-program yang telah direncanakan. 

Sebagaimana yang ditegaskan Saparuddin, sebagai Direktur PT. BWI: 

 
Akan tetapi yang menjadi program utama atau awal dari PT. Berkah 
Wakaf adalah bahwa 60 % keuntungan akan digunakan untuk mensupport 
kegiatan-kegiatan Dakwah, Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. 

248
 

 

4) Harta yang di wakafkan (Mauqūf Bih) 

a) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwim. Māl mutaqawwim (benda yang 

boleh dimanfaatkan) adalah segala setuatu yang dibolehkan oleh hukum 

syariat untuk memanfaatkannya seperti, hewan ternak, tumbuhan, dan 

sebagainya. Adapun māl ghairu mutaqawwim (benda yang tidak boleh 

dimanfaatkan) oleh syariat kecuali dalam keadaan darurat, seperti; khamar, 

bangkai, daging babi.
249

  

                                                           

247Sulaimān Ibn Jāsir, al-Waqfu wa al-Ahkām Fī Daui al- Syarī’ah al-Islāmīyah, h. 33. 

248Saparuddin, Direktur PT. BWI, Wawancara, Gowa, 05 April 2023. 
249Wahbah bin Musțafa al-Zuhaīlī . Ușul al-Fiqh al-Islām (Damaskus: Dār al-Fikr Li al-

Țibā’ah wa al-Nasyr, 1986), h. 44. 
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Sebagaimana pendapat dari mazhab Hanafīyah bahwa tidak sah 

mewakafkan benda tersebut karena:  

(1) Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewa 

untuk dihuni. 

(2) Harta yang tidak mutaqawwim, seperti alat-alat musik yang tidak halal 

digunakan, atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak eksistensi 

Islam.  

(3) Diketahui dengan penuh keyakinan ketika di wakafkan. 

Pada harta yang di wakafkan ini disyaratkan menyebutkan jumlahnya dan 

menisbatkan terhadap benda tertentu. Dengan demikian tidak dinyatakan sah 

hukumya jika mewakafkan harta benda yang tidak diketahui jumlahnya atau 

nisbatnya terhadap benda lain.  Selain itu, harta yang dimiliki oleh pewakaf ketika 

berwakaf, dan tidak sah wakafnya jika harta atau barangnya adalah sebuah 

jaminan utang, atau harta yang di gadaikan, dan bukan termasuk harta yang 

dilindungi, serta dipersyaratkan agar hasil dari harta yang diwakafkan bermanfaat 

bagi penerima dan bukan termasuk harta atau barang yang habis pakai, seperti 

makanan.
250

 Sebab wakaf menuntut adanya manfaat yang dapat diperoleh Nāẓir 

dari benda yang diwakafkan dan menghindari dari terjadinya sengketa yang dapat 

menghambat pengembangan harta wakaf. 
251

   

Adapun harta yang diwakafkan (mauquf bih) oleh PT. Berkah Wakaf 

Indonesia adalah berupa wakaf melalui uang sebagaimana wakaf yang termasuk 

dibolehkan dalam penyalurannya, karena bisa diperkirakan nilainya, diketahui, 

dan dimiliki oleh orang yang berwakaf, artinya tidak ada unsur khiyar 

                                                           

250 Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimīyah, Majmū’ al-Fatāwā (Bairūt: Dār al-Kutub al-

‘Ilmīyah, 1425 H/2004), h.  47. 

251Rozalinda, Manajemen Wkaf Produktif, h. 26.  
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didalamnya.
252

 Wakaf melalui uang yang hakikatnya adalah dalam wakaf bentuk 

barang dengan cara wakif memberikan atau menyalurkan uang kepada nazir untuk 

dibelanjakan atau dijadikan barang yang dikehendaki oleh wakif atau sebagai 

konstribusi wakif pada program wakaf dalam suatu bidang, baik dalam sosial, 

maupun produktif yang ditawarkan oleh pihak  nazir. Maka dalam hal ini pada 

PT. Berkah Wakaf Indonesia dalam pengelolaan dana wakaf mengelola dana 

tersebut dalam bentuk produk air wahdah water yang hasil dari keuntungannya 

akan  diberikan manfaatnya untuk masyarakat dan kepentingan sosial.  

 Sebagaiamana disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004  

tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
253

 Untuk mengefektifkan 

pendayagunaan pranata keagamaan wakaf yang memiliki potensi dan manfaat 

ekonomi, di bentuk undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun 

pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan syariah dan peraturan perundang-

undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, dan terdapat berbagai 

pokok pengaturan yang baru di antaranya:
254

 

(a) Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf 

dan didaftarkan serta diumumkan. Adapun akta ikrar wakaf belum dipenuhi 

oleh PT. Berkah Wakaf Indonesia, namun perusahaan ini sementara dalam 

proses melakukan upaya-upaya dalam mencapai legalitas pemerintahan pada 

aspek kenaziran yang terakui. 

                                                           

252Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu, h. 7634. 
253Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bab 1, 

pasal 1. 
254 
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(b) Tidak ada pemisahan antara wakaf ahli dimana pengelolaan dan pemanfaatan 

harta benda wakaf terbatas untuk kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi 

untuk kepentingan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.  

(c) Harta benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah dan bangunan 

saja, tapi diperluas kepada harta benda bergerak, baik yang berwujud atau 

tidak berwujud (uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan 

intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Adapun harta benda yang 

diwakafkan dalam usaha PT. BWI adalah sejenis harta benda wakaf bergerak 

berupa uang yang kemudian dana wakaf melalui uang dikelola sehingga 

mengasilkan produk yang hasil keuntungan produk tersebut digunakakan 

untuk kepentingan sosial. 

(d) Peruntukan harta benda wakaf tidak hanya untuk sarana ibadah dan sosial 

tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara 

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.  

Demikian juga dengan peruntukkan harta benda wakaf untuk kepentingan 

masyarakat dalam program-program dakwah, sosial, pendidikan, dan 

kesehatan yang menjadi peruntukan dari hasil usaha berbasis wakaf oleh PT. 

Berkah wakaf Indonesia. 

Sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis berikut ini yang merupakan 

penegasan dari anjuran untuk berwakaf: 

أرَْضًا بِِيَْبَ رَ، فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الِله أَصَبْتُ مَالًۤ بِِيَْبَ رَ، لمَْ أُصِبْ « أَصَابَ عُمَرُ »ابْنِ عُمَرَ قاَلَ:  عَنِ  
قْتَ بِِاَ. فَ تَصَدَّقَ بِِاَ مَالًۤ قَطُّ أنَْ فَسَ عِنْدِي  مِنْهُ، فَمَا تأَْمُرُني؟ قاَلَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ

قاَبِ، وَفي عُمَرُ، أنَ َّهَا لَۤ يُ بَاعُ أَصْلُهَا، وَلَۤ يوُهَبُ، وَلَۤ يوُرَثُ، تَصَدَّقَ بِِاَ في الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبََ، وَالرِّ 
هَا باِلْمَعْرُوفِ، أوَْ يطُْعِمَ  سَبِيلِ اللهِ  وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَۤ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَِ هَا أَنْ يأَْكُلَ مِن ْ

رَ مُتَأثََّلٍ  رَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَ فيْ لَفْظٍ: غَي ْ                                                        صَدِيقًا، غَي ْ
                                                                                                      
Artinya: 
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Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang 
tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah saw. untuk 
memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan 
sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik 
itu,maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. 
menjawab: “Jika engkau mau/suka, maka kamu tahan (pokoknya) tanah 
itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar menyedekahkan 
tanahnya untuk dijual), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak di 
wariskan. Sedekahkanlah kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba 
sahaya, sabilillah,ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak dilarang yang 
mengelolah (nadzir) wakaf makan dan hasilnya dengan cara yang baik 
(sepantasnya), atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud 
menumpuk harta”. 

 Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadis inilah yang secaraa nyata 

menegaskan pensyariatan wakaf, dan juga menggambarkan dengan jelas 

bagaimana bentuk dan ketentuan dari wakaf itu sendiri.  Pada kalimat  َحَبَسْت
قْتَ بِِاَ  ,pada hadis ini mengisyaratkan wakaf sebagai tindakan hukum أَصْلَهَا، وَتَصَدَّ

dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu benda dan menyedekahkan 

manfaatnya untuk kepentingan ummat, sosial, dan keagamaan. Adapun makna 

kalimat annaha la yubā’ așlahā bahwa kedua ini merupakan syarat dari berwakaf, 

jika asal pokok sudah diwakafkan oleh pemiliknya, maka tidak boleh baginya 

mengambil tindakan lain seperti menjual, atau menghibahkan sampai tersalurkan 

manfaat dari apa yang diwakafkan dan mendapat maslahat dari harta tersebut, 

maka hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh beberapa wakif pada PT. 

Berkah Wakaf Indonesia yang menyatakan kesiapannya dalam berwakaf dan tidak 

ada niat dalam menjual, menghibah, dan mewarisakn dana wakaf yang telah 

diberikan pada pengelola. 

Adapun dari sisi unsur-unsur implementasi sebagaimana yang diuraikan 

dalam bab II oleh Nurdin Usman bahwa terdapat unsur-unsur penting dalam 

proses implementasi di antaranya yaitu:  

(a) Adanya program atau kebijakan yang dilaksankan, dan pada PT. BWI 

mempunyai program atau kebijakan. Kebijakan pada perusahaan ini dengan 

bisnis berupa produk wahdah water dengan keuntungan sebesar-besarnya 
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untuk mendanai kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, dan kesehatan.  60% 

laba usaha akan disalurkan sesuai amanah pemberi wakaf (wakif) dan 40% 

sisanya ditahan untuk menumbuhkan modal usaha. Selain itu dengan 

kebijakan ini yang menjadi slogan dalam menjalankan usaha berbasis wakaf 

ini dengan membeli produk ini sudah berarti beramal. 

(b) Mempunyai target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran 

dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program-program yang 

direncanakan, dan pada PT. BWI punya program dalam aspek sosial, 

pendidikan, dakwah, dan kesehatan. Akan tetapi, program ini sudah 

dijalankan dengan peruntukkannya, namun belum bisa di jalankan secara 

maksimal dalam beberapa tahun ini, karena masih fokus untuk membatu 

melunasi utang pada perusahaan lama. 

(c) Terdapat unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan 

untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan 

dari proses implementasi tersebut. Penerapan unsur yang ketiga ini juga telah 

diterapkan oleh PT. BWI dengan adanya unsur pelaksana (implemntor) yang 

memiliki peran dalam proses pengelolaan pelaksanaan, dan pengawasan 

dengan asas-asas syariah sesuai dengan hukum Islam yang sudah diterapkan.  

Sejalan dengan hal tersebut, manajemen pengelolaan wakaf produktif juga 

telah diterapkkan oleh PT. Berkah Wakaf Indonesia sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Henry Fayol dengan 5 fungsi pengelolaan, yaitu: 

1) Planning (Perencanaan), ada perencanaan yang dilakukan oleh PT. BWI 

dalam mencapai target dan sebagai upaya pertumbuhan perusahaan, ada 

rapat evaluasi setiap pekan, setiap bulan, rapat semester, dan rapat 

pertahun bersama unsur-unsur pimpinan. 
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2) Organizing (Pengorganisasian), pada PT. BWI terdapat struktur-struktur 

organisasi sebagaimana perusahaan lain mulai dari pimpinan, komisaris, 

wakil komisaris, direksi yang terdiri dari beberapa manager, dan staf-staf 

pada bidang masing-masing. 

3) Commanding (pemberian perintah) 

4) Coordinating (pengkoordinasian), adanya pengelolaan dengan 

pengkoordinasiaan yang lebih baik yang diterapkan oleh PT. BWI menjadi 

salah satu upaya usaha mengalami perkembangan yang signifikan. 

5) Controling (pengawasan), dalam proses ini menjadi salah satu hal yang 

terpenting adanya pengontrolan dan pengawasan dalam perusahaan PT. 

BWI, pengontrolan berupa evaluasi-evaluasi pencapaian dan target-target 

yang direncanakn untuk mewujudkan visi dan misi dari perusahaan ini, 

dan tentunya pengawasan di sini dilakukan yang merujuk pada  aspek 

syariah. Pada aspek syariat, lembaga wakaf harus menjalankan semua 

proses pengelolaan wakaf dengan benar dan tidak bertentangan dengan 

ajaran Islam. Hal ini sejalan apa yang diterapkan oleh PT. BWI dalam 

pengelolaannya yang senantiasa berkonsultasi dengan pengawas syariah 

dalam suatu organisasi. Selain itu memastikan pengelolaannya hanya pada 

sektor-sektor usaha yang tidak melanggar syariah. Termasuk mekanisme 

investasinya yang bebas dari semua unsur yang dilarang, seperti riba, 

gharar dan maysir. 

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT. BWI dalam pengelolaan 

wakaf produktifnya adalah sebagai berikut: 

a) Kurangnya Pengetahuan, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya 

memahami potensi wakaf produktif dan cara mengelolanya secara efektif. 
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b) Hukum dan Regulasi, peraturan yang kompleks terkait wakaf produktif yang 

dapat membingungkan dalam proses pengelolaan dan distribusi hasilnya. 

c) Manajemen dan Pengawasan, pengelolaan wakaf produktif memerlukan 

manajemen yang efesien dan pengewasan yang ketat. 

d) Ketidakpastian Ekonomi, perubahan kondisi ekonomi dapat mempengaruhi 

hasil investasi wakaf produktif, sehingga perlu strategi yang adaptif. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. BWI dalam pengelolaan 

wakaf  produktifnya, yaitu sebagai berikut: 

a) Pendidikan dan Informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 

potensi wakaf produktif dan manfaatnya agar lebih banyak yang terlibat. 

b) Penyusunan Rencana Strategis, merencanakan langkah - langkah yang jelas 

untuk mengelola wakaf produktif, termasuk alokasi dana, jenis investasi, dan 

tujuan jangka panjang. 

c) Kerjasama dengan Ahli Keuangan, yaitu melibatkan professional keuangan 

untuk memberikan panduan dalam pengelolaan investasi wakaf produktif. 

d) Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu memastikan transparansi dalam 

pengelolaan dan penggunaan dana wakaf produktif serta memberikan laporan 

secara rutin tiap awal bulan (tanggal 5) kepada para pemangku kepentingan  

(steck) yang dapat diakses melalui website www.wakafair.com 

e) Inovasi dalam Investasi, yaitu mencari peluang investasi baru yang sesuai 

dengan prinsip syariah dan potensial mengahsilkan pendapatan yang 

berkelanjutan. 

f) Kolaborasi Antar-Lembaga, yaitu bekerjasama dengan lembaga amil wakaf, 

pemerintah, dan organisasi terkait untuk meningkatan efesiensi dan efektivitas 

pengelolaan wakaf produktif.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT. Berkah Wakaf Indonesia di Kabupaten Gowa merupakan perusahaan 

dengan pengelolaan berbasis wakaf (social enterprise) yang dari hasil 

murni usahanya didapatkan 60% disalurkan untuk kepentingan umat 

sebagaimana peruntukan dan fungsi wakaf (sosial, pendidikan, dakwah 

dan kesehatan), dan 40% ditahan untuk menumbuhkan modal usaha. 

Manajemen pengelolaan wakaf produktif oleh PT. Berkah Wakaf 

Indonesia dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: dimulai dari persiapan 

pengelolaan wakaf, sosialisasi dan penghimpunan dana wakaf, strategi 

penghimpunan dana wakaf, dan investasi dana wakaf. 

2. Implementasi pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah Wakaf 

Indonesia dalam analisis hukum Islam telah menerapkan dengan baik, 

pada aspek syariah Islam sesuai dengan fikih wakaf, terbebas dari unsur 

terlarang terlarang (riba, gharār, dan maysīr). Adapun pada peraturan 

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 telah memenuhi beberapa unsur, 

meskipun pada sisi leagalitas kenaziran dalam lingkup lembaga atau 

yayasan belum terpenuhi akan tetapi ada upaya dan langkah konkret yang 

dilakukan oleh PT. BWI dalam mengembangkan dan memajukan 

perusahaan ini dengan berbasif wakaf produktif. Pertama, Pengelolaan 

dan Pengembangan Wakaf Produktif dengan peran Nāẓir dalam mengelola 
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dan mengembangkan usaha wakaf produktif dengan baik, secara 

professional. 

 Kedua, Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf yaitu dengan 

mendirikan Yayasan Berkah Wakaf Indonesia bersatu, mendirikan pabrik 

baru, pengadaan armada (transportasi), akuisisi pabrik (daerah 

moncongloe), melakukan kerjasama (maklon) pada beberapa merek 

produk air, melakukan kerjasama bisnis berbasif wakaf selain air wahdah 

water, serta melakukan distribusi penyaluran hasil wakaf secara masif 

pada semua program-program kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

dakwah, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, Pemanfaatan Wakaf 

Produktif pada PT. Berkah Wakaf belum bisa diterapkan sesuai rencana, 

karena masih berfokus pada pelunasan utang perusahaan lama, masih 

sebatas pemberian bantuan produk air wahdah water untuk program-

program sosial secara umum. Keempat, dalam membangun kepercayan 

wakif pada PT. Berkah Wakaf  adalah dengan menerapkan prinsip 

perilaku jujur dan terpercaya (amanah) pada setiap interaksi sosial, selain 

itu perusahaan ini juga menerapkan prinsip Good Corporate Governance 

dengan baik seperti: keterbukaan (transparancy), akuntabilitas, 

pertanggung-jawaban (responsibility), kemandirian (independency) dan 

keadilan (fairness). Selain itu, upaya dalam pengelolaan wakaf produktif 

oleh PT. BWI dengan beberapa faktor berikut; pendidikan dan informasi, 

penyusunan rencana strategis, kerjasama dengan ahli keuangan, 

transparansi dan akuntabilitas, inovasi dalam investasi, serta kolaborasi 

antar lembaga. 
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B. Implikasi Penelitian  

Dari penelitian ini, diharapkan adanya penelitian lanjutan yang berfokus 

pada pengembangan, penyaluran, pemanfaatan, dan pendistribusian wakaf 

produktif pada program-program yang direncanakan oleh PT. Berkah Wakaf 

Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan umat pada bidang sosial, 

pendidikan, dakwah, dan kesehatan sebagai sebuah perusahaan berbasis wakaf, 

untuk menghasilkan pengembangan yang lebih produktif. Penulis berharap ada 

upaya dari PT. BWI dan pemerintah dalam legalitas kenaziran yang akan 

memberikan keuntungan dan manfaat yang besar kedepannya bagi perkembangan 

dan pertumbuhan perusahaan. Dan pihak pemerintah diharapkan juga bisa lebih 

maksimal dalam penerapan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 dengan sosialisasi 

program wakaf produktif dan bantuan dana kepada perusahaan berbasif wakaf dan 

lembaga-lembaga, pemerintah, dan organisasi terkait yang telah menunjukkan 

peran, fungsi dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan 

untuk meningkatan efesiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf produktif. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

“IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA 

PT. BERKAH WAKAF INDONESIA DI KABUPATEN GOWA” 

Peneliti: Rodiah  

NIM: 80100221074 

 

 

I. Identitas Informan 

Nama Informan   :  

Usia    :  

Alamat    :  

Pekerjaan     :  

 

II. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Bagaimana Letak Geografis PT. Berkah Wakaf ? 

2. Bagaimana Sejarah Pendirian PT. Berkah Wakaf sehingga menjadi 

Wakaf Produktif ? 

3. Layanan apa saja yang diberikan oleh PT. Berkah Wakaf ? 

4. Bagaimana Profil PT. Berkah Wakaf ? 

 

III. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Pada PT. Berkah Wakaf 

Indonesia Terhadap Analisis Hukum Islam (Fikih Wakaf dan Peraturan 

Perundang-Undangan Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) 

Pihak 1 (Komisaris, Direktur, Dan Manager HRD PT. Berkah Wakaf)  

1. Bagaimana sistem atau mekanisme pengelolaan wakaf produktif pada PT. 

Berkah Wakaf? (Prosedur Mulai dari Perekrutan Wakif, Penghimpunan 

dan Pengumpulan Dana wakaf, Pendistribusian wakaf produktifnya) 

2. Bagaiman struktur organisasi pengelolaan wakaf produktif ? 

3. Ada berapa jenis pengelolaan wakaf yang di terapkan oleh PT. Berkah 

wakaf? (wakaf atas nama pribadi, keluarga, ataupun berbentuk kolektif) 

4. Bagaimana kebijakan dan sasaran pengelolaan wakaf produktif pada 

PT.Berkah Wakaf? 

5. Bagaimana tahap dalam perekrutan pewakaf investor pada PT. Berkah 

Wakaf? Melalui tatap muka langsung atau online? 

6. Bagaimana skema pengelolaan donasi wakaf hingga bisa diproduktifkan ? 

7. Bagaimana bentuk wakaf produktif yang dijalankan? 
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8. Adakah syarat yang harus dipenuhi oleh pewakaf dalam untuk bisa 

bergabung dalam berwakaf pada PT.Berkah Wakaf ini? 

9. Adakah fasilitas/pendampingan yang diberikan oleh PT.Berkah wakaf 

pada setiap pewakaf yang bergabung ? 

10. Bagaimana usaha dalam membangun kepercayaan pewakaf untuk 

berwakaf pada PT. Berkah wakaf ini? 

11. Berapa jumlah pewakaf yang bergabung dalam pengelolaan wakaf 

produktif ini dan berapa dana wakaf yang di wakafkan pada setiap wakif? 

12. Bagaimana legalitas PT. Berkah wakaf dan apakah terdapat pengawas 

syariah dalam pengelolaannya ?  

13. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada bidang ibadah, dakwah, 

sosial, usaha, pendidikan, dan kesehatan? 

14. Bagaimanan kinerja pada setiap bidang dan manajemen SDM, apakah 

sudah memenuhi standar profesional sebagai pihak nadzir ?  

15. Apakah terdapat langkah strategis yang ditempuh dalam upaya 

mengembangkan aset wakaf atau menjaga harta wakaf agar terus 

mengalami perkembangan dan kemajuan ? 

16. Bentuk wakaf produktif ?  

17. Bagaimana bentuk pendistribusian hasil wakaf untuk pelayanan 

masyarakat, dan Bagaimana pihak PT. Berkah Wakaf dalam menfalitasi 

hal tersebut ? 

18. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan 

aset wakaf ? 

19. Apakah dalam pengelolaan wakaf produktif pada PT. Berkah sudah 

menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf produktif secara syariah 

(managemen, asas-asas kenadziran, asas transparansi dan akuntabilitas) 

dan sdh sesuai dengan asas fikih wakaf dan peraturan perundang-

undangan tentang wakaf? (Misal sudah terpenuhi rukun-rukun wakaf dan 

syarat-syarat wakaf) 

20. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan/tercapai PT.Berkah 

terkait jumlah pewakif dengan jumlah target dana yang diinginkan dalam 

pengelolaan wakaf produktif? ( Peluang wakaf sudah tercapai atau belum 

tercapai)? 
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Pihak 2 (Pewakaf dan Konsumen Brand Air Wahdah Water) 

1. Apa yang melatarbelakangi ibu/bapak ingin berwakaf pada PT. Berkah 

Wakaf ? 

2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang wakaf produktif berbasis syariah  ? 

3. Bagaimana menurut bapak/ibbu dengan asas syariah yang diterapkan oleh 

PT. Berkah wakaf, apakah sudah berdasarkan nialai syariah dalam 

pengelolaan wakaf produktif? 

4. Apa kelebihan dan kekurangan menurut bapak/ibu pada penerapan wakaf 

produktif pada PT. Berkah wakaf. 

5. Apa alasan bapak/ibu memilih air mineral wahdah water dibandingkan 

produk air mineral lainnya?  

6. Bagaimana manfaat yang dirasakan bapak/ibu selama mengkonsumsi air 

mineral wahdah water?
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DATA INFORMAN PENELITIAN 

Informan Penelitian pada Wakif dan Pimpinan BWI 

No. Nama Informan Usia Status Alamat 

1 Indri Hendayanti 40 Tahun Wakif Jln. Markoni Atas No.23 Balikpapan Kaltim 

2 Isna Tirtawati 41 Tahun Wakif Perumahan Griya Maleo Indah A4 

3 Nurlina S.pd 41 Tahun Wakif Perum. Gelora Baddoka Indah 

4 Sitti Ahliah 50 Tahun Wakif Kompleks Al Bashirah C7 

5 Sunarti Patarai 47 Tahun Wakif Graha Surandar 4 Blok B4/7 Gowa 

6 
Suryani F. Djamal, S.Sos, 

M.Pd 
48 Tahun Wakif Puri Taman Sari Blok F7 No.3 

7 Syachria 47 Tahun Wakif Bukit Baruga 

8 Syamsi Asni Maknum 53 Tahun Wakif Pemprov D5/5 Manggala 

9 

Dr. Ir. Syarifuddin Mabe 

Parenreng, ST.,  MT., IPU., 

CSRS., CRMP. 

45 Tahun 

Komisaris 

Utama PT. 

BWI 

Perumnas Antang Raya Blok 2 No. 116 G 

10 Arman Lantong, S. ST 45 Tahun 

Wakil 

Komisaris PT. 

BWI 

Jln. Perumnas Antang 

11 Ismail Yunus, S. ST 36 Tahun 
Manager HRD 

PT. BWI 
 

 

Informan Penelitian Masyarakat/Konsumen 

No. Narasumber Usia Status Alamat 

1 Afifah 26 Tahun Pengajar Jln. Muhammad Tahir 

2 Amalia 22 Tahun Guru Jln. Paropo 8 

3 Mauidzah Hasanah 23 Tahun Pengajar Jln. A.P Pettarani 2 F No.5 

4 Nur Indah Wahyuni  25 Tahun 
Staf 

Adm.Keuangan 
Jln. Poltek Unhas 

5 Nur. Afni A 25 Tahun Dosen Moncongloe Lappara 

6 Nurjannah Burhan 24 Tahun Pengajar Kompleks Unhas Antang 

7 Nurul Izza Annafisa 23 Tahun Pengajar Jln. Tamangapa Raya 

8 Nusaibah 25 Tahun IRT Tamangapa Modern Land Ii 

9 Opied Dewi Ratnasari 26 Tahun 
Karyawan Wahdah 

Water 
Antang 

10 Reyna Pratiwi Kartika 37 Tahun IRT Perumahan Pesona Prima Griya 

11 Rezki Amaliah 31 Tahun IRT Sudiang 

12 Rosni 33 Tahun IRT Kompleks Antang Raya 

13 Saparuddin S,Si 46 Tahun Direktur Jln Antang 

14 
Savirah Dinnya 

Fatzaratullah 
24 Tahun Pengajar Kompleks Nusa Harapan Btp 

15 Suliyati Kato 50 Tahun Pengajar Perum. Bukit Nirwana Permai 1 

16 Sulpiana 29 Tahun IRT Perum. Berlian Permai, Tamangapa 

17 Ummu Umair 29 Tahun Karyawan  Antang Raya 
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Dokumentasi Penelitian 

 

                     

 

 

                      

 

 

                          

Station PT. BWI Pemasaran 

Produksi Pengemasan 

Pengecekkan Sterilisasi 
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Wawancara Bersama Wakil 

Komisaris II 

Wawancara Bersama 

Manager HRD & Umum 

Wawancara Bersama 

Wakif 

Wawancara Bersama Wakif 

Wawancara Bersama 

Wakif 

Wawancara Bersama 

Wakif 
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Wawancara Bersama 

Konsumen 

Wawancara Bersama 

Konsumen 

Wawancara Bersama 

Konsumen 

Sertifikat Wakif 

Proposal Bantuan Bantuan Sosial 
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