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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar Huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam Huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 ب 

 
ba 

 

b 

 

be 

 Ta ت 

 

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 

 هػ 
 

ha 

 

h 

 

ha 

 ء 
 

hamzah 

 ’ 
 

apostrof 

 ى 

 
ya 

 

y 

 

ye 

 



x 

 

 

 

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

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

(’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti 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 beriku: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

Contoh: 

 kaifa : كَػيْػفََ 

 haula : هَػوَْؿََ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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}ahdan ya>’ 

 

ai a dan i ََْػى 
 

fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

 ػوََْ
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf  dan 

tanda 
Nama 

 fatḥah dan alif atau y    Ā a dan garis di .… ا َ / …يَ 

atas 

 kasrah dan y  Ī i dan garis di atas ي

 ḍammah dan wau Ữ u dan garis di و

atas 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَػاتََ

 <rama : رَمَػى

 qi>la : قػِيْلََ

 yamu>tu : يََوُْتَُ

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}ahyang 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: 

َِِ  raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةَُالَْْطْفَاؿِ

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : الَْمَدِيػْنَةَُالْفَاضِلَةَُ

 al-h}ikmah : اَلِْْكْمَةَُ

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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



xii 

 

 

 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ

 <najjaina : نَََّيْناََ

 al-h}aqq : اَلَْْقَ 

 nu‚ima : نػُعِّمََ

 aduwwun‘ : عَػدُوَ 

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

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

Contoh: 

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

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

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اؿ 

(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) : الَشَّمْسَُ

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلْزَلْةَُ

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَُ

 al-bila>du : الَْبِلَادَُ
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7. Hamzah 

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

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

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

Contoh: 

رُوْفََتأَْمَُ  : ta’muru>na 

 ‘al-nau : الَنػَّوْعَُ

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أمُِرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kataistilah 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: 
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  billa>h بالل di>nulla>h دِيْنَُاللَِ

Adapun ta>’ marbu>t}ahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>hهُػمَْفَِْرَحَْْةَِاللَِ

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-Gazza>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. 
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Contoh 

 

 

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 

r.a. = rad}iyalla>hu ‘anhu 

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  =  Hadis Riwayat 

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, 
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ABSTRAK 

Nama : Nurhaini 

NIM : 80100217032 

Judul   :     Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat 

di  

    Kabupaten Enrekang 
 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Tanah 

wakaf yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang. Pokok masalah tersebut 

selanjutnya dibagi dalam tiga sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana substansi 

perwakafan tanah yang tidak memiliki sertifikat di Kabupaten Enrekang? 2) 

Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama tehadap tanah wakaf yang tidak 

memiliki sertifikat? dan 3) Bagaimana pendapat masyarakat terhadap tanah wakaf 

yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang? 

 

Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan Hukum Islam. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data  

dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan 

kesimpulan. 

 

Hasil penelitian  menunjukkan: 1) Tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang 

tidak memiliki sertifikat dapat dilindungi oleh hukum adalah tanah wakaf yang 

memenuhi rukun dan syarat wakaf dan dapat dibuktikan. 2) Hakim Pengadilan 

Agama berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat dapat terjamin 

perlindungannya dengan Akta Ikrar Wakaf dan saksi-saksi serta alat bukti tertulis 

lain yang menerangkan dengan jelas kedudukan dari tanah wakaf. 3) Masyarakat 

Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat akan aman 

posisnya ketika tanah tersebut telah berdiri diatasnya bagun ibadah atau telah 

dimanfaatkan untuk kepentingan umum. 

 

Implikasi penelitian ini adalah bahwa wakaf dalam  perosesnya tidak hanya 

dilakukan Ikrar antara Nadzir dengan Wakif tetapi perlu dilakukan dihadapatan 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf dan Proses Ikrar ditungkan kedalam bentuk Akta 

yang disebut Akta Ikrar Wakaf, dan tahapan selanjutnya wakaf tidak hanya 

berdasarkan hukum Islam tetapi juga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di 

Indonesia yaitu  setiap tanah wakaf harus bersertifikat selain untuk tertib 

adminastrasi, sertifikat juga untuk menjamin perlindungan hukum setiap tanah 

wakaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf merupakan bentuk kegiatan ibadah Sunnah yang sangat dianjurkan 

bagi umat Islam. Sebagai suatu ibadah kepada sang Khalik, pahala dari wakaf akan 

mengalir terus-menerus meskipun sang wakif telah wafat. Selain sebagai ibadah 

juga sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Wakaf merupakan perbuatan untuk memisahkan atau menyerahkan 

sebagaian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka 

waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan 

umum menurut syari’ah.
1
 Menurut catatan sejarah bahwa wakaf pertama dibagun 

untuk bagunan ibadah yaitu masjid Quba. 

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan penting yang tidak memiliki 

rujukan yang eksplisit dalam al-Quran. Ulama berpendapat bahwasannya perintah 

wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr yang bermakna 

kebaikan.
2
 Kebaikan kebendaan yang sudah banyak dilakukan bahkan yangbayak 

kita lihat dan nikmati dalam kehidupan ini. 

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seorang berbuat baik dengan 

kekayaan yang dimilikinya dan dikelolah secara individu tanpa adanya aturan yang 

pasti. Namun setelah masyarakat Islam berkembang dan antusias masyarakat 

terhadap pelaksanaan wakaf semakin tinggi, maka dibuatlah lembaga yang 

mengatur tentang pengelolaan wakaf baik secara umum seperti masjid atau secara 

individu atau keluarga.
3
 Dalam perkembangan selanjutnya lebih banyak wakaf yang 

                                                 

1
Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. lihat Mardani, Hukum Islam: 

Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 575.  

2
Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Rafika Offset, 2008). h. 7.  

3Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam, 2006) h. 6. 
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dikalolah secara umum sedangkan wakaf secara individu yang jarang ditemui 

bahkan tidak ada. 

Pada masa dinasti Umayyah misalnya, masa khalifah Hisyam bin Abd. 

Malik, dia sangat tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga 

wakaf tersendiri. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam 

administrasi wakaf di Mesir, bahkan seluru negara yang mayoritas beragama Islam.
4
 

Lembaga tersebut setidaknya bertujuan sebagai lembaga untuk mengurusi wakaf-

wakaf baik berkenaan dengan pemeliharaan, mengelolah dan atau dalam 

menggunakan harta benda wakaf tersbut. 

Wakaf jika dilihat berdasarkan tujuan, maka ada dua macam wakaf, 

peratama yaitu wakaf Khairi (sosial) adalah merupakan wakaf yang dipergunakan 

untuk kepentingan umum.Yang kedua yaitu wakaf ahli (Keluarga) adalah wakaf 

yang diniatkan untuk memberikan manfaat pada keluarganya, wakif, keturunannya, 

dan orang-orang tertentu.Kaitannya dengan lembaga wakaf ahli itu diadakan 

peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli 

ini dihapuskan. 

Benda milik yang diwakafkan tidak hanya benda sekali pakai, tapi juga 

bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalam pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), menyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda 

bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali 

pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
5
 

Dalam UU RI No. 41/2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa yang 

termasuk benda wakaf yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang 

dimaksud benda tidak bergerak adalah: 

                                                 

4
Muhammad Daud Ali,Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf(Jakarta: Universitas 

Indonesia Press,2012) 

5
Rahmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 65. 
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1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, dapat juga diikuti 

dengan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya dan tanaman 

serta benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

2. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah jenis wakaf yang 

paling tua dibandingkan jenis benda lainnya. Pelaksanaan jenis wakaf ini didasarkan 

atas pertanyaan Umur bin Khattab terkait sebidang tanah subur miliknya di 

Kahaibar, Madina kepada Nabi saw. Nabi memberikan saran kepada Umar: jika 

engkau suka, tahan pokoknya, kelola, dan sedekahkan surplus-nya. Peristiwa 

tersebut kamudian dijadikan salah satu dalil favorit atas disyariatkannya wakaf 

dalam Islam, selain ayat al-Quran terkait, seperti QS Ali Imran/ 92, QS al-

Baqarah/261, QS al-Hajj/ 77, dan lain-lain. 

Tanah merupakan salah satu benda yang sering diperuntukan wakaf oleh 

masyarakat di Indonesia walaupun sekarang sudah banyak wakaf yang dilakukan 

selaian tanah seperti wakaf tunai, wakaf hak atas kekayaan intelektual, wakaf benda 

bergerak dan wakaf lainnya, akan tetapi wakaf dalam bentuk tanah masih 

mendominasi. Hal tersebut dikarenakan bagi rakyat Indonesia tanah menempati 

kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat pedesaan 

yang pekerjaan pokoknya adalah bertani, berkebun dan berladang, maka tanah 

adalah tempat pergantungan hidup mereka.
6
 

Wakaf tanah sangat erat kaitannya dengan keagrariaan, Hukum agraria 

menganut paham bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang akan 

                                                 

6
Adijani al-Alabij,  Perwakafan Tanah di Indonesia: dalamTeori dan Praktek (Jakarta: 

Rajawali, 1989), h. 1.  
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mendapatkan manfaat bagi kepentingan umum,
7
 maka masalah perwakafan tanah di 

Indonesia diakui dan dilindungi oleh Negara, hal ini dapat dilihat dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Kedua aturan tersebut merupakan pelengkap dan penyempurna dari aturan 

yang sudah ada sebelumnya yakni UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok Agraria, PP No. 10 Tahun 1962 Tentang pendaftaran Tanah, PP No. 28 

Tahun 1877 tetang perwakafan Tanah Milik dan Impres No. 1 Tahun 1991 tentang 

KHI.  

Dalam UU RI No. 41/2004 jo PP No. 28/1977 mentukan tata cara 

perwakafan sebagai berikut 

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya 

(sebagai calon wakif) datang sendiri dihadapan PPAIW untuk melakukan 

ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat hadir dihadapan PPAIW karena 

suatu sebab, seperti sakit, suda sangat tua dan lain-lain, dapat membuat 

ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan kepala kantor Depertemen 

Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan dihadapan dua orang 

saksi. 

2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, harus membawa surat-surat 

seperti: 

a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti 

IPEDA (girikpetok,ketitir dan sebagainya) 

b. Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh kepala kecamatan 

setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak 

termaksuk sengketa. 

                                                 

7
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Pasal 6. 
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c. Surat keterangan pendaftaran tanah. 

d. Izin/Bupati/kotamadya Kepala Daerah Cq. Kepalah sub Direktorat 

setempat. 

3. PPAIW kemudian surat-surat tersebut dan syarat-syarat tersebut, apakah 

suda memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), 

meneliti saksi-saksi dan menegaskan susunan nazhir. 

4. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan kehendak 

wakaf itu kepada nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus 

diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tulisan.
8
 

Kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah wakaf disebutkan pula 

dalam pasal 69 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:  

1. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Wakaf yang dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagi 

wakaf menurut Undang-Undang ini. 

2. Wakaf sebagai mana dimaksud pada ayat(1) wajib didaftarkan dan 

diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini 

diundangkan. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada buku III, tentang Hukum Perwakafan 

pada Bab I Pasal 223 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa: 

 

jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai 

surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang 

menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
9
 

Maka dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang di mana peraturan ini 

dijadikan sebagai Hukum Islam di Indonesia menerangkan bahwa sebenarnya 

                                                 

8
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 223. 

9
Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Jakarta: 

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 

Depertemen Agama,Tg. April 1999), h. 105 
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peroses perwakafan haruslah dilakukan secara tertulis atau tanah tersebut memiliki 

sertifikat. 

Penjelasan selanjutnya terdapat pada ketentuna PP No. 28/1977 serta 

peraturan pelaksananya bahwa tanah wakaf harus mempunyai sertifikat wakaf agar 

tercipta kepastian. Karena tanah tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf, 

serta dapat dikembangkan. Sehingga apabila tanah wakaf tersebut tidak memiliki 

sertifikat maka dapat menjadi sengketa dan pemanfaatannya tidak lagi berjalan 

sebagaimana mestinya.
10

 

Praktek wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara 

konvensional yang mungkin rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit 

berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan 

terhadap benda-benda wakaf yang dilaksanakan oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang 

diperjual-belikan. Keadaan ini akan berdampak buruk kepada perkembangan wakaf 

di Indonesia.
11

 Keadaan wakaf demikian akan merusak nilai-nilai dari ajaran islam 

yang mana wakaf seharunya dijaga kemanfaatannya agar dapat terus dipergunakan, 

sedangkan paham yang berkembang dalam masyarakat tentang tidak adanya 

keharusan tanah wakaf diaftarkan. 

Kejadian tersebut, menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam. Di lain 

pihak banyak terdapat sengketa tanah disebabkan tidak jelasnya status tanah 

tersebut hingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, makan tidak saja 

mengurangi kesadaran keagamaan dari mereka yang beragama islam, bahkan lebih 

jauh akan menghambat usaha pemerintah untuk menggalakan semangat ke arah 

bimbingan kewajiban beragama. 

                                                 

10
Depertemen Agama, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di 

Indonesia (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 

Islam, 2006), h. 6. 

11
Abdul Ghafur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia (Yogyakarta: Pilar Media, 

2005), h.5. 



7 

 

 

 

Walaupun masalah perwakafan tanah telah diatur secara jelas dalam 

perundang-undangan, namun kenyataan masih ditemukan tanah wakaf yang belum 

bersertifikat  sebagaimana sumber dari Direktorat Wakaf Kementrian Agama RI 

tertanggal maret 2016 jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai sekitar 

4.359.443.170,00 (M2) yang tersebar di 435.768 lokasi diseluruh Indonesia jumlah 

tanah yang sudah memiliki sertifikat sebanyak 287.160 lokasi sedangkan untuk 

jumlah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sebanyak 148.447
12

 

Pada umumnya perwakafan tanah terjadi di daerah-daerah tingkat 

kecamatan. Untuk memudahkan pengawasan diperlukan adanya administrasi yang 

tertib baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Mengenai cara 

pengawasan menurut jalur timbal balik akan lebih lanjut oleh Menteri Agama. 

Berdasarkan data di lapangan masih banyak di jumpai tanah wakaf yang 

tidak memiliki sertifikat seperti data yang diperoleh dari Sistem Informasi Wakaf 

(SIWAK) Kabupaten Enrekang, Kecamatan Curio terdapat 77 lokasi wakaf yang 

dimana jumlah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sebanyak 63 lokasi 

dengan luas 22,44 Ha.
13

 

Keadaan seperti ini berakibat fatal apabila di kemudian hari seorang atau 

ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari wakif dan menggugat tanah yang 

dahulunya diwakafkan serta tidak mempunyai bukti otentik. Di Kebupaten 

Enrekang khususnya di Kecamatan Curio dalam data wakaf pada tahun 2015 yang 

merupakan pendataan oleh KUA yang di perolehnya data tersebut pada bulan 7 

tahun 2017, dalam data tersebut jumlah tanah wakaf 96 lokasi. Tanah wakaf yang 

belum memiliki sertifikat berjumlah 63 lokasi. Dari beberapa tanah wakaf tesebut 

                                                 

12
Uswatun Hasanah, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Direktorat 

Pengembangan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008), h. 83. 

13
Siwak.kementerian.go.id/tanah_wakaf_kab.php?prov=73&kab=9. Tanggal 3 juni 2018 Jam 

09.58. 
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masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki AIW dan tidak jelas kapan 

pelaksanaan Ikrar Wakaf dilakukan. 

Meskipun agama telah mengesahkan wakaf yang seperti ini dilakukan di 

KUA Kecamatan Curio, akan tetapi Negara Indonesia merupakan negarah hukum 

dimana segalah sesuatunya diatur dan harus dilaksankan oleh setiap warga Negara. 

Dari pemamaran tersebut penulis merasa perlu mengadakan penelitian dan 

penulis mengangkat judul tesis yaitu ‚Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang 

tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang. 

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memfokuskan penelitian dan membatasi ruang lingkup 

pembahasannya serta menghindari kekeliruan pemaknaan dan penafsiran mengenai 

istilah-istilah teknis yang peneliti gunakan dalam tesis ini, maka penting menurut 

peneliti untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, 

antaranya: 

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum untuk memberikan rasa 

aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari 

pihak manapun. 

Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum kedalam bentuk 

perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat repretif maupun yang 

tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan perlindungan hukum sebagai suatu 

gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa 

hukum memberikan suatu keadilan, keterlibatan, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian. 

Jadi Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahwa 

wakaf yang dilakukan berdarkan Hukum Islam dan dapat dibuktikan, sejak awal 
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atau setelah tanah tersebut diwakafkan maka tanah dapat dilandungi oleh hukum itu 

sendiri sekalipun tanah wkaaf tidak memiliki sertifikat 

Tanah wakaf adalah tanah hak milik yang sudah diwakafkan atau diserahkan 

kepemilikinnya. Menurut Boedi Harsono, perwakafan tanah hak milik merupakan 

suatu yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum. 

Dengan memisahkan sebagian dari kekayaannya yang berupa tanah hak milik dan 

melembagakannya untuk kepentingan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama 

Islam. 

Sertifikat berarti tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau 

tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan 

suatu kejadian. Sertifikat memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda 

sehingga sertifikat dapat menyatakan nama dari seorang, tempat, atau semua benda 

dan segala yang dibendakan. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang Undang Pokok Agraria untuk 

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, 

dan hak tanggungannya masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 

bersangkutan‛ 

2. Deskripsi Fokus 

Adapun yang dimaksud deskripsi fokus adalah mendeskripsikan penelitian 

yang berjudul ‚Perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat di 

Kabupaten Enrekang‛. Sehingga penelitian ini akan terfokus pada tempatyang akan 

menjadi lokasi penelitian dan tidak keluar dari bahasan yang akan ditelit, maka 

pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat perlindungan hukum tanah wakaf 

yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang. Kemudian akan ditinjau dari segi 

Hukum Islam, UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 27 tahun 

1997 tentang pendaftaran tanah.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok masalah yang timbul adalah 

bagaimana Perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kabupaten 

Enrekang? 

Adapaun sub masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Substansi Perwakafan tanah tidak bersertifikat yang dapat 

dilindungi oleh hukum di kabupaten Enrekang?  

2. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama terhadap tanah wakaf yang 

tidak bersertifikat? 

3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadapat tanah wakaf yang tidak 

bersertifikat di kabupaten Enrekang? 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan penelitian yang berkaitan tentang perlindungan hukum, namun fokus 

dan ruang lingkup pembahasannya berbeda dengan fokus pembahasan dan ruang 

lingkup yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut 

adalah: 

Jurnal Mohammad Sandia dengan judul Analisis Kepastian Hukum Hak 

Milik atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam.
14

Dalam 

jurnal ini menyatakan bahwa pendaftaran hak atas tanah merupakan rangkain 

kegiatan, dari pengajuan permohonan hak oleh pemohon hak yang dilengkapi 

pemilikan tanah, kemudian administrasi ketatausahaan yang meliputi penelitian 

kelengkapan berkas, pencatatan dalam daftar-daftar isian penetapan petugas dan 

waktu kegiatan lapang. Upaya untuk pembuktian kebenaran  hak yang dimohonkan, 

dilakukan dengan menelaah riwayat penguasaan kepemilikan tanah sejak awal 

                                                 

14
Mohammad Sandia, Analisis Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah Wakaf dalam 

Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam (Al Mashlaha Jurnal Hukum dan Pranata Sosial) h. 224 
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sampai dikuasai/dimiliki pemohon hak, (penguasaan langsung atau peralihan atau 

pemindahan hak). Dalam jurnal ini membahas masalah kepastian hak milik atas 

tanah Wakaf, tetapi dalam tulisan ini tidak menyebutkan masalah perlindungan 

hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. 

Jurnal Urip Santoso, tahun 2014 bulan Mei yang berjudul Kepastian Hukum 

Wakaf Tanah Hak Milik.Dalam jurnala ini menyatakan bahwa unsur-unsur yang 

harus ada dalam wakaf tanah milik, adalah adanya wakif, nazir, ikrar wakaf, tanah 

yang diwakafkan, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan penggunaan 

tanah.Syarat sahnya pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah hak milik adalah syarat 

materil dan syarat formal.Syarat materil berkaitan dengan pihak wakif dan nadzir 

dalam pelaksanaan wakaf tanah Hak milik, sedangkan syarat formal adalah wakaf 

tanah hak milik harus dibuktiakn dengan aktat ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Aktat Ikrar Wakaf (PPAIW).
15

Dalam jurnal ini lebih membahas bagimana 

prosedural pendaftaran tanah sehigga dapat dikatakan sah dan masalah 

peruntukannya, tetapi tidak membahas bagaimana perlindungan hukum tanah wakaf 

yang tidak memiliki sertifikat. 

Jurnal Nur Fadhilah  tahun 2011 dengan Judul Sengketa Tanah Wakaf dan 

StrategiPenyelesaiannya. Dalam jurnal ini membahas mengeni factor-faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf serta pembahasan lebih luas 

mengenai   Strategi penyelesaian dimana sengketata tanah wakaf dalam peraturan 

perundang-undangan dipaparkan juga dalama jurnal ini mengenai perubahan sejak 

dikeluarkannyaUU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada UU Wakaf 

penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara non litigasi melalui musyawarah, jika 

tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan 

adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau 

                                                 

15
Urip Santoso, Kepastian Hukum Wakaf Tanah Milik,Volume XIX No. 2 (Perspektif: 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014), h. 79. 
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non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa.
16

 Perbedaan yang mendasar 

antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam jurnal ini sama 

sekali tidak membahas mengenai perlindungan hukum tanah wakaf, Pendapat 

Hakim pengadilan agama serta Pendapat masyarakat terhadap tanah yang tidak 

memiliki sertifikat. 

Buku Dr.Mukhtar Lutfi, M.Pd. tahun 2013 yang berjudul Manajeman wakaf 

‚Upaya Progresif dan Inovasi bagi Kesejahteraan Umat‛. Dalam buku ini terdapat 

satu SubBab yang membahas mengenai Pemahaman Masyarakat mengenai wakaf 

tanah sebagimana pemaparan lebih lanjutnya mengataknan bahwa masyarakat 

beranggapan bahwa tanah wakaf hanya untuk pembagunan masjid, kuburan atau 

bagunan lain yang sifatnya konsumtif. Wakafbisa juga dikelolah dalam bentuk yang 

produktif seperti  wakaf benda bergerak, antara lain surat-surat berharga, uang, 

logam mulia dan lainnya.
17

Tetapi dalam buku ini tidak membahas mengani sikap 

masyarakat mengenai sertifikat tanah wakaf serta tidak juga membahas mengenai 

perlindungan hukum mengeni wakaf tanah yang tidak memiliki sertifikat. 

Buku Drs. Adijanin Al-Alabiji, S.H, tahun 2002 dengan judul Perwakafan 

Tanah di Indonesia ‚Dalam Teori dan Praktek‛. Dalam buku ini juga membahas 

mengenai pendaftaran tanah wakaf dimana langka ini dianggap sebagai cara untuk 

memperoleh tanda bukti hak atas tanah. Factor penyeban sebagian tanah wakaf 

belum didaftarkan salah-satunya adalah pemahaman masyarakaf tentang setifikat 

yang menyatakan bahwa sekalipun Sertifikat tidak ada maka tanah wakaf tesebut 

masih dirasa kuat.
18

Tetapi tidak menyinggung mengenai perlindungan hukum tanah 

wakaf yang tidak memiliki sertifikat. 

                                                 

16
Nur FadhilahSengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya,Volume 3 Nomor 1(de 

Jure, Jurnal Syariah dan Hukum: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, 2011), h. 84. 

17
Muhtar Lutfi, Manajeman Wakaf, ‚Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan 

Umat‛, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 152. 

18
Adijanin Al-Alabiji, Perwakafan Tanah di Indonesia ‚Dalam Teori dan Praktek‛ (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada,2002), h. 79 
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Dari beberapa literature seperti dipaparkan di atas penulis merasa bahwa 

judul Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang tidak Bersertifikat Kabupaten 

Enrekang belum ada yang meneliti sebelumnya. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai secara umum adalah untuk mendeskripsikan Perlindungan hukum 

tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekangsedangkan tujuan 

khususnya adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui bagaimana Substansi Perwakafan tanah tidak bersertifikat yang 

dapat dilindungi oleh hukum Kabupaten Enrekang?  

b. Mengetahui bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama terhadap tanah 

wakaf yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang? 

c. Mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadapat tanah wakaf yang 

tidak bersertifikat Kabupaten Enrekang? 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang baik dapat dilihat dari manfaat atau signifikansi yang 

dihasilkan dari penelitian tersebut. Suatu peneltian diharapkan mampu memberikan 

manfaat baik secara akademik (teoritis/ilmiah) maupun secara praktis. Adapun 

manfaat atau signifikansi dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis/Ilmiah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam 

pengembangan ilmu-ilmu dalam bidang hukum terlebih kepada hukum 

Pensertifikatan tanah wakaf dan untuk memudahkan bagi yang ingin 

mengkaji Mengenai Sertifikat Perwakafan dari segi perlindungan hukum  

yang terkait dengan Undang-undang dan Hukum Islam. 
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2) Meningkatkan motivasi penelitian sebagai tradisi ilmiah baik secara 

perseorangan maupun kolektif. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih dalam rangka perwakafan, 

sehingga siapapun yang membacanya bisa memahami fungsi dari sertifikat 

terhadap keabsahan dan perlindungan hukum sehingga dapat dijadikan 

sebagai pedoman dan rujukan agar lebih memperhatikan masalah wakaf. 

2) Memberikan konstribusi bagi masyarakat yang berkecimpung dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam perwakafan Tanah kaitannya dengan 

pensertifikatan tanah wakaf itu sendiri. 
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BAB II 

 TINJAUAN TEORETIS  

A. Pengertian Wakaf 

Jika ditelusuri secara seksama, kata ‚wakaf‛ diambil dari kata ‚qifuhum‛ 

dalam surat al-shaffat ayat 24, kata ‚wakifu‛ dalam surah al-An’am ayat 27 dan 

30, serta dalam surah saba’ ayat 31 dengan kata ‚mafqun‛. Dari kempat ayat 

tersebut, terjemahan al-Quran Deperteman Agama RI memakai kata ‚qifuhum‛ 

dengan ‚tahanlah mereka‛ (di tempat perhentian), kemudian kata ‚wakifun‛ 

dengan makana ‚mereka dihadapkan‛, dan kata ‚mauqufun‛ bermakna 

‚dihadapkan‛.
19

  

Perkataan wakaf yang dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf berasal dari 

bahasa Arab Waafa-yaqifu-waqfan, berdiam di tempat atau menahan. Pengertian 

‚berhenti‛ ini jika dihubungkan dengan ilmu baca al-Quran atau ilmu tajwid 

mengandung makna menghentikan bacaan baik seterusnya maupun untuk 

mengambil nafas sementara, dari mana harus di mulai dan di mana harus 

berhenti, pengertian wakaf dalam arti ‚berdiam di tempat‛ dikaitkan dengan 

wukuf yaitu berdiam diarafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ketika manunaikan 

ibadah haji. Adapun pengertian ‚menahan‛ (sesuatu) dihubungkan dengan harta 

kekayaan, itulah yang dimakasud dengan wakaf dalam pembahan ini. Wakaf 

adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran 

Islam.
20

  

Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan tentang kata 

habas yang berarti amsakahu (menahannya). Ia menambahakan: al-Hubus ma

                                                 

19
Suhrawardi K. Lubis, dkk, Wakaf dan Pemberdayaaan Umat, (Jakarta: Sinar Garafika, 

2010), h.8. 

20
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1998) h.80. 
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wuqifah (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: Habbasa al-faras fi 

sabilillah (ia mewakafkan kuda dijalan Allah Subhanahu wa ta’ala) atau ahbasahu, 

dan jamaknya adalah habais. Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada 

tentara untuk ditunggangi ketika sedang melakukan jihad.
21

  

Baik al-habsu maupun al-waqf sama-sama mengandung makna al-imsak 

(menahan), al-man’u (mencegah/melarang), dan at-tamakkus (diam). Disebut 

menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang 

tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan 

hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk 

berhak atas wakaf tersebut.
22

 

Sedangkan pengerian endownment dalam istilah bahasa Ingris adalah 

pemberian. Diantara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri 

dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang 

diberikan kepada seorang atau sumbagan organisasi atau pendapatan yang diperoleh 

secara berkalah oleh seorang maupun organisasi. Adapun kata foundation menurut 

kamus Oxford adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi 

selamanya, Harta ini juga termasuk endownment. Dengan pengertian ini maka 

foundation bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan 

pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum, sosial, budaya dan lain-

lain. 

Selain kedua istilah diatas dalam bahasa Ingris dikenal juga corporation, 

trust. Corporation adalah badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang terlepas 

dari tokoh yang merintisnya. Corporation sebagian ada yang berorientasi profit, 

yaitu koperasi atau yayasan bisnis dan sebagian lainnya tidak berorientasi pada 

                                                 

21
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: KHALIFA, 2004), h.44. 

22
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h.45. 
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profit seperti untuk kepentingan sosial, agama, budaya dan lain sebagainya. Badan 

hukum ini adakalanya berbentuk desa atau kota atau lembaga setingkat dalam 

sistem administrasi negara.  

Trust yang megandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada 

seseorang dan mempercayainya. Istilah trust digunakan bagi seseorang untuk 

ditahan untuk kepentingan pihak lain. Trust juga merupakan organisasi atau 

perusahaan yang dikelolah oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata philanthropy 

(kedermawanan) dan charity (murah hati) bagi keempat istilah wakaf diatas pada 

hakekatnya mengandung arti untuk orang lain atau melakukan kebaikan untuk orang 

lain, atau memberi kemanfaatan umum.
23     

Disamping pengertian tersebut ada beberapa ulama dan cendikiawan muslim 

yang memberikan pengertian wakaf, antara lain: 

1. Menurut Ulama Hanafiyah 

Ulama hanafiyah mendefenisiskan wakaf sebagai berikut: ‚benda yang diwakafkan 

adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan meyedekahkan 

manfaatnya untuk tujuan kebaikan‛.  

Dalam pandangan Abu hanifah, benda yang diwakafkan tidak terlepas dari 

milik wakif dan tidak sah mengambil kembali menualnya, karena pendapat yang 

paling shahih menurut Abu Hanifa bahwa wakaf itu Jaiz ghayra lazim (boleh dan 

tidak memiliki kepentingan hukum) seperti ‘ariy (pinjam meminjam), kecuali dalam  

tiga hal, yaitu:  

a) Wakaf yang dasarkan dari putusan pengadilan, misalnya dalam kasus  

Wakif  menggugat Nadzir untuk mengambil kembali harta wakaf dan 

hakim memutuskan wakaf tersebut tetap, dan tadapat ditarik kembali; 

                                                 

23
Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, h.46.  
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b) Wakif men-ta’lik seperti menghubungkan harta wakaf dengan kematiannya 

maksudnya hartanya akan menjadi wakaf ketika wakif meningggal. Harta 

tersebut sebagai wakaf dan besarnya diperhitungkan sebagai wasiat yakni 

sepertiga; 

c) Harta yang sudah diwakafkan untuk masjid.
24

  

Dalam defenisi yang lain disebutkan sebagai berikut: ‚Menahan benda milik 

orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaat untuk kebaikan baik untuk 

sekarang atau masa yang akan datang‛. 

Berdasarkan defenisi Abu hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat 

ghair lazim (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf (wakif) dapat 

saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama 

dengan ariyah yang akadnya bersifat ghair lazim yang dapat ditarik kapan saja. Ini 

berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan waqif secara 

mutlak dari benda yang telah diwakafkannya.
25

 Dengan kematian si wakif maka 

hukum wakaf pun terputus dan benda wakaf tersebut menjadi milik ahli waris.  

2. Menurut Ulama Malikiyah. 

Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang 
dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilik itu dengan upah atau 
menjadikan hasil wakaf seperti seperti dirham (uang) bagi yang berhak 
menerimanya dengan shighat (ikrar) sesuai waktu yang dinyatakan oleh wakif. 

Menurut Imam Malik, wakaf itu mengikat dalam arti lazim, tidak mesti 

dilembagakan secara abadi dalam arti mengikat dalam arti mu’abbad dan boleh saja 

diwakafkan untuk tetangga waktu tertentu yang disebut mu’aqqat. Namun 

demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik di tengah perjalanan. Dengan kata lain, si 

                                                 

24
Mohamad Athoillah, Hukum Wakaf ‚Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak 

dalam Fiqih dan Paraturan Perundang-Undangan di Indonesia‛ (Bandung: Yrama Widya, 2014), 

h.18-19 

25
Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.14-15.  
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Wakif tidak boleh menarik ikrar wakaf sebelum habis tenggang waktu yang telah 

ditetapkan. Kiranya di sinilah letak adanya ‚kepastian hukum‛ (lazim) dalam 

perwakafan menurut Imam Malik, yaitu kepastian hukum yang mengikat 

berdasarkan suatu ikrar. Harta atau benda yang diwakafkan adalah benda yang 

mempunyai nilai ekonomi dan tahan lama. Harta itu berstatus si Wakif, akan tetapi, 

si wakif itu tidak mempunyai hak untuk menggunakan harta tersebut (tasharruf) 

selama masa wakafnya masih belum habis. Jika dalam sigat atau ikrar wakaf itu si 

wakif tidak menyatakan dengan tegas tenggang waktu perwakafan yang ia 

kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia bermaksud mewakafkan hartanya itu 

untuk selamanya (mu’abbad)
26

  

3. Menurut Ulama Syafi’iyah 

Imam al-sayafi’I menamakan wakaf dengan istilah-istilah: al-shadaqat, al-

shadaqat al-muharramat, atau al-shadaqat al-muharramat al-muqufat. Salah satu 

defenisi wakaf menurut ulama Syafi’iyah adalah
27

: 

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya 
(tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda 
tersebut, disalurkan kepada suatu yang diperoleh yang ada. 

Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal 

materi bendanya (al-‘ain), dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah 

serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan. Tidak sebagai mana mazhab 

sebelumnya, mazhab syafi’i ini lebih tegas tentang status dan kedudukan harta 

wakaf. Harta wakaf sudah terlepas dari hak kepemilikan dari pemberian wakaf dan 

berpindah kepemilikan kepada umat secara penuh. Dengan semikian tidak ada lagi 

transaksi perpindahan hak milik, kecuali dalam pengelolaan semata. Defenisi wakaf 

                                                 

26
Mohamad Athoillah, Hukum Wakaf ‚Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak 

dalam Fiqih dan Paraturan Perundang-Undangan di Indonesia‛ h. 21.  

27
Mohamad Athoillah, Hukum Wakaf ‚Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak 

dalam Fiqih dan Paraturan Perundang-Undangan di Indonesia‛ h. 23. 
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menurut mazhab syafi’i ini tidak banyak yang dapat diperdebantkan, karena 

mayoritas praktek wakaf yang ada dan selama ini dijumpai di tenga masyarakat 

identik dengan pengertian diatas
28

.  

4. Menurut jumhur Ulama: 

 

Wakaf adalah menahan harta benda yang mungkin diambil manfaatnya 
dengan tetap utuhnya benda (ainnya) dengan memutuskan hak penguasaan 
terhadap harta tersebut baik bagi kepentingan yang mubah sesuai dengan 
syarat Islam dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan oleh 
karenannya beralih hak kepemilikan kepada Allah.

29
 

 

5. Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden 

No. 1 tahun 1991) Pasal 215 ayat (1) : 

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan 
hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau 
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

6. Mohammad Daud Ali 

Wakaf artinya menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil 
manfaatnya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pengertian wakaf adalah 
merupakan salah satu ajaran agama Islam yang digalakkan dan merupakan 
lembaga pemanfaatan harta karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya 
akan terus mengalir selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan 
terus dimanfaatkan orang.

30
 

 Definisi-definisi di atas adalah pernyataan definisi dari para kalangan 

Mazhab masing-masing. Sedangkan definisi wakaf menurut hukum positif yang ada 

di Indonesia adalah sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum  dari seseorang 

yang disebut wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk Jangka waktu tertentu sesuai 

                                                 

28
Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi), 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h.22-23. 

29
Mukhtar Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif, h.25. 

30
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 27. 
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dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. 

B. Dasar Hukum wakaf 

Para ulama sepakat bahwa wakaf merupakan bentuk amal kebaikan dalam 

Islam. Wakaf bagi orang Islam merupakan realisasi ibadah kepada Allah swt. 

Melalui harta benda miliknya yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna 

kepentingan Ibadah dan kepentingan umum atau masyarat.
31

 Sebagai ibadah yang 

telah disyari’atkan, wakaf ini tentunya mempunyai dasar hukum baik al-Qur’an, as-

Sunnah, maupun ijma sahabat dan juga diatur dalam beberpa peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Berikut ini adalah uraian tentang dasar hukum wakaf yang 

dimaksud. 

1. Dasar hukum dari Al-Quran 

Meskipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam al-Qur’an, namun 

beberapa ayat yang memerintahka manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat 

diapandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan.
32

 Dari beberapa ayat yang 

dijadikan dasar hukum perwakafan antara lain: 

Firman Allah dalam QS Ali Imran/3:92   
 

َ بهِۦِ  ا تحُِبُّىنََۚ وَمَا تىُفقِىُاْ مِه شَيۡءٖ فإَنَِّ ٱللََّّ لهَ تىَاَلىُاْ ٱلۡبزَِّ حَتَّىٰ تىُفقِىُاْ مِمَّ

 ٢٩عَليِمٞ  

 

 

 

                                                 

31
Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Serang: Dar al-Ulum Press, 1994), 

h.80 

32
Muhammad Daud  Ali,  Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf, h. 80. 
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Terjemahnya: 

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 

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

kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
33

  

 

Dalam ayat diatas terdapat kata حَتَّى تىُْفِقىُْا artinya ‚shadaqah‛ ,  َبىُْن اتحُِّ  مِمَّ

artinya ‚sebagian harta yang kamu cintai‛ maksudnya kata di atas adalah 

mewakafkan harta yang kamu cintai.
34

 Dalam mewakafkan suatu benda untuk 

mendapat esensi sebenarnya maka harta yang diwakafkan adalah yang paling 

dicintai seperti dalam hal berkurban sebaiknya yang dikurbankan adalah yang paling 

baik atau yang paling disukai.  

 

Firman Allah dalam QS Al-Hajj/22:77. 

 

 وَٱعۡبدُُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلىُاْ ٱلۡخَيۡزَ 
ْۤ
َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِيهَ ءَامَىىُاْ ٱرۡكَعُىاْ وَٱسۡجُدُواْ يَٰ

 لعََلَّكُمۡ تفُۡلحُِىنَ 
 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah 

sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.
35

 

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi menafsirkan 

bahwa perintah untuk melakukan al-khayar berarti perintah untuk melaksanakan 

wakaf.
36

  Selain perinta untuk rukuk, sujud, dan menyembah-Nya adalah merupakan 

                                                 

33
Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya 

: Halim Publishing & Distributing :2013), h.62. 

34
Jalaludin Muhammad bin Ahmadal Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar 

Assyuyuti, Tafsir Jalalain Juz 1, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007), hal. 57. 

35
Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h.341. 

36
Taqiy al- Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi, Kifayat al- Akhyar fi Hall 

Gayat al-ikhtishar juz 1, (Semarang: Toha Putra, tth), hal. 319.    
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cara untuk mendekatkan diri kepadanya maka berbuat baik seperti yang ditafsirkan 

sebelumnya sebagai wakaf termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 

 

Firman Allah dalam QS al-Baqara/2: 267 

 

هَ  آَٰ أخَۡزَجۡىَا لكَُم مِّ تِ مَا كَسَبۡتمُۡ وَمِمَّ اْ أوَفقِىُاْ مِه طيَِّبَٰ َٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِيهَ ءَامَىىَُٰٓ يَٰ

 ٱلۡۡرَۡضِ 
 

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik.37 

Kata-kata tunfiqu pada ayat ini mengandung makna umum, yakni 

menafkahkan harta pada jalan kebaikan, dan wakaf adalah menafkahkan harta pada 

jalan kebaikan sehingga dalil ini dijadikan sebagai dalil wakaf. 
38

  

Sabab Nuzul ayat tersebut adalah, Seperti diterangkan dalam hadits Nabi 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Muslim, Tarmidzi, dan An-Nasa’i, yang 

diterima dari Anas bin Malik, Beliau menerangkan : Abu Tholhah diantara salah 

seorang Sahabat Nabi yang paling banyak memiliki kebun kurmanya di Madinah, 

salah satunya kebun kurma Bairuha, kebun tersebut berhadapan dengan Masjid 

tempat Nabi sembahyang dan Nabi sering keluar masuk memakan kurma tersebut 

dan meminum airnya yang harum. 

Ketika turun ayat tersebut (Ali Imran : 92)  Tholhah langsung mendatangi 

Rasul lalu ia berkata, :Ya Rasulullah, sesungguhnya kekayaan yang sangat kucintai 

yaitu kebun kurma Bairuha, karena ada perintah dari Allah melalui ayat tadi, 

kusedekahkan bairuha ini kepadamu Ya Rasulullah. Mendengar ucapan Abu 

Tholhah, Rasulullah berkata, wahai Tholhah sungguh engkau beruntung, kebun 
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Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya, h. 45.  

38
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kurma itu membawa keberuntungan, kalau begitu alangkah baiknya disedekahkan 

kebun kurma itu kepada karib kerabatmu. Timpal Abu Tholhah, ya Rasulullah akan 

kusedekahkan harta itu sesuai dengan petunjukmu Ya Rasulullah. 

Kemudian dalam Riwayat Abi Hatim dari Muhammad bin Al-Munkodir, 

beliau berkata, bahwa ketika turun ayat Ali Imran ke 92, datang sahabat Zaid bin 

Haritsyah membawa seekor kuda yang bernama Sibul, Zaid tidak memiliki lagi 

kekayaan lain selain kuda itu. Beliau berkata, Ya Rasulullah saya datang akan 

menyerahkan kuda ini untuk kepentingan agama, Rasul menjawab ‚Aku menerima 

sedekahmu‛ wahai Zaid. 

Selanjutnya oleh Rasulullah ditunggangkan diatas punggung kuda itu 

Usamah bin Zaid anaknya Zaid, lantas Rasull melihat muka Zaid agak muram masih 

merasa berat hati melepaskan kuda kesayangannya. Namun Rasulullah melanjutkan 

perkataannya. Sesungguhnya Allah telah menerima sedekah  engkau Zaid.
39

 

Realisasi dari ayat al-Qur’an yang menganjurkan untuk berbuat baik 

merupakan dasar dari disyariatkannya wakaf. Kalupun dalam beberpa ayat 

yangtelah di paparkan sebelumnya tidak menyebut atau menerangkan mengenai 

wakaf, namun para ulama menjadikan ayat-ayat sebelumnya sebagai dasar hukum 

perwakafan, karena berbuat baik yang disebut dalam al-Qur’an dijadikan isyarat 

serta perbuatan wakaf tidak bertentangan dengan. 

2. Hadis 

a. . Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar: 
 

طاََبَِأَصَابََأرَْضَاَبِِيَْبػَرَ,َفأَتََىَالنَّػىَِ عَنَْابِْنَُع مَرََرَضِىََاللَُعَنػْهُمَاَأفَََّعُمَرََبْنَُالَْْ

َأُصِػبْضَُارَْضَػاَبِِيَْبػَػرََ َْ ِِّ هَػا,َفػََ ػاَؿَاَيػَاَرَسُػوْؿََالِل,َُِ عَلَيْهَِوَسَػلَّمََيَسْػأَأْمِرُُ َفِيػْ صَلَّىَاللَُ
                                                 

39
http://suherman111.blogspot.co.id/2011/11/makalah-wakaf.html. jam 10:31, hari kamis, 

tanggal 14 maret 2018 
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َبػِػهَِِقػَػلَاَُِفَِّشِػػاْضَََ بَسْػػضََأصػػلهاَأُصِػػْ َمَػػا ََ قػَػ  َأنَػْفَػػسَُعِنْػػدِىَمِنْػػهُ,َفَمَػػاَتػَػأْمُرُِِ

ػَػاَعُمَػػرََانََّػػهَُ يَػُبػَػاعَُوَ يَػُوْهَػػُ َوَ ََيػػُػوْرَثُ,عُمَرََانََّػػهَُ يَػُبػَػاعَُاِصْػػلَهَاَوَ يَػُوْهَػػُ َ ؽَََِ فػَأَصَػػدَّ

َالْفَُ ػرََ ِِ ػَاَ ؽَََِ َسَػبِيْلَِاللَِوَ يَػُوْرَثَُوَتَصَدَّ ِِ َالْرِّقػَابَِوَ ِِ ابػْنَِالسَػبِيْلَِوَاليَّػيْفَِ ََ آءَِوَ

 .جُنَاحََعَلىََمَنَْوَليِػ هَاَافََْيأَكُلََمِنػْهَاَباِلْمَعْرُوْؼَِاوَْيطُْعِمََغَيػْرَصَدِيػَْ اَمُأَمَوِّؿٍَفِيْه
Artinya: 

Dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah 

khaibar, lalu ia bertanya: ‚Ya Rosulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di 

khaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapat sama sekali yang lebih baik 

bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau hendak perintahkan padaku?‛ 

maka jawab Nabi, ‚Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan 

hasilnya.‛ Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, 

tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, 

untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu 

tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), 

dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya 

dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) 

dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan jangan dikuasai. (HR. 

Jama’ah)40 
 

Kata habasta aslaha wa tashaddaqatbiha pada hadis ini mengisyaratkan 

wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas suatu 

benda dan menyerahkan untuk dimanfatkan untuk kepentingan ibadah dan 

kepentingan umum dan sosial. Hadis diatas yang kemudian menjadi landasan 

normatife dan doktrin wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi 

definisi wakaf yaitu menahan bendanya untuk dipergunakan oleh wakif dan 

mengalirkan hasilnya.
41

 Hadis tersebut juga merupakan hadis yang paling popular 

                                                 

40
Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz III (Bairut: Dar l-fikr, t th), h. 196. 

41
Uswatun Hasanah, Jurnal Ahkam: Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf 

Produktif Volume 22, Nomor 1, April 2012. 
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jika membahas mengenai wakaf baik berkenaan dengan wakaf produktif dan juga 

wakaf dalam bentuk konsumtif. 

 

b. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim Dari Abu Hurairah:  

Dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, 

diterjemahkan oleh Achmad Sunarto (1996: 365), sebagai berikut:  

 

َرسُوْؿَالِلَصلَّىَالُلَعليهَِوسلَّمََقاؿَاَُِذَاَ عنَابَهُرَيرةََرضيَالُلَتعالىَعنهُ,َافَّ
َ َابْنُ َصَدَََمَاتَ َثَلَاثٍ، َمِنْ َّ َُِ َعَمَلُهُ َانػَْ طَعَ َـ َوَوَلَدٍَآدَ َبِهِ َيػَنْأَفِعُ َوَعِلْمٍ َجَاريِةٍَ قَةٍ

 صَالِحٍَيدَْعُوَْلَهَُ
Artinya: 

‚Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ‚Apabila anak 

Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah 

jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang 

tua.‛  (HR. Muslim)
42

 

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa terdapat tiga amal yang tidak 

akan terputus meskipun telah meninggal dunia yaitu: 

1. Shadaqah jariyah, shadaqah harta yang dimanfaatkan dalam jangka panjang 

untuk tujuan kebaikan yang diridahi Allah seperti menyedekahkan tanah untuk 

mendirikan bagunan ibadah, kepentingan umum dan sosial seperti rumah sakit, 

sekolah, panti asuhan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan 

shadaqah jariyah oleh hadits diatas adalah amalan wakaf. 

2. Ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu dan pengetuhuan yang bermanfaat 

bagi kepentingan umat Islam.  Dan hadis ini juga yang merupakan pendorong 

kaum muslim zaman dahulu untuk mengadakan penelitian, menuntut Ilmu 

pengetahuan yang baru dan menulis buku-buku yang dapat dimanfaatkan 

kemudian hari. 
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Qahirah), h. 95  
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3. Anak yang shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya adalah anak sebagai 

hasil didikan yang baik dari kedua orang tuanya, sehingga anak itu menjadi 

seorang mukmin yang sejati. Hadits ini mengisyaratkan kepada semua orang 

tua yang mempunyai anak agar berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya 

dengan baik sehingga dia menjadi seorang hamba yang taat yang selalu 

mendoakan orang tuanya.
43

 

4. Ijma’ sahabat 

Selain berdasarkan al-Qur’an dan hadis, perwakafan juga didasarkan kepada 

ijma’ sahabat. Dalam hal ini Jabil berkata: ‚Tak seorangpun dari sahabat Rasulullah 

yang mempunyai harta melaikan ia wakafkan hartanya itu‛. 

Perkataan Jabir ini menunjukan bahwa wakaf merupakan ajaran Islam yang 

telah dipraktekkan oleh para sahabat. Demikian kiranya dapat disimpulkan bahwa 

masalah wakaf mempunyai dasar hukum dari al-Quran, as-Sunnah, serta Ijma’ 

sahabt. Itulah yang menjadi landasan utama disyariatkannya wakaf dalam agama 

Islam. 

Dari uraian tersebut diatas dapat diperoleh petunjuk bahwa ulama telah 

sepakat menafsirkan istilah sedekah jariyah dengan wakaf. Hal ini dapat dipahami 

dari indicator kedua jenis sebutan ibadah ini menghendaki kekalnya xat harta yang 

diwakafkan atau yang disedekahkan sehingga pahala akan terus menerus mengalir 

selama obyek wakaf masih dimanfaatkan meskipun wakif telah meniggal dunia. 

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis yang dikemukakan di atas, maka 

dapatlah dikemukakan bahwa status hukum wakaf adalah ‚sunnat‛yaitu perbuatan 

yang sangat muliah dan akan diberi pahala/imbalan bagi siapa yang melakukan, 
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Kelembagaan Agama Islam, 1986), hal. 211-212.    
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namun demikian tidak berarti dosa jika tidak diperbuat. Dengan demikian perbuatan 

wakaf adalah merupakan anjuran dalam syariat islam.
44

  

5. Berdasarkan Hukum Positif 

Selain dasar hukum wakaf yang terdapat dalam al-Quran Hadis dan Ijma’ 

terdapat pula berbagai perangkat peraturan yang merupakan yang merupakan dasar 

hukum pelasanaan perwakafan di Indonesia. Dari peraturan-peraturan tersebut ada 

yang sifatnya dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat dan ada pula yang tidak 

secara langsung dikeluarkan oleh pemerinta pusat, bahkan dari peraturan-peraturan 

tersebut terdapat pula peraturan yang dikeluarkan oleh pemerinta daerah yang 

bersangkutan. 

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa masalah perwakafan di 

Indonesia telah diatur oleh berbagai peraturan-peraturan yang merupakan dasar 

hukum berlakunya perwakafan.
45

 Adapun beberapa peraturan perundang-undangan 

yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah:
46

 

a. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf dapat 

kita ketahui pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 

b. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan  Tanah 

Milik dikeluarkan untuk memberi jaminan kepastian mengenai tanah wakaf 

serta pemanfaatanya sesuai dengan tujuan wakif. 

c. Inpres No. Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

merupakan pengembangan dan penyempurnaan terhadap materi perwakafan 

yang ada pada perundang-undangan sebelumnya mengenai obyek wakaf. 
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Kurniati, Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam.  h. 63.  
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KHI ini merupakan merupakan pedoman dalam pengadilan agama dan juga 

merupakan hukum hukum Islam di Indonesia. 

d. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang merupakan 

penyempurna dari aturan wakaf yang ada sebelunya. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-

Undang  RI Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 

f. UU RI Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 13 14 berisi tentang masa bakti 

nadzir, pasal 21 berisi tentang benda wakaf benda wakaf bergerak selain 

uang, pasal 39 berisi tentang pendaftaran sertifikat tanah wakaf. 

g. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tertanggal 23 Maret 1963 tentang 

pendaftaran tanah. 

h. Peraturan Menteri dalam negeri, No. 6 tahun 1997 tertanggal 26 November 

1997 tentang tatacara pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik. 

i. Peraturan Menteri Agama RI, No. 1 Tahun 1978 tentang peraturan 

pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1997, tanggal 19 Januari 

1978 tentang perwakafan tanah milik. 

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.12 Tahun 1978 tertanggal 2 Agustus 

1978, tantang penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah 

milik badan-badan hukum tertentu pada peraturan menteri dalam negeri No. 

2 tahun 1978. 

k. Intruksi bersama  Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 1 tahun 

1978, tertanggal 23 Januari 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan 

pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. 

l. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 

tentang formulir dan pendaftran pedoman pelaksanaan perwakafan tanah 

milik. 



30 

 

 

 

m. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tertanggal  9 Agustus 1978 

tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kantor Urusan Agama 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan wewenang 

kepalah Kantor Wilayah  Deperteman Agama Provinsi Setingkat di seluruh 

Indonesia. 

n. Instruksi menteri Agama No. 3 tahun 1979 tentang petunjuk pelaksanaan 

Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978. 

Berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas, sudah 

cukup menjadi dasar hukum berlakunya wakaf di Indonesia, yang selain hal tersebut 

diatas terdapat pulah Surat Edaran Peraturan perwakafan daerah tertentu di 

Indonesia.
47

 

C. Rukun dan Syarat Wakaf 

Untuk kriteria sahnya wakaf, terjadi perbedaan dikalangan ulama, hal 

tersebut disebebkan pandangan mengenai rukun akad.
48

 Berdasarkan paham ulama 

hanafiyah bahwa rukun akad adalah sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan makna 

wakaf maka dari itu, ijab menurut paham mereka adalah rukun wakaf, yaitu 

pernyataan yang disampaikan waqif yang menunjukkan kehendak untuk wakaf 

                                                 

47
Kurniati, Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam.  h. 64-65 

48
Dalam penjelasan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan 

pendapat ini muncul karena berbedanya mereka dalam mendefenisikan rukun dan syarat. Rukun 

menurut Hanafiyah adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan 

bagian dari hakikat sesuatu. Maka yang menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah sighat 

aqad, yaitu ijab dan qabul karena hakikatnya dari aqad adalah ikatan antara ijab dan qabul. Namun, 

menurut golongan hanafiayah, ‘aqid dan mauquf ‘alaih tidak termasuk rukun karena keduanya ini 

merupakan sesuatu yang berada diluar inti akad. Menurut mereka ‘aqid dan mauquf alaih termasuk 

ke dalam syarat-syarat akad. Rukun menurut jumhur fukaha selain hanafiyah adalah apa yang 

keberadannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan hakikat sesuatu. Lihat Rosalinda, Manajemen 

Wakaf Produktif, h.21 
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hartanya. Sedangkan jawaban Nadzir atau pengelolah atau yang menerima atau 

yang dinamakan Qabul tidak termasuk rukun wakaf menurut ulama Hanafiyah.
49

 

Rukun atau unsur-unsur pembentukan wakaf menurut jumhur yang dimaksud 

adalah: 

1. Orang yang berwakaf (yang menyerahkan hartanya) atau yang disebut 

waqif. 

2. Harta yang diwakafkan atau maufuq. 

3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf disebut maufuq 

alaih. 

4. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat atau ikrar wakaf.
50

 

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan 

memenuhi unsur wakaf seperti: Ada orang yang berwakaf (wakif); Nadzir; Harta 

benda wakaf; Ikrar wakaf; Peruntukkan harta benda wakaf; Jangka waktu wakaf. 

Untuk lebih jelasnya rukun atau unsur-unsur wakaf yang telah dikemukakan di atas, 

maka penulis menguraikan satu persatu, sebagai berikut: 

1. Orang yang berwakaf (Waqif ) 

Seorang wakif disyaratkan cakap hukum (ahliya), yakni kemampuan untuk 

melakukan tindakan tabrru’, (melepaskan harta miliknya untuk kepentingan agama 

dan umum dan tidak mengharapkan imbalan materiil). Seorang yang dapat 

dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni: 

a. Berakal  

Para ulama sepakat agar wakaf dapat dikatakan sah, wakif harus berakal 

pada saat menyerakan hartanya untuk menjadi wakaf. Tidak dipandang sah suatu 

wakaf apabila wakifnya gila, idiot, pikun dan pingsan. Karena dia kehilangan akal 
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atau tidak berakal, tidak dapat membedakan segala sesuatu dan tidak dapat 

mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Namun terhadap orang yang mabuk 

terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut Hanbalih, Malikiyah, ja’fariyah dan 

Zahiriyah, wakaf yang dilakukan oleh orang mabuk dianggap tidak sah karena ia 

sama keadaannya dengan orang gila. Hanafiayah dan safi’iyah memandang wakaf 

yang dilakukan wakif dalam keadaan mabuk tetap sah apabila mabuknya karena 

dipaksa, sedangkan hal itu tidak dikehendaki atau berada di luar kemampuannya. 

Berbeda dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak sah.  

b. Balig. 

Wakif yang hendak berwakaf haruslah orang yang dewasa atau cukup umur 

(sekitar umur 9 sampai umur 15 tahun). Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang 

dilakukan oleh anak-anak yang belum balig karena dia belum mumayyis. Dan belum 

dipandang cakap hukum dan belum berhak melakukan tindakan hukum. Dalam hal 

ini tidak ada perbedaan terhadap anak kecil yang diizinkan orang tuanya untuk jual 

beli ataupun tidak. Demikian pendapat jumhur fukaha dari golongan Hanafiyah, 

Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanbalih, Zhahiriyah, Syiah, Ja’fariyah dan Zaidiyah.  

c. Cerdas 

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan dan kecakapan 

melakukan tindakan. Karena itu, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) 

misalnya karena safih, taflis, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah 

melakukan wakaf. Sebab akad tabarru’ tidak sah, kecuali dilakukan dengan 

kecerdasan, atas dasar kesadaran, dan keinginan sendiri. 

d. Atas kemauan sendiri 

Maksudnya, wakif menyerahkan hartanya atas dasar kemauan sendiri, bukan 

atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Ulama sepakat, bahwa wakaf yang 

dilakukan wakif sebab dipaksakan tidak sah hukumnya. 
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e. Waqif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf 

Tidak sah wakaf yang dilakukan oleh seorang budak karena dia pada 

dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain 

dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, wakif adalah pemilik penuh dari harta yang 

diwakafkan.
51

  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakif harus orang yang 

cakap bertindak dihadapan hukum dalam pengertian sudah dewasa, berakal sehat 

dan tidak terhalang melakukan perbuiatan hukum, serta merupakan pemilik sah dari 

harta yang diwakafkan. 

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8 kriteria seorang wakif 

meliputi tiga hal yaitu: 

a) Perseorangan  

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

persyaratan: Dewasa, Berakal Sehat,tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, 

Pemilik sah harta benda wakaf. 

b) Organisaasi 

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 

anggaran dasar organisai yang bersangkutan.  

c) Badan Hukum 

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum 

sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan. 
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2. Nadzir  

Pengelolaan wakaf disebut juga dengan istilah ‚Nadzir‛, peran Nadzir adalah 

top sebagai menejer yang menentukan, mengendalikan, manejerial perwakafan 

sehingga berdaya guna dan berhasil guna. UU Wakaf mengatur masalah ini dalam 

pasal 9-14 dan pasal 42-46. Nadzir meliputi: 

a. Perseorangan  

b. Organisasi 

c. Badan hukum 

Nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya 

dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Warga negara islam 

b. Beragama islam 

c. Dewasa  

d. Amanah  

e. Mampu secara jasmani dan rohani 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

 

Organisasi hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir 

perseorangan  

b. Organisasi yanag bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan 

keagamaan Islam. 

Badan hukum hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan: 

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan perseorangan 

dan 

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
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c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan keagamaaan.
52

 

 

Nadzir mempunyai tugas meliputi: 

a. Melakukan pengadministrasikan harta benda wakaf 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukannya. 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 

Dalam melaksanakan tugas, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih 

atau pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak 

melebihi 10 %. Dalam melaksanakan tugas, Nadzir memperoleh pembinaan dari 

Menteri dan badan wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan Nadzir harus 

terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nadzir wajib mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya. 

Pengelolaan dan pengembangan harata bennda wakaf oleh Nadzir 

dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Dalam 

mengelola dan mengembangakan harata benda wakaf Nadzir dilarang melakukan 

perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis Badan 

Wakaf Indonesia (BWI). Izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf 

ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan   peruntukan yang dinyatakan dalam 

ikrar wakaf. 

 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  
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Pasal 45 

1. Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW. 

2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nadzir dapat 

bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. 

Pasal 46 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara 

asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau 

internasional, serta hanya benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. 

Pasal 47 

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakil harus melengkapi 

dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan, dan Nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal 

adanya perbuatan wakaf. 

Pasal 48 

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada 

peraturan BWI. 

2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat 

dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan Instrumen keuangan 

syariah 

3. Dalam hal LkS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, 

maka Nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. 
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4. Pengelolan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang di lakukan 

pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan 

sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan. 

5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang di lakukan 

dalam bentuk investasi di luar Bank syariah harus di asuransikan pada asuransi 

syariah. 

Mengelola dan memberdayakan harta wakaf dapat dilakukan beberapa hal 

antara lain: 

a. Memprioritaskan harta wakaf umat (yang berupa tanah) untuk tujuan produktif. 

b. Menghimpun dana wakaf. 

c. Menginvestasikan harta wakaf tersebut untuk kepentingan umat dan 

d. Menyalurkan ke arah yang tepat. 

e. Agar harta wakaf ini bisa dioptimalkan dengan baik maka harta tersebut harus 

dikelola secara profesional oleh orang-orang yang dapaat dipercaya (amanah) 

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam 

pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu: 

a. Pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa 

b. ‚Nadzir wajib wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai    

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya‛. 

c. Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan 

dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nadzir sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1) di lakukan secara 

produktif. Dalaam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 

di maksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di gunakan lembaga 

penjamin syariah. 
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d. Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang melakukan 

perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf 

Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 

apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan 

pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 

Penggantian Nadzir wakaf  

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir 

diberhentikaan dan diganti dengan Nadzir lain apabila Nadzir yang bersaangkutan: 

a. Meninggal dunia bagi Nadzir perseorangan. 

b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku untuk Nadzir organisasi atau Nadzir badan hukum. 

c. Atas permintaaan sendiri. 

d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir / melanggar ketentuan larangan 

dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

3. Mauquf (Benda yang diwakaf)  

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu 

tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang 

diwakafkan.  

a. Syarat sahnya harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

1) Harta yang diwakafkan harus Mutaqawwim 
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Pengertian harta yang mutaqawwim (al-mal al-mutaqawwim) menurut 

Mazhab Hanafi adalah segala sesuatu yang yang bertahan lama dan halal dalm 

penggunaannya walaupun dalam keadaan darurut. Karena itu Mazhab ini 

memandang tidak sah mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. 

Serta tidak sah mewakafkan harta yang tidak mutaqawwim seperti alat-alat musik 

yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam 

itu sendiri.
53

 Persyaran-perseratan teresbut lebih kepada untuk mencapai tujuan dari 

wakaf itu sendiri, yaitu agar harta benda wakaf dapat trus di manfaatkan serta 

pahalnya terul mengalir kepada wakif 

2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. 

Harta yang hendak diwakafkan harus diketahui dengan yakin (ainun 

m’lumun), sehingga persengketahan di kemudian hari dapat dihindari. Karena itu 

tidak sah mewakafkan suatu yang tidak jelas seperti seperti ‚satu dari dua rumah‛ 

sebab tidak ada kejelasn atas bendanya. Pernyataan wakaf yang berbunyi ‚saya akan 

mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir dikampung saya‛ 

peryatakan yang demikian tidak jelas mengenai letaknya. Sebab persyaratan yang 

demikian adalah hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan 

kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan 

menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini berpotensi menghambat 

pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak harus 

dijelaskan batas-batasnya atau luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui 

dengan jelas. Seperti pernyataan berikut: ‚saya wakafkan tanah saya yang terletak 

di.......‛ sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka 

menurut fiqh sudah sah. 
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3) Milik wakif 

Harta yang diwakafkan haruslah merupakan harta yang miliki sepenuhnya 

oleh wakif apabila henda mewakafkannya. Untuk itu harta yang bukan merupakan 

benda milik wakaif dianggap tidak sah. Karena wakaf mengandung kemungkinan 

menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda 

yang dimiliki.
54

 

4) Terpisah, bukan milik bersama (musya’) 

Milik bersama itu adakalanya dapat dibagi dan adakalanya juga tidak dapat 

dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama (musya’) adalah sebagai berikut:  

a. Sebagian dari benda milik besama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat 

hukum apabila diwakafkan untuk tempat ibadah atau untuk pemakan, nanti 

bias diterima ketika harta tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-

batasnya.  

b. Mewakafkan sebagian dari musya’ yang terdapat pada harta yang dapat 

dibagi. Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi 

dan diserahkan kepada yang diberi wakaf. Abu Yusuf berpendapat wakaf ini 

boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf. 

Perbedaan tersebut di sebabkan karena perbedaan pandangan mengenai cara 

serah terima atau ijab dan wabul mengenai wakaf.  

c. Mewakafkan sebagian dari musya’ yang terdapat pada harta yang tidak 

dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu 

Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, hal tersebut disasarkan 

atas hartanya yang tidak dapat dibagi, dan apabila kemudian mengharukan 

diadakan pembagian kemungkinan kerusakan pada harta tersebut, sehingga 
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tidak mungkin ubtuk mengambil memanfaatkannya. Demi menghindari 

untuk menghindari kemungkina yang tidak baik, mereka berpendapat bahwa 

pemanfaatan hartatersebut disesuikan dengan kondisinya dan statusnya tetap 

sebagai harta milik bersama.
55

 

b. Kadar harta yang di wakafkan. 

 Sebelum Undang-undang wakaf diterapkan, Mesir masih menggunakan 

pendapatnya mazhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Yaitu  

untuk orang yang akan mewakafkan tanahnya tidak ada pembatan mengenai jumlah 

tertentu hal tersebut sebagai upaya menghargai keinginan wakif. Namun hal terbut 

tidak mempertimbangan atau memperhitungkan akan keluarga yang akan 

ditinggalka dan juga apabila tidak adanya pembatasan dapat menimbulkan 

penyelewengan sebagian wakif, seperti mewakafkan semua harta pusakanya kepada 

pihak kebajikan dan lain-lain. 

Namun pembatasan tersebut tidak berlaku untuk wakif yang ketika 

meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari keurunannya, ayah ibunya, dan 

istri walaupun di Mesir hadir UUWM. Atuan tersebut memang mengatur 

pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi 

penyimpanan yang jelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, UUWM tidak membolehkan 

sepenuhnya atas keinginan wakif untuk mewakafkan seluruh hartanya 

 Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI yang mana atauran ini juga 

mengatur mengenai wakaf juga menyebatkan mengenai pembatasan kadar harta 

yang diwakafkan di Indonesia, yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif. Konsep 

pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif demi untuk 

menggulangi penyimpangan dari wakif.
56
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Dari pemaparan diatas berikut ini adalah contoh-contoh Harta yang dapat 

diwakafkan: 

Benda Wakaf Tidak Bergerak: 

a. Tanah; 

b. Bangunan;  

c. Pohon untuk diambil buahnya;  

d. Sumur untuk diambil airnya;  

Benda Wakaf Bergerak: 

a. Hewan;  

a. Perlengkapan rumah ibadah;  

b. Senjata;  

c. Pakaian;  

d. Buku;  

e. Mushaf;  

f. Uang, saham atau surat berharga lainnya. 

4. Ikrar Wakaf (sighat) 

Pernyataan wakaf atau sering diistilakan dengan sighat wakaf merupakan 

salah satu rukun atau unsur wakaf yang merupakan penentu sahnya tidaknya wakaf 

yang dimaksud. Singhat wakaf adalah pernyataan atau ucapan dari wakif yang 

merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu. setelah sighat 

tersebut, berarti lepaslah hak wakif dari harta tersebut dan beralih menjadi milik 

Allah swt yang pengelolaannya diserahkan kepada orang yang disebutkan dalam 

sighat. 

Pernyataan wakaf dari wakif dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan. 

Pernyataan wakaf atau sighat tetap sah tanpa adanya Kabul dari Nadsir atau yang 

diserahi tugas sebagai pengelolah wakaf, karena wakaf dipandang sebagai suatu 
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pentasarrufan atau tabarru, yang selesai dengan adanya ijab atau pernyataan dari 

wakif saja tanpa di ikuti qabul dari pihak Nadzir.
57

 

Demi tertibnya hukum dan administrasi, menghindari penyalahgunan benda 

wakaf, pemerinta mengeluarkan peraturan, bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh 

wakif kepada nadzir, dilakukan dihadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian, dinyatakan secara lisan 

dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Disebabkan 

karena tujuan wakaf itu harus bersifat untuk selamanya (ta’bid), tegas dan jelas 

menunjukkan maka hendak wakaf, tidak hanya janji, dan tidak pula unsur khiyar 

dalam wakaf. 

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf (sebagaimana yang 

tercantum dalam pasal 4 dan 5, BAB II Dasar-dasar Wakaf Bagian Kedua Tentang 

Tujuan dan fungsi wakaf), harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana 

dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, bantuan fakir miskin, anak 

terlantar, yatim piatu, bea siswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, 

dan/atau kamjuan dan kesejahteraan umum lainny yang tidak bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-undangan. (pasal 22 Bagian Kedelapan Peruntukan 

Harta Benda Wakaf) 

 Penetapan peruntukn harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 

22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf (pasal 23 ayat 1) 

 Dalam hal wakaf tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nadzir 

dapat menetapkan peruntukan harta benda yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan 

fungsi wakaf. (pasal 22 ayat 2)  
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 Tujuan wakaf (peruntukan wakaf) atau bisa juga disebut maukuf alihi, Harta 

yang telah menjadi wakaf pemanfaatannya dilakukan berdasarkan yang 

diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan amal untuk 

mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT, oleh karenya wakaf haruslah 

diperuntukan untuk kebajikan.  Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada 

pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan 

manusia kepada Tuhan-Nya.
58

 

6. Jangka waktu wakaf  

 Mengenai jangka waktu wakaf tidak ditemukan pembahasan yang lebih 

mendetail baik dalam UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf atau Peraturan 

Pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU wakaf. 
59

  

Para fuqoha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf. 

Diantara mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang 

tidak mencantumkannya. Karena itu, ada di antara fuqoha yang membolehkan 

Muaqqat (wakaf untuk jangka waktu tertentu).  

Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslah bersifat permanen, 

merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari 

kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali Abu Yusuf pada satu riwayat), 

Zaidiyah, Ja’fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk 

selamanya (permanen) dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu. 

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara 

didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja’fariyah 

dan Ibn Suraij dari kalangan Syafi’iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu 

adalah sah baik dalam jangka panjang maupun pendek.  
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Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada pasal 

215 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok 

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan 

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jada menurut pasal tersebut wakaf 

sementara tidak sah.  

Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 

2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 

benda miliknya untuk dimanfaatkanselamanya atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syari’ah. Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga diperbolehkan 

asalkan sesuai dengan kepentingannya.
60

 

D. Pendaftaran Tanah Wakaf 

1. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Pengertian pendaftaran tanah Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 PP No. 24 

Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus 

menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 

bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya. 
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Boedi Harsono menyebutkan arti pendaftaran tanah. Adalah suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, 

berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah yang ada di 

wilayah tertentu berkaitan dengan pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi 

kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang 

pertanahan, termasuk penerbitan tanda bukti/ sertifikat dan pemeliharaannya atas 

tanah tersebut. 
61

 

Sedangkan menurut AP Parlindungan, bahwa: 

 pendaftaran tanah berasal dari kata ‚cadastre‛ suatu istilah teknis dari suatu 

‚record‛ (rekaman menunjukkan kepada luas nilai dan kepemilikan terhadap 

suatu bidang tanah). Dalam arti yang tegas ‚cadastre‛ adalah ‚record‛ 
(rekaman) dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk 

kepentingan perpajakan yang diuraikan dan diidentifikasikan dari tanah 

tertentu dan juga sebagai ‚continues record‛ (rekaman yang 

berkesinambungan dari hak atas tanah).
62

 

Demikian pula dapat kita ketahui bahwa salah satu bagian dari palaksanaan 

kegiatan pendaftaran tanah adalah pemeliharaan data fisik dan data yuridis, yang 

dimaksud data fisik adalah data yang berkaitan dengan bendanya seperti mengenai 

letak, batas-batas dan luas bidang dari tanah yang didaftarkan. Data yuridis adalah 

keterangan mengenai sauatu bidang tanah atau lainnya mengenai kedudukan sebagai 

pemegang hak, pihak-pihak lain serta semua hak yang membebaninya. 

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, tentang kedudukan, 

status tanah agar tidak terjadi kesalah pahaman baik mengenai batas maupun siapa 

pemiliknya, maka UUPA sebagai suatu undang-undang yang memuat dasar-dasar 

pokok di bidang agraria yang merupakan landasan bagi usaha pembaharuan hukum 
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agraria untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan bersama secara adil. 

Tujuan UUPA antara lain menjamin kepastian hukum. Untuk mencapai 

tujuan tersebut UUPA telah mengatur pendaftaran tanah yaitu dalam Pasal 19 

UUPA yang berbunyi: ‚Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah 

diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah.‛  

Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut di atas merupakan ketentuan yang 

ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Indonesia. Adapun peraturan hukum yang menjadi dasar dari pendaftaran 

tanah adalah: 

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 ( UUPA ), Pasal 19, 23, 32, dan 38. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, 

yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Hal ini akan diuraikan sebagai berikut. 

a. Pendaftaran tanah menurut ketentuan UUPA 

Pasal 19 ayat 1 menentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh 

pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 19 

ayat 2 menentukan Pendaftaran tanah tersebut meliputi : 

1) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah 

2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat. 
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Pasal 23 ayat 1 UUPA menentukan bahwa hak milik, demikian pula setiap 

peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus di daftarkan 

menurut ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Pasal 23 ayat 2 menetukan 

bahwa pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai 

hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. 

Pasal 32 ayat 1 UUPA menentukan bahwa hak guna usaha, termasuk syarat-

syarat pemberiannya,  demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut, 

harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. 

Pasal 32 ayat 2 menetukan bahwa pendaftaran yang dimaksud dalam ayat 1 

merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna 

usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. 

Pasal 38 ayat 1 UUPA menetukan bahwa hak guna usaha bangunan, 

termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya 

hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 

pasal 19. Pasal 38 ayat 2 pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ayat 1 merupakan 

alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya 

peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya 

berakhir. 

b. Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan peraturan 

peksananaan dari pasal 19 UUPA tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafataran Tanah. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini diatur hal-hal sebagai berikut: 

1) Asas dan tujuan pendaftaran tanah 

2) Penyelenggara dan pelaksana pendafataran tanah 

3) Objek pendaftaran tanah 

4) Satuan wilayah dan tata usaha pendaftaran tanah 
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5) Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk yang pertama kali 

6) Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis 

7) Pembuktian hak dan pembukuannya 

8) Penerbitan sertifikat 

9) Penyajian data fisik dan data yuridis 

10) Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

11) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 

12) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah laainnya 

13) Penerbitan sertifikat pengganti 

14) Biaya pendaftaran tanah 

15) Sanksi hukum  

16) Ketentuan peralihan  

17) Ketentuan penutup.
63

 

3. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

a. Asas Pendaftaran Tanah Wakaf 

Sebagai Institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial 

ekonomi, wakaf telah dilaksanakan umat islam dari umat Islam dari priode awal 

dimasa Rasulullah maka dari itu pebuatan wakaf mempunyai peran penting dalam 

segala aspek, baik dari segi manfaatnya maupun pendayagunaannya. Adapun asas-

asas penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 

24 Tahun 1997 adalah sebagai berikut : 

1. Asas Sederhana, bahwa dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar 

ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat di 
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pahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak 

atas tanah. 

2. Asas Aman, bahwa dalam pendaftaran tanah di maksudkan agar di 

selenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 

kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 

3. Asas Terjangkau, bahwa dalam pendaftaran tanah di maksudkan agar 

terjangkau bagi pihak pihak yang memerlukan, khususnya dengan 

memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 

Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 

harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 

4. Asas Mutakhir, bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adanya 

kelengkapan yang memadai dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia 

harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahaan yang terjadi di 

kemudian hari. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah 

secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan 

di Kantor Pertahanan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan 

masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap 

saat. 

5. Asas Terbuka, bahwa dalam pendaftaran tanah hendaknya selalu bersifat 

terbuka bagi semua pihak, sehingga bagi yang yang membutuhkan informasi 

tentang suatu tanah akan mudah untuk  memperoleh keterangan-keterangan 

yang diperlukan.
64

 

a. Tujuan pendaftaran 
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Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 24 

Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain 

yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu pemegang hak diberi sertifikat. 

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukam dalam mengadakan perbuatan hukum mengenal bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

Tujuan pendaftaran tanah  sebagaimana tercantum pada nomor 1 merupakan 

tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA.
65

 

Di samping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga 

dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah 

sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. 

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan 

tertib administrasi di bidang pertanahan.
66

 

Dengan dilaksanakannya kewajiban memasang tanda batas oleh pemegang 

hak atas tanah, akan memberikan kepastian hukum mengenai data fisik terhadap 

batas tanah yang dimiliki atau dikuasai. 
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4. Manfaat Sertifikat Tanah Wakaf 

Dengan adanya sertifikat tanah wakaf banyak keuntungan praktis dan 

edukasi yang bisa dipetik dari sebagai imbalan sepadan dari bersusah payahnya 

Wakif dalam turut mengurus permohonan penerbitan sertifikat tanah wakaf. 

Diantaranya keuntungan praktik dari sertifikatnya tanah wakaf yaitu: 

a. Menerbitkan rasa ‘ainul yaqin dan ‘ainul ilmi pada diri wakif bahwa 

proses perwakafan telah memenuhi baik syariah Islam maupun peraturan 

perundang-undangan negara. 

b. Menerbitkan rasa puas pada diri wakif, karena telah amat serius dalam 

mengerahkan ekstra upaya hingga terbitnya sertifikat wakaf. 

c. Memastikan kelanggengan manfaat tanah wakaf untuk prasarana 

peribadatan dan sosial/umum yang dibenarkan oleh syariat Islam. 

d. Memagari tanah wakaf dari kemungkinan terjadinya sengketa 

penguasaan/pemilikan tanah antara ahli waris, wakif, dan ahli waris 

nadzir.
67

 

Adapun keuntungan edukasi dari disetifikatkannya tanah wakaf antara lain 

adalah:  

a. Turut membantu salah satu misi penting pemerintah pada bidang 

pertanahan yaitu tertib administrasi dan tertib hukum pertanahan. 

b. Bukti otentik (tertulis) keteladaan wakif dan terlembaganya penggunaan 

dan manfaat tanah wakaf dalam arsip-dokumen Negara yang ada dalam 

sistem tata usaha pendaftaran tanah di kantor pertanahan (Badan 

Pertanahan kota/kabupaten setempat) 
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c. Turut menegembangkan syariat Islam melalui penyedian perasarana 

berupa tanah yang kelanggengan manfaat dijamin oleh hukum Negara 

melalui hukum pertanahan. 

d. Partisipasi aktif wakif dalam memecahkan persoalan kelangkaan tanah 

bagi pembagunan prasarana peribadatan dan prasarana sosial yang 

sejalan dengan ajaran agama Islam yang sebetulnya adalah tugas 

pemerintah atau Negara. 

e. Memberikan peluang kepada orang lain seperti nadzir, pejabat pembuat 

akta ikrar wakaf (PPAIW), kedua orang saksi dan petugas seksi 

pendaftaran tanah di kantor pertanahan untuk turut serta menyumbang 

jasa atau tenagah amal soleh.
68

  

5. Prosedur Pendaftaran Wakaf Tanah Hak Milik 

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan hak atas tanah, UUPA telah 

menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh 

wilayah Republik Indonesia dan sebagai tindak lanjut Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang telah diperbaruhi dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Dasar utama pendaftaran tanah adalah Undang-Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, yaitu : 

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 

a) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah  
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b) Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut  

c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang baru berlaku sebagai alat 

bukti yang kuat 

3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomis, serta kemungkinan 

penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.  

4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat 

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

Arie S. Hutagalung menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut merupakan 

bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka rechtscadaster yang bertujuan 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 

tanah, dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah 

tersebut berupa buku tanah dan sertipikat tanah yang terdiri atas salinan buku tanah 

dan surat ukur.
69

  

Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 adalah sistem pendaftaran hak (registration of titles) bukan sistem 

pendaftaran akta (registration of deeds). Boedi Harsono menyatakan sistem 

pendaftaran hak nampak adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data 

fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat 

sebagai tanda bukti hak yang didaftar.
70

 Lebih lanjut dikemukakan oleh Boedi 

Harsono, dalam pendaftaran akta, yang didaftar bukan haknya, melainkan justru 
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aktanya yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya 

hak yang bersangkutan dan dilakukan perbuatan-perbuatan hukum mengenai hak 

tersebut kemudian.
71

  

Pengertian pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 

serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dari pengertian pendaftaran tanah ini 

dimuat kegiatan pendaftaran tanah, yaitu Kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kalinya; serta Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakalinya dilakukan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Produk 

akhir dari pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 

sporadik berupa sertifikat sebagai tanda bukti hak. Yang dimaksud sertifikat 

menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah 

surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA 

untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah 

susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah 

yang bersangkutan.  

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor 
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Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu, Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh:  

a.  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);  

b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);  

c. Panitia Ajudikasi;  

d. Pejabat dari Kantor Lelang.  

Tujuan pendaftaran tanah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:  

1.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 

sebagai pemegang hak yang bersangkutan;  

2. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar; 

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  

Objek pendaftaran tanah disebutkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:  

a.  bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;  

b. tanah Hak Pengelolaan;   

c. tanah wakaf;  

d. hak milik atas satuan rumah susun;  

e. hak tanggungan;  

f. tanah negara.  
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Wakaf tanah Hak Milik memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:  

a. wakaf tanah Hak Milik termasuk salah satu objek pendaftaran tanah 

yang ditetapkan dalam Pasal 9;  

b. pendaftaran wakaf tanah Hak Milik memenuhi tujuan pendaftaran tanah 

yang ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4;  

c.  pendaftaran wakaf tanah Hak Milik termasuk pendaftaran tanah secara 

sporadik yang bersifat individual;  

d. pendaftaran wakaf tanah Hak Milik termasuk kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali;  

e. pendaftaran wakaf tanah Hak Milik membutuhkan peran Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk membuat Akta Ikrar Wakaf;  

f. pendaftaran wakaf tanah Hak Milik menghasilkan tanda bukti hak berupa 

sertipikat tanah wakaf.  

Prosedur pendaftaran wakaf tanah Hak Milik ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Pertama, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Pihak yang hendak mewakafkan 

tanah Hak Miliknya (wakif) diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Pelaksanaan ikrar dan 

pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.  

Dalam melaksanakan ikrar wakaf, pihak yang mewakafkan tanah Hak 

Miliknya (wakif) diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW 

surat-surat, yaitu:  

a. Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;  



58 

 

 

 

b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diperkuat 

oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran 

pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;  

c. Bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih 

berlaku.  

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta Ikrar Wakaf, adalah sebagai 

berikut:  

a. nama dan identitas wakif;  

b. nama dan identitas nadzir;  

c. data dan keterangan mengenai tanah Hak Milik yang diwakafkan;  

d. peruntukan tanah wakaf;  

e. nama Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);  

f. Nama dan identitas para saksi. 

Kedua, Pendaftaran Wakaf Tanah Hak Milik. Setelah Akta Ikrar Wakaf 

dibuat, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir yang 

bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan pendaftaran wakaf tanah Hak 

Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya 

meliputi letak tanah yang bersangkutan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir mendaftarkan wakaf 

tanah Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah 

kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Untuk keperluan pendaftaran wakaf tanah 

Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi 

letak tanah yang bersangkutan harus diserahkan:  

a. Sertifikat tanah Hak Milik yang bersangkutan;  
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b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat;  

c. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 

mengenai nadzir yang bersangkutan. 

Permohonan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik yang belum terdaftar atau 

belum bersertifikat dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran 

haknya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya 

meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam hal bidang tanah Hak Milik yang 

diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum bersertifikat, maka kepada Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah 

yang bersangkutan harus diserahkan:  

a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya;   

b. lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan 

pendaftaran haknya;  

c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat;  

d. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 

mengenai nadzir yang bersangkutan. 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi 

letak tanah yang bersangkutan setelah menerima permohonan pendaftaran wakaf 

tanah Hak Milik mencatat wakaf tanah Hak Milik yang bersangkutan pada buku 

tanah dan sertifikat tanah Hak Milik yang bersangkutan.  

Jika tanah Hak Milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar atau belum 

bersertifikat, maka pencatatan wakaf tanah Hak Milik dilakukan setelah tanah 

tersebut dibuatkan sertifikatnya. 

Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW, oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/ Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang 

bersangkutan dilakukan:  
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a. Pencoretan nama/nama-nama pemegang hak yang lama yaitu wakif;  

b. Mencantumkan kata-kata ‚WAKAF‛ dengan huruf besar di belakang 

nomor Hak Milik tanah yang bersangkutan pada Buku Tanah dan 

Sertipikatnya;  

c. Mencantumkan kata-kata: ‚Diwakafkan untuk, .... berdasarkan Akta 

Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan .... tanggal .... Nomor ....‚ pada halaman 

tiga kolom ‚sebab perubahan‛ dalam Buku Tanah dan Sertipikatnya;  

d. Mencantumkan nama atau nama-nama nadzir pada halaman tiga kolom 

nama yang berhak dan pemegang hak lainnya ‚dalam Buku Tanah‛ dan 

sertifikatnya.  

Dari pendaftaran wakaf tanah Hak Milik ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan 

menunjukkan bahwa sertifikat wakaf yang diterbitkan bukanlah sertifikat wakaf 

yang sesungguhnya disebabkan sertifikat wakaf hanya mengubah kata HAK MILIK 

menjadi WAKAF pada halaman depan buku sertifikat. Demikian juga tidak ada 

Buku Tanah Wakaf, tetapi pada Buku Tanah Hak Milik diberi catatan bahwa tanah 

Hak Milik ini diwakafkan oleh pemilik tanah sebagai wakif.  

Dalam realita terdapat wakaf tanah Hak Milik secara kolektif untuk 

kepentingan peribadatan atau pendidikan, yaitu dalam rangka pembangunan masjid, 

musholla, atau pondok pesantren oleh panitia pembangunan atau pengelola pondok 

pesantren ditawarkan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan 

masjid, musholla, atau pondok pesantren melalui wakaf tanah per meter persegi 

dengan biaya sekian ratus ribu atau sekian juta rupiah. Seseorang yang membeli 

tanah dalam ukuran meter persegi diberi sertipikat wakaf oleh panitia pembangunan 

masjid atau musholla, atau pengelola pondok pesantren. Praktik yang demikian ini 

bukanlah wakaf tanah Hak Milik, melainkan pembelian tanah dalam ukuran meter 
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persegi yang akan dipergunakan untuk pembangunan masjid, musholla, atau pondok 

pesantren. Agar para pembeli tanah Hak Milik dapat menjadi wakif untuk 

pembangunan masjid, musholla, atau pondok pesantren, maka pembeli tanah Hak 

Milik tersebut memberi kuasa kepada orang lain sebagai wakif. Penerima kuasa 

sebagai wakif tersebut mewakili kepentingan para pembeli tanah Hak Milik untuk 

membuat ikrar wakaf tanah Hak Milik.  

Syarat sahnya pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah Hak Milik ada 2 (dua), 

yaitu: Pertama, Syarat materiil. Pemilik tanah perseorangan yang mewakafkan 

tanah Hak Miliknya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum, sedangkan nadzir yang perseorangan adalah Warga Negara 

Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan 

hukum.  

Kedua, Syarat formal. Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya 

harus dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf. Dengan akta ikrar wakaf tersebut, kemudian didaftarkan ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk diterbitkan sertifikat wakaf. Tanah 

Hak Milik yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan 

dan kepentingan sosial lainnya dilarang: dijadikan jaminan utang; diperjual belikan. 

Tanah Hak Milik yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk kepentingan peribadatan 

atau kepentingan sosial lainnya sifatnya right to use, tidak right of dispossal. Right 

to use, artinya nadzir yang diserahi tanah wakaf hanya mempunyai hak untuk 

mempergunakan tanah untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan sosial 

lainnya. Right of dispossal, artinya tanah Hak Milik yang telah diwakafkan oleh 

pemiliknya tidak boleh dijadikan jaminan utang, diperjual belikan, dihibahkan, 

ditukar dengan benda lain, dijadikan modal perusahaan, atau diwariskan kepada 

pihak lain. 
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E. Kerangka Konseptual 

Wakaf merupakan Filantrofi Islam yang perlu diberdayakan untuk 

kepentingan umat. Oleh karena wakaf bukan hanya berdimensi terhadapat akhir 

semata, melainkan juga untuk kepentigan umat, maka semestinya untuk menjamin 

tetap terpeliharanya wakaf ini maka para pihak yang berkaitan langsung maupun 

tidak langsung diharap mencurahkan perhatiannya untuk menjamin tanah wakaf ini 

tetap dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.  

Kerangka konseptual dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan1: Kerangka konseptual 

Hukum Islam 

UU RI. No 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf 

PP No. 28 tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik 

 
Menolak 

 
 

Menerima 

Tanah wakaf yang tidak 
bersertifikat terlindungi oleh 

hukum 

Pendapat Masyarakat 

Perlindungan Hukum 

Pendapat Hakim 
Peradilan Agama 

Substansi Perwakafan 

 Menolak Tanah 
Wakaf Yang tidak 
bersertifikat. 
 

 Menerimah tanah 
wakaf yang 
bersertifikat 

 Wakif yang berhak 
 Nadzir yang jelas 
 Harta wakaf 
 Ikrar wakaf yang sah 
 Jangka waktu 
 Tujuan wakaf 
 Dapat dibuktikan 
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Wakaf diatur dalam Hukum Islam, dirinci juga dalam beberapa peraturan seperti UU 

RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah. Pada penelitian ini 

terfokus pada tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, berkaitan dengan 

perlindungan hukumnya, kemudian akan diuraikan mengenai: 

1. Substansi Perwakafan: substansi perwakafan yang dimaksud dalam 

penelitian ini ada hal-hal yang harus terpenuhi dalam wakaf, seperti wakif 

yang memiliki hak terhadap tanah yang di wakafkan, Nadzir yang jelas 

sebagai pengelolah wakaf, harta wakaf itu sendiri, jelasnya peruntukan dari 

wakaf, pelaksanan ikrar wakaf dengan benar dan diaggap sah serta wakaf 

tersebut dapat di buktikan. 

2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama adalah penyataan hakim yang diucapkan 

oleh hakim dalam hal apabila terjadi sengketa perwakafan tanah yang tidak 

memiliki sertifikat, apakah menolak atau menerima serta alasan yang 

mendasari Pendapat tersebut. 

3. Pendapat masyarakat: Pendapat masyarakat mengeni wakaf yang tidak 

memiliki sertifikat dalam hal ini menolak atau menerima disertai alasan 

yang mendasti hal tersebut. 

maka akan ditarik kesimpulan bahwa tanah wakaf tidak bersertifikat terlindungi 

oleh hukum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif dalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian. Misalnya 

perilaku, persepsi, motovasi, tindakan dan lain-lain.
72

   

Dalam penulisan tesis ini, spesifikasi penelitian yang penulis pergunakan 

adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan atau 

melukiskan kenyataan yang ada mengenai perlindungan hukum terhadap 

perwakafan tanah yang tidak  bersertifikat, kemudian dianalisa secara sistematis 

untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang maka ditetapkan  

lokasi penelitian, yakni Kecamatan Enrekang, Kecamatan Anggeraja dan 

Kecamatan Curio. Lokasi penelitian di kecamatan yang telah disebutkan, dan 

untuk memudahkan pelaksanaan akan diambil beberapa informasi dari masing-

masing kecamatan tersebut sebagai bahan acuan yang dianggap mewakili. 

Adapun pertimbangan memilih lokasi penelitian ini adalah: 

a. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa Kabupaten Enrekang 

merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi selatan yang memiliki 

banyak tanah wakaf, dan juga didapati bahwa Kabupaten Enrekang 

merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak tanah wakaf yang belum 

memiliki sertifikat 
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b. Sangat kurangnya penelitian yang pernah dilakukan di Kabupaten Enrekang, 

apalagi berkaitan dengan sertifikat tanah wakaf.  

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan dalam penlitian ini yaitu: 

Pendekatan Hukum Islam, artinya pendekatan yang didasarkan pada fakta yang 

terdapat dilapangan yaitu memahami situasi apadanya, norma yang tidak 

dimanupulasi keadaan dan kondisinya. Mencoba menelaah dalil-dalil (al-Quran, 

hadis, maupun pendapat para ulama) serta undang-undang yang mengatur 

mengenai perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. 

C. Sumber Data 

Penulis dalam menyusun tesis ini hendak mengambil dari dua jenis data 

yang akan dipakai sebagai modal awal atau bahan dasar dalam penyusunan tesis 

ini. Penulis akan menggunakan dua jenis sumber data sebagai bahan dasar, yaitu : 

1. Data primer 

Data Primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari lapangan 

melalui kegiatan melihat dan mendengar secara langsung. Setelah mengamati 

dan menganalisa pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik di lokasi penelitian, 

termasuk didalamnya adalah para pihak yang terkait baik secara langsung 

maupun tidak langsung didalam masalah proses pendaftaran dan pensertifikatan 

tanah khusunya tanah wakaf yaitu dari kantor Kementerian Agama, Badan 

Pertanahan Nasional, Kepalah KUA serta masyarakat di Kabupaten Enrekang . 

Data primer akan menjadi bahan utama untuk penyusunan tesis ini. Untuk 

mendapatkan data utama atau data primer maka penulis melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan yaitu 

Perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak bersetifikat. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber selain 

kata-kata dan tindakan.  

a) Data Primer adalah data tambahan yang diperoleh dari arsip-arsip dan 

catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi-instansi yang 

terkait dengan masalah pendaftaran dan pensertifikatan tanah 

khususnya tanah wakaf. 

b) Data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka yaitu data yang 

diperoleh dengan jalan membaca literatur-literatur atau peraturan 

perundang-undangann yang berhubungan dengan proses pendaftaran 

dan pensertifikatan tanah wakaf 

c) Data Tersier adalah data-data pelengkap yang diperoleh melalui 

membaca bahan bacaan yang ada dan catatan-catatan kuliah yang 

dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan Karya tulis ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data   

Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan 

sekunder. Data perimer berarti data yang diperoleh melalui field research. 

Sedangkan data sekunder berarti data yang diperoleh dari library research atau 

penelitian kepustakaan. 

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara membaca bahan-bahan kepustakaan atau buku-buku yang 

berkaitan dengan topik masalah atau pembahasan yang sedang diteliti. Dalam hal 

ini bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum 

tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat yang sesuai dengan UU RI Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf dan hukum Islam serta peraturan peerintah tentang 

pendaftaran tanah. 
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Adapun tekhnik pengumpulan data adalah sebagai berikut 

1. Pengamatan (observasi) 

Observasi adalah cara memperoleh data dengan jalan melakukan 

pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang sedang diteliti. 
73

 Yang 

dimaksud observasi adalah tehnik pengumpulan data dimana penulis mengadakan 

pengamatan langsung terhadap gejala-gejala objek yang diteliti, dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis hal-hal yang ingin 

diketahui. Dalam hal ini penulis melakukan observasi terhadap objek wakaf yang 

tidak bersertifikat guna mendukung data penelitian. 

2. Wawancara. 

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan kamunikasi, 

yakni melalui kontak hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) 

degan sumber data (responden).
74

  

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang 

selengkap mungkin dengan jalan mengadakan tanya jawab yang bersifat sepihak. 

Dalam proses ini penulis berfungsi sebagai pencari informasi dan responden 

sebagai pemberi informasi. Wawancara dilakukan secara sistematis berpedoman 

pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Namun demikian pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang atau 

bervariasi dalam proses wawancara, sehingga memungkinkan diperolehnya data 

yang lebih lengkap dan mendalam. 

Penyusun wawancara terhadapt responden terdiri dari Hakim Peradilan 

Agama Kabupaten Enrekang yang bertindak sebagai penyelenggara peradilan 

dalam proses penyelasaiana perkara yang masuk ke Peradilan termasuk Wakaf, 
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dan juga dari pihak badan pertanahan dalam hal ini sebagai penerbit dari 

sertifikat tanah wakaf serta dari pihak yang berkaitan langsung dan tidak 

langsung dengan proses pensertifikasian tanah wakaf di Kabupaten Enrekang 

agar diperoleh informasi yang mendalam mengenai sertifikat tanah wakaf. 

3. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode 

mencari data mengenal hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data hasil 

wawancara. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian 

adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapka 

fokus penelitian yang dimana peneliti akan mengambil data berupa observasi. 

Wawancara dan dokumentsi. Didalam penelitian nantinya, agar validitas hasil 

bisa bergantung pada kualitas  instrument pengumpulan data. Maka peneliti 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data membuat kesimpulan atas temuan nantinya.
75

 

Adapun jenis instrument yang digunakan peneliti yaitu:  

1. Pedoman wawanacara, adalah alat bantu berupa data-data pertanyaan 

yang dipakai dalam mengumpulkan data. 

2. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 

langsung atau arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian. 
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F. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah  metode 

analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara  lengkap dan 

telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-

langkah yang bersifat umum, yakni : 

a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut  direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.  

b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul 

telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian 

mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-

hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid 

apabila tidak ada perbedaan antara laporan penelitian dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 

kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, 

tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan penelitian mengonstruksi 

fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses 

mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalam objek yang sama 

penelitian yang berlatar belakang pendidikan akan menemukan data yang 

berbeda dengan penelitian yang berlatar belakang Hukum, Manajemen, 

Antropologi, Sosiologi, Kedokteran , Teknik dan sebagainya. 

Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, uji, 

credibility (validitas internal), transferability (validitas ekternal), dependability 
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(realibilitas) dan confirmability (objektifitas). Dalam menguji keabsahan data 

peneliti menggunakan teknik triagulasi, yaitu taknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidan data yang telah 

didapatkan. Penelitian memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan data  hasil observasi. 

Adapaun langka-langka yang dilakukan adalah: 

1. Data yang di dapatkan melalui wawancara dibuat transkrip 

wawancaranya; 

2. Transkip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian di 

deskripsikan kedalam bentuk tulisan; dan 

3. Data yang telah dideskripsikan di uji keabsahan dengan 

membandingka n data-data berbagai sumber.  
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BAB IV 

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT  

DI KABUPATEN ENREKANG 
 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Enrekang termasuk dalam salah satu wilayah dalam Provinsi 

Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada 3° 14’ 36‛ -3° 50’ 00‛ LS 

dan 119° 40’53‛ -120° 06’ 33‛ BT dan berada pada ketinggian 442 m dpl, dengan 

luas wilayah sebesar 1.786,01 km² jarak dari ibu kota provinsi Sulawesi selatan 230 

Km  Dengan batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan Tana Toraja  

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu 

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap  

 Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Toraja dan Pinrang. 

Selama setengah dasawarsa terjadi perubahan adminitrasi pemerintahan baik 

tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, yang awalnya pada tahun 

1995 hanya bejumlah 5 kecamatan dan 54 desa/keurahan, Kemudian tahun 2008 

jumlah kecamatan bertamba menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Adapun 

pembagian kecamatan dalam lingkungan Kabupaten Enrekang antara Lain: 

1. Kecamatan Alla 

2. Kecamatan Anggeraja 

3. Kecamatan Enrekang 

4. Kecamatan Masalle 

5. Kecamatan Buntu Batu 

6. Kecamatan Baroko 

7. Kecamatan Cendana 

8. Kecamatan Curio 

9. Kecamatan Malua 

10. Kecamatan Baraka 

11. Kecamatan Bungin 

12. Kecamatan Maiwa 
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Lokasi penelitian penulis adalah pada Kecamatan Enrekang, Kecamatan Aggeraja 

dan Kecamatan Curio. 

Kecamatan Enrekang terletak di ibu kota kebupaten, daerah ini merupakan 

pusat pemerintahan kemudian juga Kecamatan Enrekang adalah salah satu daerah 

dengan jumlah tanah wakaf paling sedikit jumlah tanah wakafnya yang belum 

memiliki sertifikat yaitu satu lokasi. Kecamatan Anggeraja dipilih adalah karena 

dari semua jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat, Anggeraja merupakan 

salah-satu kecamatan yang berada di posisi pertengahan. Kecamatan Curio adalah 

merupakan kecamatan yang memiliki jumlah tanah wakaf paling banyak dan 

sekaligus wilayah yang memiliki jumlah tanah wakaf yang paling banyak belum 

memiliki sertifikat. 

Berikut akan disajikan beberapa data mengenai data perwakafan di Indonesia 

sampai kepada data dari 3 lokasi penelitian yaitu Kecamatan Enrekang, Aggeraja 

dan Curio. 

Tabel 1: Data Tanah Wakaf Indonesia 

 

No Provinsi Luas (M2) 
Sertifikat 

Jumlah 
Sudah  Belum  

1 Nanggroe Aceh 

Darusssalam 
767.869.011,58 13.730 11.168 24.898 

2 Sumatera Utara 36.035.460,00 7.761 8.519 16.280 

3 Sumatera Barat 212.212.380,00 4.420 2.223 6.643 

4 Sumatera Selatan 380.456.227,29 3.521 2.873 6.394 

5 Riau 1.183.976.528,00 2.641 5.691 8.152 

6 Jambi 13.516.703,00 3.785 2.133 5.918 

7 Bengkulu 7.122.171,22 1.869 830 2.759 

8 Lampung 22.990.814,00 8.372 6.219 14.591 

9 Bangka Belitung 3.243.060,00 779 354 1.133 
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10 Kepulauan Riau 1.066.799,00 326 861 1.187 

11 DKI Jakarta 3.013.640,00 4.623 2.799 7.422 

12 D.I. Yogyakarta 2.933.943,00 8.051 496 8.547 

13 Jawa Barat 116.662.017,81 45.873 28.987 74.860 

14 Jawa Tengah 163.169.706,97 82.641 20.653 103.294 

15 Jawa Timur 58.239.272,20 54.193 20.236 74.429 

16 Banten 39.322.270,00 11.049 9.040 20.089 

17 Bali 13.990.000,00 1.132 267 1.399 

18 Kalimantan Barat 27.544.360,00 2.257 2.210 4.467 

19 Kalimantan Tengah 5.778.500,00 1.631 1.011 2.642 

20 Kalimantan Selatan 58.239.272,20 7.582 1.683 9.265 

21 Kalimantan Timur 13.984.104,00 772 2.651 3.423 

22 Sulawesi Utara 1.905.272,70 420 467 887 

23 Sulawesi Tenggara 5.225.958,00 1.516 870 2.386 

24 Sulawesi Tengah 165.042.816,23 2.051 1.122 3.173 

25 Sulawesi Selatan 1.029.030.278,00 4.575 2.650 7.220 

26 Sulawesi Barat 3.251.700,00 571 1.877 2.448 

27 Papua 694.466,00 142 204 346 

28 Papua Barat 591.117,00 105 233 338 

29 Nusa Tenggara 

Timur 
5.311.787,00 1.047 225 1.272 

30 Nusa Tenggara 

Barat 
25.816.325,00 7.031 5.074 12.105 

31 Maluku 5.006.359,00 449 766 1.215 

32 Maluku Utara 30.223.191,00 605 543 1.489 

33 Gorontalo 1.663.350,00 729 1.148 1.877 

Jumlah 4.359.443.170,00 286.249 146.143 432.393 

 

Sumber: https://bwi.or.id/index.php/ar/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html, 

Akses 22 Januari 2019, jam 09:06. 
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Data tersebut munjukan bahwa berdasakan luasnya tanah wakaf Sulawesi 

Selatan berada di posisi ke dua dengan dengan luas 1.029.030.278,00 m2, dan 

provinsi riau sebagai pemilik tanah wakaf yang paling luas yaitu 1.183.976.528,00. 

Tanah wakaf dengan jumlah 432.393 tersebar diseluruh Indonesia, masih ada 

sebanyak 146.143 lokasi yang mana tanah tersebut belum memiliki sertifikat. 

Sulawesi Selatan dengan jumlah tanah wakaf sebanyak 7.220 lokasi, dan masih ada 

sebanyak 2.650 lokasi yang belum memiliki sertifikat atau masih ada sebanyak 37%.   

Dengan potensi tanah wakaf dari segi jumlah dan luasnya diharapkan agar 

dikelolah dengan baik demi pemenuhan kebutuhan, untuk menjamin kesejahteraan. 

Jumlah tanah wakaf ini diharapkan bukan hanya dikelolah dalam bentuk konsumtif, 

namun harapan terbesar wakaf di Indonesia menjadi salah satu yang berperan dalam 

perekonomian umat dengan pengelolaan produktif. 

 

Tabel 2: Data Tanah Wakaf Sulawesi-Selatan 

 

No Kabupaten Luas (Ha) 
Sertifikat Jumla

h Sudah  Belum  

1 Pinrang 44,87 425 154 579 

2 Gowa 37,52 314 251 565 

3 Wajo 58,96 338 168 506 

4 Bone 32,16 374 167 541 

5 Tana Toraja 8,29 63 27 90 

6 Maros 177,82 174 118 292 

7 Luwu 43,19 305 92 397 

8 Luwu Utara 30,31 21 62 83 

9 Sinjai 48,21 325 184 509 

10 Bulukumba 20,67 28 67 95 

11 Bantaeng 7,25 140 4 144 

12 Selayar  26,97 189 95 284 
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13 Jeneponto  38,97 366 271 637 

14 Takalar 41,18 172 89 261 

15 Barru 54,11 354 25 379 

16 Sidrap 6,55 13 57 70 

17 Pangkajene dan 

Kepulauan 
0,42 0 11 11 

18 Soppeng 50,32 192 248 440 

19 Enrekang 67,05 365 148 513 

20 Luwu Timur 34,62 172 94 266 

21 Makassar 51,45 107 246 353 

22 Pare-Pare 14,24 83 57 140 

23 Palopo 7,45 55 15 70 

24 Toraja Utara 0,00 0 0 0 

Jumlah 902,5 4.575 2.650 7.225 

 

Sumber: http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?provinsi=73, Akses 22 

Januari 2019, jam 10:05. 

Kabupaten Enrekang berdasarkan data tersebut menempati posisi kedua 

tanah wakaf paling luas yaitu dengan luasnya 67,06 Ha, Kabupaten Maros ada 

merupakan kabupaten yang memiliki tanah wakaf dengan luas 177,82 Ha. Di 

Kabupaten Enrekang sebanyak 29% lokasi tanah wakaf belum memiliki sertifikat. 

Banyaknya tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang belum memiliki 

sertifikat karena berbagai sebab salah satu disampaian oleh Kepala seksi Bimas 

Islam kantor kementerian agama bahwa dana APBN untuk biaya sertifikat wakaf 

yang belum cukup serta terdapat beberapa Nadzir yang belum terbit sertifikat 

Nadzirnya yang artinya pengelolah tersebut belum diketahui mengenai 

kompetentinyadalma pengelolaan wakaf. 

http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?provinsi=73
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Untuk lebih rinci mengenai data Kabupaten Enrekang, maka berikut ini 

adalah data dari 12 Kecamatan mengenai presentasi tanah wakaf yang telah 

memiliki sertifikat dan yang belum memiliki sertifikat. 

Tabel 3: Data Wakaf Kabupaten Enrekang 
 

No Kecamatan 
Sertifikat 

Jumlah 
Sudah Belum 

1 Maiwa 48 100% 0 0 % 48 

2 Enrekang 54 99 % 1 10 % 55 

3 Anggeraja 25 56 % 20 44 % 45 

4 Baraka 41 100 % 0 0 % 41 

5 Alla 45 71 % 18 29 % 63 

6 Cendana 10 34 % 19 66 % 29 

7 Bungin 18 100 % 0 0 % 18 

8 Malua 17 57 % 13 43 % 30 

9 Curio 28 28 % 72 72 % 100 

10 Buntu Batu 31 100 % 0 0 % 31 

11 Baroko 24 100 % 0 0 % 24 

12 Masalle 24 83 % 5 17 % 29 

Jumlah 365 71 % 148 29 % 513 

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Enrekang tahun 2018. 

Data tersebut menunjukan bahwa di Kabupaten Enrekang dengan jumlah 

tanah wakaf sebanyak 513 lokasi, didominasi dengan bagunan masjid sebanyak 

80%, bagunan sekolah 8%, bagunan musholah dan bagunan sosial lainnya masing-

masing sebanyak 6% sebagimana djelaskan: 

 

‚Wakaf di Kabupaten Enrekang semunya dalam bentuk tanah dan kabanyakan 

dipergunakan untuk pembagunan tempat ibadah dan sisanya itu dimanfaatkan 
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untuk membagunan sekolah yang bagunan pemerintah ada juga untuk sosial 

seperti untuk Islamic center di Kalosi Kecamatam Alla‛
76

 
 

Kecamatan Enrekang tersisa satu lokasi wakaf yang peruntukannya untuk 

bagunan sekolah yang mana lokasi ini masih dalam status tanah wakaf belum 

memiliki sertifikat. Kecamatan Anggeraja masih ada sebanyak 20 lokasi tanah 

wakaf yang belum memiliki sertifikat sedangkan jumlah lokasinya sebanyak 45 

lokasi. Sedangkan Kecamatan Curio adalah merupakan kecamatan dengan jumlah 

lokasi tanah wakaf paling banyak yaitu sebanyak 100 lokasi, sedangkan jumlah 

tanah wakafnya yang belum memiliki sertifikat masih ada sebanyak 72 lokasi. 

Pertama, Kecamatan Enrekang 

Kecamatan Enrekang berada di ibukota Enrekang pusat dari segala kegiatan, 

baik kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan maupun dalam pembangunan. 

Kecamatan Enrekang memiliki luas wilayah 291,19 Km2 yang terbagi dalam 6 

(enam) kelurahan dan 12 (dua belas) Desa   dengan jumlah penduduk  30.260 jiwa. 

(Data penduduk 2010). 

Batas wilayah: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Anggeraja 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Maiwa 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan  Kecamatan Cendana 

Jarak Kecamatan Enrekang dengan kabupaten lain: 

 Dari Kabupaten Sidrap                  : 47 km
2
 

 Dari Kabupaten Pinrang                : 52 km
2
 

 Dari Kabupaten Tanah Toraja        : 78 km
2
 

 Dari Makassar                               : 243 km
77

 

                                                 

76
Syawal, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang, 

Wawancara, Enrekang 16 Oktober 2018  
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Tabel 4: Data keluarahan dan Desa Kecamatan Enrekang 

 

No Kelurahan Luas Area 

1 Leoran 11,22 Km2 

2 Galonta 6,40 Km2 

3 Juppandang 11,65 Km2 

4 Lewaja 7,72 Km2 

5 Tuara 8,75 Km2 

6 Pusserren 5,50 Km2 

 

No. Desa Luas Area 

1 Ranga 23,98 Km2 

2 Kaluppini 13,30 Km2 

3 Lembang 13,50 Km2 

4 Karueng 8,40 Km2 

5 Cemba 9,20 Km2 

6 Tungka 31,18 Km2 

7 Buttu Batu 31,50 Km2 

8 Temban 15,54 Km2 

9 Tallu Bamba 43,44 Km2 

10 Tokkonan 21,23 Km2 

11 Rossoan 13,00 Km2 

12 Tobalu 17,68 Km2 

  

Sumber: Kantor Camat Enrekang tahun 2018 

                                                                                                                                          

77
https://kcenrekang.wordpress.com/2011/02/26/hello-world/, Akses  25 Februari 2019, jam  

16:30 

https://kcenrekang.wordpress.com/2011/02/26/hello-world/
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Data tersebut adalah data KUA Kecamatan Enrekang mengenai Tanah 

Wakaf: 

Tabel 5: Data wakaf Kecamatan Enrekang 

 

No. Tanah Wakaf 
Sertifikat 

Jumlah 
Sudah Belum 

1 Masjid 54 - 54 

2 Mushola - Ya - - 

3 Sekolah  - 1 1 

4 Gedung pemerintahan - - - 

5 Pemakaman - - - 

Jumlah 54 1 55 

Sumber: KUA Kecamatan Enrekang tahun 2018 

Wakaf di Kabupaten Enrekang yang berjumlah 55 lokasi, satu lokasi 

merupakan tanah wakaf yang peruntukannya untuk gedung sekolah dan belum 

memiliki sertifikat, dan untuk 44 lokasi merupaka bagunan untuk ibadah dan lokasi 

tersebut semua telah memiliki sertifikat 

Untuk tanah wakaf di Kabupaten Enrekang dijelaskan oleh Kepalah KUA 

mengenai wakaf tanah yang belum memiliki sertifikat bahwa: ‚Di Enrekang kita ini 

tinggal satu tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat‛
78

 

Dari data dan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan 

Enrekang merupakan salah satu kecamatan yang aktif melakukan pensertifikatan 

tanah wakafnya hal tersebut dapat didukung karena Kecamatan Enrekang berada di 

Ibu Kota Kabupaten yang mana secara jarak dengan kantor kementerian agama 

tidak membutuhkan banyak tenaga waktu dan tidak lagi membutuhkan dana lebih.  

                                                 

78
Turmizi, Kepala KUA Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, Wawancara, Enrekang 

8 Oktober 2018.  
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Kedua. Kecamatan Anggeraja 

Kecamatan Anggeraja merupakan bagian wilayah Kabupaten Enrekang yang 

terletak di wilayah utara Kabupaten Enrekang sekaligus berperan sebagai salah satu 

penyangga Kabupaten Enrekang di mana dalam perkembangannya telah 

menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. 

Luas wilayah Kecamatan Anggeraja adalah 126,96 km dengan jumlah, 

penduduk 23.825 dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki : 11.909, dan jumlah 

penduduk perempuan : 11.916 (Sumber : BPS Sensus Penduduk Tahun 2010). Yang 

terdiri dari 15 Desa/Kelurahan yaitu: 

Tabel 6: Data Kelurahan dan Desa Kecamatan Anggeraja   
 

No. Kelurahan/Desa Luas Area 

1 Kel. Lakawan 9,30 Km2 

2 Kel. Tanete 10,45 Km2 

3 Kel. Mataran 4,98 Km2 

4 Bamba Puang 9,2 Km2 

5 Siambo 6,51 Km2 

6 Mampu 10,64 Km2 

7 Pekalobean 9,92 Km2 

8 Singki 12,08 Km2 

9 Salu Dewata 13,15 Km2 

10 Tindalun 12,18 Km2 

11 Bubun Lamba 4,33 Km2 

12 Tampo 7,45 Km2 

13 Saruran 4,10 Km2 

14 Batu Noni 5,05 Km2 

15 Mendante 6,00 Km2 

 

Sumber: Kantor Kecamatan Enrekang tahun 2019 
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Adapun batas Kecamatan Anggeraja adalah: 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masalle 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malua, dan Baraka 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alla 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang. 

Wilayah Kecamatan Anggeraja tersebut di atas dibawahi suatu organisasi 

pemerintahan Kecamatan Anggeraja sebagai wadah penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pemerintah dalam malaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

Setiap unit kerja atau organisasi pemerintahan bertanggung jawab dan 

bertugas melaksanakan kewenangan otonomi wilayahnya menurut bidang teknis 

kewenanganya sehingga organisasi tersebut dapat menghadapi masalah di 

lingkungannya masing-masing, baik lingkungan internal maupun lingkungan 

eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara 

keseluruhan.
79

 

Kecamatan Anggeraja merupakan satu daerah yang kondisi perwakafan 

tanahnya dari jumlah yang belum memiliki sertifikat berada di posisi pertengahan 

yang di anggap sebagai penyeimbang dari tiga lokasi penelitian. 

Tabel 7: Data Wakaf Kecamatan Anggeraja 

 

No. Tanah Wakaf 
Sertifikat 

Jumlah 
Sudah Belum 

1 Masjid 21 13 34 

2 Mushola 1 3 4 

3 Sekolah  3 3 6 

4 Gedung pemerintahan - 1 1 

5 Pemakaman - - - 

                                                 

79
https://anggeraja.wordpress.com/ Akses Senin 25 Februari 2019, Jam 16:24 

https://anggeraja.wordpress.com/%20Akses%20Senin%2025%20Februari%202019
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Jumlah 25 20 45 

 

Sumber: KUA Kecamatan Anggeraja 2018      

Data tersebut menunjukkan sebanyak 75,55% digunakan untuk bagunan 

masjid, jumlah tanah wakaf sebanyak 45 lokasinya dan yang belum memiliki 

sertifikat sebanyak 20 lokasi dan yang telah memiliki sertifikat 25 lokasi. 

 Masalah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat disampaikan oleh 

Kepala KUA Kecamatan Anggeraja adalah bahwa: 

 

‚Ada beberapa wakif yang hanya melakukan Ikrar nanti belakangan mereka 

baru ada sertifikat tanahnya dan bahkan ada yang sudah lama dan sampai 

sekarang belum ada sertifikatnya, atau begini hanya sebagian tanahnya akan 

akan diwakafkan dan belum ada pemecahan sertifikat, banyak kendalah 

sebenarnya‛
80

 

 

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa 

wakif yang belum pro aktif untuk mendukung pensertifiktan tanah wakaf serta 

kendala-kendala lain yang menjadi penghalang belum memungkinkan tanah wakaf 

memiliki sertifikat.  

Ketiga, Kecamatan Curio 

Kecamatan Curio adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Enrekang yang 

berada pada 740-1.098 m diatas permukaan laut. Luas Kecamatan Curio adalah 

178,51 km2, yang terdiri dari 11 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Curio 

14.533  Jiwa yang terbagi dalam jumlah laki-laki 7.335 jiwa dan jumlah perempuan 

7.198 jiwa. Sebagian besar penduduk kecamatan Curio bermata pencaharian 

Pertanian, perkebunan terutama padi sawah, sayur-sayuran, cengkeh, coklat, 

Sedangkan pada peternakan sebagian besar pada ayam buras dan sapi potog. 

                                                 

80
Sardin, Kepala KUA Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Wawancara, Anggeraja, 

17 Oktober 2018   
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Kecamatan Curio juga memiliki potensi di bidang kehutanan seperti kayu pinus, 

damar, lebah hutan, dan tanam-tanaman kayu lainnya. 

Adapun batas wilayah Kecamatan Curio adalah sebagai berikut: 

 Barat                 : Kecamatan Alla 

 Timur                : kabupaten Luwu 

 Utara                 : Kabupaten Tana Toraja 

 Selatan             : Kecamatan Malua dan Baraka 

Kecamatan Curio luas lahan tanah kering 15.721 ha, luas tanah sawah 2.116 

jadi total lahan yang terdapat di Kecamatan Curio 17.837 ha, yang sangat potensial 

untuk pengembangan areal persawahan, perkebunan, jika tidak dibuat peraturannya 

sedini mungkin dapat menjadikan daerah kawasan ini sangat kritis dan dapat 

menurunkan lingkungan dan produktifitas tanah. 

Kecamatan Curio yang terdiri dari 11 (Sebelas) desa, Berikut tabel-tabel 

yang menunjukkan Kecamatan Curio dalam angka.
81

 

Tabel 8: Data Kecamatan Curio Berdasarkan Luas, Jarak, Ketinggian dari 

Permukaan Laut 

No. Desa Luas (KM2) 

Jarak Km 

Dari Ibukota 

Kecamatan 

Dari Ibukota 

Kabupaten 

1 Mekkala 7,1 9 49 

2 Buntu Pema 7,6 7 45 

3 Tallungura 20,25 4 51 

4 Sanglepongan 22,36 3 56 

5 Perombean 25,08 14 63 

6 Curio 29,34 0 54 

7 Pebaloran 16,88 14 49 

                                                 

81
Kantor Camat Curio tahun 2018 
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8 Buntu Barana 25,32 16 51 

9 Salassa 5,86 9 41 

10 Sumbang 10,52 3 49 

11 Mandalan 8,2 9 46 

Jumlah 178,51   

Sumber: Kepala Urusan Bantuan Desa Kecamatan Curio 2018. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio berkedudukan di Curio sebagai ibu 

kota Kec. Curio, kurang-lebih 55 Km kearah tenggara dari ibu kota Kabupaten 

Enrekang. Dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri  Agama Nomor: 323 tahun 

2002 tanggal 13 juni 2002 pada nomor urut 330 dengan nama KUA Alla’ Timur, 

Kecamatan Curio terdiri dari 11 desa. 

Kecamatan Curio yang menjadi wilayah kerja Kantor Urusan Agama 

Kec.Curio adalah pemekaran dari Kec. Alla’ yang awalnya diberi nama Kec. Alla’ 

Timur yang kemudian pada tahun 2003 diubah namanya menjadi Kecamatan Curio. 

 

Tabel 9: Data Wakaf Kecamatan Curio 

 

No. Tanah Wakaf 
Sertifikat 

Jumlah 
Sudah Belum 

1 Masjid 17 35 52 

2 Mushola 4 5 9 

3 Sekolah  6 8 14 

4 Gedung pemerintahan 1 - 1 

5 Pemakaman - 24 24 

Jumlah 28 72 100 

 
Sumber: KUA Kecamatan Curio tahun 2018. 

Tahun 2018 Kecamatan Enrekang merupakan Kecamatan Enrekang yang 

paling banyak memiliki sertifikat yaitu sebanyak 100 lokasi, dengan jumlah lokasi 
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tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sebanyak 72 lokasi, dan hanya 28 lokasi 

yang sudah memiliki sertifikat. Kepala KUA menyatakan bahwa:  

 

‚Jumlah tanah wakaf Kecamatan Curio tahun ini (2018) sebanyak 100 lokasi. 

Kabanyakan wakaf tersebut masih dalam status memiliki AIW (Akta Ikrar 

Wakaf).‛
82

  

 

Berdasarkan data perwakafan tanah Kecamatan Curio merupakan salah satu 

kecamatan di Kebupaten Enrekang yang memiliki betuk wakaf yang tidak hanya 

dalam bentuk bagunan masjid tapi dalam bentuk lain seperti untuk geduang 

pemerintahan seperti untuk Kantor Urusan Agama dan gedung sekolah sebanyak 14 

lokasi, pemakaman sebanyak 24 lokasi. 

Mengenai lokasi pemakan sebanyak 24 lokasi dengan jumlah sebanyak itu 

semunya belum memiliki sertifikat dan beberpa lokasi lain, hal tersebut mendapat 

tanggapan dari Kepala KUA kecamatan Curio: 

 

‚Salah satu usaha kita hanya di mencatat, kalaw untuk mendata secara 

lengkap, kendalanya lagi mengenai danah, juga kalau mengenai kenapa belum 

memiliki sertifikat yang lebih tahu itu pengelola sama aparat desa‛
83

 

Dari penjelasan Kepala KUA tersebut dipahami bahwa peran dari Nadzir 

menjadi salah-satu yang mendukung terwujudnya sertifikat wakaf, selain itu juga 

dibutuhkan peran dari Kepala desa dan para kepalah dusun untuk berperan aktif 

menangani wakaf disetiap desa yang belum memiliki sertifikat. 

Banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kabupaten 

Enrekang penyebannya adalah jarak yang jauh antara KUA kecamatan dengan 

kantor kementerian Agama, seperti kita lihat di Kecamatan Enrekang yang mana 

KUA dengan kantor Kementerian Agama yang merupakan satu wilayah dan hal 
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tersebut memudahkan dari segi jarak, dengan jarak yang dekat juga tidak 

membutuhkan waktu dan biayah yang banyak. 

Kecamatan Aggeraja yang berjarak ± 20 km, masih ada sebanyak 20 lokasi 

yang belum memiliki sertifikat. Kecamatan Curio dengan jumlah tanah wakaf 

paling banyak yaitu 100 lokasi dengan jarak 55 km, masih ada sebanyak 72% 

dengan status belum memiliki sertifikat selain karena personil yang kurang juga 

karena jarak yang begitu jauh dari Kantor Kementerian. Jarak tersebut 

membutuhkan waktu yang banyak dan biayah yang lebih banyak dibandingkan 

dengan daerah yang lebih dekat seperti Kecamtan Enrekang. 

B. Substansi Perwakafan Tanah tidak Bersertifikat yang dapat Dilindungi oleh 

Hukum di Kabupaten Enrekang 

Wakaf adalah merupakan ajaran dari Islam yang erat kaitannya dengan 

wakaf yang dilakukan oleh usman yang kemudian dalam Islam wakaf di artikan 

adalah suatu perbuatan seorang dengan menyerahkan sebagian hartanya untuk di 

pergunakan sebagaimana mestinya.  

Untuk sampai kepada sertifikat maka kita perhatikan kemudian bagaimana 

substansi perwakafan di Kabupaten Enrekang terkait mengenai Wakif, Nadzir, harta 

benda wakaf, ikrar, peruntukan, jangka waktu dan harta benda atau tanah wakaf 

tersebut memiliki sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan secara jelas 

kedudukan dari wakaf tersebut.  

1. Wakif 

Wakaf di Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Anggeraja secara data 

Adminstrasi dan juga kaitannya dengan wakif adalah semua tanah wakaf yang 

tercatat di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) telah memiliki data yang 

lengkap seperti siapa yang bertindak sebagai Wakif. Berbeda halnya dengan 

perwakafan tanah Kecamatan Curio masih terdapat beberapa tanah wakaf yang 



87 

 

 

tercatat di KUA tapi secara Administara belum jelas siapa yang berkedudukan 

sebagai Wakif. Berdasarkan keterangan dari kepalah KUA Kecamatan Curio 

menjelaskan bahwa mereka hanya mencatat kemudian menunggu itikat dari 

masyarakat untuk daftarkan wakafnya. 

Di Kabupaten Enrekang terdapat KUA yang belum mendata secara lengkap 

mengenai wakaf disebabkan Personel KUA yang masih kurang, ditambah lagi 

kurangnya kesadaran dari wakif untuk mencatatakan wakafnya di KUA. Hal 

tersebut mendapat penjelasan dari Kementerian Agama Kabupaten Enrekang bahwa 

hal tersebut bisa tertangani apabila cukup dana untuk mendata secara keseluruhan 

tanah wakaf. 

Di Kabupaten Enrekang untuk wakif yang hendak mewakafkan tanahnya 

menghadap ke Kepalah KUA bersama Nadzir dan Ikrar yang dilakukan disaksikan 

oleh dua orang saksi, hanya saja terdapat di beberapa KUA di mana wakif  dan 

Nadzir tidak memenuhi berkas yang dibutuhkan dalam akta Ikrar Wakaf. Data yang 

dibutuhkan dalam Ikrar Wakaf merupakan data yang dibutuhkan dalam penerbitan 

sertifikat wakaf. 

Di Kecamaatan Curio dijelaskan oleh kepala KUA bahwa salah satu 

penyebab banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah 

terkendalah mengenai pengurusan berkas yang di butuhkan untuk penerbitan 

sertifikat. Di jelaskan bahwa: ‚Sebenarnya kita sayaratkan tapi yang terjadi itu, 

pewakaf hanya mendatangi KUA bersama nadzir‛
84

 

Apabila dijelakan bahwa di Kecamatan Curio masyarakat hanya mendatangi 

KUA apabila ingin mewakafkan tanahnya maka hampir sama di Kecamatan 

Anggeraja dan Kecamatan Enrekang, sebagaimana hasil wawancara dari Kepalah 
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KUA, yaitu: ‚Masyarakat memahami hanya menghadap saja ke KUA mereka tidak 

tau kalau ada data, nah kalau di minta mereka hanya mengetakan ‚nnti pie‛ 
85

 

 

Di Enrekang sebenar tidak kalau kendala, kita tergantung dari Nadzir saja‛
86

 

 

Wakif dalam mewakafkan tanahnya di Kabupaten Enrekang masih 

menganggap bahwa wakaf itu hanya sampai pada melakukan Ikrar di depan Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) tanpa melengkapi berkas yang kemungkinan 

akan dibutuhkan oleh KUA. Kelengkapan data-data tersebut dibutuhkan kerja sama 

dari apara-aparat desa, untuk kemudian dari berkas-berkas tersebut dipakai dalam 

penerbitan sertifikat. 

Wakif beranggapan bahwa setelah melakukan ikrar wakaf maka mereka 

sudah bebas dari wakaf tersebut mereka tidak merasa berkepentigan lagi untuk 

melengkapi berkas-berkas. Bahkan yang tejadi di Kabupaten Enrekang adalah 

terkadang ada tanah wakaf yang tidak jelas mengenai siapa wakifnya hanya tercatat 

di KUA seperti di Kecamatan Curio terdapat 6 masjid dan tanah yang dibagun 

gedung Pendidikan (TK)  dan tanah pemakaman dua lokasi. 

2. Nadzir 

Selain wakif sangat dibutuhkan perenanya terhadapat adanya suatu wakaf 

maka Nadzir juga merupaka salah satu unsur sebagai pengelola dan penanggung 

jawab. Nadzir adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelolah tanah 

wakaf yang diserahkan oleh wakif.  

Suatu tanah yang diwakafkan harus jelas nadzir yang berkedudukan sebagai 

pengelolah atau penanggung jawab untuk tanah tersebut. Di Kab. Enrekang seperti 
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di Kecamatan Curio ada beberapa tanah wakaf yang tidak memiliki nadzir, yaitu 

berada di Desa Peballoran sebanyak 10 lokasi dan desa Buntu Barana sebanyak 6 

lokasi. 

Mengenai tanah wakaf di Kecamatan Curio yang belum memiliki kejelasan 

mengenai kedudukan Nadzir dijelaskan bahwa: 

 

‚Kalau untuk sebagian wakaf yang belum memiliki kejelasan mengenai 

nadzir, kembali lagi kalau mendata secara lengkat banyak kendala kita di 

KUA personel yang kurang‛.
87

 

Kecamatan Enrekang dengan jumlah tanah wakaf sebanyak 55 lokasi 

kesemunya telah memiliki nadzir dan Kecamatan Anggeraja denga jumlah tanah 

wakaf sebanyak 45 lokasi semua wakaf yang tercatat tesebut telah terterah dengan 

lengkap seorang nadzir untuk mengelolah setiap tanah wakaf.   

Banyaknya Jumlah tanah wakaf di kabupaten Enrekang yang belum ada 

kejelas mengenai siapa yang bertindak sebagai nadzir atau pengelola. Salah-satu  

tugas nadzir adalah melakukan pengadministrasian dimana maksudnya 

mendaftarkan tanah wakaf ke KUA dan lebih lanjut ke Kantor Badan Pertanahan 

Nasional dengan tujuan penerbiatan sertifikat. 

Untuk sampai ke Penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemenrintah jelas di 

sebutkan bahwa: Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan maka Pejabat Pembuat 

Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan 

permohonan kepada Bupati/Wali kotamadya Kepala Daerah cq. Kepala 

SubDirektorat Agraria setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang 

bersangkutan. 

Pasal tersebut dipahami bahwa sesegera mungkin setelah ikrar PPAIW 

mengusulkan penerbitan sertifikat ke BPN Kabupaten yang mewilayaih tanah wakaf 
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tersebut. Di Kabupaten Enrekang kemudian di jumpai tanah wakaf yang setelah 

bebulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun telah melakukan ikrar, tanah tersebut 

belum memiliki serifikat. 

KUA Kecamatan Curio dengan banyaknya jumlah tanah wakaf yang dicatat 

tetapi belum memiliki kelengkapan data seperti AIW dan juga sertifikat, dijelaskan 

bahwa: 

 

 ‛Salah satu usaha kita hanya mencatat, kalaw untuk mendata secara lengkap, 

kendalanya lagi mengenai dana juga kalau mengenai kenapa belum memiliki 

sertifikat yang lebih tahu itu pengelola sama aparat desa‛
88

 

 

Kendala tanah wakaf di Kabupaten Enrekang adalah penyebab salah-satunya 

adalah karena kesadaran Nadzir mengeni Kedudukannya sebagai nadzir, sebagai 

mana penjelasan berikut: 

 

 ‚Nadzir di Enrekang ini belum terlalu paham apa fungsi saya selaku nadzir 

dalam tanah wakaf ini, dia tidak mengerti apa fungsi saya dan apa gunanya 

saya selaku nadzir‛
89

 

 

Hal tersebut terjadi juga di Kecamtan Anggeraja yang mana dijelaskan juga bahwa: 

 

‚Pewakaf dan nadzir disini sering-sering itu kalau sudah ikrar tidak ada lagi 

kordinasi sama kita ini yang di KUA, kadang kita nanti datangi meminta 

sertifikat tanahya dan data lain yang dibutuhkan‛
90

 

Kaitannya dengan nadzir banyak solusi yang ditawarkan dari para peneliti 

mengenai bagaimana kondisi wakaf di Indonesia dapat berkembang salah satunya 

adalah dengan memperbaiki kulitas nadzir atau pengelolah dari wakaf hal tersebut 

juga terjadi di Kabupaten Enrekang.  
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Peran Nadzir sangat penting dalam perkembangan suatu tanah wakaf maka 

untuk tanah wakaf yang belum jelas nadzirnya maka sangat dibutuhkan kerja keras 

KUA Untuk lebih memperhatikan lagi tidak hanya melakukan pencatatan. Karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa suatu tanah wakaf dianggap sah apabila terpenuhi 

wakif, nadzir, harta benda wakaf dan telah dikrarkan. 

Maka dengan melihat data wakaf di Kabupaten Enrekang terkhusus di 

Kecamatan Curio dapat kita diketahui bahwa beberapa tanah wakaf masih belum 

memenuhi rukun yang disyarakan dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di 

Indonesia seperti belum jelaslanya wakaf mengenai kedudukan Nadzir. 

3. Tanah Wakaf 

Tanah wakaf di Indonesia dengan luas 4.359.443.170,00 yang tersebar di 

semua provinsi. Sulawesi selatan menempati urutan kedua dengan luas 

1.029.030.278,00, dimana Provinsi Riau dengan luas tanah wakafnya adalah 

1.183.976.528,00 yang menempati posisi pertama. Lokasi tanah wakaf di  Indonesia 

sebanyak 432.393 lokasi, Sulawesi selatan dengan jumlah 7.220 lokasi. 

Kabupaten Erekang dengan jumlah tanah wakaf sebanyak 513 lokasi. 

Dengan rincian masjid sebanyak 413 lokasi, mushola 30 lokasi, sekolah 40 lokasi, 

gedung pemerintahan atau lainnya 6 lokasi, dan untuk lokasi pemakaman sebanyak 

24 lokasi. 

KUA Kecamatan Curio dengan Jumlah tanah wakaf sebanyak 100 lokasi, 28 

lokasi telah memiliki sertifikat sedangkan jumlah tanah wakaf dari Kabupaten 

Enrekang sebanyak 55 lokasi dan Anggeraja dengan jumlah 45 lokasi. 

4. Peryataan atau Ikrar wakif 

Ikrar wakaf diucapkan dengan kalimat memberi haknya dari seorang 

pewakaf (wakif) kemudian di ikuti kalimat qabul dari pengelolah atau Nadzir. 

Dalam Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia proses perwakafan tanah tidak 
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lepas dari pekara sah atau tidak sah. Menurut fiqih keabsahan praktik wakaf dilihat 

dari terpenuhinya syarat dan rukun dalam praktik perwakafan yaitu: wakif, nadzir, 

barang wakafan dan shighat atau ikrar.  

Melihat data di Kabupaten Enrekang sebagian besar telah sesuai dengan 

Hukum Islam, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Anggeraja berdasarkan data 

dari masing-masing KUA daerah tersebut, tanah wakafnya telah memiliki AIW. 

Kecamatan Curio terdapat beberapa tanah wakaf yang belum memiliki AIW 

disebabkan tidak jelasnya kedudukan wakif dan nadzirnya. 

Kemudian terdapat beberapa tanah wakaf yang hanya dilakukan dengan 

lisan, sedangkan prosesnya tidak dilakukan di hadapan PPAIW, wakaf yang 

demikian adalah wakaf di Kecamatan Curio yan mana hal tersebut terjadi sebelum 

Kecamatan Curio berdiri sendiri menjadi satu Kecamatan. Ketika berdiri sendiri 

menjadi satu kecamatan maka KUA melakukan pendataan kepada tanah wakaf 

tersebut.  

Permasalah tersebut dijelaskan oleh Kepalah KUA Kecamatan Curio bahwa 

karena kekurangan pengawai untuk melakukan pendataan secara keseluruhan maka 

KUA hanya mencatat dan menunggu inisiatif masyarakat untuk mendatangi KUA 

untuk tanah wakafnya dibuatkan Akta Ikrar Wakaf. 

5. Peruntukan Harta Benda Wakaf 

Dalam praktik perwakafan terdapat dua jenis wakaf yaitu wakaf ahli yang 

lebih dikenal dengan wakaf keluarga dan wakaf khairi atau wakaf umum yang 

bisanya dipetuntukan untuk kepentinga umum. Mengenai wakaf ahli atau wakaf 

keluarga kemudian dihapuskan karena wakaf jenis ini dianggap tidak sejalan dengan 

maksud syariat Islam. 

Di Indonesia tanah wakaf dikelolah dengan membangun diatasnya gedung 

pemerintahan, gedung pendidikan dan untuk kepentingan umum dan untuk ibadah. 
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Kabupaten Enrekang dengan jumlah tanah 513 lokasi dikelolah hingga terpenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk tempat beribadah dan kepentigan umum lainnya 

seperti untuk lokasi pemakaman dan untuk pembagunan gedung sekolah dan 

pemerintahan. 

Dengan banyaknya wakaf yang digunakan untuk mendirikan sarana yang 

digunakan dalam jangka panjang, maka hal demikian menjadi salah satu yang 

mendorong pembagunan disegala bidang, hal ini sejalan dengan tujuan wakaf 

dipergunakan.Banyaknya manfaat dari wakaf maka diharapkan penggunaannya di 

sesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan saat Ikrar wakaf. 

Di negara Islam wakaf memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Dengan 

pengelolaan aset wakaf yang dikelolah dengan tenaga profesional, Mesir telah 

berhasil membagun sektor pendidikan dan medis dari danah hasil pengelolaan 

wakaf. Universitas Al-Azhar Cairo, rumah sakit, pendidikan dan pemberdayaan 

tenaga pendidikan serta beasiswa bagi para mahasiswa dibiayai dari hasil wakaf. 

Sebagai contoh juga dari Negara sekuler terbesar Amerika Serikat bahkan penduduk 

Islam di Negara ini adalah minoritas, mengelolah wakaf dari warga muslim 

minoritasnya secara professional oleh lembaga keuangan Islam, KAPF (Kuwait 

Awqaf Public Fundation)
91

 

6. Jangka Waktu Wakaf. 

Wakaf dalam Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa ‚wakaf 

untuk selama-lamanya‛ dipahami bahwa wakaf adalah berlaku tanpa ada jangka 

waktunya. Wakaf yang mendominasi di Indonesia adalah wakaf tanah yang 

diwakafkan untuk selama-lamanya, namun dalam Undang-Undang  wakaf mengatur 

wakaf tidak hanya dalam bentuk tanah tetapi dalam bentuk benda bergerak 
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Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ‚benda yang diwakafkan haruslah 

benda yang kekal manfaatnya, baik benda tidak bergerak maupun barang bergerak 

maupun barang kongsi (milik bersama)‛. Mengingat mayoritas masyarakat 

Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi’i. Maka wakaf yang paling banyak kita 

jumpai ada berupa tanah, masjid, madrasa, dan aset lain yang dalam bentuk tetap 

atau dalam jangaka waktu selamnya.  

Di Kabupaten Enrekang wakaf yang terdaftar di Kementerian Agama adalah 

keseluruhan adalah merupaka aset tetap berupa tanah yang pemanfaatnnya 

digunakan untuk bagunan ibadah dan untuk kepentigan umum.  

7. Tanah Wakaf dapat dibuktikan 

Keuntungan terhadap tanah wakaf sudah disertipikatkan yaitu tanah tersebut 

telah memiliki kepastian dan perlindungan hukum, dapat meminimalisir konflik 

yang akan muncul terhadap tanah wakaf tersebut. Permaslahan pertanahan yang 

semakin kompleks menjadi alasan perlunya tanah wakaf memiliki sertifikat 

sebagaimana disampaikan: 

 

‚tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat sudah ada dasarnya atau bisa 

dilindungi, dan perluh dipahami sekarang bahwa dalam erah manusia semakin 

bertamba, tanah tidak bertamba ini, maka seperti tedapat suatu tanah dijual 

mengingkari lagi, ada juga sudah diwakafkan tapi karena tidak ada dasarnya 

mereka kemudian manarik lagi, inilah yang di hindari‛
92

 
 

Jadi dari pembahasan tersebut dipahami bahwa PPAIW berkewajiban untuk 

mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Petanahan Nasional untuk menjamin 

kepastian hukumnya dan untuk perlindungan tanah wakaf melihat permasalahan 

mengenai pertanahan yang semakain komplek. 
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Walaupun sertifikat telah menjadi program nasional, namun harus diakui 

bahwa hasilnya belum sepenuhnya optimal. Sebagaimana tanah wakaf di Kabupaten 

Enrekang yang berjumlah 513 lokasi, sedangkan masih ada sebanyak 148 lokasi 

yang belum memiliki sertifikat. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masih 

banyak tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang belum mengikuti prosedur sesuai 

dengan aturan yang berlaku dan untuk menjamin perlindungan hukumnya atau 

masih dalam status memiliki AIW. 

Banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sala satu yang bisa 

dijadikan dasar atau alas hak dari tanah tersebut adalah dengan Akta Ikrar Wakaf 

(AIW). Penjelasan lebih lanjut yang sampaikan: 

 

‚Sertifikat itu hanya tahapan dari tanah wakaf, sebenarnya yang namanya 

wakaf itu, begitu Kepalah KUA menandatangani Ikrar didepan pewakaf dan 

yang menerima Nadzir namanya sebenarnya itu sudah sah. Karena tanah itu 

tanpa sertifikat sudah kuat.‛
93

 

 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa ketika suatu tanah 

wakaf telah memiliki Akta Ikrar Wakaf maka status hukumnya sudah sah dan dapat 

dilindungi. Muatan dalam AIW menurut aturan yang berlaku benyebutkan bahwa: 

‚Isi dan dan bentuk Akta Ikrar Wakaf di tetapkan oleh menteri Agama‛. Di 

Kabupaten Enrekang seperti di Kecamatan Curio Akta Ikrar Wakafnya memuat 

mengenai Identitas Wakif, Nadzir, Saksi dan tanah wakaf mengenai luas, batas-

batasnya serta peruntukannya.  

 Berdasarkan KUHPerdata pasal 1868 dapat dipahami bahwa suatu wakaf 

dengan Akta Ikrar Wakaf telah sah dan dapat dilindungi oleh hukum. AIW Adalah 

merupakan Akta Outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang 

merupakan bukti telah dikrarkannya suatu wakaf. 
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Perwakafan tanah di Enrekang seperti di Kecamatan Anggeraja apabila 

mengangkat saksi yaitu orang-orang yang berbatasan langsung dengan tanah yang 

akan diwakafkan, sebagai mana sampaikan: 

 

‚Harusnya saksinya itu orang-orang yang tanahnya berbatasan langsung 

dengan tanah yang akan diwakafkan, namun yang terjadi seringkali tidak bisa 

dihadirkan, makanya terkadang kayak kepala dusun atau siapalah yang bisa 

dipercaya ‛
94

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dinilai bahwa perwakafan yang 

dilakukan di Kabupaten Enrekang dipersaksikan dengan orang-orang yang 

berbatasan langsung dengan tanah wakaf atau orang-orang yang dipercayaan untuk 

itu. Oleh karena diperhatikannnya orang-orang yang berkedudukan sebagai saksi 

maka dengan demikian kita pahami bahawa kedudukan saksi dalam perwakafan 

memiliki kekuatan untuk menjamin terlindunginya tanah wakaf. 

Kedudukan saksi merupakan salah-satu yang dapat menjamin terlindunginya 

tanah wakaf sebagaimana dipahami bahwa saksi yaitu orang yang mengetahui 

peristiwa atau keadaanya yang ia lihat, dengar dan alami. Saksi inilah yang dapat 

memberi keterangan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan 

terhadap suatu tanah wakaf. 

Di Kabupaten Enrekang tidak pernah terjadi sengketa perwakafan yang 

diproses oleh Pangadilan Agama. Hanya saja kemudian dijelaskan oleh Pak Saipul, 

sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum pada Kantor Badan pertanahan Nasional 

bahwa terdapat satu bidang tanah yang dibagun diatasnya masjid yang telah lama 

tidak dipergunakan, kemudian salah satu cucu dari pemilik tanah menjual tanah 

tersebut. 

Tanah yang disengketakan tersebut berada di Kecamatan Alla’ yang mana 

dahulunya tanah tersebut dibagun diatas musholah namun selang beberapa tahun 
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tidak jauh dari lokasi musholah dibagun satu masjid. Bagunan musholah tersebut 

kemudian dijadikan Islamic Center dan kemudian tidak dipergunakan lagi. 

Peraturan Pemerintah mengatur bahwa ‚Pada dasarnya terhadap tanah milik 

yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau 

penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf‛ begitu pula dengan 

tanah wakaf di Kecamatan Alla’ yang tampa seizin dari Kementerian Agama maka 

bagun tersebut akan tetap menjadi wakaf, dan juga dijelaskan: 

 

Setelah tanah tersebut di wakafkan maka putuslah hubungan hukum antara 

pemilik tanah dengan tanahnya. Tidak boleh lagi ahli warinya muncul untuk 

mengambil alih walaupun sudah tidak digunakan lagi.
95

   

Kondisi tanah tersebut tetap dapat menjadi tanah wakaf kerena pencatatan 

di KUA secara jelas memberi keterangan bahwa tanah tersebut adalah merupaka 

tanah wakaf, Artinya bagunan tersebut tetap di pertahankan sebagai wakaf, karena 

hukum dari wakaf ada tidak boleh dialih fungsikan apalagi dijual atau  

Terjaminnya status objek wakaf, apabila adanya ketertiban dari segi 

prosedural paling tidak tercatat di KUA kecamatan. Wawancara yang disampaikan 

Kepalah seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Enrekang 

menyampaikan:  

 

‚sesungguhnyakan yang namanya tanah wakaf itu kalaw sudah diwakafkan 

susah itu, karena nanti bisa kembali ke yang pewakaf itu kalau ada 

persetujuan dari Kementarian Agama karena itu kewenangannya‛.
96

 

 

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia tentang wakaf maka dapat 

disimpulan bahwa di Kabupaten Enrekang terdapat beberapa tanah wakaf belum 

melakukan pencatatan sampai ke BPN untuk memiliki sertifikat. Usaha 
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pemerintahan untuk menjamin perlindungan hukum tanah wakaf adalah dengan 

mencatat di KUA kecamatan untuk terpenuhin sistem administrasi. 

Oleh karena untuk tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat maka dengan 

adanya Akta Ikrar Wakaf kedudukannya telah kuat secara hukum. Serta kedudukan 

dari dua orang saksi dalam pelaksanaan wakaf juga menjadi salah satu yang 

mendukung terlinduninya suatu tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. 

 

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Tanah Wakaf tidak 

Bersertifikat di Kabupaten Enrekang 

Kasus harta wakaf seperti pada perkebunan Bairuha dari Abu Thalhah, 

kemudian dijual oleh Hasan Ibn Tsabit tanpa mempertimbangkan norma yang 

melarang perbutan menjual harta wakaf hal tersebut untuk mendapatkan nilai 

ekonomis yang telah mengalami peningkatan pada masa pemerintahan 

Mu’awiyah.
97

 

Persengketaan tersebut merupakan salah-satu persengketahan yang terjadi 

pada awal perkembangan Islam. Harta benda wakaf yang rentan akan 

persengketahan pada awal perkembanga Islam adalah kerena tidak adanya 

pernyataan yang jelas dan tegas oleh wakif saat menyerahkan kemudian setelah 

berselang lama muncullah konflik yang semakin memuncak dan kemudian terjadi 

sengketa.  

Persengketahan wakaf di Indonesia terjadi karena berbagai sebab, seperti 

karena wakaf tersebut tidak memiliki pegesahan mengenai statusnya sebagai wakaf, 

karena adanya penukaran, perubahan peruntukannya dan masih banyak pemicu lain 

yang menyebankan munculnya sengketa tanah wakaf. 

                                                 

97
Ibrahim Siregar,Penyelesaian Sengketa Wakaf di Indonesia:Pendeketan Sejarah Sosial 

Hukum Islam (MIQOT, Vol. XXXVI no. 1 Januar-juli 2012 h 122-137) h. 130, 

Upi Komaria, Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama,(Jurnal Hukum dan 

Peradilan, vol. 3 nomor 2 juli 2014: 117-126) . h118 



99 

 

 

Pengadilan Agama adalah merupakan lembaga yang diberikan kekuasaan 

untuk menyelesaikan sengketa perwakafan dan merupakan jalan terakhir yang 

ditempuh ketika proses musayawarah untuk mufakat tidak mendapatkan 

penyelesaian. Setelah itu kemudian melalui Mediasi atas bentuan pihak ketiga atau 

mediator dan juga melalui Arbitrase Syariah. 

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

dibawah naungan Mahkamah Agung, kewenangannya terdiri dari kewenangan  

absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah, 

sedangkan kewenangaan absolut berkaitan dengan materi hukum baik itu pada 

tingkat pertama, banding maupun kasasi. 

Persengketahan wakaf  yang diterima Pengadilan Agama tahun 2006 

berjumla 21 kasus, dan yang sampai pada tingkat banding yaitu sebanyak 4 perkara 

data tersebut merupakan hasil penelitian Legal Development Faciliti. Tahun 2007 

perkara yang diterima Pengadilan Agama secara nasional  berjumlah 217.084 

perkara perkawinan sebanyak 98,5%,  ekonomi syari’ah (12), kewarisan (1.371), 

wasiat (25), hibah (46), wakaf (19), shadaqah atau zakat atau infaq (25).
98

 

Beberapa peraturan yang bertujuan untuk mengatasi persengketaan 

perwakafan tanah di Indonesia dengan penerbitan sertifikat belum sepenuhnya 

dilaksanakan dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi disebagain tanah wakaf 

yang belum memiliki sertifikat yang kurang lebi berjumlah 35.09%. 

Wakaf dalam kondisi demikian rentang akan sengketa di kemudian hari 

disebabkan oleh tidak adanya perlindungan dan jaminan hukum yang dimiliki. 

Selain untuk menjamin perlindungan hukum, wakaf harus memiliki sertifikat adalah 

karena melihat kondisi tanah dan masyarakat seperti dijelaskan sebagai berikat 

bahwa: 
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‚Inikan kondisi tanah semakin berkurang nah jumlah manusia semakin 

bertamba kalau tidak ada alas hak yang jelas orang bisa mengklaim, jadi harus 

ada sertifikatnya. Karena potensi untuk menjadi sengketa kalau tidak ada 

sertifikatnya‛
99

 

 

Hasil wawancara tersebut dipahami bahwa kondisi tanah yang tidak 

memiliki penambahan sedangkan kabutuhan manusia akan tanah semakin hari 

semakin bertambah. Kemudian nilai ekonomis dari tanah yang semakin hari 

semakin melonjak yang terkadang menjadi pemicu munculnya sengketa tanah, 

bahkan tanah wakaf tidak lepas juga dari berbagai kemungkinan seperti tanah wakaf 

ditarik kembali oleh pewakaf, ahli waris dari pewakaf atau orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. 

Jadi, wakaf tanah di Indonesia rentan akan sengketa karena kondisi tanah 

dan kondisi masyarakat yang semakin berkembang, sedangkan pengamalan aturan 

yang ditetapkan pemerintah untuk mensertifikat belum sepenuhnya dilakukan dalam 

masyarakat.  

Dengan adanya sertifikat untuk menghindarkan kemungkinan-kemungkinan 

yang tidak diinginkan sebagaimana disampain oleh ibu Laila saat melakukan 

wawancara, yaitu: ‚kalau saksi-saksi atau apa yang hilang atau meninggal itu 

menjadi masalah toh! jadi secepatnya memang harus diuruskan sertifikat‛.
100

 

Dari pemaparan tersebut dipahami bahwa semua tanah wakaf akan rentan 

terhadapat sengketa hanya saja ketika tanah wakaf tersebut telah bersertifikat maka 

satatus hukumnya menjadi kuat secara yuridis. 
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Alat bukti surat dalam wakaf yang juga diatur dalam beberapa peraturan 

yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional maka akan 

meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa seperti hasil wawancara berikut:  

 

Wakaf ini masuk dalam undang-undang hukum perdata nah kalau kita bicara 

hukum perdata berarti kita bicara tentang hukum formil jadi biar nyata-nyata 

itu wakaf kalau tidak ada sertifikatnya hakim juga tidak bisa apa-apa pasti 

hakim membenarkan yang formil itu.
101

 

 

Pernyataan tersebut dipahami bahwa wakaf harus memiliki sertifikat 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan: Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir yang bersangkutan, diharuskan 

mengajukan permohonan ke SubDirektorat Agraria setempat untuk mendaftar 

perwakafan tanah milik.
102

 

Dari beberapa pemaparan tersebut diatas bahwa tanah wakaf yang telah 

mememiliki sertifikat telah dilindungi oleh hukum, memiliki alat bukti dasar 

sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya sekengketa karena melihat kondisi 

tanah dan kebutuhan manusian terhadapat tanah makin bertamba. 

Pengurusan sampai kepada sertifikat dengan segala upaya berarti telah 

menyempurnakan kegiatan perwakafan yaitu dengan mendaftarakan wakaf dalam 

sistem administrasi melalaui kantor Pertanahan Nasional yang berada di setiap 

kabupaten. 

Untuk tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat di Indonesia didasarkan 

pada hukum Islam atau juga dengan dasar saling percaya. Kemudian berperkara di 
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pengadilan agama dilindungi dengan bukti tertulis dan juga dengan saksi dijelaskan, 

sebagai berikut: 

 

Kita melihat bukti seperti apakah tanah wakaf itu memiliki sertifikat ataukah 

ada bukti tertulis yang lain yang dibuat oleh pejabat baik itu keterangan dari 

desa. Dalam wakaf kan ada istilahnya akta, selain kita bicara mngenai surat 

ada juga saksi. saya kira banyak bukti yang biasa mempertahankan.
103

 

 

Dari penjelasan tersebut dipahami bukti lain yang dapat dipergunakan dalam 

melindungi tanah wakaf adalah dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dihadapan 

PPAIW dan dengan saksi-saksi yang menyaksikan dan mengetahui dengan jelas dan 

juga dengan bukti tertulis lainnya, Jika tanah wakaf tersebut dalam keadaan tidak 

memiliki sertifikat  

Akta Ikrar wakaf adalah sebagai alat bukti otentik berdasarkan pada 

prosesnya yaitu ikrar wakaf dilaksanakan oleh pihak wakaf kepada nadzir dihadapan 

PPAIW/kepala KUA dimana Kepala KUA ini merupakan pejabatan yang berwenang 

untuk membuat Akta Ikrar Wakaf karena jabatannya tanpa campur tangan orang 

lain dan dengan jabatan tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa 

yang dilakukan. 

Saksi merupakan salah-satu alat bukti untuk mengutarakan suatu peristiwa 

atau keadaan yang di lihat, dengar dan alami dengan berbagai ketentua seperti saksi 

tersebut telah dewasa, berakal sehat, sekurang-kurangnnya berjumlah dua orang dan 

lain-lain. 

Dipahami bahwa pada dasarnya terhadapat benda yang telah diwakafkan 

tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud
104

, 

dan disampaikan, sebagai berikut: ‚Bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak bisa 
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dibatalkan oleh siapapun karena itu sudah menjadi milik umat, milik sosialkan yang 

dikelolah oleh Nadzir‛.
105

 

Bagi syafi’I harta yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali atau di 

jual, digadaikan diwariskan oleh wakif. Karena kepemilikan harta wakaf tersebut 

berpindah kepada milik Allah swt kemudian wakaf tersebut tidak juga menjadi 

milik Nadzir. Dan pernyataan kehendak dari wakif untuk menyerahkan hartanya dan 

diterima oleh Nadzir atau pengelolah. 

Pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai wakaf yang tidak memiliki 

sertifikat diuraikan secara lebih jelas dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 10: Pendapat Hakim Pengadilan Agama Enrekang 

 

No. Nama Dapat Dilindungi Tidak dapat dilindungi 

1 Slamet Ya  

2 Sitti Zulaiha - Ya 

3 Naharuddin - Ya 

4 Yusuf Baharuddin Ya  

5 Laila Syahida Ya  

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa tiga hakim yang menyatakan 

pendapat bahwa apabila kemudian tidak terdapat sertifikat maka Akta Ikrar Wakaf 

atau keterangan tertulis lainnya yang dapat memberikan kejelasan mengenai 

kedudukan dari wakaf dan juga dengan adanya saksi-saksi maka sepanjang itu masih 

ada tanah wakaf akan tetap dapat dilindungi oleh hukum.  
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Peneliti mengangkat satu contoh mengenai perkara wakaf yang terjadi Bogor  

dengan Nomor: 246/Pdt.G/2010/PA.Bgr. berupa tanah persawahan yang diwakafkan 

tahun 1938 dengan luas ± 5.666 M
2
 kemudian hasilnya akan diserahkan untuk 

membiayai kegiatan dan pembagunan Masjid Jami Al-Munawwaro Banten. Setelah 

tahun 1960 tanah tersebut pengurusan dan pengegolaannya diambil alih oleh salah 

satu anak dari wakif. 

Anak dari wakif menjual sebagian dari tanah wakaf tersebut sehingga 

luasnya kemudian manjadi ± 2.810 M
2.
dan dipergunakan untuk biayah naik Haji. 

Dan setelah meninggal anak dari pewakaf,  kemudian pengurusannya dilanjutnya 

oleh cucu dari wakif dan selama dikelolahnya hasil dari tanah tersebut sebagian 

selalu diberikan kepada Masjid Jami Al-Munawwaroh dan berlangsung sampai 

2001. 

Setelah meninggalnya cucu dari wakif tanah tersebut kemudian dikelolah 

oleh Komaruddin bin H. Anwar yang selanjutnya disebut Tergugat I, dan masa 

pegelolaannya hasil tanah wakaf tersebut tidak pernah lagi diserahkan ke Masjid 

Jami Almunawwaroh dan juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta 

warisan dan telah memilik putusan dengan Nomor 08/PPPHP/2001/PA.Bgr. 

Namun setelah diajukan perkara wakaf kemudia pengadilan memutuskan 

bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dan juga melakukan sita jaminan 

terhadapat sebagian tanah danga telah dijual sebelumnya oleh anak dari wakif. Dan 

wakaf tersebut sebelumnya tercatat dalam buku C No. 1046 persil No. 72 S.II, 

tercatat pula dalam buku C No: 9/528, persil No: 72 S.II. 

Dari perkara tesebut dipahami bahwa suatu tanah wakaf dengan sertifikat 

kuat secara yuridis dan perlindunan untuk tanah wakaf yang tidak memiliki 

sertifikat dengan melakukan pencatatan dengan benar seperti melalui KUA dan 

dipersaksikan dengan sekurang-kurangnnya dua orang saksi 
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D. Pendapat Masyarakat terhadapTanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di 

Kabupaten Enrekang. 

Ketentuan-ketentuan  administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III yang mengatur mengenai Hukum 

Perwakafan dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf belum 

sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak 

yang mewakafkan dan juga pengelolah wakaf. Banyaknyak perwakafan yang belum 

memiliki sertifikat bahkan terdapat juga tanah wakaf dilakukan/diikrarkan tanpa 

melakukan pencatatan di KUA. Kebanyakan masyarakat melakukan perwakafan 

atas dasar keikhlasan dan keridaan semata serta menurut tata cara adat setempat, 

sehingga secara yuridis administratif status wakaf banyak yang tidak jelas. 

Banyaknya tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki 

sertifikat, disebab banyak faktor yang mendasari. Pembahasan selanjutnya akan 

membahas mengenai pendapat masyarakaf mengenai tanah wakaf yang tidak 

bersertifikat. 

1. Menolak Tanah Wakaf yang tidak Memiliki Sertifikat. 

Setelah berjalan begitu lama, seiring tumbuh kembang masyarakat serta 

kompleksitas permasalahan dalam pertanahan, maka mulailah dirasa perlu upaya 

pencatatan serta pendaftara Ikrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia. Sebagian masyarakat juga merasa perlunya tanah wakaf memiliki 

sertifikat sebagaimana di tuturkan oleh Burhan sebagai berikut: ‚Parallu ia tuk 

sertifika, ya ona to tanata dinanai allo bongi deen sertifika’ na di kua moh ko aman 

na deen ona pa masalah na‛
 106

 (perlu itu sertifikat, tanah kita saja yang ditempati 

                                                 

106
Burhan. S, Mayarakat Kcamatan Curio, Wawancara, Curio, 17 November 2018.   



106 

 

 

siang dan malam ada sertifikatnya, dianggap sudah aman ternyata adalah juga 

masalahnya‛) 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa suatu tanah wakaf 

yang berdiri bagunan masjid diatasnya rentan masuknya seseorang untuk 

menggugat. Agar tanah wakaf dapat di daftarkan dan di administrasi pelaksanaan 

wakaf harusnya sesuai dengan syariah maupun peraturan perundang-undangan, 

sehingga harapan dari pewakaf untuk memperoleh amal jariah.  

Makin menipis kesadaran beragama adalah merupakaan salah satu faktor 

masyarakat kemudian berpendapat bahwa suatu setifikat itu dirasa perlu 

sebagaimana tanggapan dari Hawisa: ‚anak dan orangtua saja ada yang sampai mau 

penjarakan orang tua na, jadi perlu sebenarnya‛
107

 

Pernyataan tersebut memeberi gambaran bahwa pergesaran perilaku 

masyarakat yang banyak menyimpang dari ajaran agama menjadi salah-satu faktor 

masyarakat sadar bertapa pentinnya suatu tanah untuk mendapatkan jaminan 

perlindungan hukum termasuk juga tanah wakaf. 

Kesadara pentingnnya suatu tanah wakaf dilakuka pencatatan mulai disadari 

masyarakat sebagaimana di Kecamatan Curio tahun 2018 memiliki penambahan 3 

lokasi tanah wakaf yang masyarakat langsung menghadap ke PPAIW untuk 

melakukan ikrar dan telah ditungkan kedalam Akta Ikrar wakaf dan menurut 

keterang dari Kapala KUA sementara diuruskan sertifikat di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional.  

Dari beberapa hasil wawancara mengenai wakaf yang tidak memiliki 

sertifikat dapat kita tarik kesimpulan bahwa masyarakat yang menolak atau 

mempersyaratkan tanah wakaf harus bersertifikat disebabkan pengalama dari para 
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narasumber mengenai sengketa tanah dan juga mengenai kesadaran beragama dalam 

masyarakat yang mulai dirasa makin menipis. 

2. Menerima Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat 

Masyarakat pedesaan yang selama ini sudah terbiasa dan akrab dengan 

tatacara sederhana/tradisonal dalam berbagai hubungan diantara mereka, seperti 

sewa menyewa, perjanjian kerja dan lain-lain, menurut mereka hal demikian tidak 

dibutuhkan perosedur panjang dan suatu bukti yang tertulis. Bayaknya waktu yang 

digunakan untuk pengurusan tersebut dan mereka juga tidak meresakan manfaat 

yang akan mereka peroleh dengan mendaftarkan tanah tersebut. 

Wakaf di Kabupaten Enrekang seperti di Kecamatan Curio terdapat banyak  

tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, dan sepanjang pengamatan masyarakat 

tidak pernah terjadi kasus wakaf di Kecamatan Curio. Hukum tanah wakaf dalam 

masyarakat dilakukan dengan sangat tradisional hal ini terjadi kepada sebagai tanah 

wakaf di Kabupaten Enrekang yang mana KUA sendiri yang memiliki inisiatif 

untuk mencatat tanah yang di pergunakan untuk umum seperti tanah wakaf yang di 

pergunakan untuk pemakaman menurut data dari KUA Kecamatan Curio ada 

sebanyak 24 lokasi yang kebanyakannya dilakukan dengan hanya ikrar oleh Wakif 

kepada Nadzir tanpa melakukan pendaftaran tanah tersebut ke KUA. 

Masyarakaf di Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa tanpa di buatkan 

sertifikat tanah tersebut akan tetap akan menjadi wakaf sebagai mana keterangan 

yang dijadikan sampel dari wawancara Hamdani: ‚na mao i na edak sertipika’ na 

edak ora ia na la ta’de jio masigi‛.
 108

 (kalaupun tidak ada sertifikat masjid tersebut 

tidak akan hilang). 
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Pernyataan tersebut kemudian dipahami bahwa tanpa sertifikat posisi tanah 

wakaf yang dibagun diatasnya bagunan masjid dan bangunan lain tetap akan kekal  

karena masyarakat menganggap bahwa setelah tanah tersebut dipergunakan untuk 

tempat keagamaan itu merupakan suatu keniscayaan akan beralih fungsi. 

Diera yang serba globalisasi yang dimana hampir semua lini membutuhkan 

perlindungan dan kepastian hukum, maka bertolak belakang dengan masyarakat di 

Kabupaten Enrekang yang masih terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur 

dan saling percaya antara sesama mereka sebagaimna hasil wawancara yang 

disampaikan oleh. ‚Kalau masalah kemungkinan saya rasa tidak tidak akan ada yang 

berani, itukan bagunan untuk ibadah, sudah milik umum‛
109

 

Dari wawancara tersebut member gambaran bahwa sikap menganggu-

gugagat sutu kekanyaan umum adalah suatu sikap yang tidak akan dimiliki oleh 

masyarakat.  Masyarakat sangat menunjung tinggi sikap saling percaya antara satu 

sama lain. Selanjutnya karena wakaf adalah sutu kekayaan umum maka dijelaskan 

bahwa: ‚na moi na edak apa la di potuo, edak to ia na ia jio masigi la di ala‛
110

 

(Kalaupun tidak punya sesuatu untuk hidup, tidak mungkin mesjid yang akan 

diambil) 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang 

berkekurangan tidak akan mempengaruhi kedudukan dari wakaf. Masyarakat masih 

sangat memangang sikap saling percaya antara mereka, tanpa memiliki sertifikat 

atau dilakukan pencatatan suatu tanah wakaf akan tetap dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan untuk umum.  
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Dari peryataan-peryataan sebelumnya di pahami bahwa sebagian masyarakat 

Kabupaten Enrekang yang menerimanah tanah wakaf yang tidak bersertifikat adalah 

disebabkan oleh masyarakat masih sangat menjunjung tinggi sikap saling percaya. 

Selain mengenai tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi juga 

didukung karena sikap kepatuhan sebagian masyarakat mengenai agama yang, 

seperti pelarangan penarikan kembali sesuatu yang telah menjadi wakaf, seperti 

disampaikan bahwa: ‚To maduraka mora ra ia to lame pole ala ke jadi mi masigi‛
111

 

(Orang durhaka itu apabila mengambil kembali apa sudah jadi masjid). 

Pendapat tersebut berarti bahwa sikap menarik kembali atau membatalkan 

wakaf adalah dilarang dan hal tersebut juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam 

dalam Pasal 225 ayat (1): 

 

Pada dasarnya terhadap benda wakaf yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan penggunaan lain dari pada yang dimaksudkan dalam 

ikrar wakaf.
112

 

Wakaf dalam masyarakat sebagaimana besanya dimanfaatkan untuk 

membangun tempat untuk ibadah seperti Masjid, Mushola atau bagunna untuk 

pendidikan. Perbuatan menarik kembali tanah wakaf bukan hanya menyalahi hukum 

yang berlaku di Indonesia tapi juga menyalahi hukum Islam. ‚Mussan mo ka lako ia, 

edak bang mo ia na malaja dosa‛
113

 (tidak mungkin kayaknya, tidak takutnya itu 

sama dosa). 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa wakaf kaitannya dengan dimensi 

keagamaan sangat melekat dalam masyarkat. Wakaf merupakan suatu yang 

diserahkan penggunannya untuk umum dan merupakan milik Allah. Masalah dalam 

pensertifikatan tanah wakaf seperti karena proses yang begitu panjang, juga 
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didukang kerena ketidak tahun oleh masyarakat mengenai sertifikat wakaf, 

sebagaimana peryataaan berikut:‚Edak toda mo ku ussen nie ke ia jio bene‛ 

114
‚Tidak ku tau juga kalau itu‛ 

Kebiasaan masyarakan dalam melakukan transaksi tanpa melakukan 

pencatatan yang berkembang menjadikan masyarakat yang terus-menerus 

mempertahankan kebisaan tersebut. Pemaham demikian sedikit banyak berpengaruh  

kepada sedikit banyaknya tanah wakaf yang memiliki sertifikat di Kabupaten 

Enrekang. 

Pengatahun pensertifikatan tanah wakaf yang masih sangat kurang masih 

dibutuhkan peran dari KUA untuk memberikan pemahaman seperti salah satu 

narasumber yang menyampaikan: ‚Deen raka pale di sanga susi jio‛
115

 (Adakah 

yang begitu) 

Pengetahun masyarakat mengenai pensertifikatan tanah wakaf yang masih 

sangat kurang juga terjadi di Kabupaten Enrekang yang menggap bahwa wakaf 

merupakan hubungan antara pewakaf/wakif dengan Allah, serta hubungan wakif 

dengan nadzir tanpa mengetahui mengenai pensertifikatan tanah wakaf sampai 

kepada BPN sebagaimana juga yang disampai sebagai berikut: ‚Apa deen to raka 

pale sertifika’ na ke wakaf‛. (Memang ada juga sertifikat yang namanya wakaf‛).  

Pengetahun masyarakat mengenai wakaf masih sangat minim terlihat ketika 

dipertanyakan mengenai tanah wakaf mereka bukan menjawab wakaf mereka hanya 

berkata ‚masjid itu‛ dan sangat jarang mereka menyebut wakaf. Masyarakat hanya 

mengetahui bahwa pengurusan wakaf itu hanya sampai kepada KUA. 

Pendapat masyarakat yang menerima mengenai tanah wakaf tanpa sertifikat 

berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terdapat tiga alasan yang 
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mendasar yang melatar belakangi hal tersebut adalah karena sebab masyarakat yang 

sangat memengat sikap saling percaya antara satu sama lain, bahwa karena wakaf 

adalah milik Allah maka penarik atau tindakan lain yang dapat merusak wakaf tidak 

akan terjadi, serta pengetahun masyarakat mengenai sertifikat yang masih sangat 

minim. 

Pemeritah telah mengatur perwakafan dengan mengeluarkan beberapa 

Peraturan perundang-undangan namun dalam kehidupan masyarakat praktik wakaf 

yang terjadi belum berjalan tertib dan efisen sepenuhnya, bukan hanya disebabkan 

karena tidak mampunya Nadzir mengelolah harta benda wakaf tetapi juga 

dipengaruhi oleh sikap masyarakat yang belum memahami sepenuhnya mengenai 

status harta wakaf yang harunya dilindungi. 

Pengembangan hukum wakaf, misalnya masalah pengadmistrasian tanah 

wakaf, pengaturan tersebut dalam rangka untuk melengkapi pengamalan wakaf 

dalam bahasan kitab-kitab fiqih dengan penambahan yang bersifat yuridis 

administratif. Perbuatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan jangkauan 

kemaslahatan dalam pelaksanaan wakaf tersebut.
116

Upaya-upaya yang dilakukan 

adalah untuk meminimalisir kemungkinan yang tidak diharapkan dikemudian hari. 

Pemahaman masyarakat Kabupaten Enrekang mengenai sertifikat tanah 

wakaf adalah bahwa tanah tersebut aman posisnya selama sudah dibagun atau telah 

dipergunakan untuk umum. Tanah wakaf yang memiliki sertifikat bukan aman 

karena sertifikat melainkan karena wakaf tersebut telah dimanfaatkan dan menjadi 

milik Allah swt yang dimanfaatkan untuk umum.   

Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik, dimana peraturan ini lebih rinci membahas mengenai pensertifikatan tanah 
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wakaf, jika dalam peraturan ini tanah wakaf mesti memiliki sertifikat untuk 

menjamin perlindungan hukumnya maka dalam hukum Islam pencatatan perbutan 

wakaf termasuk sertifikat di kiaskan dengan transaksi harta benda terdapat pada QS 

al-Baqarah 282 yang membahas mengenai pencatatan mengenai transaksi utang 

piutang.  

Pelaksanaan pencatatan wakaf bukan merupakan suatu unsur wajib 

dilaksanakan, dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu 

perbuatan hukum wakaf. Status sahnya suatu wakaf apabila dilakukan berdasarkan 

hukum Islam hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian dalam pasal 3 menjelaskan bahwa wakaf 

yang telah dikrarkan tidak dapat dibatalkan. 

Status tanah wakaf yang belum dicatat atau disertifikatkan tidak terdaftar 

dalam register wakaf yang tersedia pada Kantor Badan Pertanahan Nasional atau 

belum dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan 

mengenai wakaf tidak diatur di dalam ketentuan hukum Islam. Sedangkan di masa 

sekarang, pencatatan wakaf merupakan sebuah kebutuhan melindungi aset ummat. 

Maka kemudian dilakukan sebuah penggalian hukum lanjutan dengan 

mempertimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang dikadungnya. Penggalian 

hukum atas dasar kemaslahatan suatu perkara yang tidak ditopang oleh nash al-

Quran maupun al-Hadis semacam ini kemudian dinamakan dengan mas}lah}ah al-

mursalah. Selain itu pengadminitrasian wakaf juga telah sejalan dengan tujuan 

syariat (maqa>syid al-syari>’ah) yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, 

akal dan harta kekayaan. Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang dimaksud 

adalah proteksi fasilitas umum. Sehingga penerapan teori mas}lah}ah al-mursalah 

dalam pencatatan wakaf sudah tepat dan memenuhi syarat.  
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Status hukum Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik yang mengharuskan tanah wakaf memiliki sertifikat secara 

sosiologi hukum status hukum peraturan ini hanya bersifat mengatur bukan 

memaksa, sedapat mungkin jika terdapat suatu wakaf harus bersertifikat, namu jika 

tidak memiliki sertifikat statusnya tetap sah sepanjang tanah wakaf tersebut dapat 

dibuktikan apakah dengan Akta Ikrar Wakaf ataukah dengan saksi-saksi.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak 

bersertifikat di Kabupaten Enrekang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

demikian hasil penelitian yang dirangkum dalam kesimpuan sebagai berikut: 

1. Tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki sertifikat dapat 

dilindungi oleh hukum adalah tanah wakaf yang memenuhi rukun dan 

syarat wakaf yang dapat dibuktikan. 

2. Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa 

sertifikat dapat terjamin perlindungannya dengan Akta Ikrar Wakaf 

dan/atau saksi-saksi serta alat bukti tertulis lain yang menerangkan 

dengan jelas kedudukan dari tanah wakaf. \ 

3. Masyarakat Kabupaten Enrekang berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa 

sertifikat akan aman posisinya ketika tanah tersebut telah berdiri 

diatasnya bagun ibadah atau telah dipergunakan untuk kepentingan 

umum.  
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B. Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian ini adalah dalam peroses perwakafan tanah tidak 

hanya dilakukan Ikrar antara Nadzir dengan Wakif tetapi hal tersebut perlu 

dilakukan dihadapatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf untuk dilakukan 

pencatatan dan di cantumkan dalam bentuk Akta yang disebut AIW, dan tahapan 

selanjutnya bahwa wakaf tidak hanya berdasarkan hukum Islam tetapi juga 

dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu  setiap tanah 

wakaf harus bersertifikat selain untuk tertib adminastrasi, sertifikat juga untuk 

menjamin perlindungan hukum setiap tanah wakaf. 
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