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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 ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

s\a 

 

s\ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

h}a 

 

h} 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

z\al 

 

z\ 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

s}ad 

 

s} 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

d}ad 

 

d} 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

t}a 

 

t} 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

z}a 

 

z} 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ؼ

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ؽ

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ؾ

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ؿ

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 ـ

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ف

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 ىػ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

 
 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 



 

xi 

 

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوَْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

fath}ah a a   ا 
kasrah i i   ا 
d}ammah u u   ا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>’ 

 

ai a dan i ََْـى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ـوََْ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>’ َى َاَ|َ...ََ ََ... 

d}ammah dan wau ــُـو 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas 

u dan garis di atas 

 ــِـــى
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 Contoh: 

 ma>ta : مـاَتََ

 <rama : رَمَـى

 qi>la : قـِيْـلََ 

 yamu>tu : يـَمـوُْتَُ

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta >’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َالََ طْفَالَِرَوْضَـةَُ  : raud}ah al-at}fa>l 

َالَـْفـاَضِــلَةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَـْمَـدِيـْنـَةَُ

 al-h}ikmah : الَْـحِـكْـمَــةَ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan ,( ــّ 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبـّـَناََ
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 <najjaina : نـَجّـيَْــناََ

 al-h}aqq : الَــْحَـقَ 

 nu‚ima : نُـعّــِمََ

 aduwwun‘ : عَـدُوَ 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـلـِىَ 

 Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِىَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال 

(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّـمْـسَُ

ٌ  الَزَّلــْزَلــَة  : al-zalzalah (az-zalzalah) 

ٌ  الَــْفَـلْسَـفَة  : al-falsafah 

 al-bila>du : الَــْبـــِلَادَُ

7. Hamzah 



 

xiv 

 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

مُـرُوْنََتـأََْ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَــنَّـوْعَُ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أمُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an(dari al-Qur’a >n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

للَِبَِ  di>nulla>h دِيـنَُْاللهَِ  billa>h   
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Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُـمَْفَِْرَحـــْمَةَِاللهَِ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

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

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

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

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

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

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

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

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

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

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 A<li ‘Imra>n/3: 4 

HR = Hadist Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Muhammad Saleh 

NIM   : 80500219025 

Jurusan  : Ekonomi Syari’ah 

Judul : Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam 

Meningkatkan Kemashlahatan Masyarakat Pondok 

Modern (PMDG) Pusat di Ponorogo 

  

Tujuan pada peneltian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model 

pengelolaan wakaf produktif Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), dan 

bagaimana dampak pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan 

kemashlahatan masyarakat Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan 

fenomenologi, lokasi penelitian; Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat – 

Ponorogo. Sumber data pada penelitian ini adalah ketua yayasan Pemeliharaan 

dan Pemerluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) dan Staff ahlinya, kepala 

aministrasi Gontor, dan mereka yang menerima dampak langsung berupa 

kesejahteraan. Untuk memperoleh data maka digunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pihak Yayasan Pemeliharaan dan 

pemerluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) telah mengelola aset-aset wakaf 

yang dimiliki oleh Pondok sudah sangat baik serta solid, dimana dimanfaatkan 

(dikelola) sesuai dengan sifat diperuntukkannya. 2). Adanya sentralisasi keuangan 

pada bagian Administrasi (ADM) Gontor, 3). Sejauh ini kesejahteraan yang di 

berikan kepada kader, ustadz dan santri terasa sangat cukup untuk dirasakan, 

begitu pula kontribusi wakaf produktif Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) dalam meningkatkan kemashlahatan masyarakat sekitar pondok atau di 

desa Gontor melalui indikator Maqashid As-Syari‟ah  telah terpenuhi, dengan 

meningkatnya perekonomian dan taraf hidup masyarakat seiring dengan 

meningkatnya pendapatan. 

 

Kata kunci : Wakaf Produktif, Kemashlahatan, Maqashid As-Syari‟ah 
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Judul : The Empowerment of Productive Waqf in Improving 

the Wellbeing of the Community at the Islamic Modern 

Boarding School of Darussalam Gontor in Ponorogo. 

 

The major purposes of this research 1). were to investigate the productive 

waqf management model of Islamic modern boarding school of Darussalam 

Gontor and 2). the impacts of the waqf in improving the welbeing of the 

community in the boarding school.  

The methodological approach used in this research was a descriptive 

qualitative research using a phenomenological approach. The site of the research 

was the Islamic modern boarding school of Darussalam Gontor in Ponorogo. The 

mai data sources of this study were the chairman of the Foundation of the 

boarding school, the staff of the chariman, the administrative principal of the 

school, and all the community living in the boarding school. Furthermore, the data 

collection methods used in this study were observation, interviews, and 

documentation, while the data analysis was conducted by the stages of data 

condensation, data display, and data verification. 

The findings of this research indicated: 1). that the waqf assets owned by the 

school was well managed by the Foundation of Gontor Islamic boarding school. 

By foundation was given an official legal entity in managing and developing the 

assets. Therefore, all the assets could be utilized according to the needs of the 

school. 2). All profits from the business units will be handled by the 

administration using centralised financial system. 3). Furthermore, it also revelaed 

from this research that the productive waqf management under the supervision of 

the foundation continued to grow and played major roles in increasing the welfare 

of the internal and external community of the school. The increased wellbeing can 

be felt by all elements of the community including teachers, staff, students, and 

even the society living surrounding the boarding school which reflects and fulfills 

the concept of Maqashid As-Shari'ah. With the good management of productive 

waqf in the school, the increase in the economy and the standard of living of the 

community could be seen along with the increase of their income. 

 

Keywords: Productive Waqf, Wellbeing, Maqashid As-Syari‟ah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar 

di dunia sebanyak 188.176.626 penduduk atau 80,3% dari jumlah total seluruh 

penduduk Indonesia sebanyak 234.342.000 jiwa.
1
 Dilihat dari jumlah tanah wakaf 

di Indonesia yang mencapai 522.517m² atau sekitar 55.625,49 hektar (ha) yang 

tersebar di 390.241 titik lokasi di seluruh Indonesia yang merupakan harta wakaf 

terbesar di dunia. Sangat disayangkan, potensi wakaf yang begitu besar saat ini, 

masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai faktor, sehingga belum 

dapat memberi peran maksimal dalam menyejahterakan rakyat dan 

memberdayakan ekonomi masyarakat. 

Wakaf merupakan ibadah Maliyah yang erat kaitannya dengan 

pembangunan kesejahteraan umat. Ia merupakan ibadah yang bercorak social 

ekonomi. Dalam sejarah, wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang kegiatan keagamaan, 

bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengembangan ilmu 

pengetahuan, pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya insani dan 

                                                           
1Syamsuri, Perdi Fauji Rohman Perdi, and Aris Stianto, “Potensi Wakaf Di Indonesia 

(Kontribusi Wakaf Dalam Mengurangi Kemiskinan),” Malia: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.12, No. 

1. Desember 2020. h. 79–94. 
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pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat 

serta peradaban manusia.
2
 

Munculnya paradigma wakaf produktif, merupakan sebuah momentum 

sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi 

pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat 

wakaf.  Istilah wakaf produktif sendiri belum dikenal pada masa dahulu, walaupun 

esensinya telah ada sejak adanya syari‟ah wakaf pada masa Rasulullah Saw. 

Pembahasan baru muncul pada abad pertengahan.
3
 

Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta 

wakaf dan memaksimal kanpotensi wakaf secara ekonomi, hal ini juga diadopsi 

oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur 

mengenai   yang memungkinkan wakaf dikelola secara produktif, sehingga untuk 

mengembangkan wakaf produktif di Indonesia pada saat ini secara hukum sudah 

tidak ada masalah lagi. Adapun untuk model pengelolaan wakaf produktif 

menurut Muhammad Syafi’i Antonio, pemberdayaan wakaf yang ditandai 

dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas 

kesejahteraan Nadzir serta asas transformasi serta tanggung jawab. Untuk bisa 

mengoptimalkan pengelolaan aset wakaf kearah produktif, perlu adanya 

persamaan persepsi atau sudut pandang tentang apa dan bagaimana 

                                                           
2 Faizatu Almas Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk 

Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” Jurnal Middle East and Islamic Studies. Vol. 5, No. 1. 

Januari-Juni 2018.h. 1–22. 

3Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, and Amimah Oktarina, “Model Pengembangan 

Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo,” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan 

Ekonomi Islam. Vol. 9, No. 2. 2016. h. 1–24. 
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pengembangan wakaf di Indonesia. Sebab, selama ini pemahaman masyarakat 

masih berbeda-beda dalam masalah perwakafan.
4
 

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf 

itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan 

masjid, komplek kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu 

tidak harus berwujud langsung seperti itu, di atas lahan wakaf dibangun pusat 

perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak 

yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena 

hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga Selain itu, pemahaman ihwal 

benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bias diwakafkan masih dipahami 

sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga bias berupa benda 

bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan 

intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga sejalan dengan 

fatwa MUI mengenai hal ihwal bolehnya wakaf uang.
5
 

Kemudian, jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tetapi 

tidak semuanya bias dikategorikan sebagai tanah yang strategis. Hal ini bias 

dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan 

tanahnya tak subur secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan 

keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (ruislag) untuk tujuan 

                                                           
4Rifqiawati Zahara, “Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia,” Jurnal Legitima. Vol. 2, 

No. 1. Juni 2019. h. 18–39. 

5Mahfiyah, “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

Pasca Pandemi Covid-19,” JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2, September 

2021, h. 121–34.  
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produktif dan ternyata langkah ini pun berbuah kontroversi. Memang secara fiqh, 

ada perbedaan pendapat. Imam Syafi‟i berpendapat tukar guling harta wakaf itu 

tidak boleh secara mutlak, apapun kondisinya. Sementara sebagian ulama 

Syafi‟iyah (murid-murid Imam Syafi‟i) membolehkan, asal digunakan untuk 

tujuan produktif. Selain itu, Imam Hanbali dan Hanafi juga memperbolehkan 

tukar guling dengan tujuan produktif.
6
 Apalagi, kini permasalahan ini sudah diatur 

secara gambling dalam Bab VI, Pasal 49-51 Undang-undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan wakaf. 

Di samping itu adanya tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. 

Menurut kacamata agama, wakaf itu dipahami masyarakat sebagai ibadah yang 

pahalanya mengalir (sadaqah jariyah),  cukup dengan membaca sighat wakaf 

seperti wakaftu  (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi 

dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah, jadi tidak 

perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. 

Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bias dikelola secara 

produktif karena tidak ada legalitasnya. Belum lagi, banyak terjadi kasus 

penyerobotan tanah wakaf yang tak bersertifikat. Untuk itu, perlu adanya 

penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf. 

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya bahwa Nadzir (pengelola) wakaf 

di Indonesia masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk 

                                                           
6 Muhammad Fahmul Iltiham and Irhamil Izzatul Rosyidah, “Implememtasi Wakaf 

Produktif Perkebunan Apel Di Andonosari Pasuruan ( Yayasan Al-Ikhlas ) Dalam Meningkatkan 

Ekonomi Masyarakat,” MALIA: Jurnal Ekonomi Islam 12, No. 2. Desember 2020. h. 181–92. 
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rukun wakaf, para ahli fiqh mengharuskan waqif (orang yang wakaf) untuk 

menunjuk Nadzir  wakaf. Nadzir inilah yang bertugas untuk mengelola harta 

wakaf. Tetapi sayangnya, para Nadzir wakaf kebanyakan masih jauh dari harapan. 

Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif 

(non-produktif). Maka tidak heran, jika pemanfaatan harta wakaf kebanyakan 

digunakan untuk pembangunan masjid dan kuburan.
7
 

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas 

pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan institusi pesantren. 

Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf 

produktif adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (selanjutnya disebut 

PMDG). Hasil Penelitian Center for Study of Riligion and Culture (CSRC) UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta menyebutkan bahwa Pondok Modern Darussalam 

Gontor (PMDG) dianggap berhasil memanfaatkan hasil wakaf produktifnya untuk 

membiayai dirinya dan karenanya dapat dijadikan model bagi pengembangan 

lembaga pendidikan berbasis wakaf. Sebagian besar hasil wakaf dipergunakan 

untuk pengembangan usaha dan sebagian lain dimanfaatkan untuk kesejahteraan 

guru dan pembiayaan lembaga-lembaga pesantren yang ada di Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG). Sebagian dana juga disumbangkan untuk membantu 

pembinaan kehidupan sosial keagamaan di masyarakat sekitar. Semua 

                                                           
7Mahfiyah, “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

Pasca Pendemi Covid-19,” h. 121–34. 
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pembiayaan itu berada dibawah tanggungan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan 

Wakaf Pondok Modern (selanjutnya disebut YPPWPM).
8
 

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) sejak periode awal 

perkembangannya telah menyebut dirinya sebagai “Pesantren Wakaf”. Pesantren 

ini merupakan wakaf Trimurti,  yang secara resmi pada tanggal 12 Oktober 1958 

diserahkan Trimurti kepada masyarakat yang diwakili oleh Badan Wakaf Pondok 

Modern Darussalam Gontor (PMDG). Hal ini berakibat pada perubahan 

kepemilikan pondok, dari milik pribadi menjadi milik institusi. Ahli waris tidak 

lagi mempunyai hak. Pengelolaan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 

tidak lagi menjadi dominasi keluarga pendiri atau kyai. Faktor penentu 

pengangkatan kepemimpinan didasarkan pada kecakapan dan kelayakan yang 

diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bagi 

setiap lembaga yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG).
9
 

Sejak diwakafkan, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) terus 

mengalami perkembangan yang menggembirakan. Jumlah aset dan kekayaan 

Pondok terus meningkat, demikian pula animo masyarakat untuk menuntut ilmu 

di lembaga ini terus tumbuh. Tercatat hingga saat ini Poondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG) memiliki 18 buah pondok cabang di Jawa, Sumatra 

dan Sulawesi. Jumlah santri Gontor (pusat dan cabang) saat ini sebanyak 28.985 

santri. Tanah wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang dikelola 

                                                           
8Fasa, Rofiqo, and Oktarina, “Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo.”h. 1-24. 

9M Nur Rianto and Al Arif, “Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap 

Program Pengentasan Kemiskinan,”Jurnal Asy-Syir‟ah. Vol. 46 No.1 Januari-Juni 2012. h. 17–29. 
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Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan Pondok Modern (YPPWPM) telah 

berkembang menjadi seluas 1.772 ha, tersebar di 28 kabupaten di seluruh 

Indonesia. Unit usaha yang dikelola Yayasan Pemeliharaan dan Pengembangan 

Pondok Modern (YPPWPM) berjumlah 47 buah, bahkan lebih, bila dihitung dari 

cabang-cabangnya yang berada di Pondok Modern Cabang Darussalam Gontor 

(PMDG).
10

 

Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) berhasil 

menghimpun dana wakaf (fund raising) tidak terbatas pada tanah dan bangunan 

(property) tetapi menerima wakaf uang (cash waqf) yang berasal dari para 

aghniya‟ dan wali santri dan sejak dua dekade terakhir ini menerima wakaf kader 

yaitu guru dan dosen yang mewakafkan dirinya (kader pondok atau keluarga 

pondok) kepada pondok dengan menandatangani surat pernyataan wakaf menurut 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Dengan perwakafan itu, 

seorang wakaf kader akan mengabdi dan berjuang hidup dan mati untuk Pondok 

Modern Darussalam Gontor (PMDG). Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) mengembangkan konsep wakaf eksploratif dan terbuka, mencakup 

semua benda yang memiliki nilai ekonomi dan nilai manfaat serta prosesnya 

mengakomodir semua transaksi yang ditujukan untuk lembaga. 

Terkait dengan kemandirian pesantren, yang memiliki makna ketidak 

bergantungan pesantren kepada siapapun sehingga memiliki “kemerdekaan” untuk 

menentukan hidupnya. Dalam artian bahwa, kemandirian yang ditunjukkan oleh 

pesantren bersifat menyeluruh, mencakup kemandirian kurikulum, pendanaan, 

                                                           
10Fasa, Rofiqo, and Oktarina, “Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo.”h. 1-24. 
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Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dan sebagainya. Dengan 

keberhasilan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dalam pengelolaan 

wakaf produktif, tentunya memberikan sumbangsih dalam aspek materiil, yang 

diharapkan akan menopang kemandirian pondok dalam sistem pendidikan, politik 

dan sosialnya. Dalam konteks di Indonesia, kenyataan tersebut cukup menarik, 

apalagi jika dikaitkan dengan wakaf dan pengelolaannya di pesantren serta 

pengembangan kemandirian di dalamnya.
11

Unit-unit usaha juga salah satu 

penopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dan menjadi 

lumbung dalam meningkatkan kemashlahatan masyarakatnya, berikut daftar unit 

usaha yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG),
12

 yaitu: 

TABEL 1 

Unit-unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) 

No Kategori Nama 

1 

Perdagangan 

Sub Agen LPG La-Tansa   

2 Penggilingan Padi (Selep)   

3 
KUK Toko Bangunan La-Tansa   

4 KUK Toko Palen La-Tansa   

5 Gambia Apparel   

6 Gambia Toko Buku   

7 Gambia Mart   

8 
Gambia Pujasera  

                                                           
11Putri Ayu Tirta Wangi, “Pelaksanaa Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif 

(Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, 

Kabupaten Kampar)” Skripsi: Sultan Syarif Kasim Riau, 2019. h. 1-85. 

12WARDUN (Warta Dunia Gontor) Vol. 75 Sya‟ban 1443. h. 53. 
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9 
UKK Grosir  

10 
UKK Mie Ayam  

11 
UKK Sayur  

12 Satelit Mart   

13 Kantin Satelit   

14 Kantin Al-Azhar   

15 Toko Buku La-Tansa   

16 
Rumah Makan La-Tansa   

17 Toko Alat Olahraga dan Musik La- Tansa   

18 Apotek La-Tansa   

19 Distributor Buku La-Tansa   

20 Darussalam Distributor Centre (DDC)   

21 SPBU Unit 1 Wonosobo 

22 SPBU Unit 2 Mlarak 

23 

Jasa 

La-Tansa Transportasi 

24 Warung Telepon (Wartel) Sudan 

25 Warung Telepon (Wartel) Al-Azhar 

26 
Warung Telepon (Wartel) Satelit 

27 Wisma IKPM   

28 
Wisma Darussalam   

29 
Asia Photocopy  

30 Darussalam Computer Centre ( DCC )   

31 Penyewaan GOR Bulutangkis 

32 
La-Tansa Laundry  

33 
Rumah Sakit Yasyfiin   

34 Baitul Maal wa-t-tamwiil (BMT) 

35 Suara Gontor (Suargo) FM   
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36 Gontor TV   

37 Darussalam Recording Studio 

38 Tempat Pembuangan Sampah  (TPS) 

39 Gontor Auto Service (GAS) 

40 La-Tansa Pemotongan Ayam (Poultry)   

41 

Agroculture 

Yayasan Bagian Pertanian  

42 Yayasan Peternakan Sapi dan Kambing 

43 Yayasan Budidaya Lele   

44 

Manufaktur 

Pabrik Es  

45 Pabrik Roti 

46 Air Minum Darussalam (AMIDAS) 

47 Darussalam Press 

48 La-Tansa Konveksi 

   *Sumber Data YPPWPM. 

 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nadẓir wajib 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, 

dan peruntukannya berdasarkan prinsip syari‟ah. Dalam pemberdayaan  wakaf 

produktif, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) meningkatkan kelayakan 

harta wakaf dengan cara mengadakan pengeloloaan, pengembangan, pemeliharaan 

dan penjagaan dengan proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 

masyarakat internal dan eksternal Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 

yang baik sehingga mendapatkan  manfaat  untuk diberikan sebesar mungkin 

kepada para masyarakat Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG). 

Dalam hal ini Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 

memberdayakan beberapa wakaf produktif berupa unit usaha, Lembaga pendidkan 
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dan Lembaga Kesehatan. Wakaf produktif unit usaha Pondok Modern Darussalam 

Gontor (PMDG)  terbagi dari beberapa aspek yaitu unit usaha  di bidang koperasi, 

pertanian, perminyakan dan masih banyak lagi, yang dimana dari unit usaha 

tersebut dapat memberikan kemashlahahan kepada masyarakatnya, seperti 

meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Di bidang 

lembaga Kesehatan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) membangun 

badan Kesehatan masyarakat (BKSM) berupa klinik dan rumah sakit, dalam hal 

Kesehatan masyarakat itu sendiri, telah diketahui bersama dalam hal Lembaga 

Pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) memberdayakan 

lembaganya dengan membangun beberapa cabang pesantren Gontor lain yang 

dapat memeberikan manfaat kepada para masyarakat berupa fasilitas dalam hal 

belajar mengajar dan memenuhi saran dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

kegiatan tersebut. Dari beberapa aspek yang disebutkan diatas semuanya 

dikoordinir  para Nadzir dan diawasi secara langsung oleh YPPWPM (Yayasan 

Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern) secara profesional sehingga 

wakaf produktif tersebut berkembang pesat. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan terkait bagaimana model 

pengelolaan wakaf produktif dengan kerangka kerja yang profesional juga 

bagaimana dampak atau kontribusi dari pengelolaan tersebut dalam meningkatkan 

kemashlahatan masyarakatnya, sehingga dapat menopang kemandirian Pondok 

Modern Darussalam Gontor. Maka judul yang akan diangkat oleh penulis untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis adalah “Pemberdayaan 
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Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemashlahatan Masyarakat Pondok 

Modern Darussalam Gontor (PMDG) Pusat di Ponorogo.” 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif gejala itu bersifat holistika atau menyeluruh 

dan tidak dapat dipisahkan, makna yang terkandung di dalamnya adalah 

menetapkan penelitian tidak hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi 

keseluruhan situasi sosial yang akan diteliti yang meliputi aspek tempat, 

pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Fokus penelitian 

mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam penelitian lapangan 

banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktivitas, namun tidak 

semua tempat, pelaku dan aktivitas diteliti semua. Untuk menentukan pilihan 

penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah model pengelolaan serta pengembangan 

wakaf produktif yang dikelola oleh pihak Yayasan pondok, sehingga dapat 

memberikan manfaat  dari hasil proses pengelolaan dan pengembangan wakaf 

produktif yang dimiliki Pondok Modern Darussalam Gontor  (PMDG) kepada 

masyarakatnya yaitu berbentuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi, 

dengan menjadikan Maqashid as-Syari‟ah (menjaga Agama, Jiwa, Akal, 

Keturunan dan Harta) sebagai indikator keberhasilannya. Jadi, wakaf akan 

produktif manakala bermanfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya serta memberikan manfaat dari hasil pengelolaannya. 
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2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memudahkan pemahaman, menjabarkan fokus penelitian dan menghindari 

terjadinya penafsiran ganda terhadap para pembaca. Pertama, menjabarkan 

tentang wakaf produktif (pemberdayaaan) di dalam kehidupan masyarakat. 

Adapun pengertian dari wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan 

donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, 

hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat 

berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak 

bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang 

menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti 

pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.  

Kedua, pertumbuhan ekonomi umat setelah pengelolaan wakaf produktif. 

Dana yang dikumpulkan akan dibelikan aset produktif yang dikelola untuk 

menghasilkan keuntungan. Selanjutnya keuntungan tersebut disalurkan untuk 

kepentingan sosial. Ketika memiliki aset produktif maka akan lebih 

memudahkan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi yang bukan hanya 

berorientasi keuntungan semata namun untuk kemashlahahan umat. 

Ketiga, Kemashlahatan Masyarakat yaitu upaya yang dilakukan oleh 

pihak pondok kepada para Nadzir demi tercapainya tujuan pondok, khazanah 

Islam dan kemashlatan para Nadzir guna menunjang nilai profesionalisme 

dalam tahap pengeloalaan, masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini 

dibagi menjadi 2 yaitu: internal meliputi Kiai, Guru-guru (Senior dan junior), 
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dan para Santri, sedangkan external meliputi para pekerja di setiap unit-unit 

usaha (kepontrenan) dan masyarakat sekitar pondok. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat dikaji oleh penulis yaitu: 

1. Bagaimana model pengelolaan wakaf produktif Pondok Modern Darussalam 

Gontor (PMDG)? 

2. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan 

kemashlahatan masyarakat Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)? 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan oleh pihak terhaulu, sebagai rujukan dalam mengembangkan materi 

yang ada dalam penelitian yang dibuat penulis. Beberapa penelitian terdahulu 

yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah: 

1. Jurnal Faizatu Almas Hadyantari dengan judul “Pemberdayaan Wakaf 

Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” 

Dalam penelitian ini membahas bahwa pengelolaan wakaf secara 

produktif dengan mengembangkan  aset wakaf yang ada dampaknya akan  

lebih dirasakan daan berkelanjutan. Salah satunya melalui upaya 

pemberdayaan. Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan 

merupakan langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang 



15 

 

 

merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan 

kesejahteran masyarakat. Upaya tersebut melibatkan masyarakat dalam 

berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.
13

 

2. Jurnal Mahfiyah dengan Judul: “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pasca Pendemi Covid-19”. 

Dimana dalam penelitian ini membahas tentang keuangan social Islam 

diharapkan dapat membantu mendukung program Pemulihan Ekonomi 

Nasional. Wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan ekonomi 

yang terjadi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana peran wakaf dapat mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pasca 

Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi 

kepustakaan dengan analisis deskriptif kualitatif.
14

 

3. Jurnal Syamsuri, Perdi Fauji Rohman, Aris Stianto dengan judul: “Potensi 

Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)”. 

Hasil penelitian yang diperoleh dalam jurnal ini mengatakan bahwa dari 

besarnya potensi wakaf yang miliki bangsa Indonesia, dan banyaknya jumlah 

masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka wakaf dapat menjadi 

solusi untuk mengurangi angka tersebut. Untuk mengurangi angka tersebut 

wakaf dapat mengalokasikan dananya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan 

                                                           
13 Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan 

Ekonomi Masyarakat.” h. 1. 

14Mahfiyah, “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

Pasca Pendemi Covid-19.” h. 121. 
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pokok dari masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terbantu dengan 

adanya dana wakaf yang dialokasikan kepada masyarakat.
15

 

4. Kris Dipayanti dan Nufzatutsaniah dengan judul “Pengelolaan Wakaf 

Produktif Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Tangerang 

Selatan” 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan sosiologis. Disini penulis hanya memakai 7 sampel yang diambil 

dari masing-masing kecamatan yang ada di tangerang selatan. Tekhnik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara, untuk metode 

analisis data menggunakan data deskripsi analisis. Hasil penelitian ini berupa 

masjid, musholla, sarana pendidikan, majelis taklim dan pemakaman dengan 

adanya bisnis unit di atas tanah wakaf. luas tanah wakaf tangerang selatan 

sebanyak 1.171.029 M, dari total keseluruhan tersebut terdapat ada 1.627 titik 

tempat yang ada di kota Tangerang Selatan. Dari 1.627 titik ini terdiri dari data 

wakaf masjid berjumlah 39, untuk musholla berjumlah 556, untuk sarana 

pendidikan berjumlah 437,untuk sarana majelis taklim berjumlah 39, untuk 

pemakaman berjumlah 105 dan untuk bisnis juga sarana umum dari wakaf ini 

berjumlah 10 dari 1.627 titik aset wakaf.
16

 

                                                           
15 Syamsuri, Perdi, and Aris Stianto, “Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf 

Dalam Mengurangi Kemiskinan).” h. 79. 

16Kris Dipayanti and Nufzatutsaniah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan 

Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan,” Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma. Vol. 4, No. 

1. November 2020. h. 14.  
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5. Jurnal Sabariah, Rizma Fauziyah, dan Nur Hasanah, dengan judul: Urgensi 

Wakaf Produktif dalam Penanggulangan Ekonomi Masyarakat.  

Hasil penelitian ini adalah Filan tropi yang kegiatannya bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lebih berorientasi pada kecintaan 

terhadap manusia dan motivasi moral. Sementara dalam Islam, basis 

filosofisnya adalah kewajiban dari Allah swt. untuk mewujudkan keadilan 

sosial di muka bumi. Jika dipergunakan secara bersamaan kata “filantropi 

Islam” diidentifikasikan pada praktik kedermawanan berbasis agama, termasuk 

kalangan muslim melalui kegiatan member dapat berupa tradisi Islam yaitu 

zakat, infak, sedekah dan wakaf. Filantropi Islam dan wakaf bisa dijadikan 

solusi untuk meningkatkan kemashlahahan masyarakat. Pengelolahan wakaf ini 

memiliki peranan tehadap keberlangsungan usaha mikro kecil menengah 

dengan adanya wakaf produktif ini bisa menanggulani perekonomian 

masyarakat. Upaya penerapan wakaf produktif yang dikembangkan Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Perbankan Syari‟ah Universitas Islam Malang berupa unit 

usaha KOPMA yang dapat digunakan masyarakat sebagai simpan pinjam 

dengan menggunakan akad- akad dalam ekonomi Islam seperti mudharabah, 

musyarakah dan muzara‟ah dan sebagainya.
17

 

 

 

                                                           
17 S Sabariah, N Hasanah, and R Fauziyah, “Urgensi Wakaf Produktif Dalam 

Penanggulangan Ekonomi Masyarakat.,” El-Aswaq. Vol. 1, No. 1. Tahun 2020. h. 13. 
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E. Tujuan dan KegunaanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di bahas, adapun penelitian ini 

dilakukan : 

1. Tujuan penelitian 

a. Mengetahui model pengelolaan wakaf produktif Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG) 

b. Mengetahui dampak pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan 

kemashlahatan masyarakat Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Memperkaya khazanah pemikiran Islam serta member sumbangsih 

pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya 

wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah. 

2) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami 

pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya. 

3) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran ilmiyah bagi penelitian berikutnya. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengelolaan 

dan pengembangan wakaf produktif di Pesantren. 

2) Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. 
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3) Bagi Badan Wakaf Indonesia, untuk meningkatkan pengelolaan dan 

pengembangan wakaf dalam hal wakaf produktif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Wakaf 

1. Pengertian Wakaf  

Kata “Wakaf” atau“Waqf” berasal dari bahasa Arab “Wakafa”. Asal 

kata “Wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau 

“tetap berdiri”. Kata “Wakafa-Yaqifu-Waqfan” sama artinya dengan“Habasa-

Yahbisu- Tahbisan”.
18

 Menurut arti bahasanya, wakafa berarti menahan atau 

mencegah. 

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab waqf yang 

berasal dari kata waqofa-yaqifu-waqfa yang berarti ragu-ragu, berhenti, 

memperlihatkan, memperhatikan, meletakan, mengatakan, mengabdi, 

memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri. Kata al-waqf adalah bentuk 

kata kerja dari ungkapan waqfu al-syai yang berarti menahan sesuatu. Dalam 

pengertian secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu 

menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan 

tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, 

disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatanya, 

                                                           
18Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu‟ashir, 

2008), h. 151. 
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menggunakannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (waqif) tanpa 

imbalan.
19

 

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat tentang definisi wakaf 

secara terminologi. Menurut Faishal Haq, perbedaan definisi wakaf oleh para 

ulama madzhab. Ini dikarenakan wakaf mempunyai 25 arti lebih, meski yang 

lazim dipakai adalah arti menahan dan mencegah. Arti-arti yang banyak ini 

mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi wakaf. 

a. Wakaf menurut Abu Hanifah Wakaf menurut Abu Hanifah dan sebagian 

ulama madzhab Hanafi:  

Menahan benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang 

mewakafkan hartanya), dan menyedekahkan manfaat benda untuk jalan 

kebaikan.
20

 Dengan definisi ini, maka barang wakaf tidak harus lepas dari 

kepemilikan pewakaf, dan barang wakaf tidak harus lepas dari kepemilikan 

pewakaf, dan barang wakaf bisa diambil kembali serta boleh dijual. Sebab 

yang paling sahih menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf adalah boleh dan 

tidak mengikat seperti transaksi pinjam meminjam.
21

 Jika kita cermati 

definisi wakaf dalam madzhab Hanafi ini, maka kita dapat menyimpulkan 

bahwa kepemilikan benda wakaf tetap berada di tangan pewakaf.  Yang 

disedekahkan adalah manfaatnya saja. 

b. Wakaf menurut pengikut madzhab Maliki: 

                                                           
19Nanda Suryadi and Arie Yusnelly, “Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia,” Syarikat: 

Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 1. Juni 2019. h. 29. 

20 Zainuddin Ibnu Najim. Albahr Arraaiq. Kairo: Darul kutub al-arabiyyah, 1970. h. 187 

21Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Alislami Waadillatuhu. Beirut: Darul Fikr, 2000. h. 75-99. 
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Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau 

hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan 

berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif. 
22

 Maksudnya, pemilik 

harta menahan hartanya untuk tidak dibelanjakan untuk dirinya, namun 

dimanfaatkan untuk jalan kebaikan, dengan tetapnya barang wakaf dalam 

kepemilikan pewakaf. Hal ini berlaku dalam jangka waktu tertentu sehingga 

tidak disyaratkan adanya kekekalan.
23

 Wakaf menurut pengikut madzhab 

Maliki tidak memutus hak kepemilikan terhadap benda wakaf, namun hanya 

sekedar memutus pemanfaatan saja. 

c. Wakaf menurut madzhab Syafi‟i: 

Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan 

kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada 

sesuatu yang diperbolehkan oleh agama
24

 Dengan definisi ini, maka 

kalangan Syafi‟i menganggap bahwa benda wakaf telah keluar dari 

kepemilikan pewakaf dan menjadi barang yang ditahan untuk menjadi milik 

Allah. Karena itu bagi pewakaf dilarang untuk memanfaatkannya bagi 

dirinya dan harus menyerahkan pemanfaatannya untuk jalan kebaikan. 

d. Wakaf menurut madzhab Hanbali:  

Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya 

yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua 

                                                           
22Ali Fikri. Almu‟amalat Almaaliyyah Waladabiyyah. Kairo: Mustafa alhalabi, 1938. h. 

304. 

23Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Alislami Waadillatuhu. h. 76. 

24Al-Anshari, Zakaria. Tuhfatutthullab. Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 1957. h. 

85. 
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hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam 

hal kebajikan untk mendekatkan diri kepada Allah.”
25

 Dari paparan tersebut, 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1) Harta wakaf lepas atau putus dari hak milik pewakaf kecuali pendapat 

Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafiah. 

2) Harta wakaf harus kekal, kecuali pendapat Malikiah yang mengatakan 

bahwa boleh mewakafkan sesuatu, walaupun akan habis dengan sekali 

pakai, seperti makanan. 

3) Yang disedekahkan hanyalah manfaatnya saja.  

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh 

beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki subtansi 

pemahaman yang serupa, bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan 

harta bermanfaat bagi kemashlahahan umat, meskipun terjadi perbedaan dalam 

merumuskan pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta itu 

bagi sang waqif. 

Definisi wakaf di Indonesia lebih cenderung kepada definisi yang 

dikemukakan pengikut madzhab Syafi‟i. Secara jelas, definisi wakaf di 

Indonesia termaktub dalam peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 pasal 1 

(1) yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaaannya yang berupa tanah 

                                                           
25Ali Fikri. Almu‟amalat Almaaliyyah Waladabiyyah. h. 304-305. 
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milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan 

peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
26

 

Selain itu bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah 

harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai 

dengan ajaran syari‟ah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang 

disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf 

berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

2. Landasan Hukum Wakaf 

Dalam Al-Qur‟an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, 

akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur‟andan contoh dari 

Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Namun, para ulama mengemukakan 

beberapa ayat-ayat Al-Qur‟andan hadist sebagai dasar hukum wakaf, kendati 

masih mengandung pengertian wakaf secara umum, yaitu antara lain: 

a. QS. Ali-Imran/3: 92. 

َّ ح تّهى تػ نْف ق وْا مِ َّا تُ  بػُّوْف  وۗ م ا تػ نْف ق وْا م نْ ش يْءٍ ف ا فَّ اللّهى  ب و   يْم  ع ل  ل نْ تػ ن ال وا الْبِ 
Terjemahnya: 

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun 
yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

 27
 

Memperhatikan kemungkinan yang terjadi pada manusia antara lain 

adalah sulitnya manusia untuk mau berinfak dan berwakaf disebabkan oleh 

kecintaannya yang berlebihan terhadap harta dan lemahnya iman yang pada 

                                                           
26Ali Fikri. Almu‟amalat Almaaliyyah Waladabiyyah. h. 305. 

27Kementerian Agama. Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI, 

2019. h. 82.  
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akhirnya tidak mau berwakaf walaupun memiliki harta yang melimpah ruah. 

Apabila pemilik harta ini meninggal dunia dan ternyata ahli warisnya 

membagi-bagi harta peninggalannya dengan baik tanpa menimbulkan 

gejolak, maka ini adalah yang baik dibandingkan dengan apabila ternyata 

harta peninggalan tersebut (yang memang baik tidak mau sedikit pun 

mewakafkannya) ternyata menimbulkan gejolak dan pertengkaran atau 

malah terjadi pembunuhan antara ahli waris. Alangkah sedihnya kejadian 

seperti ini dimana harta yang ada menimbulkan malapetaka dan mungkin 

ada yang berkata bahwa harta itu tidak berkah karena pemiliknya pelit, 

sehingga tidak mau menafkahkan sebagian hartanya. 

b. QS. al-Baqarah/2: 261 dan 267. 

 ْ بػ ت تْ س بْع  س ن اب ل  فِ 
ْۢ
بَّةٍ ا نْ ْ س ب يْل  اللّهى  ك م ث ل  ح   ك له  م ث ل  الَّذ يْن  يػ نْف ق وْف  ا مْو الَ  مْ فِ 

ع  ع ل يْم   اۤء  وۗ اللّهى  و اس  ع ف  ل م نْ يَّش  بَّةٍ ۗ و اللّهى  ي ضى بػ ل ةٍ مه ائ ة  ح 
 س نْْۢ

Terjemahnya: 
“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 

Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang 
menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah 
melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas 
lagi Maha Mengetahui.”

 28
 

ت مْ و مِ َّاا ا خْر   بػْ جْن ا ل ك مْ مه ن  الْْ رْض  ۗ و لْ  يٰىا يػُّه ا الَّذ يْن  اىم نػ واْا ا نْف ق وْا م نْ ط يه بىت  م ا ك س 
ذ يْو  ا لَّْا ا فْ تػ غْم ض وْا ف يْو  ۗ و اعْل م واْا ا فَّ اللّهى   نْو  تػ نْف ق وْف  و ل سْت مْ بِ ىخ   تػ ي مَّم وا الْْ ب يْث  م 

ٌّ حم  يْد    غ نِ 
 

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, 
padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata 

                                                           
28Kementerian Agama. Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. h. 58.  
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(enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha 
Terpuji.”

29
 

Ayat tersebut memiliki makna perintah “nafkahkanlah”, oleh sebab itu 

menurut jumhur ulama ayat tersebut digolongkan sebagai salah satu ayat 

yang mensyariatkan wakaf. Dan hendaknya mewakafkan/memberikan harta 

yang digunakan di jalan Allah ialah harta yang baik, bukan harta yang 

diperoleh dari jalan yang tidak baik. 

c. QS. al-Hajj/22: 77. 

ر  ل ع لَّك مْ  يٰىا يػُّه ا الَّذ يْن  اىم ن وا اركْ ع وْا و اسْج د وْا و اعْب د وْا ر بَّك مْ و افػْع ل وا الْْ يػْ
 تػ فْل ح وْف  ۚ۩

Terjemahnya: 
“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah 

Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”
30

 

Penafsiran diatas yang menyebutkan bahwa al-khayr itu adalah 

perbuatan baik secara umum, antara lain adalah berwakaf. Dalam berwakaf 

ini hendaknya dilakukan dengan profesional, sehingga pengelolannya dan 

peruntukannya dapat diatur sebaik-baiknya.
31

 

Dari dasar hukum ayat-ayat Al-Qur‟andi atas, dapat diketahui bahwa 

wakaf merupakan salah satu sarana untuk membelanjakan harta di jalan 

Allah swt. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan haruslah harta yang baik. 

Untuk meraih kesempurnaan dalam berwakaf, akan lebih baik apabila harta 

yang diwakafkan adalah harta yang memang dicintai oleh pemberi wakaf. 

                                                           
29Kementerian Agama. Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. h. 60.  

30Kementerian Agama. Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. h. 483.  

31Aisa Manilet, “Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Umat,” TAHKIM, Jurnal Peradaban 

Dan Hukum Islam. Vo. 9. No. 2. Desember 2013. h.  36. 
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Dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah melalui wakaf, pemberi 

wakaf juga akan mendapatkan ganjaran dari Allah, baik di dunia maupun di 

akhirat. 

d. Hadistt 

نهبيه صلهى اللّه عليو وسلهم : إفه مائة سهم الهتّ عن ابن عمر قاؿ : قاؿ عمر لل
ط أعجب إلى منها قد أردت أف أتصدؽ بها, فقاؿ لى بخير نم أصبب ملا ق

 البخارى ول ثمرتها )رواه اللّه عليو وسلهم : احبس أصلها و سبالنهبى صلهى 
 م( مسل

Artinya;  

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada nabi SAW 

saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah 

mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin 

menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan 

jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokoknya) dan jadikan 

buahnya sedekah untuk sabilillah.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Dalam hadist di atas menerangkan bahwa dengan menahan pokok dan 

mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan 

harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang 

memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya samapai 

diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya. 

Bertitik tolak dari beberapa ayat Al-Qur‟an dan Hadist Nabi yang 

menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Sedikit 

sekali memang ayat Al-Qur‟an dan As-Sunnah yang menyinggung tentang 

wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan 

berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur‟an 

dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. 
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Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan 

mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu 

sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil 

ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, 

seperti qiyas dan lain-lain.
32

 

Sedangankan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah nasional 

telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam 

perwakafan diataranya:
33

 

a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara 

Perwakafan Tanah Milik. 

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian 

Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah 

Milik. 

d. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 

tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. 

e. Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 Tentang Pelaksanaan 

Penyertifikatan Tanah Wakaf. 

                                                           
32 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat: Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia. Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2007. h. 20. 

33 Elsa Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf  (Jakarta: Grasindo, 2007). h. 46. 
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f. Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum 

Islam. 

g. Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

h. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU 

No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

3. Rukun dan Syarat Wakaf  

Praktik wakaf memerlukan unsur-unsur (rukun) yang harus memenuhi 

persyaratan-persayaratan tertentu. Unsur-unsur yang dimaksud adalah pewakaf 

(waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf alaih), 

pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola (nadzir) baik lembaga 

atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan 

mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan 

peruntukannya. 

a. Rukun Wakaf 

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok 

dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah 

ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.
34

 Adapun rukun pembentukan wakaf 

yang dimaksudkan adalah: 

1) Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau yang disebut 

waqif 

2) Harta yang diwakafkan atau mauqufbih 

                                                           
34 Mukhtar Lutfi, Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar. (Makassar: 

Alauddin University Press. 2014), h. 49 
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3) Tujuan wakaf atau yang berhak menerma hasil wakaf disebut mauquf 

„alaih 

4) Pernyataa wakaf dari waqif  yang disebt sighat 

b. Syarat Wakaf 

Syarat-syarat barang wakaf :
35

 

1) Barang yang diwakafkan bisa diukur nilainya dan berupa pekarangan. 

2) Barang diketahui, adakalanya dengan menentukan ukurannya. 

3) Barang yang diwakafkan adalah milik penuh orang yang wakaf ketika 

dia mewakafkan. 

4) Barang sudah dibagi, bukan milik umum 

Syarat-syarat sighat wakaf diantarnya:
36

 

1) Keberlakuan untuk selamanya, 

2) Langsung dilaksanakan, 

3) Keharusan melaksanakannya, 

4) Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan syarat batal, 

5) Penjelasan penerima wakaf 

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan 

sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran Nadzir sebagai pihak yang diberi 

kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para 

mujtahid tidak menjadikan Nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun 

                                                           
35Mahfiyah, “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

Pasca Pendemi Covid-19.” h. 126. 

36Mahfiyah, “Peran Wakaf Uang Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

Pasca Pandemi Covid-19.” h. 126. 
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para ulama sepakat bahwa waqif harus menunjuk Nadzir wakaf, baik yang 

bersifat perseorangan maupun kelembagaan.
37

 Pengangkatan Nadzir wakaf 

ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf 

tidak sia-sia. 

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi 

wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. 

Sedemikian pentingnya kedudukan Nadzir dalam perwakafan, sehingga 

berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada Nadzir itu sendiri. Untuk 

itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, Nadzir harus memenuhi 

syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat memberdayakan 

sebagaimana mestinya. 

 

B. Tinjauan Tentang Konsep Wakaf Produktif 

1. Pengertian Wakaf Produktif 

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. 

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk 

dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan 

tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air 

untuk dijual airnya dan lain – lain.
38

 

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat 

digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, 

                                                           
37 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat: Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia. h. 41. 

38Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. h. 5. 
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perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara 

langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang 

diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.
39

 

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, 

yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan 

manfaat yang berkelanjutan. Dimana donasi wakaf ini dapat berupa harta 

benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak 

seperti tanah dan bangunan. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan 

dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. 

Muhammad Syafi‟i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif 

adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola 

manajemen wakaf yang terintegratif, asas kesejahteraan Nadzir dan asas 

transformasi dan tanggungjawab.
40

 Pola manajemen wakaf integratif berarti 

memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-

program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup 

didalamnya. Asas kesejahteraan Nadzir menuntut pekerjaan Nadzir tidak lagi 

diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup 

layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab 

mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada 

umat tiap tahun. 

                                                           
39Agustiano. Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat. Jakarta: Niriah, 2008. h. 77 

40Nailis Sa‟adah and Fariq Wahyudi, “Manajemen Wakaf Produktif : Studi Analisis Pada 

Baitul Mal Di Kabupaten Kudus,” Equilibrium. Vol. 4. No. 2. 2016. h. 334–352. 



33 

 

 

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang 

mendasarinya yaitu:
41

 

a. Asas keabadian manfaat 

b. Asas pertanggungjawaban 

c. Asas profesionalitas manajemen 

d. Asas keadilan sosial 

2. Indikator Wakaf Produktif 

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari 

pengeloalaan tanah wakaf maka didalam pelaksanaannya haruslah dilakukan 

dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut:
42

 

a. Lembaga wakaf yang terakreditasi. Lembaga wakaf yang terakreditasi. 

Lembaga wakaf yang dinyatakan layak beroperasi hingga bermanfaat 

bagi lapisan masyarkat. 

b. Programnya yang bervariasi. Program dalam sistem persekolahan dimana 

hanya mempersiapkan sejumlah mata pelajaran yang diperuntukan bagi 

siswa yang ingin melanjutkan studi dan diatur sedemikian rupa sehingga 

dapat dilaksanakan oleh anak didik dari waktu yang lebih singkat dari 

biasa. Adapun metode penyusunan bahan program yang tersusun berupa 

keterangan pendek dengan menggunakan tes pilihan berganda. 

                                                           
41 Dipayanti and Nufzatutsaniah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan 

Perekonomian Masyarakat Tangerang Selatan.” h. 16. 

42 Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif : Upaya Strategis Untuk Kesejahteraan 

Ekonomi Masyarakat.” h. 17. 
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c. Optimalisasi manfaat. Dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan 

untuk menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun. 

d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. Proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain 

sehingga membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi 

misalnya memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

e. Sistem pengawasan yang baik. Seperangkat unsur yang secara teratur 

saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 

f. Rencana strategis (Strategis Planing). Rancangan sesuatu yang akan 

dikerjakan tanpa membutuhkan waktu yang banyak. 

Indikator wakaf di atas akan berkembang lebih baik melalui konsep 

pengelolaan yang terstruktur, terprogram, terencanakan dengan tujuan yang 

jelas dalam pengelolaan harta wakaf berdasarkan manajemen strategi 

pengelolaan wakaf. Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan 

kekayaan harta wakaf, agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, 

juga nilai-nilai pengembangan bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian 

strategi melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit serta 

berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumber daya yang besar dan 

partisipasi manajemen puncak. 

3. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif 

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan 

dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan 
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tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin memperoleh 

manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu 

tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:
43

 

a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target 

ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin. 

b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan 

dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf. 

c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan 

wakaf yang telah ditentukan. 

d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf. 

e. Memberi penjelasan kepada dermawan dan mendorong mereka untuk 

melakukan wakaf baru. 

 

C. Tinjauan Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif  

Wakaf dalam bidang pendidikan adalah  investasi  penting  untuk 

melahirkan modal insan yang berkualitas seperti ulama dan pemimpin yang 

berwibawa. Sejarah telah membuktikan bahwa praktik wakaf dalam bidang ini 

telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang  berkelanjutan  serta 

melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di  seluruh  dunia.  Di 

antaranya adalah Universitas Cordova di Andalus, al-Azhar di Mesir, Madrasah 

Nizamiyah di Baghdad, Universitas Islam Indonesia,  Pondok  Pesantren 

Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junied Singapura, al-Jamiah Al-Islamiyah di 

                                                           
43 Syamsuri, Perdi, and Aris Stianto, “Potensi Wakaf Di Indonesia (Kontribusi Wakaf 

Dalam Mengurangi Kemiskinan).” h. 85. 
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Madinah dan lain-lainnya. Keunggulan tokoh dan  lembaga  pendidikan  pada 

zaman keemasan Islam adalah hasil dorongan dari hadist Rasulullah saw : 

نْس اف  انػْق ط ع  ع م ل و  إلَّْ م نْ ث لا ث ة :  عن أبي ىريرة رضي الله عنه: أف النبي صلى الله عليه وسلم قاؿ: إذ ا م ات  الإ 
تػ ف ع  ب   ق ةٍ ج ار ي ةٍ، أ وْ ع لْمٍ يػ نػْ                                    و ، أ وْ و ل دٍ ص ال حٍ ي دْع و ل و  إ لَّْ م نْ ص د 

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu  'alaihi  wasallam 

bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah 

segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at 

baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."
44

 

Imam Suyuti menempatkan ilmu yang paling teratas dalam daftar sepuluh 

hal wakaf abadi kebaikan setelah kematian seseorang yaitu ilmu yang 

disebarkan, doa anak yang dididik, pohon kurma yang ditanam, sedekah jariyah, 

mushaf (al- Qur̀an)  yang  diwariskan,  tempat  berlindung  yang  dikembangkan,  

sumur  yang digali, sungai yang dialirkan, tempat berteduh bagi musafir, dan 

tempat ibadah.
45

 

Bangunan yang pertama diwakafkan oleh Rasulullah saw. adalah Masjid 

Quba‟ yang didirikan sendiri oleh Beliau sewaktu tiba di kota Madinah pada tahun 

622 M atas dasar ketakwaan kepada Allah swt, bertepatan dengan firman-Nya 

dalam surah at-taubah/9: 108. 

د   اۚ ٗ  تػ ق مۡ ف يو  أ ب د لْ   س   لَّم سۡج   ف يو   ف يو ۚ  تػ ق و ـ  أ ف أ ح قُّ  يػ وۡ ٍـ أ وَّؿ   م نۡ  ٱلتػَّقۡو ىى  ع ل ى أ سه 
  أ ف يُ  بُّوف   ٗ  ر ج اؿ

ۚ
   ٱلۡم طَّهه ر ين   يُ  بُّ  و ٱللَّّ   يػ ت ط هَّر واْ

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar taqwa (Masjid  Quba') 

sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya ada orang - orang 

                                                           
44Dzaqiyuddin Abdul Adzim bin Qawi Al-Mundziri, Mukhtashar Shahih Muslim , Kitab 

Wakaf, Terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati, Ringkasan Shahih Muslim , h. 492 

45Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Cet.XIV; PT. Al-Ma‟arif: Bandung,1986), h.154. 
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yang ingin membersihkan diri dan Allah swt  suka  orang-orang yang bersih".
46

 

Hal ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi di Madinah enam bulan 

setelah pembangunan Masjid Quba'. Diriwayatkan bahwa beliau telah membeli 

tanah untuk pembangunan masjid tersebut dari  dua  saudara  yatim  piatu  yaitu 

Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham.
47

 Beliau berpendapat bahwa masjid 

adalah pusat pembangunan masyarakat dalam semua sudut pengembangan baik 

rohani, jasmani dan intelektual. Masjid adalah tempat ibadah yang dijadikan  

sebagai lembaga pendidikan yang kedua dalam dunia Islam setelah rumah al-

Arqam bin Abi al-Arqam.
48

 Lembaga pendidikan ketiga dalam Islam yaitu Kuttab 

yang muncul setelah Pemerintah Bani Umayyah (600 M - & 750 M) lama 

memerintah. 

Kuttab atau kata jamaknya  katatib  merupakan  salah  satu  pusat 

pendidikan awal untuk anak-anak. Kemudian barulah berbagai jenis lembaga 

pendidikan diwujudkan seperti madrasah, bait al-hikmah dan lain-lain yang 

diwakafkan oleh para khalifah. Institusi-insitusi pendidikan  ini  telah  diberi 

bantuan oleh pewakaf seperti tanah dan harta untuk membiayai dan menjaganya. 

Para khalifah juga telah memerintahkan agar membagi-bagikan rezeki kepada 

mahasiswa dan guru-guru untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Cara ini 

dipelihara pada zaman Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik dan  

                                                           
46Kementerian Agama. Al-Qur‟an Dan Terjemahannya.h. 204. 

47Aika Uhamka, “Kisah Al-Arqam bin Abil Arqam yang Rumahnya Menjadi Pusat Dakwah 

Pertama”, Situs resmi UIKA UHAMKA. http://aika.uhamka.ac.id/?p=222 (20 Oktober 2021). 

48Abdullah B. Ishak, Pendidikan Islam dan Pengaruhnya di Malaysia (Kuala Lumpur: 

Dewan Bahasa dan Pustaka,1995) dalam Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan 

Potensinya Kearah Kemajuan Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Jurnal Pengurusan Jawhar 

Vol.2 No. 2, 2008. (20 Oktober 2021). 

http://aika.uhamka.ac.id/?p=222
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Utsmaniyah untuk menjamin kehidupan mahasiswa dan guru-guru, agar tenteram 

dalam berbakti kepada ilmu.
49

 

Khalifah al-Ma'mun (198-218H) merupakan individu pertama 

mengemukakan gagasan agar mendirikan  badan-badan  wakaf  untuk  

menghasilkan dana atau pendapatan membiayai lembaga pendidikan.  Pada  masa 

itu lembaga wakaf merupakan sumber keuangan untuk membiayai lembaga 

pendidikan Islam. Baitul Hikmah  adalah  lembaga  pendidikan  tinggi  yang 

pertama didanai oleh badan-badan wakaf yang dipelopori oleh  Khalifah  al- 

Ma'mun di Baghdad. Pada zaman Khilafah Abasiyah (754-1258 M), Ayyubiah 

(1171-1249 M), Mamalik (1249-1517 M) dan 'Utsmani (1299-1924 M), wakaf 

berkembang dengan pesat dan berhasil mengembangkan banyak sekolah, 

perpustakaan dan universitas yang melahirkan banyak sarjana.
50

 

Praktek wakaf dalam pendidikan di kalangan umat Islam di Malaysia juga 

telah dilaksanakan sejak kedatangan Islam ke alam Melayu dan dapat dianggap 

sebagai satu tradisi positif yang perlu dikembangkan. Praktek wakaf pendidikan 

terdapat dalam berbagai bentuk dan sifat harta yang telah  diwakafkan  oleh 

pewakaf. Diantaranya adalah wakaf asrama siswa, wakaf beasiswa, wakaf 

remunerasi, wakaf bangunan dan wakaf pembelajaran seperti buku, meja dan lain-

lain. Lembaga pondok adalah antara harta wakaf pendidikan yang bermula di 

Tanah Melayu yang diwakafkan oleh para ulama dan mayoritas lulus pendidikan 

                                                           
49 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam Di Malaysia, (DBP:Kuala Lumpur, 

1991) dalam Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan 

Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Jurnal Pengurusan Jawhar Vol.2 No. 2, 2008. h. 

28.http://www.index-files.top/74pdf/569d97091f0b6709698b4574. (20 Oktober 2021). 

50 Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan 

Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Jurnal Pengurusan Jawhar Vol.2 No. 2, 2008. h. 28. 

http://www.index-files.top/74pdf/569d97091f0b6709698b4574
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agama di Mekkah. Bentuk pengajian pondok ini begitu populer di kalangan 

masyarakat Islam terutama di akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20. Lokasi yang 

terkenal dengan pengajian pondok ini seperti Patani,  Kelantan,  Terengganu, 

Kedah, Perak, Seberang Prai dan lain-lain. Pada awal abad ke-20, studi berbentuk 

madrasah atau sekolah Arab dibuat untuk menggantikan lembaga pendidikan 

pondok untuk menyesuaikan pendidikan Islam yang ada di negara-negara Timur 

Tengah (terutama di Mesir). 

Sistem madrasah yang lebih sistematis dan lebih  formal  dari  sistem 

pondok lahir setelah gagasan islah dari Timur Tengah mulai meluas di Tanah 

Melayu. Di antara madrasah yang pertama didirikan atas tanah wakaf adalah 

Madrasah al-Attas, Kota atau sekarang dikenal sebagai SMA Agama al -Attas. 

Namun ada pendapat menyatakan bahwa Madrasah al -Mishriyyah, Bukit 

Mertajam, Seberang Prai yang didirikan pada 1906 merupakan lembaga 

pendidikan wakaf awal. Kemudian diikuti dengan pembentukan Madrasah Al-

Iqbal di  Singapura pada tahun 1907. Dengan adanya studi berbentuk madrasah 

yang  memfasilitasi  para lulusan mereka untuk melanjutkan  pelajaran ke tingkat  

lebih tinggi terutama di universitas-universitas Timur Tengah. Korosi pendidikan 

Islam oleh penjajah, khususnya di Tanah Melayu dibuat secara halus melalui 

pengenalan pendidikan 'sekuler'. Akibat dari pelaksanaan pendidikan sekuler, 

maka pandangan yang memisahkan agama dari urusan dunia telah diterapkan 

dalam pemikiran umat  Islam. Sewaktu kemajuan sekolah sekuler, keberadaan 

sekolah agama (madrasah) sangat menganggur. Pihak penjajah telah 

menempatkan madrasah (sekolah agama/Arab) di bawah tanggung jawab 
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Departemen Agama Islam negeri masing - masing. Akibat dari kondisi ini fasilitas 

belajar  menjadi  terbatas.  Kurikulum  antara satu negara berbeda, ujian dikelola 

sendiri di tiap -tiap negara  dan  pengakuan sertifikat juga beragam.
51

 

 

D. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nadzir wajib mengelola 

dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya berdasarkan prinsip  syari‟ah.  Pengembangan  harta  wakaf 

dilakukan secara produktif dan  diperlukan  penjaminan  yakni  lembaga  

pemerintah. Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf, dalam pasal 43 dijelaskan bahwa (1)  Pengelolaan  dan  pengembangan  

harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  42  

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari‟ah, (2) Pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf dilakukan secara produktif, (3) pengelolaan dan pengembangan 

harta benda wakaf yang  dimaksud  memerlukan  penjaminan, dalam hal ini 

digunakan lembaga penjamin Syari‟ah.
52

 

1. Strategi Pengeloaan 

Dalam menjalankan unit usaha wakaf produktif, hendaknya para Nadzir 

pengelola terlebih dahulu merumuskan perencanaan secara menyeluruh dalam 

                                                           
51 Ahmad Zaki B, dkk, Pengurusan Harta Wakaf dan Potensinya Kearah Kemajuan 

Pendidikan Umat Islam di Malaysia, Jurnal Pengurusan Jawhar Vol.2 No. 2, 2008. h. 29. 

52Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi 

(Cet.I; Makassar; Alauddin Press, 2012), h. 173-174. 
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semua aspek manajemen. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, langkah- 

langkah yang harus dilakukan adalah : 

a. Lakukan analisis eksternal dan internal (SWOT). 

Rumuskan kekuatan yang dimiliki unit usaha dalam bersaing 

(strength). Rumuskan kelemahan-kelemahan organisasi yang dapat menjadi 

faktor penghambat unit usaha dalam bersaing (weakness). Rumuskan 

peluang- peluang pasar (ceruk pasar) yang dapat dimanfaatkan oleh unit 

usaha (opportunity). Rumuskan ancaman-ancaman dari para stakeholder 

(pesaing, dsb) yang dapat menjadi faktor penghambat dalam usaha (threat). 

b. Rumuskan Visi & Misi unit usaha. 

Visi adalah kemampuan untuk melihat realitas yang  kita  alami  saat  

ini,  untuk menciptakan dan menemukan apa yang belum ada, serta 

menjadikan organisasi dalam kondisi yang diinginkan di masa datang. 

Sedangkan Misi merupakan tahap aksi yang akan dilaksanakan dari visi 

yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan. 

c. Canangkan target jangka pendek dan jangka panjang. 

Dalam mencapai visi unit usaha, kita harus menjalankan  langkah -

langkah yang ada di dalam misi unit usaha, yaitu harus menetapkan  target, 

baik  dari sisi profit, pangsa pasar, human capital, keadaan keuangan dan 

sebagainya. Maka untuk meraih target harus disusun strategi usaha. 

d. Rumuskan strategi usaha (business plan) 

Tentukan barang & jasa yang dihasilkan, sebisa mungkin harus 

memiliki keunikan, baik fisiknya maupun pelayannya yang berbeda dengan 
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apa yang pesaing tawarkan. Dengan merumuskan konsep pemasaran dari 

barang &jasa (tentukan segmentasi, target, dan posisi pasar serta tentukan 

strategi pemasarannya), rencana organisasi dan SDM serta merumuskan 

rencana keuangan dan investasi unit usaha.
53

 

2. Strategi Pengembangan 

Untuk mengelola, memberdayakan dan  mengembangkan  tanah  wakaf  

yang strategis dimana hampir semua Waqif yang menyerahkan tanahnya 

kepada Nadzir tanpa menyertakan dana untuk membiayai operasional usaha  

produktif,  tentu saja menjadi persoalan yang cukup  serius. Karena  itu,  

diperlukan  strategi riil agar tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir 

seluruh propinsi di Indonesia dapat  segera  diberdayakan  untuk  kepentingan  

kesejahteraan masyarakat luas. Strategi riil  dalam  mengembangkan  tanah -

tanah  wakaf produktif adalah melalui kemitraan. 

Lembaga-lembaga Nadzir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak- 

pihak lain yang mempunyai modal dan kertarikan usaha sesuai  dengan  posisi  

tanah strategis yang ada. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan  

seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah  wakaf  tersebut.  

Sekali lagi harus ditekankan bahwa sistem kerja sama dengan pihak ketiga 

tetap harus mengikuti sistem syari‟ah, baik dengan cara musyārakah maupun 

mudārabah sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Pihak-pihak ketiga itu 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
53Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Manajemen 

Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif , h. 16-17. 
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a. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa 

keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau 

lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas  tanah  

wakaf yang dianggap strategis. 

b. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan 

ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar  nilai  

yang  ada. Investasi perseorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak 

dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanamkan. 

c. Lembaga perbankan syari‟ah atau lembaga keuangan syari‟ah lainnya 

sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan 

diberikan kepada pihak Nadzir wakaf berbentuk kredit dengan system 

bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.
54

 

 

E. Tinjauan tentang Kemashlahahan 

1. Definisi Mashlahah 

Mashlahah memiliki asal kata yang berasal dari bahasa Arab. Secara 

etimologi, terminologi ة ص لا حا  -ي صْل ح  -ص ل ح   mashlahah” berasal dari kata“ م صْل ح   

“shalaha, yaslahu, shalahan” yang berarti sesuatu yang baik, patut dan 

bermanfaat.
55

 Bentuk mashdar dari kata    ص ل ح “shalaha” adalah م صْل ح ة 

                                                           
54 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan 

Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis. h. 119-121 

55Asmawi, “Konseptualisasi Teori Maslahah,” SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 1, 

no. 2 (2014), https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548. 
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“mashlahah” yang berarti  ْف ع ة  kegunaan”, bentuk lawan kata dari kegunaan“ م نػْ

adalah “mafsadah”  ْة ‛.yang artinya ‚kerusakan م فْس د 
56

 

Akar kata mashlahah juga bisa berasal dari bentuk tunggal (mufrod) dari 

kata al-masâlih. Pada lisân al-‘Arob dijelaskan bahwa kata mashlahah 

memiliki dua arti, yang pertama, al-mashlahah yang berarti alsholah dan yang 

kedua, al-mashlahah yang berarti bentuk tunggal dari almasâlih. Semuanya 

mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, 

seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan 

penjagaan, seperti menjauhi kemudharatan dan penyakit.
57

 

Secara sederhana mashlahah memiliki arti yaitu segala bentuk keadaan, 

baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan 

manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Selain pengertian tersebut 

mashlahah juga dapat diartikan segala bentuk kebaikan yang berdimensi 

duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individu dan kelompok yang 

harus memenuhi tiga kriteria yaitu kepatuhan syari’ah (halal), bermanfaat dan 

membawa kebaikan (thoyib) dan tidak menimbulkan kemudharatan 58
. 

Sementara itu, kata mashlahah (mashlahah) dalam Kamus Besar Bahasa 

                                                           
56M. Ainur Rifqi and A. Halil Thahir, “Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir 

Berbasis Mashlahah,” Millah 18, no. 2 (2019), https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7. 

57  Sakirman, “Urgensi Maslahah Dalam Konsep Ekonomi Syariah,” Palita: Journal of 

Social-Religion Research 1, no. 1 (2018), https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.58. 

58Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia, 2013). h. 498.  
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Indonesia diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan 

(kemashlahahan), faedah, guna.
59

 

Mashlahah secara terminologi diungkapkan oleh beberapa ulama ushul 

fiqh. Defensi mashlahah tersebut dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa 

mashlahah merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan kemudharatan (bahaya/kerusakan), namun hakikatnya yaitu 

memelihara tujuan syara’.
60

 Dengan demikian, setiap usaha yang dilakukan 

untuk mewujudkan hal-hal tersebut dinamakan dengan mashlahah, sedangkan 

segala sesuatu yang dapat menyia-nyiakannya dinamakan mafsadah. 

Selanjutnya Al-Tufi menjelaskan bahwa mashlahah dapat ditinjau dari 

pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Pendekatan adat berarti sesuatu 

yang mendatangkan kebaikan dan manfaat sedangkan pendekatan berdasar 

syariat diibaratkan dari sebab membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah 

atau adat.
61

 

Sementara itu pendapat ‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam  

dalam kitabnya Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam memaparkan bahwa 

mashlahah memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk 

majasi. Mashlahah dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan 

kenikmatan, sedangkan mashlahah dalam bentuk majasi diartikan dengan 

                                                           
59 Kemendikbud, "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia", ttc, 2019; h. 923) 

60 Ahmad Qorib et al., “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,” Analytica 

Islamica Vol. 5 No. 2, 2016. 

61Asriaty, " Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-isu Kontemporer", MADANIA Vol. 
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sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. 

Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya 

manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta 

kesenangan dan sebab-sebabnya.
62

 

Menurut pendapat Jalal al-Din al-Rahman yang dikutip oleh Ika Yunia 

Fauzia menyatakan bahwa mashlahah yaitu ‚segala sesuatu yang mengandung 

manfaat bagi manusia‛, sedangkan menurut terminologinya yaitu mashlahah 

adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh 

manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya 

seperti halnya perbudakan yang tentu membahayakan manusia.
63

 Lebih lanjut 

mashlahah dalam pandangan Al-Buthi adalah manfaat yang ditetapkan syar’i 

untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan 

dan harta mereka sendiri sesuai dengan urutan tertentu.
64

 Wahbah al-Zuhaili 

memberikan sebuah definisi yang dianggap akomodatif dan dapat menjelaskan 

hakikat mashlahah, beliau menuturkan bahwa mashlahah adalah karakter yang 

memiliki keselarasan dengan perilaku penetapan syari’ah dan tujuan-

tujuannya, namun tidak ada dalil secara spesifik mengungkapkan atau 

menolaknya dengan proyeksi mewujudkan kemashlahahan dan menghilangkan 

mafsadah (kerusakan).
65

 

                                                           
62 Qorib et al., “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.” 

63 Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, “Pronsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif 

Maqashid Al-Syariah”, (Jogjakarta: Kencana, 2014), h. 47. 

64 Sakirman, “Urgensi Maslahah Dalam Konsep Ekonomi Syariah,” 2018. 

65 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Alislami Waadillatuhu (Beirut: Darul Fikr, 2000). 



47 

 

 

Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Rahmat Ilyas bahwa 

mashlahah dalam pengertian terminologinya berarti sesuatu yang baik, 

dirasakan lezat karena menimbulkan kesenangan dan kepuasan yang dapat 

diterima oleh akal sehat. Pada buku Amir Syarifuddin yang berjudul ushul fiqh 

menjelaskan bahwa tujuan Allah swt. menetapkan hukum semata-mata untuk 

memberikan kemashlahahan manusia dalam kehidupan dunia maupun 

kehidupan yang akan datang (akhirat).
66

 Pengertian mashlahah juga 

dikemukakan Ali Yafie bahwa kemashlahahan adalah segala sesuatu yang 

menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan 

mendatangkan kebaikan bagi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

segala yang memberikan kebaikan kepada manusia dan menjauhkan mereka 

dari keburukan dapat dikatakan sebagai mashlahah. 

Ulama telah menyepakati bahwa setiap hukum yang disyariatkan Allah 

swt. bagi manusia mengandung mashlahah ataupun kebaikan bagi mereka. 

Secara otomatis aturan yang ditetapkan tersebut membawa manusia kejalan 

kebaikan.
67

 Al-Qur’andalam hal ini diwakili ayat-ayat hukum senantiasa 

memperhatikan perwujudan mashlahah pada setiap tindakan yang bersumber 

dari tindakan. Pembuktian atas eksistensi mashlahah dalam Al-Qur’an 

disebutkan dalam QS: al-Anbiya’/21: 107.  

                                                           
66 Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi 

Islam,” Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no. 1 (2017), 

https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6517. 

67  Mohammad Rusfi, “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” Al-
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لْن اؾ  إ لَّْ ر حْم ة  له لْع ال م ين     و م ا أ رْس 
Terjemahnya:  

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam.
68

 

Kata rahmatan pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa diutusnya 

Rasul dengan syariat yang dibawanya merupakan tindakan sebagai bentuk 

rahmat bagi manusia. Semua makhluk yang ada di bumi mendapatkan rahmat 

dengan kehadiran Nabi Muhammad saw yang membawa ajaran Islam. Dengan 

rahmat tersebut terpenuhilah hajat batin manusia untuk meraih ketenangan, 

ketentraman serta pengakuan atas wujud, hak, bakat dan fitrahnya. 

Pada ayat lain firman Allah swt. dalam QS: al-Baqarah/2: 185.  

   ...ي ر يد  اللَّّ  ب ك م  الْي سْر  و لْ  ي ر يد  ب ك م  الْع سْر   ...
Terjemahnya: 

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagimu...
69

 

Ayat tersebut memiliki makna bahwa  Allah swt. memberikan 

keringanan kepada umat Islam yang menjalankan ibadah dalam berbagai 

bentuk. Allah swt. selalu menghendaki kemudahan sehingga agama yang 

diturunkan bertujuan untuk menciptakan kemudahan bukan kesukaran.  Oleh 

karena itu mashlahah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berorientasi kepada 

kebaikan yang bermanfaat dan tidak mendatangkan kemudharatan serta akan 

membawa manusia untuk mencapai falah (kesejahteraan) di dunia dan akhirat. 
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2. Jenis-Jenis Mashlahah 

Masalah mengenai mashlahah telah melewati jalan yang cukup panjang, 

maka terdapat uraian terkait persoalan ini telah beragam dan kompleks. Guna 

memudahkan pemecahan suatu masalah dengan mashlahah maka para ahli 

ushul fiqh modern telah melakukan upaya dalam mengklasifikasi terhadap 

mashlahah ke dalam empat segi, yaitu: 
70

 

a. Mashlahah dari segi kekuatan dan urgensinya.  

Ditinjau dari segi kekuatan dan urgensinya dalam kehidupan, 

mashlahah dibagi menjadi tiga yaitu: mashlahah dharuriyyah, mashlahah 

hajjiyyah dan mashlahah tahsiniyyah. 

Para ulama dan pakar ilmu fiqh  seperti Imam Al-Ghazali, Imam 

Syathibi, Imam Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep mashlahah 

yang berkisar pada dua hal pokok yaitu jalb al manafi’  (mewujudkan 

manfaat dan kegunaan) dan dar  al mafasid (menghindarkan 

kemudharatan), maka kemashlahahan itu dibagi menjadi  tiga garis besar, 

yaitu:  

1) Dharuriyyah  (Kebutuhan primer) 

Dharuriyyah merupakan kebutuhan dasar yang menjadi 

kepentingan manusia dalan kehidupannya. Jika kebutuhan tersebut tidak 

terpenuhi pasti akan menderita dan melarat dan juga tentunya 
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kehidupannya akan menjadi kacau. Kepentingan ataupun kebutuhan 

tersebut dibagi menjadi lima hal, yakni jiwa raga, akal pikiran, nasab 

keturunan, harta milik dan agama. 

Makna lain bahwa kebutuhan dasar tersebut terdiri dari 

keselamatan diri (jiwa, raga dan kehormatan). Ketentuan 

disyariatkannya perlindungan keselamatan diri (jiwa, raga dan 

kehormatan) dengan jelas bahwa adanya hak hidup dalam artian bahwa 

manusia tidak berhak dibunuh, dilukai, dianiaya, dinodai nama baiknya 

dan lain sebagainya. Adanya disyariatkannya kepentingan mengenai 

akal pikiran bahwa terdapatnya hak berpikir bebas, hak untuk 

mengetahui dan memperoleh ilmu, hak untuk membebaskan diri dari 

kebodohan, hak menyatakan pendapat, hak untuk bermusyawarah yang 

kesemuanya bertitik tolak pada keselamatan dan kondisi akal pikiran itu 

sendiri yang tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila maupun 

dalam keadaan mabuk 
71

 

Selanjutnya ketentuan disyariatkannya perlindungan keselamatan 

nasab keturunan yang mengisyaratkan adanya hak berumah tangga, hak 

kebapakan, hak keibuan, hak anak, hak nafkah keluarga dan lain 

sebagainya. Demikian pula ketentuan disyariatkannya perlindungan 

keselamatan harta milik. Jelas mengisyaratkan diakuinya hak 

kepemilikan, hak benda, hak kekayaan, hak usaha, hak dagang dan 

                                                           
71 Sadat Anwar, “Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie,” Al `Adl 6, no. 2 
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seterusnya. Terakhir, sebagai kunci dari segalanya, ialah ketentuan 

disyariatkannya perlindungan atas keselamatan menganut agama yang 

diyakini dan beribadah menurut keyakinannya. Mengisyaratkan 

diakuinya hak beragama, hak berdakwah, dan hak mempertahankan 

agamanya. Perwujudan hak-hak yang disinggung di atas berpangkal 

pada ketentuan umum yang disebut al-kulliyat al-khams yang berupa 

ketentuan umum sekaligus menjadi standar bagi hak-hak manusia yang 

bersifat asasi. 

Kebutuhan tingkat “Primer” adalah sesuatu yang harus ada untuk 

keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa 

terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini 

dalam Ushul Fiqh disebut dengan tingkat dharuri ada lima hal yang harus 

ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. 

Secara berurutan, peringkatnya adalah: 1). Agama, 2). Jiwa, 3). Akal, 4). 

Harta, dan 5). Keturunan. 

Untuk menegaskan agama, manusia disuruh beriman kepada Allah, 

kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, 

mengucapkan dua kalimat syahadat serta melakukan ibadah yang pokok 

lainnya. Untuk menjaga agama,  Allah  menyuruh  manusia  untuk  

berjihad  di  jalan  Allah  sebagaimana banyak ditegaskan dalam Al-

Qur‟anyang di antaranya pada QS: at-Taubah/9: 41.  

ر   يػْ ل ك مْ خ  ْ س ب يْل  اللّهى  ذۗى ك مْ فِ  ف اف ا وَّث ق الْ  وَّج اى د وْا بِ  مْو ال ك مْ و ا نػْف س  ا نْف ر وْا خ 
ت مْ تػ عْل م وْف    لَّك مْ ا فْ ك نػْ
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Terjemahnya: 

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun 

berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang 

demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
72

 

Untuk menjaga keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi 

kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, 

menutup badan dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya 

dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk 

meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha yang mengarah pada 

pemeliharaan jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah. dalam 

hal ini Allah melarang membunuh tanpa hak, sebagaimana firman- Nya 

dalam QS: al-An‟am/6; 151. 

 ـ ر بُّك مْ ع ل يْك مْ ا لَّْ ت شْر ك وْا ب و يْػ  ا ٖ ق لْ تػ ع ال وْا ا تْل  م ا ح رَّ لْو   ش  يْن  ا حْس انً ۚ ال د  وَّبِ 
ش  م ا  ى مْ ۚو لْ  تػ قْر ب وا الْف و اح   نَ ْن  نػ رْز ق ك مْ و ا يَّٰ

ؽٍۗ د ك مْ م هنْ ا مْلا  و لْ  تػ قْتػ ل واْا ا وْلْ 
ىك   ل ك مْ و صهى لْْ قهۗ  ذى  ـ اللّهى  ا لَّْ بِ  ْ ح رَّ  و لْ  تػ قْتػ ل وا النػَّفْس  الَّتِ 

ۚ
ه ا و م ا ب ط ن  نػْ مْ ظ ه ر  م 

 تػ عْق ل وْف   ل ع لَّك مْ  ٖ ب و
Terjemahnya: 

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 

oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan 

Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 

membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan 

memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu 

mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di 

antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh 

jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu 

(sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya 

kamu memahami(nya).
73
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73Minhajuddin dan Misbahuddin, Ushul Fiqh II, h. 120 
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Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah swt, khusus bagi 

manusia diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaanya 

dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha 

untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah swt. Dalam hali ini 

manusia disuruh menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak 

memperhitungkan jarak atau tempat, sebagaimana sabda Nabi yang 

populer, yaitu:
74

 

 ك له  م ؤم نٍ   ع ل ى ف ر ض ة  ط ل ب  الع لم  
Terjemahnya: 

Menutut ilmu itu wajib atas setiap orang yang beriman. 

Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan 

pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya 

mendapatkannya dengan cara yang halal dan baik. Segala usaha yang 

mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik 

yang disuruh oleh syara‟. Banyak firman Allah dalam Al-Qur‟an yang 

menyuruh manusia mencari rezeki, di antaranya dalam QS. al- Jumu‟ah/ 

62: 10.
75

 

ر وْا ف   ي ت  الصَّلىوة  ف انػْت ش  الْْ رْض  و ابػْتػ غ وْا م نْ ف ضْل  اللّهى  و اذكْ ر وا اللّهى    ف ا ذ ا ق ض 
ر ا لَّع لَّك مْ تػ فْل ح وْف   ث يػْ  ك 

Terjemahnya: 
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75Minhajuddin dan Misbahuddin, Ushul Fiqh II, h. 122 
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Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. 

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan 

sh dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini 

dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan 

kelamin yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini 

Allah mensyariatkan kawin dan berketurunan, sebagaimana firman-Nya 

dalam QS. an-Nur/24: 32. 

 ا فْ يَّك وْنػ وْا فػ ق ر اۤء  
ك مْۗ يْن  م نْ ع ب اد ك مْ و ا م اۤىِٕ ل ح  نْك مْ و الصهى ى م  مى و ا نْك ح وا الْْ يٰ 

ع   و اللّهى   ۗۗ ٖ يػ غْن ه م  اللّهى  م نْ ف ضْل و  ع ل يْم   و اس 
Terjemahnya: 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 

luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 

Dengan kata lain, segala usaha yang secara langsung menjamin 

atau menuju pada terwujudnya lima hal pokok tersebut maka dapat 

disebut sebagai mashlahah dharuriyyah. Sebaliknya apabila segala 

tindakan yang secara langsung menyebabkan lenyap atau terabaikannya 

hal tersebut termasuk keburukan dan berkemudharatan. 

2) Hajjiyyah  (Kebutuhan sekunder) 

Kepentingan manusia yang menjadi kebutuhan nyata dalam 

kehidupan sehari-harinya dalam rangka penjabaran wujud konkret 

kemashlahahan dasar (dharuriyyah). Adanya kemashlahahan hajjiyyah  

ini demi memudahkan dan melancarkan urusan-urusan manusia dalam 
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hubungannya dengan pencipta-Nya dan dengan sesamanya. 

Terwujudnya kemashlahahan yang demikian itu, maka disyariatkan 

beberapa rukhshah (dispensasi) untuk menjamin kelonggaran 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan yang dituntut 

oleh keadaan tertentu, demi menghindarkan kesulitan-kesulitan yang 

mengarah kepada kemelaratan. Kemashlahahan hajjiyyah ini sangat erat 

kaitannya dengan kemashlahahan dharuriyyah yang telah disebut 

sebelumnya, bahkan sewaktu-waktu dapat disejajarkan:(al-hujahtu 

nazzalu manzilata dharuriyyah).76
 

Kemashlahahan ini yang tingkat kebutuhan manusia tidak sampai 

menimbulkan kerusakan atau kebinasaan bila tidak terpenuhi atau 

diindahkan tetapi ketidakhadirannya dapat menimbulkan kesulitan dan 

kerumitan dalam hidup keseharian umat manusia. 

3) Tahsiniyyah  (Kebutuhan tersier) 

Tahsiniyyah yaitu kepentingan manusia yang merupakan 

kebutuhan pelengkap. Tingkatan tersier ini tujuannya adalah sesuatu 

yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan tanpa memengaruhi 

kebutuhan primer dan sekunder, kehidupan tidak akan rusak dan juga 

tidak akan menimbulkan kesulitan.  Dengan kata lain bahwa mashlahah 

ini tidak sampai pada kebutuhan manusia tingkat dharuriyyah dan 

                                                           
76Sadat Anwar, “Kedudukan Mashlahah Perspektif Prof. KH. Ali Yafie”, Al-„Adl, Vol. 6, 

No.2, 2013, h. 9. 
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hajjiyyah, namun patut dihadirkan dalam rangka untuk memberi 

kesempurnaan sentuhan dan sisi keindahan dalam menjalani hidup. 

Ketiga bentuk mashlahah tersebut kualitasnya berbeda dengan 

yang lainnya. Namun secara berurut tingkatan kemashlahahan itu adalah 

mashlahah dharuriyyah, mashlahah hajjiyyah  dan mashlahah 

tahsiniyyah.  

b. Mashlahah dari segi relevansinya dengan petunjuk atau tujuan syara’ 

Ditinjau dari segi ada tidaknya kesesuaian antara anggapan baik dan 

buruk akal dengan petunjuk nas atau tujuan syara’. Menurut Al-Gazali 

mashlahah ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu 
77

: 

1) Mashlahah mu’tabarah adalah kemashlahahan yang dapat dijadikan  

hujjah dan tidak diragukan lagi penggunaannya. Pada kasus hukum 

yang secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadist. 

Kemashlahahan ini dapat ditelusuri melalui teks yang ada. 

Kemashlahahan seperti ini lazimnya dijadikan titik tolak penetapan 

hukum. 

2) Mashlahah mulgah adalah kemashlahahan yang tidak ada teksnya 

dalam syari'ah, bahkan bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist 

serta menjadikan mashlahah itu sendiri dihilangkan (mulghah) dan 

tidak dianggap. Kemashlahahan seperti ini dipandang batil oleh syara' 

dan tidak berlaku untuk menetapkan suatu hukum. Mashlahah ini 
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Maqashid Al-Syariah”, (Jogjakarta: Kencana, 2014), h. 51.  
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bersifat sangat subjektif dan terkesan dibuat-buat. Salah satu 

contohnya yakni banyak manusia yang mengaitkan hal-hal yang 

sudah jelas dilarang dalam Al-Qur’an dan Hadist untuk alasan 

kemashlahahan. Contohnya seperti pendapat beberapa pihak yang 

menganggap adanya kemashlahahan dalam praktik riba. Padahal 

kenyataanya, sudah sangat jelas diungkapkan bahwa riba adalah 

sesuatu yang sangat diharamkan dan tercela dalam Islam. Dengan 

demikian bahwa kemashlahahan yang bersifat subjektif ini 

merupakan sesuatu yang mulghah atau seharusnya dihilangkan karena 

tidak sesuai dengan syari'ah. 

3) Mashlahah Mursalah adalah ketika tidak ada teks yang 

membatalkannya dan juga tidak ada ketentuan khusus yang terkait 

dengannya atau dapat dikatakan bahwa mashlahah mursalah adalah 

kemashlahahan yang tidak disebutkan ataupun dihapuskan oleh dalil 

syari'ah. Ketika ada suatu perkara, maka Syari'ah (Allah) tidak 

mensyariatkan suatu hukum serta hakikat dari mashlahah mursalah 

adalah semua kemashlahahan dan juga manfaat yang masuk dalam 

area maqashid al-syari'ah, ketika hal tersebut tidak disyariatkan 

ataupun dihilangkan. 

Dengan demikian Mashlahah dari segi relevansinya dengan petunjuk 

atau tujuan syara’ ada tiga yaitu mashlahah mu’tabarah, mashlahah mulgah 

dan mashlahah mursalah. 

c. Mashlahah dari segi lingkup atau cakupannya 
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Imam Al-Gazali dalam melihat sisi tingkatan aksesbilitasnya, 

mashlahah terbagi menjadi tiga macam yaitu: 

1) Mashlahah khalqiyyah ammah, yaitu kemashlahahan tersebut 

berdampak kepada seluruh makhluk atau umat Islam.  

2) Mashlahah alglabiyyah/galibiyyah, yaitu kemashlahahan yang 

berdampak baik bagi mayoritas umat atau wilayah. 

3) Mashlahah syakhsiiyyah, yaitu kemashlahahan yang hanya memiliki 

dampak secara khusus bagi kalangan atau individu tertentu. 

d. Mashlahah dari segi Stabilitas dan dinamisnya 

Ditinjau dari segi stabilitas dan dinamisnya, mashlahah ini terbagi 

menjadi dua macam yaitu: 

1) Mashlahah mutagayyirah, yaitu bentuk kemashlahahan yang dijumpai 

berlaku dalam bidang muamalah dan adat istiadat. Perwujudannya 

sangat dinamis karena bisa berubah seiring dengan perbedaan waktu, 

lingkungan, tempat, dan keadaan.  

2) Mashlahah sabitah, yaitu bentuk kemashlahahan yang sifatnya statis 

dan umumnya hanya dijumpai berlaku pada bidang ibadah. 

Mashlahah ini eksistensinya tetap stabil meski diaplikasikan pada 

waktu, tempat dan kondisi yang berbeda. 

Berbagai macam klasifikasi atas mashlahah, pada dasarnya tujuan 

mashlahah mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik bermanfaat 
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untuk di dunia maupun di akhirat kelak serta menghindarkan kemudharatan 

dalam kehidupan manusia, baik kemudharatan di dunia maupun di akhirat 
78

. 

Menelusuri ajaran Islam dibidang kemashlahahan (mashlahah), 

menunjukkan betapa manusiawinya ajaran Islam, bahwa Islam menginginkan 

agar manusia memiliki martabat yang terhormat dan tetap mendapat jaminan 

dan perlindungan sesuai dengan asas alkaramah al-insaniyah yang diberikan 

kepadanya.
79

 Ajaran Islam menginginkan dan menjamin terwujudnya 

kemashlahahan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut berarti ajaran Islam 

menghendaki supaya manusia mengalami dan menikmati suatu kehidupan 

yang sejahtera dan bahagia terhindar dari derita dan nista, yaitu suatu 

kehidupan yang tertib dan aman terhindar dari rasa takut dan kalut, baik di 

alam dunia ini maupun seterusnya di akhirat kelak. 

3. Mashlahah dalam Ekonomi Islam  

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan 

mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Al-Syatibi menggunakan istilah 

mashlahah dalam menggambarkan tujuan tersebut. Pada artian bahwa manusia 

senantiasa dituntut untuk mencari kemashlahahan.
80

 Aktivitas produksi, 

konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemasalahatan seperti yang 

                                                           
78 Sakirman, “Urgensi Maslahah Dalam Konsep Ekonomi Syariah,” 2018. 

79 Anwar, “Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K.H. Ali Yafie.” 

80 Khodijah Ishak, “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan 

Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah 

Ekonomi Kita 3, no. 2 (2014). 
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didefinisikan syari‟ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk 

memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. 

Kemashlahahan dalam ekonomi mengandung makna bahwa aktivitas 

ekonomi yang dilakukan atas dasar mashlahah akan mendatangkan manfaat 

dan keberkahan. Sehingga seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung 

kemashlahahan bagi manusia disebut sebagai kebutuhan (needs), kebutuhan 

tersebut harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan merupakan tujuan aktivitas 

ekonomi dan pencarian terhadap tujuan ialah kewajiban agama. 

Tujuan ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang 

tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, akan tetapi juga 

mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan.
81

 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS: al-Anbiya/21:107.
 82

  

لْن اؾ  إ لَّْ ر حْم ة  له لْع ال م ين     و م ا أ رْس 
Terjemahnya: 

‚Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 

bagi semesta alam‛ 

Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat yang disebut 

falah. Falah akan dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan 

memberikan dampak yang disebut mashlahah.  

                                                           
81 Syahruddin Kadir, Muhammad Wahyuddin Abdullah, and Amiruddin Kadir, “Analisis 

Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Maslahah Scorecard,” Jurnal Minds: Manajemen Ide 

Dan Inspirasi 6, no. 1 (2019), https://doi.org/10.24252/minds.v6i1.8108. 

82 Kementerian Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemahannya. 
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Konsep kesejahteraan dalam literatur ekonomi konvensional 

didefinisikan sebagai happiness and life satisfaction. Konsep happinesss ini 

selanjutnya dimasukkan kedalam terminologi material dan hedonisme, 

perolehan pendapatan dan profit yang tinggi untuk memenuhi biological needs. 

Berdasarkan konsep kesejahteraan tersebut kemudian dapat dipahami bahwa 

aktivitas ekonomi konvensional hanya untuk melayani kecenderungan pribadi, 

kekayaan, kesenangan jasmani dan kepuasan sensual. Dengan begitu, “value 

judgement” dalam ekonomi konvensional akan disingkirkan sehingga terjadi 

apa yang disebut dengan “freedom to pursue self interest” atau individu 

memiliki kebebasan memutuskan yang mereka inginkan. Pada kondisi seperti 

ini keberadaan dan peran pemerintah dipersempit kecuali pada hal-hal yang 

menguntungkan para individu pemilik modal tersebut.
83

 

Berbeda dengan yang digagas oleh Ibnu Khaldun mengenai konsep 

kesejahteraan. Ibnu Khaldun menggagas kesejahteraan tidak saja untuk 

pemenuhan kebutuhan dasar jasmani, melainkan juga kebutuhan nonmaterial. 

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan nonmateril yang penting. Adapun 

syarat kesejahteraan lainnya ialah ketenangan mental, keharmonisan keluarga 

dan masyarakat, persaudaraan umat manusia, kebebasan, keamanan harta 

benda, keamanan hidup, minimalisasi kejahatan dan penekanan. Kesejahteraan 

merupakan produk akhir dari interaksi faktor-faktor ekonomi dengan faktor-

faktor moral, sosial, demografis, politis dan historis yang terintegrasi 

sedemikian rupa sehingga masing-masing faktor tersebut tidak akan bisa 
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berkontribusi optimum dengan menghilangkan salah satunya. Kesejahteraan 

yang hakiki mustahil akan pernah terealisasi tanpa adanya keadilan.
84

 

Mashlahah menjadi dasar pengembangan ekonomi syari‟ah dalam 

menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Pertimbangan terhadap 

mashlahah menjadikan regulasi perekonomian bisa berubah dari teks Naṣhh 

kepada konteks Naṣh yang mengandung mashlahah. Implementasi mashlahah 

pada kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika 

dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang lainnya. Naṣh-Naṣh 

terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak 

ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya Naṣ h-Naṣ h yang menyinggung masalah 

yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang 

yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan 

ijtihad berdasarkan prinsip mashlahah. 

Implementasi mashlahah dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat 

dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan 

lembaga ḥisbah, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syari’ah, dan 

sebagainya. Implementasi mashlahah pada ekonomi dapat dilihat dalam 

aktivitas kegiatan ekonomi yang selalu berkembang. Penerapan mashlahah 

dalam perbankan terkait dengan bunga dan bagi hasil, dibolehkannya 

intervensi pemerintah dalam menetapkan harga, dibutuhkannya lembaga 

hisbah dalam mekanisme pasar yang mengedepankan nilai mashlahah, dan 

perlunya langkah-langkah konstruktif terkait pengelolaan zakat produktif, 

                                                           
84 Sakirman, “Urgensi Maslahah Dalam Konsep Ekonomi Syariah,” 2018. 
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merupakan sebagian kecil bentuk maṣlaḥah yang menjadi tujuan dalam 

ekonomi Syari‟ah.
85

 

Dengan demikian kemashlahahan dalam aktivitas ekonomi mengandung 

makna bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan atas dasar mashlahah akan 

mendatangkan manfaat dan keberkahan.  

 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan alur pikir yang dapat dijadikan pijakan 

ataupun acuan dalam memahami masalah yang diteliti. Dari beberapa uraian yang 

terkait dengan pemberdayaan wakaf produktif dalam meningkatkan 

kemashlahatan masyarakat Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG),  maka 

dapat di deskripsikan dan selanjutnya dijadikan sebagai kerangka konseptual. 

Sehingga penelitian ini memberikan interpretasi yang terkait dengan kajian 

penulis. Sebagaimana lazimnya kerangka konseptual dapat dibuat secara narasi 

ataupun dengan skema. 

Pemberdayaan Wakaf sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan 

umat sehingga jelas lebih menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi umat. 

Wakaf dapat dijadikan solusi alternatif dalam mengatasi masalah kesejahteraan 

masyarakat. Serta dapat menjadi acuan untuk masyarakat dalam mengelola dan 

memanfaatkan wakaf secara produktif agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan 

secara optimal sehingga mampu memberikan dampak secara langsung pada 

ekonomi masyarakat. 

                                                           
85 Rizal Fahlefi,  “Implementasi Maṣlaḥah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.” JURIS: 

Jurnal Ilmiah Syariah. Vol. 14. No. 2. 2016. h. 13. 
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Wakaf yang dikelola secara produktif akan terasa manfaatnya dan dapat 

dinikmati oleh masyarakat untuk kepentingan kemanusiaan dan umat secara lebih 

luas, tidak hanya untuk kalangan tertentu, terlebih lagi dalam kondisi sebagian 

masyarakat yang belum memiliki tingkat kesejahteraan yang mengembirakan. 

Mashlahah merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan 

menghindarkan kemudharatan (bahaya/kerusakan). Pengelolaan dan pemanfaatan 

wakaf produktif dengan baik dan benar tentu akan memberikan dampak positif 

bagi masyarakat sehingga potensi yang ada dalam wakaf dapat dicapai dengan 

maksimal. 

 

 

TABEL 2 

Kerangka Konseptual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pustaka Wakaf 

Produktif 

Mashlahat Wakaf Produktif 

Terhadap Masyarakat PMDG 

Masyarakat Eksternal 

PMDG 

Pemberdayaaan Wakaf Produktif 

PMDG 

Observasi dan wawancara 

Masyarakat Internal 

PMDG 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, dimana penelitian kualitatif 

ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah.
86

 Karena pada umumnya penelitian terbagi atas penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif.
87

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ialah 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagi kondisi, 

berbagai situasi yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu 

sendiri. Kemudian menarik kepermukaan sebagai suatu cirri atau gambaran 

tentang kondisi, situasi tertentu, guna untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: 

individu, kelompok lembaga, atau masyarakat.
88

 Dalam hal ini penulis melakukan 

penelitian langsung di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Pusat 

Kampus 1 di Ponorogo. 

Menurut S. Nasution bahwa ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam 

penelitian antara lain adalah menetapkan lokasi, tempat, pelaku dan aktifitas 

                                                           
86Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND (Bandung: Alfabeta, 2010). 

87 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007). 

88Suryabrata S, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 
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kegiatan.
89

 Jadi lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

di lingkup Pondok Modern  Darussalam Gontor (PMDG) Pusat Kampus 1 

Ponorogo di Desa Gontor, Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63472 dan 

lingkup Organisasi Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern 

(YPPWPM). Dan penelitian ini dilakukan mulai tgl 6 Juni 2022 sampai selesai 

atau waktu tidak ditentukan. 

  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi, dimana 

fenomenologi menurut Creswell adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif 

dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada 

partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup 

partisipan tersebut.
90

 Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengumpulan data 

oleh peneliti yang kemudian diolah untuk menemukan makna dari apa yang telah 

dikemukakan oleh partisipan. Fenomenologi pada dasarnya bertujuan untuk 

megetahui secara mendalam mengenai perjalanan hidup seseorang.
 91

 

Lebih lanjut Daymon dalam bukunya mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa macam kajian yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Pertama adalah fenomenologi sosial yaitu penelitian 

sosial fenomenologi dimana peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada 

                                                           
89S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif (Cet. I; Bandung: Tarsito, 1996), h. 43. 

90Meleong, Metode Penelitian Kuantitatif. 

91Misfalla Roudlo Roudlo P.A, “Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kemandirian Belajar 

Melalui Model Pembelajaran Flipped Classroom Dengan Pendekatan STEM,” Prosiding Seminar 

Nasional Pascasarjana, no. 20 (2020). h. 1–6.  
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tindakan sosial dan pengalaman kelompok. Kedua adalah fenomenologi 

transendental yang menjelaskan bahwa penelitian ini menekankan pada 

pengalaman individu seseorang dan yang ketiga adalah fenomenologi 

hermeneutika yaitu pada penelitian ini peneliti menginterpretasikan teks sesuai 

dengan konteks budaya, situasi dan sejarah tempat suatu fenomena terjadi.
92

 

maka, peneliti akan mendeskripsikan tentang pemberdayaan wakaf produktif 

dalam meningkatkan kemashlahatan masyarakat Pondok Modern Darussalam 

Gontor (PMDG) dan peneliti akan mengkaji tentang teori kemashlahahan 

berdasarkan konsep Maqashid As-Syari‟ah,  yang kemudian dikritisi dengan fakta 

yang ada yaitu pengelolaan wakaf produktif Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) yang dianggap sangat memberikan dampak pada kesejahteraan 

masyarakat khususnya masyarakat lingkup Pondok Moderrn Darussalam Gontor 

(PMDG) baik internal maupun eksternal. 

 

C. Sumber Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka harus didukung data yang tepat 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Data diartikan sebagai segala 

sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan suatu fakta.
93

 Jenis data 

dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam 

bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek atau 

                                                           
92Nurnaningsih, “Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiyah,” Jurnal Hukum Diktum 11, no. 1 

(2013): h. 7. 

93Monika Teguh, Priska Anandari, and Burhan Bungin, “Aktivitas Public Relations Di Mall 

Ciputra World Surabaya,” Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi 8, no. 1 (2020): h. 123. 
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pengalaman individu. Ciri khas dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-

kasus tertentu 
94

. 

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada 

subjek informasi yang dicari.
95

 Pemilihan informan dalam penelitian ini 

berdasarkan pada pengalaman dan pemahaman yang dimiliki sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang komprehensif, maka informan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Ketua Yayayasan Pemeliharaan dan Pemerluasan Wakaf Pondok 

Modern (YPPWPM) dan Staff ahlinya, yaitu Ust. Ismail Budi 

Prasetyo dan Ust. Arfian Rizqi Mubarok, mereka dipilih karena 

mempunyai kendali dan pengaruh serta pemahaman yang memumpuni 

dalam penggalian informasi tentang pengelolaan wakaf yang ada di 

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Pusat di Ponorogo, dan 

mereka berdua juga merupakan Keluarga Pondok atau Kader Pondok. 

b. Kepala Administrasi Gontor ialah Ust. Cepy Ahmad Wahyuddin, 

karena pada bagian ini yang mempunyai kendali penuh dalam 

Keuangan serta adanya sentralisasi keuangan yang ada di Pondok 

                                                           
94 Teguh, Anandari, and Bungin, “Aktivitas Public Relations Di Mall Ciputra World 

Surabaya.” 

95 Azhar S, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004). 
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Modern Darussalam Gontor (PMDG) pusat dan cabangnya, mulai dari 

penganggaran, pelaporan serta penyetoran (keuangannya) dihimpun 

oleh bagian ini, sehingga nantinya terkait informasi serta distribusi 

kesejateraan yang ada di pondok diatur oleh bagian ini. 

c. Informan ketiga yaitu mereka yang menerima dampak langsung dari 

hasil pengelolaan wakaf produktif yang berada dibawah naungan serta 

pengawasan oleh pihak Yayasan, meliputi: Ust. Royyaniko (selaku 

salah satu Pengelola unit usaha di Pondok-Kantin Satelit dan Guru 

junior di Gontor) dan Masyarakat sekitar (Pak Said Abdullah, Mbok 

Murah, Mas Aris, Imam, dan  Mbok Yun)  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, atau 

dapat dikatakan tidak langsung dari pihak subjek penelitian tetapi dapat 

mendukung atau berkaitan dengan tema yang akan diangkat. Data sekunder 

dalam penelitian adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, dan 

artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan penulis.
96

 Data sekunder yang dikumpulkan antara lain meliputi 

laporan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern 

(YPPWPM) dalam perluasan tanah wakaf, Dokumentasi data Nilai, 

Falsafah, Orientasi, Visi, Misi dan Tujuan Pondok, Motto Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG), Dokumentasi Pengelolaan Pondok Modern 

                                                           
96S. Nasution, Metode Naturalistik Kualitatif, h. 81. 
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Darussalam Gontor (PMDG), serta beberapa data yang diperlukan dalam 

Warta Dunia Gontor (WARDUN) 5 tahun terakhir (2018-2022). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelian ini terbagi 

kedalam beberapa tahap, yaitu: observasi (pengamatan), interview (wawancara) 

dan dokumentasi.
97

 Alasan penggunaan beberapa cara ini sebagai cara bagi 

peneliti untuk mendapatkan informasi atau data yang akurat serta memiliki nilai 

yang kredibel. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. 
98

 

Observasi atau pengamatan ialah sebuah pertama yang dilakukan oleh peneliti 

dalam pencatatan fenomena yang terjadi dan dilakukan secara sistematis. Jenis 

observasi yang diambil oleh peneliti adalah observasi partispasi (participant 

observation) ialah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.
99

 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran 

tentang model pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Nadzir dalam 

                                                           
97Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 308. 

98Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. 

99Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h. 32 
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meningkatkan kemashlahatan masyarakat melalui wakaf produktif dan 

penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan sehingga hal terkait observasi 

penelitian telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.  

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pegumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

informan yang lebih mendalam.
100

 Metode ini dilakukan untuk mengetahui 

serta memahami tentang pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG) serta kontribusi dari hasil unit-unit usaha Gontor 

dalam meningkatkan kemashlahatan masyarakatnya, dan yang menjadi 

informan pada penelitian ini ialah Ketua Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan 

Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) atau staff ahlinya, salah satu unit usaha 

yang dikelola oleh guru junior, pihak Administrasi Gontor (ADM) dan 

masyarakat sekitar. 

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara 

semi terstruktur, yaitu: wawancara yang hanya memuat garis besar dari 

pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, 

kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara 

dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai 

“pengemudi” jawaban informan. 

 

                                                           
100 Soegiyono D, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014). 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.
101

 Peneliti 

meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya kepada 

lembaga yang diteliti, Prosedur penelitian dengan dokumentasi ini bertujuan 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip 

dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis atau 

dokumen-dokumen dari lembaga terkait seperti; peta lokasi, program dan 

proyek Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Pondok Modern (YYPWPM) 

serta mengambil foto-foto tanah-tanah wakaf dan unit-unit usaha yang 

berkenaan dengan penelitian. 

 

E. Instrument Penelitian 

Menurut Nasution dalam Sugiyono, yang menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai 

instrumen penelitian yang utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat 

ditentukansecara pasti dan jelas sebelmnya.
102

 Segala sesuatu masih perlu 

dikembangkan sepanjang penelitian tersebut, dalam keadaan yang serba tidak 

                                                           
101 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. h.  

102 Meleong, Metode Penelitian Kuantitatif. h. 98. 
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pasti dan tidak jelas itu, tidk ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai 

alat satu-satunya yang dapat mencapainya.
103

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka instrumen penelitian 

yaitu: berupa alat bantu yang digunakan adalah pedoman wawancara, alat tulis, 

dan kamera ponsel. 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang panting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan 

mudah oleh peneliti sendiri maupun orang lain.
104

 

Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil obsevsi, wawancara, dan dokumentasi.
86

 

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, 

selanjutnya memilih data yang penting dan akan dianalisa, sehingga diperoleh 

suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan 

tujuan yang dikehendaki oleh penulis dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif dengan cara.
105

 

                                                           
103 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. h. 132 

104Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, h. 333. 

105Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Cet. 

IV, Jakarta: Kencana, 2014), h. 408-409. 
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Teknik analisis data berhubungan dengan pengumpulan data, artinya suatu 

proses analisis data yang dilakukan secara berlangsung selama proses melakukan 

pengumpulan data. Teknik analilis penelitian ini adalah teknik analisis model 

Miles dan Huberman, yaitu metode analisis data kualitatif secara aktif atau terus 

menerus sampai mendapatkan data jenuh. Berikut kegiatan atau aktivitas dalam 

analisis data.
106

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum peneliti memasuki 

lokasi penelitian hingga selesai. Analisis dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lokasi,  sampai  penulisan  hasil 

penelitian.
107

 Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi  

(conclusion drawing/verification ). 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti juga membuat 

Setelah data direduksi, rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada 

hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap  tidak  

perlu.
108

  Dengan  demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran 

                                                           
106Matthew B. Miles, dkk. Qualitative Data Analysi: A Methods Sourcebook, Third edition, 

(Arizona State University: United States of America, 2014), h. 31-32 

107 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 

(Muamalah), (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014).  h. 221 

108 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 
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yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data 

selanjutnya serta  mencari data tambahan jika diperlukan. 

2. Display Data 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, 

hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart ) dan lain sejenisnya. 

Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. 

Display data juga  terdapat  dalam bentuk grafik, matriks, network (jejaring 

kerja), dan chart. Untuk  mengecek  apakah peneliti telah memahami data yang 

di -display, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab.
109

 

3. Verifikasi Data 

Langkah analisis data kualitatif berikutnya adalah penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah 

hingga ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung  pada  tahap  

pengumpulan data selanjutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
 110

 

Kesimpulan dalam penelitian ini  merupakan  pengembangan dari 

penelitian sebelumnya guna meninjau kembali. Temuan dapat berupa deskripsi 

                                                           
109 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam 
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atau  gambaran  suatu  objek  yang sebelumnya masih abu-abu sehingga diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau 

teori. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trigulasi untuk menguji 

keabsahan data yang digunakan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, 

dimana triangulasi sumber merujuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-

sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data dengan persoalan yang sama, 

karena teknik ini sesuai dengan kebutuhan peneliti yang ingin menguji 

kreadibilitas data dengan cara mengecek data yang didapat, kemudian data 

tersebut dideskripsikan dan dianalisa sehingga terciptanya suatu kesimpulan. 

Trigulasi yang digunakan adalah membandingkan antara hasil wawancara 

yang telah dilakukan dengan dokumen berupa laporan penerapan wakaf produktif 

dalam satu periode dan misi dari para pengelola serta pengurus wakaf produktif di 

di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dan peneliti turun langsung ke 

wilayah untuk melihat langsung dengan kondisi dari wakaf produktif tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) dan 

Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM). 

1. Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 

a. Sejarah Singkat 

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), biasa disingkat menjadi 

Pondok Modern atau terkadang juga cukup disebut Gontor adalah salah satu 

dari sekian banyak lembaga pendidikan pondok pesantren yang tersebar 

diseluruh Indonesia. Pondok ini didirikan pada hari senin, 12 Rabi‟ul 

Awwal 1345/20 September 1926 oleh tiga bersaudara; mereka adalah K.H. 

Ahmad Sahal (1901- 1977), K.H. Zainuddin Fannani (1905-1967), K.H. 

Imam Zarkayi (1910-1985) yang biasa disebut Trimurti. Setelah K.H. Imam 

Zarkasyi wafat pada awal April 1985, estafet kepemimpinan Pondok Gontor 

beralih ke generasi kedua. Berdasarkan keputusan sidang Badan Wakaf itu, 

amanat kepemimpinan diserahkan kepada K.H. Shoiman Lukmanul hakim, 

K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. dan K.H. Hasan Abdulah Sahal. Pada 

Tahun 1999, K.H. Shoiman Lukmanul Hakim wafat, untuk menggantikan 

beliau, Badan Wakaf mengangkat K.H. Imam Badri sebagai pimpinan 

Pondok yang baru bersama dengan K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, M.A. 

dan K.H. Hasan Abdullah Sahal. Ketiga kiyai inilah yang memimpin 
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Gontor.
111

 Pada Tahun 2006, K.H. Imam Badri wafat, maka Badan Wakaf 

mengangkat K.H. Syamsul Hadi Abdan, S.Ag. bersama K.H. Abdullah 

Syukri Zarkasyi, M.A. dan K.H. Hasan Abdullah Sahal, mereka bertigalah 

yang memimpin Gontor hingga saat ini. Hal ini dijelaskan juga oleh KH. 

Akrim Mariyat, menyatakan bahwa:
 112

 

”Pondok Modern Darussalam Gontor ini berdiri karena cikal bakal 

atau ide para Trimurti pendiri pondok yang bercita-cita ingin 

mendirikan 1000 Gontor di seluruh Indonesia bahkan di penjuru 

Dunia.” 

Perintisan pondok dimulai dengan babad desa. Ketika itu desa itu 

merupakan kawasan tak bertuan dan masih dipenuhi oleh lebatnya 

pepohonan serta masih banyak pula berkeliaran disitu. Diceritakan pula 

bahwa kawasan tersebut terkenal sebagai persembunyian para penyamun, 

para warok (jagoan), pembegal dan orang-orang yang berperangai kotor. 

Karena itu kawasan itu dijuluki sebagai “tempat kotor” yang dalam bahasa 

jawa disebut dengan “enggon kotor”. Menurut riwayat, nama desa Gontor 

itu berasal dari ungkapan enggan kotor yang disingkat menjadi Gontor.
113

 

Maka sesuai dengan nama desanya, sehingga dikenal dengan sebutan 

Gontor sampai sekarang. 

Tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai kapan Pondok Modern 

                                                           
111Nice Durroh, Wakaf Diri di Pondok Modern Darusslam Gontor Dalam Prespektif Fiqh 

dan UU No. 41 Tahun 2004, Ejournal INKLUSIF Edisi 1 Vol.1 2016, h. 12. 

112 KH. M. Akrim Mariyat, (73 tahun), Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG), Wawancara, Ponorogo,  15 Juni 2022. 

113KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok  Modern 

Gontor, (Trimurti Press: Gontor Ponorogo, 2005), h. 64. dikutip oleh Mukhlisin Muzarie, Hukum 

Perwakafan dan Implementasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di 

Pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), h. 214. 



79 

 

 

Darussalam Gontor (PMDG) generasi pertama runtuh. Namun, dari berbagai 

penuturan disampaikan bahwa diantara penyebab keruntuhannya adalah 

tiadanya antisipasi terhadap penyiapan kader-kader yang akan melanjutkan 

perjuangan Pondok pada masa mendatang.
114

 

Penyerahan pondok dilakukan secara resmi dalam sebuah upacara 

yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, ulama, pimpinan organisasi tingkat 

pusat dan daerah serta perwakilan Negara-negara sahabat. Langkah ini 

merupakan langkah strategi yang tidak dilakukan oleh pondok-pondok 

pesantren pada umumnya, karena dengan penyerahan pondok kepada 

sebuah lembaga tersebut, kyai selaku pemilik pondok telah mengubah 

sistem manajemen dari tradisi pengelolaan yang sentralistik dan 

paternalistik menjadi demokratik dan aspiratif sehingga akhirnya Pondok 

Modern Darussalam Gontor (PMDG) mendapat kepercayaan dari 

masyarakat.
115

 

b. Visi dan Misi 

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) mempunyai visi dan 

misi yang jelas dalam mengatur pola aktivitas pondok untuk tercapainya 

sebuah tujuan, adapun visi dan misi nya yaitu: 

Visi : Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin 

umat, menjadi tempat ibadah thalabu al-„ilmi, dan menjadi sumber 

                                                           
114Nice Durroh, Wakaf Diri di Pondok Modern Darusslam Gontor Dalam Prespektif Fiqh 

dan UU No. 41 Tahun 2004, h. 14. 

115 Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implementasi Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), h. 216. 
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pengetahuan Islam, bahasa al-Qur‟an, dan ilmu pengetahuan umum, dengan 

tetap berjiwa pesantren 

Misi : 

1) Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya Khairu 

Ummah. 

2) Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin-muslim yang 

berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran 

bebas, serta berkhidmat kepada masyarakat. 

3) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang 

menuju terbentuknya ulama yang intelek. 

4) Mewujudkan warga negara yang berkepribadian Indonesia yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah swt. 

Di sisi lain Gontor pula mempunyai motto, panca jiwa dan panca 

jangka, yang menjadi roda kehidupan pondok, sebagaimana yang di jelaskan 

oleh KH. M. Akrim Mariyat:
116

 

“Pondok Gontor juga memiliki Panca Jiwa Pondok (berbudi tinggi, 

berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas), Panca 

jiwa (keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah dan 

Jiwa bebas), Panca jangka (pendidikan dan pengajaran, kaderisasi, 

pergedungan, pengadaan sumber dana, dan kesejahteraan keluarga 

Pondok), semua ini itu ya yang menjadi pemicu bagi gontor untuk 

berkembang” 

Konsistensi yang dilaksanakan Gontor dalam menerapkan nilai-nilai 

filosofis yang ada, membuatnya tetap eksis sehingga dapat mendirikan 

beberapa pesantren di Jawa maupun luar Jawa, seperti di aceh, lampung, 

                                                           
116 KH. M. Akrim Mariyat, (73 tahun), Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG), Wawancara, Ponorogo,  15 Juni 2022. 
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padang, kendari, poso dll. 

TABEL 3 

STRUKTUR ORGANISASI 

DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR 

PONOROGO – INDONESIA 

KETERANGAN: 

UNIDA GONTOR : UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR 

KMI   : KULLIYYATUL MUA‟ALLIMIN AL-ISLAMIYYAH 

YPPWPM : YAYASAN PERLUASAN DAN PEMELIHARAAN 

WAKAF PONDOK MODERN 

IKPM   : IKATAN KELUARGA PONDOK MODERN 

OPPM   : ORGANISASI PELAJAR PONDOK MODERN 

DEMA  : DEWAN MAHASISWA 

 *Sumber Data WARDUN 2021. 
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2. Yayasan Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern 

(YPPWPM) 

Adapun pengertian Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok 

Modern Gontor (YPPWPM) serta visi dan misi, sebaimana yang dijelaskan 

oleh H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo:
117

 

“Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern 

(YPPWPM) adalah lembaga yang bergerak dalam penggalian dana, 

pemeliharaan, perluasan dan pengembangan wakaf pondok, yang 

dibentuk pada tanggal 18 maret 1959 untuk melaksanakan tugas 

pengelolaan aset atau harta benda wakaf dan upaya pengembangannya, 

serta upaya untuk menjadikan Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) sebagai universitas Islam yang bermutu dan berguna bagi 

masyarakat....pada dasarnya visi dan misi yayasan itu tidak ada, dalam 

artian mengikuti visi dan  misi pondok,” 

Yayasan atau lembaga ini ditunjuk oleh Badan Wakaf untuk mengelola 

aset dan tanah-tanah wakaf dan mengusahakan pengembangannya, dengan 

demikian nampak bahwa kosentrasi lembaga ini adalah menggali dan 

menggalang dana serta mengembangkan dana dari dalam Gontor untuk 

keberlangsungan proses pendidikan dan pengajaran serta menunjang 

kemandiriannya. 

Lanjutan, dalam hal ini juga H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo juga 

menjelaskan terkait penunjukan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf 

Pondok Modern (YPPWPM) sebagai Badan Hukum resmi,
118

 

“Pada tanggal 6 Januari 1964 Yayasan mendapatkan surat keputusan 

tentang penunjukkan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf 

Pondok Modern Gontor Ponorogo (YPPWPM) sebagai Badan Hukum 

                                                           
117H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo (62 Tahun), Ketua YPPWPM Gontor, Wawancara, 

Ponorogo, 16 Juni 2022. 

118H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo (62 Tahun), Ketua YPPWPM Gontor, Wawancara, 

Ponorogo, 16 Juni 2022. 
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yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dengan Surat Keputusan 

Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. XV/1/Ka/196412. Surat 

Keputusan tersebut pada tahun 1985 secara resmi telah masuk menjadi 

salah satu lembar berita negara Republik Indonesia.“ 

Dengan turunya SK tersebut, maka tanah-tanah yang dikuasai oleh 

Yayasan bisa diatasnamai oleh Yayasan secara langsung. 

Program kerja yayasan ini secara umum adalah memlihara aset wakaf 

yang ada dan memperluanya dengan prinsip mendapatkan manfaat yang 

sebesar-besarnya. Ust. Arfian Risqi Mubarak menegaskan:
119

 

“Kita juga pernah juga membuat program kerja. Prinsipnya kita bekerja 

sesuai nama yayasan. Memelihara (aset wakaf) yang ada dan 

memperluasnya. Jadi memperluas itukan bisa saja dalam bentuk 

menerima wakaf/hibah, membeli dan tukar menukar. Padahal tukar 

menukar itukan mempersempit lahan, dengan memberikan 2 bagian 

untuk mendapatkan 1 bagian. Tapi azasnya adalah manfaat. Namanya 

perluasan kampus, tapi (sesungguhnya) mempersempit lahan. Program 

kita itu saja. Tidak ada target tertentu, harus mendapatkan sekian hektar. 

Semuanya itu dilakukan seizin pimpinan Pondok” 

Berkenanaan dengan keterangan diatas, maka pihak Yayasan membentuk 

bebrapa bagian-bagian, guna mempermudah pihak yayasan dalam 

melaksanakan aktifitasnya, secara terperinci, kepengurusan Yayasan 

Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

 

 

 

 

                                                           
119Ust. Arfian Risqi Mubarak ( 27 Tahun), Staff YPPWPM Gontor, Wawancara, 13 Juni 

2022 
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TABEL 4 

PEMELIHARAAN WAKAF PONDOK MODERN (YPPWPM)  

DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR  

PONOROGO – INDONESIA 

(Periode: 2022-2023) 

  

BAGIAN NAMA LENGKAP 

KETUA UMUM : Al-Ustadz H. Ismail Budi Prasetyo, S.Ag.  

KETUA 
: 1. Al-Ustadz H. Hanif Hafidz, S.Ag. 

  2. Al-Ustadz H. Ahmad Fauzi Hidayatullah, S.Th.I. 

SEKRETARIS 
: 1. Al-Ustadz Sabar, M.H. 

  2. Al-Ustadz M. Hafidz Fadllur Rohman 

BENDAHARA 

: 1. Al-Ustadz H. Suraji Badi', M.H. 

  2. Al-Ustadz Abdul Aziz 

  3. Al-Ustadz Ali Erfan 

PERTANAHAN 

: 1. Al-Ustadz Arvian Rizki Mubatok, S.Ag. 

  2. Al-Ustadz Moh. Al-Ahyar, S.Pd. 

  3. Al-Ustadz Alhamani Khoilulloh 

  4. Al-Ustadz Dony Maula Hizbullah 

  5. Al-Ustadz Candra Wisnu Pratama 

PERTANIAN 

: 1. Al-Ustadz Hendri Setiyo Wibowo, M.H. 

  2. Al-Ustadz Daffa Tharif 

  3. Al-Ustadz Syamsuddin Anwar 

  4. Al-Ustadz Dzaki Rois Sobriansyah 

*Sumber data YPPWPM 

 

B. Pemberdayaan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) 

Praktik perwakafan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) diawali 

dari pemahaman bersama Trimurti Pendiri,
120

 bahwa Pondok bukanlah lahan 

                                                           
120Trimurti Pendiri : KH. Ahmad Sahal, KH. Imam Zarkasyi, dan KH. Zainuddin Fannanie. 
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bisnis tetapi merupakan lahan beramal dan pengabdian sosial.
121

 Dalam artian 

kepemilikan atas Pondok bukanlah kepemilikan pribadi, keluarga Trimurti 

melainkan seluruh umat Islam, oleh karena itu maju mundurnya Pondok 

tergantung keasadaran umat Islam sendiri sebagai pemiliknya.  

1. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG) 

Pembinaan Pimpinan Pondok terhadap Yayasan Pemeliharaan dan 

Pemerluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) terutama dalam hal 

pengeloalaan wakaf, sebagaimana penjelasan Ust. Arfian Risqi Mubarak:
122

 

“Tidak ada yang khusus (dalam pengelolaan), karena yayasan telah 

memiliki program kerjanya sendiri yang jelas, berupa pemeliharaan dan 

pemerluasan asetnya, seluruh penguruspun guru senior yang telah lama 

menggeluti bidang ini. Lain cerita ketika ada instruksi khusus dari 

pimpinan untuk membicarakan hal yang penting, seperti; dalam 

pembelian atau tukar menukar tanah, pengadaan kendaraan dan lain 

sebagainya.”  

Selaras dengan KH. M. Akrim Mariyat menambahkan berkenaan 

pembinaan pengurus lembaga-lembaga secara umum dan khususnya kepada 

pihak yayasan, dengan beberapa pendekatan, yaitu:
123 

“....digunakan sistem pendekatan manusiawi. Anggaplah mereka itu 

sebagai kader, bukan sebagai pegawaimu, kalau sakit ya dijenguk, jika 

kekurangan uang ya dibantu, terus kesejahteraan mereka juga harus 

dipikirkan, dan macam-macam keperluan lainnya, tapi kalau dekat 

bukan berarti mereka jadi kader yang baik, apalagi Cuma manut-manut 

selanjutnya mereka didekati juga dengan “penugasan”. Mereka harus 

                                                           
121Nurul Iman, Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan, (Ponorogo: WADE,  September 

2017). h. 155.  

122Ust. Arfian Risqi Mubarak ( 27 Tahun), Staff YPPWPM Gontor, Wawancara, 13 Juni 

2022. 

123
KH. M. Akrim Mariyat, (73 tahun), Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG), Wawancara, Ponorogo,  15 Juni 2022. 
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diberikan tugas, diarahkan diomongi dan kadang-kadang digetak 

(dimarahi) juga. Itulah arti penugasan. Tapi mereka perlu 

dimengertikan. Yayasan harus ke sawah dan mengetahui apa gunanya 

detail tanggung jawabnya. Karenanya perlu perlu pendekatan ketiga 

ialah ideal. Anak Gontor harus punya idealisme yang tinggi untuk 

menciptakan masyarakat madani, itulah keinginan yang tertinggi.” 

Berdasarkan pernyataan diatas, telah memberikan penegasan dalam 

pembinaan seluruh pengurus lembaga termasuk (khusus) pengurus Yayasan 

Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), dimana ada 4 

pendekatan yaitu; pendekatan manusiawi, kesejahteraan, penugasan dan 

pendekatan idealisme. 

Aset-aset wakaf yang dimiliki Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) dimanfaatkan sesuai dengan sifat diperuntukkannya, sebagaimana 

tanah-tanah kering dijadikan lokasi pendirian sarana dan prasana pendidikan 

dan pengajaran, sebagian juga di gunakan atau dibangun unit-unit usaha 

Pondok dengan Pihak Yayasan sebagai pengelola Wakaf. Sedangkan tanah 

basah oleh pihak yayasan ditanami beberapa tanaman pangan seperti; padi 

jagung, dan palawija, dan pengelolaan sawah-sawah wakaf tersebut, juga 

melibatkan para pengawas lokal atau disebut wakil Nadzir, para wakil ini 

berasal dari daerah tempat sawah tersebut berada atau masyarakat 

sekitarannya,
124

 maka, mereka bertanggung jawab kepada pihak yayasan, 

terhadap tanah yang mereka kelola. 

Hingga saat ini pihak yayasan terus melakukan perluasan tanah wakaf, 

baik diperuntukkan untuk penunjang sarana dan prasana pendidikan serta  

lahan produktif, sampai saat ini jumlah tanah yang dimiliki oleh Gontor seluas:  

                                                           
124Nurul Iman, Wakaf Untuk Kemandirian Pendidikan, h. 171. 
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TABEL 5 

REKAPITULASI JUMLAH TANAH YANG DIMILIKI PONDOK MODERN  

DARUSSALAM GONTOR (PMDG) – PONOROGO 

No Letak Tanah 
Periode: 2018-2022 Luas (M2) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Kab. Ponorogo 678,953 744,783 744,783 795,826 810,128 

2 Kab. Madiun 7,527 7,527 7,527 7,527 7,527 

3 Kab. Ngawi 2,092,995 2,094,937 2,094,937 2,094,937 2,104,552 

4 Kab. Nganjuk 104,959 104,959 104,959 104,959 104,959 

5 Tuban 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 

6 Kediri 240,007 244,847 244,847 245,396 338,309 

7 Tulung Agung 2,254 2,254 2,254 2,755 2,254 

8 Trenggalek 20,314 20,314 20,314 20,314 20,314 

9 Jember 17,280 17,280 17,280 17,280 27,370 

10 Banyuwangi 68,552 71,052 71,052 71,052 71,126 

11 Kab. Bantul 789 789 664 664 777 

12 Solo (Sukoharjo) 100 100 100 100 100 

13 Wonosobo 2,654 2,654 1,590 1,590 1,590 

14 Magelang 59,716 61,476 61,476 62,869 81,818 

15 Jakarta 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 

16 Lampung Selatan 119,018 139,823 139,823 159,045 139,823 

17 Lampung Timur 82,500 99,200 99,200 130,275 138,275 

18 Tanjung Jabung (Jambi) 6,091,071 6,091,071 6,091,071 6,091,071 7,496,624 

19 Solok Padang 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

20 Banda Aceh 126,306 126,306 126,306 126,306 126,306 

21 Kampar Riau 93,150 93,150 93,150 93,150 93,150 

22 Siak 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

23 Rokan Hilir 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 

24 Konawe Tenggara 527,045 527,045 527,045 527,045 527,045 

25 Konawe Selatan 1,068,259 1,068,259 1,068,259 1,449,717 1,370,167 

26 Poso 336,590 354,489 354,489 353,047 354,490 

27 Kalimantan - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

28 Madura - - - - 1,911 

Jumlah 12,643,712 12,775,988 15,774,799 16,258,598 17,722,288 
*Sumber Data YPPWPM 2022 
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TABEL 6 

PERINCIAN AKTIVITAS YAYASAN DALAM PERLUASAN DAN 

PENGEMBANGAN TANAH MILIK 

Rekapitulasi Perluasan Tanah dari Hasil Wakaf, Pembelian dan Tukar Menukar, Periode 2018-2022 

No 
Tgl 

Transaksi 
Asal Pemilik Tempat  

Luas 

(M2) 
Ditukar Dengan Luas 

A. Pembelian 

1 22/08/2017 Pak Eko Pujiono Timur La Tansa Lama 2460 - - 

2 24/10/2017 Setiawan Utara BKSM 530,4 - - 

3 2/11/2017 Pak Fahmi Selatan Jembatan, Depan Gapura 702,6 - - 

4 4/11/2017 Pak Agung Dukuh Precet, Sambirejo 850 - - 

5 10/11/2017 Pak Andi Kurniawan PMDG Kampus 6 67 - - 

6 10/11/2017 Arifin Hamdani Utara Stadion 1162 - - 

7 10/11/2017 Pak Dika Imogiri Jogjakarta 125 - - 

8 13/11/2017 Pak Hadi Selatan Masjid Ikhtiyar 1388 - - 

9 15/11/2017 Pak Harianto Barat BMT Bajang 5389,84 - - 

10 18/11/2017 Bu Agus Selatan Balai Desa Brahu 939,78 - - 

11 3/12/2017 Bu Haruni Selatan Jalan Masuk UNIDA 466 - - 

12 3/12/2017 Pak Said Barat BMT Siman 2487 - - 

13 11/12/2017 Pak Adam Belakang Balai Desa Brahu 1576 - - 

14 12/12/2017 Pak Alfan Selatan Hotel UNIDA 1645 - - 

15 12/12/2017 Pak Aris Selatan UNIDA 1750 - - 

16 22/1/2018 Pak Cepu Depan Bandara Adi Sumarno, Solo 100 - - 

17 22/01/2018 Pak Jikun Utara Gudang Kepontren 896 - - 

18 4/3/2019 Pak Samsuri Bajang 1400 - - 

19 4/3/2019 Pak Awi Joresan, Barat Gor Hadlonah 1275 - - 

20 4/3/2019 Rahmad Wahyuddin Gontor, Utara Stadion 588 - - 

21 4/3/2019 Pak Amiruddin Beton 1001 - - 

22 10/3/2019 Pak Fauzan Saleh Gontor, Joresan 751,8 - - 

23 16/03/2019 Harun Demangan 952 - - 

24 16/03/2019 Pak Sutikno Joresan, Kopikan 588 - - 

25 16/03/2019 Bu Nunik 
Banyudono, Belakang La Tansa 

Lama 
662,8 - - 

26 16/03/2019 Pak Anto Gontor, Utara Parkiran Bus 238 - - 

27 23/04/2019 Pak Temanggung Basari Lampung, PMDG Kampus 9 20045 - - 

28 25/06/2019 Bu Istiqomah Gontor, Timur BKSM 42 - - 

29 25/06/2019 Bu Rukaniah Sawah Jabung 1120 - - 

30 25/06/2019 Pak Anas Sawah Bajang 1400 - - 

31 1/7/2019 Pak Suprapto Barat TPS 756 - - 

32 4/1/2020 Arif Dharmawan Kab. Magelang 1393 - - 
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33 5/1/2020 Mujianto Dusun Genengan, Gontor 812 - - 

34 16/1/2020 Suharti Utara HBI, Desa Bajang 4291 - - 

35 5/2/2020 Bu Sya'in Dusun Genengan, Gontor 980 - - 

36 31/3/2020 Bu Khotimah Belakang Wisma Darussalam A 140 - - 

37 4/4/2020 Keluarga Trimurti Selatan BMT 840 - - 

38 12/4/2020 Jalal Utara UNIDA, Desa Demangan 70 - - 

39 24/6/2020 Agus Jalal Desa Siman 750,68 - - 

40 1/7/2020 Pak Nur Sidiq Selatan Kandang Sapi 98 - - 

41 2/9/2020 Umi Fadhilah Barat Perempatan Dusun Genengan 966 - - 

42 16/9/2020 Chandra Then 
Lap. Bulu Tangkis Dekat Apotik 

Lama 
1080 - - 

43 16/9/2020 Sian Kurniawan Toko Harapan Jaya 234 - - 

44 26/10/2020 H. Subakir Utara BMT Siman 2856 - - 

45 28/10/2020 Pak Harsono Ds. Gontor Barat Pecel Pantes 462 - - 

46 14/11/2020 Pak Tardi Gontor Putri 1 2000 - - 

47 20/12/2020 Sri Bangun Sawah Bajang 1820 - - 

48 2/1/2021 
Karsono, Bambang, Gatot, 

dan Setiani 
Jalan Masuk Pondok Putri 3 8163 - - 

49 8/2/2021 Parijan Gontor Kampus 4 Banyuwangi 646 - - 

50 8/2/2021 Sri Bangun Desa Bajang 1400 - - 

51 10/3/2021 Marjani Gontor Putri 5 7140 - - 

52 31/3/2021 Asmatin Desa Gontor 105 - - 

53 1/4/2021 
KH. Hasan Abdullah 

Sahal 
karangbanyu, windodaren , Ngawi 752 - - 

54 22/4/2021 Gato Desa Demangan 700 - - 

55 22/4/2021 Imron Desa Mambil 952 - - 

56 5/7/2021 Syamsuri Desa Bajang 2520 - - 

57 22/8/2021 Moh Ali Barat Gor Bulu Tangkis 1234 - - 

58 25/8/2021 Ahsin Depan Perumahan Gandu 448 - - 

59 9/9/2021 Bakat Selatan Gudang Gandu 350 - - 

60 26/9/2021 Marjani Gontor Putri 5 588 - - 

61 29/9/2021 Pribadi Barat Gontor Auto Service (GAS) 45 - - 

62 1/10/2021 Ani Desa Malo 1120 - - 

63 11/10/2021 Sunarsih Gontor Nglaren 700 - - 

64 11/10/2021 Katijan Bajang 1400 - - 

B. Tukar Menukar 

1 17/3/2020 Alm. Ust, Ali Syarkowi Selatan Kandang Sapi 88,3 ru Tanah YPPWPM 92,4 ru 

2 17/3/2020 Pak Slamet Selatan Kandang Sapi 364 m2 Sawah Genegan  665 m2 

3 30/10/2021 Mursidi Selatan Transportasi Utara 1001 
Sawah Barat 

Genengan 
966 

C. Wakaf 
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1 16/1/2020 Fauzan Islamic Center Tulung Agung 501 - - 

2 14/9/2021 Sujimah Bantul 113 - - 

*Sumber Data YPPWPM 

 

TABEL 7 

PEMANFAATAN TANAH PONDOK MODERN DARUSSALAM 

 GONTOR (PMDG) – PONOROGO 

No Pemanfaatan luas (m2) 

1 Pendidikan 5,001,554 

2 Pertanian dan Perkebunan 8,254,181 

3 Unit Usaha, Rumah Singgah, SPBU, Hutan dll 4,466,553 

Jumlah 17,722,288 

*Sumber Data YPPWPM 

 

Setiap periode pihak yayasan terus melakukan upaya pengoptimalan 

kegiatan dalam menunjang dan mengembangkan peran Yayasan Pemeliharaan 

dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM), sebagaimana hasil 

wawancara dengan Ust. Arfian Risqi Mubarak, antara lain:
125

 

“optimalisasi yang sudah dilaksanakan oleh pihak yayasan untuk tahun 

ini, terkait dengan ICG atau Islamic Center Gontor sebagai sarana 

dakwah dan bentuk pengabdian kepada masyarakat, terus revolusi 

struktur unit usaha dan penerapan hydroponik dalam bercocok tanam, 

mungkin laebih jelasnya antum lihat Wardun saja” 

Untuk lebih jelas terkait pernyataan tersebut diatas, maka 

pengoptimalisasian yang dimaksud serta termaktub secara jelas dalam Wardun 

ialah:
126

 

a. Islamic Center Gontor (ICG), sebagai sarana dakwah dan pengabdian 

pondok kepada masyarakat, dalam bidang keagamaan seperti 

                                                           
125Ust. Arfian Risqi Mubarak ( 27 Tahun), Staff YPPWPM Gontor, Wawancara, 13 Juni 

2022. 

126WARDUN (Warta Dunia Gontor), Vol. 75, Sya‟ban 1443/2022. 
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pembinaan TPA serta kajian mingguan untuk masyarakat umum, 

YPPWPM telah membina 4 ICG yaitu; di Joresan, Slahung, Madiun 

dan Nganjuk. 

b. Kepontren adakan revolusi struktur unit usaha Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG), yang dimaksudkan disini ialah 

mengkalsifikasikan seluruh unit usaha menjadi 5 sektor, yaitu: 

Agroculture dan pertanahan, Manufaktur, Jasa, Perdagangan dan 

Pembangunan. Tujuan pengklasifikasian agar bimbingan dan 

pengawasan terhadap kualitas tiap-tiap unit usaha dapat berjalan 

maksimal. 

c. Metode Hidroponik sebagai inovasi baru dalam bercocok tanam, 

dalam hal ini pihak yayasan telah melakukan pelatihan yang 

disampaikan oleh Ust. Tarsim dan perwakilan Badan Amil Zakat 

Nasional (BAZNAS) wilayah Jakarta sebagai inovasi baru dibidang 

pertanian dan perkebunan. 

d. Dari Yayasan penggemukan sapi ke peternakan sapi dan kambing. 

Pengembangan unit usaha dalam bidang peternakan ini dulunya hanya 

sebatas penggemukan sapi dan sekarang menjadi yayasan peternakan 

sapi dan kambing, dengan dibangunnya kandang kambing yang baru, 

dan para staf juga melakukan inovasi dengan membuat pupuk kandang 

yang ramah lingkungan dengan harapan dapat digunakan oleh para 

petani pondok sendiri dan warga sekitar. 
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e. SPBU Gontor Unit ke 2, sebagai sarana dakwah pesantren. Yang 

berlokasi di Mlarak-Sambit, Kec. Mlarak yang berdiri diatas tanah 

seluas 70x20 m
2
. 

f. Pelatihan pembuatan keripik kentang bagi madamat, yang telah 

diadakan pada Sabtu, 25 September 2021 di Lobi Wisma Darussalam 

IKPM, dengan mengundang Bapak Su‟bi Hasan selaku pemilik usaha 

keripik kentang di Wonosobo. 

g. Transportasi, pada tahun ini pihak Yayasan telah menambah armada 

kendaraan baru yang berasal dari wakaf alumni, hibah serta pembelian 

berjumlahkan 11 unit baru. 

h. Tambahan armada RS Yasyfin. Pasca diresmikannya pada akhir 

Agustus tahun lalu, terus membenahi pelayannya dan mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, baik internal pondok, hingga alumni, 

salah satu bentuk nyata dukungan dari alumni adalah sumbangsih 

berupa armada mobil ambulance, setelah mendapatkan 2 unit dari 

bank Mandiri dan alumni 1992, dan tahun ini kembali mendapatkan 

berupa hibah ambulance jenis Luxio dari alumni 1974. 

2. Unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)   

Unit usaha di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) kian tahun 

makin bertambah, hal tersebut dilatari oleh gerakan ekonomi yang dimulai 

sejak tahun 1970, ketika dibuka usaha penggilingan padi, yang kemudian 

digabung dalam satu wilayah, yaitu Koperasi Pondok Pesantren La Tansa 

(Kepontren), serta secara resminya, pada tanggal 29 Juli 1996, telah 
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didaftarkan ke Departemen Koperasi, dengan No. 8371/BH/II/1996.
127

 Hal 

demikian bisa dijadikan salah satu bukti pengalaman pengamalan jiwa 

kemandirian yang terkandung dalam Panca Jiwa Pondok Modern, artinya, 

dalam pembiayaan, Pondok tidak tergantung pada belas kasihan pihak lain. 

Maka, pihak pondok mendirikan unit-unit usaha yang dikelola oleh para guru 

dan santri. 

Ajaran pendidikan yang utama dalam pondok pesantren Gontor ialah 

Ali‟tibar „Ala Annafsi (الإعتبار على النهفس) .
128

 Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) melakukan aktivitas di semua unit usahanya menggunakan Self 

Berdruifing System, yakni dengan pendekatan filosofi: pondok merupakan 

kepunyaan bersama, dan bukan hak milik pribadi.
129

  

Semua hasil dari unit-unit usaha masuk ke kas pondok pada bagian 

Administrasi, dan tidak ada yang masuk ke kantong pribadi, baik kyai maupun 

guru pengelola. Di antara pemanfataannya adalah untuk pembiayaan jangka 

kesejahteraan keluarga, pembangunan fasilitas pendidikan, serta kaderisasi, 

kesejahteraan tersebut nantinya akan didistribusikan oleh pihak Administrasi 

Gontor dibawah pengawasan Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf 

                                                           
127Suharto dan Muhammad Iqbal Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok 

Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia”, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis 

Islam,  Vol. 3, No. 2, Desember 2018. h. 102. 

128dalam bahasa Belanda Zelp Help, dengan kata lain, belajar mencukupi atau menolong 

diri sendiri dan tidak menggantungkan ke orang lain, lihat Suharto dan Muhammad Iqbal Fasa, 

“Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, 

Indonesia” h. 103.  

129Lihat  WARDUN (Panitia Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy) Tahun 2018, h.11. dalam 

Suharto dan Muhammad Iqbal Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia” h. 103. 
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Pondok Modern (YPPWPM) serta persetujuan Pimpinan Pondok, Sehingga 

bukan hanya kesejahteraan guru yang meningkat, tanah wakaf juga mengalami 

perluasan yang signifikan.
130

 Para guru pengelola unit usaha tersebut tidak 

dibayar. Namun, dengan ikut mengelola unit usaha, para guru dapat belajar 

banyak hal. Sebab, bagi pondok, unit usaha juga merupakan sarana pendidikan: 

pendidikan tanggung jawab dan pendidikan kewirausahaan.  

Berdasarkan bukti kemandiriannya, saat ini terdapat 47 unit usaha yang 

dimiliki pondok. Maka dalam penelitian ini membentuk skema model 

implementasi pengelolaan unit usaha Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG); 

TABEL 8 

SKEMA MODEL IMPLEMENTASI PENGELOLAAN UNIT USAHA 

PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR – PONOROGO. 

 

                                                           
130Suharto dan Muhammad Iqbal Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok 

Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia” h. 104 

PONDOK MODERN 

DARUSSALAM 

GONTOR (PMDG) 

UNIT USAHA 

KONSUMEN 

Badan Wakaf 

Pimpinan Pondok 

Yayasan (YPPWPM) 

 

Pembimbing Unit 

Usaha 

Pengelola (Asatidz) 

Santri dan Masyarakat 

Planning 

Organizing 

Leading 

Controling 

BAGIAN 

ADMINISTRASI 

GONTOR 
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Dilihat dari segi pengontrolan atau controlling, setiap unit usaha yang ada 

pada Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan yang telah diberlakukan setiap hari, mingguan, bulanan, 

bahkan setiap 3 bulan sekali serta pelaporan kepada Yayasan dan Administrasi, 

hal tersebut juga dipertegas oleh Ust. Cepi Ahmad Wahyudin:
131

 

“Memang benar adanya, kami (bagian administrasi) menerima laporan 

perunit usaha setelah mereka melaporkannya ke pihak Yayasan, lalu 

kami menerima setoran (laporan keuangan) mereka (unit usaha), dan 

kami juga menyatukannya dalam 1 laporan untuk melaporkan kembali ke 

Pimpinan, kurang lebih begitu”    

Seluruh staff atau asatidz melakukan totalitas kegiatan unit usaha dengan 

memegang penuh amanah, kepecayaan, serta niat ibadah dalam 

menjalankannya, sehingga keberhasilan Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) dalam mengelola unit usaha membentuk karakteristik tersendiri, 

adapun karakteristik pengelolaan unit usaha Pondok Modern Darussalam 

Gontor adalah:  

a. Perencanaan (Planning) berbasis nilai Pondok. 

b. Pengorganisasian (Organizing) berbasis kaderisasi. 

c. Kepemimpinan (Leading) kolektif transformatif. 

d. Pengontrolan (contorling) dalam artian total Quality Control.  

Keseluruhan karakteristik unit usaha pesantren tercermin pada pola 

manajemen berbasis nilai pondok, visi dan misi yang menjadi dasar 

                                                           
131 Ust. Cepi Ahmad Wahyudin (23 Thn), Kepala Administrasi Gontor, Wawancara, 

Ponorogo, 14 Juni 2022 
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pergerakan, motto pondok yang menjadi kekuatan dalam segala aktivitas,
 132

 

panca jiwa yang menjadi landasan jiwa seluruh penguhuni pondok,
133

 serta 

panca jangka
134

 sebagai program pondok secara sustainable dan continue.
135

 

Dengan melihat kesemua aspek tersebut, menjadikannya sebagai motor 

penggerak dalam melakukan aktifitasnya. 

Sentralisasi keuangan yang berpusat pada bagian Administrasi pondok 

(ADM) merupakan karakteristik yang membedakan manajemen unit usaha 

yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) jika dibandingkan 

dengan pengelolaan unit usaha pesantren yang ada di Indonesia. Dengan 

dijadikannya Bagian Administrasi (ADM) sebagai sentral keuangan 

(terpusatkan), maka segala bentuk kemashlahatan yang disalurkan kepada 

masyarakatnya pun diatur oleh bagain ini, akan tetapi bagian ini pula perlu 

adanya pelaporan kepada Pimpinan pondok guna menghindari kemafsadatan 

atau kerugian, sebagaimana penjelasan Ust. Cepi Ahamd Wahyuddin, 
136

 

“Memang benar adanya bahwa kami (bagian administrasi) yang 

mengatur serta menganggarkan kesejahteraan kyai, guru-guru senior 

dan junior, tetapi semua itu tidak terlepas dari instruksi Pimpinan,.... 

                                                           
132Motto Pondok: Berdubi tinggi, Berbadan sehat, Berpengetahuan luas, dan Berpikiran 

bebas. https://www.gontor.ac.id/motto-pondok, diakses pada tgl 12 Juni 2022. 

133 Panca Jiwa: Keikhlasan, Kesederhanaan, Berdikari, Ukhuwah Islamiyyah, dan Jiwa 

Bebas. . https://www.gontor.ac.id/panca-jiwa., diakses pada tgl 12 Juni 2022. 

134Panca Jangka: Pendidikan dan Pengajaran, Kaderisasi, Pergedungan, Khizanatullah dan 

Kesejahteraan Keluarga Pondok. https://www.gontor.ac.id/panca-jangka. diakses pada tgl 12 Juni 

2022. 

135Suharto dan Muhammad Iqbal Fasa, “Model Pengembangan Manajemen Bisnis Pondok 

Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia”, h. 105-106. 

136 Ust. Cepi Ahmad Wahyudin (23 Thn), Kepala Administrasi Gontor, Wawancara, 

Ponorogo, 14 Juni 2022 

https://www.gontor.ac.id/motto-pondok
https://www.gontor.ac.id/panca-jiwa
https://www.gontor.ac.id/panca-jangka
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untuk nominalnya, mohon maaf kami (ADM) tidak bisa menyebutkannya, 

karena itu sifatnya rahasia,”  

Perlu diperhatikan juga bahwa yang menjadi sumber kesejahteraan 

Pondok ialah khazanah pendiri pondok, lahan-lahan tanah produktif, dan unit-

unit usaha. Dan perlu juga garis bawahi bahwa sumber kesejateraan bagi 

masyarakat pondok itu bukan dari SPP santri, hal ini selaras dengan hasil 

wawancara dengan Ketua YPPWPM, H. Ismail Abdullah Budi Prasetyo, yang 

mengatakan:
137

 

“....tolong pahami dan cermati baik-baik, sumber dana kesejahteraan 

Pondok itu bersumberkan dari hasil pengelolaan lahan produktif seperti 

sawah, sawit, dan toh masih banyak yang lainnya, unit-unit usaha juga 

itu salah satunya. Jadi kami berupaya (YPPWPM) terus mengatur, serta 

mengupayakannya sebaik-baiknya (unit usaha), alhamdulliah semua 

pihak yang terlibat baik guru-guru senior, asatidz, terus memikirkan 

kemajuan Pondok secara bersama, dulu Trimurti pernah mengatakan: 

”kesejahteraan yang diberikan Pondok sekedar cukup untuk sangu 

beribadah, bekal mengabdi kepada Pondok. Asal mau hidup sederhana, 

insya Allah, tidak akan kelaparan.”  

Sebab, hasil yang didapat dari unit usaha milik Pondok, tidak hanya 

untuk memenuhi kesejahteraan keluarga, melainkan juga untuk yang lain, 

seperti menambah atau memperbaiki fasilitas pendidikan, atau membangun 

fasilitas. 

 

C. Kontribusi Hasil Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemashlahatan 

Masyarakat Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 

Belajar dari pengalaman, pihak Pondok sangat memperhatikan aspek 

kemashlahatan serta kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana dalam 

                                                           
137WARDUN (Warta Dunia), Vol. 74 Sya‟ban 1442, h. 53 
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pembahasan sebelumnya terkait Metode Mashlahah, menurut Minhajuddin dan 

Misbahuddin dalam buku Ushul Fiqh II, yaitu:
138

 

“Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

disebut dengan jalbu al-manaafi‟ (membawa manfaat). Kebaikan dan 

kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat 

melakukan perbuatan yang disuruh itu. Menghindari umat manusia dari 

kerusakan dan keburukan yang disebut dar al-mafaasid (menolak 

kerusakan). Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya 

setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga pada waktu yang 

berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu 

dirasakan kerusakan dan keburukannya.” 

Karena yang menajdi tolak ukur kemashlahatan seseorang itu adalah 

kebutuhan dasar (Dharury) dalam kehidupannya, dan menurut Imam Al-Ghazali 

dalam buku Ushul Fiqh 2, yang ditulis oleh H. Amir Syarifuddin, mengatakan:
139

 

“……Al-Ghazali telah mendatangkan rumusan baru yaitu: Memelihara 

tujuan Syari‟ah (Al-Muhafadzatu „ala Maqsudi as-Syar‟i), sedangkan 

tujuan syara‟ sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang popular dengan 

sebutan lima prinsip……segala tindakan dan perbuatan manusia yang 

menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan 

perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang 

menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima 

yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah mudharat atau 

merusak. Segala usaha yang dapat menghindarkan atau dapat 

menyelamatkan atau menjaga mudharat atau kerusakan itu, disebut dengan 

usaha yang baik atau mashlahah. Itulah sebabnya secara sederhana 

mashlahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan 

mudharat.” 

Pada pembahasan kali ini, akan dibahas secara terperinci terkait bentuk-

bentuk kesejahteraan atau kemashlahatan yang berikan oleh Pondok terhadap 

kinerja serta kontribusi masyarakat Pondok dalam pengelolaan wakaf produktif, 

                                                           
138Minhajuddin dan Misbahuddin, Ushul Fiqh II, h. 118. 

139Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Cet. IV, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 232-

233. 
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dengan menjadikan Maqashid As-Syari‟ah (menjaga agama, jiwa, akal, harta dan 

keturunan) sebagai tolak ukur keberhasilannya; 

1. Masyarakat Internal 

a. Keluarga Pondok  

Keluarga pondok yang dimaksudkan disini ialah kader-kader yang 

berjuang langsung didalam Pondok dan cabang-cabangnya, meskipun bukan 

keturunan Trimurti pendiri Pondok, tapi mereka mendedikasikan tenaga, 

fikiran, jiwa dan raganya untuk kemajuan dan keberlangsungan Pondok, dan 

merekalah yang selalu diupayakan kesejahteraannya oleh Pimpinan Pondok 

dari berbagai aspek.
140

 Keluarga Pondok terdiri atas: Pimpinan Pondok dan 

Para Kader, untuk saat ini para kader berjumlah kurang lebih 220 orang dan 

yang sudah berkeluarga itu 182  orang.
141

 Sedangkan jumlah keseluruhan 

guru hingga saat ini adalah: 

TABEL 9 

REKAPITULASI JUMLAH GURU DAN SANTRI GONTOR PUSAT 

Data Guru dan Santri Gontor 

Pusat 

No Kls Jumlah 

1 Santri 4635 

2 Guru 556 

Jumlah 5191 

        *Sumber Data WARDUN Vol.75 Sya‟ban 1443. 

                                                           
140 Kaderisasi atau Keluarga Pondok atau Kader Pondok adalah mereka yang siap 

mewakafkan dan mengabdikan dirinya kepada Pondok, bukan keturunan Pendiri Pondok; lahir- 

batin menyerahkan dirinya kepada Pondok, dan siap mengabdi kepada Pondok sampai ajal 

menjemput. Mereka inilah yang harus dipikirkan kesejahteraannya oleh Pimpinan Pondok. Jadi, 

keluarga Pondok bukan keturunan atau kerabat Pendiri Pondok. Keturunan atau kerabat Pendiri 

Pondok yang tidak menandatangani surat pernyataan sebagai kader. Lihat, WARDUN, Vol. 74, 

Sya‟ban 2022, h. 54. 

141Ust. Fauzan Sulthoni (23 Tahun), Staf SEKPIM, Wawancara, 14 Juni 2022. 
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Adapun bentuk kesejahteraan yang diberikan pondok (lewat ADM) 

kepada para keluarga pondok (kader) yang termaksub dalam Warta Dunia 

Gontor (WARDUN), Vol. 75 Sya‟ban 1443 adalah sebagai berikut;
142

 

1) Fasilitas perumahan, dan pada tahun ini pondok menambah 

perumahan dokter RS. Yasyfin didekat Wisma Darussalam. 

2) Jas dan Kemeja. Kemeja diperuntukkan seluruh guru baik senior 

maupun junior, sedangkan celana panjang khusus diberikan kepada 

guru junior dari tahun pertama hingga tahun ketiga, dan satu setel jas 

kemeja telah diberikan pondok kepada seluruh guru senior maupun 

junior sebagi bentuk kesejahteraan, disamping itu untuk guru junior 

disediakan kesejahteraan berupa makan 3 kali sehari yang bertempat 

di dapur guru, sedangkan guru yang sudah berkeluarga diberikan 

dalam bentuk lain, seperti; bahan-bahan kebutuhan pangan atau 

sembako (beras, gula, kopi, the, minyak dan gas elpiji serta alat-alat 

kebersihan). 

3) Fasilitas kebugaran dan kesehatan. Pondok telah menyediakan 

fasilitas kebugaran seperti; Gedung Olahraga (GOR) bulutangkis di 

Joresan, sarana Gym dan kebugaran di Darussalam Gontor Stadium. 

Fasilitas kesehatan berupa: pengadaan  Check Up secara rutin, bagi 

guru senior ( menginjak kepala empat), opname, IGD, vaksinasi dan 

rawa inap. 

                                                           
142Sumber Data WARDUN, h. 55-56. 
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4) Fasilitas perkembangan santri. Pondok kiat melakukan serta 

mengadakan sarana dan prasana guna menunjang minat dan bakat 

santri. 

5) Kesejahteraan lainnya. Pondok juga membantu biaya pelaksanaan 

acara pernikahan kader, petani atau penggarap sawah juga tak luput 

perhatiannya oleh pihak pondok, memberikan kesempatan kepada 

putra dan putri para kader dalam pembiayaan iuran sekolahnya, Para 

guru senior juga mendapatkan kesempatan membantu pondok dengan 

membuka dapur bagi santri (Dapur Keluarga), serta kesempatan 

membuat makanan kecil/ringan bagi para santri. 

6) Tamasya guru-guru: setiap liburan pertengahan tahun, Pondok 

memberi kesempatan bagi para guru senior beserta keluarganya untuk 

bertamasya. Sedangkan para guru junior diberi kesempatan 

mengadakan kemah di tawangmangung Camp Resort. 

7) Tahun 2017, tepatnya pada hari Selasa-Rabu, 25 Sya‟ban s.d. 5 

Ramadhan 1438/23-31 Mei 2017, Pondok memberikan kesempatan 

kepada beberapa kader melaksanakan ibadah Umrah bersama 132 

orang Rombongan. Beberapa guru dibiayai penuh oleh Pondok, dan 

beberapa yang lainnya hanya membayar separuh biaya yang 

ditentukan. 

Berdasarkan uraian diatas, sebenarnya masih banyak yang tidak 

termaktub dalam Wardun terkait bentuk-bentuk kesejahteraan yang 

diberikan oleh pondok kepada mereka. 
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Dari ungkapan itu, maka penulis berpendapat; apabila dikaitkan 

dengan bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan oleh Pondok secara 

mendalam kepada para kadernya, justru sangat terjaga lima pilar itu 

(Maqashid Syari‟ah), dalam: 

1) Menjaga Agama, secara jelas Pondok Modern Darussalam Gontor 

(PMDG) sangat menjaga keagamaan para Kadernya, dilihat dari 

segala aspek keagamaan yang berjalan di Gontor, mulai dari 

peribadatan, kajian Islami atau sirah nabawiah dan dalam proses 

belajar mengajar dikelas maupun diluar kelas. 

2) Menjaga Jiwa, pilar ini sangat terjaga melihat Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG) memang sangat aman bagi para kader 

atau keluarga (dari pemberontakan, kerusuhan, peperangan, dll) 

untuk saat ini, dan secara jelas tertuang dalam panca jiwa pondok 

(keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah Islamiyah dan 

kebebasan), dan belum lagi dari sisi pemenuhan kesehatan para 

kader baik itu check up serta opname secara cuma-cuma (gratis) 

dimana pondok yang menanggungnya. 

3)  Menjaga Akal, sarana untuk menjaga akal adalah ilmu, digontor 

ilmu ini wajib diiringi dengan amal perbuatan, ilmu bukan hanya 

sekedar untuk diketahui akan tetapi perlu juga dipraktekkan dalam 

kehidupan sehari-hari di pondok, dan para kader menjadikannya 

sebagai ladang jariyah,  
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4) Menjaga Keturunan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 

penulis sebelumnya, pilar ini telah dilaksanakan oleh Pimpinan 

Pondok kepada para Kadernya yang belum menikah,  

5) Menjaga Harta, dalam hal ini pondok telah memberikan lahan dan 

kesempatan bagi para kader untuk mencari nafkah diluar dari 

pemberian pondok (kesempatan dalam membuat makanan ringan 

yang di setor ke setiap unit-unit usaha yang dikelola asatidz 

maupun santri).  

Maka dari uraian diatas bisa kita gambarkan dalam skema berikut: 
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TABEL 10 

SKEMA BENTUK KESEJAHTERAAN BAGI PARA KADER ATAU 

KELUARGA PONDOK 

 

 

b. Guru Junior atau asatidz 

Pengajar atau ustadz merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kemajuan serta pengembangan pesantren ini, dalam artian lain mereka juga 

Mashlahah 

Menjaga Agama 

Tempat Peribadatan 

Ibadah Berjamaah Di Masjid 

Pengajian Mingguan (Pemantik Atau 
Pemateri) 

Pembinaan Agama Dalam Pondok Dan 
Luar Pondok  

Umroh Gratis 

Menjaga Jiwa 

Keberadaan Pondok Yang Aman Bagi 
Para Kader 

Pengobatan, Check Up Serta Opname 
Secara Gratis 

Fasilitas Kesehatan Dan Kebugaran 

Menjaga Akal 

Pendidikan Dan Pengajaran Sebagai 
Sarana Pemenuhannya. 

Peningkatan Kualitas Intelektual 
Dengan Melanjutkannya Ke Jenjang 

Perkuliahan Selanjutnya Secara Gratis 

Menjaga Keturunan 

Melakukan Pernikahan 

Bantuan Biaya Dalam Pernikahan 
Hingga 50%  

Bantuan Biaya Anak (Kader) Secara 
Gratis 

Menjaga Harta 

Kontribusi Dalam Kegiatan 
Perekonomian Pondok 

Menyetorkan Lauk-pauk, Sanck Dll, Di 
Unit Usaha Pondok 

Pemberian Ihsan (Kebaikan Kyai) 

Peningkatan Kesejahteraan 
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berlaku sebagai wakil Nadzir di setiap unit-unit usaha yang ada, pemenuhan 

kesejahteraan pada seorang pengajar atau ustadz merupakan rangka dalam 

meningkatkan disiplin kinerjanya, dimana tingkat kesejahteraan yang cukup, 

akan menunjang kinerja dan dalam menjalankan tanggung jawab mereka 

secara tenang dan amanah. Hal demikian selaras dengan  hasil wawancara 

dengan Ust. Royyaniko, yang menegaskan:
143

 

“saya (ustadz) juga disini sebagai pengajar, disisi lain kami 

ditugaskan sesaui dengan bidang kami (tempat di tugaskan), ada yang 

mengatur serta mengelola unit usaha pondok,  ada juga yang 

mengawasi santri dll, senantiasa kami selalu bersyukur dalam setiap 

hal, Pimpinan pun sering menggaungkannya di setiap perkumpulan 

guru-guru (kemisan), dan terus membekali kami, iya sutadz, kalau 

saya misalnya menggantungkan hidup dari kesejahteraan dari 

pondok, tentunya akan kurang, akan tetapi kami (asatidz) selama ini 

ahamdulillah merasa cukup dan bahkan lebih, baik itu yang sifat nya 

materil maupun non ya, yang bersifat materi itu ya ihsan atau 

bisyaroh yang tak seberapa nominalnya, kalau yang non materi itu 

seperti ilmu, adanya keringanan spp kami (sebagai mahasiswa), 

fasilitas di masing-masing bagian serta pemanfaatannya (dalam 

urusan pondok), dll masih banyak ustadzi,”  

Berdasarkan uraian diatas peneliti beranggapan, bahwa kesuksesan 

pengelolaan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) lebih 

banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek sumberdaya manusianya dengan 

melalui pembentukan mental (shiddiq, dan amanah) dan melatih mereka 

dalam menjalankan tanggung jawabnya baik sebagai guru gontor ataupun 

yang mengelola unit-unit usaha pondok, dan dengan memperhatikan sisi 

kesejahteraan mereka, maka dapat menghasilkan sumberdaya manusia 

(SDM) yang memumpuni dalam segala bidang. 

                                                           
143Ust. Royyaniko (24 Tahun), Guru Gontor dan salah satu pengelola di unit usaha Gontor 

(kantin satelit), Wawancara, 15 Juni 2022.  
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Berdasarkan uraian-uraian diatas, bentuk-bentuk kesejahteraan kepada 

mereka: 

1) Menjaga Agama, nilai agama yang diterapkan dalam Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG) ini masih sangat kental, karena masih 

dalam lingkupan pondok, para ustadz melaksanakan ibadah wajib 

maupun sunnah secara baik, bukan hanya demi mendekatkan diri 

kepada Allah swt saja namun juga sebagai contoh yang baik kepada 

para santri. 

2) Menjaga Jiwa, ketenangan jiwa asatidz didapat dari terpenuhinya 

aspek kesehatan dalam pondok, sejauh ini Pondok Modern 

Darussalam Gontor (PMDG) memang sangat aman bagi para ustadz 

(dari pemberontakan, kerusuhan, peperangan, dll) 

3) Menjaga Akal, sarana untuk menjaga akal adalah ilmu, digontor ilmu 

ini wajib diiringi dengan amal perbuatan, ilmu bukan hanya sekedar 

untuk diketahui akan tetapi perlu juga dipraktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari di pondok, dan para ustadz pun menjadikannya sebagai 

ladang  jariyah , selain itupula didukung dengan keberadaan mereka 

sebagai pengajar di pondok. 

4) Menjaga Keturunan, sejauh ini pemenuhan kesejahteraan mereka 

dalam pilar ini belum terpenuhi mengingat mereka hanya sebagai 

pengajar kecuali mereka mendaftarkan diri mereka sebagai kader atau 

keluarga pondok, akan tetapi jika pilar ini diartikan sebagai 

peningkatan kualitas manusianya secara jasmani dan rohani, dan  juga 
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menumbuhkan kepekaan akan perannya bagi dirinya dan orang lain 

dan dalam aspek kesehatan, maka pilar ini dirasa terpunuhi. 

5) Menjaga Harta, berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa 

dalam hal ini yaitu: adanyapemberian berupa  ihsan atau bisyaroh dari 

pondok yang tak seberapa jika dibandingkan dengan kejahteraan yang 

sifatnya non materi dalam pilar ini.  

Maka dari uraian diatas bisa kita gambarkan dalam skema berikut: 

TABEL 11 

SKEMA BENTUK KESEJAHTERAAN BAGI PARA USTADZ 

ATAU ASATIDZ 

 

Mashlahah 

Menjaga Agama 

Tempat Peribadatan 

Ibadah Berjamaah Di Masjid 

Pembinaan Agama Dalam Lingkup 
Pondok 

Menjaga Jiwa 

Keberadaan Pondok Yang Aman Bagi 
Para Asatidz 

Pengobatan Dan Check Up  Secara Gratis 

Fasilitas Kesehatan Dan Kebugaran 

Menjaga Akal 

Pendidikan Dan Pengajaran Sebagai 
Sarana Pemenuhannya. 

Fungsi Mereka Sebagai Pengajar Di 
Pondok 

Menjaga Keturunan 

Peningkatan Kualitas Individu 

Pelatihan Dan Pembinaan Dalam 
Menjalankan Tugas Sebagai Bentuk 

Pemenuhannya 

Menjaga Harta 

Kontribusi Dalam Kegiatan Perekonomian 
Pondok 

Pemberian Ihsan (Kebaikan Kyai) 

Potongan Baiya Kuliah (SPP) 

Adanya Beasiswa Prestasi 

Peningkatan Kesejahteraan 
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c. Santri 

Santri merupakan anak-anak didik yang datang baik jauh maupun 

dekat guna menuntut ilmu serta pendalam agama di sebuah lembaga 

pendidikan berbasis pesantren atau pondok, sejauh ini jumlah santri di 

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG)  4635 orang,
144

 pihak pondok 

(yayasan) terus mengupayakan kesejahteraan para santri guna membuat 

mereka betah, nyaman serta tenang dalam proses belajar baik di kelas 

maupun luar kelas, serta menumbuhkan bakat minat mereka dibebereapa 

bidang, dalam hal ini pihak yayasan serta pimpinan terus mengupayakan 

kesejahteraan mereka, antara lain: 

1) Menjaga Agama, pilar ini sangat terjaga bagi para santri mengingat 

keberadaan mereka di lingkup pesantren atau pondok, mulai dengan 

adanya sarana berupa masjid sebagai tempat berbidaha secara 

jama‟ah, pembinaan agama yang selalu disampaikan oleh para 

pembimbing asrama, asatidz, baik dalam maupun luar kelas. 

2) Menjaga Jiwa,  pilar ini juga sangat terjaga, mengingat bentuk 

kesejahteraannya berupa pelayanan kesehatan baik itu pengobatan dan 

check up secara gratis di RS Yasyfin, belum lagi keberadaan mereka 

di lingkup pondok, sehingga mereka bisa merasa tenang, aman dan 

jauh dari pemberontakan serta kerusuhan dll, dan juga sarana dan 

prasarana yang lengkap bagi mereka bereksplorasi dibidang olahraga. 

                                                           
144Sumber Data WARDUN, h. 55-56 
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3) Menjaga Akal, dalam pemenuhan pilar ini yaitu ilmu, dimana 

keberadaan mereka berstatuskan santri dalam menuntut ilmu, sehingga 

pemenuhannya sangat terjaga, belum lagi mereka sering dibekali 

dengan pemahaman kepondok moderenan dan falsafah hidup, 

sehingga ilmu-ilmu yang diserap bukan hanya saja berupa mata 

pelajaran di kurikulum mereka melainkan juga ilmu kehidupan atau 

sosial. 

4) Menjaga Keturunan, dalam penenuhan pilar ini pihak pimpinan, 

yayasan beserta para asatidz terus melakukan upaya dalam 

meningkatkan kualitas santri itu sendiri, demi menyiapkan mereka 

menjadi mundzirul Qaum dengan terus membekali mereka tentang 

falsafah-falsafah kehidupan, pembinaan serta pengawan 24 jam secara 

totalitas, serta dengan aktifitas yang ada dalam lingkup pondok, dan 

juga pemenuhan sarana dan prasana lengkap dalam meningkatkan 

kualitas santinya. 

5) Menjaga Harta, dalam pemenuhan pilar ini, pihak pondok atau 

yayasan telah memberikan bantuan kepada para santri berupa 

beasiswa prestasi, potongan biaya SPP dan juga uang makan, dimana 

pemberian bantuan itu sangat bisa dirasakan oleh para santri, sehingga 

kompetensi antar santri secara akademis tumbuh. 
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TABEL 12 

SKEMA BENTUK KESEJAHTERAAN BAGI PARA SANTRI 

 
 

2. Masyarakat Eksternal 

Dalam hal ini pula dengan adanya keberadaan Pondok (unit usaha dll) 

telah memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat sekitar dalam 

pemenuhan kesejateraan mereka, karena pihak pondok telah berupaya 

mmeberdayakan mereka dalam 2 hal yaitu: Perniagaan atau perdagangan dan 

Ketenagakerjaan. 

Mashlahah 

Menjaga Agama 

Tempat Peribadatan 

Ibadah Berjamaah di Masjid dan Asrama  

Pembinaan Agama Dalam Lingkup Pondok (asrama) 

Menjaga Jiwa 

Keberadaan Pondok Yang Aman Bagi Para santri dari 
pemberontakan kerusuhan dll. 

Pengobatan dan Check Up  Secara Gratis, kecuali 
operasi dan opname 

adanya sarana dan prasarana yang lengkap dalam 
bidang olahraga. 

fasilitas kesehatan dalam pemenuhannya.. 

Menjaga Akal 
ilmu, mengingat mereka berada di pondok. 

Fungsi Mereka Sebagai santri dalam menuntut ilmu di 
Pondok 

Menjaga Keturunan 

Peningkatan Kualitas santri 

adnaya kegiatan dalam meningkatkan kualitas diri 
mereka lewat aktifitas yang ada di Pondok 

sarana dan prasarana yang lengkap dalam 
meningkatkan minat dan bakat santri 

Menjaga Harta 

Kontribusi dalam Kegiatan Perekonomian Pondok 

Potongan Baiya sekolaj (SPP) dan uang makan  

Adanya Beasiswa Prestasi bagi santri 

Peningkatan Kesejahteraan 
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Masyarakat yang telah bekerjasama dalam hal perniagaan dengan pihak 

pondok dapat membuka usahanya didalam lingkup pondok seperti: jasa cukur 

rambut, jasa jahit, reparasi jam, menyetor lauk pauk, jas ojek dan laundry, 

sedangkan dalam hal ketenagakerjaan, masyarakat sekitar pondok banyak yang 

menjadi karyawan di beberapa unit usaha pondok, seperti: karyawan di unit 

usaha Kantin satelit, Gambia Store, UKK dll. 

Hal demikian selaras dengan hasil wawancara Ust Arfian Sidiq 

Mubarok,
145

 yang menjelaskan bahwa; untuk saat ini jumlah masyarakat yang 

bekerja di Unit-unit usaha Gontor itu sekitar 331 orang dan penyetor lauk pauk 

37 orang. Berikut jumlah masyarakat yang berkontribusi dalam perniagaan dan 

ketenagakerjaan di Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG): 

TABEL 13 

REKAPITULASI JUMLAH MASYARAKAT PENYETOR LAUK PAUK 

Masyarakat Penyetor Lauk Pauk 

No Nama Jenis Setoran Harga Setoran Jumlah Setoran 

1 Bu Aisyah Telur Kecil  Rp        500.00  50-100 Tusuk 

2 Bu Boini Pisang Goreng  Rp        500.00  50-100 Biji 

3 Bu Estri Sambel/Dar mie  Rp     1,000.00  50 Bungkus 

4 Bu Fatimah Apem Goreng  Rp        500.00  50 Potong 

5 Bu Karti Bakwan/Tanro  Rp        500.00  30-50 Biji 

6 Bu Kartini Donat/Tempe  Rp        500.00  30-50 Biji 

7 Bu Katir Bakwan  Rp        500.00  30-50 Biji 

8 Bu Khotimah Tempe Bacem  Rp        500.00  50-100 Biji 

9 Bu Kusmiyati Pentol Tusuk  Rp        500.00  50-100 Tusuk 

                                                           
145Ust. Arfian Sidiq Mubarok (27 Tahun), Staff YPPWPM Gontor, Wawancara, 13 Juni 

2022 
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10 Bu lasmia Sate Tempe  Rp        500.00  50-100 Tusuk 

11 Bu Martun Pentol Plastik  Rp        500.00  50-100 Tusuk 

12 Bu Mawaddah Bakwan/Tempura  Rp        500.00  30-50 Biji 

13 Bu Muji Kue Pelangi  Rp        500.00  50 Biji 

14 Bu Mungin Jus Buah  Rp     1,500.00  50-100 Biji 

15 Bu Murah Buah-Buahan  Rp     1,000.00  800-1000 Potong 

16 Bu Musrini Bakwan Jagung  Rp        500.00  30-50 Biji 

17 Bu Mutmainnah Pastel  Rp        500.00  50-100 Biji 

18 Bu Puji Lestari Onde-onde  Rp        500.00  50 Biji 

19 Bu Rubiat Pukis/Lumpur  Rp        500.00  30-50 Biji 

20 Bu Samsiati Tempura  Rp        500.00  30-50 Biji 

21 Bu Setu Tahu Merah/Tahu Krispi  Rp        500.00  50 Biji 

22 Bu Sami Bihun/Kacang  Rp        500.00  50 Bungkus 

23 Bu Siti  Dadar Gulung  Rp        500.00  50-100 Biji 

24 Bu Sulastri Molen/Tahu Krispi  Rp        500.00  100 Biji 

25 Bu Sriyati Roti Goreng/Tahu  Rp        500.00  50-100 Biji 

26 Bu Sumini Jongkong  Rp        500.00  50 Biji 

27 Bu Supiah Buah/Rujak  Rp     1,000.00  100-300 Potong 

28 Bu Suraji Tahu Bulat/Stick  Rp        500.00  50-100 Biji 

29 Bu Sri Krupuk/Arem-arem  Rp        500.00  100 Biji 

30 Bu Suwarni Telor Dadar  Rp     1,500.00  100-500 Biji 

31 Bu Suwarti Rimbil/Tempe  Rp        500.00  50 Biji 

32 Bu Tumi Bakpao Putih/Bothok  Rp        500.00  100 Biji 

33 Bu Umi Tempe   Rp        500.00  50-100 Biji 

34 Bu Wahyyuni Martabak  Rp     1,000.00  100 Biji 

35 Bu Welas Tahu Petis/Keupuk Pedas  Rp        500.00  50-100 Biji 

36 Bu Yati Tahu  Rp        500.00  50 Biji 
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37 Bu Yahya Tempura  Rp        500.00  100 Biji 

*Sumber Data YPPWPM 

 

 

TABEL 14 

REKAPITULASI JUMLAH MASYARAKAT YANG MENJADI 

KARYAWAN DI UNIT-UNIT USAHA 

Unit-unit Usaha PMDG 
  

No Kategori Nama Pekerja 

1 

Perdagangan 

Sub Agen LPG La-Tansa   2 Orang 

2 Penggilingan Padi (Selep)   6 Orang 

3 
KUK Toko Bangunan La-Tansa   

8 Orang 

4 KUK Toko Palen La-Tansa   2 Orang 

5 Gambia Apparel   3 Orang 

6 Gambia Toko Buku   3 Orang 

7 Gambia Mart   3 Orang 

8 
Gambia Pujasera  

3 Orang 

9 
UKK Grosir  

6 Orang 

10 
UKK Mie Ayam  

2 Orang 

11 
UKK Sayur  

3 Orang 

12 Satelit Mart   - Orang 

13 Kantin Satelit   5 Orang 

14 Kantin Al-Azhar   3 Orang 

15 Toko Buku La-Tansa   12 Orang 

16 
Rumah Makan La-Tansa   

6 Orang 

17 Toko Alat Olahraga dan Musik La- Tansa   4 Orang 

18 Apotek La-Tansa   3 Orang 

19 Distributor Buku La-Tansa   9 Orang 

20 Darussalam Distributor Centre (DDC)   6 Orang 
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21 SPBU Unit 1 Wonosobo 10 Orang 

22 SPBU Unit 2 Mlarak 10 Orang 

23 

Jasa 

La-Tansa Transportasi 12 Orang 

24 Warung Telepon (Wartel) Sudan - Orang 

25 Warung Telepon (Wartel) Al-Azhar - Orang 

26 
Warung Telepon (Wartel) Satelit 

- Orang 

27 Wisma IKPM   4 Orang 

28 
Wisma Darussalam   

7 Orang 

29 
Asia Photocopy  

2 Orang 

30 Darussalam Computer Centre ( DCC )   - Orang 

31 Penyewaan GOR Bulutangkis 13 Orang 

32 
La-Tansa Laundry  

4 Orang 

33 
Rumah Sakit Yasyfiin   

56 Orang 

34 Baitul Maal wa-t-tamwiil (BMT) - Orang 

35 Suara Gontor (Suargo) FM   - Orang 

36 Gontor TV   - Orang 

37 Darussalam Recording Studio - Orang 

38 Tempat Pembuangan Sampah  (TPS) 21 Orang 

39 Gontor Auto Service (GAS) 2 Orang 

40 La-Tansa Pemotongan Ayam (Poultry)   5 Orang 

41 

Agroculture 

Yayasan Bagian Pertanian  2 Orang 

42 Yayasan Peternakan Sapi dan Kambing 1 Orang 

43 Yayasan Budidaya Lele   - Orang 

44 

Manufaktur 

Pabrik Es  3 Orang 

45 Pabrik Roti 8 Orang 

46 Air Minum Darussalam (AMIDAS) 14 Orang 

47 Darussalam Press 60 Orang 
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48 La-Tansa Konveksi 8 Orang 

Jumlah 331 Orang 

*Sumber Data YPPWPM 

Berikut Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar terkait peningkatan 

kesejahteraan mereka baik dalam perniagaan dan ketenagakerjaan: 

Menurut hasil wawancara dengan Pak Said Abdullah, yang 

mengatakan:
146

 

“saya telah bekerja (tukang cukur) selama 22 tahun sejak tahun 90-an, 

dan saya mempunyai 4 orang anak, 3 nya merupakan Alumni Gontor 

juga, sejauh ini saya rasakan lebih banyak bersyukur dalam 

perekonomian ku juga, mungkin terlalu banyak pondok telah membantu 

kami, walaupun harga cukurnya ditetapkan oleh pondok ya mboh, dari 

situ saya telah merenovasi rumah, membiayai sekolah anak-anak dll, 

hampir perbulan saya kantongi kurang lebih Rp. 2,500.000-an, beleum 

lagi kami hanya dikenakan biaya 50 ribu perbulan (iuran ke Pondok), 

dll”  

Dari pegamatan peneliti, penyetoran Rp. 50.000 ke pihak pondok itu 

masuk dalam kategori murah karena pengunaan mesin cukur yang 

menggunakan listrik pondok tidak dikenakan biaya lagi, bahkan di hari tertentu 

seperti Pekan Perkenalan Khutbatul „Arsy, Pengumuman kelulusan Siswa 

Kelas 5 dll Pak Said dapat mencukur sampai di atas 100 kepala lebih. 

Menurut hasil wawancara dengan Pak Imam, yang mengatakan :
147

 

“saya telah bekerja sejak 30 Tahun yang lalu, kalau untuk upah setiap, 

saya mempunyai 2 anak, sejauh ini juga banyak perubahan yang saya 

alami dengan diberikan kepercayaan untuk membuka jasa jahit di 

pondok, walaupun harga, ukuran celana (Gombrang) itu ditetapkan oleh 

pondok, yah mungkin yang saya rasakan hampir samalah dengan yang 

dirasakan sama yang lain, mulai dari renovasi rumah, saya juga beli 
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Pak Said Abdullah (59 Tahun), Masyarakat Sekitar (Tukang Cukur), Wawancara, 17 
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Pak Imam (58 Tahun), Masyarakat Sekitar (Tukang Jahit), Wawancara, 18 Juni 2022 
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tanah di sekitaran Desa malo luasnya 10 are (walaupun cicil), biaya 

sekolah anak dll, saya raskan betul peningkatan pendapatan semenjak 

saya membuka usaha ini” 

Walaupun harga dan ukuran celana serta jass ditetapkan oleh pihak 

pondok yaitu upah upah jahit setiap kemeja atau celana ditetapkan seharga Rp. 

50.000 dan untuk upah pembuatan jas Rp. 350.000, dan penetepan harga 

tersebut disa dibilang murah, dan pondok memyediakan meja dan kursi 

baginya untuk berniaga, sedangkan pendapatan dari hasil usaha jahit dipondok 

dapat menmbus angka hingga dua juta lebih, mengingat rata-rata santri yang 

datang 5-6 orang, walaupun jam operasionalnya dari jam 3 – 5 sore. 

Menurut hasil wawancara dengan Mbok Murah, yang mengatakan, :
148

 

“saya telah bekerjasama dengan pondok kurang lebih 40-an tahun, sejah 

ini saya terbantu sekali terutama dalam hal ekonomi (pendapatan), dari 

hasil itu saya bisa menyekolahkan 5 anak saya, perekonomian keluarga 

bertamabah, dan juga rata-rata perbulan itu 3 jutaan (min), sesekali 

juga sisa lauk-pauk (buah-buahan) yang tidak laku saya berikan cuma-

cuma ke santri, hitungan untuk amal, kami (penyetor) sering mengikuti 

juga kajian keagamaan dan pengarahan dari penguru setempat, banyak 

hal yang kami patut syukuri”   

Sejauh ini Mbok Murah mampu menyetorkan dagangannya 800-1000 

potong buah perhari dengan harga Rp. 500 perpotong, bila melihat julah serta 

waktu setoran yang tidak ada libru (full day) dapat diperkirakan omset 

pendapatannya pun mencapai minimal Rp. 3.000.000, hal demikian pun selaras 

dengan hasil wawancara dengan narasamber, walaupun harga beli yang telah 

ditetapkan oleh pondok dapat dikatakan kecil akan tetapi jumlah setoran ke 
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Mbok Murah (65 Tahun), Masyarakat Sekitar (Penyetor Lauk-pauk), Wawancara, 17 

Juni 2022 
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pondok amatlah banyak dan berkelanjutan, kecil keuntungan perpotongnya 

namun besarnya jumlah setorannya. 

Menurut hasil wawancara dengan Mas Aris, yang mengatakan:
149

 

“saya telah bekerja disini (kantin satelit) kurang lebih 8 tahun, 

alhamdulillah mas  sejauh ini banyak perubahan yang saya dapatkan 

sejak saya menjadi karyawan disini, walaupun gaji (ihsan) terbilang di 

bawah dari UMR (1 juta), belum lagi ada juga tunjangan bulanan 

berupa: sembako. Walaupun terbilang sedikit (ihsan yang didapatkan ) 

dari situ saya bisa meringankan beban orangtua saya, dan membantu 

biaya sekolah adik-adik saya, dan patut juga disyukuri adanya kajian 

bulanan yang sifatnya wajib kami ikuti yang dirangkaikan juga dengan 

pembagian gaji, dan kami juga deberikan pemahaman tentang pondok 

dll” 

Menurut hasil wawancara dengan Mbok Yun, yang mengatakan:
150

 

“kurang lebih 10 tahunan saya sudah bekerja disini (kantin satelit), 

sejauh ini juga saya merasa bersyukur sekali bisa bekerja disini mas, 

dari hasil itu saya juga bisa meringankan beban suami dalam membiayai 

sekolah anak-anak kami (3 orang), selain itu juga saya bangun usaha 

kecil-kecilan (warung kopi) itu yang samping lapangan Gontor, 

banyaklah saya rasakan juga perubahan dalam hidup saya semnjak 

bekerja disini”  

Dari hasil pengamatan peneliti terkait dengan peningkatan kesejahteraan 

mereka, bahwa: Yayasan melalui pengelola di unit-unit usaha selain 

memberikan gaji kepada mereka walaupun terbilang setengah dari UMR 

setempat (Rp. 1.938.321) akan tetapi mereka juga diberikan beberapa 

tunjangan bulanan berupa: sabun, pasta, beras, minyak, kopu dan gula, selain 

itu juga pihak pengelola menyediakan tempat bagi mereka yang ingin 

menginap didalam lingkup pondok, tunjangan makan (sepuasnya) sesuai jam 
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Mas Aris (29 Tahun), Masyarakat Sekitar (Karyawan di Kantin Satelit), Wawancara, 18 

Juni 2022 
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Mbok Yun (34 Tahun), Masyarakat Sekitar (Karyawan di Kantin Satelit), Wawancara, 

18 Juni 2022 
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makan, perkumpulan bulanan disetiap unit-unit usaha. Hal demikian selaras 

dengan hasil wawancara dengan Ust. Royaniko selaku Pengelola di Kantin 

Satelit yang mengatakan bahwa:
151

 

“Kalau bagi para pekerja, kami memberikan pembinaan dalam 1 bulan 

sekali ketika gajian, dan selama ini kinerja para pekerja 

“alhamdulillah” terjaga sebagai kami dicontoh oleh pihak yayasan 

(pembinaan) setiap gajian kami selalu sampaikan hal-hal keagamaan, 

kepondokmodernan dll, kami juga tidak semerta-merta melepaskan 

mereka begitu saja, kadang kala kami juga memberikan wewenang 

kepada mereka berupa: saran dalam belanja bahan pokok, menu 

makanan, dekorasi dll, sehingga kami berkolaborasi tidak secara 

sepihak, walaupun mereka itu hanya pekerja, tapi kami lebihkepada 

bagaimana memanusiakan manusia”  

Berdasarkan dari urian-urian hasil wawancara diatas, maka peneliti bisa 

menyimpulkan, bahwa: upaya pemebrdayaan masyarakat sekitar dalam hal 

perniagaan dan ketenagakerjaan di setiap unit-unit usaha dan lingkup pondok 

telah berjalan sangat  baik serta harapan terkait peningkatan kemashlahatan 

mereka telah tercapai mulai dari perubahan hidup, taraf pendapatan serta 

bantuan berupa tunjangan bulanan. 

Kontribusi wakaf produktif Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok atau di desa 

Gontor melalui indikator Maqashid As-Syari‟ah  telah terpenuhi, dengan 

meningkatnya perekonomian dan taraf hidup masyarakat seiring dengan 

meningkatnya pendapatan. Dalam hal ini pihak yayasan telah menyediakan 

wadah bagi masyarakat  sekitar sebagai sarana dakwah dan pengabdian pondok 
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kepada masyarakat, jika ingin ditelisik lebih dalam, bahwa yayasan telah 

berupaya dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat sekitar, yaitu: 

a. Menjaga Agama, upaya yang telah dilakukan Yayasan guna dalam 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat dalam hal Agama yaitu: dengan 

dibuatnya suatu wadah sebagai sarana dalam pemenuhannya, ICG atau 

Islamic Center Gontor adalah pusat kegiatan dan pembinaan Pondok 

Modern Darussalam Gontor (PMDG) kepada masyarakat dalam kegiatan 

keagamaan, seperti Pembinaan Taman Pendidikan Anak (TPA), pelatihan 

hadroh, pengajian serta kajian ilmu keagamaan untuk masyarakat, yang 

dilaksanakan 1 kali dalam seminggu atau setiap Ahad sore, dengan 

dijadikannya Kader Pondok atau Guru-guru senior serta tokoh 

masyarakat sekitar sebagai pemantik atau pemateri kajian, kegiatan ini 

pastinya dikoordinir oleh ICG dibawah pengawasan yayasan.   

b. Menjaga Jiwa, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

menghasilkan jawaban bahwa peran Yayasan lewat ICG dalam 

menyejahterakan masyarakat sekitar yaitu; adanya bantuan dalam 

pemenuhan kebutuhan dasar mereka (pokok seperti sangan dan pangan) 

dalam bentuk zakat yang sifatnya konsumtif dan dalam hal  kesehatan 

berupa keringanan dalam hal pembayaran (hampir 50% dan bahkan 

gratis) dan check up secara gratis di RS. Yasyfin Gontor. 

c. Menjaga Akal, berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

menghasilkan jawaban bahwa; adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh 

ICG dalam peningkatan kualitas intelektual masyarakat atau  lewat 
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pembekalan atau pelatihan dalam hal keagamaan berupa pelatihan cara 

menjadi pendakwah atau penceramah, pelatihan berhydroponik dll. Hal 

demikian  membuktikan bahwa Pihak yayasan lewat ICG berupaya terus 

dalam menyejahterakan masyarakat disekitar dalam mencapai 

kesejahteraannya. 

d. Menjaga Keturunan, jika pilar ini diartikan sebagai bentuk pernikahan, 

maka pihak yayasan belum melaksanakan pemenuhan kesejahteraanya, 

akan tetapi jika pilar ini diartikan sebagai peningkatan kualitas anak-anak 

(generasi) secara jasmani dan rohani, maka pihak Yayasan telah 

memenuhi pilar ini lewat program-program ICG sebagai wadahnya,  

karena kualitas insani yang baik akan berdampak langsung pada segala 

aspek kehidupan, menjaga keturunan bukan hanya dalam hal pernikahan, 

tetapi juga menumbuhkan kepekaan anak akan perannya bagi dirinya dan 

orang lain dan dalam aspek kesehatan, adanya penyuluhan persalinan dan 

sarana persalinan yang berlokasi di RS. Yasyfin. 

e. Menjaga Harta, sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Yayasan 

bahwa, pihak yayasan membuka selebar-lebarnya bagi masyarakat 

sekitar yang ingin berkontribusi (menjaga, membersihkan, membantu, 

dll) dalam hal perniagaan dan ketenagakerjaan, dan juga tidak terlalu 

mempersulit pihak masyarakat dalam mendaftarkan dirinya ke 

Yayasan,
152

 dalam bidang perniagaan; masyarakat telah bekerjasama 

dengan pondok (yayasan) berjumlah 37 orang, dapat membuka usahanya 

                                                           
152Ust. Arfian Risqi Mubarak ( 27 Tahun), Staff YPPWPM Gontor, Wawancara, 13 Juni 
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didalam lingkup pondok seperti, jasa cukur rambut, jasa jahit, menyetor 

lauk pauk, menyetor snack dan laundry. Sedangkan dibidang 

ketenagakerjaan, dengan dijadikannya mereka sebagai karyawan di 

beberapa unit usaha pondok. adapun yang telah melakukan kerjasama 

dengan pihak pondok (yayasan) yaitu; berjumlah lebih dari 331 orang, 

hal demikian dilakukkan supaya pilar kelima ini tetap terjaga bagi 

masyarakat sekitar. 

TABEL 15 

SKEMA BENTUK KESEJAHTERAAN BAGI MASYARAKAT SEKITAR 

Mashlahah 

Menjaga Agama 

Tempat Peribadatan 

ICG sebagai wadah dalam pemenuhannya 

Pengajian mingguan 

Pembinaan Agama  

Menjaga Jiwa 

bantuan pemenuhan kebutuhan pokok 

Pengobatan dan obat secara gratis 

penyuluhan kesehatan 

Menjaga Akal 

tempat pendidikan 

peningkatan kualitas intelektual (pembinaan, 
pelatihan dll) 

Menjaga Keturunan 

peningkatan kualtas mutu anak (generasi) 

penyuluhan persalinan dan sarananya 

Menjaga Harta 

kontribusi dalam kegiatan perekonomian 
pondok 

membuka usaha didalam lingkup pondok 

perekrutan sebagai karyawan 

peningkatan kesejahteraan 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan, 

sebagai berikut: 

1.  Pihak Yayasan Pemeliharaan dan pemerluasan Wakaf Pondok Modern 

(YPPWPM) telah mengelola aset-aset wakaf yang dimiliki oleh Pondok 

sudah sangat baik serta solid. Dengan dijadikannya Yayasan Pemeliharaan 

dan pemerluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) sebagai badan 

hukum yang resmi dalam mengelola dan mengembangkan aset-asetnya, 

dimanfaatkan (dikelola) sesuai dengan sifat diperuntukkannya, 

sebagaimana tanah-tanah kering dijadikan lokasi pendirian sarana dan 

prasana pendidikan dan pengajaran, sebagian juga di gunakan atau 

dibangun unit-unit usaha Pondok. Sedangkan tanah basah oleh pihak 

yayasan ditanami beberapa tanaman pangan seperti; padi jagung, dan 

palawija, dan pengelolaan sawah-sawah wakaf tersebut, dengan 

melibatkan masyarakat lokal sebagai wakil Nadzir, serta bertanggung 

jawab kepada pihak yayasan, terhadap tanah yang mereka kelola. Hampir 

setiap periode pihak yayasan terus melakukan upaya pengoptimalan 

kegiatan dalam menunjang dan mengembangkan peran Yayasan, Semua 

hasil dari unit-unit usaha masuk ke kas pondok pada bagian Administrasi 

(sentralisasi keuangan), diantara pemanfataannya adalah untuk 
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pembiayaan jangka kesejahteraan keluarga. Unit usaha Pondok 

mempunyai karakteristik sendiri, yaitu; perencanaan (planning) berbasis 

nilai pondok, pengorganisasian (organizing) berbasis kaderisasi, 

kepemimpinan (leading) kolektif transformatif, pengontrolan (controlling) 

dalam artian total quality control.  

2. Berdasarkan dari hasil pengelolaan wakaf produktif dibawah pengawasan 

pihak yayasan yang terus berkembang setiap tahun berperan dalam 

meningkatkan kemashlahatan atau kesejahteraan bagi masyarakat internal 

dan eksternal, dimana dengan melakukan pengelolaan yang baik serta 

sumberdaya manusia yang memadai sangat berpengaruh dalam 

pengembangan serta perluasan aset-aset wakaf di yayasan, maka pihak 

pondok perlu memerhatikan kesejateraan mereka, sejauh ini kesejahteraan 

yang di berikan kepada kader, ustadz dan santri terasa sangat cukup untuk 

dirasakan, begitu pula kontribusi wakaf produktif Gontor terhadap 

kesejahteraan masyarakat sekitar pondok atau di desa Gontor melalui 

indikator Maqashid As-Syari‟ah  telah terpenuhi, dengan meningkatnya 

perekonomian dan taraf hidup masyarakat seiring dengan meningkatnya 

pendapatan. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran penelitian sebagai berikut; 

1. Dalam rangka meningkatkan budaya tertib organisasi dan administrasi, 

system atau pola manajemen sentralisasi keuangan dan mekanisme 
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pengawasan organisasi perlu adanya peninjauan kembali, hal tersebut 

diperlukan guna memberikan kemudahan dalam pengukuran dan evaluasi 

dalam tingkat kesuksesan setiap unit usaha, dan juga menghindari akan 

terjadinya konflik kepentingan yang disebabkan oleh, adanya rangkap 

jabaan dalam suatu lembaga. 

2. Pihak pondok (yayasan), diharapkan dapat mengadakan pembinaan, serta 

pelatihan bagi para pengelola unit-unit usha yang dimiliki oleh pondok, 

guna profesionalisme dalam pengelolaan itu dapat diterapkan, serta dapat 

meningkatkan hasil wakaf produktif pondok modern Darussalam gontor 

(PMDG) 

3. Bagi masyarakat, lembaga atau yayasan lainnya, dengan telah 

dilakukannya pengelolaan wakaf produktif oleh Pondok Modern 

Darusalam Gontor serta adanya sentarlisasi keuangan dapat di jadijakn 

sebagai acuan bagi peningkatan atau menopang kemandirian sebuah 

lembaga, sehingga tidak  menggantungkan harapan pada pemberian 

bantuan dari pihak lain. 
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Lampiran I :Data Informan 

DATA INFORMAN 

No Nama TTL Umur Bagian 
Tgl 

Wawancara 

1 
Drs. KH. Akrim Mariyat, 

Dipl.A.Ed 

Ponorogo, 26 Agustus 

1948 
73 Thn Pimpinan Pondok 15 Juni 2022 

2 Ust. Ismail Budi Prasetyo Gontor, 13 Agustus 1960 62 Thn Ketua YPPWPM 16 Juni 2022 

3 
Ust. Arfian Rizqi 

Mubarok 
Gontor, 18 April 1995 27 Thn Staff YPPWPM 13 Juni 2022 

4 Ust. Fauzan Sulthoni Madiun, 10 Juni 1999 23 Thn Staff Sekretaris Pimpinan 14 Juni 2022 

5 
Ust. Cepy Ahmad 

Wahyuddin 

Majalengka, 15 Oktober 

1999 
23 Thn Ketua Administrasi Gontor 14 Juni 2022 

6 Ust. Royyaniko Maulana Kalimantan, 5 Mei 1998 24 Thn Pengelola unit usaha (kantin satelit) 15 Juni 2022 

7 Pak Said Abdullah Ponorogo, 15 Januari 1963 59 Thn Masyarakat Sekitar (tukang cukur) 17 Juni 2022 

8 Mbok Murah 
Gontor, 23 September 

1957 
65 Thn 

Masyarakat Sekitar (penyetor lauk-

pauk) 
17 Juni 2022 

9 Pak Imam Gontor, 11 Januari 1964 58 Thn Masyarakat Sekitar (Penjahit) 18 Juni 2022 

10 Mas Aris Madiun, 28 Maret 1993 29 Thn 
Masyarakat Sekitar (karyawan 

Kantin Satelit) 
18 Juni 2022 

11 Mbok Yun Gontor, 14 Februari 1988 34 Thn 
Masyarakat Sekitar (karyawan 

Kantin Satelit) 
18 Juni 2022 
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Lampiran II :Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Essai Untuk Pimpinan  PMDG (Pondok Modern Darussalam 

Gontor)  

1. Kapan Pondok Modern Darussalam Gontor berdiri? 

2. Apa visi dan misi PMDG? 

3. Bagaimana sistem Kaderisasi Di Gontor? 

 

B. Wawancara atau Pertanyaan Essai Untuk Pengurus YPPWPM (Yayasan 

Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern) atau Nadzir wakaf. 

1. Jelaskan secara singkat sejarah berdirinya YPPWPM? 

2. Apa tugas dan fungsi YPPWPM? 

3. Darimana sumber-sumber wakaf yang ada di Gontor? 

4. Apa saja rincian harta wakaf di Gontor? 

5. Apa saja yang menjadi persyaratan untuk berwakaf? 

6. Bagaimana konsep pengelolaan wakaf produktif  di Gontor? 

7. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada para Nadzir dalam mengelola 

aset wakaf yang ada? 

8. Bagaimana peran para Nadzir atau  kader pondok terhadap aset wakaf yang 

ada? 

9. Apa saja yang menjadi Kendala dalam pengeloaan ? 

10. Apakah pengelolaan yang dilakukan selama ini sudah dirasa optimal, (jika 

belum) bagaiamana langkah dilakukan dalam pengoptimalannya? 

11. Berapa unit usaha yang masih bertahan? 

12. Dalam mensejahterakan masyarakatnya, bagaimana langkah-langkah 

Nadzir dalam pendistribusiannya (perbulan/pertahun)? 

13. Bagaimana cara penghimpunan Dana dari hasil wakaf produktif yang ada? 
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C. Wawancara atau Pertanyaan Essai Untuk Pengurus YPPWPM (Yayasan 

Perluasan dan Pemeliharaan Wakaf Pondok Modern) atau Nadzir wakaf. 

1. Berapa Jumlah Kader atau Guru Senior ? 

2. Bagaimana siklus penganggaran unit-unit usaha ke adm? Adm ke 

Pimpinan? 

3. Kapan periode laporan unit-unit usaha ke adm? 

4. Apakah ada hambatan dan kendala selama proses pelaporan? Baik itu unit 

usah ke adm atau adm ke pimpinan? 

5. Bagaimana langkah – langkah penganggaran jika yang menganggarkan itu 

adalah PIiak Yayasan (YPPWPM) guna memperluas dan memelihara tanah 

wakaf gontor? 

6. Dari hasil unit usaha (yg sdh terlaporkan ke adm) diperuntukkan kemana 

saja dan dalam hal apa? 

7. Bagaimana alur pendistribusian kesejahteraan ke keluarga Pondok 

(Pimpinan dan guru-guru senior atau kader), guru junior (yg blm kader)? 

8. Apakah ada kontribusi dari santri dalam pendistribusian kesejahteraan 

tersebut? 

9. Apakah kesejahteraan dari pondok (unit-unit usaha) diperuntukkan juga 

untuk santri? 

10. Lantas apakah ada kesejahteraan bagi santri dari Kebijakan Pimpinan? 

 

D. Wawancara atau Pertanyaan Essai Untuk Masyarakat Internal dan Eksternal 

terkait kontribusi Wakaf Produktif PMDG dalam meningkatkan 

Kemashlahatannya. (Kyai, Guru-guru, Santri, Masyarakat sekitar dan para 

Pekerja) 

1. Apakah anda mempunyai peran dalam pengelolaan tanah wakaf yang ada? 

2. Apakah anda merasa cukup dengan apa yang diberikan dari hasil wakaf 

produktif di Gontor? 
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Lampiran III :Surat ijin penelitian 

Balasan dari Sekretaris Pimpinan Gontor dan YPPWPM 
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Lampiran IV : Terjemahan Abstract (Eng) dari Pusat Bahasa 

 

Absract 

Name : Muhammad Saleh 

Reg. Number   : 80500219025 – Ekonomi Syariah S2 

Tittle : The Empowerment of Productive Waqf in Improving 

the Wellbeing of the Community at the Islamic Modern 

Boarding School of Darussalam Gontor in Ponorogo. 

The major purposes of this research were to investigate the productive waqf 

management model of Islamic modern boarding school of Darussalam Gontor and 

the impacts of the waqf in improving the welbeing of the community in the 

boarding school. 

The methodological approach used in this research was a descriptive 

qualitative research using a phenomenological approach. The site of the research 

was the Islamic modern boarding school of Darussalam Gontor in Ponorogo. The 

mai data sources of this study were the chairman of the Foundation of the 

boarding school, the staff of the chariman, the administrative principal of the 

school, and all the community living in the boarding school. Furthermore, the data 

collection methods used in this study were observation, interviews, and 

documentation, while the data analysis was conducted by the stages of data 

condensation, data display, and data verification. 

The findings of this research indicated that the waqf assets owned by the 

school was well managed by the Foundation of Gontor Islamic boarding school. 

By foundation was given an official legal entity in managing and developing the 

assets. Therefore, all the assets could be utilized according to the needs of the 

school. For instance, dry lands were used as the sites for the establishment of 

educational and teaching facilities and infrastructure as well as business units. 

Meanwhile, the wet lands were used to grow some food crops by involving local 

communities as representatives of Nazir. All profits from the business units will 

be handled by the administration using centralised financial system. These 

fundings would be used for long-term purposes for the welfare of every party in 

the school. The business units in the school were also apparent to have its own 

characteristics, namely; the planning based on school‟s values, the organization 

based on regeneration system, the leadership based collective transformation, and 

the controlling based on total quality control. Furthermore, it also revelaed from 

this research that the productive waqf management under the supervision of the 

foundation continued to grow and played major roles in increasing the welfare of 

the internal and external community of the school. The increased wellbeing can be 

felt by all elements of the community including teachers, staff, students, and even 

the society living surrounding the boarding school which reflects and fulfills the 

concept of Maqashid As-Shari'ah. With the good management of productive waqf 
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in the school, the increase in the economy and the standard of living of the 

community could be seen along with the increase of their income. 

As implications of this research, it is expected for the school management to 

conduct regular supervision in order to improve organizational and administrative 

culture and to control the centralised financial system. Therefore, evaluation 

could be easily conducted, and conflicts of interests could be well prevented. It is 

also expected that all the personnels of business units in the boarding school to be 

professional in managing their units so that the profits of the productive waqf 

could be further enhanced. 

Key words: Productive Waqf, Wellbeing, Maqashid As-Syari‟ah   
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Lampiran V :Dokumentasi 

Wawancara Ust. Arfian Sidiq Mubarok 

 

 

Wawancara Ust.Fauzan Sulthoni 
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Wawancara Ust. Cepi Ahmad Wahyuddin 

 
 

 

Wawancara Ust. Royyaniko Maulana 
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Dokumentasi Lain: 

Kantor Yayasan Pemeliharaan dan Pemerluasan Wakaf Gontor 

 
 

Kantor Administrasi Gontor 

 
 

Inventaris Kendaraan 
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Perluasan dan Pengembangan Tanah Wakaf 
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Unit-Unit Usaha Gontor 

(Gambia Store) 

 
 

(UKK) 

 
 

(La Tansa Department Store) 
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(Kantin Satelit) 
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Dokumentasi Lain: Pemberdayaan Masyarakat Sekitar  

(Tukang Cukur) 

 
 

(Tukang Reparasi Jam) 

 
 

(Tukang Ojek) 
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