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PEDOMAN TRANSLITERASI 

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 خ

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ز

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es ط
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 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ع

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain„ ع
„ apostrof terbalik 

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q qi ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ه

ً Mim M em 

ُ Nun N en 

ٗ Wau W we 

ٓ Ha H ha 

 Hamzah ء
, 

apostrof 

ٛ Ya Y ye 
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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, maka ditulis dengan tanda 

(„). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اََ

 Kasrah i i اِِ

 ḍammah u u اُِ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ىَ 

وَ   fatḥah dan wau au a dan u ى 

Contoh: 

ْٞفََ  kaifa : مَ

هََ  ْ٘ َٕ : haula 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ََٙ  …اََ| …
fatḥah dan alif 

atau yā‟ 
ā 

a dan garis di 

atas 

ٙ kasrah dan yā‟ I 

i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ى٘

u dan garis di 

atas 

Contoh: 

اخََ ٍَ : mata 

َٚ ٍَ سَ : rama 

ْٞوََْ قِ : qila 

خََُ ْ٘ َُ َٝ : yamutu  

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

ضَحَُاْلأطَْفََهََِ َٗ سَ : raudal al-at fal 

ْْٝحََُاْىفاََضِيحَََُ ذَِ ََ اىَْ : al-madinah al-fadilah 

ة م   al-hikmah :  ا ل حِك 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (َّّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

َا  rabbana :سَتَّْ

َْْٞا  najjainah :ّجََّ

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ه) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  
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Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :اىَْفيَْسَفحََُ

 al-biladu :اىَْثلِادََُ

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop 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: 

a. Hamzah di Awal  

شْخَُ ٍِ  umirtu : اُ

b. Hamzah Tengah 

َ َُ ْٗ شُ ٍُ  ta‟muruna : ذأَْ

c. Hamzah Akhir 

ءٌَ ْٜ :شَ َ: Syai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah 

lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 
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dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

Contoh: 

َ َالََّّ ُِ ْٝ َ Dinullah دِ  billah تِا الََّّ

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََهُمَ  ةَِالَّله م  ح  َر   Hum fi rahmatillah فِي 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
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tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 

 Wa ma Muhammadun illa rasul 

11.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu „alaihi wa salla   

a.s.  = „alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

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 Ali „Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Abdul Malik 

NIM : 80100219105 

Judul : Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Terhadap Praktik 

Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Penanggulangan Pandemic 

Covid-19 di Lazismu Kota Makassar 

  

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 

Tahun 2020 terhadap Praktik Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk 

Penanggulangan Pandemic Covid-19 di Lazismu Kota Makassar dengan sub masalah: 1) 

Bagaimana mekanisme pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah di Lazismu Kota 

Makassar. 2) Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terhadap 

praktik pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan pandemic 

Covid-19 di Lazismu Kota Makassar. 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tiga 

pendekatan yaitu: Pendekatan Teologi Normatif, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan 

Yuridis Empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada 

pengurus Lazismu Kota Makassar. Selanjutnya pengumpulan data dalam penelitian ini 

yaitu dengan melakukan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan pada 

Teknik Pengolahan dan Analisis Data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi 

Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemanfaatan dana zakat di Lazismu 

Kota Makassar dilakukan melalui berbagai program, seperti : Pemberdayaan dhu‟afa, 

Pengembangan Sumberdaya Insani, Pengembangan Da‟wah, Pelayanan Sosial, dan 

berbagai kegiatan lainnya. Sedangkan untuk dana infaq dan sedekah dibagi menjadi tiga, 

yaitu untuk biaya operasional, kegiatan Muhammadiyah, dan fakir miskin. Selain itu di 

Lazismu Kota Makassar juga aktif dalam pengembangan dakwah dan juga pelayanan 

sosial seperti bantuan sembako, siaga bencana, serta bantuan pengobatan kepada 

masyarakat. 2) Implementasi dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di Lazismu Kota 

Makassar yaitu dengan mendistribusikan paket sembako serta dalam bentuk uang tunai 

yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Selain itu juga Lazismu Kota Makassar 

menghadirkan program yaitu one day one mustahik dan melakukan stimulasi ekonomi 

dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dan UMKM terdampak, serta sejak awal 

pandemi telah menyalurkan bantuan berupa alat disinfektan, hand sanitizer, masker, dan 

APD untuk petugas kesehataan. Lazismu Kota Makassar juga menghimpun zakat maal 

tanpa harus menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai nishabnya dan zakat 

fitrah yang ditunaikan sejak awal ramadhan tanpa harus menunggu idul fitri agar dapat 

segera disalurkan kepada orang yang membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid-19.  

Implikasi penelitian ini adalah: 1) Hendaknya Lazismu Kota Makassar dalam 

pengelolaan pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah senantiasa menebar manfaat 

kepada para mustahik yang membutuhkan serta mendayagunakan terhadap sesuatu yang 

sifatnya produktif. 2) Terkait tentang Implementasi Fatwa MUI bahwasanya meskipun 

Fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun kehadiran Fatwa 

MUI diantaranya sebagai bentuk respon dan jawaban atas situasi dan kondisi yang sedang 

terjadi dikalangan masyarakat.  

 

Kata Kunci : Pandemic Covid-19, Fatwa MUI, ZIS, Lazismu Kota Makassar 

 



1 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki tahun 2019, Pandemi Covid-19 sedang melanda dunia. Virus 

ini diberi nama Covid-19 yang merupakan singkatan dari (Corona Virus Disease 

2019) oleh organisasi World Health Organization (WHO) yang diketahui berasal 

dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tahun 2019.
1
 Dalam waktu 

beberapa bulan, penyebaran virus ini telah menyebar hingga ke berbagai negara, 

termasuk diantaranya Indonesia. 

Kondisi pandemic ini sangat cepat menyebar seluruh dunia disebabkan 

oleh sifat dari virus yang sangat cepat menular, serta mobilitas penduduk dunia 

dan global value chains yang memiliki tingkat koneksitas yang cukup sangat 

tinggi.
2
 Melihat dampak dari penyebaran virus hingga korban yang ditimbulkan, 

sehingga WHO sebagai organisasi kesehatan dunia menetapkan Covid-19 sebagai 

wabah pandemic global. 

Seiring berjalannya waktu pula, di Indonesia mulai terdapat beberapa 

kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sehingga berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Kesehatan tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-

nCov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 

Penanggulangannya.
3
 Maka kondisi tersebut mengakibatkan Covid-19  ditetapkan 

                                                           
1
 Yuliana, “Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah TInjauan Literatur”,Wellness and 

Healthy Magazine 02, no.01 (2020), h.187 
2
 Denas Human Nugraha,“Analisis Peran Zakat pada Masa Pandemi Covid-19”, 

Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah 1, no.2 (2021), h.89  
3
 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01/Menkes/104/2020 
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sebagai penyakit yang berpotensi wabah di Indonesia dan dianggap perlu 

dilakukan langkah-langkah penanggulangannya. 

Virus ini menjadi momok yang menakutkan, sebab Pandemic Covid-19 ini 

tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan dan ekonomi tetapi juga berbagai 

sektor lainnya. Adanya pandemic Covid-19 ini memberikan dampak pada 

terputusnya tali perekonomian, sehingga memberikan dampak tidak dapat 

terpenuhinya kebutuhan masyarakat terdampak. Begitu pula pada masa pandemic 

ini, terjadinya kelangkaan masker, APD hingga melambungnya harga dari masker 

dan APD tersebut sehingga menyebabkan masyarakat menengah kebawah sangat 

merasakan dampak dari Pandemi Covid-19 ini. 

Dampak yang cukup mengerikan bukan hanya kematian atas virus itu 

sendiri, melainkan juga kematian atas kemiskinan dan kelaparan akibat banyak 

tidak mendapatkan pendapatan lagi.
4
 Karena wabah Covid-19 ini, pemerintah 

memerintahkan kepada masyarakat agar berdiam diri dan karantina mandiri 

dirumah atau kediamannya masing-masing. 

Sebab pandemic Covid-19 ini juga menjadikan masyarakat resah hingga 

ketakutan dan tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sebagaimana 

sebelumnya. Bahkan dibeberapa negara di dunia hingga melakukan lockdown 

demi mengurangi atau memperlambat penyebaran dari virus Covid-19 ini. 

Sedangkan di Indonesia sendiri,pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB).  

                                                           
4
Fajrian, “Kematian akibat Kelaparan lebih tinggi dari Infeksi Corona”, CNN Indonesia, 

12 Juli 2020. https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200712183329-255-523784/kematian-

akibat-kelaparan-lebih-tinggi-dari-infeksi-corona/ (diakses 1 Oktober 2021) 

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200712183329-255-523784/kematian-akibat-kelaparan-lebih-tinggi-dari-infeksi-corona/
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200712183329-255-523784/kematian-akibat-kelaparan-lebih-tinggi-dari-infeksi-corona/


3 
 

 
 

Dengan adanya kebijakan PSBB ini membuat masyarakat tidak dapat 

dengan leluasa menjalankan aktivitasnya. Dengan Kebijakan PSBB ini aktivitas 

terbatasi, seperti pekerja kantor hanya diperbolehkan Work From Home, aktivitas 

belajar di sekolah dan kampus yang dilakukan secara online, ibadah di mesjid atau 

tempat ibadah lainnya ditiadakan sementara dan dilaksanakan dirumah atau 

kediaman masing-masing. 

Kebijakan pemerintah tersebut memberikan dampak yang dapat 

membatasi gerak atau mobilitas masyarakat. Begitu pula terhadap sektor 

perekonomian, banyak pekerja yang dirumahkan hingga berdampak pada 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga terhadap kondisi darurat ini 

diperlukan kerjasama dari seluruh elemen, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, 

dan organisasi sosial.  

Begitu pula di Kota Makassar, sejak pandemic Covid-19 telah 

mengakibatkan kerugian berbagai sector. Bukan hanya dampak kesehatan, namun 

juga berdampak pada sector ekonomi masyarakat. Sebagaimana berdasarkan 

statistic di kantor Disnaker bahwa banyak perusahaan yang harus menempuh 

kebijakan yang tidak menguntungkan bagi ribuan pekerja. Bahkan terjadi putusan 

hubungan kerja (PHK) dan juga dirumahkan sebagai solusi bagi perusahaan.
5
 

Melihat kondisi darurat akibat pandemic covid-19 ini mendorong Menteri 

Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Pembayaran dan Pendistribusian Zakat serta Optimalisasi Wakaf sebagai jaring 
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Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19.
6
 Hal tersebut dapat 

terlaksana dengan baik pula jika didukung dan terjalinnya kerjasama yang solid 

antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, 

shadaqah, dan wakaf di dalam memanfaatkan dan memberikan kontribusi untuk 

penanganan pandemic Covid-19. 

Begitu pula untuk mendukung surat edaran dari Menteri Agama maka 

kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MUI 

Nomor 23 Tahun 2020. Sebagaimana berdasarkan tugasnya, MUI berperan 

membantu pemerintah di dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan 

kemaslahatan umat islam seperti: mengeluarkan fatwa kehalalan makanan, serta 

hal-hal yang berkaitan pada hubungan seorang muslim dengan lingkungannya. 

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen masyarakat 

yang mewadahi para ulama dan cendekiawan muslim dalam membimbing, 

membina, dan mengayomi kaum muslim di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia 

sebagai suatu wadah penghidmatan ulama kepada umat muslim mempunyai 

beberapa fungsi dan tugas diantaranya yaitu memberikan fatwa keagamaan.
7
 

Sebagaimana sejak didirakannya Majelis Ulama Indonesia yaitu pada 

tanggal 26 Juli 1975, pada pasal 4 Anggaran Dasar Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) disebutkan bahwa salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah 

memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan kemasyarakatan kepada 

pemerintah dan umat islam secara umum. 

                                                           
6
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Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan selain memenuhi 

permintaan perseorangan maupun lembaga, juga dikeluarkan sebagai nasihat atau 

rekomendasi dalam merespon berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Termasuk diantaranya dalam hal ini dengan kehadiran 

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ditengah menghadapi pandemic virus 

pandemic Covid-19. 

Namun Fatwa MUI ini merupakan instrumen hukum Majelis Ulama 

Indonesia yang sifatnya tidak mengikat, berbeda dengan peraturan perundang-

undangan yang merupakan peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara 

atau pejabat negara yang berwenang dan sifatnya mengikat secara umum kepada 

warga negara.
8
 

Sebagaimana misalnya penelitian yang dilakukan di Baznas Sumatera 

Utara, Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tidak terlaksana secara maksimal. Hal 

tersebut disebabkan beberapa alasan, yaitu: 1) Terdapat beberapa program yang 

telah ditetapkan berdasarkan program kegiatan harian, bulanan, dan tahunan. 2) 

Tidak adanya pemberitahuan oleh MUI melibatkan pihak Baznas Sumatera Utara 

terkait Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut.
9
 

Fatwa MUI bukanlah suatu hukum negara yang memiliki kedaulatan untuk 

dipaksakan bagi seluruh rakyat, sebab fatwa MUI juga tidak memiliki sanksi dan 

tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Tetapi fatwa MUI ini mengikat dan 
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ditaati oleh komunitas umat islam yang merasa memiliki ikatan terhadap Majelis 

Ulama Indonesia itu sendiri. 

Ditetapkannya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut sebagai bentuk 

respon dan solusi terhadap kondisi pandemic yang sedang dihadapi umat dan 

bangsa, guna pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan 

Covid-19 dan dampaknya.
10

  Sehingga pemanfaatannya dapat diberikan kepada 

masyarakat yang terdampak Covid-19 dan membutuhkan. 

Sebelum adanya pandemic Covid-19, pada Surah At-Taubah ayat 60 

menjelaskan bahwa penerima zakat bersifat khusus hanya untuk 8 golongan. 

Namun seiring perubahan zaman, hadir perkembangan penafsiran atas 8 golongan 

penerima zakat tersebut, karena zakat tidak hanya dipandang dari dimensi ritual 

ta‟abbudi melainkan juga perlu dikaji dari perspektif filosofis pensyariatannya 

agar sisi kemanusian dari ajaran islam tidak hanya menjadi doktrin semata tetapi 

juga dapat terwujud dalam kehidupan nyata.
11

  

Sehingga seiring perkembangan penafsiran dan perubahan zaman yang 

terjadi, diantara para ulama menyadari bahwa islam merupakan agama 

kemanusiaan yang berkesesuaian dengan waktu, yaitu artinya aturan dan hukum 

islam diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Maka dari itu kondisi pandemic 
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saat ini, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pendanaan dalam 

menangani situasi pandemic Covid-19 ini.
12

 

Sebagaimana pada Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut disebutkan 

bahwa dana zakat dapat didistribusikan dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, 

modal kerja, layanan bagi kemaslahatan umum, serta sesuai dengan kebutuhan 

mustahik. Sehingga dengan kehadiran fatwa tersebut sebagai instrumen bahwa 

pendistribusian dana zakat memprioritaskan untuk kemaslahatan bagi mustahik 

yang terdampak akibat virus Covid-19. 

Penanggulangan akibat pandemic virus Covid-19 merupakan segala ikhtiar 

yang dilakukan dalam mencegah penyebaran Covid-19, merawat dan menangani 

korban virus Covid-19, membantu dan memperkecil angka kemiskinan, 

membatasi penyebaran dan penularan penyakit akibat virus Covid-19 agar tidak 

menyebar atau meluas ke orang lain atau daerah lain, serta membantu kesulitan 

bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. 

Oleh karena itu, mengatasi kondisi pandemic Covid-19 ini mengharuskan 

adanya kerjasama antara pemerintah, swasta, serta seluruh elemen lapisan 

masyarakat. Termasuk dalam hal ini lembaga-lembaga sosial, seperti lembaga 

yang bergerak dalam bidang pengelolaan ZIS. Adapun Lembaga zakat tersebut, 

seperti Baznas, Lazismu, Lazisnu, dan lembaga zakat lainnya hadir mengambil 

peran dan turut berkontribusi langsung dalam penanganan pandemic Covid-19.  

Sebab lembaga zakat merupakan salah satu lembaga filantropi islam yang 

juga memiliki peran cukup penting pada situasi pandemic saat ini. Jika zakat 
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JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no.01, h.2 



8 
 

 
 

dikelola dengan tujuan menyejahterahkan masyarakat terutama dalam 

mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, sehingga dana tersebut perlu 

dikelola secara professional dan bertanggung jawab agar kontribusinya dapat 

memberikan kebermanfaatan.
13

 

Sebagaimana berdasarkan undang-undang, lembaga Amil Zakat yang 

disebut LAZ merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat yangmana memiliki 

tugas membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
14

 

Salah satu lembaga yang berkhidmat untuk melakukan penghimpunan zakat, 

infaq, dan sedekah yang diperuntukkan untuk melakukan bantuan terhadap 

masyarakat-masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 yaitu Lembaga Amil 

Zakat, Infaq, Sedekah Muhammadiyah (Lazismu). 

Lazismu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang 

selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai 

Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah 

No.14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.333 

Tahun 2015. Kemudian Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional 

dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 

Tahun 2016.
15
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Keterlibatan Lazismu dalam penanggulangan pandemic Covid-19 

berlangsung dalam berbagai kegiatan, seperti sinergi penggalangan dana, 

kampanye sosial, dan penyaluran nilai manfaat dana kepada yang berhak 

menerimanya. Sebagaimana diantaranya lazismu memberi bantuan untuk 

penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 5,5 Milyar yang diserahkan kepada Majelis 

Pembina Kesehatan Umum (MPKU) PP Muhammadiyah yang selanjutnya 

diserahkan kepada MCCC di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.
16

 

Sedangkan di Lazismu Kota Makassar sendiri diantaranya menyerahkan 

bantuan paket sembako untuk masyarakat menengah ke bawah. Paket sembako 

tersebut berupa 100 paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat kurang 

mampu. Disamping penyerahan bantuan tersebut, Lazismu juga turut melakukan 

penyemprotan disinfektan dibeberapa pemukiman warga dan mesjid-mesjid serta 

memberikan edukasi  kepada masyarakat Kota Makassar.
17

 

Maka pada masa pandemic Covid-19 ini, lembaga zakat seperti lembaga 

lazismu Kota Makassar harus mengambil peran serta ikut berkontribusi langsung 

di dalam penanggulangan pandemic Covid-19 sebagaimana pada bunyi poin 

rekomendasi Fatwa MUI tersebut. Sehinggan hadirnya Fatwa MUI Nomor 23 

Tahun 2020 sebagai respon akan kondisi pandemi Covid-19 dan dapat menjadi 

pegangan bagi BAZ atau LAZ yang ada.  

                                                           
16

 Fera Rahmatun Nazilah,“Lazismu Salurkan Bantuan 5,5 Milyar untuk Penanganan 
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17
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Berangkat dari hal inilah, penulis menganggap perlu untuk melakukan 

kajian lebih lanjut dalam penelitian tesis yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI 

Nomor 23 Tahun 2020 Terhadap Praktik Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan 

Sedekah untuk penanggulangan Pandemi Covid-19 di Lazismu Kota Makassar” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 

2020 terhadap pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah untuk penanggulangan 

pandemic Covid-19 di Lazismu Kota Makassar.  

2. Deskripsi Fokus 

a. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah 

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang memiliki arti guna atau 

faedah, sehingga pemanfaatan merupakan proses dan perbuatan memanfaatkan 

sesuatu.
18

 Hal inilah yang menjadi alasan penulis dalam penelitiannya 

memfokuskan pada pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah sebagai suatu 

aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan penyalurannya untuk dapat 

memberi manfaat bagi yang membutuhkan. 

b. Pandemi Covid-19 

Pandemi merupakan epidemic yang menyebar luas ke seluruh dunia atau 

ke berbagai daerah, hingga melintas batas-batas internasional yang pada 

umumnya mempengaruhi banyak orang.
19

 Penulis dalam hal ini berfokus pada 

                                                           
18

 M.Sjamsidi, dkk, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku, (Malang: UB Press, 

2013),h.12   
19

 Triwibowo Yuwono & Tim Dosen Faperta UGM, Pembangunan Pertanian 

Kemandirian Pangan dalam Masa Bencana dan Pandemi, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020),h.8 
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sebagaimana virus corona ini yang memberikan dampak pada masyarakat sekitar 

yang terdampak dari Pandemic virus Covid-19. 

c. Lazismu Kota Makassar 

Lazismu merupakan suatu lembaga zakat yang berkhidmat dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program pendayagunaannya yang 

produktif dengan menghimpun dari dana zakat, infaq, sedekah, waqaf serta dana 

kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, dan juga instansi 

lainnya.
20

 Sehingga inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengambil lokasi 

penelitian di lazismu kota Makassar sebagai salah satu lembaga Amil zakat yang 

ikut serta membantu dampak dari penanggulangan Covid-19 bagi masyarakat 

terdampak. 

d. Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 

Dalam rapat pleno Komisi Fatwa pada 22 Sya‟ban 1442 Hijriyah yang 

bertepatan pada tanggal 16 April 2020 ditetapkannya fatwa MUI tentang 

pemanfaatan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan Covid-19 dan 

dampaknya.
21

 Sehingga dalam hal inilah menjadi alasan penulis untuk berfokus 

pada fatwa tersebut, apakah lazismu telah melakukan pemanfaatan atau 

pendayagunaan untuk penanggulangan pandemic serta sesuai berdasarkan 

ketentuan fatwa MUI tersebut. 
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 Lazismu, Latar Belakang: Mengelola Zakat dengan Manajemen Modern”, 

https://lazismu.org.view/latar-belakang (diakses 7 Oktober). 
21

 Nashih Nasrullah, “Fatwa MUI: Dana Zakat Boleh untuk Tangani Covid-

19”,Republika, 26 April 2020, https://www.republika.co.id/berita/q99p43320/fatwa-mui-dana-
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran yang telah dikemukakan 

tersebut dan agar kajian dan penelitian ini lebih fokus, maka peneliti merumuskan 

beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah di 

Lazismu Kota Makassar? 

2. Bagaimana Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terhadap 

praktik pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan 

pandemic Covid-19 di Lazismu Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Setelah peneliti melakukan penulusuran terhadap literatur-literatur yang 

berkaitan dengan penelitian tesis ini, sehingga diperoleh beberapa telaah terhadap 

karya tulis ilmiah ini antara lain: 

Penelitian (Tesis) yang dilakukan oleh Bidah Sariyati (2020) pada 

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga ”Analisis Distribusi 

Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 perspektif 

Maqashid Syari‟ah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Mekanisme distribusi ZIS pada Baznas RI berperan sebagai 

solusi yang dihadapi bagi para mustahik yang sedang berada pada kondisi sulit. 

Distribusi ZIS pada masa pandemic tersebut diwujudkan dalam bermacam-macam 

program yang masuk dalam kategori maqashid syariah yaitu menjaga agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Penelitian (tesis) yang dilakukan oleh Siti Masruroh (2021) di Universitas 

Islam Indonesia “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq Produktif dalam 
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Menghadapi Pandemi Covid-19 (Studi pada Baznas Kota Kediri)”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pada situasi pandemic Covid-19 Baznas Kota 

Kediri tetap menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat dan infaq dengan tetap 

memenuhi protokol kesehatan. Adapun tahapan dalam menyusun strategi untuk 

menghadapi pandemic Covid-19 yaitu: (1) Analisis lingkungan, meliputi: peluang 

dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuannya. (2) Formulasi strategi 

meliputi desain dan pilihan strategi yang dilakukan. (3) Implementasi dari strategi 

yang telah direncanakan. (4) Evaluasi strategi yang dilakukan di dalam 

mendayagunakan dana zakat dan infaq yang pada pelaksanannya sesuai dengan 

tepat sasaran dan tepat guna sehingga pendistribusiannya dilakukan secara adil 

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Penelitian (tesis) yang dilakukan oleh Wildan Azizi (2021) di Pascasarjana  

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung “Implementasi Fatwa 

MUI No.23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah 

untuk Penanggulangan Covid-19 dan Dampaknya di Badan Amil Zakat Nasional 

Provinsi Jawa Barat”. Hasil penelitiannya menunjukkan; (1) Pengelolaan zakat, 

infak, dan shadaqah di Baznas Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsi 

Baznas yaitu fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. (2) 

Penghimpunan zakat, infak, dan shadaqah pada masa pandemic Covid-19 di 

optimalkan dengan adanya kebolehan menunaikan zakat lebih cepat tanpa harus 

menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai haul dan kebolehan 

menunaikan dan menyalurkan zakat fitrah sejak awal ramadhan. (3) Baznas 

Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan Fatwa MUI No.23 Tahun 2020 
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dengan mendistribusikan zakat, infak, dan shadaqah pada masa pandemic covid-

19 dalam bantuan berupa alat pelindung diri, vitamin, penyemprotan disinfektan, 

pembagian masker, hand sanitizer, bantuan tunai, dan paket sembako.   

Penelitian yang dilakukan oleh Sutiarni (2021) di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang 

Pemanfaatan Harta Zakat untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 (Studi Kasus 

di Baznas Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat pada Baznas Kota Bandar Lampung 

pada masa pandemic Covid-19 implementasinya sudah sesuai berdasarkan Fatwa 

MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat untuk 

penanggulangan wabah Covid-19, yaitu dengan cara menyarankan kepada 

muzakki untuk menunaikan zakat fitrah maupun zakat maal untuk dilaksanakan 

lebih awal agar dapat disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemic. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Syifa (2021) di IAIN Purwokerto 

“Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) 

pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Baznas Purbalingga)”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Strategi Penghimpunan ZIS oleh Baznas 

Purbalingga yaitu melalui pendekatan kepada pemerintah, membentuk UPZ, 

sosialisasi dan edukasi, media promosi dan pelayanan prima. (2) Strategi 

penghimpunan ZIS pada masa pandemic yaitu dengan penghimpunan secara 

digital. (3) Strategi Penyaluran ZIS yang dilakukan sesuai dengan Surah At-

Taubah ayat 60 dan UU No.23 Tahun 2011. (4) Strategi penyaluran ZIS pada 

masa pandemic covid-19 yaitu dengan mengikuti protocol penanganan Covid-19, 
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pendekatan puch approach, berkordinasi dengan BPBD Purbalingga dan 

koordinasi pihak desa yang sudah ada dan gugus tugas Covid-19.    

Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi Farid (2021) di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta “Praktik Pengelolaan Pemanfaatan Harta Zakat Infaq 

dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di Lazismu UMS dalam 

Perspektif Fatwa MUI  Nomor 23 Tahun 2020”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Lazismu UMS telah melaksanakan pengelolaan dan 

pemanfaatan harta, infaq, dan shadaqah dimasa pandemic Covid-19 ini dan telah 

sesuai berdasarkan ketentuan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fikri Sabiq dan Choirul Amirudin 

(2021) Jurnal Bimas Islam yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Sesuai Fatwa 

MUI No.23 Tahun 2020 di LAZ selama Pandemi Covid-19”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh beberapa 

lembaga zakat, infaq, dan shadaqah di masa pandemic Covid-19 sesuai Fatwa 

MUI Nomor 23 Tahun 2020. Sehingga hasil dari penelitian ini menunjukkan 

lembaga pengelola ZIS setuju terhadap fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. Fatwa 

ini relevan untuk dilaksanakan di lembaga pengelola zakat disebabkan karena 

peningkatan kemiskinan setelah adanya pandemic Covid-19. Pendistribusian ZIS 

untuk kemaslahatan umum dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana penerima 

dari manfaat zakat. Begitu pula Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau 

layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti 

dalam bentuk penyediaan alat pelindung diri (APD), disinfektan, dan pengobatan 
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serta kebutuhan relawan yang bertugas didalam melakukan aktifitas kemanusiaan 

untuk penanggulangan wabah masuk dalam program yang dilaksanakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irfandi dan Nurul Maisyal (2020) Jurnal 

Al-Muamalat; Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah yang berjudul “Pendayagunaan 

Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum 

Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pentasarufan zakat untuk 

penanggulangan pandemic Covid-19. Sehingga penelitian ini melalui pendekatan 

filsafat hukum islam, menghasilkan konklusi bahwa zakat boleh diberikan kepada 

para pihak yang terdampak Covid-19, baik bagi tim medis, pasien corona maupun 

warga yang salah satu keluarganya terkonfirmasi positif corona, termasuk orang 

yang terkena PHK akibat phsycal atau social distancing yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk meminimalisir penularan Covid-19, dan lain sebagainya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nada Shofiyah Nabila, dkk (2021) Jurnal 

Ekonomi Islam yang berjudul “Peran Baznas sebagai Filantropi Islam dalam 

Menopang Ekonomi Masyarakat ditengah Pandemi Covid-19”. Hasil penelitian 

ini menyatakan bahwa Baznas berperan menjadi media dan sarana dalam 

pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 melalui program 

darurat sosial ekonomi yang pendistribusiannya tepat sasaran. Baznas telah 

memfokuskan penyaluran dana ke dalam dua program, yaitu program darurat 

kesehatan dan program darurat sosial ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Rizal & Haniatul Mukaromah (2021) 

Jurnal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam yang berjudul 

“Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19”. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa ZISWAF mampu menjadi solusi bagi 

masyarakat atas masalah kemiskinan, upaya tersebut yaitu dengan mengelola dana 

ZISWAF dengan baik serta pengelolaan yang produktif. Dana ZISWAF jika 

dikelola dengan baik dan bersifat produktif harapannya agar dana tersebut tidak 

akan habis dan mampu berkembang sehingga pemanfaatannya akan semakin besar 

dan luas. Dari dana ZISWAF yang bersifat konsumtif akan meningkatkan 

permintaan dan daya beli masyarakat sehingga masyarakat semakin sejahtera. 

Sedangkan dari dana yang bersifat produktif akan meningkatkan kegiatan dan 

produktifitas sehingga hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat serta mengurangi kemiskinan. Maka hal tersebut membuktikan bahwa 

filantropi islam mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan. 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui mekanisme praktik pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah 

di Lazismu Kota Makassar  

b. Mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terhadap 

praktik pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan 

pandemic Covid-19 di Lazismu Kota Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan terutama dalam memahami bagaimana penerapan Fatwa MUI 

Nomor 23 Tahun 2020 tentang alokasi dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk 

penanggulangan pandemic Covid-19, serta dapat dijadikan bahan referensi 
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bagi mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, adapun 

manfaat lain yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

baru bagi masyarakat, serta memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi 

mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai penerapan Fatwa MUI 

Nomor 23 Tahun 2020 di Lembaga Amil Zakat. 

b. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar dan arah pemikiran bagi pengkajian dan pengembangan ilmu dalam 

masyarakat, serta diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat 

dalam memahami kedudukan dan penerapan dari Fatwa MUI Nomor 23 

Tahun 2020. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pandemic Covid-19 

1. Pengertian Pandemic Covid-19 

 Pandemi adalah istilah umum untuk menyebut suatu kejadian pada daerah 

yang luas dan pada banyak orang, serta untuk menyebut penyakit yang menyebar 

tersebut. Sehingga pandemic merupakan epidemic yang menyebar luas ke seluruh 

dunia atau ke berbagai daerah, hingga melintas batas-batas internasional yang 

pada umumnya mempengaruhi banyak orang.
22

 Maka wabah Covid-19 ini 

termasuk pandemic nasional, bahkan global. 

 Wabah ini bermula dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 

Desember 2019. Ketika itu sejumlah orang mendatangi rumah sakit pusat kota 

tersebut dengan keluhan penyakit belum pernah dikenal sebelumnya. Kemudian 

dari hasil investigasi dilaporkan bahwa penyakit itu berasal dari virus yang diberi 

nama Severe Acute Respitory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) oleh 

Komite Internasional untuk Taksonomi Virus (ICTV) dan diberi nama 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) oleh WHO.
23

 

 Virus ini menyebar sangat cepat, hampir seluruh kota di dunia merasakan 

betapa kejamnya virus Covid-19 ini. Virus ini dapat menular dari manusia ke 

manusia melalui kontak erat serta droplet (yaitu percikan cairan saat bersin dan 

batuk). Karena itu virus ini dapat menyerang siapa saja karena media 

penularannya yang jelas.  

                                                           
22

 Triwibowo Yuwono & Tim Dosen Faperta UGM, Pembangunan Pertanian 

Kemandirian Pangan dalam Masa Bencana dan Pandemi, (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020),h.8 
23

 Falahudin,”Respon Muhammadiyah Menghadapi Covid-19”,Maarif Institue: the 

Culture and Humanity 15, No.1 (2015),h.158 
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 Virus ini sangat rentan menginveksi orang-orang dengan imun rendah, 

begitupun dengan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, 

hipertensi, asma, serta jantung. Virus ini dapat menimbulkan gejala gangguan 

pernapasan akut seperti sesak nafas, batuk dan demam tinggi. Selain itu, dampak 

virus ini dapat disertai dengan gejala lemas, nyeri otot, diare, dan sebagainya. 

 Status pandemic global terhadap virus Covid-19 ini pun ditetapkan WHO 

karena merujuk kepada 3 hal, yaitu: Pertama, virus ini tidak mudah terdeteksi, 

sehingga penyebarannya sangat sulit dikontrol. Kedua, proses penyebaran virus 

ini begitu cepat dan mudah. Ketiga, sikap dan kebiasaan masyarakat yang 

menganggap remeh terhadap potensi penyebaran serta resiko yang diakibatkan 

dari infeksi virus ini.
24

 

2. Pandemic Virus Covid-19 di Indonesia 

 Pada awal maret tahun 2020 Indonesia mulai terpapar wabah Covid-19 yang 

berasal dari kota Wuhan dan ditetapkan sebagai pandemic oleh WHO sebagai 

organisasi kesehatan dunia. Pada saat itu Presiden mengumumkan bahwa virus 

Covid-19 Wuhan menjangkiti dua Warga Indonesia tepatnya yaitu di Kota Depok, 

Jawa Barat.  

 Virus Covid-19 ini merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh 

virus dari golongan coronavirus yaitu SARS-coV-2 yang sering disebut dengan 

virus corona. Virus Covid-19 ini menular antar manusia dengan sangat cepat 

bahkan menyebar hingga ke berbagai negara hanya dalam waktu beberapa bulan 

atau dapat dikaterikan dalam waktu yang singkat. 

                                                           
24

Laura Elvina, “WHO Tetapkan Wabah Virus Corona sebagai Pandemi Global”, 

Kompas TV, 12 Maret 2020. https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-

corona-sebagai-pandemi-global (diakses 19 Oktober 2021) 

https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global
https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global
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 Adanya virus Covid-19 ini mengharuskan setiap negara untuk menghadapi 

dan menangani dampak dari pandemi tersebut pada berbagai sektor, seperti 

kesehatan, ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, hingga urusan keagamaan dengan 

baik.
25

 Beberapa negara bahkan mengatasinya dengan melakukan lockdown¸ 

sedangkan di Indonesia dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) demi mengurangi penularan virus ini. 

 Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan resmi yang menetapkan 

bahwa virus Covid-19 ini merupakan bencana skala nasional dan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan keputusan terkait penanganan 

status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus Covid-19. Sehingga 

pernyataan pandemic global menjadi suatu isyarat bahwa dalam menghadapi 

pandemic ini segala fokus kebijakan suatu negara harus memprioritaskan 

kebijakan penanganan kesehatan. 

 Kemudian, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP 21 Tahun 2020 terkait 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi percepatan penanganan wabah 

Covid-19 ini. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim tentunya 

kebijakan PSBB ini tidak mudah dilakukan dari sisi keagamaan, sebab kebijakan 

ini mensyaratkan terjadinya banyak perubahan dalam pelaksanaan aktifitas 

keagaman sehari-hari. 

3. Dampak Pandemi Covid-19 

 Terjadinya penyebaran virus Covid-19 ini memberikan dampak yang sangat 

signifikan. Dampak pandemic Covid-19 pada sektor kesehatan, yaitu tingginya 

                                                           
25

 Pratiwi dan Muhammad Rikza M, Keterkaitan Fatwa MUI Mengenai Ibadah di Masa 

Pandemi, (Salatiga: Pustaka Taman Ilmu,2021),h.9-11  
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jumlah kasus positif dan kematian. Sehingga hal itu membuat sumber daya yang 

dimiliki pemerintah, baik di pusat maupun daerah dikonsentrasikan untuk 

penanganan Covid-19. Sebagai akibatnya, pelayanan kesehatan selain Covid-19 

terhambat bahkan terjadi penurunan pengguna layanan kesehatan dipengaruhi 

oleh sikap rasa khawatir. 

 Selain memberikan dampak di sektor kesehatan, dampak dari virus Covid-

19 di Indonesia ini tidak hanya merenggut nyawa manusia namun juga 

berpengaruh pada keadaan ekonomi dan sosial negara. Pandemic Covid-19 ini 

memberikan dampak pada penurunan kualitas hidup manusia dalam berbagai 

aspek, seperti terhadap kehidupan ekonomi, sosial, bahkan alam.
 26

  

 Pada sektor ekonomi merupakan salah satu ataupun sektor yang sangat 

terdampak, seperti: aktivitas kerja yang dibatasi, tutupnya toko atau warung yang 

menjadi usaha setempat, banyak diantara pegawai yang mendapat sanksi PHK, 

pengeluaran dan pendapatan yang kadang berbanding terbalik, hingga sulitnya 

mencari pekerjaan. Begitu pula secara global, dapat dilihat dari kegiatan kegiatan 

ekspor dan impor yang otomatis terhenti. 

 Kemudian adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang diterapkan 

menyebabkan kondisi sosial tidak lagi sama.
27

 Sekolah-sekolah diliburkan atau 

dilaksanakan via (daring) online, beberapa kantor libur dan mewajibkan 

pegawainya untuk kerja dari rumah (work from home), dan kegiatan-kegiatan 

                                                           
26

 Eista Swaesti, Covid-19: Buku Pedoman Penegahan dan Penanganan Corona Virus, 

(Yogyakarta: Javalitera,2021),h.48-57 
27

 Karina Eka Putri,”Dampak Penyebaran Virud Covid-19 terhadap Kehidupan 

Sosial”,Sukabumiupdate.com, 18 April.2020 https://sukabumiupdate.com/posts/68110/dampak-

penyebaran-virus-covid19-terhadap-kehidupan-sosial (diakses 20 Oktober 2021) 

 

https://sukabumiupdate.com/posts/68110/dampak-penyebaran-virus-covid19-terhadap-kehidupan-sosial
https://sukabumiupdate.com/posts/68110/dampak-penyebaran-virus-covid19-terhadap-kehidupan-sosial


23 
 

 
 

yang melibatkan orang banyak ditunda. Pandemic Covid-19 ini mengakibatkan 

terbatasnya kehidupan sosial dengan lingkungan bahkan kepada keluarga. 

 Sehingga dampak atau akibat yang ditimbulkan akibat pandemic Covid-19 

ini mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu 

kesehatan masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, mobilisasi ekonomi 

masyarakat, dan juga kegiatan belajar mengajar disuatu Negara atau wilayah yang 

masyarakatnya terinveksi virus Covid-19. 

4. Penanggulangan Pandemi Covid-19 

 Melihat dampak yang diakibatkan begitu serius, sehingga berbagai upaya 

dilakukan dalam rangka mengatasi virus Covid-19 ini. Pemerintah dengan 

berbagai kebijakan berupaya keras untuk menghalau dan menanggulangi virus ini. 

Pemerintah memandang diperlukan strategi penanggulangan sesuai dengan 

transmisi yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun provinsi yangmana dengan 

tujuan:
28

 

a. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan. 

b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap pasien, terutama 

pasien kritis. 

c. Meminimalkan dampak dari pandemic Covid-19 terhadap sistem kesehatan, 

pelayanan sosial, kegiatan di sektor ekonomi, dan kegiatan di sektor lainnya. 

 Kemudian Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

                                                           
28

 Kementrian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus 

Disease (Covid-19), (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI,2020)h.25 
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Virus Disease 2019 (Covid-19)
29

 yang menyatakan pandemic Covid-19 sebagai 

kedaruratan kesehatan pada masyarakat yang wajib dilakukan upaya 

penanggulangan. Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan sebagaimana 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. 

 Bentuk penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung 

jawab bersama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai upaya 

perlindungan kepada masyarakat wabah virus corona dan faktor resiko yang 

diakibatkan, sehingga kedaruratan kesehatan masyarakat dari wabah virus corona 

dapat segera teratasi. Adapun salah satu bentuk kebijakan atau tindakan 

kekarantinaan kesehatan yang dilakukan pemerintah berupa Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB).
30

 

 Kebijakan itu sebagai upaya menanggulangi dampak kesehatan dan dampak 

ekonomi, lalu pemerintah berupaya mengkomunikasikan kebajikan tersebut 

kepada masyarakat. Pada kebijakan tersebut setidaknya mengatur dua hal, yaitu: 

Pertama, Protokol Kesehatan dan Penangan Medis; Kedua, Berupa bantuan 

pangan sebagai bentuk meringankan beban masyarakat ditengah berlakunya 

kebijakan PSBB. 

Disamping itu, Menteri Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 8 Tahun 

2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat serta 

Optimalisasi Wakaf sebagai jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat 

                                                           
29

 Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 
30

 Lampiran PMK RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB,h.14 
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Kesehatan Covid-19.
31

 Begitu pula untuk mendukung surat edaran dari Menteri 

Agama maka kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa 

yaitu Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. 

 Maka kehadiran Surat Edaran Menteri Agama dan Fatwa MUI tersebut 

sebagai bentuk respon dan solusi guna percepatan pembayaran dan pemanfaatan 

harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan Covid-19 kepada 

masyarakat yang terdampak virus Covid-19 dan bagi yang membutuhkan. 

B. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 

1. Pengertian Fatwa MUI 

Secara etimologi, fatwa berarti petuah, nasehat, atau jawaban atas 

pertanyaan hukum. Sedangkan secara termilogis, fatwa ialah penjelasan mengenai 

hukum syara‟ mengenai suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok, 

ataupun lembaga yang berupa nasehat, petuah, serta jawaban atas pertanyaan yang 

berhubungan dengan hukum.
32

 

Didalam ilmu Usul Fiqh juga disebutkan bahwa fatwa yaitu pendapat yang 

dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh 

peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.
33

 Sehingga fatwa 

merupakan jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting 

menyangkut dogma atau hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai 

otoritas untuk melakukannya.    

                                                           
31

 Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian 

Zakat serta Optimalisasi Wakaf sebagai jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan 

Covid-19 
32

 Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia, (Cet.I; 

Makassar: Alauddin Press, 2011),h.97-98 
33

 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 2, (Cet.V; Jakarta: Ikhtiar Baruvan 

Houve,2001),h.326 



26 
 

 
 

Sehingga sebagai salah satu dari produk pemikiran hukum islam, fatwa 

menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting karena mufti (pemberi 

fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi Saw didalam menyampaikan hukum-

hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan. Sebab disamping 

menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, seorang mufti juga menggantikan 

beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil dan hukum-

hukum melalui analisis dan ijtihadnya. 

Fatwa mempunyai kedudukan sangat penting dalam hukum islam, karena 

fatwa hadir berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh ahli hukum islam 

(fuqaha) yang hadir dikalangan masyarakat. Maka fatwa dapat dipahami sebagai 

suatu penjelasan terhadap hukum syariat atas persoalan tertentu, dan kaidah 

pengambilan fatwa berdasakan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat. 

Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan MUI merupakan lembaga 

independen masyarakat yang mewadahi para ulama, dan cendekiawan Islam di 

Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim di 

Indonesia. MUI sebagai suatu wadah penghidmatan ulama kepada umat islam di 

Indonesia ini mempunyai beberapa fungsi dan tugas. Diantara salah satu fungsi 

dan tugasnya yaitu memberi fatwa keagamaan di Indonesia.
34

 

Komisi Fatwa MUI di dalam mengeluarkan sebuah surat keputusan 

mengatur bahwa dalam membahas menetapkan hukum suatu masalah harus 

berdasarkan Al-Qur‟an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maksudnya dalam hal ini, 

apabila masalah yang dibahas ditemukan hukumnya maka ditetapkan hukumnya 
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berdasarkan keempatnya. Namun jika tidak dapat ditemukan melalui keempatnya, 

maka dilakukan ijtihad.
35

 

Demi mencapai kemaslahatan dalam berbangsa dan bernegara, ulama 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam meng-istinbathkan hukum islam. 

Ulama yang dikehendaki tentunya mereka yang menguasai keislaman dan 

keilmuan lainnya, sehingga mereka (ulama) akan menguasai dan mampu 

memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat termasuk dalam 

kondisi pandemic Covid-19 ini.  

Sebagaimana menurut definisi Komisi Fatwa MUI bahwa fatwa merupakan 

penjelasan terhadap hukum atau ajaran islam mengenai permasalahan yang 

dihadapi masyarakat serta pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.
36

 

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka Fatwa MUI merupakan 

keputusan atau pendapat yang diberikan MUI terhadap suatu masalah kehidupan 

umat islam di Indonesia. 

2. Dasar Hukum Zakat dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020  

a. Firman Allah Swt 

َطَذََ ٌْ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َأَ ِْ ٍِ َتِٖاَخُزَْ ٌْ ِٖ ٞ ذضَُمِّ َٗ َ ٌْ قحًََذطَُِّٖشُُٕ  
Terjemahnya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka…” (QS.At-Taubah: 103)
37

 

 

ْٖٞاَ َػَيَ َِ يِٞ ٍِ اىْؼَا َٗ َ ِِ سَامِٞ ََ اىْ َٗ ذَقاَخَُىيِْفقُشََاءَِ اَاىظَّ ََ قَابََِإَِّّ فَِٜاىشِّ َٗ َ ٌْ ؤَىَّفحََِقيُُ٘تُُٖ َُ اىْ َٗ
َدَنٌِٞ ٌٌ َُػَيِٞ الََّّ َٗ ََِۗ َالََّّ َِ ٍِ ثِٞوََِۖفشَِٝضَحًَ َاىسَّ ِِ اتْ َٗ َِ فَِٜسَثِٞوَِالََّّ َٗ َ َِ ٞ ٍِ اىْغَاسِ َٗ  

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

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‟allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

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

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.At-Taubah: 60)
38

 

 

 َٙ َ٘ اىرَّقْ َٗ َ ُّ٘اَػَيََٚاىْثشِِّ َٗ ذؼََا َٗ  

Terjemahnya: 

”Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS.Al-

Maidah: 2)
39

 

 

b. Hadis Rasulullah Saw 

 Hadist Nabi Muhammad Saw yang memerintahkan untuk bersegera 

menunaikan sedekah meskipun sedang dalam kondisi pas-pasan dan tidak 

menunda pembayarannya: 

َفقَوَ:َٝاََ ٌْ سَيَّ َٗ َِٔ َُػَيَٞ َللََّّ َطَيَّٚ َّٜ َأتََٜٕشَُٝشَجََسَطَِٜاّلََُّػَُْٔقاَهَ:َجَاءَسَجُوٌَاىََِٚاىَّْثِ ِْ ػَ

ّْدََ أَ َٗ َذظََذَّقََ ُْ َأجَْشًا؟َقاَهَ:"أَ ٌُ ذَقحَِأػَْظَ َاىظَّ ِّٛ ،َأَ وَُسَسُ٘لُُللََّّ ٍُ ذاْ َٗ طَذِٞخٌَشَذِٞخٌَذخَْشََٚاىفقَْشََ

"َ)سٗآَاىثخاسٛ( ُِ َىفِلُاَ َُ قذََْما َٗ َمَزَاَ ُِ َقيُْدََىفِلُاَ ًَ َارَِاَتيَغََدَِاىذُيقُُ٘ ٖوَْدَرَّٚ َْ  اىغََِْٚٗلََُذُ

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw 

sembari bertanya „Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?‟ 

Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, walaupun 

keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan 

janganlah kamu menunda-nunda membayar sedekah sehingga nyawamu sudah 

sampai tenggorokan: kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan 

(yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR.Al-Bukhari)
40

 

 

 Hadist Nabi Muhammad Saw yang membolehkan untuk penyegeraan 

pengeluaran zakat sebelum waktunya: 

َأتََِ ِِ َتْ ِّٜ َػَيِ ِْ َِٔقثَْوَََٜػَ َفَِٜذؼَْجِٞوَِِطَذَقرَِ ٌَ سَيَّ َٗ َِٔ َُػَيَِٞ َالََّّ َطَيَّٚ َّٜ َاىؼَثَّاطَ"سَأهَََاىَّْثِ ُْ طاَىةٌَِأَ

ضََىََُٔفَِٜرَاىلَِ"َ)سٗآَاتٍَِا َفشََخَّ َذذَِوَّ ُْ (جَٔٗأت٘داٗٗدأَ  

Artinya: Dari Ali bahwa Abbas ra bertanya kepada Nabi Saw tentang 

penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. 

(HR.Ibnu Majah dan Abu Daud)
41
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َِطَيَّٚ هَُالََّّ ْ٘ َطَاىةَِِقاَهَ:َقاَهََسَس ِِ َتْ ِّٜ َػَيِ ِْ ََػَ َُّ ِ ذَقحََِفاَ َ:"تاَمِشُٗاَتاِىظَّ ٌَ سَيَّ َٗ َِٔ َُػَيَِٞ الََّّ

رخََطَإَا"َ)سٗآَاىطثشاّٜ(اىثلَاءََلَََُٝ  

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: 

“Bersegeralah membayar zakat, sebab bala bencana tidak akan melangkahinya”. 

(HR.Al-Thabarani)
42

 

 

 Hadist Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan tentang distribusi zakat 

dalam kondisi tertentu: 

َ:"لُذَََ ٌَ سَيَّ َٗ َِٔ ْٞ َُػَيَ َالََّّ َِطَيَّٚ َقاَهَ:قاَهََسَسُ٘هَُالََّّ ِّٛ ْٞذَاىخُذْسِ َأتََِٜسَؼِ ِْ َالََُِّػَ ِّٜ ذَقحََُىغَِِْ َاىظَّ َذِوُّ

سِح:َىؼَِا َْ ْْٖاََىخَِ ٍِ ْٕذََٙ َ ْْٖاََفأَ ٍِ َِٔ ْٞ قَِػَيَ َذظُُذِّ ٍِ ْٞ سْنِ ٍِ ْٗ وٍَػَيََٖٞاََأَ ٍَََِٔ اىِ ََ ىشَِجُوٍَاشْرشََإاََتِ ْٗ َأَ ِّٜ ىغَِِْ

ِ"َ)سٗآَاىثٖٞقٜ( ْٞوَِالََّّ غَاصٍفَِٜسَثِ ْٗ َأَ ًِ غَاسِ ْٗ  أَ

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa‟id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw 

bersabda: Sedekah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali 

dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada 

yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang 

yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya 

tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si 

miskin memberi hadiah si kaya. (HR.Al-Baihaqi)
43

 

 

c. Qaidah Fiqhiyyah 

ظْيذََح ََ طٌَتاِىُ ْ٘ ػَِّٞحٍَُِْ َػَيََٚاىشَّ ًِ ا ٍَ فَُالِإ  ذظََشُّ
Artinya:“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus 

mengikuti kemaslahatan”.
44

 

 

قاَطِذ ََ اى َُ سَاَئوََدُنُ َ٘  ىيِْ
Artinya:“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. 

45
 

 

اجِةٌَ َٗ َ َ٘ َِٔفَُٖ اجِةَُإلَُِّتِ َ٘ َاى ٌُّ الََُٝرَِ ٍَ  
Artinya: “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan 

sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib”.
46

 

 

3. Ketentuan Umum Pada Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan; 
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a. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan sedekah kepada 

penerima, serta penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. 

b. Hawalun al-Haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu 

sebagai syarat wajib zakat. 

c. Penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya merupakan segala ikhtiar 

yang ditujukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, merawat dan 

menangani korban Covid-19, memperkecil angka kematian, membatasi 

penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak melus ke daerah lain, 

serta membantu kesulitan umat islam yang terdampak dari virus Covid-19. 

d. Aset Kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta 

zakat, infak, dan sedekah yang berada di dalam pengelolaan amil yang 

manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.
47

 

4. Ketentuan Hukum Pada Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 

a. Pendistribusian dana zakat kepada mustahiq secara langsung, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) Penerima merupakan salah satu dari golongan (asnaf) zakat, yaitu fakir, 

miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan fi 

sabilillah. 

2) Dana zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan 

pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan 

kebutuhan mustahiq. 
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3) Pemanfaatan dana zakat boleh bersifat produktif, seperti untuk stimulasi 

kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah covid-19. 

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah. 

2) Pemanfaatan dalam bentuk aset pengelolaan atau layanan bagi 

kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq; seperti untuk 

penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, pengobatan, serta kebutuhan 

relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam 

penanggulangan wabah covid-19. 

c. Zakat maal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu 

satu tahun penuh, apabila telah mencapai nishab. 

d. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus 

menunggu malam idul fitri. 

e. Kebutuhan penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat 

dipenuhi melalui dana zakat, dapat diperoleh melalui infaq, sedekah, dan 

sumbangan lainnya.
48

 

5. Rekomendasi Pada Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 

a. Pemerintah Wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk 

penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah 

cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. 
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b. Umat islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil 

zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata. 

c. Badan/lembaga amil zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam 

pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf  khususnya untuk 

kemaslahatan mustahik yang terdampak Covid-19. 

d. Umat islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera 

menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahik yang terdampak Covid-19 

dapat memperoleh haknya.
49

 

C. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah 

1. Zakat 

a. Pengertian Zakat 

  Zakat secara bahasa artinya ialah tumbuh, berkembang, berkah, bertambah 

atau kesuburan serta dapat pula diartikan membersihkan atau mensucikan. 

Sedangkan zakat secara terminologi syara‟ ialah hitungan tertentu dari harta dan 

sejenisnya dimana diwajibkan untuk mengeluarkannya dan diberikan kepada 

golongan tertentu dalam waktu tertentu.
50

  

 Zakat merupakan salah satu dari rukun islam yang ketiga, zakat pula 

menjadi salah satu pondasi bangunan dari agama islam. Sehingga zakat sebagai 

salah satu instrument tumpuan umat islam didalam menanggulangi kemiskinan 

dan dalam menanggulangi problem ekonomi umat di Negara muslim termasuk 

Indonesia. 

                                                           
49

 Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan 

Shadaqah untuk Penanngulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya 
50

 Abu Arkan Kamil Ataya, Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (Bandung: Angkasa, 

2021), h.7-8 



33 
 

 
 

 Zakat terdapat banyak hikmah yang dapat menghubungkan seseorang 

kepada Allah kepada masyarakat sekitar, diantaranya:  

1) Dapat membersihkan diri, harta dari sifat kikir dan serakah sehingga 

menghadirkan sifat murah hati dan kemanusiaan. 

2) Dapat Menolong, membantu, dan membina kaum dhuafa dalam memenuhi 

kebutuhan pokoknya. 

3) Menghindarkan kaum dhuafa dari iri hati, dengki, dan benci kepada orang-

orang yang berkecukupan dan hidup mewah. 

4) Dapat meyatukan, menyamaratakan umat dengan memunculkan rasa tanggung 

jawab dalam membantu saudara-saudara yang membutuhkan. 

5) Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang rukun, harmonis, dan sejahtera 

hingga terciptalah sebuah masyarakat madani yang baldatun tayyibatun wa 

rabbun gafur. 

 Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan dalam istilah fiqh, zakat merupakan 

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang-

orang yang berhak.
51

 Adapun menurut Sayyid Qutb, zakat merupakan ibadah 

dalam bidang harta (ibadah maal) yang mengandung manfaat dan hikmah yang 

besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta 

yang dikeluarkan zakatnya, serta bagi masyarakat keseluruhan.
52

 

 Sehingga apa yang dalam genggaman seseorang atau sekelompok orang, 

pada dasarnya merupakan milik Allah. Sehingga wajar saja jika Allah, sebagai 

pemilik segala sesuatu termasuk harta kekayaan, mewajibkan kepada manusia 
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yang berkelebihan agar menyerahkan atau menyisihkan sebagian dari harta 

kekayaannya pada kadar tertentu kepada saudara-saudara yang membutuhkan. 

 Berdasarkan uraian diatas, zakat merupakan sebutan terhadap suatu hak 

Allah yang dikeluarkan seorang muslim kepada orang-orang tertentu dengan 

syarat-syarat tertentu pula. Dinamakan zakat sebab dilakukannya dengan harapan 

untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, serta disalurkan kepada orang-

orang tertentu yang membutuhkan.  

b. Dasar Hukum Zakat 

 Zakat merupakan salah satu rukun islam, oleh sebab itu hukum dari zakat 

adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Adapun Dasar Hukum atau dalil yang menyebutkan mengenai zakat banyak 

terdapat di dalam Al-Qur‟an serta Hadist, diantaranya:  

مَاجََ آذُ٘اَاىضَّ َٗ لَاجََ ٘اَاىظَّ َُ أقَِٞ َٗ  
Terjemahnya: 

 “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.”(QS.Al-Baqarah: 110)
53

 

  

 Berdasarkan potongan ayat diatas, sangat jelas bahwa zakat merupakan 

ibadah mahdhah yang wajib ditunaikan, bahkan sejajar dengan shalat. Sehingga 

bagi setiap orang muslim di wajibkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu 

rukun islam yang wajib ditunaikan. 

َطَلَاذلَََ َُّ ََۖإِ ٌْ ِٖ ْٞ َػَيَ طَوِّ َٗ َتِٖاََ ٌْ ِٖ ٞ ذضَُمِّ َٗ َ ٌْ َطَذَقحًََذطَُِّٖشُُٕ ٌْ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َأَ ِْ ٍِ خُزَْ

ٌٌَ ٞغٌَػَيِٞ َِ َُسَ الََّّ َٗ ََۗ ٌْ َىَُٖ ٌِ  سَنَ
Terjemahnya:  

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan 

berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa 

bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS.At-Taubah: 103)
54
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 Berdasarkan ayat tersebut, bahwasanya Nabi diperintahkan untuk 

memunguti zakat daripada harta kekayaan orang-orang mukmin baik yang tertentu 

sebagai kewajiban atau yang tidak tertentu sebagai bentuk sukarela.
55

 

c. Jenis-jenis Zakat 

 Pada dasarnya zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Zakat Fitrah 

 Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang 

muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat fitrah tersebut bertujuan sebagai 

bentuk dalam menyucikan jiwa. Zakat fitrah wajib dikeluarkan dan diberikan 

sekali setahun dengan takaran yang telah ditentukan, yaitu 2,5 kg/3,5 liter 

makanan pokok pada suatu daerah. 

2) Zakat Maal 

 Zakat maal atau zakat harta merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi 

setiap orang muslim apabila telah mencapai jumlah tertentu (nishab). Zakat maal 

mesti dikeluarkan sebagai bentuk membersihkan harta atau kekayaan. Zakat maal 

adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang maupun 

perusahaan atau badan hukum yang wajib dikeluarkan kepada mustahik dengan 

ketentuan jangka waktu tertentu dan dalam kadar minimal (nishab) tertentu pula. 

 Zakat maal atau zakat harta harus dikeluarkan, jika harta atau kekayaan 

tersebut sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun diantara macam-macam 

kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu dari hasil investasi emas dan 
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perak, hasil peternakan dan pertanian, perdagangan, tambang, hasil laut, dan 

pendapatan usaha.
56

 

d. Syarat Sahnya Zakat 

1) Syarat orang berzakat (muzakki) 

   Adapun yang menjadi syarat bagi orang yang berzakat yaitu: Islam, 

berakal, baligh, merdeka, dan memiliki hak kuasa tehadap harta yang akan 

dizakati. 

2) Syarat harta sebagai objek zakat 

  Adapun syarat-syarat harta yang mesti dipenuhi oleh para muzakki, 

yaitu:
57

 

a)   Milik penuh. Maksudnya bahwa harta yang dizakati merupakan harta yang 

sepenuhnya berada di dalam kepemilkan muzakki, baik dari sisi kekuasaan 

dalam pemanfaatan maupun dari sisi kekuasaan menikmati hasilnya 

dengan cara yang halal. 

b)   Berkembang. Maksudnya yaitu sifat dari harta kekayaan tersebut 

bertambah sehingga dapat memberikan keuntungan serta pemasukan. 

c)   Melebihi dari kebutuhan pokok. Maksud dari kebutuhan pokok yaitu 

kebutuhan minimal yang diperlukan dan akan menjadi tanggungan atas 

seseorang dan keluarganya dalam keberlangsungan hidupnya, seperti: 

rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan belanja kehidupan keseharian. 

d)   Mencukupi satu nishab. Maksudnya yaitu jumlah harta tersebut telah 

sampai dalam takaran tertentu yang sesuai dengan ketetapan syariat islam.  
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e)   Mencapai satu tahun haul dalam masa kepemilikannya. Adapun jenis zakat 

yang dikenai persyaratan tersebut yaitu harta simpanan, ternak, dan 

perniagaan. Sedangkan buah-buahan, hasil dari pertanian, dan barang 

temuan (rikaz) tidak ada persyaratan satu tahun haul. 

f)   Harta yang dimiliki tersebut bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk 

wasiat atau nazar. 

g)   Sedangkan Harta yang didapatkan dengan cara-cara yang haram, maka 

tidak wajib dikenakan zakat. 

e. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat 

 Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan Mustahiq. Perihal yang 

termasuk dalam golongan mustahiq, dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surah At-Taubah 

ayat 60: 

ذَقاَخَُ اَاىظَّ ََ قَابَِإَِّّ فَِٜاىشِّ َٗ َ ٌْ ؤَىَّفحََِقيُُ٘تُُٖ َُ اىْ َٗ ْٖٞاََ َػَيَ َِ يِٞ ٍِ اىْؼَا َٗ َ ِِ سَامِٞ ََ اىْ َٗ ىيِْفقُشََاءَِ

َدَنٌِٞ ٌٌ َُػَيِٞ الََّّ َٗ ََِۗ َالََّّ َِ ٍِ ثِٞوََِۖفشَِٝضَحًَ َاىسَّ ِِ اتْ َٗ َِ فَِٜسَثِٞوَِالََّّ َٗ َ َِ ٞ ٍِ اىْغَاسِ َٗ  
Terjemahnya: 

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

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‟allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

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

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.At-Taubah: 60)
58

 

 

 Sehingga dalam berbagai literatur terkait kedelapan asnaf tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Fakir dan Miskin 

  Golongan pertama yang berhak menerima zakat ialah yang disebut 

dengan fakir, yaitu orang yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan 

pokok. Sedangkan yang disebut dengan miskin, yaitu apabila pendapatannya 
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tidak mencukupi kebutuhannya. Sehingga golongan ini disebut golongan 

pertama dan kedua yang berhak menerima zakat. 

  Namun apabila bagi fakir dan miskin memiliki potensi usaha maka dana 

zakat dapat diberikan untuk/dalam bentuk: 1) Pinjaman modal usaha, agar 

usaha yang mereka miliki atau rintis dapat berkembang. 2) Membangun 

sarana-sarana pendidikan atau pelatihan, agar mereka terampil dan terentas 

dari kemiskinan.
59

  

2) Amilin 

  Selanjutnya golongan yang berhak menerima zakat ialah yang disebut 

dengan amilin, yaitu orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari 

pemiliknya. Dalam hal ini, amil merupakan orang-orang yang bekerja 

mengurus perlengkapan administrasi perihal urusan zakat; baik dalam urusan 

pengumpulan, perhitungan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan sebagainya. 

  Zakat diperuntukkan bagi amil dialokasikan untuk/dalam bentuk: 1) 

Menutupi biaya administrasi dan sebagai gaji bagi amil yang telah 

mendermakan waktu dan hidupnya untuk kepentingan umat. 2) Melatih amil 

agar lebih profesional dan dalam upaya mengembangkan lembaga-lembaga 

zakat. 

3) Muallaf 

  Muallaf ialah orang-orang yang diharapkan agar hatinya lembut terhadap 

islam atau orang yang baru masuk islam. Zakat diberikan kepada golongan 

muallaf dalam bentuk/kriteria berikut: 1) Membantu kehidupan muallaf 
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dikarenakan kemungkinan mereka mengalami kesulitan ekonomi setelah 

berpindah agama. 2) Menyediakan dana dan sarana untuk membantu orang-

orang yang sebelumnya terjebak pada tindak kejahatan, asusila, dan juga obat-

obat terlarang. 

4) Riqab 

  Riqab ialah budak yang hendak membebaskan dirinya, namun untuk 

membebaskan diri perlu menebusnya dengan sejumlah untuk kepada tuannya. 

Oleh karena itu ia memerlukan bantuan, sehingga berhak menerima zakat. 

Dalam konteks saat ini, zakat bagi golongan riqab ini dapat dialokasikan 

untuk/dalam bentuk: 1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas 

termasuk di daerah-daerah minoritas dan konflik. 2) Membebaskan buruh-

buruh dari majikan zalim, termasuk dalam hal ini membantu biaya advokasi 

bagi para TKI/TKW yang menjadi korban kekerasan.
60

  

5) Gharimin 

  Gharimin ialah golangan orang yang berhutang dan tidak dapat 

melunasinya. Adapun macamnya diantaranya yaitu orang yang menjamin 

hutang orang lain atau orang yang memikul hutang untuk mendamaikan 

sengketa, sehingga harus membayarnya hingga menghabiskan hartanya. 

Termasuk pula orang yang terpaksa berhutang demi kelangsungan hidup atau 

untuk membebaskan dirinya dari maksiat. 

  Adapun disebutkan dalam sebuah literatur bahwa gharim yang berhak 

menerima zakat harus memenuhi persyaratan yaitu: 1) Dia tidak memiliki 
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sesuatu yang dengannya dapat membayar hutangnya, 2) Hutangnya dalam 

rangka Ibadah (amal shaleh), 3) Hutangnya bertempoh, 4) Hutangnya tersebut 

berkaitan dengan hak manusia bukan hak Allah, 5) Si penghutang adalah 

muslim.
61

 

6) Sabilillah 

  Adapun yang termasuk pada golongan Sabilillah ialah orang yang 

menyapaikan kepada keridhaan Allah Swt, baik berupa ilmu maupun amal. 

Diantara ulama memperluas cakupan fii sabilillah yiatu mencakupi semua 

pendekatan diri kepada Allah Swt, bahwa setiap orang yang berusaha taat 

kepada Allah Swt serta menjalankan kebajikan dapat dikategorikan sebagai fii 

sabilillah.
62

 

  Sehingga pada golongan fii sabilillah dapat dialokasikan untuk/dalam 

bentuk: 1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 2) Membantu para guru agama atau umum yang terdapat di daerah-

daerah terpencil dengan penghasilan yang minim. 3) Membantu pemerintah 

dalam mempertahankan negara dari gangguan warga asing. 

7) Ibnu Sabil 

  Selanjutnya yang termasuk pada golongan ibnu sabil ialah orang yang 

sedang melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, namun ia 

kekurangan biaya untuk mencapai tujuan dari perjalanan tersebut. Selain itu, 

seseorang yang meninggalkan negaranya demi memperoleh perlindungan di 
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negeri islam lainnya, maka mereka dapat diberikan zakat sebagai bekal hidup 

di negara orang lain.
63

 

  Sehingga pada golongan ibnu sabil dapat dialokasikan untuk/dalam 

bentuk: 1) Membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu untuk 

membiayai pendidikannya. 2) Menyediakan dana bagi musafir yang sedang 

dalam perjalanan seperti kehabisan bekal, terkena perampokan atau penipuan, 

dan lain sebagainya. 

 Dari kedelapan asnaf tersebut, ada yang mempunyai hak menerima bantuan 

guna memperbaiki sarana umum (seperti lembaga pendidikan dan tempat ibadah), 

bantuan pendidikan, bantuan modal usaha. Kemudian hak menerima santunan 

yaitu golongan fakir miskin, muallaf, dan ibnu sabil. Serta hak menerima imbalan 

yaitu amil. 

2.  Infaq 

a. Pengertian Infaq 

 Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti keluar,
64

 atau dalam arti 

mengeluarkan suatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan infaq secara 

terminologi syara‟ ialah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk 

suatu kepentingan yang diperintahkan dalam islam. Infaq dikeluarkan seorang 

mukmin, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, terlepas disaat lapang 

maupun sempit.
65
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 Sehingga jika pada pelaksanaan zakat memiliki ketentuan nisab, sedangkan 

infaq tidak terdapat nisab. Jika pada pelaksanaan zakat harus diberikan kepada 

mustahiq tertentu, sedangkan infaq boleh diberikan kepada siapa saja, seperti: 

untuk orang tua atau anak yatim. Maka dapat dipahami infaq merupakan segala 

macam bentuk pengeluaran baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun 

yang lain. 

 Setiap orang dapat mengeluarkan infaq, baik yang berpenghasilan tinggi 

atau rendah sekalipun. Dari sini dapat dipahami bahwa infaq merupakan amalan 

suka rela yang dilakukan seseorang dan diberikan kebebasan bagi pemiliknya 

untuk menentukan jenis harta, dan kadar harta yang ingin dikeluarkan. Sehingga 

infaq sifatnya lebih umum daripada zakat. 

 Adapun beberapa hikmah atau manfaat dari menyalurkan infaq, yaitu 

diantaranya: 1) Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah,  2) Sebagai 

sarana pembersihan diri, 3) Sebagai bentuk realisasi kepedulian sosial, 4) 

Menjadikan diri lebih peduli kepada orang lain, dan sebagainya. 

 Sebagaimana infaq merupakan bentuk mengeluarkan harta di jalan Allah. 

Maka kemudian, infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq yang wajib 

diantaranya zakat atau membayar kafarat. Sedangkan infaq yang sunnah 

diantaranya berinfak untuk keperluan anak yatim, dhuafa ataupun fakir miskin, 

serta dapat pula dalam bentuk infak terhadap bencana alam dan lainnya.
66

  

 Maka berdasarkan uraian diatas, segala bentuk pengorbanan harta dan 

semacamnya terhadap kebaikan dapat disebut infaq. Dalam pelaksanaannya infaq 
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tidak ditetapkan bentuk dan waktunya, serta besar atau kecil jumlahnya. Jika 

seseorang berinfaq, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya.  

b. Hukum Infaq 

 Dalam Al-Qur‟an diantara ayat yang menganjurkan untuk berinfaq yaitu 

pada surah Al-Baqarah ayat 261, berbunyi: 

ّْثرَدََْسَثْغََسَْاَتوََِفَِٜ ثوََِدَثَّحٍَأَ ََ َِمَ َفَِٜسَثِٞوَِالََّّ ٌْ اىَُٖ َ٘ ٍْ َأَ َُ ْْفقُِ٘ َُٝ َِ ثوََُاىَّزِٝ ٍَ

ٌٌَ اسِغٌَػَيِٞ َٗ َُ الََّّ َٗ َٝشََاءََُۗ ِْ ََ َُٝضَُاػِفَُىِ الََّّ َٗ ائحََُدَثَّحٍََۗ ٍِ ْْثيُحٍََ َسُ  مُوِّ
Terjemahnya: 

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir 

biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah 

melipatgandakan bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha 

Mengetahui.”(QS.Al-Baqarah: 261)
67

 

 

 Ayat diatas menjelaskan yaitu sekaitan tentang perumpamaan yang 

disebutkan oleh Allah mengenai keutamaan menginfaqkan harta (bagi mereka 

yang punya atau memiliki) di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan 

pahala bagi mereka yang melaksanakannya dengan ikhlas. 

 Sebagaimana dalam hadistnya juga disebutkan: 

ِ ٍَ ِِّوَسَهَّىَِياَِابْ عْتُِأبَاَِأيَُايَةَِقاَلَِقاَلَِرَسُولُِاللهِِصَهَّىِاللهُِعَهيَْ ًِ ادٌِقاَلَِسَ ثَُاَِشَدَّ حَدَّ

ِنكََِوَلاَِتلُاَوُِعَهىَِ سِكَُِّشَزٌّ ًْ ِتُ ٌْ ِتبَْذُلَِانْفضَْمَِخَيْزٌِنكََِوَأَ ٌْ كَفاَفٍِوَابْدَأِْآدَوَِإََِّكَِأَ

فْهىَ.ِرواِِيسهى ِانْيدَِِانسُّ ٍْ ِتعَُولُِوَانْيدَُِانْعهُْياَِخَيْزٌِيِ ٍْ ًَ  بِ

Artinya: ”Syaddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu 

Umamah ra berkata: Rasulullah saw berkata: Wahai anak Adam, sesungguhnya 

jika kamu memberikan kelebihan hartamu, maka itu sangat baik bagimu. Jika 

menahannya, itu sangat jelek bagimu. Kamu tidaklah dicela karena 

kesederhanaanmu. Dahulukan orang yang menjadi tanggunganmu. Sebab tangan 

yang diatas (orang yang memberi) lebih baik dari pada tangan yang dibawah 

(orang yang meminta).” HR.Muslim
68
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c.  Macam-Macam Infaq 

 Hukum dari mengeluarkan infaq adalah sunnah, namun disisi lain juga perlu 

diperhatikan yaitu tergantung dari setiap infak yang dilakukan atau dikeluarkan. 

Adapun macam-macam infaq berdasarkan hukumnya: 

1) Infaq Wajib 

  Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu hal yang wajib, 

seperti dalam pembayaran mas kawin, menafkahi istri serta keluarga, dan 

nazar. 

2) Infaq Sunnah 

  Infaq sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan untuk berbagi 

kebaikan, seperti untuk keperluan anak yatim dan dhuafa, atau untuk 

menolong orang lain yang tertimpa masalah. 

3) Infaq Mubah 

  Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu hal yang mubah, 

seperti dalam menjalankan usaha atau perdagangan. 

4) Infaq Haram 

  Infaq haram yaitu mengeluarkan harta untuk sesuatu hal yang haram atau 

dilarang agama, seperti berinfaq untuk menghalangi syiar agama islam. 

d.  Golongan yang berhak menerima infaq 

 Adapun beberapa orang-orang yang berhak untuk menerima infaq yaitu 

lebih diutamakan dari orang terdekat, seperti menafkahi orangtua, istri serta 

keluarga, membantu kerabat, dan sebagainya. Sebagaimana dalam Surah Al-
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Baqarah ayat 215 menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang berhak 

menerima infak;  

َََ ٱىْ َٗ َ  ٚ ََ
ٱىْٞرََ  َٗ َ َِ ٱلْأقَْشَتِٞ َٗ َ ِِ ْٝ ىذَِ  َ٘ ْٞشٍَفيَيِْ َخَ ِْ ٍِّ آَأَّفقَْرٌَُ ٍَ ََۖقوَُْ َُ ارَاَُْٝفِقُ٘ ٍَ َٝسَْ ـيَُّ٘لَََ ِِ نِٞ سَ 

ٌٌَ ََتۦَِِٔػَيِٞ َٱللََّّ َُّ ِ ْٞشٍَفئَ َخَ ِْ ٍِ اَذَفْؼَيُ٘اَ۟ ٍَ َٗ ََۗ ثِٞوِ َٱىسَّ ِِ ٱتْ َٗ  

Terjemahnya: 

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka 

katakan. Katakanlah, ”Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya 

diperuntukkan bagi kedua orangtua, kerabat, anak yatim, orang miski, dan orang 

yang dalam perjalanan.” Dan Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”
69

 

 

 Berdasarkan ayat diatas,maka ada beberapa orang yang mesti diutamakan 

untuk menerima infak, diantaranya yaitu: 

1) Orangtua, mereka adalah orang yang paling utama yang berhak untuk 

mendapatkan infaq dari anaknya, sebab keduanya menjadi wasilah adanya kita 

didunia ini. 

2) Saudara atau kerabat, selanjutnya sebaiknya diberikan kepada saudara terdekat 

terlebih dahulu, lalu kepada orang lain atau kerabat yang kondisinya sangat 

membutuhkan bantuan. 

3) Anak yatim, sebab mereka sudah tidak memiliki orangtua karena wafat. 

Berinfak kepada anak yatim merupakan suatu amalan yang dianjurkan oleh 

Allah dan Rasulullah. 

4) Orang miskin, sebab mereka orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan 

primernya meskipun telah berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 
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5) Orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), mereka merupakan orang 

yang sedang dalam perjalanan kebaikan, sehingga keberkahan dapat diperoleh 

ketika memberikan infak kepada mereka (musafir) yang sedang mencari ilmu. 

3. Sedekah  

a. Pengertian Sedekah 

 Sedekah berasal dari kata bahasa Arab shadaqah yang berarti suatu 

pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan 

dan sukarela tanpa dibatasi adanya waktu dan jumlah tertentu.
70

 Sedekah 

merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai bentuk 

kebajikan yang mengharap ridha Allah Swt. 

 Di dalam terminologi syara‟ pengertian sedekah hampir sama dengan 

pengertian infaq, termasuk juga perihal hukum dan ketentuannya. Jika infaq 

berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, tidak 

terbatas pada pemberian yang sifatnya material namun termasuk pula yang 

bersifat non-material.
71

 

 Sedekah sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu 

didalam mengeluarkannya, baik mengenai jumlah ataupun waktunya. Sedekah 

merupakan sumbangan yang termotivasi sepenuhnya dari keinginan pribadi.
72

 

Maka setiap sedekah yang dikeluarkan harus dengan perasan ikhlas tanpa 

motivasi atau niat untuk ingin dipuji.  
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 Sehingga berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa sedekah 

merupakan pemberian yang sifatnya suka rela dengan mengharap ridha Allah Swt. 

Sedekah juga memiliki cakupan yang luas dibandingkan dengan infaq 

sebelumnya, karena disamping meliputi materi termasuk uang juga meliputi hal-

hal yang bersifat non-materil.  

b. Hukum Sedekah 

 Hukum Sedekah pada dasarnya sunnah, yangmana berpahala jika dilakukan 

dan tidak mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Sebagaimana di dalam Al-Qur‟an 

menganjurkan kepada kita untuk bersedekah diantaranya:  

َ َُ َمَا ُْ إِ َََُٗ ٘ َُ َذؼَْيَ ٌْ ْْرُ َمُ ُْ ََۖإِ ٌْ ْٞشٌَىنَُ قُ٘اَخَ َذظََذَّ ُْ أَ َٗ ْٞسَشَجٍََۚ ٍَ َ  ٚ رَُٗػُسْشَجٍَفَْظَِشَجٌَإىَِ  
Terjemahnya: 

”Dan jika (orang beruntung itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu 

sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS.Al-Baqarah: 280)
73

   

 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa jika orang yang berutang itu dalam kesulitan 

membayar, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia 

memperoleh kelapangan. Namun jika kita menyedekahkan sebagian atau hutang 

tersebut sesungguhnya itu jauh lebih baik dan sungguh besar balasannya disisi 

Allah. 

 

ٌٌَ َِٔػَيِٞ ََتِ َالََّّ َُّ ِ ءٍَفئَ ْٜ َشَ ِْ ٍِ ْْفقُِ٘اَ اَذُ ٍَ َٗ ََۚ َُ اَذذُِثُّ٘ ََّ ٍِ ْْفِقُ٘اَ َذُ  ٚ َدَرَّ َذَْاَىُ٘اَاىْثشَِّ ِْ  ىَ
Terjemahnya:  

”Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 

menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 

nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS.Ali-Imran: 92)
74

 

 

 Berdasarkan ayat diatas, bahwasanya semestinya kita menyedekahkan harta 

yang kita miliki bahkan kita cintai sekalipun. Sebab apa yang kita sedekahkan, 
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banyak atau sedikit jumlahnya, niscaya Allah mengetahuinya dan akan 

memberikan balasan sesuai dengan amalan tersebut. 

c. Golongan orang yang berhak menerima sedekah 

 Ada beberapa golongan orang yang berhak menerima sedekah, diantara 

urutan golongan orang yang berhak menerima sedekah yaitu harus 

mempertimbangkan kemampuan finansial si penerima. Sehingga dapat dipahami 

bahwa memberi kepada orang atau kerabat terdekat yang kekurangan secara 

finansial lebih diutamakan. Namun jika orang atau kerabat terdekat telah mampu 

secara finansial, maka lebih baik mendahulukan orang yang lebih membutuhkan. 

Ringkasan: Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedekah
75

 

 Zakat Infaq Sedekah 

Hukum 

Wajib bagi yang 

telah memenuhi 

syarat 

Sunnah, Mubah, 

Haram, Wajib* 

Secara Umum: 

Sunnah, 

Sedekah wajib = 

Zakat 

Nishab (batas 

minimal) 
Ada Tidak Ada 

Haul/waktu Ada Tidak Ada 

Mustahiq 8 golongan 

Lebih Utama: 

keluarga, kerabat, 

orang/lembaga 

yang sangat 

memerlukan 

Lebih Utama: 

keluarga, kerabat, 

orang/lembaga yang 

sangat memerlukan, 

bahkan boleh untuk 

orang kaya 

Dalam 

bentuk apa? 
Harta/materi 

Harta/materi dan 

bukan materi 

Catatan: 

*Nafkah kepada istri, anak (keluarga) 

 

4. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah 

 Di dalam Pengelolaan zakat sangat bergantung pada lembaga zakat yang 

mengelolanya. Pengelolaan zakat dengan baik akan memberikan kemudahan bagi 
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masyarakat dalam menunaikan kewajibannya berzakat, infak, dan sedekah 

tentunya untuk/demi memberdayakan masyarakat secara lahir dan batin yang 

membutuhkan. 

 Kecakapan dalam pengelolaan lembaga zakat menjadi sesuatu yang sangat 

penting. Sebab melalui keberadaan lembaga zakat, diharapkan agar zakat tersebut 

dapat diberdayagunakan untuk menanggulangi, meminimalisir, serta mengatasi 

kemiskinan khususnya pada umat islam dan warga negara Indonesia pada 

umumnya. 

 Pengelolaan zakat merupakan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam menunaikan kewajibannya berzakat kepada muzakki dalam 

bentuk menjalankan perintah Allah demi kebaikan dunia dan akhirat, olehnya 

diperlukan menumbuhkan kesadaran, animo dan kepercayaan masyarakat dengan 

pengelolaan zakat secara profesional dan jujur.
76

  

 Indonesia sendiri meskipun bukan negara secara formal memberlakukan 

syariat Islam, namun tidak lepas keterlibatan negara yang dalam hal ini 

pemerintah  untuk memfasilitasi umat islam dalam melaksanakan ajaran 

agamanya. Diantara fasilitas yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam hal 

pengelolaan zakat yaitu dengan menetapkan Undang-undang No.23 Tahun 2011 

tentang pengelolaan zakat. 

 Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban pemerintah Indonesia 

dalam memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, 

mustahik dan juga amil zakat. Disamping itu,  undang-undang tersebut juga 
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memberikan peluang kepada masyarakat untuk membantu Badan Amil Zakat 

yang dibentuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, 

dan pendayagunaan zakat untuk membantu Amil Zakat. 

 Pengelolaan zakat oleh lembaga zakat yang memiliki kekuatan hukum 

formal akan memiliki beberapa keuntungan, diantaranya: 1) Untuk menjamin 

kepastian dan disiplin dalam pembayaran zakat. 2) Untuk menjaga perasaan para 

mustahik apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. 

3) Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat berdasarkan 

skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4) Untuk memperlihatkan syiar 

islam.
77

 

 Pengelolaan zakat secara sistematis melalui Badan Amil Zakat atau 

Lembaga Amil Zakat sangat strategis, sebab zakat selain berdimensi  ibadah juga 

memiliki potensi sosial ekonomi yang besar untuk mengurangi dan 

menanggulangi kemiskinan. Selain itu juga sebagai sarana bagi pemeratan 

pendapatan untuk terciptanya keadilan sosial dalam mempersempit ketimpangan 

ekonomi di masyarakat. 

 Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di masyarakat terkadang masih 

dilakukan secara tradisional, misalnya: zakat, infaq, dan sedekah cukup dengan 

diserahkan pihak muzakki langsung kepada pihak mustahik, atau juga diserahkan 

melalui guru ngaji dan ustadz, akan tetapi pola ini sedikit demi sedikit telah 

bergeser dan berkembang. 
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 Pengelolaan zakatnya diserahkan kepada yayasan atau lembaga yang 

dibentuk oleh pemerintah atau lembaga zakat swasta lainnya. Dalam manajemen 

pengelolaan kelembagaan zakat tentunya tidak terlepas dari fungsi-fungsi 

manajemen yaitu perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), 

pergerakan (aktualing), dan pengawasan (controlling). 

a. Perencanaan (Planing) 

  Perencanaan adalah suatu kegiatan dalam membuat tujuan organisasi 

serta diikuti dengan berbagai rencana demi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Perencanaan secara umum mencakup proses sasaran, menetapkan 

suatu strategi dalam mencapai sasaran, serta menyusun rencana demi 

mengintegrasi dan mengkordinasikan kegiatan-kegiatan.
78

 

  Dengan perencanaan yang baik dan tepat sehingga kegiatan 

pendistribusian dana zakat dapat diatur sebaik mungkin, demi mengarah pada 

pencapaian sasaran dan tujuan yang ditentukan. 

b. Pengorganisasian (Organizing)  

  Pengorganisasian adalah suatu kegiatan menciptakan struktur organisasi 

dalam menjalankan rencana yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan 

organisasi. Keefektifan dari sebuah organisasi bergantung pada kemampuan 

dalam mengarahkan sumber daya demi mencapai tujuannya. 

  Dengan pengorganisasian yang baik akan memungkinkan tertib 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan sebagainya. 

c. Pergerakan (Aktualing) 
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  Pergerakan merupakan termasuk fungsi manajemen yang cukup penting, 

sebab berhasil tidaknya rencana yang telah ditetapkan bergantung pada 

mampu tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi pengarahan 

kepada bahawannya. 

  Kemampuan manajerial yang baik dimungkinkan pengelolaan zakat 

tidak lagi secara tradisional, tetapi terlembagakan secara formal. Sehingga apa 

yang menjadi hakikat tujuan zakat dapat tercapai. 

d. Pengawasan (Conrolling) 

  Pengawasan merupakan suatu kegiatan atau proses mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan demi terlaksananya sebagaimana yang telah direncanakan. 

Selain itu juga merupakan suatu proses mengoreksi setiap penyimpangan atau 

kesalahan yang terjadi. Program pengawasan dapat didasarkan pada kriteria 

pedoman dan ukuran keberhasilan program pelaksanaan zakat, infak, dan 

sedekah yang telah ditentukan. 

5. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah 

 Jika kembali melirik sejarah menjelaskan bahwa pada awal Rasullah tiba di 

Madinah, diantaranya muncul masalah sosial-ekonomi yangmana banyak diantara 

warga Madinah yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga keadaan tersebut 

dianggap cukup menghkhawatirkan. Sebab bagi orang yang hidup dalam 

kekurangan dapat menyebabkan dipertaruhkannya keimanan atau akidahnya.
79

 

 Oleh karenanya sejak sekitaran empat belas abad yang lalu zakat telah 

disyariatkan oleh Allah Swt kepada umat muslim, terutama bagi mereka yang 
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mampu. Sebab tujuan utama disyariatkannya zakat yaitu untuk mengentaskan 

mustahik dari jurang kemiskinan, bahkan merubah mereka dari mustahik menjadi 

muzakki. 

 Pada dasarnya terkait pemanfaatan atau pendayagunaan zakat telah diatur 

siapa saja yang berhak menerimanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an 

Surah At-Taubah ayat 60, yaitu: faqir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fii 

sabilillah, dan ibnu sabil. Namun agar pemanfaatan atau pendayagunannya lebih 

maksimal, maka dapat diwakilkan melalui amil zakat atau lembaga zakat.  

 Dalam surah At-Taubah ayat 60 menyatakan dengan jelas bahwa salah satu 

golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) ialah orang-orang yang 

bertugas mengurus zakat. Begitu pula dalam surah At-Taubah ayat 103 disebutkan 

bahwa zakat diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk 

berzakat untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sehingga 

yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut disebut petugas (amil). 

 Pengelolaan zakat diantaranya mulai mengalami perkembangan tepatnya 

pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yangmana ditetapkan bahwa  

kewajiban zakat meliputi harta kekayaan yang diperoleh dari profesi pekerjaan 

yang digeluti seseorang. Sehingga semenjak masa tersebut pengelolaan zakat terus 

mengalami perkembangan.
80

 

 Kemudian para ahli hukum islam kontemporer berijtihad bahwa dana zakat 

sebaiknya digunakan untuk kepentingan yang memiliki nilai manfaat besar bagi 

kesejahteraan umat. Sehingga sesuai dengan perkembangan kontemporer, peran 
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dari amil zakat tidak hanya sebatas pengumpulan, pengelolaan, dan juga 

pendistribusian tetapi merambah kepada pemberdayaan zakat untuk hal-hal 

produktif dalam peningkatan kesejahteraan umat.
81

 

 Adapun pada pola penyaluran zakat umumnya dapat diklasifikasikan dalam 

dua bentuk, yaitu bantuan sesaat dengan pola tradisional yang sifatnya konsumtif 

atau pemberdayaan yang sifatnya produktif. 

a) Pola Tradisional (konsumtif) 

  Adapun yang dimaksud dengan pola tradisional yaitu penyaluran 

bantuan dana zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik. 

Maksudnya ialah pendayagunaan zakat diperuntukkan secara langsung kepada 

mustahik untuk memenuhi kehidupan sehari-sehari. Maka dengan pola ini, 

penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target, akan hadirnya 

kemandirian sosial maupun kemadirian ekonomi. 

b) Pola Kontemporer (produktif) 

  Sedangkan yang dimaksud dengan pola produktif yaitu pola penyaluran 

dana zakat kepada mustahik oleh amil demi kepentingan aktifitas suatu usaha 

bisnis atau pemberdayaan. Maka dengan pola ini, penyaluran zakat atau dana 

lainnya kepada mustahik yang disertai target merubah keadaan penerima dari 

kondisi mustahik menjadi kategori muzakki.
82

 

 Dewasa ini banyak negara islam berusaha mengoptimalkan harta zakat 

secara produktif, maksudnya bahwa zakat tidak digunakan sekali habis tetapi 
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zakat bisa dibuat untuk usaha agar diharapkan mustahiq dapat berubah menjadi 

muzakki. Begitupun saat ini, ketika dunia termasuk indonesia sedang mengalami 

masalah pandemic Covid-19 sehingga diharapkan lembaga-lembaga zakat bisa 

mengoptimalkan hal tersebut agar dapat mengatasi dampak pandemic Covid-19  

seperti dengan memanfaatkan zakat secara produktif. 

 Pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan penanggulangan pandemic 

Covid-19 dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebab 

musibah pandemic Covid-19 ini memberikan banyak dampak, seperti membuat 

lumpuhnya perekonomian masyarakat, hingga rentan terjadinya peningkatan 

jumlah kemiskinan.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Creswell metode kualitatif merupakan metode-metode untuk 

mengeksplorasi serta memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial 

atau kemanusiaan. Metode ini baik digunakan untuk mencari jawaban atas suatu 

masalah atau kasus.
83

 

 Pada pendekatan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif, yang dimana peneliti menyelidiki secara cermat peristiwa aktivitas, 

suatu program, proses atau sekelomok individu. Berdasarkan peristiwa tersebut 

peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap melalui berbagai prosedur 

pengumpulan data.
84

 

 Metode ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara cermat mengenai 

praktik pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulan pandemic 

Covid-19 di Lazismu Kota Makassar. Pada hakikatnya penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan suatu metode didalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, suatu faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. 
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2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Lazismu Kota Makassar sebagai salah satu 

Lembaga Amil Zakat lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui program pendayagunaannya yang produktif yang dihimpun 

dari dana zakat, infaq, shadaqah, waqaf yang dihimpun dari perseorangan, 

lembaga, dan instansi lainnya. Sehingga dalam penelitian ini Lazismu menjadi 

bagian dari organisasi yang menjadi objek penelitian.
85

 

B. Pendekatan Penelitian 

 Secara keilmuan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan Teologi Normatif  

 Pendekatan teologi normatif yaitu pendekatan dengan mengacu pada 

ketentuan agama sebagai dasar hukum dalam islam seperti Al-Qur‟an, Hadist, dan 

kaidah-kaidah fikih dalam memandang suatu permasalahan terkait dengan praktik 

pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan pandemic 

Covid-19.  

2. Pendekatan Sosiologis 

 Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan sebagai acuan 

dalam memperhatikan pola perilaku pada masyarakat. Dalam hal ini penulis 

memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi pada masyarakat akibat dampak 

pandemic Covid-19. 
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3. Pendekatan Yuridis Empiris 

 Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang menganalisis 

permasalahan yang ada dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang 

merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan 

merujuk pada Al-Qur‟an dan Hadist tentang praktik pemanfaatan dana zakat, 

infaq, dan sedekah. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari tahu bagaimana 

praktik pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan 

pandemic Covid-19 di Lazismu Kota Makassar berdasarkan Fatwa MUI Nomor 

23 Tahun 2020. 

C. Sumber Data 

 Sumber data merupakan tempat atau seseorang yang dari situ dapat 

diperoleh suatu data atau informasi.
86

 Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data kualitatif dalam arti cara menerangkannya data kearah teori. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung 

dari sumber data utama sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data primer meliputi observasi, wawancara, 

dan dokumentasi.
87

 Data primer dalam penelitian dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam hal ini yaitu berupa data 

observasi yang dilakukan secara langsung di Lazismu Kota Makassar, wawancara 
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kepada ketua dan pengurus Lazismu Kota Makassar, dan berupa arsip 

dokumentasi yang dimiliki Lazismu Kota Makassar.  

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah 

ada, atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya. 

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan 

lain-lain. Dengan kata lain, data sekunder digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh melalui literatur yang mendukung berkaitan dengan objek penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah sebuah proses mengumpulkan keterangan-

keterangan yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data 

merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau 

menjaring informasi kualitatif sesuai lingkup penelitian. Metode pengumpulan 

data ini juga biasa disebut dengan teknik-teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data.
88

 

 Sehingga untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dan relavan, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi  

 Observasi adalah metode pengumpulan data dalam suatu penelitin, termasuk 

penelitian kualitatif, serta digunakan untuk memperoleh sebuah informasi atau 

data. Tujuan data observasi yaitu guna mendeskripsikan latar yang di observasi, 
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aktifitas kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat berpartisipasi dalam 

kegiatan, dan bentuk partisipasi mereka dalam kegiatan.
89

 

 Model observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan, yaitu peneliti ikut serta dalam aktivitas kehidupan objek yang diamati. 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap 

pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan pandemic 

Covid-19. 

b. Wawancara 

 Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui suatu percakapan 

terdiri dari dua orang atau lebih yang diarahkan sesuai masalah dalam bentuk sesi 

tanya jawab,
90

 lalu jawaban yang diperoleh kemudian dicatat, ataupun direkam. 

Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka, atau melalui telepon ataupun 

chat. 

 Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dimana 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan mewawancarai pengurus 

Lazismu Kota Makassar. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari data 

mengenai sesuatu hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkip, surat 

kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan topik pembahasan 

                                                           
89

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014),h.161 
90

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif:Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2017),h.160 



61 
 

 
 

yang diteliti.
91

 Dokumentasi menjadi salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. 

 Dalam hal ini, dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data yang telah 

didapatkan dari hasil observasi dan wawancara melalui catatan, buku laporan, dan 

bahan dokumentasi lainnya dalam kegiatan praktik pemanfaatan zakat, infak, dan 

sedekah untuk penanggulangan Covid-19 di Lazismu Kota Makassar.   

E. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan atau diperlukan 

dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengunaan 

instrumen yang paling utama ialah peneliti itu sendiri dikarenakan ketergantungan 

data ada pada validitas peneliti disaat melakukan pengamatan atau wawancara.
92

 

 Oleh sebab itu, terlebih dahulu peneliti sebagai instrumen harus “divalidasi” 

seberapa jauh kesiapan peneliti untuk turun ke lapangan.
93

 Validasi terhadap 

peneliti yang dimaksud disini yaitu meliputi validasi terhadap pemahaman metode 

yang digunakan, penguasaan terhadap apa yang diteliti, serta kesiapan peneliti 

memasuki objek penelitian; baik secara akademik atau logistiknya. 

 Kemudian peneliti sebagai instrumen utama berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, melakukan pengumpulan data, memilih informan sebagai sumber data, 

menilai kualitas data, menganalisis data, serta menafsirkan dan membuat 

kesimpulan. Sehingga didalam mengumpulkan data dari sumbernya, peneliti 
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sebagai instrumen utama memerlukan instrumen bantuan. Maka adapun instrumen 

yang dimaksud, sebagai berikut:  

a. Pedoman wawancara yang merupakan alat bantu berupa catatan-catatan 

pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data, seperti: buku, pulpen, 

dan alat perekan audio (jika diperlukan).  

b. Pedoman dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung, berupa: dokumen-dokumen, arsip, serta foto-foto saat wawancara di 

Lazismu Kota Makassar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan dan analisis data merupakan proses menghubungkan 

serta mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, lalu menarik 

kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Analisis data adalah upaya mencari dan 

mendata secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara, dan lain-

lainnya dalam meningkatkan pemahaman peneliti terhadap sesuatu yang diteliti.
94

  

 Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini yaitu metode 

deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang meneliti 

sekelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan pemikiran dimasa sekarang. 

Metode deskriptif analisis ini merupakan kegiatan penelitian dengan menganalisa 

fakta di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan cara reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
95
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 Oleh karena itu, ada beberapa langkah dalam menganalisa data pada 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data, yaitu proses merangkum, memilih sesuatu yang pokok, 

memfokuskan pada sesuatu yang penting, kemudian dicari tema dan 

polanya.
96

 Maka data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas, sehingga akan mempermudah untuk mengumpulkan data 

selanjutnya, lalu mencarinya bila diperlukan. 

b. Penyajian Data (Display Data), yaitu proses menyajikan data-data yang telah 

direduksi ke dalam bentuk yang sistematis. Penyajian data digunakan agar 

lebih meningkatkan pemahaman terhadap peristiwa/kasus yang diteliti.
97

 Pada 

tahap ini peneliti menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan, yaitu langkah terakhir setelah data direduksi dan 

disajikan maka selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang ditemukan di 

lapangan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif, dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan diawal, tetapi dapat juga tidak, dikarenakan 

masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian dilapangan.  
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BAB IV 

IMPLEMENTASI FATWA MUI NO.23 TAHUN 2020 DI  

LAZISMU KOTA MAKASSAR 

A. Gambaran Umum Lazismu Makassar 

1. Latar Belakang Berdirinya Lazismu di Kota Makassar 

Lazismu adalah lembaga zakat yang berkhidmat dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sedekah, 

wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, 

perusahaan, dan instansi lainnya. 

Lazismu didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang 

selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai 

Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No.457/21 November 2002. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah 

No.14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.333 

Tahun 2015. Kemudian Lazismu sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional 

dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 

Tahun 2016. 

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) kota Makassar sebagai 

sebuah lembaga otonom sudah ada sejak tahun 2003, meskipun hanya beroperasi 

pada kalangan terbatas khususnya di cabang Makassar dan cabang Karunrung. 

Setelah Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada bulan Juni 2005, maka 

struktur pimpinan mengalami perkembangan diantaranya “Majelis Wakaf” 

dikembangkan menjadi “Majelis Wakaf dan ZIS”.  
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Lazismu diintegrasikan ke dalam persyarikatan dengan nama “Tim 

Pengelola Zakat Muhammadiyah” yang dibentuk pada bulan September 2008. 

Tim ini melakukan kegiatan membentuk Unit Pengumpul Zakat yang disingkat 

“UPZ” di cabang-cabang Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah, dalam 

melakukan pendataan Muzakki dan Mustahik, serta mengumpulkan, 

mendistribusikan dan menyusun pedoman pengelolaan ZIS. 

Perkembangan terakhir dalam loka karya Nasional Lembaga Pengelola 

ZIS Muhammadiyah yang berlangsung tanggal 28 Januari 2009 di Jakarta 

disepakati semua lembaga pengelola ZIS di lingkungan Muhammadiyah harus 

terintegrasi dalam satu payung hukum Lazismu dengan model “JEJARING” 

karena itu tim pengelola zakat Muhammadiyah Makassar menyesuaikan diri 

menjadi Lazismu Makassar Jejaring Lazismu Pusat Jakarta. 

Sementara yang menjadi latar belakang berdirinya lazismu terdiri atas dua 

faktor pembacaan. Yaitu: Pertama, faktor indonesia yang berselimut dengan 

kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia 

yang sangat rendah. Semua hal tersebut berakibat disebabkan tatanan keadilan 

sosial yang lemah. 

Kedua, zakat diyakini mampu memberi sumbangsih dalam mendorong 

keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. 

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, indonesia memiliki 

potensi zakat, infaq, dan waqaf yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi 

tersebut belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal, sehingga tidak 

memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. 
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Berdirinya lazismu dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan 

manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari 

penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang. Sehingga budaya 

kerja amanah, profesional dan transparan, lazismu berusaha mengembangkan diri 

menjadi lembaga zakat terpercaya. Kemudian dengan spirit kreatifitas dan inovasi, 

lazismu senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu 

menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. 

2. Lokasi Lazismu Kota Makassar 

Lazismu Kota Makassar secara geografis tepatnya berada di Jalan.Gunung 

Lompobattang No.201, Kelurahan Pisang Selatan, Kecematan Ujung Pandang, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan Lazismu 

 

a. Visi 

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya 
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b. Misi 

1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan 

transparan. 

2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kratif, inovatif dan produktif. 

3) Optimalisasi pelayanan donator. 

c. Prinsip 

Sesuai dengan buku pedoman Lazismu BAB III pasal IV, tentang prinsip 

dan tujuan Lazismu, maka pengelola dana ZISKA berprinsip:  

1) Syariat islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus 

berpedoman sesuai dengan syariat Islam; mulai dari tata cara perekrutan 

pegawai hingga tata cara pendistribusian dan ZISKA. 

2) Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dipercaya, 

dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

3) Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 

mustahik. 

4) Keadilan, artinya mampu bertindak adil yakni sikap memperlakukan setara 

didalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5) Kepastian hukum, artinya muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan 

dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZISKA. 

6) Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu 

meningkatkan kinerja pengumpulan, perdistribusian dan pendayagunaan 

dana ZISKA. 
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7) Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh 

masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. 

8) Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan 

tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas, dan 

komitmen yang tinggi. 

9) Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, 

konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan 

lebih cepat kepada pemangku kepentingan. 

10)  Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerjasama 

internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para 

pemangku kepentingan dana ZISKA untuk menghasilkan karya yang 

bermanfaat dan berkualitas. 

11)  Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang 

berorientasi kedepan. 

d. Tujuan 

Sementara itu pengelolaan dana ZISKA bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan  efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana 

ZISKA dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. 

2) Meningkatkan  manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai 

maksud dan tujuan persyarikatan. 



69 
 

 
 

3) Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-

usaha produktif.
98

  

4. Program Strategis 

a. Optimalisasi pengumpulan ZIS 

b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

c. Pemberdayaan Sumber Daya Insani 

d. Pengembangan Dakwah 

e. Pelayanan Sosial Masyarakat 

5. Program Kerja  

Lembaga amil, zakat, infaq dan sedekah muhammadiyah (lazismu) 

Makassar mencanangkan beberapa program; 

a. Optimalisasi pengumpulan ZIS 

1) Sosialisasi melalui brosur, spanduk, banner, baliho, dan lain-lain. 

2) Menjalin kemitraan dengan Amal Usaha Muhammadiyah dan lembaga 

lainnya 

3) Membuka rekening di berbagai bank syariah 

4) Membentuk team jemput ZIS 

5) Bekerja sama dengan majalah Khittah dalam pelaporan ZIS 

6) Pendataan kartu donatur tetap 

b. Pemberdayaan Ekonomi dhuafa 

1) Pemberian modal usaha 

2) Pelatihan manajemen usaha  
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3) Pendampingan 

c. Pengembangan Sumberdaya Insani (SDI) 

1) Bantuan beasiswa 

2) Bantuan guru honorer dan guru mengaji 

3) Pelatihan Quantu Teaching atau guru AIK. 

d. Pengembangan dakwah 

1) Bantuan sarana dan prasarana dakwah 

2) Pembinaan Da‟I 

3) Layanan pengajian 

e. Pelayanan social Masyarakat  

1) Bantuan sembako  

2) Siaga bencana  

3) Bantuan pengobatan  

4) Peduli muallaf 

6. Strategi Lazismu Kota Makassar 

Berdasarkan  hasil rapat kerja Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2015, 

pengelolaan zakat dalam persyarikatan Muhammadiyah mencakup beberapa hal 

sebagai berikut : 

a. Sistem Gerakan 

1) Meningkatkan pemahaman tentang zakat di kalangan warga 

Muhammadiyah dan Masyarakat umum 

2) Meningkatkan kesadaran berzakat melalui lembaga di kalangan warga 

Muhammadiyah maupun masyarakat umum 
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3) Penataan keseimbangan lazismu dengan membangun sistem administrasi 

dan sistem keuangan yang berbasis manajemen risiko dalam rangka 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZISKA 

(Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan) 

4) Memperkuat program-program Muhammadiyah di dalam pemberantasan 

kemiskinan 

5) Merumuskan panduan dan pedoman organisasi Lazismu 

b. Organisasi dan Kepemimpinan 

1) Menata struktur kepengurusan 

2) Merumuskan fungsi, tujuan, dan job description Dewan Pengurus, Badan 

Pengawas, dan Dewan Syariah Lazismu 

3) Membangun sistem informasi manajemen berbasis digital 

4) Melakukan dan mendorong proses kaderisasi di bidang ZISKA 

c. Jaringan  

1) Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan majelis, lembaga, dan amal 

usaha dalam persyarikatan Muhammadiyah 

2) Mempererat kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta 

3) Meningkatkan kerjasama dengan Amil Zakat lainnya ditingkat nasional 

4) Memperluas kerjasama dengan mitra-mitra internasional yang memiliki 

kesamaan tujuan dengan Lazismu 

d. Sumber Daya 

1) Melakukan pembinaan sumber daya amil secara terpadu melalui kegiatan-

kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan 
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2) Memiliki materi induk sistem kaderisasi dan pelatihan serta peningkatan 

keterampilan 

3) Memperluas penggalangan sumber daya finansial di dalam dan di luar 

Muhammadiyah 

4) Menyusun kepegawaian-kepegawaian, pengajian dan pengembangan karir 

sebagai amil di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah 

5) Meningkatkan partisipasi Lazismu dalam forum-forum konferensi, 

workshop dan pelatihan di bidang filantropi islam tingkat nasional dan 

internasional 

e. Aksi Layanan 

1) Melaksana kegiatan unggulan Lazismu di bidang pendidikan, dakwah, 

sosial, dan pemberdayaan Masyarakat 

2) Merumuskan target dan capaian program-program layanan Lazismu yang 

terkait dengan pemberdayaan, pengembangan, dan pelayanan 

3) Meningkatkan layanan terhadap muzakki 

4) Meningkatkan layanan terhadap mustah 

7. Kebijakan Strategis Pendayagunaan 

a. Misi Pendayagunaan : 

Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai 

benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada 

masyarakat melalui program yang di kembangkan Muhammadiyah. 

b. Kebijakan Strategis Pendayagunaan 
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1) Priortas peneriman manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fii 

sabilillah. 

2) Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) 

sesuai core gerakan Muhammadiyah, yaitu: pendidikan, ekonomi, sosial-

dakwah. 

3) Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha 

Muhammadiyah dalam merealisasikan program. 

4) Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar Muhammadiyah 

untuk memperluas dakwah sekaligus meningkatkan awareness public 

kepada persyarikatan.  

5) Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan 

timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya 

penyelamatan. 

6) Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor 

pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya. 

7) Memomibilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur 

Muhammadiyah dan amal usaha. 

c. Sinergi Pendayagunaan 

Berpijak pada posisi Lazismu sebagai lembaga intermediate, maka dalam 

penyaluran dan pendayagunaan dana ziswaf bersinergi dengan berbagai lembaga, 

baik di internal Muhammadiyah maupun lembaga diluar Muhammadiyah. Seperti 

program pendayagunaan di bidang pertanian, bersinergi dengan MPM (Majelis 

Pemberdayaan Masyarakat), program kemanusiaan bersinergi dengan MPS 
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Muhammadiyah, bidang ekonomi dengan MEK Muhammadiyah dan untuk 

pemberdayaan kaum perempuan lazismu bersinergi dengan Aisyiyah. 

Sedangkan sinergi dengan lembaga di luar Muhammadiyah, Lazismu telah 

menggandeng berbagai lembaga dan komunitas dalam menyalurkan dan 

mendayagunakan dana ziswaf. Tujuan dari sinergi adalah agar pendayagunaan 

memberi manfat yang maksimal kepada masyarakat karena dikelola oleh lembaga 

pengelola yang expert serta menjangkau lokasi sasaran program yang lebih luas. 

8. Struktur Organisasi Lazismu 

Setiap lembaga pada umumnya mempunyai struktur organisasi. 

Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai 

pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi 

adalah langkah terencana dalam suatu lembaga untuk melaksanakan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Struktur organisasi 

sering disebut dengan bagan atau skema organisasi dengan cara memberikan 

gambaran secara skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang yang satu 

dengan lainnya yang terdapat dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Demikian pula halnya dengan Lazismu Kota Makassar, stafnya 

melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya masing-

masing, dan satu sama lainnya saling berhubungan dalam usaha menciptakan 

tujuan lembaga yang akan dicapai. 
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Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Lembaga 

Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZISMU) Kota Makassar, sebagai berikut : 

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA AMIL, ZAKAT, INFAQ DAN 

SHADAQAH (LAZISMU) KOTA MAKASSAR 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                = Garis Komando 

- - - - - - - = Garis Koordinasi 

 

DEWAN SYARI‟AH BADAN PENGAWAS 

BADAN PENGURUS 

EKSEKUTIF 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 

KANTOR LAYANAN 



76 
 

 
 

9. Susunan Pengelola Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah 

Muhammadiyah Kota Makassar 2020-2022 

a. Dewan Syariah 

Ketua  : Drs. H.M. Nurdin Massi, M.Pd.I 

Anggota  : Dr. H. Baharuddin Ali, M.Ag 

b. Badan Pengawas 

 Ketua  : Drs. M. Syukri Passangki, MM 

 Anggota  : Drs. Eman Nywitadi, S.Pd 

c. Badan Pengurus 

Ketua  : Drs. Kamaruddin Kasim 

Wakil Ketua : 1. Drs. Aminuddin Langke, M.Hum 

     2. Drs. Jamaluddin Laba, MM 

     3. Drs. Jamaluddin Sanre, M.Pd.I 

     4. Drs. Abdul Rahman 

Sekretaris  : Muflih Razak 

Wakil Sekretaris : Ir. Abdul Syukur 

Anggota  : 1. Fadly Suraim, SE 

     2. Ahmad Khairunniam, SE 

10.   Adapun personalia Eksekutif Lazismu Kota Makassar 

Manager  : Muflih Razak 

Bidang Keuangan : Rahayu Japar 

Bidang Fundraising : Rudi J 

Bidang Program : Riska Azizah Mukhtar 

Front Office  : Haerani 
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B. Mekanisme Praktik Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah  di 

Lazismu Kota Makassar 

a. Mekanisme Penghimpunan Dana 

Secara umum zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh 

Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan ibadah 

dalam bidang harta (ibadah maal) yang mengandung manfaat dan hikmah yang 

besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta 

yang dikeluarkan zakatnya, serta bagi masyarakat keseluruhan. 

Pengelolaan zakat merupakan untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai bentuk menjalankan 

perintah Allah. Pengelolaan zakat dengan baik akan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam menunaikan kewajibannya ber-zakat, ber-infak, dan ber-

sedekah. 

Sejalan dengan yang disampaikan Nukthoh Arfawie Kurde dalam tulisannya 

bahwasanya pengelolaan zakat sebagai bentuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat atau dalam hal ini yaitu para muzakki dalam menununaikan 

kewajibanya berzakat sebagai bentuk menjalankan perintah Allah demi kebaikan 

dunia dan akhirat.
99

 

Ketika melirik kebelakang, dahulu bahkan masih terdapat dimasyarakat 

sekitar saat ini dimana pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional yaitu 

zakat, infaq, dan sedekah cukup dengan diserahkan pihak muzakki langsung 

kepada pihak mustahik, atau terkadang dengan diserahkan melalui perantara 
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ustadz, kiyai, dan guru ngajinya. 

Namun dewasa ini, dalam pengelolaan zakat telah bergeser dan mengalami 

perkembangan. Yaitu pengelolaan zakatnya diserahkan kepada/melalui yayasan 

atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga zakat swasta lainnya. 

Dalam penghimpunannya seperti disebutkan diatas, yaitu muzakki dapat 

membayar langsung di Counter yang disediakan oleh cabang dan amal usaha 

Muhammadiyah, juga UPZ yang dibentuk dapat menjemput langsung dikediaman 

muzakki, dan juga muzakki dapat menunaikan melalui via transfer rekening. 

Sebagaimana menurut Umrotul Hasanah dalam bukunya Manajemen Zakat 

Modern mengatakan bahwa lembaga zakat merupakan salah satu lembaga 

filantropi islam yang memiliki peran penting. Jika zakat dikelola dengan tujuan 

menyejahterahkan masyarakat terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan 

kesenjangan sosial, sehingga dana tersebut perlu dikelola secara professional dan 

bertanggung jawab agar kontribusinya dapat memberikan kebermanfaatan.
100

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Lazismu, bapak Drs. Kamaruddin 

Kasim mengatakan bahwa: 

“Lazismu Kota Makassar menggunakan mekanisme penghimpunan dana 

dengan memakai sistem muzakki membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 

yang ada di cabang dan amal usaha Muhammadiyah. Namun terlebih khusus di 

kondisi pandemi ini para muzakki juga melalukan pembayaran via transfer 

meskipun ada juga diantaranya tetap menyetor dengan melakukan pembayaran 

langsung di kantor (tentunya dengan standard prokes).”
101

 

 

Pada penelitian ini, akan di jelaskan tentang mekanisme penghimpunan 

dana yang di laksanakan oleh Lazismu dalam menghimpun dana zakat. Seperti 
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hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan narasumber  bapak Kamaruddin 

bahwa ada 4 cara pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS), yaitu: 

1. Muzakki datang sendiri membayar di tempat penerimaan ZIS (Counter) yang 

disediakan. 

2. Muzakki membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di 

Cabang dan Amal Usaha Muhammadiyah. 

3. Badan pelaksana atau UPZ menjemput di kediaman muzakki. 

4. Muzakki mentransfer ZIS di rekening Lazismu, dengan memberitahukan atau 

mengirimkan bukti transfer kepada pengurus.
102

 

Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 tentunya memberikan dampak 

pula terhadap pendapatan dari pihak muzakki, sebagaimana berdasarkan data 

berikut yang diperoleh dari Lazismu Kota Makassar: 

Tabel : 4.1 

Penerimaan 2019 2020 

Zakat Muzakki Lembaga/entitas Rp. 21.500.000 Rp. 3.801.385 

Zakat Muzakki Perorangan/individu Rp. 468.950.904 Rp. 229.228.670 

Jumlah Rp. 490.450.904 Rp. 233.030.055 

Sumber : Laporan Dana Lazismu Kota Makassar 

Berdasarkan data diatas tersebut menunjukkan bahwasanya pandemi Covid-

19 memberikan dampak pula pada penurunan penghimpunan dana yang dihimpun 

Lazismu Kota Makassar dari para pihak muzakki, baik yang sifatnya dari 
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perorangan/individu maupun secara lembaga dibandingkan tahun sebelum adanya 

pandemi Covid-19. 

Sebagaimana wawancara penulis kepada salah seorang pengurus Lazismu 

Kota Makassar yaitu Haerani, beliau menyampaikan bahwa: 

“Tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 ini mempengaruhi hampir seluruh 

aspek aktivitas di Lazismu Kota Makassar, termasuk pada pengumpulan dana zakat. 

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa penyebab seperti: banyak dari muzakki yang 

juga terdampak secara ekonomi akibat pandemi sehingga penghimpunan zakat, 

infaq, dan donasi mengalami penurunan, diberlakukannya pembatasan interaksi 

sosial yang mengakibatkan kegiatan fundraising tidak berjalan sehingga 

mengharuskan penghimpunannya dilakukan secara online, namun pembayaran 

melalui online memiliki beberapa kendala yaitu kurang tergalimya potensi zakat 

dari masyarakat karena tidak adanya program secara door to door atau program 

yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.”
103

 

 Maka berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwasanya kondisi pandemi 

Covid-19 mempengaruhi pada penghimpunan jumlah dana zakat yang 

mengakibatkan pada penurunan pendapatan. Penurunan jumlah dana zakat 

tersebut diakibatkan oleh muzakki yang ikut terdampak secara ekonomi akibat 

pandemi, adanya pembatasan interaksi sosial, dan disisi lain penghimpunan zakat 

dan infaq secara online yang masih belum berjalan secara optimal. 

b. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah   

Pemanfaatan merupakan proses dan pebuatan untuk memanfaatkan sesuatu, 

dalam konteks ini yaitu aktivitas atau kegiatan pemanfaatan dana zakat, infak, dan 

sedekah dengan tujuan penyalurannya agar dapat memberi manfaat bagi yang 

membutuhkan. Begitupula agar pemanfaatannya lebih maksimal, maka dapat 

disalurkan atau diwakilkan melalui amil zakat atau lembaga zakat. 
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Sejalan pula dengan yang disampaikan oleh Didin Hafidhuddin dalam 

tulisannya yaitu pengelolaan zakat oleh lembaga zakat yang memiliki kekuatan 

hukum formal memeliki beberapa keuntungan. Disamping itu, pengelolaan secara 

sistematis melalui badan atau lembaga amil zakat dapat sebagai sarana 

pemerataan pendapatan untuk terciptanya keadilan sosial.
104

 

Dalam pemanfaatan atau pendayagunaan ZIS pada Lazismu Kota Makassar, 

baik itu zakat maal, zakat fitrah, maupun dana di luar zakat yaitu infaq dan 

shadaqah semua dialokasikan ke dalam program kerja yang telah dibuat oleh 

Lazismu Kota Makassar yang tentunya diperuntukkan kepada pengembangan dan  

kemaslahatan ummat. 

Pendayagunaan dana ZIS pada Lazismu Kota Makassar yang telah 

terkumpul dalam penyalurannya dilakukan melalui berbagai program. Ini juga 

sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kamaruddin Kasim, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Untuk pendayagunaan ZIS di Lazismu Kota Makassar itu sendiri dilakukan 

dalam berbagai bentuk program, seperti: pemberdayaan dhu‟afa, pengembangan 

sumberdaya insani, pengembangan da‟wah, pelayanan sosial, dan berbagai 

kegiatan lainnya”.
105

 

     Sehingga dalam aktifitas pendayagunannya dana ZIS tersebut dialokasikan 

kepada orang yang membutuhkan dan dalam bentuk yang sifatnya produktif. 

Begitupula dalam bentuk pendistribusiannya, dana zakat yang terkumpul di 
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distribusikan kepada mustahik dengan rincian yaitu untuk fakir miskin, amil 

zakat, dan sabilillah. 

Sebagaimana menurut Yeni Triana dalam tulisannya bahwa peran dari amil 

zakat semestinya tidak hanya sebatas pengumpulan, pengelolaan, dan juga 

pendistribusian saja, akan tetapi merambah kepada pemberdayaan zakat untuk 

hal-hal yang sifatnya produktif dalam hal peningkatan kesejahteraan dan mutu 

sumber daya umat manusia.
106

 

Sedangkan untuk dana infaq dan shadaqah dibagi menjadi tiga, yaitu untuk 

biaya operasional, gerakan dan kegiatan Muhammadiyah, dan fakir miskin. 

Adapun biaya untuk kegiatan ini seperti kegiatan di bulan ramadhan yang meliputi 

buka bersama, sahur bersama anak yatim, kegiatan penyaluran hewan qurban dan 

sebagainya. Di Lazismu Kota Makassar juga aktif dalam pengembangan dakwah 

dan juga pelayanan sosial seperti bantuan sembako, siaga bencana, serta bantuan 

pengobatan kepada masyarakat. 

 Adapun Pelaksanaan penyaluran/pemanfaatan dana zakat, infak, dan 

sedekah yang dilakukan Lazismu Kota Makassar, diantaranya: 

1. Peningkatan Sumber Daya Insani Kaum Dhuafa 

a. Memberikan bantuan school kit dan buku tulis kepada 50 orang siswa 

SDN/SMKN. 

b. Memberikan bantuan beasiswa SMPM, M.TSM, SMAM, MAM, SMKN. 
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c. Memberikan bantuan biaya pendidikan S1 an: Imaduddin. 

d. Memberikan bantuan biaya an: M. Amir Mahmud. 

e. Memberikan bantuan beasiswa kepada 102 orang SDM/MIM, 

SMPM/M.TsM, SMAM/MAM/SMKM. 

f. Memberikan bantuan pendidikan S1 an: Yusril Arham (Mahasiswa 

University of Africa Khrtaum Sudan. 

g. Memberikan bantuan pendidikan S1 an: Siti Normawati (Mahasiswa 

Undip). 

2. Bantuan Dhuafa 

a. Memberikan bantuan kepada Imam Masjid Awalul Islam. 

b. Memberikan bantuan kompor gas satu set dan sembako kepada saudari 

Sarlina. 

c. Memberikan bantuan biaya pengadaan baju security an: Ali Akbar H.N. 

d. Menyalurkan zakat fitrah kepada dhuafa/ 

e. Membagikan paket sembako. 

3. Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa, memberikan bantuan modal usaha bergulir 

kepada: 

a. Muh. Ismail Idrus Khairan 

b. Musrajab 

c. Mursalim 

d. Ramadan 

e. Imaduddin 

f. M. Tajudin 
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g. Armin Super 

4. Bidang/Sektor Kesehatan Masyarakat 

a. Memberikan bantuan biaya rumah sakit an: Sumarni. 

b. Memberikan bantuan kepada NA dalam rangka kegiatan pelayanan remaja 

sehat Titi. 

c. Memberikan bantuan kepada panitia Khitanan Massal. 

d. Memberikan bantuan biaya pengobatan kepada an: Haerana. 

e. Memberikan bantuan biaya rumah sakit an: Zulaifa wahab. 

f. Memberikan bantuan kepada orang tua jompo an: Hj. Hasminah. 

5. Dalam rangka Peduli Bencana 

a. Bencana kebakaran: di Maccini Parang, Ujung Tanah berjumlah 28 KK, 

Capoa Pannampu berjumlah 16 KK, dan Ujung Pandang Baru Kecematan 

Tallo berjumlah 5 KK. 

6. Bantuan Duka 

a. Memberikan bantuan kepada saudara Alamsyah. 

b. Memberikan bantuan kepada saudari Husni. 

c. Memberikan bantuan pengantaran jenazah relawan ke Bone. 

d. Memberikan bantuan biaya ambulans ke Sidrao 

e. Bop Ambulans pengantaran jenazah Abdul Razak MP. 

f. Memberikan Bantuan biaya pengantaran dan pemakaman an: ST. Arafah, 

A.Md.Keb. 

7. Peduli Mualaf 

a. Memberikan bantuan kepada mualaf an: Muhammadufah. 
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b. Memberikan bantuan kepada mualaf an: Arifudin. 

Pengelolaan dan pemanfaatan zakat melalui lembaga amil zakat atau badan 

amil zakat tentunya sangat strategis. Sebab zakat selain berdimensi ibadah juga 

memiliki potensi sosial ekonomi untuk mengurangi dan menanggulangi 

kemiskinan. Selain itu juga dapat sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk 

terciptanya keadilan sosial. 

Di dalam pengelolaan zakat sangat bergantung pada lembaga atau badan 

amil zakat yang mengelolanya. Tentunya dalam manajemen pengelolaan di 

lembaga zakat atau badan amil zakat termasuk di Lazismu Kota Makassar tidak 

terlepas dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pergerakan, dan pengawasan. Lazismu dalam pengelolaannya juga akan 

senantiasa selalu memperhatikan ketentuan ajaran islam, undang-undang tentang 

pengelolaan zakat, serta keputusan majelis tarjih Muhammadiyah serta pedoman 

zakat yang di susun dewan syariat lazis muhammadiyah pusat yang berlaku. 

Berdasarkan uraian informan dan data diatas menunjukkan bahwasanya apa 

yang dilakukan Lazismu Kota Makassar dalam menyalurkan dan pemanfaatan 

dana ZIS sesuai dengan program kerja dan/atau program strategis yang telah 

dirumuskan. Sehingga dalam hal ini penulis melihat apa yang telah dilakukan oleh 

Lazismu Kota Makassar diantaranya telah mampu memberdayakan dan 

memanfaatkan dana ZIS tersebut secara baik dan optimal kepada mustahik dan 

masyarakat yang membutuhkan. 
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C. Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terhadap praktik 

pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan 

pandemic Covid-19 di Lazismu Kota Makassar 

Fatwa MUI memiliki peranan sebagai pemberi pedoman prinsip-prinsip 

syariah, kehadiran Fatwa MUI sendiri merupakan keputusan atau pendapat yang 

diberikan Majelis Ulama Indonesia terhadap suatu masalah kehidupan umat islam 

di Indonesia termasuk dalam hal ini pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah 

untuk penanggulangan pandemic Covid-19.  

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam tulisannya bahwa fatwa merupakan 

pendapat yang disampaikan seorang faqih sebagai jawaban yang diajukan oleh 

peminta fatwa atau jawaban resmi terhadap persoalan penting menyangkut hukum 

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki otoritas untuk melakukannya. Oleh 

karena itu, fatwa mempunyai kedudukan sangat penting karena hadir berdasarkan 

pendapat yang disampaikan oleh ahli hukum islam (fuqaha) terhadap persoalan 

yang sedang terjadi dikalangan masyarakat.
107

 

Berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Kamaruddin Kasim: 

“Dengan kehadiran Fatwa ini cukup sangat membantu, sebab dengan ini dapat 

menjadi pegangan dan acuan didalam memanfaatkan dana ZIS dimasa pandemi 

ini untuk kepada masyarakat terdampak dan membutuhkan”
108

 

 

Oleh karena itu fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat 

penting, karena mufti (pemberi fatwa) merupakan pelanjut tugas Nabi Muhammad 

Saw didalam menyampaikan hukum-hukum syariat. Sebab disamping 
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menyampaikan apa yang disampaikan Nabi, seorang mufti juga menggantikan 

beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil dan hukum-

hukum melalui analisis dan ijtihadnya. 

Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan sebuah surat keputusan mengatur 

bahwa membahas, menetapkan hukum suatu masalah harus berdasarkan Al-

Qur‟an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maksudnya dalam hal ini, apabila masalah yang 

dibahas ditemukan hukumnya maka ditetapkan hukumnya berdasarkan 

keempatnya. Namun jika tidak dapat ditemukan melalui keempatnya, maka 

dilakukan ijtihad. 

Sebagaimana dimaksudkan Komisi Fatwa MUI bahwa fatwa merupakan 

penjelasan terhadap hukum atau ajaran islam mengenai permasalahan yang 

dihadapi masyarakat serta pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.
109

 

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, maka Fatwa MUI merupakan 

keputusan atau pendapat yang diberikan MUI terhadap suatu masalah kehidupan 

umat islam di Indonesia. 

Begitu pula hadir dan ditetapkannya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini 

tentu saja tidak hadir tanpa alasan, ada beberapa hal yang melatarbelakangi 

perlunya penetapan suatu hukum. Hal tersebut sebagai bentuk respon dan solusi 

terhadap kondisi pandemic yang sedang dihadapi umat dan bangsa, sehingga 

pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah dapat diberikan kepada masyarakat 

yang terdampak virus Covid-19 dan membutuhkan. 
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Sesuatu hal yang paling nampak diantaranya yaitu menyangkut ekonomi 

yang begitu rendah. Bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah yang terkena 

dampak pandemic Covid-19, tetapi juga masyarakat kalangan atas termasuk 

kalangan pengusaha. Sehingga akibat dari adanya pandemi Covid-19 ini 

memberikan dampak bagi kemesorotonnya prekonomian di Indonesia. 

Pandemic Covid-19 ini bahkan menimbulkan begitu banyak dampak 

secara sosial, diantaranya ancaman kemiskinan dan kelaparan. Sebab pada masa 

pandemic Covid-19 ini masyarakat kalangan bawah sangat kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan tidak sedikit diantaranya meninggal 

karena kelaparan. 

Bahkan sekelas masyarakat menengah banyak yang kehilangan pekerjaan 

atau bahkan usahanya tidak berjalan seperti biasanya atau sebelum adanya 

pandemic Covid-19, sehingga menyebabkan kerugian dan bahkan tidak sedikit 

diantara usahanya yang tutup. Hal tersebut mengakibatkan mereka tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Disisi lain, para tenaga dan petugas kesehatan yang menangani kasus atau 

penyakit wabah Covid-19 mendera kekurangan fasilitas alat pelindung diri (APD) 

guna dalam penanganan virus Covid-19 yang menyebabkan banyak dari tenaga 

kesehatan yang tumbang bahkan meninggal akibat terpapar virus Covid-19 

dikarenakan kurangnya alat pelindung diri. 

Sehingga melihat kondisi tersebut, para ulama yang diantaranya terhimpun 

dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sebagai orang yang memahami dan 

cakap dalam mengeluarkan hukum atau mengeluarkan dan menghadirkan fatwa 
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untuk menjawab pertanyaan dan kondisi tersebut yang disesuaikan dengan 

kemaslahatan ummat. 

Sebelum fatwa diumumkan kepada masyarakat, terlebih dahulu melalui 

berbagai tahapan. Sebab fatwa dapat dibuat berdasarkan amanah perundang-

undangan serta permintaan dari masyarakat demi menjawab sebuah persoalan 

yang sedang ramai di persoalkan dalam kalangan masyarakat sekitar atau dalam 

hal ini pandemic Covid-19. 

Sebagaimana berdasarkan peraturan organisasi Majelis Ulama Indonesia 

mengenai penetapan fatwa, yaitu ada beberapa hal yang mesti dilalui:  

1) Sebelum fatwa ditetapkan, Majelis Ulama Indonesia akan melakukan kajian 

secara komprehensif demi memproleh deskripsi yang utuh mengenai 

permasalahan yang terjadi. 

2) Kemudian, permasalahan tersebut ditelusuri kembali dan ditelaah berdasarkan 

pandangan para fuqaha dan mujtahid masa lalu serta pandangan para imam 

madzhab dan ulama sekaitan permasalahan yang akan difatwakan. 

3) Selanjutnya, anggota komisi fatwa atau ahli yang tentunya juga memiliki 

kompetensi dalam bidang sekaitan permasalahan yang akan difatwakan untuk 

dibuat analisanya. 

4) Lalu, apabila hukum dalil-dalil yang ada telah jelas, maka komisi fatwa akan 

menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana adanya. 

5) Kemudian, didiskusikan hingga mendapatkan titik temunya. Jika saja terdapat 

perbedaan pendapat akan menjadi salah satu pertimbangan hingga ditemukan 

titik temunya. 
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6) Setelah itu, ditetapkan metode penetapan hukum yang dipedomani oleh para 

imam madzhab dengan melihat pertimbangan kemaslahatan ummat. 

7) Lalu disampaikanlah kepada masyarakat. 

Sebagai lembaga independen masyarakat yang mewadahi para ulama dan 

cendekiawan muslim atau suatu lembaga sosial yang menjadi rujukan hukum bagi 

masyarakat khususnya masyarakat muslim, maka sudah semestinya MUI 

membantu dalam menyelasaikan penanggulangan pandemi Covid-19. Sehingga 

pada tanggal 16 April 2020, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 

tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan wabah 

Covid-19 dan dampaknya. 

Dalam menetapkan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut, komisi 

fatwa MUI menggunakan beberapa ayat-ayat Al-Qur‟an, Hadist, Kaidah Fikih, 

dan Ushul Fikih sebagai dalilnya, diantaranya; 

َتِٖاَ ٌْ ِٖ ٞ ذضَُمِّ َٗ َ ٌْ َطَذَقحًََذطَُِّٖشُُٕ ٌْ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َأَ ِْ ٍِ  خُزَْ
Terjemahnya: 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan 

dan mensucikan mereka…” (QS.At-Taubah: 103)
110

 

 

Ayat tersebut merupakan perintah bagi Rasulullah untuk memungut 

sedekah (zakat) dari harta orang-orang yang telah bertaubat. Sebab dengan 

sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikirannya, dan 

mengangkat derajat mereka disisi Allah swt, serta mendoakan mereka dengan 

kebaikan dan hidayah. 
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Pemungutan dan pemanfaatan dana zakat tentunya didasarkan pada 

kemaslahatan masyarakat, dalam hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang 

berbunyi; 

ظْيذََح ََ طٌَتاِىُ ْ٘ ػَِّٞحٍَُِْ َػَيََٚاىشَّ ًِ ا ٍَ فَُالِإ  ذظََشُّ
Artinya:“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus 

mengikuti kemaslahatan”.
111

 

 

Oleh karena itu dimasa pandemi Covid-19, Majelis Ulama Indonesia 

sebagai bagian dari pemegang otoritas di Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai 

penghimpunan dan pemanfaatan zakat di dalam menanggulangi pandemi Covid-

19. Dalam hal ini tujuannya yaitu untuk membantu pemerintah dan masyarakat 

yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Hal ini selaras dengan ayat Al-Qur‟an 

yang diantaranya dijadikan dalil oleh komisi fatwa MUI, yaitu; 

 َٙ َ٘ اىرَّقْ َٗ َ ُّ٘اَػَيََٚاىْثشِِّ َٗ ذؼََا َٗ  
Terjemahnya: 

”Dan tolong-menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (QS.Al-

Maidah: 2)
112

 

 

Dalam hal ini salah satu bentuk dari saling tolong menolong (taawun) 

dimasa pandemi ini yaitu dengan menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat, 

karena dengan membayar zakat hakikatnya merupakan wujud dari solidaritas 

sosial kepada sesama. 

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020, Majelis Ulama Indonesia 

menetapkan terkait pendistribusian dan/atau pemanfaatan dana zakat, infaq, dan 

sedekah untuk penanggulangan pandemic Covid-19 yaitu diperbolehkan dengan 

beberapa ketentuan.  
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1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan 

dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut
113

: 

a. Pendistrbusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Penerima me`rupakan salah satu dari golongan (asnaf) zakat, yaitu fakir, 

miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan fi 

sabilillah. 

2) Dana zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan 

pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan 

kebutuhan mustahiq. 

3) Pemanfaatan dana zakat boleh bersifat produktif, seperti untuk stimulasi 

kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah Covid-19. 

b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah. 

2) Pemanfaatan dalam bentuk aset pengelolaan atau layanan bagi 

kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq; seperti untuk 

penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, pengobatan, serta kebutuhan 

relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam 

penanggulangan wabah Covid-19. 

2. Zakat maal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu 

satu tahun penuh, apabila telah mencapai nishab. 
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3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus 

menunggu malam idul fitri. 

4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat 

dipenuhi melalui dana zakat, dapat diperoleh melalui infaq, sedekah, dan 

sumbangan lainnya 

Maka berdasarkan uraian diatas, dengan adanya pandemic Covid-19, 

kemudian dana zakat, infaq, sedekah menjadi sebuah instrumen yang digunakan 

untuk penanggulangan pandemic Covid-19 serta dampaknya. Oleh karena hal 

tersebut, menjadi fokus utama pemerintah dan termasuk lembaga sosial seperti 

Lazismu dalam penanggulangan pandemic Covid-19.  

Lazismu didalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan, 

akan tetapi pada masa pandemi terdapat penambahan program sebagai bagian 

dalam penanggulangan pandemi Covid-19 serta dampaknya. Distribusi dan 

pemanfaatan dana ZIS dimasa pandemi dapat menjadi harapan bagi masyarakat 

yang kesulitan secara ekonomi dan juga terdampak dari pandemi virus Covid-19. 

Meskipun dalam kondisi suasana pandemi Lazismu tetap melakukan 

pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS dengan tetap menerapkan protokol 

kesehatan demi menjaga amil dan penerima manfaat ZIS dari tertularnya virus 

Covid-19. Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh Bapak Kamaruddin Kasim 

selaku Ketua Lazismu Kota Makassar. 

“Di dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS yaitu dengan memakai 

sistem muzakki membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di 

cabang dan amal usaha Muhammadiyah dan juga dapat melalukan pembayaran 
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via transfer dan ketika ada juga dapat menyetor dengan melakukan pembayaran 

langsung di kantor (tentunya dengan standard prokes).”
114

 

 

Pendistribusian merupakan penyaluran ZIS kepada mustahik yang sifatnya 

jangka pendek dalam bentuk konsumtif. Sedangkan pada pendayagunan 

merupakan bentuk pemanfaatan ZIS secara optimal dalam bentuk usaha produktif. 

Kedua mekanisme penyaluran tersebut berjalan dengan tetap menerapkan 

standard protokol kesehatan. 

Adapun berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti 

mengenai Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 terhadap praktik 

pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan pandemi 

Covid-19 melalui wawancara kepada ketua dan beserts pengurus  Lazismu Kota 

Makassar. 

Jika merujuk pada ketentuan hukum diatas bahwasanya zakat 

diperbolehkan untuk digunakan di dalam penanggulangan pandemi Covid-19. 

Namun dalam pembagiannya yaitu diberikan beberapa ketentuan yang kiranya 

relevan dengan hukum syariat dan juga demi kemaslahatan. Pada ketentuan 

hukum poin 1 ayat a dan b menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dapat 

dilakukan dengan skema pendistribusian secara langsung dan/atau skema 

pendistribusian secara tidak langsung atau pendistribusian dengan cara dikelola 

untuk tujuan kepentingan kemaslahatan umum. 

Pendistribusian dana zakat untuk beberapa golongan dengan skema 

langsung harus memenuhi ketentuan yang ada, diantaranya seperti yang 

disebutkan pada ketentuan poin 1 ayat a (1) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, 
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gharimin (yang terlilit hutang), riqab (budak), ibnu sabil (orang yang sedang 

melakukan perjalanan), dan fii sabilillah.
115

 

Tentunya hal tersebut sebagaimana telah diterangkan pada surah At-

Taubah ayat 60 :   

اىْؼََ َٗ َ ِِ سَامِٞ ََ اىْ َٗ ذَقاَخَُىيِْفقُشََاءَِ اَاىظَّ ََ قَابَِإَِّّ فَِٜاىشِّ َٗ َ ٌْ ؤَىَّفحََِقيُُ٘تُُٖ َُ اىْ َٗ ْٖٞاََ َػَيَ َِ يِٞ ٍِ ا

َدَنٌِٞ ٌٌ َُػَيِٞ الََّّ َٗ ََِۗ َالََّّ َِ ٍِ ثِٞوََِۖفشَِٝضَحًَ َاىسَّ ِِ اتْ َٗ َِ فَِٜسَثِٞوَِالََّّ َٗ َ َِ ٞ ٍِ اىْغَاسِ َٗ  
Terjemahnya: 

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

miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu‟allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

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

mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS.At-Taubah: 60)
116

 

 

Menurut Abdullah Zaky dalam bukunya Ekonomi dalam perspektif islam 

menyebutkan bahwa surah At-Taubah ayat 60 menjelaskan mengenai siapa saja 

yang berhak menerima zakat, zakat menjadi penting bagi umat islam karena 

bagian dari rukun islam, selain itu zakat juga sebagai media penghubung antara 

muzakki dan mustahik, atau bentuk tanggungjawab orang yang mempunyai harta 

yang sudah mencapai nisabnya kepada orang yang membutuhkan.
117

 

Selanjutnya pada ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa MUI tersebut 

poin 1 ayat a (2) yaitu menjelaskan bahwa harta zakat yang didistribusikan boleh 

dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, 

dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq.
118

 Salah seorang pengurus Lazismu 

Kota Makassar, Riska Azizah Muchtar menyebutkan : 
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“Pada Kondisi Pandemic Covid-19, Lazismu Kota Makassar telah mendistribusikan 

ratusan Paket sembako termasuk kepada Guru dan tenaga Honorer sekolah, 

Karyawan Swasta yang di rumahkan, Ibu Rumah Tangga yang suaminya tidak 

bekerja, Janda yang tidak memiliki pekerjaan, Asisten rumah tangga, kuli bangunan 

dan Driver Ojek serta pula dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat 

terdampak”
119

 

Kondisi pandemic Covid-19 tentunya menghadirkan berbagai dampak 

pada berbagai sektor kehidupan, sehingga diantaranya lazismu turut andil dalam 

membantu dan menanggulangi berbagai dampak tersebut seperti dengan 

mendistribusikan paket sembako dan dalam bentuk uang tunai yang diberikan 

kepada masyarakat  terdampak. Sebagaimana berdasarkan data berikut; 

Tabel : 4.2 

Waktu Uraian Penerima Kategori 

April 2020 
Bantuan Ketahanan Pangan 

(Sembako Lazismu) 
179 Paket Masyarakat Terdampak 

Mei 2020 Bantuan Uang Tunai  3 
Kepala Keluarga 

Terdampak 

Mei 2020 
Bantuan Paket Ketahanan 

Pangan 
70 Paket 

Guru Honorer SMP & 

SMA, dan Tenaga 

Honorer Sekolah 

Juni 2020 

Bantuan Program Sumbang 

Suara Gojek dan Lazismu 

(Paket Sembako) 

400 Paket Masyarakat Terdampak 

Juli 2020 Distribusi Paket Sembako 450 Paket 

Guru & Tenaga Honorer 

Sekolah, Karyawan 

Swasta yg dirumahkan, 

Ibu Rumah Tangga yg 

Suaminya tidak kerja, 

Janda yg tidak punya 

pekerjaan, ART, Kuli 

Bangunan, Driver Ojek, 

dan Sopir Angkot/Becak 

November 

2020 

Bantuan Ketahanan Pangan 

(Paket Sembako Lazismu) 
60 Paket Guru Mengaji 

Sumber: Data Laporan Lazismu Kota Makassar 

Namun menjadi catatan tersendiri yaitu berdasarkan yang disampaikan 

oleh Bapak Kamaruddin Kasim bahwa di Lazismu Kota Makassar tidak 
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memberikan santunan langsung kepada para korban penderita Covid-19, sebab 

langsung diarahkan penanganannya ke MCCC (Muhammadiyah Covid-19 

Command Center) Kota Makassar yang dalam hal ini merupakan badan yang 

dibentuk oleh Muhammadiyah yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan 

program dan aksi penanganan Covid-19. 

Sehingga merujuk data diatas menunjukkan bahwasanya Lazismu Kota 

Makassar dimasa pandemi Covid-19 berusaha memberikan kontribusi berupa 

bantuan sembako, bantuan uang tunai, bantuan paket ketahanan pangan sebagai 

bentuk upaya dalam membantu dan menanggulangi akibat pandemi Covid-19 di 

Lazismu Kota Makassar kepada masyarakat yang terdampak dan membutuhkan. 

Kemudian pada ketentuan berikutnya poin 1 ayat (3) disebutkan bahwa 

pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi 

kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
120

 Berdasarkan 

wawancara sekaitan hal tersebut, Rudi J menyampaikan bahwa: 

“Di masa pandemi akibat virus Covid-19, lazismu menghadirkan program yaitu one 

day one mustahik dan juga melakukan stimulasi dengan memberikan bantuan kepada 

UMKM diantaranya Warung Putri 99, Roti Jodoh, dan Mie Tulang Antang sebagai 

upaya memberikan bantuan kepada masyarakat dan UMKM terdampak Covid-19”
121

 

 Adanya pandemic virus Covid-19 ini diantaranya memberikan dampak 

nyata pada salah satu sektor yang sangat terdampak pada kehidupan masyarakat 

yaitu sektor ekonomi. Maka hal tersebut Lazismu Kota Makassar memberikan 

bantuan diantaranya dalam bentuk memberikan stimulasi ekonomi kepada 

masyarakat dan stimulasi dana kepada para UMKM terdampak. 
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 Hal tersebut sejalan dengan pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab 

Nihayatu al Muhtah ila Syarhi al-Minhaj yaitu : 

“Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk 

membeli alat. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal 

berdagang” 

 

Sebagaimana juga dimaksudkan H.M Umar dalam bukunya 

Pendayagunaan Zakat untuk usaha Produktif yang menyebutkan bahwa 

penyaluran zakat dengan pola produktif yaitu pola penyaluran dana zakat kepada 

mustahik oleh amil demi kepentingan aktifitas suatu usaha bisnis atau 

pemberdayaan. 
122

 

Sehingga hal tersebut dimungkinkan bagi lembaga zakat seperti lazismu 

untuk memberikan bantuan dalam bentuk stimulasi ekonomi kepada masyarakat 

dan UMKM. Apalagi dimasa pandemic Covid-19 memberikan dampak yang 

sangat signifikan dan membuat orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang 

memiliki UMKM terdampak akibat pandemic Covid-19. 

Disamping itu, kondisi pandemi Covid-19 ini tentunya berdampak kepada 

berbagai sektor kehidupan dan kemaslahatan umat. Sehingga Fatwa MUI tersebut 

pun juga memberikan ketentuan sekaitan tentang pendistribusian untuk 

kepentingan kemaslahatan umum. Berdasarkan pada poin 1 ayat b (1) 

menyebutkan bahwa penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah.
123
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Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Imam Al-Razi dalam kitab 

al-Tafsir al-Kabir jilid 16 halaman 87 yaitu: 

Ketahuilah bahwa ”fii sabilillah” secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. 

Atas pemahaman ini al-Qoffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam 

tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan 

kebaikan mulai dari dari pengkafanan jenazah, membangun benteng dan 

memamkmurkan mesjid. Hal ini karena firman Allah “Wa Fii Sabilillah” bersifat 

umum. 

 

Begitu pula Andi Suryadi dalam tulisannya tentang perkembangan definisi 

mustahik zakat bahwasanya dari delapan kategori asnaf, makna sabilillah yang 

paling banyak mengalami perluasan, dari yang jihad fisik menjadi segala macam 

bentuk kebaikan. Adapun faktor yang menyebabkan pergeseran dan perluasan 

makna tersebut yaitu mendesaknya kebutuhan dan pentingnya merealisasikannya 

demi kemaslahatan umat.
124

 

Maka fatwa MUI tersebut tidak hanya mengartikan fii sabillah sebagai 

orang yang berjihad di jalan Allah swt, namun juga orang yang berjuang 

menegakkan misi kemanusiaan seperti para relawan, satgas Covid-19, tim medis, 

serta orang-orang yang mengurusi jenazah yang terdampak akibat virus Covid-19, 

baik mereka yang tergolog orang kaya atau susah. Hal ini selaras dengan hadis 

yang diriwayatkan Abi Said Al-Hudry; 

َقََ ِّٛ ْٞذَاىخُذْسِ َأتََِٜسَؼِ ِْ َالََُِّػَ ِّٜ ذَقحََُىغَِِْ َاىظَّ َ:"لُذَذَِوُّ ٌَ سَيَّ َٗ َِٔ ْٞ َُػَيَ َالََّّ َِطَيَّٚ اهَ:قاَهََسَسُ٘هَُالََّّ

ىشَِجُوٍَاشْرشََإََ ْٗ َأَ ِّٜ ْْٖاََىغَِِْ ٍِ ْٕذََٙ َ ْْٖاََفأَ ٍِ َِٔ ْٞ قَِػَيَ َذظُُذِّ ٍِ ْٞ سْنِ ٍِ ْٗ وٍَػَيََٖٞاََأَ ٍَ سِح:َىؼَِاَ َْ َِٔىخَِ اىِ ََ اَتِ

غََ ْٗ َأَ ًِ غَاسِ ْٗ ِ"َ)سٗآَاىثٖٞقٜ(أَ ْٞوَِالََّّ اصٍفَِٜسَثِ  

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa‟id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw 

bersabda: Sedekah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali 

dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada 
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yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang 

yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya 

tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si 

miskin memberi hadiah si kaya. (HR.Al-Baihaqi)
125

 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dan juga pada ketentuan dari 

Fatwa MUI diatas menegaskan perluasan makna dari delapan penerima zakat atau 

mustahik yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Atau menjelaskan 

bahwasanya zakat juga dapat diberikan untuk kemaslahatan umum yang luas, 

dalam hal ini dimasukkan kategori fii sabilillah. 

Kemudian berdasarkan salah satu ketentuan pada fatwa tersebut poin b 

ayat (2) yaitu pemanfaatan dalam bentuk aset kelolalaan atau layanan bagi 

kemaslahatan umum, seperti: untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, 

pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas 

kemanusiaan dalam bentuk penanggulangan wabah:
126

 

“Riska menambahkan bahwa Lazismu sejak pandemi telah menyalurkan bantuan 

berupa Alat Disenfektan, Handsanitezer dan masker, termasuk APD untuk petugas 

Kesehataan”
127

 

 

 Tentunya sektor yang paling terdampak akibat pandemic virus Covid-19 

yaitu sektor kesehatan. Sehingga melihat kondisi tersebut yang dimana Lazismu 

Kota Makassar turut andil dalam memberikan bantuan baik dalam bentuk alat 

disenfektan, handsanitezer, masker yang diberikan ke berbagai fasilitas umum 

termasuk tempat ibadah dan juga berupa APD yang diberikan kepada petugas 

kesehatan. 
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Sehingga dikondisi pandemic Covid-19 ini dimungkinkan atau 

dibolehkannya dana zakat untuk dimanfaatkan demi penyediaan alat pelindung 

diri (APD), disinfektan, handsanitezer, masker yang diberikan ke berbagai 

fasilitas umum termasuk tempat ibadah, pengobatan, bahkan untuk kepada 

relawan kemanusiaan Covid-19. 

Selanjutnya pada ketentuan poin 2 menyebutkan bahwa zakat maal boleh 

ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh, 

apabila telah mencapai hisab & poin 3 yaitu zakat fitrah boleh ditunaikan dan 

disalurkan sejak awal ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
128

 

Sebagaimana zakat merupakan hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya 

dimana diwajibkan untuk mengeluarkannya dan diberikan kepada golongan 

tertentu dalam waktu tertentu. Tetapi pada kondisi pandemic ini yang merujuk 

pada ketentuan fatwa tersebut yaitu zakat maal boleh ditunaikan dan disalurkan 

lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai 

nishab. Merujuk kepada hadist nabi: 

َ َُّ ِ ذَقحََِفاَ َ:"تاَمِشُٗاَتاِىظَّ ٌَ سَيَّ َٗ َِٔ َُػَيَِٞ َالََّّ َِطَيَّٚ هَُالََّّ ْ٘ َطَاىةَِِقاَهَ:َقاَهََسَس ِِ َتْ ِّٜ َػَيِ ِْ ػَ

 اىثلَاءََلَُٝرَخََطَإَا"َ)سٗآَاىطثشاّٜ(

Artinya: Dari Ali bin Abi Thalib ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Bersegeralah 

membayar zakat, sebab bala bencana tidak akan melangkahinya”. (HR.Al-Thabarani)
129

 

 Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut menjadi rujukan pula untuk 

Lazismu Kota Makassar diantaranya untuk menyampaikan kepada muzakki serta 
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dalam mengelola dan menghimpunnya, sebagaimana yang disampaikan Bapak 

Kamaruddin Kasim: 

“Diantaranya pada kondisi ini kami menghimpun zakat maal dari pihak muzakki 

ketika sudah mencapai nishabnya, baik secara langsung ataupun melalui via 

transfer rekening. Termasuk pula dalam hal zakat fitrah, tanpa harus menunggu 

idul fitri untuk segera agar bisa dimanfaatkan kepada penerima” 

 

Maka berdasarkan hal itu, Lazismu Kota Makassar pada kondisi pandemic 

virus Covid-19 ini menghimpun zakat maal dari para Muzakki tanpa harus 

menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai nishab untuk segera 

disalurkan kepada orang yang membutuhkan akibat terdampak pandemic Covid-

19.  

Diperbolehkannya menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap 

setahun dan telah mencapai nishabnya, apalagi jika alasan menyegerakannya 

dikarenakan melihat kemaslahatan bagi orang-orang fakir miskin, sebagaimana 

hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ali ra bahwasanya Abbas ra 

(paman Nabi Muhammad Saw) pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Saw 

tentang menyegerakan pembayaran zakat harta sebelum genap setahun, lalu Nabi 

Muhammad Saw membolehkannya, yang berbunyi: 

َِٔ َفَِٜذؼَْجِٞوَِِطَذَقرَِ ٌَ سَيَّ َٗ َِٔ َُػَيَِٞ َالََّّ َطَيَّٚ َّٜ َاىؼَثَّاطَ"سَأهَََاىَّْثِ ُْ َأتََِٜطاَىةٌَِأَ ِِ َتْ ِّٜ َػَيِ ِْ قثَْوَََػَ

ضََىََُٔفَِٜرَاىلَِ"َ)سٗآَاتٍَِاجَٔٗأت٘داٗٗد( َفشََخَّ َذذَِوَّ ُْ  أَ

Artinya: Dari Ali bahwa Abbas ra bertanya kepada Nabi Saw tentang penyegeraan 

pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR.Ibnu Majah dan 

Abu Daud)
130

  

Pendapat beberapa jumhur ulama sekaitan tentang bolehnya menyegerakan 

pembayaran zakat harta sebelum masuk haulnya berdasarkan hadis yang shahih, 
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serta berdasarkan menurut al-Khatibi bahwasanya disyariatkannya ketika masuk 

haul-nya (genap setahun) agar meringankan bagi orang yang wajib zakat harta. 

Begitupula pendapat dari imam al-Nawawi dalam kitab al-Majmu tentang 

bolehnya membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib: 

“Ulama Syafi‟iyyah berpendepat baha menyegerakan untuk membayar zakat 

fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan mushonnif 

bahwa ada tiga pendepat dan yang benar adalah boleh menegerakan bayar zakat 

fitrah mulai dari awal ramadhan dan tidak boleh sebelum ramadhan”. 

 

Apalagi di saat kondisi pandemic Covid-19 ini yang mengakibatkan 

banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan, utamanya 

golongan fakir miskin. Bahkan golongan kaum menengah pun cukup merasakan 

akibat dari pandemic Covid-19 ini. Sehingga kondisi tersebut dapat menjadi dalil 

atau alasan untuk mendahulukan penunaian zakat meskipun belum mencapai 

haulnya.  

Hal tersebut dijelaskan pula pada ketentuan fatwa MUI tersebut yaitu 

bahwa zakat maal boleh ditunaikan dan lebih cepat tanpa harus menunggu satu 

tahun penuh apabila telah mencapai nishab. Begitupula zakat fitrah boleh 

ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam 

idul fitri.  

Kemudian berdasarkan pada ketentuan fatwa poin 4 menyebutkan bahwa 

kebutuhan penanggulan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat 

dipenuhi melalui dana zakat, dapat diperoleh melalui infaq, sedekah, dan 

sumbangan lainnya.
131
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Sebab zakat bukan satu-satunya sumber dana yang dapat dimanfaatkan 

dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, tetapi juga dapat diperoleh 

melalui dana infak dan juga sedekah. Sehingga melalui hal tersebut, MUI 

mengfungsikan dana infak dan juga sedekah dalam membantu masyarakat yang 

terdampak dan diantaranya para tenaga medis yang sedang menjalankan misi 

kemanusiaannya. 

Membantu pemerintah dan masyarakat yang terdampak akibat pandemi 

Covid-19 melalui infak dan sedekah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan 

dan diharapkan. Sebab masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-

orang dermawan khususnya bagi yang memiliki harta lebih, agar dapat membantu 

masyarakat yang sedang berada dalam kesusahan. 

Berinfak baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, saat memiliki banyak 

uang maupun ditengah keterbatasan merupakan karakter orang-orang yang 

bertakwa yangmana ia gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. 

Hal ini pula disebutkan dalam hadist yang diriwiyatkan oleh Abu Hurairah r.a 

yaitu; 

َأتََٜٕشَُٝشَجََسَطَِٜاّلََُّػَُْٔقاَهَ:َجَاءَسَجُوٌَاىََِٚاىََّْ ِْ َفقَوَ:َٝاََػَ ٌْ سَيَّ َٗ َِٔ َُػَيَٞ َللََّّ َطَيَّٚ َّٜ ثِ

وَُ ٍُ ذاْ َٗ ّْدََطَذِٞخٌَشَذِٞخٌَذخَْشََٚاىفقَْشََ أَ َٗ َذظََذَّقََ ُْ َأجَْشًا؟َقاَهَ:"أَ ٌُ ذَقحَِأػَْظَ َاىظَّ ِّٛ ،َأَ سَسُ٘لُُللََّّ

قذََْ َٗ َمَزَاَ ُِ َقيُْدََىفِلُاَ ًَ َارَِاَتيَغََدَِاىذُيقُُ٘ ٖوَْدَرَّٚ َْ "َ)سٗآَاىثخاسٛ(َاىغََِْٚٗلََُذُ ُِ َىفِلُاَ َُ ما  

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw 

sembari bertanya „Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?‟ 

Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, walaupun 

keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan 

janganlah kamu menunda-nunda membayar sedekah sehingga nyawamu sudah 

sampai tenggorokan: kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan 

(yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR.Al-Bukhari)
132
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 Dari hadist tersebut dapat dilihat bahwasanya para sahabat, baik dalam 

keadaan lapang ataupun susah masih sempat berinfak demi kepentingan umum. 

Apalagi dimasa pandemi Covid-19, maka orang-orang yang memiliki harta lebih 

agar dapat membantu dan memberi uluran tangannya bagi masyarakat yang 

mengalami kesusahan sehingga kehidupan mereka dapat terpenuhi setiap harinya. 

 Maka dapat dipahami dan disimpulkan bahwasanya tujuan dari hadir dan 

dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini yaitu untuk menangani 

pandemi Covid-19 dengan menjadikan zakat, infaq, dan sedekah sebagai 

instrumen atau sarananya. Sebagaimana hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang 

berbunyi; 

قاَطِذ ََ اى َُ سَاَئوََدُنُ َ٘  ىيِْ
Artinya:“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. 

133
 

 

اجِةٌَ َٗ َ َ٘ َِٔفَُٖ اجِةَُإلَُِّتِ َ٘ َاى ٌُّ الََُٝرَِ ٍَ  
Artinya: “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan 

sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib”.
134

 

 

 Landasan dalil-dalil yang terdapat pada fatwa MUI ini sangat mengandung 

maslahat terhadap masyarakat. Dimana terdapat berbagai kebutuhan yang 

mendesak, seperti: penanganan pasien Covid-19, alat-alat bagi tim medis, alat-alat 

agar masyarakat tidak tertular, kehidupan masyarakat yang terdampak. Maka 

kehadiran fatwa ini merupakan upaya agar dapat menghindari bahaya yang lebih 

besar, seperti: pasien yang terlantar, tertularnya tim medis, serta kemiskinan dan 

kesusahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 
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Sehingga berdasarkan data dan uraian diatas menunjukkan bahwasanya 

sebagaimana menjadi rekomendasi dan ketentuan-ketentuan hukum pada Fatwa 

MUI Nomor 23 Tahun 2020 menunjukkan hampir secara keseluruhan ter-

implementasikan dalam prakik pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah di 

Lazismu Kota Makassar. 

 Olehnya itu, penulis berpandangan bahwa sejatinya setiap hukum/fatwa 

harus memiliki tujuan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, termasuk 

dalam hal ini dengan kehadiran fatwa hukum MUI Nomor 23 Tahun 2020 terkait 

pemanfaatan zakat, infaq, dan sedekah di masa pandemi ini memiliki tujuan demi 

kemaslahatan di dunia dan di akhirat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Ada beberapa hal yang akan disimpulkan dari permasalahan yang 

diajukan, yaitu : 

1. Pendayagunaan atau pemanfaatan dana ZIS di Lazismu Kota Makassar 

dilakukan melalui berbagai program, seperti : Pemberdayaan dhu‟afa, 

Pengembangan Sumberdaya Insani, Pengembangan Da‟wah, Pelayanan 

Sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Sedangkan untuk dana infaq dan 

shadaqah dibagi menjadi tiga, yaitu untuk biaya operasional, kegiatan 

Muhammadiyah, dan fakir miskin. Selain itu di Lazismu Kota Makassar juga 

aktif dalam pengembangan dakwah dan juga pelayanan sosial seperti bantuan 

sembako, siaga bencana, serta bantuan pengobatan kepada masyarakat. 

2. Implementasi dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 di Lazismu Kota 

Makassar yaitu dengan mendistribusikan paket sembako serta dalam bentuk 

uang tunai yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Selain itu juga 

Lazismu Kota Makassar menghadirkan program yaitu one day one mustahik 

dan melakukan stimulasi ekonomi dengan memberikan bantuan kepada 

masyarakat dan UMKM terdampak, serta sejak awal pandemi telah 

menyalurkan bantuan berupa alat disinfektan, hand sanitizer, masker, dan 

APD untuk petugas kesehataan. Lazismu Kota Makassar juga menghimpun 

zakat maal tanpa harus menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai 

nishabnya dan zakat fitrah yang ditunaikan sejak awal ramadhan tanpa harus 
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menunggu idul fitri agar dapat segera disalurkan kepada orang yang 

membutuhkan akibat terdampak pandemi Covid-19.   

B. Implikasi Penelitian 

Setelah melakukan penelitian di Lazismu Kota Makassar mengenai 

Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang praktik pemanfaatan 

dana zakat, infaq, dan sedekah untuk penanggulangan pandemic Covid-19 di 

Lazismu Kota Makassar, maka penyusun dapat menyarankan dan 

mengimplikasikan sebagai berikut: 

1. Hendaknya Lazismu Kota Makassar dalam pengelolaan pemanfaatan dana 

zakat, infaq, dan sedekah senantiasa menebar manfaat kepada para mustahik 

yang membutuhkan serta mendayagunakan terhadap sesuatu yang sifatnya 

produktif. 

2. Terkait tentang Implementasi Fatwa MUI bahwasanya meskipun Fatwa MUI 

tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun kehadiran Fatwa MUI 

diantaranya sebagai bentuk respon dan jawaban atas situasi dan kondisi yang 

sedang terjadi dikalangan masyarakat. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan Lazismu Kota 

Makassar? 

2. Bagaimana strategi penyaluran dan pendayagunaan ZIS yang dilakukan 

Lazismu Kota Makassar? 

3. Bagaimana mekanisme distribusi ZIS dalam mencegah dan 

menanggulangi pandemic Covid-19 di Lazismu Kota Makassar? 

4. Bagaimana sumber dana yang didistribusi kepada mustahik? Apakah dari 

dana zakat saja atau juga dari dana infaq dan sedekah? 

5. Bagaimana peran ZIS dalam menanggulangi Covid-19? 

6. Bagaimana pengaruh pandemi pada penghumpunan dana ZIS di Lazismu 

Kota Makassar? 

7. Apa yang menjadi kendala Lazismu Kota Makassar dalam menghimpun 

dana ZIS dimasa Pandemi Covid-19? 

8. Bagaimana output dari distribusi ZIS dalam mencegah dan menanggulangi 

pandemic Covid-19 oleh Lazismu Kota Makassar? 

9. Bagaimana peran (posisi/pengaruh) fatwa MUI dalam pelaksanaan praktik 

pemanfaatan dana ZIS untuk penanggulangan pandemic Covid-19? 

10.  Bagaimana metode penghimpunan dan pemanfaatan dana ZIS yang 

dilakukan Lazismu Kota Makassar dimasa pandemic Covid-19? 

11.  Apakah dimasa pandemic Covid-19 lazismu memberikan bantuan kepada 

orang-orang dan UMKM yang terdampak akibat pandemic Covid-19? 

12.  Apakah Lazismu Kota Makassar menghimpun dana Zakat Maal tanpa 

menunggu satu tahun penuh apabila telah mencapai nishabnya dan zakat 

fitrah tanpa harus menunggu idul fitri? 
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B. Dokumentasi 

a) Wawancara Kepada Ketua dan Pengurus Lazismu Kota Makassar 
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b) Pendistribusian dan Penyaluran ZIS kepada Mustahik atau Masyarakat 

Terdampak 
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