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PEDOMAN TRANSLITERASI 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 HurufLatin Nama 

 Alif ا
 

Tidak dilambangkan 
 

Tidak dilambangkan 
 ب 

 
Ba 
 

b 
 

be 
 ت 

 
Ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
Jim j 

 
Je 
 ح 

 
h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
Kha 
 

kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
Dal 
 

d 
 

de 
 ذ 

 
z\al 
 

z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
Ra 
 

r 
 

er 
 ز 

 
Zai 
 

z 
 

zet 
 ش 

 
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 

 
G 
 

g 
 

Ge 
 ف 

 
Fa 
 

f 
 

Ef 
 ق 

 
Qaf 
 

q 
 

Qi 
 ك 

 
Kaf 
 

k 
 

Ka 
 ل 

 
Lam 
 

l 
 

El 
 و 

 
Mim 
 

m 
 

Em 
 ٌ 

 
Nun 
 

n 
 

En 
 و 

 
Wau 
 

w 
 

We 
 هـ 

 
Ha 
 

h 
 

Ha 
 ء 

 
Hamzah 
 

’ 
 

Apostrof 
 ى 

 
Ya 
 

y 
 

Ye 
 

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

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

(’). 

2. Vokal ix 



 

 

 

x 

 

x 

 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَـيْـفََ 

 haula : هَـوْلََ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 Contoh: 

 mata : يـاَتََ

 rama : رَيَـي

 qila : لِـيْـمََ 

 yamutu : يـًَـوُْتَُ

4. Ta’ marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 fathah 

 
a a َ ا 

 kasrah 
 

i i ِا 
 d}ammah 

 
u u َ ا 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 
 

Tanda 
 

fat}ah dan ya’ 
 

ai a dan i ََْـي 
 

fathah dan wau 
 

au a dan u 
 

 ـوََْ

 

Nama 

 
Harakat dan 

Huruf 
 

Huruf dan  

Tanda 
 

Nama 

 

fathah dan alif atau ya>’ 
 

ى|َ...َََا...ََ  

 

d}ammahdan wau 
 

 ــُـو
 

a 

u 

a dan garis di atas 
 

kasrah dan ya’ 
 

i i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 

 ــِـــي
 



 

 

 

xi 

 

xi 

 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفاَلَِرَوْضَـةاُلََ  :َraudah al-atfal 

ـدِيْـُـَةَُ ًَ انْفاَضِهةَََُانَْـ  : al-madinah al-fadilah 

ةَُ ًَ  al-hikmah : انْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

 

Contoh: 

ََ  rabbana : رَبـّـَُا

ََ  najjaina : َـَجّـيَْــُا

 al-haqq : اِنْحَكَ 

 nu‚ima : َعُـّـِىََ

 aduwwun‘ : عَـدوَُ 

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

kasrah (َّـــــِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddahmenjadi i. 

Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَـهِـيَ 

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَـرَبــِيَ 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

hurufال(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: 

ـصَُانَشَّـ ًْ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

نسَْنةََُ  al-zalzalah (az-zalzalah) : انَسَّ

 al-falsafah : انَْفهَْسَفةََُ
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 al-biladu : انَــْبـــِلادََُ

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: 

َْ ٌََتـأَ يُـرُوْ  : ta’muruna 

وْعَُ  ‘al-nau : انَــُّـَ

 syai’un : شَـيْءَ 

 umirtu : أيُِـرْتَُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

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

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

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

ٍَُ اللهََِدِيـْ  dinullah ِللَِبا  billah   

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةََِفيََِْهُـىَْ ًَ اللهََِرَحـــْ  hum fi rahmatillah 



 

 

 

xiii 

 

xiii 

 

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 maMuhammadunillarasul 

Innaawwalabaitinwudi‘alinnasi lallazi bi Bakkatamubarakan 

SyahruRamadan al-laziunzila fih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

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

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

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

Contoh: 

 

 

 

 

B.  Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‘ala 

saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam 

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
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a.s. = ‘alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran 3: 4 

HR = Hadis Riwayat. 

PI = Pendidikan Islam 

BMT = Baitul Mal wat Tamwil 

ZISWAF = Zakat Infaq Shadaqah Wakaf 

S1 = Strata Satu 

S2 = Strata Dua 

BAZNAS = Badan Amil Zakat Nasional 

ZIS  = Zakat Infaq Shadaqah 

ZCD = Zakat Community Development 

KTP = Kartu Tanda Penduduk 

RKAT = Rencana Keuangan dan Anggaran Tahun 

BAZ = Badan Amil Zakat 

LAZ = Lembaga Amil Zakat 

UU = Undang-undang 

DSKL = Dana Sosial Keagamaan Lainnya 



ABSTRAK 

Nama   : Syahril 

Nim   : 80500216006  

Konsentrasi  : Ekonomi Syariah 

Judul tesis  : Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam 

Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada 

Baznas Kota Makassar). 

 

 

Tesis ini berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam 

Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kota 

Makassar)” dengan rumusan masalah Bagaimana Program-program pemberdayaan 

yang dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar, Bagaimana kesesuaian model 

pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS dengan konsep Filantropi 

Islam dan Bagaimana model pemberdayaan ekonomi yang efektif untuk BAZNAS 

kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model 

pemberdayaan masyarakat pada BAZNAS kota Makassar, untuk mengetahui 

efektifitas model pemberdayaan BAZNAS kota Makassar dan untuk menemukan 

model pemberdayaan ekonomi yang tepat bagi BAZNAS kota Makassar. 

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research) dengan metode kualitatif (qualitative method) yang dilakukan secara 

deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) 

kota Makassar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

fenomenologis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Program pemberdayaan ekonomi 
BAZNAS kota Makassar disebut dengan istilah Makassar makmur. Makassar 

makmur adalah model pemberdayaan yang di dalamnya tardapat program 

pemberdayaan bersifat konsumtif dan produktif. Program pemberdayaan tersebut, 

diantaranya: Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan Life Skill, dan ZCD (zakat community 

development). (2) Program pemberdayaan BAZNAS kota Makassar masih kurang 
menyetuh tujuan utama filantropi, karena model pemberdayaan yang diterapkan oleh 

BAZNAS kota Makassar masih dominan bersifat konsumtif. (3) Model 

pemberdayaan masyarakat pesisir bisa menjadi program pemberdayaan yang efektif 

untuk BAZNAS kota Makassar.  
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) BAZNAS kota Makassar diharapkan 

untuk melakukan perbaikan administrasi, pandampingan, dan kebijakan dalam 
pendistribusian zakat. (2) Untuk mempermudah berjalannya proses pemberdayaan 
ekonomi, BAZNAS kota Makassar perlu memfokuskan program pemebedayaannya 
kepada masyarakat pesisir. (3) Masyarakat yang diberdayakan mesti mengikuti 
program pemberdayaan dengan mentaati aturan yang diberlakukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Problem kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah 

di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang 

berkepanjangan. Persoalan kemiskinan ini tentunya tidak untuk dibiarkan, 

melainkan untuk dicarikan solusi. Kemiskinan adalah masalah sosial yang harus 

dientaskan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati.
1
 Islam memandang 

kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, 

kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya 

sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi.
2
 Ketidakseimbangan dalam 

kaitannya dengan kemiskinan dapat diselesaikan dengan adanya kedermawanan. 

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, Allah swt. menurunkan syariat berupa 

zakat. al-Quran menegaskan tujuan zakat untuk mengurangi kesenjangan 

sekaligus sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat miskin.
3
 Zakat juga 

merupakan sebuah sistem yang diciptakan Allah untuk hambanya dalam upaya 

memberikan jaminan sosial masyarakat.
4
 Perintah ini ditujukan kepada umat 

Islam agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan. 

Memberikan bantuan kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian dengan 

dasar sukarela adalah tindakan yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam. 

                                                             

1
Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif al-Quran” Jurnal 

Economica, Vol. 6 No. 1, 2015. h. 72. 

2
Kamaruddin, Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kabupaten Bone (Tesis. 
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Bahkan Pada tingkat doktrinal, tidak diragukan, al-Quran dan Hadis Nabi  

menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar berderma
5
 dalam berbagai 

bentuk. Dalam hal ini, Islam tidak membatasi kedermawanan itu hanya  pada 

sesuatu yang bersifat material saja, tetapi juga pada hal-hal yang bersifat spiritual. 

misalnya senyum, Nabi Muhammad menyebutnya sebagai salah satu bentuk dari 

kedermawanan.
6
 Bahkan lebih umum disebutkan dalam hadist “setiap kebaikan 

adalah sedekah”.
7
 Demikian itu menunjukkan bahwa terdapat ruang yang luas 

untuk berderma di dalam Islam. 

Islam sebagai agama yang humanis dan rahmatan li „al-ālamīn 

menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis.
8
 Dalam bidang 

ekonomi Islam tidak memposisikan aspek materi sebagai bentuk tujuan dari 

proses aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pencapaian dan tujuan ekonomi dalam 

Islam yakni tercapainya falah. Dalam Islam, falah diartikan sebagai 

keberuntungan jangka panjang (dunia dan akhirat). Dengan demikian, falah 

mensyaratkan aktifitas ekonomi tidak boleh hanya memfokuskan pada pencapaian 

keberhasilan material, tapi juga berbareng dengan bingkai sepiritual keagamaan.
9
 

Jika tidak terjadi keseimbangan tujuan tersebut, maka mengakibatkan beberapa 

dampak seperti kesenjangan sosial, manipulasi, kemiskinan dan lainnya. 

Ketidakseimbangan dalam kaitannya dengan dengan kemiskinan dapat 
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diselesaikan dengan adanya kedermawanan ataupun filantropi. Kini aktivitas 

filantropi Islam saat ini menjadi perhatian banyak pemikir, akademisi dan 

praktisi.
10

 

Seperti agama-agama lain, Islam juga memberikan perhatian yang sangat 

besar pada masalah kedermawanan, dari tingkat yang sekedar sukarela hingga ke 

tingkat yang bersifat wajib.
11

 Demikian itu agar kemaslahatan tetap terwujud di 

tengah-tengah masyarakat. Filantropi (Islam lebih mengenal konsep ini dengan al-

birr)
12

 merupakan suatu konsep yang telah terdapat dalam Islam, yang bertujuan 

untuk kebaikan. melihat kondisi tingkat sosial dan ekonomi mayarakat yang 

berbeda-beda ide atau konsep filantropi merupakan salah satu alaternatif bagi 

suatu kelompok masyarakat untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara 

masyarakat, dalam hal ini untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan hidup 

serta martabat kehormatan manusia.
13

 Filantropi Islam adalah ajaran 

menyemangati kegiatan komunitas manusia (umat Islam) untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kehidupan melalui semangat ”memberi” seperti perintah Allah 

tentang kewajiban zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan instrument lainnya yang 

bersifat sosial.
14

  

Zakat sebagai salah satu bentuk kedermawanan bertujuan untuk 

mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga kebatas 
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seminimal mungkin.
15

 Jadi, zakat selain memiliki dimensi ritual dalam rangka 

melaksanakan perintah Allah Swt, juga terkait dengan dimensi moral-psikologis, 

yakni zakat diharapkan dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya 

yang memiliki kecenderungan cinta harta.
16

 Berderma akan mengurangi 

kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dengan konsep Zakat ini akan 

menjaga dan mendorong keseimbingan ekonomi dan keseimbangan sosial
17

 di 

tengah masyarakat. Adanya kesadaran untuk membangun relasi tolong menonlong 

antara si kaya dan si miskin, maka akan dengan sendirinya terbangun hubungan 

yang harmonis di dalam kehidupan masyarakat. Si kaya tidak lagi curiga kepada 

si miskin, si miskin tidak lagi dengki kepada si kaya, melaingkan hubungan saling 

menjaga satu sama lain. Adapun pelaksanaanya dibantu dan diatur oleh negara.
18

 
 

Persoalan kesejahteraan merupakan bagian esensial dari kelangsungan 

hidup manusia, sehingga tidak heran jika manusia sangat ekstra keras dalam 

melakukan apa saja, agar kesejahteraan hidupnya dapat terjamin.  Kesejahteraan  

masyarakat akan dapat tercapai haruslah melalui program-program khusus yang 

terencana, misalnya dengan konsep Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan secara baik, menjadi kata kunci memelihara dan 

meningkatkan pertumbuhan hidup secara baik. Soal bagaimana modelnya, 

Rasulullah menyerahkan persoalan pemberdayaannya kepada manusia karena 

mereka yang lebih tahu urusan dunianya. Penyerahan Rasulullah tersebut 
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mengisyaratkan bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan 

pemberdayaan terhadap urusan hidup. Dengan catatan tidak melanggar batas-batas 

norma  hukum yang telah digariskan Allah SWT. 

Pengentasan kemiskinan juga dibutuhkan sinergitas peran antara 

pemerintah, dan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan 

hanya dengan ego sektoral, tetapi harus komprehenshif dari berbagai unsur yaitu 

pemerintah, peran lembaga terkait dan masyarakat sendiri sebagai subjek dan 

objek perubahan.
19

 Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena 

mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-

unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk 

membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-

lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan 

berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan 

yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati. 

Filantropi di dunia Islam terlembagakan dalam institusi zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf. Institusi ini selama 14-abad telah mengalami perubahan 

bentuk pengelolaan yang berbeda-beda.
20

 Barulah pada sekitaran tahun 90an, 

filantropi Islam memulai perkembangannya, hingga saat ini pertumbuhan 

filantropi Islam (lembaga-lembaga amil zakat, infaq, sedekah dan wakaf) di 

Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Adalah jelas bahwa filantropi tidak 

lagi terbatas pada pembangunan madrasah, pesantren atau masjid, misalnya, tetapi 

lebih menyentuh kepada pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa, dan lain 
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sebagainya.
21

 Hanya saja pelaksanaannya yang belum terlalu merata. Di antara 

lembaga zakat yang cukup dominan menjadi rujukan masyarakat adalah masjid. 

Besarnya jumlah kaum muslim menjadikan Indonesia merupakan negara dengan 

jumlah masjid terbanyak didunia yakni mencapai 800.000 masjid. Dengan 

demikian, potensi jumlah dana terhimpun pada masjid sangat besar. Tetapi sangat 

disayangkan, dimana ada masjid justru disitulah potret kemiskinan terlihat dengan 

nyata. Misalnya saja, di Masjid Istiqlal yang konon merupakan masjid 

kebanggaan, tetapi disekitar masjid bertaburan pengemis. Maka dapat dikatakan, 

masjid “telah gagal” dalam melakukan pengelolaan zakat, khususnya dalam hal 

distribusi dana zakat.
22

 

Beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga filantropi Islam semakin 

bertumbuh di Indonesia. Indonesia secara demografik dan kultural sebenarnya 

memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan instrumen pemerataan 

pendapatan
23

 dan pengembangan filantropi Islam, dan hal tersebut dapat menjadi 

kekuatan besar untuk mendorong kesejahteraan sosial. Hanya saja, praktek-

praktek filantropi islam di Indonesia masih berjalan dengan konsep yang sangat 

tradisional dan sederhana, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan yang efeknya 

sangat sementara, sehingga kegiatan karitas lebih banyak bersifat konsumtif 

ketimbang produktif, yang pada akhirnya cenderung tidak mampu mencapai 

kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan akhir dari filantropi Islam itu sendiri.
24
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Sedangkan dengan  berfilantropi seharusnya dapat menjadi solusi dan menjadi 

respon yang tepat atas persoalan sosial dan  persoalan ekonomi yang dihadapi 

masyarakat. 

Dalam mengatasi kesenjangan sosial, tidak cukup hanya dengan 

kedermawanan model konsumtif, tetapi harus dengan pendekatan model 

produktif. Bahkan, dengan model produktif pun tanpa dibarengi dengan upaya 

mengatasi struktural yang terkait dengan kebijakan yang membuat mereka miskin, 

maka bantuan-bantuan tersebut boleh jadi tidak banyak memberi manfaat bagi 

perbaikan kesejahteraan masyarakat.
25

 

Pemberian atau kedermawanan sebaiknya dapat digunakan untuk tujuan-

tujuan yang lebih strategis. Artinya, bahwa tujuan kegiatan filantropi dapat 

melampaui batasan-batasan tradisional, yakni dari sekedar berbuat kebaikan untuk 

masyarakat menjadi lebih menekankan kepada tujuan yang tegas untuk mencapai 

kesejahteraan sosial yang dampaknya jangka panjang.
26

 Filantropi seharusnya 

berkemampuan untuk membuat terobosan-terobosan baru, bukan saja dalam 

kelembagaannya, tetapi juga pada basis doktrinal ataupun interpretasi teologis 

yang kemudian menjadi landasan teologis baru, yang mengarah pada 

kesejahteraan sosial secara universal.
27

 

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemiskinan adalah masalah pokok dan 

isu sentral pembangunan ekonomi dan sosial yang pada saat ini hingga beberapa 
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tahun mendatang masih tetap relevan untuk terus dikaji di Indonesia.
28

 Masalah 

pemberdayaan masyarakat memang merupakan masalah yang kompleks. 

Kompleksitas itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dari sisi bidang yang yang 

harus dibangun juga memiliki aspek kehidupan yang sangat luas. Aspek 

kehidupan itu mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan dan 

lingkungan.
29

 Memposisikan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan 

agar bersifat efektif, perlu dicarikan berbagai alternatif strategi pemberdayaan 

masyarakat. Pilihan strategi yang tepat diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat.  Strategi yang dapat mempermudah 

untuk pelaksaan tersebut adalah dengan melibatkan institusi negara, sebagai 

istitusi yang paling berwewenang dalam masyarakat. 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-

satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 

Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, 

infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan tugasnya tersebut, 

lembaga ini dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan 

meningkatkan solidaritas umat, terutama bagi penerima zakat.
30

 Dengan adanya 
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BAZNAS, maka peneglolaan zakat dapat dikontrol langsung oleh negara, karena 

pada dasarnya Pelaksanaan pengelolaan zakat harus diawasi oleh penguasa.
31

 

Selama dua dekade terakhir, pengelolaan zakat mengalami peningkatan 

yang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penghimpunan zakat 

yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari tahun ke tahun. 

Penghimpunan zakat tahun 2013 telah mencapai angka Rp. 2,5 triliun. Selama dua 

belas tahun terakhir pertumbuhan penghimpunan zakat tidak pernah lebih rendah 

dari 20 persen pertahun.
32

 Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk 

berzakat yang dibarengi dengan kinerja OPZ sudah mengalami peningkatan yang 

lebih positif, walaupun sepenuhnya belum maksimal. 

Contoh kasus BAZNAS kota Makassar. Pengelolaan zakat di Kota 

Makassar hingga saat ini belum berjalan maksimal. Padahal, zakat bisa menjadi 

salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan di kota metropolitan.  Badan 

Amil Zakat (BAZNAS) Kota Makassar mencatat dari 300 Unit Pengelolaan Zakat 

(UPZ) hanya sekitar Rp2 miliar zakat fitrah yang bisa disalurkan ke masyarakat 

miskin. Padahal jika merujuk pada besaran jumlah penduduk muslim di Kota 

Makassar, potensi jumlah zakat yang terkumpul tiap tahunnya bisa mencapai 

Rp10 miliar.
33

 

BAZNAS kota Makassar, selain bertugas mengumpulkan zakat juga 

bertugas menyalurkan zakat, dalam hal ini pemberdayaan zakat. Upaya 

pemberdayaan zakat ini ditujukan untuk meningkatkan prekonomian masyarakat  

                                                             

31
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miskin. Salah satu bentuk pembedayaannya adalah pemberian dana bergulir. 

Namun upaya ini belum  maksimal dalam penerapannya dikarenakan terdapat 

beberapa kendala di masyarakat. Selain dana bergulir ini, juga terdapat bentuk 

pemberdayaan yang lain, seperti pemberian bantuan untuk membentuk usaha 

bersama. Namun pada realitasnya, perubahan secara ekonomi belum terlihat jelas 

di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan problem tersebut, maka penulis 

berkeinginan untuk mengamati lebih dekat tentang model pemberdayaan 

ekonomi dengan filantropi Islam pada BAZNAS kota Makassar. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

Penelitian ini berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi 

Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kota 

Makassar).” Untuk memperjelas arah penelitian ini, maka perlu dikemukakan 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi kekeliruan dalam 

memahami maksud dari penelitian ini. 

 

N Fokus Penelitian Deskripsi Fokus Penelitian Indikator 

1 Pemberdayaan 

Ekonomi  

Pemberdayaan yang 

dimaksud adalah program 

pemberdayaan yang 

diberlakukan oleh BAZNAS 

kota Makassar 

a. Pendistribusian zakat 

b. Monitoring  

2 Filantropi Islam Filantropi Islam dalam 

penelitian ini adalah yang 

berkaitan dengan kegiatan 

berderma, baik yang bersifat 

tradisional maupun keadilan 

a. Kewajiban Agama 

b. Moralitas Agama 

c. Keadilan Sosial 
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sosial 

3 Kesejahteraan 

masyarakat 

Masyarakat yang dimaksud 

adalah masyarakat yang 

berada di kota Makassar 

a. Pendapatan 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian model permberdayaan ekonomi yang 

dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar dengan konsep Filantropi Islam. 

Masalah pokok tersebut dikembangkan dalam beberapa sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS 

kota Makassar? 

2. Bagaimana kesesuaian model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh 

BAZNAS dengan konsep Filantropi Islam? 

3. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi yang efektif untuk BAZNAS 

kota Makassar? 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penyusunan karya ilmiah dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 

berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana sebuah 

penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan kajian 

terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kajian ini 

untuk melihat kedudukan  diantara hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan yang 

relevan. 

Jurnal ilmiah oleh Qi Mangku Bahjatulloh, dengan judul Pengembangan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kegiatan Filantropi (Studi Kasus 
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Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga). bahwa Lembaga 

Tazakka dalam menjalankan program kerjanya dalam tiga komponen utama: 

Semangat memberi (giving) semangat memberi bantuan kepada kaum duafa, 

Semangat Melayani (service) dan Semangat kebersamaan (associate). Tazakka 

dalam melakukan kegiatan menggunakan beberapa tahapan manajeman, tahap 

perencanaan; Pengorganisasian, pergerakan Pengawasan.34 Penelitian ini lebih 

fokus kepada semangat yang melatari terwujudnya kegiatan filantropi, serta 

proses manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat, adapun penelitian kali ini mengarah pada penerapan konsep dasar 

filantropi Islam pada program pemeberdayaan BAZNAS kota Makassar. 

Jurnal ilmiah oleh Makhrus dan Restu Frida Utami, dengan judul “Peran 

Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas”. 

Hasil penelitian diambil dari abstrak yang menunjukkan bahwa peran lembaga 

filantropi Islam dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten 

Banyumas dilakukan secara variatif. Pemberdayaan yang dilakukan meliputi dua 

bentuk yakni pemberdayaan terhadap pihak donatur (muzakki) dengan 

memberikan pelayanan optimal. Layanan tersebut dalam bentuk layanan jemput 

zakat, website, media jejaring sosial dan lainnya.
35

 Sedangkan penyaluran dana 

filantropi Islam disalurkan dalam beragam bentuk program pemberdayaan 

masyarakat yang memungkinkan para mustahik untuk bisa mengakses dengan 

cara proses dan prosedur yang harus dipenuhi. Program pemberdayaan 

masyarakat di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh BAZNAS dan 

                                                             

34
Qi Mangku Bahjatulloh. “Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui 

Kegiatan Filantropi (Studi Kasus Lembaga Tazakka DIII Perbankan Syariah IAIN Salatiga)” 

Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, h. 473.  

35
Makhrus dan Restu Frida Utami, Seminar Nasional “Peran Filantropi Islam Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas, (Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian 

LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2015), h. 175. 
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LAZISMU Kabupaten Banyumas terealisasi dalam bentuk pelatihan dan bantuan 

modal baik berupa hibah maupun dana bergulir. Selain itu, adapula kegiatan 

penyaluran dalam bentuk charity seperti, bantuan pendidikan, bantuan pelayanan 

kesehatan, bantuan sarana dan prasana ibadah dan lainnya. Program tersebut 

berjalan dengan lancar meskipun ada kendala sumber daya manusia dalam 

beberapa proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

oleh lembaga filantropi Islam dalam hal ini BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten 

Banyumas.36 Penelitian tersebut mengangkat tentang program pemberdayaan 

masyarakat yang diterapkan oleh BAZ maupun LAZ kota Banyumas secara 

umum, sedangkan penelitian kali ini hanya fokus untuk meneliti program 

pemberdayaan ekonomi yang diterapkan oleh BAZNAS secara khusus. 

Jurnal yang ditulis oleh Sri Nirwana Sarowati Zikri, Mu’ady Yasin, dan 

Taufik Chaidir. Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik (Studi Kasus BAZNAS 

Kabupaten Lombok Timur).
37

 menjelaskan bahwa mustahik memanfaatkan dana 

zakat tersebut untuk modal usaha, untuk membeli ternak, dan untuk biaya sekolah. 

Untuk biaya sekolah tersebut diambil dari dana infaq dan shodaqah kemudian 

diberikan kepada emergency. Mustahik sangat merasakan manfaat dari bantuan  

yang diberikan oleh BAZNAS, karena dengan bantuan tersebut, kebutuhan 

ekonomi baik dari segi makan, pakaian, maupun sarana dan prasarana yang 

mereka miliki dapat terpenuhi. Penelitian tersebut fokus pada manfaat yang 

diperoleh oleh mustahik dengan adanya bantuan zakat, sedangkan pada penelitian 

kali ini, tidak hanya difokuskan pada manfaat yang diperoleh oleh mustahik saja, 

                                                             

36
Makhrus dan Restu Frida Utami, Seminar Nasional “Peran Filantropi Islam Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Banyumas, h. 182. 
37

Sri Nirwana Sarowati Zikri, Mu’ady Yasin, Taufik Chaidir. Kemanfaatan Dana Zakat 

Bagi Mustahik (Studi Kasus Baznas Kabupaten Lombok Timur), Iqtishoduna Vol. 7 No. 1. 
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tapi juga membahas tentang efisiensi dari program pemberdayaan yang 

dilaksanakan oleh BAZNAS. 

Jurnal Ilmiah oleh Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Nur Kholis, Soya 

Sobaya, Yuli Andriansyah Muh Andriansyah dan Muhammad Iqbal dengan judul 

“Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil 

penelitian ini diambil dari abstrak yang menunjukkan bahwa lembaga filantropi 

yang beroperasi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat enam belas 

organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar 

manajemen organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran 

dana, dan pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbedasesuai 

kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan 

pemotongan gaji dalam strategi fundrisingnya, sedangkan LAZ umum 

mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga. Distribusi dana 

diperuntukkan bagi untuk fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, 

korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman qordhul hasan 

atau modal bergulir yang berbentuk permanen.
 38

 Lembaga filantropi yang 

berbentuk OPZ di D.I. Yogyakarta, baik yang berkategori BAZ maupun LAZ 

yang berjumlah 16 tersebut di atas telah melaksanakan standar manajemen 

organisasi internal, strategi fundraising, pengelolaan dan penyaluran dana, dan 

pola pengawasan dan transparansi, dengan derajat yang berbeda-beda sesuai 

dengan kondisi dan kapabilitas masing-masing lembaga.
39

 Penelitian tersebut 

menyorot pada sistem manajemen yang diterapkan oleh lembaga BAZ maupun 

                                                             

38
Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, dan Muh 

Andriansyah, Muhammad Iqbal dan Ahmad Iqbal, “Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, h. 61.  

39
Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, dan Muh 

Andriansyah, Muhammad Iqbal dan Ahmad Iqbal, “Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, h. 81. 
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LAZ yang ada di kota Yogyakarta, adapun penelitian kali ini, selain menyorot 

sistem manajemen yang diterapkan, penelitian ini juga akan memberi solusi 

berupa sistem pemberdayaan ekonomi yang lebih efisisen bagi BAZNAS. 

Beberapa jurnal yang terkait dengan judul ini antara lain; Jurnal yang 

ditulis oleh Anim Rahmayati dengan Judul “Filantropi Islam: Model Dan 

Akuntabilitas”. Sistem penggalangan dana, pengelolaan dan pendistribusian zakat, 

infaq dan shodaqoh dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat 

ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh organsasi tersebut. 

Sedangkan model revitalisasi LAZIS di Indonesia adalah Model Three Circle. 

Dalam model ini, secara garis besar lingkungan ZIS dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu lingkungan muzaki-amil (untuk selanjutnya disebut siklus muzaki), 

lingkungan mustahiq-amil (untuk selanjutnya disebut siklus mustahiq) dan 

lingkungan muzaki-amil-mustahiq.
40

 Letak perbedaannya dengan penelitian kali 

ini adalah penelitian ini difokuskan pada program pendistribusian Zakat yang 

dilakukan oleh BAZNAS dan lebih khusus lagi pada model pemberdayaan 

ekonomi yang menggunakan pendekatan konsep dasar filantropi Islam. 

Jurnal ilmiah oleh Abdurrohman Kasdi dengan judul Filantropi Islam 

Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-

Kabupaten Demak). Hasil ini diambil dari abstrak bahwa Filantropi Islam 

merupakan praktik kedermawanan dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, 

sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Sebagai lembaga keuangan mikro syari’ah yang 

juga bergerak dalam filantropi Islam, BMT sangat berperan strategis dalam 

                                                             
40

Anim Rahmayati. “Filantropi Islam: Model Dan Akuntabilitas” Syariah Paper 

Accounting FEB UMS, 2015.  
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pembinaan agama bagi para nasabah dan penerima ZISWAF.
41

 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pengelolaan dan pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan 

pengelola BMT se-Kabupaten Demak sudah sangat bagus dan tertata secara 

sistematis. Indikatornya adalah: adanya sistem pengelolaan satu arah, sistem 

pengelolaan umpan balik (feed back) dan dengan sistem pilot project. Sedangkan 

indikator pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah: 

adanya pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dengan model 

pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana 

untuk fakir miskin langsung berupa santunan, penyaluran untuk sarana prasarana 

pendidikan, penyaluran dana untuk yatim piatu, penyaluran untuk sarana ibadah, 

dan untuk kegiatan sosial lainnya. Penelitian tersebut membahas tentang model 

penerapan filantropi Islam yang diterapkan oleh BMT,  sedangkan penelitian kali 

ini lebih terfokus pada kesesuaian kesesuaian konsep filantropi Islam dengan 

model pemberdayaan yang diterapkan oleh BAZNAS. 

Jurnal Ilmiah oleh Choirul Mahfud dengan judul “Filantropi Islam di 

Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk 

Kesejahteraan dan Harmoni Sosial”.42 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Pertama, zakat sebagai salah satu model filantropi Islam di komunitas Muslim 

Tionghoa di Surabaya merupakan ikhtiar menjalankan sebagian rukun Islam 

sekaligus kewajiban sebagai wujud kepedulian sosial dan usaha mewujudkan 

harmoni dan kesejahteraan umat. Kedua, umat Islam Tionghoa di Surabaya 

mencoba berbagai strategi pengelolaan zakat melalui banyak cara kreatif dan 

                                                             

41
Abdurrohman Kasdi. “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model 

Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)” Jurnal Iqtishadia, Vol 9 No 2, 2016. h. 

227. 

42
Choirul Mahfud, jurnal Penelitian Sosial Keagamaan “Filantropi Islam di Komunitas 

Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial” 

vol 16 no 1, 2018. h. 149.  
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inovatif, baik dari sisi marketing, receiving, struktural, kultural maupun 

transformatif. Ketiga, umat Islam Tionghoa di Surabaya menyadari bahwa kerja 

sama semua pihak sangat direkomendasikan dalam upaya menggapai kesuksesan 

fungsi dan optimalisasi zakat sebagai gerakan baru filantropi Islam di negeri ini. 

Penelitian tersebut membahas tentang bentuk manajemen pengelolaan zakat 

komunitas Islam Tionghoa, yang memposisikan zakat sebagai salah satu bentuk 

penerapan filantropi Islam, sedangkan dalam penelitian kali ini, lebih fokus untuk 

mencari kesesuaian antara konsep filantropi Islam dengan program pembedayan 

ekonomi melalui dana ZIS yang dilaksanakan ole BAZNAS. 

Beberapa  paparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

tentang model pemeberdayaan ekonomi dengan filantropi Islam pada BAZNAS 

kota Makassar. Harapan peneliti agar tulisan ini dapat menambah khazanah 

penegtahuan publik, dan menjadi pelengkap bagi teori-teori yang ada, khususnya 

tentang model pemberdayaan ekonomi yang berbasis filantropi Islam. 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat pada BAZNAS kota 

Makassar 

b. Untuk mengetahui efektifitas model pemberdayaan BAZNAS kota Makassar 

c. Untuk menemukan model pemberdayaan ekonomi yang tepat bagi BAZNAS 

kota Makassar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoretis 
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Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan 

pemikiran ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam mengenai model 

pembedayaan masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan zakat berbasis 

filantropi Islam. 

Tulisan ini membahas tentang bagaimana bentuk penerapan filantropi 

Islam dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dengan instrumen zakat. 

Dalam tulisan ini dapat kita lihat bagaimana letak perbedaan antara filantropi 

yang sifatnya umum dengan filantropi Islam yang pada dasarnya bersumber dari 

ajaran Islam itu sendiri. Filantropi Islam dalam tulisan ini menghadirkan zakat 

sebagai instrumen yang paling vital yang menjadi modal utama dalam 

memajukan serta memelihara eksistensi prekonomian umat Islam.  

Pemikiran Dr. Fauzia, Sebagai salah satu pakar yang dianggap mumpuni 

dalam kajian filantropi Islam, tulisannya juga banyak dimuat dalam tulisan ini, 

khususnya dalam membahas bagaimana sejarah perkembangan filantropi Islam di 

Indonesia yang mengaitkan antara relasi masyarakat sipil dengan negara dalam 

mengembangkan dana potensial milik umat Islam. 

b. Kegunaan praktis  

Sebagai bahan informasi dan acuan dalam menerapkan model 

pemberdayaan filantropi Islam dalam memberdayakan masyarakat kepada pihak 

Badan Amil Zakat kota Makassar dan sebagai kontribusi dan bacaan ilmiah bagi 

yang berkepentingan, khususnya pihak pengelolah zakat baik BAZ maupun LAZ, 

sebagai pihak yang berwenang dalam peneglolaan zakat, dapat menjadikan 

tulisan ini sebagai pertimbangan, sebagai bahan diskusi dalam menetapkan 

kebijakan, terkhusus dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Demikian juga untuk 

para akademisi, tulisan ini dapat menjadi bahan diskusi untuk melakukan 
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penelitian selanjutnya. Juga dapat menjadi bacaan bagi masyarakat umum, 

khususnya dalam mengawal perkembangan kebijankan yang berkaitan dengan 

program pemberdayaan masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pemberdayaan Ekonomi 

Konsep pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan 

masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan baik 

dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.
1
 Pemberdayaan masyarakat 

adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita 

yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan.
2
 Tanggung 

jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau 

memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat 

dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan 

intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip 

pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan 

kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan 

yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi 

mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan 

mengendalikan apa yang mereka lakukan.
3
 Masyarakat yang berdaya dengan 

kemandirian dalam segala hal akan menjadi tolok ukur suksesnya suatu upaya 

pemberdayaan. 

Secara etimologi, kata pemberdayaan yang berawalan, “pem”, “ber” 

(prefiks) dan berakhiran, “an” (sufiks) berasal dari kata dasar daya. Dalam Kamus 

                                                             
1
Arsiyah, Heru Ribawanto dan Sumartono. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Masyarakat Industri Kecil Krupuk Ikan 

di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo)” Jurnal Wacana, Vol. 12, No. 2, 

April 2009. h. 371. 

2
Munawar Noor. “Pemberdayaan Masyarakat” Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol I, No 2, Juli 

2011. h. 89  

3
Kesi Widjajanti, “Model Pemberdayaan Masyarakat” Jurnal Ekonomi Pembangunan. 

Vol 12, No 1, 2011. h.16  
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Besar Bahasa Indonesia, kata “daya” berarti kemampuan untuk melakukan 

sesuatu atau bertindak.
4
 Menelisik dalam teks-teks normatif Islam, kata 

pemberdayaan (empowerment) oleh  para sarjana diwakili kata Arab „tamkin‟ dan 

„istiqwa‟ dimana secara semantik filosofis bermakna menguatkan dan 

mengokohkan seseorang dengan memberinya otoritas dan   kekuatan (hissi-

emosional dan madiy-materi) untuk mencapai kesuksesan hidup.
5
 

Secara konseptual bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata „power‟ (kekuasaan atau keberdayaan). Karena 

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan 

seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain 

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 

“Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah atau tidak beruntung.”
6
 Secara harfiah pemberdayaan menurut Sharp 

diartikan memberikan daya atau kekuatan kepada seorang individu dalam hal ini 

komunitas masyarakat, selain itu juga pemberdayaan bisa dilaksanakan dengan 2 

(dua) cara, yakni: secara konseptual dan empirik. Secara konseptual lebih 

menekankan pada aspek 'pendidikan kesadaran' (consciousness education) 

sebagaimana yang diterapkan, dikembangkan dan disebarluaskan oleh Freire pada 

tahun 1970-an (seorang pendidik dari Brasil).
7
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Menurut Jim Ife pemberdayan adalah: Empowerment means providing 

people with the resources, oppurtunities, knowledge, and skills to increase their 

capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of 

their community.
8
 

Sedangkan Menurut Rappaport, pemberdayaan diartikan sebagai 

pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadilan sosial, 

kekuatan politik, dan hakhaknya menurut undang-undang. Sementara itu, 

McArdle mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh 

orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.
 9
  

Pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua aspek yaitu, to give or 

authority dan to give ability to enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan 

memiliki makna memberi kekuasaan, sedangkan dalam pengertian kedua, 

pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau 

keberdayaan.
10

 Pemberdayaan berarti penguatan kemampuan, kemauan, 

keterampilan, keberanian, daya penafsiran, dan keterbatasan-keterbatasan yang 

dimiliki oleh masyarakat atau kelompok yang berada di bawah dominasi 

penguasa.
11

 

Adapun yang dimaksud dengan ekonomi adalah, dalam banyak literatur 

ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan 

Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian 

ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan 
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perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam 

perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu 

keluarga yang terdiri dari suami,isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah 

tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.
12

 

Secara istilah, ekonomi menurut Samuelson adalah segala aktivitas yang 

berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Defenisis lain 

mencakup aspek yang lebih luas, misalnya terdapat pada The Penguin Dictionary 

of Economics yang menyebut ekonomi sebagai kajian tentang produksi, distribusi 

dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia.
13

 

Pemberdayaan ekonomi pada dasarnya adalah suatu upaya 

mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan 

masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah 

ekonominya.
14

 Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) berarti 

“membantu klien (pihak yang diberdayakan), yakni kaum fakir dan miskin 

(dhuafa) agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang akan ia lakukan untuk perbaikan hidup mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan daya 

kesejahteraan mereka
15

. Sementara itu Menurut Soenyono konsep pemberdayaan 

masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community 

development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community 
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based development).
16

 Sedangkan Suhendra berpendapat bahwa pemberdayan 

masyarakat adalah penyebarluasan kekuasaan kepada masyarakat agar mereka 

mampu menjadi komunitas atau individu yang mandiri.
17

  

Pearse dan Stiefel menyatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung 

dua kecenderungan, primer dan sekunder. Kecenderungan primernya, proses 

pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan 

sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu 

menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekundernya melihat 

pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang 

menjadi pilihannya.
18

 Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan 

model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan 

dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative 

pertumbuhan ekonomi lokal.
19

 Pada dasarnya, pemberdayaan ditujukan untuk 

menciptakan kondisi masyarakat yang mampu berdaya saing dan tidak berputus 

asa pada kemiskinan.  

Program pemberdayaan  masyarakat (empowering) dapat dikaji dari 3 

(tiga) aspek : 

1. Enabling. yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi 

masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap 

orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan 
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artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan adalah 

upaya untuk membanguna daya dengan mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta 

upaya untuk mengembangkannya.
20

  

2. Empowering. yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui 

langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan 

pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat 

semakin berdaya.
21

 

3. Protecting. yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur 

penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya 

dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi (Friedmann, 

1994).
22

 

Pemberdayaan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kehidupan 

masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik 

menurut Goulet pada dasarnya meliputi: kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, 

kebutuhan kebebasan. Oleh karena itu, ahli ekonomi mengemukakan bahwa 

sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat yang minimal dan harus 

mengutamakan apa yang disebut keperluan mutlak, syarat minimum untuk 

memenuhi kebutuhan pokok serta kebutuhan dasar.
23
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Terdapat contoh pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah 

Shallallahu Alaihi Wasallam di masanya. Sebagaimana yang diceritakan dalam 

sebuah hadis yang panjang:  

 

نسجننً نعننينسًننشناننينه  نن ن  نوسنعل٘ننَنّصننلَّنن ضنن  َن  نن  ننهننينأىَّ نُننلَّٔ َّٖ نأى ننٔنس ٌَّصنن سلأًصنن سأ

نَن ٖنأه  َنًّصضنظسناعض  ناعض  لشٌنًلصشس ٌ   ا٘تأ نشٖءٌنق  نالٔنحأ ٌ  شرب  قبء  اتنشب   المبء    مب  فيب  وقعب

ه وقبء   سبو    بهمء فأنءه بهمبء فأذبمامء مشيربن   ابمْي   قبء    ب    شبء  الله  صبَّى  الله  لَّيب  وسبَّىي بيبو 

نيْ    و ثلاثةً قء        شبء  م  الله  صَّى  الله  لَّي  وسَّىي  سو    آذم امء بو ايٍ قء  يزيو  لَّ  و ايٍ م ى

امء طعءمًبء آذم امء بو امْي   فألطءامء إيىبءه و ذبم  البوِّ  امْي   فألطءامبء اصشصبء  ى وقبء  اربن   بأابو 

الله  صَّى  الله  لَّي  وسَّىي لووًا   سو    في  فءشب م ه إل   اَّ ك وارن   بءلآذ   قوْومًء فءتنش  ب  فأنءه ب  فروى 

ٌ  وبع  ولا   يشىك ذمسةْ لربْ  يومًبء فلعب  ف بء  وقبو  صبءٌ ل ٌ  فءانط ه ثيى قء  اما رب َْ و اابيْ بيو 

بهء طعءمًبء ف بء  هء ثوبًبء وببعض      مب  الله  صبَّى  الله لَّيب  وسبَّىي ابما ذيب   لبك  سبو    فءرنْ ى ببعض 

وق عٍ  و لم  غ ب يٍ  ف  ن  ْ  المسألة  شكنةً  ك يويْ ال يءمة  إ ى المسألةْ لا نصَّ ح  إلاى لثلاثٍ لم  ف ٍ  م  و ه 

ببعٍ  و لببم   لظ  ببعٍ ويٍ م  و   ( مذنصبب الً 1111( بببءذنلاي يسببي ل والن مببم  )1461و واوو ) ذ  بب   ببب). م 

 (( بأصَّ  مذنصً ا7/152والشسءت  )

Dikisahkan oleh Anas bin Malik ra, pada suatu hari datanglah 

seorang lelaki dari kalangan Anshar menghadap baginda Nabi saw untuk 

meminta pekerjaan. Maka baginda Nabi bertanya kepada-Nya,”Hai Fulan, 

apakah kamu memiliki sesuatu di rumah?” Orang itu menjawab,”Betul ya 

Rasulullah, di rumah, saya memiliki sebuah hil (pakaian tebal).” Kemudian 

dia berkata lagi, “Sebagiannya saya pakai dan sebagian lainnya saya 

jadikan sebagai alas tidur. Selain itu, saya juga memiliki sebuah bejana 

tempat air minum.” Kemudian Rasulullah berkata, “Bawalah benda itu 

kepadaku.” Kemudian lelaki itu mengambilnya dan diserahkan kepada Nabi 

Saw. Beliau menerimanya, lalu melelang benda itu kepada sahabat-sahabat 

yang kebetulan hadir seraya bersabda,”Siapa yang mau membeli dua 

benda ini?. Seorang sahabat menyahut,”Saya membelinya dengan harga 

satu dirham.” Beliau menawarkan lagi, “Siapa berani lebih tinggi?” Beliau 

mengucapkan kalimat ini sampai dua tiga kali. Baru setelah itu ada sahabat 

lain menyahut,”Ya Rasulullah, saya bersedia membelinya dengan harga 

dua dirham.” Maka Rasulullah menghampiri sahabat tersebut, lalu kedua 

benda itu diserahkan kepadanya, dan uang pembayarannya pun beliau 

terima. Selanjutnya beliau memberikan uang itu kepada lelaki tadi seraya 

bersabda,”Saudara, terimalah uang ini. Lalu yang satu dirham kamu 

belikan makanan dan segera kamu berikan kepada keluargamu di rumah, 

sedangkan yang satu dirham lagi belikan sebuah kampak, dan bawalah ke 

sini segera.”  

Lelaki Anshar itu segera menuruti perintah Rasulullah Saw dan 

menyerahkan sebuah kampak yang belum ada tangkainya kepada beliau. 

Kampak itu beliau terima lalu dibuatkan tangkai (gagang). Setelah tangkai 

terpasang, kampak itu beliau serahkan kepada lelaki Anshar tadi seraya 

bersabda, “Sekarang carilah kayu bakar dan juallah ke pasar! Dan ingat, 
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jangan sekali-kali datang menghadapku sebelum lima belas hari!” 

Kemudian pergilah lelaki Anshar itu untuk mencari kayu bakar. Selanjutnya 

kayu-kayu yang berhasil memperoleh uang sebanyak sepuluh dirham. Uang 

itu dibelikan pakaian, makanan, dan keperluan lainnya. Lalu dengan 

perasaan girang dia menghadap Nabi dan melaporkan apa yang telah 

diperolehnya sekarang. Maka beliau pun turut bersyukur seraya bersabda, 

“Ini lebih balk bagimu daripada meminta-minta, itu akan mencoreng 

wajahmu kelak pada hari kiamat. Dan meminta-minta dibenarkan kecuali 

pada tiga golongan. Pertama, orang yang benar-¬benar miskin. Kedua, 

orang yang terlilit utang. Ketiga, orang yang dibebani tebusan besar.” (HR 

Abu Daud, Tirmidzi, Nasa‟i dan Ibnu Majah).
24

 

B. Model-model Pemberdayaan 

Pemberdayaan masyarakat dalam Islam identik dengan Islam sebagai 

agama yang menurut Bassam Tibi, salah satu faktor yang dapat menentukan 

pembangunan dan motivator yang mendorong pemeluknya untuk melakukan 

perubahan di segala bidang kehidupan. Zakat merupakan salah satu instrumen 

Islami dalam proses pemberdayaan masyarakat.
25

 Adanya zakat fitrah, zakat maal 

dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayan di 

Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalakan sebagai salah satu mekanisme 

dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program 

zakat produktif.
26

 

Yusuf Qardawi berijtihad bahwa dana zakat sebaiknya dapat digunakan 

untuk kepentingan yang memiliki nilai manfaat besar bagi kesejahteraan umat. 

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan 

menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan 
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pada yang kegiatan bersifat produktif.
27

 Menurut permono, Efektivitas 

pemberdayaan zakat untuk usaha produktif, terkait erat dengan posisi dan peran 

amil. Sesuai dengan perkembangan kontemporer, peran amil zakat bukan hanya 

sebatas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat untuk aspek 

konsumtif, melainkan juga telah merambah kepada upaya pemberdayaan zakat 

untuk usaha-usaha produktif dalam peningkatan kesejahteraan umat.
28

 

Model pendayagunaan zakat dengan konsep pemberdayaan pada saat ini 

menjadi trend di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk 

menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian 

modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil (Qardhul Hasan) 

maupun dengan sistem bagi hasil. Namun masing-masing LAZ atau BAZ 

memiliki model masing-masing dalam pendayagunaan dana ZIS tersebut.
29

 

Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh beragamnya pula problem-problem 

pemberdayaan yang dihadapi di berbagai daerah.   

Berkaitan dengan program pemberdayaan zakat di BAZNAS, terlebih 

dahulu kita melihat bagaimana penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan 

Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dari BAZNAS yang bersifat 

produktif,dalam hal ini mencakup tiga (3) bidang: ekonomi, pendidikan, dan 

kesehatan. BAZNAS memiliki bidang-bidang penyaluran dana ZIS dan DSKL 

tersendiri sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu bidang ekonomi, 
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pendidikan, kesehatan, kemanusiaan serta bidang dakwah dan advokasi.
30

 Bidang-

bidang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Program Ekonomi BAZNAS adalah program pendayagunaan ZIS dan dana 

sosial keagamaan lainnya (DKSL) di bidang ekonomi secara komprehensif 

meliputi program modal usaha mustahik, ekonomi kreatif, pemberdayaan 

usaha tani, revitalisasi pasar desa, dan pemberdayaan usaha perikanan darat 

dan laut, serta beragam model penanganan dan pemberdayaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program Ekonomi BAZNAS 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan 

sebagai pemberdayaan mustahik.
31

 Pendayagunaan Zakat pada bidang 

ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk 

mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, 

kewirausahaan, meningkatkan kesejahterahaan mustahik, pemberdayaan 

komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
32

 

2. Program Pendidikan BAZNAS adalah program penyaluran Zakat, Infak, 

Sedekah (ZIS), dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) bidang 

pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program Pendidikan 

BAZNAS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada mustahik 

baik di wilayah perkotaan, pedesaan, tertinggal, terdepan dan terluar 

Indonesia, menjadikan program bidang pendidikan sebagai model 
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penanganan mustahik, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia 

Indonesia.
33

 

3. Program Kesehatan BAZNAS adalah program penyaluran ZIS dan DSKL 

bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, 

rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

mustahik. Program kesehatan BAZNAS bertujuan untuk membuat model 

pelayanan yang humanis dan profesional untuk musthaik melalui program 

Rumah Sehat BAZNAS serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik.
34

 

4. Program Kemanusiaan BAZNAS adalah layanan kepada mustahik yang 

sifatnya mendesak baik karena kecelakaan, kebencanaan, pendidikan, 

kesehatan dan penganiayaan. Program kemanusiaan BAZNAS memiliki 

tujuan menanggulangi kemiskinan korban-korban bencana, melakukan 

pendistribusian ZIS dan zakat kepada korban bencana, serta melakukan 

upaya strategis dalam pengurangan risiko bencana.
35

 

5. Program Dakwah dan Advokasi BAZNAS adalah program penyaluran ZIS 

dan DSKL dalam bidang dakwah secara komprehensif dalam rangka 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, 

keadilan ekonomi, keberpihakan kepada masyarakat lemah, dan 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan umat. Program Dakwah dan 

Advokasi BAZNAS bertujuan untuk mendakwahkan nilai keluhuran agama 

Islam, menumbuhkan kesadaran umat untuk memiliki karakter dan pola 
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hidup yang Islami, meningkatkan harkat dan martabat umat, serta 

mensinergikan potensi umat untuk kepentingan dakwah Islam.
36

 

Lebih khusus untuk pemberdayaan ekonomi, Setelah UU No.23 Tahun 

2011 tentang pengelolaan zakat yang baru disahkan, BAZNAS dituntut menjadi 

lebih profesional dan optimal dalam menjalankan program pendayagunaan dana 

zakat dengan lebih memperhatikan aspek pemberdayaan.
37

 Maka dari itu, Agar 

pendistribusian dana zakat tepat sasaran yakni membangun ekonomi masyarakat 

supaya pada masa-masa yang akan datang tidak lagi menjadi orang-orang yang 

berhak menerima zakat (mustahik), melainkan berubah menjadi orang-orang yang 

berkewajiban mengeluarkan zakat (muzakki), maka dilakukan program amil zakat 

yang dikembangkan dengan program Zakat Community Development (ZCD) 

yakni pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan 

aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan 

aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infaq, dan 

sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.
38

 Program ini 

menggunakan pendekatan komunitas (suatu kelompok masyarakat yang 

teroganisir dengan kesamaan aktifitas) dan kewilayahan (sasaran program dengan 

permasalahan secara geografis dan kependudukan) dengan wilayah sasaran 

program meliputi masyarakat perkotaan, pedesaan, dan pesisir.
39
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Zakat Community Development (ZCD) pada dasarnya bertujuan untuk 

terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri.
40

 Gagasan tentang Zakat 

Community Development ini lahir dan dibentuk melalui suatu telaah dan evaluasi 

yang cukup mendalam terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat 

selama ini yang terpaku pada pola-pola distributif zakat secara konsumtif. 

Kalaupun ada pola pendayagunaan zakat secara produktif, maka lebih banyak 

dilakukan secara programaatik - untuk tidak menyebutnya sebagai suatu proyek - 

tetapi belum menyentuh pada titik kesadaran dan keyakinan subjek zakat bahwa 

zakat merupakan kebutuhan (bukan semata-mata kewajiban) bersama untuk 

pemberdayaan dan pengembangan kapasitas diri. Dengan pengertian lain, inti dari 

gagasan Zakat Community Development adalah perubahan pola-pikir (mindset) 

masyarakat dari zakat sebagai pemenuhan kewajiban menjadi zakat sebagai suatu 

kebutuhan untuk pemberdayaan dan pengembangan diri sehingga dengan itu 

dapat terjadi perubahan kondisi diri dan lingkungan.
41

 

C. Konsep Filantropi 

Filantropi atau dalam bahasa Indonesia adalah “kedermawanan sosial”
42

 

bukanlah suatu istilah yang dipergunakan secara luas di Indonesia atau dikalangan 

masyarakat lainnya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, konsep filantropi 

menjadi salah satu azas pokok yang dipakai masyarakat umumnya dan komunitas 

keagamaan khususnya di seluruh dunia. Dalam pengertian konvensional, 

sebenarnya filantropi mempunyai makna yang lebih luas. Namun demikian, istilah 

filantropi digunakan  karena ketiadaan istilah yang lebih tepat untuk mengacu 
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kepada cakupan dan skala pemberian dalam konteks keagamaan dan sekuler (non 

keagamaan).
43

 Perbedaan dalam pemaknaan dan penggunaan bahasa ini karena 

adanya perbedaan kultur dari tiap bahasa masing-masing penggunanya, sehingga 

terkadang susah untuk memberikan makna yang sama persis dengan suatu istilah 

tertentu. 

Secara etimologis, makna filantropi (philanthropy) adalah kedermawanan, 

kemurahatian, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada 

manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos (cinta) dan anthropos 

(manusia),
44

 yang secara harfiah bermakna sebagai konseptualisasi dari praktik 

pemberian sumbangan sukarela (voluntary giving), penyediaan layanan sukarela 

(voluntary services) dan asosiasi sukarela (voluntary association) secara suka rela 

untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. 

Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas 

(charity).
45

 Secara lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “loving people” 

sehingga banyak dipraktekkan oleh entitas budaya dan komunitas keberaagamaan 

di belahan dunia sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan 

sebelum sebelum islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial sudah 

berkembang.
46

 

Filantropi adalah salah satu instrumen dalam sistem ekonomi modern. Ia 

adalah salah satu jalan keluar kepada isu ketidakadilan pengagihan 

kekayaan sosial yang berlaku akibat daripada dominasi doktrin kapitalisme 

ke atas sistem ekonomi di peringkat nasional maupun global, termasuklah 
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dunia Islam. Sektor ini digunakan oleh pihak korporat, institusi masyarakat 

mahupun individu dalam menangani pelbagai isu yang melibatkan 

kemaslahatan umum masyarakat dan alam sekitar. Begitupun pengaruh 

instrumen ini dalam dunia Islam kelihatan kurang terkehadapan. Antara 

faktornya–pada hemat penulis- adalah kerana ia tidak diberikan garapan 

konseptual yang menjiwai atau mendekati ruh perbahasan disiplin fiqh 

Islam. Dengan kata lain, ia wujud tetapi dengan istilah, konsep, instrumen 

dan sudut pandang alam yang lain.
47

 

Secara umum, filantropi didefenisikan sebagai tindakan sukarela untuk 

kepentingan public ( voluntary action for the public goods ), ada dua model model 

filantropi yang dikenal, yaitu filantropi tradisional dan kedua filantropi untuk 

keadilan social (social justice philanthropy).
48

 Filantropi tradisional adalah 

filantropi yang berbasisi karitas (charity). Praktik filantropi tradisional atau karitas 

pada umumnya berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial (social 

services) misalnya pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk 

memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain.
49

 Dilihat 

dari orientasinya filantropi tradisisonal lebih bersifat individual. Dengan orientasi 

seperti ini, dalam batas tertentu para dermawan seringkali justru di dorong oleh 

maksud untuk memelihara dan menaikkan status prestise di mata publik. Model 

karitas seperti ini justru mempertebal relasi kuasa si kaya terhadap si miskin. 

Dalam konteks makro, filantropi tradisional hanya mampu mengobati penyakit 

kemiskinan akibat dari ketidakadilan struktur.
50
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Berbeda dengan filantropi tradisional, filantropi untuk keadilan sosial 

(social justice Philantriphy) merupakan bentuk kedermawanan sosial yang 

dimaksudkan untuk menjembatani menjembatani jurang pemisah antara si kaya 

dan si miskin. Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber 

daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang 

menjadi penyebab langgengnya kemiskinan.
51

 Dalam konsep filantropi keadilan 

sosial diyakini bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh ketidakadilan dalam 

alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Untuk itu filantropi 

keadilan sosial diharapkan dapat mendorong perubahan stuktur dan kebijakan 

agar memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas. Dalam praktiknya, 

filantropi keadilan sosial menciptakan hubungan setara (genuine relationship) 

antara pemberi dan penerima.
52

  

Subtansi filantropi untuk keadilan sosial juga terlihat jelas pada 

orientasinya yakni perubahan institusional dan sisitematik. Dalam konsep 

filantropi untuk keadilan sosial, sumber daya yang dikumpulkan ditujukan kepada 

kegiatan yang mengarah kepada perubahan sosial. Untuk mendorong perubahan 

sosial metode utamanya adalah pengorganisasian masyarakat, advokasi dan 

pendidikan publik. Orientasi semacam ini tampak sebangun dengan orientasi 

organisasi gerakan sosial (social movement organization) yang pada umumnya 

direpresentasikan oleh oraganisasi masyarakat sipil (civil society organization).
53

 

Perbedaan antara filantropi tradisional dengan filantropi untuk keadilan 

sosial sering kali diartikulasi sebagai “advokasi versus pelayanan”. Filantropi 
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tradisional pada dasarnya adalah yang bersumber dari agama dengan semangat 

dakwah. Praktik filantropi tradisional ini tercermin dalam berbagai pelayanan 

sosial, terutama pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan cenderung menghindari 

isu politik.
54

 Sebaliknya untuk keadilan sosial justru mencurahkan perhatianya 

kepada berbagai isu politik mecakup demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan. 

Alokasi sumber daya dalam filantropi untuk keadilan sosial diarahkan kepada 

organisasi yang bergiat untuk mempengaruhi proses kebijakan publik dalam 

rangka mememcahkan problem sosial. Filantropi untuk keadilan sosial bekerja 

lebih untuk mengatasi akar permasalahan ketimbang mengatasi gejala akibat 

permasalahan tersebut.
55

 

Karakteristik dua Model Filantropi 

 Filantropi Tradisional 

(Karitas) 

Filantropi Untuk Keadilan 

Sosial 

Motif Individual Publik Kolektif 

Oreantasi Kebutuhan Mendesak Kebutuhan jangka panjang 

Bentuk Pelayanan social langsung Mendukung perubahan sosial 

Dampak Mengatasi gejala 

ketidakadilan sosial 

Mengobati akar penyebab 

ketidakadilan social 

Contoh Menyediakan tempat tinggal 

bagi tuna wisma 

Advokasi perundangundangan 

perubahan kebijakan public 

 

D.  Konsep Filantropi Islam 

Filantropi merupakan salah satu unsur dalam ajaran agama yang 

memperhatikan masalah duniawi terutama masalah kemiskinan. Secara umum, 
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filantropi dalam Islam dipahami sebagai “kewajiban moral orang-orang beriman 

untuk melakukan perbuatan baik atas nama tuhan”. Kewajiban moral ini telah 

dilembagakan ke dalam banyak bentuk, ada yang menurut hukum Islam menjadi 

hal yang dianjurkan (Sunnah) dan Ada yang diwajibkan.
56

 pendapat ini seirama 

dengan pendapat Dean and Khan yang menyatakan: “Zakat is „enrobed‟ with 

religious sanctity and ensures redistribution of wealth, not by coercion, but 

through the acceptance of moral principles.”
57

 

Secara fungsional, agama memegang peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat, baik bagi masyarakat tradisional maupun modern, agama merupakan 

tempat mereka mencari makna hidup yang final dan ultimate sehingga segala 

bentuk perilaku dan tindakan selalu berkiblat pada tuntunan agama (way of life).
 58

  

Islam misalnya, agama tidak hanya mengajarkan bagaimana menjalin hubungan 

dengan sang Khalik (hablum-minallah) tetapi juga mengatur hubungan dengan 

sesama manusia (hablum-minannas).
59

 Agama tidak hanya menuntun umatnya 

untuk mengurusi kehidupan ukhrowi (akhirat) saja akan tetapi juga menyangkut 

kehidupan duniawi terutama masalah-masalah sosial seperti kemiskinan. Islam 

memandang tata kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan itu menjadi sasaran 

utama diturunkannya agama ini di muka bumi. Sehingga sangat wajar hukum 

Islam sangat memberikan perhatian terhadap kemiskinan.
60

 

                                                             
56

Amelia Fauzia. Filantropi Islam: Sejarah dan Konsentrasi Masyarakat Sipil dan Negara 

di Indonesia (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016) h. 34. 

57
Sami Hasan. “Muslim Philanthropy and Social Security: Prospects, Practices, and 

Pitfalls” A paper presented at the 6th ISTR Biennial Conference held in Bangkok, 9-12 July 2006. 

h. 2. 

58
Imron Hadi Tamin. ”Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam 

Komunitas Lokal” Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.1, 2011. h.37  

59
Muhammad Istan. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Menurut Persfektif Islam” Al-Falah: Journal of Islamic Economics, h. 82.  

60
Muhammad Istan. “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat 

Menurut Persfektif Islam” Al-Falah: Journal of Islamic Economics, h. 90. 



 
 
 

38 

 

Meski istilah filantropi secara genuine berasal dari barat, namun filantropi 

telah hidup dalam tradisi agama-agama dunia seperti Yahudi, Kristen dan Islam.
61

 

Dalam islam, misalnya, anjuran berfilantropi memiliki dasar doktrinal yang kuat, 

baik dalam teks alquran maupun Sunnah Nabi. Alquran dengan tegas menekankan 

urgensi untuk peduli kepada kelompok lemah dalam masyarakat dengan memberi 

sebagian harta yang dimiliki. Semakin baik kualitas harta itu, semakin tinggi nilai 

pemberiannya. Konsep filantropi itu sendiri terekspresikan secara tegas dalam 

istilah-istilah keagamaan semisal zakat, infak, sedekah, dan wakaf,
62

 meskipun 

seluruh gagasan tersebut cenderung dipraktekkan dalam tindakan kebajikan 

(charity) ketimbang dalam bentuk usaha-usaha terencana untuk mempromosikan 

terwujudnya masyarakat yang adil.
63

 

Ketika menerangkan filantropi, alquran mengacu pada istilah yang 

beragam seperti zakat, sedekah, birr (kebaikan), amal as-shalihat (perbuatan 

baik), khayr (kebaikan) dan ihsan (nilai kebajikan).
64

 Filantropi dalam Islam, yang 

mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan 

wakaf yang merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi 

Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan 

banyak bersandar pada alquran dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, 

seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.
65
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Istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik 

filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
66

 Istilah 

ini dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah 

diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat 

masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fikih dan etika Islam, 

melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan 

umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen 

yang profesional.
67

 

Terdapat tiga konsep utama mengenai Filantropi yang mengakar kuat 

dalam Alquran dan hadist, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas 

agama, dan keadilan sosial. Konsep pertama tersebut menjadi panduan umum, 

konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial, dan konsep terakhir menyentuh 

inti tujuan dari filantropi dan agama itu sendiri, yaitu keadilan sosial. Banyaknya 

ayat-ayat dalam Alquran tentang masing-masing konsep tersebut memiliki 

korelasi dengan makna dan ide  yang terkandung di dalamnya secara hierarkis. 

Yang paling dasar adalah kewajiban agama, yang paling banyak jumlah ayatnya. 

Di atasnya ada ayat-ayat tentang moralitas agama, dan yang paling sedikit adalah 

ayat-ayat tentang keadilan sosial.
68

 

Pertama, kewajiban agama. Filantropi Islam dalam prakteknya, tentu tidak 

terlepas dari ketentuan Alquran dan As-sunnah, sehingga ikatan hukum seperti 

wajib dan Sunnah akan tetap melekat, Misalnya zakat. Zakat secara bahasa berarti 
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tumbuh, berkembang.
69

 Sedangkan secara istilah zakat adalah mengeluarkan 

sebagian harta yang telah memenuhi syarat tertentu kepada yang berhak 

menerimanya dengan syarat-syarat tertentu,
70

 sehingga zakat hanya bisa 

direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud, bukan didasarkan pada 

nilai manfaat, seperti memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin 

sebagai zakat.
71

  

Dalam QS Al-Maun/1-7 dijelaskan: 

ن ٗيأ ناأٱ ذ أ بس نٱ َّزإٔنٗسك ز أ ت  ۡٗ ء  ننن١أ س  نٱۡ ٘ تأ٘ن  نٱ َّزإٔنٗ ذسعُّ ننن٢  ز َٰ أ   َٰٔ ل  نع  نٗ حسضُّ لَ   ّ

ن ٘يأ ضۡكأ نٱۡ وأ نن٣ط ع  مأ ل أ٘ي  ن  ألۡوسص  لٞ ۡٗ  ْ نن٤   سُْى  نص   نۡ أِ ىأ    ُ ن نع ي سُنۡ ن ٗي  نن٥ٱ َّزأ

ن سءٓسّى  سُنۡنٗسش  ن ٗي  ٗ ننن٦ٱ َّزأ نّ  نٱۡ و  عسْى  ى  نن٧وٌۡ عسْ

Terjemahnya: 

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang 

menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan memberi makan orang 

miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-

orang yang lalai dari shalatnya. orang-orang yang berbuat riya. dan enggan 

(menolong dengan) barang berguna.
72

 

Ayat tersebut menyebutkan bahwa orang itu bisa mendustakan agama, 

yaitu orang yang shalat, taat beribadah, tetapi perilaku sosialnya tidak ada.
73

 

Dalam konteks ini Islam memiliki perhatian terhadap mereka yang secara sosial 

dan ekonomi, serta pendidikan tidak berdaya. Mereka adalah para anak yatim, 

piatu, yaitim piatu, orang fakir, orang miskin, budak, orang cacat, orang tua yang 
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jompo, orang yang tidak mampu membayar hutangnya dan para musafir yang 

kehabisan bekalnya dalam perjalaan.
74 

Urgensi filantropi dalam Islam dapat dilihat dari cara alquran menekankan 

keseimbangan antara mengeluarkan zakat dan menegakkan shalat. Zakat itu wajib 

atas segala umat Islam, sama dengan wajib shalat. Allah memfardhukan zakat atas 

hamba-hambanya. Allah menyebut zakat beserta dengan shalat dalam banyak 

tempat dalam alquran.
75

 Begitu tegasnya perintah mengenai zakat, alquran 

mengulang sebanyak 72 kali perintah zakat (ita‟ az-zakat) dan 

menggandengkannya dengan perintah shalat (iqam ash-shalat). Kata infak dengan 

berbagai bentuk derivasinya muncul sebanyak 71 kali dan kata sedekah muncul 

sebanyak 24 kali yang menunjukkan arti dan aktivitas filantropi Islam. Ajaran 

shalat merupakan rukun Islam yang utama dan pengamalan zakat dinilai setara 

dengan pelaksanaan shalat (QS. al-Baqarah/177).
76

 Bahkan lebih tegas disebutkan 

Barang siapa mengingkari kefardhuan zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang 

mengakui kefardhuannya tapi tidak mau memberi, di desak da diambil secara 

paksa. Tetapi jika mereka berjumlah banyak maka mereka diperangi sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh Abu Bakar.
77

 

Hukum ketentuan terhadap zakat menjadikan banyak yang sepakat bahwa 

zakat bukanlah bentuk “kedermawanan” melainkan sebuah “kewajiban” yang 

harus ditunaikan apabila sudah melalui ketentuan haul dan nisab.
78

 meski 
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demikian, para akademisi di Indonesia memasukkan kewajiban tersebut pada 

filantropi Islam dikarenakan beberapa alasan, diantaranya dalam pandangan 

Dewan Raharjo, zakat sebenarnya adalah penyucian diri yang bersifat individual. 

Memang, ia merupakan kewajiban, tapi sifatnya individual, yang bila seseorang 

tidak melaksanakannya, ia tidak mendapat pahala dari tuhan atau tidak mendapat 

balasan kasih sayangnya.
79

 Zakat juga masih dalam bentuk kerelaan dan 

kesadaran individu tanpa sangsi sosial bagi yang tidak menunaikannya. Karena itu 

membayar zakat adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang dasarkan juga 

pada moralitas.
80

 

Aspek lain filantropi Islam adalah Infak yang berarti perbuatan atau 

sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain 

tersebut, baik makanan, minuman dan lainnya yang didasarkan ikhlas pada Allah. 

Selain itu, infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan 

sunnah. Sedangkan shadaqah berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada 

yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga 

shadaqah mempunyai arti yang lebih luas, baik materiil maupun non-materiel.
81

 

Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta 

kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya,
82

 dalam QS. al-

Hasyr/7 dijelaskan:  
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ننهَّ ٓن سنأ    ءٓ  أَننٱللَّّ صسْ أ نس  َٰٔ ل  ننۦع  لأ ُۡ نأ  يۡ َٰٓنهأ ننٱۡ  سش  ّ  أزإٔ ن صسْ أ ّ  ألشَّ ن أَ لَّ َٰٔن  لأ نٱۡ  سشۡا 

َٰٔنّ ن و  ٘يأنّ ننٱۡ ٘ ت َٰ كأ ض َٰ ننٱ ضَّصأ٘لأننٱاۡيأنّ ننٱۡ و  ي  ۡ٘ نا 
ندسّ  ة َۢ نٗ كسْى  نلَ  ٖۡ ه  نٓنٱلۡأ غٌۡأ٘  ءٓأنك   ّ ن ٌكسنۡۚۡ هأ

ن كسنس سى ىَٰ صسْ سنء  ننٱ شَّ ٍس زسّ ه    خس ن  ننّ  َس ٌۡ نع  كسنۡ ىَٰ  ِ سِْس ۚۡنً  س نّ ننٱًت  ننٱللَّّ هننٱىَّ سْ ٗذسننٱللَّّ نإأىَّ ش ذأ

نن٧نٱۡ عأ   بأن

Terjemahnya: 

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

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk 

Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan 

orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di 

antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul 

kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat 

keras hukumannya.
83

 

Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang dapat menjamin standar 

kehidupan yang layak bagi setiap orang. Secara teoritik, konsep dasar filantropi 

sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan sebagian aset materi 

yang dimiliki kalangan masyarakat kaya untuk didistribusikan kepada masyarakat 

yang tidak mampu dan untuk kepentingan bersama.
84

 Islam berpendapat bahwa 

problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam distribusi 

kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding dengan kebutuhan 

manusia.
85

 

Kedua, moralitas agama. syariah agama adalah acuan nilai-nilai moral 

yang membentuk kekuasaan politik, pembangunan dan prilaku ekonomi, 

kesejahteraan mayarakat, keadilan distribusi dan konsumsi.
86

 Islam mengarahkan 

mekanisme distribusi pendapatan berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan 
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keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena 

ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua 

konflik individu maupun sosial.
87

 

Membayar zakat adalah wajib etis dan dapat disebut filantropi yang 

didasarkan juga pada moralitas.
88

 Konsep ini mendasari sifat imperative zakat 

dalam hal menekankan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas. Dalam 

QS al-Baqarah/2:177 dijelaskan: 

ن۞ َّن٘ۡ ننٱۡ صأشَّنش  نقأص ل  ُ كسنۡ ْ جس سّ ن ْ  ُّْس  س نى قأنأ ى شۡشأ بأنّ ننٱۡ و  غۡشأ ننٱۡ و  يَّ كأ يۡننٱۡ صأشَّنّ   َٰ ه 

ناأن ي  سه  أنء  مأنّ ننٱللَّّ ْۡ شأننٱۡ ٘  ئأك ةأنّ ننٱلۡأخٓأ
ٓ ل َٰ بأنّ ننٱۡ و  ت َٰ نني ننۧٱ ٌَّصأ٘ أنّ ننٱۡ كأ سىٔ  ء  أَننٱۡ و    نّ  ص أ نحس َٰٔ ل  نۦع 

ٕن أّ َٰٔنر  و نّ ننٱۡ  سشۡا  ّ نٱۡ ٘ ت َٰ ن ٘ي نٱَٰٔ كأ ض َٰ ننٱ ضَّ ئٓألأ٘ي نّ ننٱ ضَّصأ٘لأننٱاۡي نّ ننۡ و  ق  بأنّ  أٖ أ ق  م ننٱ ش أ  ّ

ة ن َْٰ ل  ننٱ صَّ سىٔ  ء  ة نّ  َْٰ ك  ى نّ ننٱ زَّ ْ سْ ّ ننٱۡ وس ن
س ه ذسّ  ِ نع َٰ نإأر س نۡ أُ ذأ ِۡ ٗي ناأع  صأشأ ننٱ صََّٰ  أٖ

سءٓأنّ ننٱۡ ص ۡ ص  ءٓأن شَّ ننٱ ضَّ ٘ي  حأ ننٱۡ ص ۡ سأ نّ  ئأ  
ٓ َٰ   ّ س ٗي نأ ذ ننٱ َّزأ س هنُ  ننقسْ سُنس ن ئأ  

ٓ َٰ   ّ س أ ى نّ  تَّ سْ نٱۡ وس

نن١٧٧
Terjemahnya: 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
89

 

Dalam ayat tersebut, derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban 

ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap 

tuhannya. Tindakan-tindakan kemurahan hati yang disebutkan dalam ayat di atas, 
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dianggap sebagai tanda-tanda kesalehan. Termasuk tanda-tanda kesalehan dan 

keimanan seseorang, jika ia mau memberikan perhatian terhadap nasib anak yatim 

serta tetangga mereka.
90

  

Ketiga, keadilan sosial. Islam memberikan rasa keseimbangan dan 

meletakkan dasar bagi keadilan yang merata.
91

 Alquran juga menunjukkan bahwa 

wahyu yang turun di awal-awal masa kenabian membawa visi sosial alquran 

untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi, seperti QS al-Lahab/113:2-3, QS 

al-Humazah/104:1-3, QS al-Maun/107:1-3, QS al-Takatsur/102:1-2, QS al-

Lail/92:5-11, dan QS al-Balad/90:10-16.
92

 Dalam perjalanannya, pemahaman 

tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan 

pandangan. Salah satunya menurut Sayyid Qutb, seoarang reformis Muslim dari 

Mesir memberikan penekanan dalam hal yang terkait dengan realisasi keadilan 

sosial dalam Islam yang sejatinya bertujuan untuk mempromosikan lembaga 

zakat,93
 dia menyatakan bahwa untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam 

harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan 

sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya.94
  

Konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi sudah terelaborasi dalam 

Alquran terutama dalam hal yang mencakup hak-hak masyarakat miskin untuk 

mendapatkan bantuan (QS az-Zariat/51:19 dan QS al-Isra/17:26), distribusi 
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kekayaan antara yang kaya dan yang miskin serta menjaga tingkat pemerataan 

ekonomi (QS al-Hasyr/59:7). Dalam hadist juga ditemukan, nabi Muhammad saw. 

bersabda: ن َ   

Dari Aisyah ra. Berkata: beliau tidak pernah melakukan kecuali dalam 

keadaan “paceklik”(krisis ekonomi), dan semua manusia dalam keadaan 

lapar, beliau ingin agar orang kaya memberi makan kepada orang miskin. 

Hadist tersebut adalah salah satu bentuk langkah konkrit Nabi Muhammad 

saw. dalam menyelesaikan problem kemiskinan yang menimpa umatnya. Ia 

memerintahkan kepada umatnya yang kaya, agar membantu orang miskin.
95

 

Dalam hal ini, filantropi menjanjikan kesetaraan dan kesamaan dalam masyarakat 

yang dianggap sebagai dasar dalam mewujudkan keharmonisan sosial.
96

  

Menurut Rawls, agar keadilan sosial dapat berjalan kokoh, maka harus ada 

(equality), dan solidaritas (solidarity).
97

 Rawls menegaskan bahwa kebebasan bagi 

semua merupakan prasyarat bagi keadilan, di mana setiap orang berhak 

mengekspresikannya sejalan dengan sistem kebebasan bagi semua. Adapun 

kesamaan yang dimaksud adalah perlakuaan yang sama terhadap manusia, yaitu 

diperlakukan sama baik dalam prosedur dan kesempatan. Untuk mendukung 

kedua prinsip tersebut, maka diperlukan solidaritas sebagai wujud persatuan yang 

mengedepankan kepentingan bersama.
98

 Ketiga prinsip tersebut merupakan poin-

poin dasar yang harus dijalankan bersamaan untuk terwujudnya keadilan sosial. 

Rawls juga menegaskan bahwa semua prinsip keadilan sosial baru bisa 

diwujudkan jika didukung institusi sosial dan lembaga inilah yang sesungguh nya 
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menjadi subjek keadilan sosial. Baginya, menegakkan keadilan berarti 

membentuk lembaga yang adil yang menjunjung tinggi kesamaan.
99

 Mengingat 

institusi tertinggi adalah negara, maka peran negara sangat diperlukan untuk 

mempermudah dalam pencapaian keadilan sosial.  

 

 

E. Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi
100

 yang senantiasa hadir di 

tengah-tengah masyarakat dan pada hakikatnya kemiskinan merupakan persoalan 

klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan 

kompleks dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa 

yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi 

maupun para praktisi.
101

 Kemiskinan merupakan salah satu problem pelik yang 

dihadapi umat manusia. Hasil survey yang dilakukan oleh Sam Mountford yang 

dirilis pada tanggal 17 Januari 2012 menempatkan isu tentang kemiskinan sebagai 

masalah krusial dibanding masalah-masalah lainnya.
102

 Pembahasan seputar 

kemiskinan akan terus berlanjut karena fenomenanya yang terus bermunculan dari 

masa ke masa dan di semua negara, seolah persoalan ini tidak akan pernah 

terpisah dari peradaban manusia.  
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Miskin secara bahasa berasal dari kata al-miskin. Kata al-miskin termasuk 

isim shifat musyabahah berasal dari huruf sin, k&f, dan nun berarti lawan dari 

goncang dan gerak, maka kata sakana berarti diam atau tenang,  atau diam tidak 

bergerak," atau diamnya sesuatu sesudah bergerak; bertempat tinggal." Kata 

sakana yaskunu  jika dihubungkan dengan al-dar berarti mendiami atau 

menempati. Isim fa'il dari sakana adalah sakinun yang jamaknya adalah sukk dan 

nun dapat berarti yang tenang, yang diam, atau penduduk. Kata miskin menurut 

Al-Raghib al-Ashfahani adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa dan 

hidupnya lebih baik dari pada fakir.  Kata miskin jamaknya adalah masakin, 

bentuk mashdarnya adalah maskanah.
103

 

Pengertian miskin menurut para mufasir antara lain sebagai berikut:  

1. Al-Maraghi, miskin adalah orang yang tidak mempunyal sesuatu, sehingga 

kekurangan makan dan pakaian. 

2. Jalal aI-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalal al-Din 'Abd al-

Rahman bin Abi Bakr al-Suyuth!, miskin adalah orang yang tidak dapat 

mencukupi kebutuhannya.  

3. Mahmud bin 'Umar al-Zamarksyart al-Khawarizm!, miskin adalah seorang 

yang selalu tidak bisa apa apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai 

sesuatu. 

4. Muhammad Rasyid Ridha, miskin adalah orang yang tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhannya.
104

 

Kemiskinan saat ini sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat 

tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan 

konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan 

                                                             

103
Budihardjo, “Kemiskinan Dalam Perspektif al-Qur'an”,  Jurnal Kajian Islam 

Interdisipliner , Vol. 6, No. 2,  h. 285. 

104
Budihardjo, “Kemiskinan Dalam Perspektif al-Qur'an”,  h. 285. 



 
 
 

49 

 

ini dalam satu definisi yang disepakati bersama. Perspektif yang digunakan pun 

beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas.
105

 

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank mendefinisikan 

kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/ daya beli, yaitu US $1 

atau US $2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan 

didasarkan pada garis kemiskinan,(poaerty line). Nilai garis kemiskinan yang 

digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum 

yang dibutuhkan oleh seseordngr yaitu 21,00 kalori per kapita per hari, ditambah 

dengan kebutuhan minimurn non-makan yang merupakan kebutuhan dasar 

seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan 

rumah tangga dan individu yang mendasari. Menurut BllS, seseorang/ individu 

yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan maka individu tersebut 

dikatakan miskin.
106

 

Terlepas dari berbagai definisi tersebut, kondisi kemiskinan dapat 

digambarkan melalui bebeiapa indikator yang disajikan melalui Indeks 

Kemiskinan Manusia (IKM). Menurut BPS (2003), komponen-komponen hrdeks 

Kemiskinan Manusia ada lima, yaitu: (1) persentase penduduk yang meninggal 

sebelum usia 40 tahun, (2) persentase buta huruf, (3) persentase penduduk yang 

tidak memiliki akses ke air bersih, (4) persgt tu.tj penduduk yang jarak ke fasilitas 

kesehatan lebih dari 5 km, dan (5) persentrase balita berstatus gizi kurang.
107

 

F. Kesejateraan Masyarakat 
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Salah satu tugas utama dibentunya suatu Negara adalah meningkatkan 

kesejahteraan warga Negara. Oleh karena itu, maka masyarakat adalah sasaran 

utama bagi program pemberdayaan kesejahteraan ekonomi yang telah 

dicanangkan oleh pemerintah.
108

 Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui 

pembangunan. Menurut Sumodiningrat, peningkatan kesejahteraan umum 

masyarakat merupakan suatu inti dari sasaran pembangunan.  Suatu pembangunan 

bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak 

mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.
109

 Ibnu 

Khaldun  juga berpendapat  bahwa jatuh dan bangunnya suatu negara atau 

peradaban sangat bergantung pada kesejahteraan atau kesulitan hidup manusia.
110

 

Pembangunan layaknya tidak hanya mengejar pertumbuhan namun juga perlu 

memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak terjadi ekploitasi terhadap 

sumber daya alam yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan.
111

  

Notowidagdo berpendapat bahwa sejahtera adalah aman, sentosa dan 

makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). 

Selain itu, menurut Suharto (2014: 2) kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi 

dasar yaitu: pertama, Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan social. Kedua, Institusi, arena atau 

bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai 
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profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan 

pelayanan social. Ketiga, Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang 

terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.
112

 Dalam kajian konsep 

kesejahteraan (welfare), konsep negara kesejahteraan (welfare state) seringkali 

mengemuka. Menurut Spicker, konsep negara kesejahteraan tidak hanya 

mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan 

(welfare) atau pelayanan sosial (social services). Melainkan juga sebuah konsep 

normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus 

memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya.
113

  

 Kajian mengenai konsep kesejahteraan menempati posisi penting. konsep 

kesejahteraan pun senantiasa menjadi isu sentral dalam berbagai kajian mengenai 

ekonomi pembangunan. Hal ini menyiratkan, setidaknya dari mulai dikenalnya 

ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sampai saat ini konsep kesejahteraan menjadi 

topik penting, menjadi isu sentral dan tentu saja akan tetap menjadi bahan kajian 

yang hangat.
114

 Dalam konteks ilmu ekonomi, kesejahteraan dapat diindikasikan 

dengan terpenuhinya kebutuhan hidup minimum suatu masyarakat hal ini 

seringkali didefinisikan sebagai tingkat efisiensi optimum.
115

 

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, 

kesejahteraan pun begitu nyata jika kita baca Pancasila sila ke lima yang berbunyi 

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, selanjutnya pembukaan Undang 
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Undang Dasar 1945 dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.
116

 Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
117

 Dengan itu, maka pembangunan 

kesejahteran sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa 

yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.118 Undang-undang dasar telah menegaskan bahwa mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat adalah tugas pokok yang harus menjadi perhatian 

pemerintah. 

Pengentasan kemiskinan memang dirasakan sulit karena banyaknya dan 

beragamnya faktor yang ikut menyuburkan kemiskinan.
119

 Dimensi kemiskinan di 

Indonesia yang begitu luas mengharuskan setiap upaya penanggulangan 

kemiskinan perlu dilakukan secara terpadu yang meliputi berbagai program 

pembangunan baik secara sektoral maupun regional.
120

 Dan seluruh kegiatannya 

perlu ada dukungan dari semua pihak. Orientasi pembangunan pada upaya 

mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat sebagai metode, harus didukung 

oleh pengorganisasian dan parstisipasi masyarakat selaku subyek pembangunan 
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agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat.
 121

 

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan turut akan 

melahirkan kepedulian terhadap lingkungannya. Ketika tingkat kepedulian 

terhadap sesama yang ada dalam masyarakat meningkat, memungkinkan 

memperkuat budaya dalam meningkatkan keinginan untuk menambah tali 

persaudaraan yang mengarah pada tujuan bersama untuk kesejahteraan. Ketika 

tingkat kemandirian masyarakat meningkat, memungkinkan memperkuat budaya 

dalam meningkatkan keinginan untuk menambah kesempatan memanfaatkan 

peluang yang mengarah pada pengoptimalan partisipasi masyarakat untuk tujuan 

pembangunan bersama mencapai kesejahteraan.
122

 

Dalam konteks pemikiran kontemporer Islam, kesejahteraan menjadi 

bahan perbincangan hangat yang senantiasa dikaji dan diperdebatkan, salah satu 

konsep kesejahteraan yang seringkali mengemuka adalah gagasan kesejahteraan 

menurut Al Ghazali. Al Ghazali meletakkan dasar kesejahteraan dalam konteks 

maqashidasysyariah (tujuan syariah) dan nampaknya para ekonom muslim ketika 

membahas dinamika kesejahteraan senantiasa mengacu padagagasan/pemikiran 

Al Ghazali tentang maqashid asysyariah.
123

 Al Ghazali membuat satu kerangka 

kesejahteraan dalam ruang lingkup tujuan syariah (Maqashid Asy Asyariah). 

Menurutnya tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang 

terletak pada perlindungan terhadap agama mereka (din), diri (nafs), akal, 
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keturunan (nasl), harta benda (maal). Menurut Chapra, Gagasan Al Ghazali 

tersebut dianggap sebagai yang paling sesuai dengan esensi syariah.
124

 

Dalam ajaran Islam terdapat pondasi penguatan kesejahteraan umat yang 

diwujudkan dalam perintah mengenai zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, dan 

sebagainya. Disamping itu terdapat cerita dari rentetan sejarah kehidupan 

RasululIah saw, para sahabat hingga generasi emas Islam yang telah 

mencontohkan dengan baik kesuksesan mereka dalam mewujudkan kesejahteraan 

umat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya, merupakan pemimpin Islam yang 

tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin yang mampu membebaskan 

masyarakatnya dari belenggu kemiskinan dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga 

tahun dengan melakukan suatu formulasi penunaian zakat sebagai sumber 

pemberdayaan umat. Umar bin Abdul Aziz juga dikenal sebagai pemimpin yang 

mampu membentuk suatu kondisi negara dan warga negara yang bermartabat.
125

 

Belajar dari kejayaan Islam terdahulu, Islam telah menampilkan bagaimana zakat 

menjadi tulang punggung kesejahteraan yang sukar untuk ditandingi oleh 

peradaban lain selain Islam. Maka tidaklah mustahil jika umat Islam bercita-cita 

untuk mengembalikan sejarah kesuksesan itu. 

G. Kerangka Konseptual 

Kerangka pikir dalam sebuah penelitian merupakan alur pikir logis yang 

akan dilakukan oleh peneliti, dibuat dalam bentuk diagram atau pola. Tujuan dari 

kerangka pikir untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian 

yang akan dilakukan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian 
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(research quetion), dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep 

serta hubungan di antara konsep-konsep atau variabel tersebut
126

. 

Penelitian ini berfokus pada model pemberdayaan ekonomi yang 

dilaksanakan oleh BAZNAS  kota Makassar dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Model pemberdayaan tersebut kemudian akan dikaji dengan 

menggunakan konsep Filantropi Islam yang nantinya akan menghasilkan suatu 

model baru dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih 

jelasnya dapat tergambar dalam skema kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

                                               

 

 

Skema Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian lapangan 

(field research)1
dengan metode kualitatif

2
 (qualitative method) yang dilakukan 

secara deskriptif analisis,
3 

karena penelitian ini memberikan gambaran tentang 

hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang diperoleh di 

lapangan.
4
 Penelitian kualitatif juga menempatkan peneliti sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan, analisis 

data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.
5
 

2. Lokasi Penelitian 

Proses aplikasi kajian ini diawali dengan menentukan serta menetapkan 

lokasi penelitian. Menurut S. Nasution bahwa tiga unsur yang perlu diperhatikan 
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terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, 

kelompok, lembaga, atau komunitas. Lihat:  Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. I; 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 8. 
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Hal terpenting dari suatu penelitian berupa kejadian, fenomena, dan makna dibalik 

kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. 

Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori praktis, 

kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Lihat: Djam’an Satori dan Aan Komariah, 

Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. V; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 22. 
3
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keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Lihat: Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar 

Metode Penelitian Hukum (Jakarta:  Rajawali Pres, 2012), h. 25. 
4
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis dari orang-orang, fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan 

pemikiran orang secara individual atau kelompok. Lihat: Syaodih Sukmadinata, Metode 

Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), h. 60. 
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Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif  (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1. 
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dalam penelitian antara lain adalah: menetapkan lokasi, tempat, pelaku, dan 

aktifitas kegiatan.
6
 Lokasi Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat kota 

Makassar yang terletak di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Gn. Sari, Kota 

Makassar. penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-

data primer tentang bagaimana model penerapan filantropi Islam dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Alasan  penentuan lokasi ini juga mengacu pada pendapat Spradley yang 

mengemukakan bahwa apabila ingin memperoleh hasil penelitian yang lebih 

baik, maka dalam memilih dan menentukan lokasi penelitian  haruslah 

mempertimbangkan beberapa aspek yaitu: (a). sederhana; (b) mudah 

memasukinya; (c) tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian; (d) mudah 

memperoleh izin; dan (e) kegiatannya terjadi berulang-ulang.
7
 

Badan Amil Zakat kota Makassar sebagai lokasi penelitian termasuk ke 

dalam wilayah yang mudah dijangkau sehingga memungkinkan terhimpunnya 

data sesuai objek dari sumbernya. 

B. Pendekatan Penelitian 

Untuk memahami fakta, gejala-gejala, dan peristiwa yang terjadi di lokasi 

penelitian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan fenomenologis. Fenomena 

berasal dari kata Yunani yakni phainomena (yang berakar kata phaneim dan 

berarti menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua objek yang masih 

dianggap eksternal dan secara paradigmatik harus disebut objektif. Fenomema 

adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang hanya mungkin 
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menjadi bagian dari kesadaran manusia secara komperehensif dan ketika telah 

direduksi ke dalam suatu parameter akan terdefinisikan sebagai fakta.
8
  

Berangkat dari sudut pandang etimologi tersebut, maka  pendekatan 

fenomenologik merupakan suatu pendekatan yang berusaha untuk memahami 

suatu fakta, gejala-gejala, maupun peristiwa yang bentuk keadaannya dapat 

diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah.
9
 Kaitannya dengan penelitian ini, 

pendekatan fenomenologik digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta, gejala 

maupun peristiwa secara obyektif yang berkaitan dengan model pemberdayaan 

ekonomi yang diterapkan oleh BAZNAS Makassar. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana 

data diperoleh
10

 Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber 

data yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang 

diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. Data yang diperoleh secara langsung dari informan 

yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Bersumber dari studi 

lapangan berupa informasi yang berasal dari para praktisi Badan Amil Zakat kota 

Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau melalui 

                                                             

8
Burhan Bungin, Metodologi Peneltian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 20. 
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orang lain.
11

 Sumber data yang tidak langsung dari informan atau data tambahan 

yang digunakan yang berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku yang 

membahas Filantropi Islam, hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, 

dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal 

ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja peneliti.
12

 

Data yang telah diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber 

data sekunder kemudian dikomparasikan untuk dianalisa dengan tetap 

mengutamakan substansi data primer. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data peneliti menggunakan data pustaka dan data 

lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi digunakan karena beberapa alasan seperti yang dikemukakan 

oleh Guba dan Linclon dalam Lexy J. Moleong antara lain: teknik pengamatan 

ini didasarkan atas pengalaman secara lansung, karena pengalaman lansung 

merupakan alat yang tepat untuk mengetes kebenaran, dan dapat mencatat 

perilaku dan kejadian yang sebenarnya.
13

 

Observasi
14

 merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

langsung terhadap pelaksanaan filantropi Islam yang dilakukan oleh Badan Amil 

Zakat Kota Makassar. 
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Ada beberapa alasan digunakannya observasi dalam penelitian kualitatif, yaitu 1) 

teknik ini didasarkan atas pengamatan langsung, 2) teknik pengamatan juga memungkinkan 

melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara diawali dengan melakukan persiapan-persiapan 

pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Kemudian 

mendesain pertanyaan secara terstruktur,
15

 tidak terstruktur, sesuai kondisi 

psikologis narasumber (informan) dengan bantuan note book, tape recorder.16 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang 

perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah 

sebagai berikut: (1) Bahwa subjek adalah orang yang tahu tentang dirinya 

sendiri. (2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar 

dan dapat dipercaya. (3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang 

dimaksudkan oleh peneliti.
17 

Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara mendalam 

(depth interview) yang dilakukan secara individual dan diskusi. Adapun yang 

                                                                                                                                                                       
terjadi pada keadaan sebenarnya, dan 3) sering terjadi keraguan pada peneliti, sehingga 

ditakutkan ada data yang dijaring keliru. Kemungkinan keliru terjadi karena kurang dapat 

mengingat hasil wawancara, sehingga jalan terbaik ialah dengan jalan memanfaatkan 

pengamatan. Lihat: Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 115. 

 

 
15

Wawancaran terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, 

sehingga dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dispakan.Wawancara 

semiterstruktur termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya. Lihat: Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 73-74. 
16

Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi: dilengkapi Contoh analisis 

Statistik (Cet. XIII; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 83. 
17

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, h. 138. 
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akan menjadi narasumber dalam wawancara ini diantaranya: pihak BAZNAS, 

yaitu ketua, beserta penanggung jawab di bidang pemberdayaan BAZNAS kota 

Makassar. Pihak kedua adalah Mustahik, sebagai pihak yang menjadi sasaran 

pemberdayaan dan sebagai pihak yang menerima bantuan langsung dari 

BAZNAS kota Makassar. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap 

dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. 

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat 

buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek 

penelitian.
18

 Dokumentasi berasal dari dokumen yang berarti sesuatu yang 

tertulis yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.
19

 Mendapatkan 

dokumen resmi, baik dalam gambar dokumentasi maupun narasi yang dapat 

menunjang penelitian ini. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan 

fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.
20

 

                                                             
18

A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis 

Media Centre, 2003), h. 106. 
19

Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi (Cet. III; Bandung: 

Angkasa, 1985), h. 85. 
20

Muhammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. h. 85. 
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Pada umumnya instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian.
21

 Adapun 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman 

pengumpulan data pada proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan 

yang dipakai dalam mengumpulkan data. 

3. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung, 

maupun rekaman peneliti dengan menggunakan instrumen penelitian. 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Teknik analisis dan interpretasi yang digunakan adalah teori Haberman 

dan Miles dikutip oleh Bungin teknik ini dikenal dengan istilah teknik 

pengolahan data interaktif.
22

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri  maupun orang lain.
23

 

1. Teknik Pengolahan Data  

a. Reduksi data (Data Reduction)  yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang 

banyak dan kompleks maka perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

                                                             
21

Riduwan, Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula, h. 77. 
22

Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke 

Arah Penguasaan Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 205. 
23

Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D  (Cet. XI; Bandung: 

Alfabeta, 2010) h. 244. 
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dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang berlangsung secara terus-

menerus sejak data dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diintegrasikan untuk 

menemukan pola tertentu, sehingga terbangun kerangka konseptual yang 

bersifat naratif.
24

 Adapun pereduksian data dilakukan  dengan mereduksi data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 

menyederhanakan dan menghubungkan berbagai fakta dan data yang ada 

dalam satu narasi yang bersifat deskriptif fenomenologis.  

b. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang sudah disaring dan 

diorganisasikan secara keseluruhan dalam betuk naratif deskriptif. Dalam 

penyajian data dilakukan interprestasi terhadap hasil data yang ditemukan, 

sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.   

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data yaitu merumuskan kesimpulan 

setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data secara induktif untuk 

menjawab rumusan masalah. Ketiga alur kegiatan analisis data ini saling 

terkait dalam proses penyimpulan hasil akhir peneliti. 

2. Tehnik Analisis Data 

Analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan 

menganalisa data hasil kajian pustaka, observasi, dan interview secara mendalam. 

Kemudian mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilih data 

mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat 

kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

                                                             

24
Matthew B. Miles, et. al., Qualitative Data Diagnosis, diterjemahkan oleh Tjetjep 

Rohendi Rohindi dengan judul Diagnosis Data Kualitatif, Buku tentang Metode-Metode Baru 

(Cet. I; Jakarta: UI Pres, 1992), h. 1-4. 
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Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas 

internal (uji kredibilitas), validitas eksternal (dependability), reabilitas, dan 

obyektivitas (confirmability).
25

 Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang 

menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul 

objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur 

validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam 

penelitian,
26

 yakni melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan dan dengan menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “triangulasi 

sumber yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberap sumber. Data-data yang diperoleh dari berbagai 

sumber akan dideskripsikan dan dikategorisasi untuk memilih mana pandangan 

yang sama dan yang berbeda.
27

 Dalam penelitian ini triagulasi sumber yang 

dimaksud adalah informan dari pihak BAZNAS kota Makassar, Mustahik dan 

pihak terkait lainnya. langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Data yang didapatkan melalui wawancara dibuat transkip wawancaranya; 

2. Transkip wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian 

dideskripsikan kedalam bentuk tulisan; dan 

3. Data yang telah dideskripsikan diuji keabsahan dengan membandingkan 

data dari berbagai sumber. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, h. 271. 
26

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, h. 272. 
27

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, h. 274. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Profil BAZNAS kota Makassar  

1. Sejarah BAZNAS kota Makassar 

Lahirnya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan 

zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. 

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 

dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini 

disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan pengumpulan dan 

pendayagunaan zakat. Dalam Undang- Undang tersebut diakui adanya dua jenis 

organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk 

pememrintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan 

dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri BAZNAS Pusat, BAZ Provinsi, 

BAZ Kota, dan BAZ Kecamatan. 

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 201, DPR RI menyetujui Lahirnya 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang dengan Undang-Undang 

tersebut semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang 

berwenang melakukan pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan dana Sosial 

keagamaan lainnya.. Undang Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat 

bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan 

zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penaggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, 

Undang Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi 
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dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelolaan zakat, baik BAZNAS 

daerah maupun LAZ.  

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar merupakan 

lembaga resmi dan satu - satunya yang dibentuk oleh Pemerintah di Kota 

Makassar yang pengurusnya (unsur pimpinan) diangkat Walikota Makassar 

berdasarkan keputusan Walikota Makassar nomor : 1762/451.12/KP/XII/2015 

yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan 

sedekah (ZIS) pada tingkat Kota Makassar. 

Berdasarkan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota 

Makassar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ 

Kota, maka BAZNAS Kota Makassar adalah lembaga Pemerintahan  yang non 

struktural dan bersifat mandiri dalam merencanakan, melaksanakan pengumpulan, 

mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial 

lainnya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan di 

Kota Makassar. 

BAZNAS Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar 

bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berazaskan : Syariat 

Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan 

Akuntabilitas. 

2. Visi BAZNAS kota Makassar: 

“Makassar Kota Zakat, Berkah, dan Nyaman Untuk Semua” 

Visi ini mengandung tiga pokok pikiran yang secara konseptual diarahkan 

pada aspek kewajiban membayar Zakat, Infak dan Sedekah atau sering singkat 

(ZIS), aspek pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk 
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peningkatan kesejahteraan ummat, serta terciptanya tata kelola BAZNAS yang 

profesional yang ditandai dengan penggunaan sistem informasi teknologi, yaitu 

pada kata “Kota Zakat”, “Berkah”, “Nyaman” dan “Untuk Semua”, dalam suatu 

pengertian yang visioner: 

Pertama, “Kota Zakat” dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki 

potensi ummat yang mayoritas dan memadai. Diantaranya, potensi jumlah ummat 

Islam dengan infrastruktur sosial ekonomi ummat yang ditandai dengan jumlah 

sarana dan prasarana peribadatan ummat Islam yang menjanjikan kekuatan 

kultural Kota Makassar yang nyaman sekaligus religius. 

Kedua, “Barkah” dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi zakat, infak dan 

sedakah (muzakki), pengelola ZIS (amil) dan berkah bagi penerima ZIS 

(mustahik) 

Ketiga, “Nyaman” dimaksudkan adalah mewujudkan proses pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sadakah yang semakin 

transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya 

kepercayaan ummat (Muzaki) untuk membayar zakat, infak dan sadakah seuai 

dengan syariat Islam. 

Keempat, “Untuk semua” dimaksudkan adalah proses, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sadakah dapat dinikmati dan 

dirasakan oleh Mustahik tanpa diskriminasi. 

3. Misi BAZNAS kota Makassar: 

a. Meningkatkan kesadaran muzakki untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. 

Melalui kewajiban zakat merupakan sarana paling utama untuk mengatasi 

kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin dan sebagai upaya untuk 

mewujudkan jaminan sosial dalam Islam. 
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b. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah untuk 

meningkatkan kesejahteraan para mustahik melalui Makassar Taqwa, Makassar 

Sejahtera, Makassar Sehat, Makassar Cerdas dan Makassar Peduli.  

c. Mewujudkan menajemen BAZNAS yang profesional dengan didukung Sistem 

Informasi Teknologi. Keberhasilan manajemen BAZNAS Kota Makassar 

sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontribusi positif dari pengurus. 

Dengan terciptanya manajemen BAZNAS yang efisien, transparansi dan 

akuntabel diharapkan administrasi dapat terselenggara secara efektif dan 

efisien yang didukung oleh sistem informasi. 

4. Struktur BAZNAS kota Makassar 

BAZNAS Kota Makassar dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang 

Wakil Ketua, dimana masing-masing wakil ketua membawahi bidang dan bagian 

sesuai Keputusan Walikota Makassar Nomor 1762/451.12/KPXII/2015 Tanggal 

14 Desember 2015 dan Keputusan Ketua BAZNAS Kota Makassar Nomor 

01/SK/BAZNAS-MKS/1/2016 Tanggal 20 Januari 2016 seperti bagan struktur 

dibawah ini:  

a. Komisioner terdiri atas 5 orang yaitu:  

1) Ketua : Dr. H. M. Anis Zakaria Kama, SH, M.Si, MH  

2) Wakil Ketua I : Drs. KH. M. Alwi Nawawi, M.Pd 

3) Wakil Ketua II : Drs. KH. Jalaluddin Sanusi  

4) Wakil Ketua III : Dr. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag  

5) Wakil Ketua IV : H. PM. Alamsyah, SE., MS  

b. Dewan Pembina terdiri dari 12 orang yaitu:  

1) IR. H. Moh. Ramdhan Pomanto  

2) DR. H. Samsul Rizal, MI, S.Sos, M.si  
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3) IR. Farouk M. Betta, MM  

4) H. B. Amiruddin, SE, MM  

5) H. Aswis Badwi, M, Si  

6) DR. H. Baharuddin HS, MA  

7) Muh. Nur Khalid, S.Sos, MA  

8) Erwin Syaifuddin, S.STP, M.Si  

9) dr. Hj. Iriani R. SP. THT. M.Si  

10) Drs. H. A. Kamaruddin Munde  

11) Prof. DR. Arifuddin Achmad, M. Ag  

12) Drs. H. Abd. Latief Jusuf  

c. Unsur Pelaksana terdiri dari 25 orang yaitu:  

1) Kepala Satuan Audit Internal : Hj. Darmawati, SE., MM  

Bendahara : H. Syahruddin, S.Sos  

2) Kabid. Pengumpulan : You Yatsir Tonung  

3) Kabid.Pendistribusian dan Pendayagunaan : H. Abdul Azis Bennu, S.Ag  

4) Kabag. Perencanaan Keu.dan Pelaporan: Ismail Hajiali, SE, M.Si 

5) Kabag. Administrasi , SDM dan Umum: H. Katjong Tahir, SH  

6) Staf Bidang Pengumpulan:  

a. H. Mahyuddin, SH  

b. Junaidi, SE.I  

c. Badal Awan, S. Pd  

d. Fiti Nurindah Ragani, S.Sos  

e. Fitriany Ramli, SE  

f. H. Muh. Ramli B.  

g. H. Arifuddin  

7) Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan:  
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a. Muh Zulfiqar, SE  

b. Abd. Rahman, S.Th.I  

c. Darmawati, S.Pd  

8) Staf Perencanaan Keu.dan Pelaporan:  

a. Nabil Salim, SE.I  

b. Dian Pertiwi, SE  

9) Staf Administrasi , SDM dan Umum:  

a. Fatmawati, SE  

b. Sudirman  

c. Suwarni  

d. Randy Gunawan  

e. Ahmad Kamsir 

f. Abdi Manheri  

10. Staf Satuan Audit Internal:  

a. Dr. H. Arifuddin Mannang, SE., M.Si 

 

B. Program pemberdayaan pada BAZNAS kota Makassar 

BAZNAS adalah lembaga milik pemerintah yang dipercaya untuk 

menghimpun serta mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berdasarkan 

Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 pada tingkat nasional. BAZNAS 

dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Saat ini BAZNAS 

Provinsi telah dibentuk di 34 provinsi, dan berdiri di bawahnya BAZNAS 

kota/kabupaten, termasuk diantaranya BAZNAS kota Makassar.  
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BAZNAS kota Makassar hadir memberi pelayanan berupa 

penghimupunan serta penyaluran dana ZIS kepada masyarakat kota Makassar. 

dalam menjalankan tugasnya mensejahterahkan masyarakat, BAZNAS turut andil 

dalam memberikan program-program pemberdayaan kepada masyarakat. Diantara 

bentuk penyaluran dana yang selenggarakan oleh BAZNAS ialah terdapat 

penyaluran dana konsumtif dan dana produktif.  

 Dalam proses pendistribusian ZIS, baznas tidak serta merta mengeluarkan 

dana secara langsung, akan tetapi terlebih dahulu harus melewati beberapa 

prosedur, sebagaimana yang dikatakan oleh Bpk. H. Abdul Aziz Bennu (Kabid. 

Pendistribusian dan Pemberdayaan): 

Dalam proses pendistribusian dana zakat di BAZNAS kota Makassar, terlebih 

dahulu dirancang dan disusun dalam rencana kerja dan anggaran tahunan 

(RKAT). Kemudian RKAT tersebut diaplikasikan. Setelah itu dilakukanlah 

survei di masyarakat untuk memastikan bahwa orang yang menerima bantuan 

adalah orang yang betul-betul layak dapat bantuan.
1
  

RKAT bertujuan untuk menggambarkan rencana kegiatan dan 

penghimpunan dana berdasarkan target atau rencana pengumpulan ZIS dan dana 

keagamaan lainnya yang dibuat bedasarkan pada realisasi dan prognosis 

pengumpulan ZIS dan dana keagaaman lain di tahun sebelumnya.  

Secara gari besar, BAZNAS kota Makassar memiliki lima program 

prioritas dalam proses pendistribusian, program-program tersebut ialah: 

1.  Makassar Makmur untuk bidang ekonomi. 

a.  Bantuan modal usaha untuk usaha kecil 

b. Bantuan usaha produktif (dana bergulir) untuk usaha menengah 

                                                             
1
Abdul Aziz Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wawancara Di 

Kantor BAZNAS Kota Makassar Pada Tanggal 13 Desember 2018. 
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c. Pelatihan life  skill berupa pelatihan menjahit, service AC, service motor dan 

pelatihan pengelasan. 

d. Bantuan usaha bergulir UMKM 

e. Bantuan modal usaha dan pembinaan usaha berupa pelatihan pembuatan abon, 

bantuan modal awal usaha menjahit, biaya operasional dan pendampingan 

ZCD dan budidaya hasil tanaman, hasil bumi dan laut. 

2. Makassar cerdas untuk bidang pendidikan. 

a. Bantuan siswa SMP/MTs 

b. Bantuan hafids Alquran 

c. Beasiswa perguruan tinggi (S1) 

d. Bantual insidentil penyelesaian study (S1) 

e. Bantuan pengadaan perlengkapan sekolah (SD, MI, SLTP, SLTA) 

f. Bantuan pondok pesantren 

g. Pendidikan usia dini (PAUD) 

h.  Pelatihan dai 

i. Pelatihan penyelenggaraan jenazah 

j. Pelatihan tahsinul qiraah dan adzan bagi imam rawatib dan muadzin 

k. Pelatihan guru mengaji 

3. Makassar sehat untuk bidang kesehatan. 

a. Pengobatan gratis dan pemberian sembako 

b. Sunatan massal untuk anak fakir miskin 

c. Pengadaan obat-obatan 

d. Opersasi katarak gratis 

e. Pencegahan DBD 

f. Bantuan insidentil kesehatan 

g. Biaya operasional dan pendampingan ZCD untuk kebersihan lingkungan 
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h. Pengadaan tenda dan kursi duka. 

4. Makassar peduli untuk bidang kemanusiaan. 

a. Bantuan fakir miskin berupa bantuan rutin perbulan dan bantuan fakir miskin 

insidentil 

b. Pembinaan keluarga miskin yaitu pembinaan SDM pemulung dan pembinaan 

keagamaan pemulung 

c. Bantuan dan pembinaan terhadap penyandang disabilitas 

d. Bantuan untuk panti asuhan 

e. Bantuan sembako petugas kebersihan 

f. Bantuan musafir 

g. Bantuan muallaf berupa pembinaan keagamaan dan pembinaan SDM 

h. Bantuan gharimin 

i. Bantuan bencana alam 

j. Layanan antar jenazah 

k. Pemberin penghargaan kepada peneglolah masjid, panti asuhan serta TPA yang 

berprestasi. 

5. Makassar taqwa untuk bidang dakwah dan advokasi.   

a. Bantuan pembangunan Masjid 

b. Peringatan hari besar Islam. Termasuk di dalamnya maulid, buka puasa 

bersama dan tahun baru Islam. 

c. Biaya operasional dan pendampingan ZCD untuk TPQ dan Majlis taklim 

Penyaluran dana ZIS disesuaikan dengan kebutuhan mustahik (konsumtif 

dan produktif). Untuk bantuan dana konsumtif semisal bantuan rutin perbulan 

yang dikhususkan untuk fakir miskin, maka terlebih dahulu, petugas BAZNAS 

akan melakukan survei lengsung ke masyarakat, sebagaimana yang disebutkan 

oleh Bpk. H. Abdul Aziz Bennu: 
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Untuk penerima bantuan bulanan kami melakukan survei langsung ke 

masyarakat dengan mengambil data langsung dari kelurahan, kemudian 

diklarifikasi datanya, lalu disalurkan. bantuan konsumtif ini hanya 

dikhususkan untuk para fakir miskin.
2
 

Calon penerima bantuan bulanan tidak semata-mata karena tergolong 

sebagai fakir miskin saja, tapi harus memenuhi beberapa kriteria yang telah 

ditetapkan oleh BAZNAS, yaitu: 

1. Terdaftar sebagai warga  kota Makassar yang dibuktikan dengan KTP 

domisili. 

2. Tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menghidupinya. 

3. Tidak memiliki keluarga yang bisa memberi nafkah hidup sehari-hari.  

4. Menempati rumah yang lantainya tanah atau papan.  

5. Tidak menggunakan perlengkapan elektronik.  

6. Tidak merokok dan tidak menggunakan narkoba. 

Adapun jenis dana produktif semisal Bantuan modal usaha untuk usaha 

kecil, Bantuan usaha produktif (dana bergulir) untuk usaha menengah dan bantuan 

dana bergulir UMKM, maka bentuk prosedurnya melalui proses yang berbeda 

pula. Mustahik yang ingin mendapatkan jenis bantuan ini, terlebih dahulu harus 

mengajukan permohonan bantuan kepada pihak BAZNAS. Modal Permohonan 

bantuan ini juga diterapkan untuk pemohon bantuan beasiswa dan semacamnya. 

Seperti yang dituturkan  Bpk. H. Abdul Aziz Bennu: 

untuk penerima zakat produktif semisal modal usaha, beasiswa, gharimin, 

dsb, mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu, lalu disurvei 

dan diminta kelengkapan surat untuk kepentingan administrasinya. Dalam 

hal ini kami harus teliti untuk memastikan bahwa usaha yang diajukan 

sesuai dengan di lapangan.
3
 

                                                             
2
Abdul Aziz Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wawancara Di 

Kantor BAZNAS Kota Makassar Pada Tanggal 13 Desember 2018.  
3
Abdul Aziz Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wawancara Di 
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Dari beberapa program yang ada, dalam pelaksanaannya hanya program 

Makassar makmur yang sifatnya produktif, dan selebihnya bersifat konsumtif. 

Pendistribusian zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah 

SAW. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin 

Umar dari ayahnya, bahwa Rasullah telah memberikan zakat kepadanya lalu 

menyuruhnya untuk dikembangkan atau di sedekahkan lagi. Dalam Islam 

dijelaskan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah 

yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq 

agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, di samping melakukan 

pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, 

juga harus memberikan pembinaan dan intelektual keagamaanya agar semakin 

meningkat kualitas keimanan dan keislamanya.
4
 Terdapat beberapa model 

pemberdayaan ekonomi yang diprogramkan oleh BAZNAS kota Makassar, 

diantaranya: 

1. Bantuan Dana Bergulir 

Bantuan dana bergulir ini dikhususkan pada mustahik yang telah memiliki 

usaha (usaha yang tergolong usaha menengah). Mekanisme penyebaran bantuan 

ini disalurkan di kecamatan tertentu yang menjadi target pemberdayaan, dan 

orang-orang yang mendapatkan bantuan kemudian dibuatkan kelompok. 

Pemberian jenis bantuan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan modal 

mustahik agar usaha miliknya lebih berkembang, sehingga mendorong 

bertambahnya pendapatan rumah tangga.  

                                                             
4
Fitrianto. “Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten 

Kuantan Singingi Riau” Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF), Vol. 5, No. 1, Juni 2018. h.35. 
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Dalam proses penyaluran bantuan dana bergulir ini, terlebih dahulu pihak 

BAZNAS melakukan sosialisasi program ke masyarakat, yang kemudian 

disebarluaskan oleh masyarakat ke masyarakat lainnya. Sebagaimana hasil 

wawancara dengan suami ibu A. Muliati (penerima bantuan), dia menuturkan 

bahwa imformasi tentang bantuan dana bergulir tersebut dia peroleh dari 

sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS. Terdapat juga mekanisme lain yang 

berjalan secara tradisional di masyarakat. Seorang muzakki mendapat info 

bantuan dari kerabatnya yang bertugas di BAZNAS, kemudian orang tersebut 

juga menyampaikannya ke teman yang lain. akan tetapi cara penyebaran info 

seperti ini terkesan kurang efektif, karena infonya hanya sampai kepada orang 

terdekat saja, seperti kasus ibu Taco dan ibu Saharia Dg. Ngas, bahwa info 

bantuan tersebut diperolehnya dari seorang kenalan, akan tetapi pemeberitaannya 

tidak merata di kampung tersebut kecuali bagi orang-orang tertentu saja.     

Hal pokok yang membedakan antara bantuan dana bergulir dengan 

bantuan konsumtif ialah, bantuan ini diikat dengan akad pinjam meminjam. 

Mekanisme penyaluran dana bergulir ini dilakukan dengan BAZNAS yang 

bertindak sebagai lembaga yang memeberi bantuan berupa uang tunai dengan 

jumlah tertentu, dan mustahik sebagai peminjam yang dibebani dengan suatu 

keharusan untuk mengembalikan dana pinjaman yang telah diperolehnya dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan, dan tanpa dibebankan bunga sepeser pun. 

Jika sewaktu-waktu pihak peminjam tidak menjalankan aturan sebagaimana yang 

telah disepakati, maka dapat diproses melalui jalur hukum. Berikut daftar 

penerima bantuan dana bergulir: 
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Table 4.1 

Bantuan Dana Bergulir 

Tahun Lokasi Bantuan 
Jumlah 

Penerima 
Dana yang Diterima 

2016 Kec. Tamalanrea 10 orang Rp. 3.000.000/orang 

  Kec. Rappocini 2 orang Rp. 1.000.000/orang 

  Kec. Mariso 10 orang Rp. 3.000.000/orang 

2017 Kec. Tallo 10 orang Rp. 1.000.000/orang 

  Kec. Tamalanrea 2 orang Rp. 3.000.000/orang 

    7 orang Rp. 5.000.000/orang 

  Kec. Mariso 5 orang Rp. 5.000.000/orang 

    6 orang Rp. 3.000.000/orang 

  Kec. Biringkanaya 1 orang Rp. 3.000.000/orang 

  Kec. Tallo 10 orang Rp. 1.000.000/orang 

2018 Kec. Tamalanrea 2 orang Rp. 3.000.000/orang 

    7 orang Rp. 5.000.000/orang 

  Kec. Mariso 5 orang Rp. 5.000.000/orang 

    6 orang Rp. 3.000.000/orang 

  Kec. Biringkanaya 1 orang Rp. 3.000.000/orang 

  Kec. Tallo 10 orang Rp. 1.000.000/orang 

Sumber : Data Primer BAZNAS kota Makassar 

Para mustahik yang menerima bantuan dana bergulir ini telah merasakan 

manfaat dari bantuan tersebut. Diantara manfaatnya, dengan adanya bantuan 

modal, maka usaha mereka meningkat sehingga cukup mempengaruhi 

penghasilan mereka. Seperti ibu A. Muliati yang dulunya hanya jual-jualan 

campuran di gardu, kini usahanya bertambah dengan adanya usaha laundry 

miliknya. Ibu Taco dapat menambah jumlah barang jualannya. Ibu Saharia Dg. 

Ngas yang juga jualan di gardu, sudah memulai usaha jualan beras karena dengan 

adanya bantuan dana bergulir tersebut. 

Namun, dalam pelaksanaan program ini, tentu tidak selalu berejalan mulus 

sebagaimana yang diharapkan oleh pihak BAZNAS, tapi juga terdapat berbagai 
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hambatan di lapangan. Dari hasil wawancara dengan Bpk. H. Abdul Aziz Bennu, 

beliau mengatakan: 

Banyak dari kalangan mustahik yang memohon bantuan dana bergulir, 

dengan janji akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan 

peraturan yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, banyak mustahik 

yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati. Jika di bulan pertama, 

para peminjam membayar pada tanggal yang ditetapkan. Memasuki bulan 

kedua, sudah ada beberapa orang yang menunggak, bulan ketiga juga 

demikian. Setelah memasuki bulan keempat, bahkan sudah ada yang tidak 

membayar sama sekali sampai seterusnya.
5
 

Dalam proses permohonan peminjaman, sebenarnya pihak BAZNAS telah 

menyampaikan bahwa pihak peminjam bisa saja diperkarakan di kepolisian 

apabila melanggar ketentuan. Namun kata Bpk. H. Abdul Aziz Bennu, kami tidak 

sampai hati untuk memperkarakan mereka, karena apa jadinya jika orang miskin 

diperkarakan, mereka tentu akan jatuh lebih mikin lagi. Tapi menurut hemat 

peneliti, seharusnya BAZNAS harus berani memperkarakan mustahik yang 

menyalahi aturan, agar menjadi pelajaran bagi calon penerima bantuan yang lain 

dan lebih memotivasi mereka untuk giat bekerja. Karena dengan adanya 

pembiaran, maka uang yang seharusnya dapat digulir kepada orang lain tidak 

dapat disalurkan karena terhenti pada orang yang tidak amanah dalam 

menunaikan kewajibannya, sehingga masalah ini justru akan lebih berefek pada 

pada pemiskinan yang bukan hanya menyasar miskin secara materi saja, tapi juga 

miskin secara moral. 

Namun, walaupun ada oknum mustahik yang tidak taat aturan, tapi tidak 

semua mustahik demikian, banyak juga diantara mereka yang tetap melunasi 

pinjaman. Sebagaimana mustahik yang ditemui oleh peneliti, seperti ibu Taco, ibu 

Saharia Dg. Ngas, dan ibu A. Muliati, dari penuturan mereka bahwa setiap 

bulannya mereka selalu menyiapkan atau menyimpan persediaan uang yang 
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dikhususkan untuk membayar pinjaman di BAZNAS, sebagai bentuk jaga-jaga 

agar tidak terjadi penunggakan pembayaran. 

2. Pelatihan Life Skill 

Termasuk masalah paling mendasar yang dialami oleh masyarakat miskin 

adalah  keterampilan yang kurang, sehingga sering kita dapati di suatu lingkungan 

masyarakat miskin yang mata pencaraiannya sama, dengan pendapatan yang 

rendah dan dengan metode itu-itu saja. Demikian itu disebabkan oleh minimnya 

akses masyarakat miskin untuk memperoleh keterampilan lain, yang pada 

akhirnya mengharuskan mereka melanjutkan hidup dengan keterampilan yang 

diperoleh dari keluarganya.  

Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin, maka BAZNAS 

melaksanakan sebuah program pelatihan life skill. Diantara program pelatihan 

tersebut adalah pelatihan service AC, service motor dan pelatihan pengelasan. 

Pelatihan ini dibuat dengan tujuan masyarakat miskin dapat membangun usaha 

mandiri dengan keterampilan yang telah diajarkan kepada mereka. Bapak H. 

Abdul Aziz Bennu mengatakan saat wawancara: 

BAZNAS melaksanakan pelatihan keterampilan untuk para mustahik 

secara gratis, bahkan kami memberikan uang transport, uang makan 

beserta uang modal untuk memulai usaha saat mereka telah menguasai 

keterampilan yang diajarkan.
6
 

Tapi dalam perjalanan usaha, BAZNAS mendapatkan kendala dalam 

menghadapi mental para mustahik. Masalah yang dihadapi adalah tidak adanya 

konsistensi  mustahik dalam menjalankan usaha, sehingga modal yang diberikan 

hanya dihabiskan dan tidak dimanfaatkan untuk membiayai usaha. Bpk H. Abdul 
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Aziz Bennu mangatakan bahwa begitulah susahnya menghadapi masyarakat 

miskin, selain miskin harta, miskin juga pola pikirnya. 

3. ZCD (zakat community development) 

 ZCD adalah program nasional yang diterapkan oleh BAZNAS dengan 

tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Terkhusus di kota Makassar, 

saat ini program tersebut difokuskan di desa Cambayya, kecamatan Ujung Tanah, 

yang bertempat di daerah pesisir kota makassar. Desa Cambayya merupakan desa 

yang saat ini dapat dipertimbangkan untuk dibantu dengan dana Zakat. Nilai 

indeks dimensi ekonomi desa Cambaya adalah 0.37 (kurang baik), 

diinterpretasikan sebagai nilai yang diprioritaskan untuk dibantu.
7
 Data tersebut 

menjadi alasan bagi BAZNAS untuk memusatkan bantuan ZCD di desa 

Cambayya. Saat ini telah dilaksanakan berbagai macam program pemberdayaan di 

desa  Cambayya. Program tersebut merupakan bagian dari program yang 

terangkum dalam program ZCD. Diantara program yang dilaksanakan adalah: 

a. Pengolahan Ikan (Produksi Abon Ikan) 

Latar belakang kehidupan ekonomi masyarakat di desa Cambaya adalah 

menengah ke bawah. Mayoritas penduduk memiliki mata pencaharian sebagai 

nelayan. Dilihat dari potensi alam yang dimiliki desa Cambaya adalah terkait 

perikanan dimana produk unggulannya yaitu ikan tuna, ikan bandeng dan ikan 

barracuda. 

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat  desa cambayya, BAZNAS 

melaksanakan sebuah program berupa produksi abon ikan. Produksi ini ditujukan 

untuk memberi nilai tambah pada ikan yang mereka tangkap. Utamanya program 

ini diperuntukkan bagi ibu rumah tangga yang mungkin tidak memiliki kegiatan 

                                                             
7
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saat suaminya melaut. Sehingga dengan cara seperti ini, maka akan mendorong 

produktifitas dalam keluarga. 

Produksi abon ikan oleh masyarakat yang diberdayakan sudah berjalan 

dengan baik dan perlengkapan produksi mereka telah dilengkapi oleh BAZNAS, 

sebagaimana yang di jelaskan oleh ibu Hj. Darma, S.E: 

 

Alhamdulillah, kemarin waktu bencana palu, kami sudah produksi sebanyak 

1500 pices abon dalam jangka waktu satu bulan. Dan itu juga kami kirim 

untuk bantuan di palu.
8
 

Meskipun pada tahap ini, mereka belum menggunakan alat modern dan 

belum tercover dengan tata cara marketing yang baik, sehingga jangkauan 

penjualan belum meluas. Belum lagi, di desa cambayya tidak terdapat pasar, 

sehingga kondisi tersebut sedikit mempengaruhi proses tidak tersebarnya dengan 

cepat barang produksi tersebut. Jadi langkah sementara yang dilakukan oleh pihak 

BAZNAS adalah dengan mengirim produksinya tersebut ke BAZNAS pusat 

ketika ada acara-acara tertentu, sekaligus sebagai bentuk untuk mengiklankan 

produk abon tersebut. Masalah lain yang menjadi pada proses pemasaran produk 

adalah, menurut ibu Hj. Darma, S.E: 

Kendala kami dalam memasarkan produk abon ini, karena kami belum 

memiliki label produk halal, belum terbit, masih dalam proses. Tapi saat ini 

kami sudah memasukkannya untuk diproses di dinas kesehatan kota, dan 

saya sudah datang berkali-kali, tapi kami harus menunggu lagi anggaran 

tahun 2019, kami harus menunggu, karena kami yang butuh.
9
 

Adapun untuk proses pengadministrasiannya, saat ini masih ditangani oleh 

beberapa pendamping yang telah ditugaskan oleh BAZNAS, yang selain 

menangani masalah pencatatan, juga ditugaskan untuk mengontrol kebutuhan 

produksi serta keaktifan para mustahik yang diberdayakan.  
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9
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b. Jahit Menjahit 

Program jahit menjahit ini berlangsung kurang lebih setangah tahun, yaitu 

sejak bulan Mei tahun 2018. BAZNAS tidak mengkhususkan perekrutannya 

kepada perempuan saja, tapi terbuka secara umum, bagi siapa saja yang hendak 

bergabung, asal memiliki kriteria sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh 

BAZNAS. kriteria yang dimaksud adalah: 

1. Mampu baca tulis. Syarat ini diperlukan karena dalam proses pelatihan 

nantinya akan diberi materi, dan dibutuhkkan kemampuan baca tulis agar 

dapat dengan mudah mengakses pengetahuan yang diberikan. 

2. Batasan umur. Umur juga menjadi salah satu kriteria penting dalam 

pemilihan anggota, karena umur dapat memepengaruhi kemampuan 

beraktifitas. Dalam hal ini, dikhususkan bagi yang masih berusia produktif 

3. Bakat dan minat. Mustahik yang hendak bergabung, dipastikan memiliki 

minat untuk menekuni profesi yang akan dikerjakannya. 

BAZNAS sebagai lembaga yang memfasilitasi masyarakat, memberi 

kebebasan kepada para anggota yang diberdayakan untuk mecari atau menerima 

orderan sesuai dengan kemampuan mereka. BAZNAS juga terus berusaha untuk 

tetap mendapatkan  pesanan jahitan kepada mereka agar produksi terus berlanjut. 

Mekanisme kerja yang diterapkan adalah dengan memberi kelonggaran kepada 

setiap anggota untuk hadir sesuai dengan kesempatan yang mereka punya. 

Beberapa pertimbangan menjadi alasan disepakatinya kebijakan tersebut, 

sebagaimana yang dituturkan oleh ibu Hj. Darma, S.E : 

Kami tetap membuat jadwal untuk para anggota, akan tetapi kami tidak 

dapat memaksakan mereka untuk hadir karena adanya kesibukan yang 

berbeda diantara masing-masing anggota. Namun kami tetap berusah 

mengikuti pola hidup mereka. Jadi terkadang kehadiran mereka bervariasi, 

kadang 5 orang, kadang 3, terkadang juga 10 orang.
10
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Kondisi jadwal kehadiran para anggota yang tidak menentu, maka 

diterapkan pulalah sistem pengupahan yang berbeda. Upah mereka diberikan 

sesuai dengan jumlah pakaian yang mereka produksi. Menyamaratakan 

pendapatan mereka dalam hal upah, maka sangat akan mungkin memunculkan 

kecemburuan. Pemberian upah sesuai dengan hasil dari kerja mereka, diharapkan 

dapat menumbuhkan persaingan secara positif, dan menjadi motivasi bagi mereka 

untuk lebih giat dalam bekerja, karena semakin mereka giat, maka akan semakin 

bertambah pula pendapatannya. 

Pendampingan terus diberlakukan dalam proses pelaksanaan 

pemberdayaan ini, sampai pada tahap mustahik dianggap cakap dan dapat 

melakukannya dengan mandiri. Mustahik yang sudah mampu melaksanakan 

sendiri apa yang telah diajarkannya, maka diberi kebebasan untuk membuka 

usahanya, serta akan difasilitasi dengan mesin jahit untuk modal usahanya. 

Dampak ekonomi dari pemberdayaan ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang 

diberdayakan, karena turut membatu pendapatan keluarga mereka. Menurut ibu 

Hj. Darma, S.E bahwa program ini sangat efektif karena orang yang dahulunya 

tidak memiliki penghasilan, kini telah mendapatkan penghasilan tambahan. 

Dengan penghasilan tersebut, mereka dapat menutupi kebutuhan keseharian 

mereka. 

c. Bank Sampah 

Bank sampah ini terletak di jalan Barukang utara kelurahan Cambayya. 

Cambayya menjadi target penempatan bank sampah karena melihat kondisi di 

daerah tersebut yang terbilang kumuh dan perekonomian masyarakat yang 

dibawah rata-rata. Bank sampah didirikan untuk menyadarkan masyarakat tentang  

pentingnya lingkungan, serta untuk membantu prekonomian masyarakat dengan 

menjadikan sampah sebagai barang yang dapat ditukarkan dengan uang. Dengan 
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memberikan pembekalan berupa Keterampilan dalam mengelolah sampah, maka 

masyarakat secara perlahan akan memperbaiki lingkungan hidupnya, bahkan 

dapat menambah pundi-pundi penghasilannya. Program ini juga bagian dari 

bentuk pendayagunaan Zakat produktif. 

BAZNAS telah menfasilitasi masyarakat cambayya dengan sebuah gedung 

untuk dijadikan sebagai tempat penampungan sampah, berikut dengan berbagai 

alat yang menunjang berlangsungnya bank sampah tersebut. BAZNAS menunjuk 

beberapa orang masyarakat Cambayya sebagai pelaksana lapangan yang juga 

melibatkan perangkat desa untuk menjadi pengelolah. 

C. Kesesuaian Program Pemberdayaan Ekonomi oleh BAZNAS Kota 

Makassar dengan Konsep Filantropi Islam. 

Tiga konsep utama yang mengakar dalam al-quran dan hadist terkait 

dengan filantropi Islam, yaitu konsep kewajiban agama, moralitas agama, dan 

keadilan sosial. Konsep kewajiban agama merupakan panduan umum, konsep 

kedua berkaitan dengan moralitas agama, dan konsep yang ketiga adalah konsep 

yang menyentuh tujuan akhir dari filantropi dan tujuan agama itu sendiri yaitu 

terwujudnya keadilan sosial yang juga merupakan alasan diadakannya 

pemberdayaan masyarkat.
11

 

Pertama, konsep kewajiban agama dalam filantropi Islam dibangun 

melalui teks al-Quran dan Sunnah yang menginstruksikan kewajiban zakat. 

BAZNAS kota Makassar adalah lembaga yang bertanggung jawab sebagai tempat 

lalu lintasnya dana zakat. BAZNAS secara tidak langsung dituntut untuk 

menciptakan sebuah mekanisme pengumpulan zakat  yang komprehensif agar 

dapat menyentuh seleuruh lini masyarakat yang wajib zakat. Dan juga dituntut 

untuk menciptakan mekanisme pendistribusian zakat yang meyakinkan, yaitu 
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mekanisme yang dapat memeberi efek posistif terhadap perbaikan mutu umat, 

sehingga animo masyarakat untuk menyalurkan zakatnya terus meningkat dan 

merasa yakin jika dananya tersebut dikelolah oleh BAZNAS. 

BAZNAS dalam hal ini, menampung dana sosial masyarakat, baik dari 

perolehan dana zakat, infak, shadaqah dan bantuan lainnya. Dana perolehan 

tersebut merupakan amanah masyarakat yang diperuntukkan untuk masyarakat 

lain yang membutuhkan. BAZNAS secara hukum negara atau hukum agama, 

berkewajiban untuk  mengalirkan dana bantuan tersebut sampai kepada 

masyarakat yang membutuhkan.  

Tugas BAZNAS sebagai penghimpun dana zakat yang juga berkewajiban 

untuk menyalurkan dana zakat sudah disadari dengan baik. Sebagai bentuk 

pembuktian kesadaran tersebut adalah, BAZNAS telah mengalokasikan semua 

dana zakat yang telah diperolehnya. Bahkan BAZNAS kota  Makassar masih 

memiliki program lain, tapi belum dilaksanakan karena dana sebelumnya telah 

didistribusikan untuk pelaksanaan program kerja. BAZNAS telah memenuhi 

aspek pertama dari konsep filantropi. Menjadi tugas penting bagi BAZNAS dalam 

aspek ini adalah, BAZNAS harus bekerja ekstra untuk menyadarkan masyarakat 

akan kewajiban zakat serta bekerja aktif untuk menghimpun dana wajib tersebut.  

Kedua, konsep moralitas agama mendasari sifat imperatif zakat dalam hal 

menekankan pentingnya derma yang melampaui ritualitas.
12

 Derma tidak hanya 

dipandang sebatas kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti 

keimanan seseorang terhadap tuhannya. Seorang muslim yang berbuat baik 

kepada orang lain adalah bagian bentuk kesalehan dan keimanannya. Menaruh 

perhatian terhadap lingkungan masyarakat adalah bagian dari wujud kesalehan 

dan keimanan. 
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Moralitas agama pada Zakat dapat kita lihat pada ayat QS al-

Baqarah/2:177 yang artinya: 

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-

orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, 

penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
13

 

Aspek moralitas agama pada pelaksanaan program BAZNAS dapat kita 

lihat pada objek yang menjadi sasaran pendistribusian zakat. Dalam menentukan 

target penerima zakat, BAZNAS tetap menjadikan delapan asnaf yang disebut 

dalam Alquran sebagai target penerima zakat. Tapi dalam proses pendistribusian 

dana zakat dan dana sosisl lainnya, BAZNAS tetap memprioritaskan kalangan 

fakir miskin dan anak-anak yatim (duafa). Mengangkat kaum duafa dari garis 

kemiskinan, membantu melonggarkan kebutuhan ekonomi mereka adalah sisi 

moralitas agama yang menonjol dalam zakat. Data pada BAZNAS kota Makassar 

menunjukkan bahwa kaum miskin mendapat porsi paling besar dalam 

pendistribusian dana zakat. Penyaluran dana zakat berdasarkan asnaf dapat kita 

lihat pada table berikut: 

Table 4.2 

Penyaluran Berdasarkan Asnaf 

No Jenis Asnaf Jumlah Dana 

1 Dana Zakat untuk Fakir 375.940.000 

2 Dana Zakat untuk Miskin 3.573.310.000 

3 Dana Zakat untuk Amil 498.420.000 

4 Dana Zakat untuk Muallaf 176.250.000 

5 Dana Zakat untuk Riqab - 

                                                             
13

Kementrian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta Timur; CV Darus Sunnah, 

2015), h. 28. 



 
 
 

87 
 

6 Dana Zakat untuk Gharimin 50.000.000 

7 Dana Zakat untuk sabilillah - 

8 Dana Zakat untuk Ibnu Sabil 35.000.000 

    4.708.920.000  
Sumber: Data Primer Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2018 BAZNAS Kota 

Makassar.  

Ketiga, konsep keadilan sosial dalam konteks filantropi Islam membawa 

misi terwujudnya pemerataan ekonomi, distribusi kekayaan yang sehat, serta 

memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin untuk dapat bantuan terlaksana. 

ibadah zakat diyakini tidak hanya berdimensi vertikal (hablun min Allāh) atau 

merupakan kewajiban ritual mahdha, melainkan juga mempunyai dimensi 

horisontal (hablun min al-nās) yang menyentuh dimensi moral, sosial dan 

ekonomi. Dalam ranah horisontal ini, zakat merupakan aspek charity yang 

mempunyai peran signifikan sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan 

umat sekaligus pengentasan kemiskinan.
14

 

Filantropi Islam menjanjikan kesetaraan dalam masyarakat yang dianggap 

sebagai dasar dalam mewujudkan keharmonisan sosial. BAZNAS sebagai salah 

satu lembaga filantropi  telah menjalankan amanat sebagai lembaga yang turut 

berperan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pemeberdayaan tersebut 

dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin agar tidak 

terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu parah, serta untuk membantu 

terwujudnya kelancaran distribusi pendapatan di tengan-tengah masyarakat. 

BAZNAS telah melakukan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu 

dengan program pemeberdayaan yang tengah berlangsung di masyarakat. Namun 

demikian, penyusun mendapati bahwa praktek filantropi yang dilakukan oleh 

BAZNAS kota Makassar masih dominan bersifat tradisional. Pemberian bantuan 

jangka pendek masih lebih besar daripada bantuan yang bersifat jangka panjang. 
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Sehingga program tersebut belum sampai pada tahap memangkas masalah utama 

penyebab kemiskinan.  Bapak H. Abdul Aziz Bennu menyatakan dalam 

wawancara bahwa “untuk saat ini, program yang paling efektif adalah bantuan 

konsumtif, dan bantauan konsumtif lebih banyak dari produktif”
15

 Berikut table 

anggaran distribusi zakat BAZNAS kota Makassar: 

Table 4.3 

Sumber : Data Primer Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 

2018 BAZNAS Kota Makassar. 

Pemeberian bantuan yang bersifat konsumtif kepada masyarakat, 

menjadikan zakat hanya berperan meningkatkan kemampuan konsumsi sesaat 

bagi para mustahik, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan pada model 

bantuan tersebut. Maka, BAZNAS hendaknya memberi porsi bantuan yang lebih 

besar untuk bantuan yang bersifat produktif, agar dana zakat tersebut terus terolah 

dan tidak berhenti pada seorang mustahik saja. Bantuan bersifat produktif  akan 

lebih efektif untuk mengurangi disparitas kesejahteraan dan mampu mengubah 

status dari mustahiq ke kelompok muzakki sebagaimana tujuan dari filantropi 

Islam. 
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Abdul Aziz Bennu, Kepala Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan, Wawancara Di 

Kantor BAZNAS Kota Makassar Pada Tanggal 13 Desember 2018. 

 

 

Penyaluran Berdasarkan Program 

No Jenis Program Dana Zakat Dana Infak/Sedekah 

1 Bidang Ekonomi 601.500.000  482.395.000  

2 Bidang Pendidikan 601.500.000  15.430.000  

3 Bidang Kesehatan 601.500.000  306.272.000  

4 Bidang Kemanusiaan 1.804.500.000  1.020.290.000  

5 Bidang Dakwah-Advokasi 601.500.000  568.388.000  

    4.210.500.000  2.392.775.000  
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Table 4.4 

Program Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS 

Kosep 

Filantropi Islam 

BAZNAS  

Kota Makassar Kesesuaian 

Kewajiban agama 
Menghimpun dan mendistribusikan 

dana ZIS. BAZNAS menyadari 

bahwa Dana yang diperoleh adalah 

amanah dari masyarakat dan wajib 

ditunaikan.  

BAZNAS memenuhi 

konsep kewajiban 

agama. 

Moralitas agama 
Kaum duafa diprioritas untuk 

mendapatkan bantuan dana ZIS, 

sebagai wujud perhatian dan 

kesadaran atas posisi lembaga dalam 

negara maupun kedudukan dalam 

agama. 

BAZNAS memenuhi 

konsep Moralitas 

agama. 

Keadilan sosial 
BAZNAS telah berusaha menyentuh 

seluruh lini masyarakat dengan 

berbagai program pendistribusian 

zakat, yaitu: Makassar Makmur, 

Makassar Sehat, Makassar cerdas, 

Makassar peduli dan Makassar 

Taqwa. 

BAZNAS dapat 

dikategorikan 

memenuhi syarat, 

dengan catatan, 

BAZNAS belum 

terfokus pada 

program produktif, 

dan masih terfokus 

pada model filantropi 

tradisional.  

 

D. Program Pemberdayaan Ekonomi yang Efektif untuk BAZNAS kota 

Makassar. 

Dalam program pemberdayaan masyarakat, terdapat tiga konsep yang 

sering dilukan di masyarakat. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya 

berkutat di „daun‟ dan „ranting‟ atau pemberdayaan konformis. Karena struktur 

sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap given, maka 

pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan 

dengan yang sudah given tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap 

mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian 
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bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini 

sering disebut sebagai magical paradigm.
16

  

Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkutat di „batang‟ atau 

pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik 

dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. 

Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari top down menjadi 

bottom up, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan 

kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai naïve 

paradigm.
17

 

Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkutat di „akar‟ atau 

pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh 

struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi 

masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dansosial 

budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan 

hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan 

dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya 

memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat 

miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya.
18

 

Proses pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan secara bertahap 

melalui tiga fase yaitu: (1) fase inisial, dimana pemerintah yang paling dominan 

dan rakyat bersifat pasif; (2) fase partisipatoris; dimana proses pemberdayaan 

berasal dari pemerintah bersama masyarakat, dan (3) fase emansipatoris, 
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Teoritik dan Implementasi” Naskah disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat 

yang diselenggarakan Bappenas. No. 20. 2000. h. 2. 
17

Mardi Yatmo Hutomo. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan 

Teoritik dan Implementasi”. h. 3. 
18

Mardi Yatmo Hutomo. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan 

Teoritik dan Implementasi”. h. 3. 



 
 
 

91 
 

masyarakat sudah dapat menemukan kekuatan dirinya sehingga dapat melakukan 

pembaharuan-pembaharuan dalam mengaktualisasikan dirinya. 

Pola pendistribusian zakat dapat dikategorikan ke dalam empat pola yaitu: 

Pertama, distribusi yang bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan 

kepada para mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, semisal zakat yang 

diberikan untuk para korban bencana alam; kedua, distribusi konsumtif kreatif, 

yaitu zakat diwujudkan ke dalam bentuk lain dari wujudnya yang semula, semisal 

dalam bentuk beasiswa dan lainnya; ketiga, distribusi yang bersifat produktif 

tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif: alat 

cukur, hewan ternak dan lainnya; dan keempat, distribusi yang bersifat produktif 

kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk 

membangun projek sosial atau menambah modal usaha atau dagang. Dari 

keempat pola atau model di atas, maka pola distribusi produktif dipandang 

mempunyai manfaat yang lebih besar. 
19

 Berangkat dari pendapat diatas, penyusun 

memberi saran program pemberdayaan berupa “Pemberdayaan Masyarakat 

pesisir”. 

BAZNAS kota Makassar saat ini masih melakukan pemberdayaan di desa 

Cambayya kecamatan Ujung Tanah. Kecamatan Ujung Tanah terdiri dari 12 

kelurahan dengan luas wilayah 5,94 km².  Sebanyak 7 kelurahan di Kecamatan 

Ujung Tanah merupakan daerah pantai dan 5 kelurahan lainnya merupakan daerah 

bukan pantai dengan topografi ketinggian dibawah 500 meter dari permukaan 

laut. Mata penghasilan Masyarakat pesisir pantai pada umumnya adalah sebagai 

nelayan. Kecamatan Ujung Tanah merupakan lokasi sasaran pembedayaan yang 

memiliki sumber daya laut yang baik, dan di kecamatan tersebut terdapat akses 

laut yang sudah dimanfaatkan oleh nelayan sejak lama, yaitu pelabuhan paotere. 
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Melihat sumberdaya yang ada, penyusun menyarankan sebuah model 

pemberdayaan pesisir yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

oleh BAZNAS kota Makassar dalam melakukan program pemberdayaan. Model 

pemberdayaan tersebut sebagai berikut: 

Gambar 4.1 Skema Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

 
                                                                                                                                3 
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Pembentukan kelompok untuk masyarakat yang diberdayakan, berikut 

pendamping untuk proses pemberdayaan. 

Keterangan: 

1. BAZNAS menyalurkan bantuan kepada masing-masing kelompok yang 

telah dipilih. Jenis bantuan tersebut diberikan berdasarkan dengan 

kebutuhan dasar untuk tiap kelompok, berupa alat dan perlengkapan 

lainnya. Masyarakat  yan diberdayakan juga perlu difasilitasi dengan modal, 

karena masalah utama yang menjadi penghalang bagi masyarakat miskin 

untuk memulai usaha adalah karena akses untuk memperoleh modal usaha 

yang sulit. Menjadi perhatian utama bagi pelaksana pemberdaya adalah 

meneyediakan modal usaha bagi orang miskin, atau menjamin mereka agar 

mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan. Bantuan modal yang 

diberikan BAZNAS sifatnya pinjaman, sehingga pihak mustahik 

berkewajiban untuk mengembalikan. Beberapa hal yang perlu dicermati 

BAZNAS 

KOTA MAKASSAR 

PENDAMPING 

WARUNG 

MUSTAHIK 
NELAYAN PRODUKSI 

OLAHAN IKAN 
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dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek 

permodalan ini adalah:  

a. Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan 

masyarakat;  

b. Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem 

yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk 

mendapatkan akses di lembaga keuangan;  

c. Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak 

terjebak pada perekonomian subsistem atau ekonomi kere.
20

 

Selain bantuan materi, BAZNAS juga perlu memberikan bantuan non 

materi, berupa edukasi dalam bentuk pelatihan yang menunjang skill masyarakat 

yang diberdayakan. Sumbangsi yang bersifat edukasi ditujukan untuk 

menciptakan karakter serta membantu mengumbah mental yang bermasalah. 

2. Kelompok yang telah dibentuk, saling membantu dalam proses 

pemberdayaan. Kelompok yang terdiri dari nelayan, peneglolah ikan, dan 

warung mustahik diikat dengan peraturan khusus. Nelayan yang 

diberdayakan memiliki tugas untuk menyuplai ikan kepada pengelolah ikan, 

sesuai dengan ikan yang dibutuhkan, dengan harga tertentu sesuai dengan 

kesepakatan antar pihak. Pengelolah ikan juga dapat memasarkan 

produksinya di warung nelayan yang diberdayakan. Warung nelayan juga 

dapat menjadi tempat belanja para nelayan untuk hasil olahan ikan dan 

keperluan makan lainnya. Model kelompok yang akan diterapkan yaitu 

dengan membangun regulasi antar kelompok yang saling menguntungkan, 

agar produksi dan distribusi terus berlanjut. 
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3. BAZNAS memilih beberapa orang untuk menjadi pendamping dalam proses 

pemberdayaan. Pendamping yang dipilih adalah orang yang dipandang 

memiliki kecakapan dalam pendampingan pemberdayaan ekonomi, serta 

memiliki pengetahuan tentang lingkungan masyarakat yang menjadi objek 

pemberdayaan. Untuk memudahkan berlangsungnya proses pendampingan, 

maka BAZNAS perlu menyediakan fasilitas berupa posko pendamping 

sebagai tempat untuk para pendamping, agar masyarakat dan pendamping 

lebih mudah dalam berinteraksi. Menurut Y.C. Yen mengatakan bahwa 

setiap penggerak pembangunan yang akan memperdayakan masyarakat 

harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan 

b. Hidup dan tinggallah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik 

Kepentingan dan kebutuhannya. 

c. Belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, 

potensi apa yang mereka miliki. 

d. Ajak dan ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan. 

e. Ajak dan libatkan mereka dalam proses pelaksanaan. 

f. Mulailah dan apa yang masyarakat ketahui dan pahami. 

g. Jangan berikan penyelesaian akhir kepada mereka tetapi beri kebebasan 

kepada.
21

 

4. Pendamping bertugas untuk mengontrol proses berlangsungnya program 

pemberdayaan.  Pendamping memastikan bahwa bantuan yang disalurkan 

oleh BAZNAS dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Pendamping juga 

ditugaskan untuk mendampingi proses pencatatan serta menjadi tempat 
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untuk berkonsultasi masyarakat yang diberdayakan. Pendampingan 

dilakukan sampai pada waktu masyarakat yang diberdayakan dianggap telah 

mampu untuk mandiri. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat 

(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti 

pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek (agen atau partisipan 

yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.
22

 

5. Pendamping berkewajiban untuk melakukan pelaporan kepada BAZNAS 

terkait hasil pendampingannya kepada masyarakat. Pelaporan tersebut rutin 

dilaksanakan sebulan sekali, sebagai bahan evaluasi bagi pendamping dan 

BAZNAS secara khusus.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Program pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar disebut dengan  

istilah Makassar makmur. Model pemberdayaan yang diterapkan dalam 

program Makassar makmur, ada yang bersifat konsumtif dan produktif. 

Program pemberdayaan tersebut, diantaranya: Bantuan Dana Bergulir, 

Pelatihan Life Skill, dan ZCD (zakat community development). Program 

ZCD dilaksanakan dengan beberapa program di dalamnya, yaitu: 

Pengolahan Ikan (Produksi Abon Ikan), jahit menjahit, dan Bank sampah.  

2. Kesesuaian model pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar dengan 

konsep filantropi Islam telah terpenuhi pada aspek kewajiban agama dan 

moralitas agama. Program pemberdayaan BAZNAS kota Makassar pada 

aspek keadilan sosial, masih kurang menyetuh tujuan utama filantropi Islam, 

yaitu memutus penyebab rantai kemiskinan. Problem belum terwujudnya 

penguatan filantropi pada program BAZNAS kota Makassar terlihat pada 

model pemberdayaan yang masih dominan bersifat konsumtif, sedangkan 

filantropi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan tidak 

lagi bergantung kepada lembaga-lembaga tertentu. Kemandirian tersebut 

akan diperoleh jika program pemberdayaan yang bersifat produktif lebih 

diutamakan, karena pada dasarnya, program yang bersifat konsumtif  hanya 

akan menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat. 

3. Model pemberdayaan masyarakat pesisir bisa menjadi program 

pemberdayaan yang efektif untuk BAZNAS kota Makassar. program 

pemberdayaan pesisir dilakukan dengan mekanisme pembentukan 

kelompok, kemudian masing-masing kelompok saling terkait, sehingga 



 
 
 

97 

 

dengan mekanisme tersebut, jalur produksi dan distribusi bisa berjalan lebih 

lancar dan BAZNAS kota Makassar bisa lebih fokus pada satu titik lokasi 

pemberdayaan, sehingga proses pemberdayaan bisa lebih maksimal. 

B. Implikasi Penelitian 

1. BAZNAS kota Makassar diharapkan untuk lebih serius dalam pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat. Keseriusan tersebut dapat dilihat 

dengan perbaikan pada sistem pemberdayaan yang akan dilaksanakan 

berupa perbaikan administrasi, pandampingan, dan kebijakan dalam 

pendistribusian. BAZNAS kota Makassar diharapakan dapat 

mendistribusikan dana ZIS dalam bentuk produktif yang lebih besar 

dibanding dana konsumtif. 

2. BAZNAS kota Makassar sebaiknya memfokuskan program pemberdayaan 

ekonominya untuk masyarakat pesisir, karena problem hidup masyarakat di 

pesisir lebih kompleks, dan lebih membutuhkan perhatian. Mekanisme 

pemusatan bantuan pada satu titik wilayah, dapat mempermudah proses 

pengontrolan serta membuat proses pemberdayaan lebih terarah. 

3. Masyarakat yang diberdayakan hendaknya mengikuti program 

pemberdayaan dengan sungguh-sungguh dan percaya, agar mempermudah 

berlangsungnya program tersebut dan membantu mempercepat pencapaian 

tujuan dari program yang dilaksanakan.  
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INTERVIEW GUIDE 

WAWANCARA PERORANGAN 

Judul   : Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam 

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BAZNAS Kota Makassar). 

Permasalahan : 

a. Bagaimana Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS 

kota Makassar? 

b. Bagaimana kesesuaian model pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh 

BAZNAS dengan konsep Filantropi Islam? 

c. Bagaimana model pemberdayaan ekonomi yang efektif untuk BAZNAS 

kota Makassar? 

Pertanyaan untuk Pihak Lembaga BAZNAS Kota Makassar 

Jika merujuk pada besaran jumlah penduduk muslim di Kota Makassar, 

potensi jumlah zakat yang terkumpul tiap tahunnya bisa mencapai Rp10 miliar. 

Potensi dana zakat yang cukup besar ini, jika dikelolah dengan baik, khususnya 

dalam pemberdayaan masyarakat, maka sangat memungkinkan untuk membantu 

meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (mustahiq) di kota Makassar. Menurut 

data BPS (badan pusat statistik) Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk 

miskin di Makassar saat ini meningkat sebesar 825,97 ribu jiwa (data September 

2017). Data tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah, 

terkhusus bagi lembaga-lembaga Filantropi yang ada di Makassar, termasuk 

BAZNAS kota Makassar yang dalam hal ini bertindak sebagai badan yang diberi 

wewenang untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). 

1. Bagaimana proses pengumpulan dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS 

kota Makassar? 



2. Dana yang telah terhimpun apakah langsung di salurkan kepada yang 

berhak? 

3. Bagaimana BAZNAS dalam menentukan target penghimpunan dana zakat? 

4. Bagaimana BAZNAS menentukan mustahiq yang berhak menerima bantuan 

dana? 

5. Bentuk program penyaluran dana ZIS itu apa saja? 

6. Bentuk pendampingan seperti apakah yang dilakukan BAZNAS terhadap 

bentuk program pemberdayaan masyarakat? 

7. Bagaimana cara BAZNAS menjaga kepercayaan dan mengelola para 

mustahiq?  

8. Ketika mustahiq yang diberdayakan sudah mampu, apakah BAZNAS masih 

memberi bantuan modal dan pendampingan? 

9. Apakah ada mustahiq yg sudah menjadi donatur? 

10. Kendala apa saja yang di hadapi oleh BAZNAS dalam hal ini? 

Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat (pemerintah/ulama) 

1. Bagaimana dan seberapa pentingkah peran BAZNAS dalam pengentasan 

kemiskinan Menurut anda? 

2. Bagaimana menurut anda tentang pengelolaan Zakat di BAZNAS kota 

Makassar pada saat ini? 

3. Bentuk program yang ideal dalam program pemberdayaan zakat menurut 

anda itu seperti apa? 

4. Menurut anda, bentuk-bentuk pendampingan yang baik itu seperti apa untuk 

meningkatkan kualitas hidup mustahiq? 

5. Harapan dan langkah besar apa yang bisa di tawarkan untuk BAZNAS kota 

Makassar supaya dapat optimal dalam penghimpunan dan distribusi? 

Pertanyaan Untuk Masyarakat/Mustahiq 



1. Dimana anda mendapat informasi mengenai program-program yang terdapat 

di BAZNAS Kota Makassar?  

2. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh mustahiq supaya mendapat 

bantuan dari BAZNAS Kota Makassar? 

3. Bantuan apa saja yang diperoleh oleh bapak/ibu? 

4. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS Kota 

Makassar?  

5. Manfaat apa yang diperoleh dari pendampingan yang dilakukan oleh 

BAZNAS Kota Makassar?  

6. Bagaimana perubahan pendapatan setelah adanya bantuan tersebut? 

7. Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi dalam pendampingan tersebut?  
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