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KATA PENGANTAR

بسم االله الرحمن الرحيم
نُهُ وَنَسْتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُوْذُ بهِِ مِنْ شُرُوْرِ أنَْـفُ  سِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ إِنَّ الحَْمْدَ للِّه، نحَْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيـْ

وَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االله، وَ أَشْهَدُ أعَْمَالنَِا. مَنْ يَـهْدِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَ مَنْ يُضْلِل فَلاَ هَدِيَ لَهُ، 
انََّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولهُُ. أمََّا بَـعْدُ :

Setelah melewati berbagai macam proses dan rintangan-rintangan yang

sangat menguras tenaga dan pikiran, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Akhirnya segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena

berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis hadirkan

sebagai bentuk kesungguhan penulis untuk menyelesaikan studi penulis di Jurusan

Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik di UIN

Alauddin Makassar. Tiada lupa penulis kirimkan salawat serta salam kepada

junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-

sahabatnya. Semoga keteladanan beliau menjadi semangat bagi kita untuk lebih

baik dalam menjalani hidup di esok hari dan sesudahnya.

Penulis menyadari bahwa keberadaan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, karena penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.

Sehingga, skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak

yang turut mendukung penulis, baik dukungan dan bantuan moril maupun materil.

Sehingga penulis mengucapkan terima kasih untuk dukungan, bantuan serta doa

yang telah diberikan kepada penulis.

1. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua

orangtua penulis, yaitu Ayahanda Andi Muhammad Yunus AR. dan

Ibunda Jumiati Alfiah yang selalu memberikan asupan energi mental untuk

penulis selama menempuh perkuliahan, melalui nasihat-nasihat dan doa-

doa. Tak lupa pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada ke-
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empat saudara-saudara penulis yaitu Andi Afirah Nurfasihah, A.Md.Kom.,

Andi Azdin Sayyid Siadi, Andi Muhammad Hilmi, S.Kom., dan Andi

Fadhil yang selalu memberikan asupan semangat dan motivasi untuk

penulis.

2. Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Drs.

Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar bersama Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Dr. Wahyuddin,

M.Hum., Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., serta Dr. H. Kamaluddin

Abunawas, M.Ag., selaku wakil Rektor I, II, III dan IV yang telah

memimpin UIN Alauddin Makassar yang menjadi tempat penulis

memperoleh ilmu, baik dari segi akademik maupun ekstrakurikuler.

3. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Muhsin Mahfudz,

M.Th.I., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN

Alauddin Makassar, Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag., Dr. Hj. Darmawati,

S.Ag., M.H.I., serta Dr. Abdullah, M.Ag selaku wakil Dekan I, II, dan III

yang senantiasa membina penulis selama menempuh perkuliahan.

4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. H. Aan Parhani,

Lc., M.Ag., dan Yusran S.Th.I., M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Prodi

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir atas segala ilmu, petunjuk, serta arahannya

selama penulis menempuh studi di UIN Alauddin Makassar.

5. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga

atas segala keikhlasannya membimbing penulis kepada Dr. H. Aan

Parhani, Lc., M.Ag., dan Dr. H. Mujetaba Mustafa, M.Ag., selaku

pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan waktunya

memperhatikan segala penulisan dan mengoreksi, serta saran dan kritik

beliau yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
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6. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. H.

M. Galib M, MA. Dan Dr. H. A. Darussalam, M.Ag. selaku Penguji I dan
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7. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh
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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 Huruf Latin Nama

ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

ب Ba b be

ت Ta t te

ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim j je

ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ Kha kh ka dan ha

د Dal d de

ذ Żal ż zet (dengan titik di atas)

ر Ra r er

ز Zai z zet

س Sin s es

ش Syin sy es dan ye

ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع ‘ain ‘ apostrof terbalik

غ gain g ge
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ف fa f ef

ق qaf q qi

ك kaf k ka

ل lam l el

م mim m em

ن nun n en

و wau w we

ه ha h ha

ء hamzah ʼ apostrof

ي ya y ye

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

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

(ʼ).

2. Vokal

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

اَ  fatḥah a a

اِ  Kasrah i i

اُ  ḍammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama



xi

ىَيْ  fatḥah dan yā’ ai a dan i

ىَـوْ  fatḥah dan wau au a dan u

Contoh:

كَيْفَ  : kaifa

هَوْلَ  : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan
Huruf

Nama
Huruf dan

Tanda
Nama

..َ. ىǀ..َ. ا  fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas

ىِى Kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas

ىوُ ḍammah dan wau ū u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ  : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ  : qīla

يمَوُْتُ  : yamūtu

4. Tā’ marbūṭah

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang

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

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
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Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ  : rauḍah al-aṭfāl

الَْمَدِيْـنَةُ الْفَاضِلَةُ  : al-madīnah al-fāḍilah

اَلحِْكْمَةُ  : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

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

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّـنَا : rabbanā

نَا نجََّيـْ : najjainā

اَلحَْقُّ  : al-ḥaqq

نُـعِّمَ  : nu’’ima

عَدُوٌّ  : ‘aduwwun

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

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf ,(ىِىّ ) maddah menjadi (ī).

Contoh:

عَلِىٌّ  : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبىٌِّ  : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 
(alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf

qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).
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Contoh:

الَْشَّمسُ  : al-syams (bukan asy-syams)

الَْزَّلْزلََةُ  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الَْفَلْسَفَةُ  : al-falsafah

الَْبَلاَدُ  : al-balād

7. Hamzah

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

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

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

Contoh:

تأَْمُرُوْنَ  : ta’murūn

الَنـَّوْعُ  : al-nauʻ

شَيْءٌ  : syaiʼ

أمُِرْتُ  : umirtu

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 bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur’an (dari kata al-Qur’ān), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus

ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

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

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

hamzah.

Contoh:

دِيْنُ االله dīnullāh

باِالله billāh

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فيِْ رَحمَْةِ االله hum fī raḥmatillāh

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 mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan
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Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abū

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

żżdaridari) 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. = subḥānahū wa taʻālā

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

a.s. = ‘alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

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

w. = Wafat tahun

QS …/…: 4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Āli ‘Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

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

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

a

a
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ABSTRAK

Nama : Andi Alda Amalia
NIM : 30300115004
Judul : Zakat sebagai Instrumen terhadap Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Kajian Taḥlīlī QS. Al-Taubah/9 : 60 dan 103

Penelitian ini berjudul Zakat sebagai Instrumen terhadap Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Kajian Taḥlīlī QS. Al-Taubah/9 : 60 dan 103).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana potensi zakat terhadap Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan dalam pandangan al-Qur’an melalui pendekatan tafsir
taḥlīlī terhadap QS. al-Taubah/9 : 60 dan 103. Penelitian ini menitik beratkan pada
tiga pokok permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana hakikat zakat terhadap Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Kedua, bagaimana wujud zakat terhadap Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan? Ketiga, bagaimana urgensi zakat dalam membantu
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia?

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian
pustaka (library research) yang menggunakan pendekatan tafsir khususnya metode
tafsir taḥlīlī. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara
mengutip, menyadur dan menganalisis terhadap literatur-literatur yang berkaitan
dengan pembahasan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam
sekaligus instrumen wajib bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan
pengabdian kepada Allah swt., yang memberikan implikasi di ranah sosial dan
ekonomi kemasyarakatan. Di sisi lain, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah
program pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB untuk kemaslahatan
manusia dan planet bumi. Terdapat keterkaitan antara program-program kerja zakat
dan tujuan-tujuan TPB, sehingga diharapkan zakat dapat membantu tercapainya
tujuan-tujuan TPB khususnya di Indonesia.

Agar zakat menjadi riil sebagai instrumen yang dapat mendanai dan
membantu terwujudnya tujuan-tujuan, dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,
maka dibutuhkan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang terprogram oleh
pemerintah. Sehingga, pendayagunaan zakat benar-benar dapat bermanfaat dan dapat
membantu tercapainya tujuan-tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama menurut Syaikh Maḥmūd Syaltūt adalah ketentuan dari Allah swt.

yang di dalamnya ditetapkan prinsip-prinsip umum untuk menata kehidupan

manusia yang memberi petunjuk kepada kebaikan, kebenaran dan keindahan agar

manusia dapat mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan mendapatkan

kebahagiaan di Akhirat kelak serta memantapkan kedamaian dan ketenteraman

bagi manusia seluruhnya.1

Dengan “prinsip-prinsip umum” tersebut, ajaran-ajaran agama Islam dapat

sesuai dengan semua tempat dan dalam segala kondisi waktu atau yang biasa

diistilahkan Al-Islām shāliḥ li kulli zamān wa makān. Apalagi, agama Islam

bertujuan, “menata kehidupan manusia agar mencapai kesejahteraan hidup di

dunia dan mendapatkan kebahagiaan di Akhirat kelak”.2 Hukum-hukum dalam

agama Islam dapat sesuai dengan zaman karena diambil dari sumber yang tidak

pernah berubah oleh zaman yaitu al-Qur’an.

Al-Qur’an adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah saw.

sebagai petunjuk kepada umat manusia demi membebaskan manusia dari

kegelapan hidup menuju cahaya Ilahi dan membimbing manusia ke jalan yang

lurus.3 Al-Qur’an mempunyai dua sisi. Pertama, sisi samawi atau langit karena al-

Qur’an adalah Kalamullah dan sebelum diturunkan di bumi, al-Qur’an berada di

Lauh Mahfuz. Kedua, sisi bumi karena al-Qur’an diturunkan untuk ditujukan

kepada manusia. Di antara ciri “kelangitan” al-Qur’an adalah, suasana ketenangan

1M.Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur’an (Cet.I; Bandung:
Mizan, 2013), h.74

2M.Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur’an. h.75
3Syaikh Mannā’ al-Qaṭṭān, Mabāhits fī ‘Ulūm al-Qur’ān, terj. Aunur Rafiq El-Mazni,

Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an (Cet.XIV; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h.3
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dan kedamaian akan turun dari langit apabila al-Qur’an dibaca dan dikaji dalam

satu majelis. Selain ketenangan dan kedamaian, rahmat Allah pun turun bersama

para malaikat. Adapun dimensi bumi al-Qur’an adalah ketika al-Qur’an berbicara

tentang manusia dari seluruh aspek kehidupannya, baik hubungan manusia kepada

Allah maupun hubungan manusia kepada sesama makhluk. 4 Al-Qur’an

menjelaskan perlunya keselarasan dalam kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi.

Itulah sebabnya mengapa di dalam al-Qur’an kita diperintahkan untuk

mengeluarkan zakat.5

Zakat merupakan salah satu pokok agama yang sangat penting dan

strategis dalam Islam, karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah

syahadat dan shalat. Makna zakat secara bahasa (lugat), berarti tumbuh,

berkembang dan berkah, dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan 6 ,

sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Taubah/9:103.

              


Terjemahnya:
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan
menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu
itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha
Mendengar, Maha Mengetahui.7

Zakat adalah ibadah māliyyah al-ijtima’iyyah, yaitu ibadah yang memiliki

peran penting, strategis dan menentukan, baik dalam ajaran Islam maupun dalam

4Ahsin Sakho Muhammad, Oase Al-Qur’an: Pencerah Kehidupan (Cet. I; tt: PT Qaf
Media Kreativa, 2018), h.67-69

5 Junaidi Safitri, “Implementasi Konsep Zakat dalam al-Qur’an sebagai Upaya
Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, Universitas Islam Indonesia, vol. 2, no.1 (Juni 2017).
h.21 http://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/1356/1171 (Diakses 18 Juli
2019)

6Hasbiullah, Ekonomi Publik: Suatu Perbandingan Konsep Ekonomi Islam dengan Teori
Konvensional (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015), h.153

7Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta: Syaamil Qur’an,
2010), h.203
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membangun kesejahteraan masyarakat 8 . Dengan posisi sentralnya itu, zakat

memiliki ketentuan-ketentuan operasional, alokasi zakat misalnya, telah

ditentukan langsung dalam QS. al-Taubah/9 ayat 60, di mana zakat hanya

diperuntukkan bagi 8 golongan saja, yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat,

mualaf, budak, orang-orang yang berutang, pejuang di jalan Allah dan musafir.9

Zakat adalah tools yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian,

sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan makna

zakat itu sendiri.10 Maka, agar perekonomian bisa tumbuh dan ketimpangan di

sektor ekonomi menjadi berkurang, zakat dibutuhkan sebagai distribusi

pendapatan dari kelompok orang-orang yang memiliki kelebihan harta (agniyā’)

kepada kelompok yang mengalami kekurangan harta.

Di sisi lain, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris

disebut dengan Sustainable Development Goals adalah 17 tujuan dengan 169

capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda

dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan ini merupakan agenda pembangunan berkelanjutan

yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi

kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini menetapkan rangkaian target yang bisa

8Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002)
h.15

9 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional
dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 (Ed.I, Cet.II, Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.1

10 Nurul Huda, dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2015) h.107-108
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diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga

dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. 11

Pada perkembangannya, terutama di Indonesia, para pihak saling melihat

potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dari banyak sektor termasuk zakat. Dilihat dari jenis program kerja

zakat, tidak terelakkan memiliki hubungan yang jelas terhadap Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Misalnya, pengentasan kemiskinan dan kelaparan,

pendidikan berkualitas, air dan santitasi dll. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan

sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis

bagi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.12

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk

menganalisis bagaimana Zakat dapat menjadi instrumen terhadap Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan

Qur’ani agar dapat menjadi suatu wawasan baru bagi kita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka

masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk diteliti dalam kajian skripsi ini

adalah bagaimana konsep zakat dapat menjadi instrumen terhadap Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan?

Untuk lebih terarah pembahasan skripsi ini, maka masalah pokok tersebut

dibuat dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut:

11 “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Situs Resmi Wikipedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan (18 Juli 2019)

12Pusat Kajian Strategis  Baznas, Sebuah Kajian Zakat on SDGS: Peran Zakat dalam
Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashd Syariah (Jakarta: Puskas Baznas,
2017) h.3 https://puskasbaznas.com/publications/books/624-sebuah-kajian-zakat-on-sdgs (18 Juli
2019)



5

1. Bagaimana hakikat zakat dalam QS. al-Taubah/9 : 60 dan 103

2. Apa saja tujuan zakat dan bagaimana pengaruhnya?

3. Bagaimana potensi zakat dalam membantu pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia?

C. Pengertian Judul

Judul skripsi ini adalah “Zakat sebagai Instrumen terhadap Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan”. Sebagai langkah awal untuk membahas isi skripsi

ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis memberikan uraian dari

judul penelitian ini. Yaitu sebagai berikut:

a. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk maṣdar yang

berasal dari kata zakā – yazkū – zakā’an yang berarti tumbuh, subur, suci, baik

dan keberkahan. 13 Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama

mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya,

akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta

dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. mewajibkan kepada pemiliknya,

untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu

pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian

menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan

zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan

beres (baik).14

13Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007),
h.1124

14Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h.7
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b. Instrumen

Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu dan sarana

penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan.15

c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan dengan 169 capaian

yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia

pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini

dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB

yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama

hingga tahun 2030.16

d. Taḥlīlī

Metode taḥlīlī menurut Quraish Shihab seperti yang dikutip oleh Abd.

Muin Salim adalah suatu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan

kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan memperhatikan

runtutan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana tercantum di dalam mushaf.17

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi

zakat yang dapat membantu pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di

Indonesia dengan menggunakan pendekatan tafsir al-Qur’an melalui metode

taḥlīlī.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur dan karya

ilmiah, khususnya menyangkut hasil penelitian yang terkait dengan rencana

15 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.540

16 “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Situs Resmi Wikipedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan (18 Juli 2019)

17Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī (Makassar: Pustaka Al-
Zikra, 2011), h.38
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penelitian di atas, maka saat ini penulis menemukan literatur-literatur yang

membahas tentang penelitian tersebut. Adapun literatur yang terkait dengan

skripsi ini adalah:

Pertama, BAZNAS menulis sebuah buku yang berjudul Sebuah Kajian

Zakat on SDGS: Peran Zakat dalam Sustainable Development Goals untuk

Pencapaian Maqashid Syariah (Cet.I; Jakarta: Pusat Kajian BAZNAS, Desember

2017). Buku ini menjelaskan tentang konsep zakat dan perannya dalam SDGS

melalui Maqashid Syariah, sedangkan dalam penelitian ini lebih ditekankan

melalui pendekatan tafsir.

Kedua, Junaidi Safitri menulis sebuah jurnal yang berjudul Implementasi

Konsep Zakat dalam al-Qur’an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di

Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa peran zakat dalam al-Qur’an

memiliki korelasi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan

yang ditulis oleh Junaidi Safitri, skripsi ini membahas tentang bagaimana potensi

zakat dapat membantu pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di

Indonesia.

Ketiga, Andi Bahri S. (Dosen STAIN Pare-Pare) menulis sebuah jurnal

yang berjudul Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan

Ummat. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa zakat sebagai instrumen ekonomi dan

kesejahteraan ummat, maka upaya mengoptimalkan pengelolaannya menjadi

suatu keharusan karena merupakan salah satu pilar Islam yang berdimensi

ubudiyyāh, ijtima’iyyāh dan iqtiṣadiyyāh, yang dapat berkontribusi dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam jurnal ini dijelaskan

tentang zakat sebagai instrumen ekonomi, tapi dalam jurnal ini tidak ada

pembahasan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbeda dengan

skripsi ini yang membahas tentang Zakat dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
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Keempat, Skripsi dengan judul, “Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam

Ekonomi Islam” oleh Kusniawati jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar 2011. Secara umum, skripsi yang ditulis oleh

Kusniawati ini membahas tentang Zakat dan Kebijakan Fiskal. Dalam skripsi ini

juga dibahas bagaimana peluang zakat dalam Ekonomi Islam terhadap

Pembangunan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang Zakat terhadap

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan dikaitkan dengan QS. Al-Taubah/9: 60

dan 103.

E. Metodologi Penelitian

Objek dalam penelitian ini berhubungan langsung dengan tafsir, maka

diperlukan sebuah metodologi penelitian tafsir. Selain metodologi penelitian tafsir,

penulis akan mengemukakan beberapa metodologi yang digunakan dalam

penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, metode pendekatan, metode

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui riset kepustakaan

(library research). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan

angka-angka. Agak asing didengarkan adanya jenis penelitian ini dalam penelitian

Tafsir. Namun mengingat al-Qur’an adalah sumber informasi, maka tidak tertutup

kemungkinan adanya penelitian kuantitatif.18

Objek utama penelitian ini adalah QS al-Taubah ayat 60 dan 103 yang

membahas tentang zakat, kemudian ayat tersebut di analisis menggunakan metode

taḥlīlī.

18 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī,  h.110
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2. Metode Pendekatan

Secara istilah, pendekatan diartikan sebagai proses, perbuatan dan cara

mendekati suatu objek. Dalam terminologi Antropologi, pendekatan adalah usaha

dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang

yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang

masalah penelitian. Pendekatan dapat dikemukakan sebagai cara memandang,

cara berpikir atau wawasan yang dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.19

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penafsiran

al-Qur’an dari segi tafsir taḥlīlī. Maksudnya adalah menafsirkan al-Qur’an dengan

menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur’an dari berbagai seginya dengan

memperhatikan runtutan ayat-ayat al-Qur’an sebagaimana tercantum di dalam

mushaf. 20 Selain menggunakan pendekatan tafsir, penulis juga menggunakan

pendekatan yuridis yaitu metode yang menggunakan seperangkat teori dan

ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam memecahkan masalah penelitian.21

Karena penelitian ini adalah penelitian tafsir, maka sumber primer adalah

kitab suci al-Qur’an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan sumber sekunder adalah

buku-buku keislaman dan buku-buku lainnya yang membahas tentang zakat dan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan juga jurnal-jurnal penelitian yang telah

membahas tentang judul skripsi ini.

19 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī,  h.98
20 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī,  h.38
21 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī,  h.111
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4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah salah satu proses yang ditempuh dalam penelitian

ilmiah setelah proses pengumpulan data dalam bentuk operasi sistematis terhadap

data yang telah dikumpulkan.22

Pada penelitian ini, langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dengan

menggunakan pola tafsir Taḥlīlī, yaitu:

1) Menerangkan hubungan (munasabah) antara satu ayat dengan ayat yang

lain maupun antara satu surah dengan surah yang lain.

2) Menjelaskan asbāb al-Nuzūl.

3) Menganalisis mufrādat (kosakata) dan lafaz dari sudut pandang bahasa

Arab.

4) Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya.

5) Menerangkan unsur-unsur faṣāḥah, bayān dan instrument ījaz-nya bila

dianggap perlu.

6) Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang luas, khususnya

apabila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat ahkam.

7) Menerangkan makna dan maksud syarah dari ayat yang bersangkutan.23

b. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menguraikan data pokok berupa

pernyataan dalam bentuk ayat-ayat al-Qur’an ke dalam bagian-bagian lebih

kecil.24

22 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī,  h.113
23 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī,  h.39
24 Abd. Muin Salim, dkk., Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍūī,  h.117



11

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan secara

mendalam tentang Zakat sebagai Instrumen terhadap Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Selain itu tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Dapat mengetahui hakikat zakat dalam QS. al-Taubah/9 : 60 dan 103

b. Dapat mengetahui tujuan dan pengaruh zakat

c. Dapat mengetahui potensi zakat dalam membantu pelaksanaan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian ini mencakup dua hal, yakni kegunaan ilmiah dan

kegunaan praktis.

a. Kegunaan ilmiah, yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan

judul skripsi ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu

pengetahuan dalam kajian tafsir.

b. Kegunaan praktis, yaitu dengan mengetahui bagaimana potensi zakat dapat

menjadi instrumen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan

menjadi bahan rujukan bagi kita semua.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN

A. Pengertian Zakat

Zakat adalah aspek penting dalam ajaran Islam, karena zakat merupakan

rukun islam setelah syahadat dan shalat. Di dalam al-Qur’an kata zakat banyak

disebutkan, dan umumnya dihubungkan dengan kata shalat, ada 26 ayat tentang

zakat yang dihubungkan dengan shalat, ini menunjukkan bahwa peran zakat

sangat penting dalam kehidupan umat Islam 1 . Zakat merupakan kewajiban

keagamaan sekaligus kewajiban terhadap harta2. Zakat terbagi dua jenis, yaitu

zakat jiwa (zakāh al-fiṭr) dan zakat harta (zakāh al-māl)3.

Secara bahasa, kata zakāh merupakan bentuk maṣdar yang berasal dari

kata zakā, yazkū, zakā’an4. Zakā berarti namā (berkembang), zāda (bertambah),

kāna zakiyyān (murni, suci, bersih)5. Selain itu, ia juga berarti al-ṭahīr, al-naẓīf,

al-ṭayyīb, ṣālīḥ6.

Al-zakāh berarti al-numūw wa al-ziyādah, terkadang juga diartikan dengan

kata al-ṭaharah (suci), seperti dalam QS. al-Syams/91 ayat 9 berikut7:

1Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1993), h.312

2Zainuddin, Hukum Zakat: Perspektif  Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial
(Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.43

3Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia: Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional
dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2011 (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h.1

4 Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Cet.I Jakarta: Lentera Hati,
2007), h.1124

5Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Cet.IX
Yogyakarta: Multi Karya Grafika, tt.), h.1017

6Kusniawati, “Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam”, Skripsi (Makassar:
Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2011), h.26

7Zainuddin, Hukum Zakat: Perspektif  Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial, h.45
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Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)8

Dalam QS. al-A’lā/87 ayat 14

 
Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman)9

Zakat terkadang juga diartikan dengan al-madh (memuji), seperti dalam

QS. al-Najm/53 ayat 32 berikut10:

                  
                
  

Terjemahnya:
(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali
kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya.
Dia mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu dari tanah lalu
ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu
menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa11.

Dalam al-Qur’an, kata zakāh dan derivasinya disebut 32 kali, dengan tiga

makna berikut, sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu12:

1. Kesucian dan Kesalehan, seperti dalam QS. Al-Kahfi/18 : 81 yang

menjelaskan alasan Nabi Khidhir membunuh anak kecil, agar kedua orang

tuanya diberi ganti oleh Allah dengan anak yang kebih suci dan saleh serta

lebih dekat kasih sayangnya;

8Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta, Syāmil Qur’an,
2010), h.595

9Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.591
10Zainuddin, Hukum Zakat: Perspektif  Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial,

h.46
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.527
12Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007),

h.1124
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Terjemahnya:

Kemudian, kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya
dengan (seorang anak lain) yang lebih baik kesuciannya daripada (anak)
itu dan lebih sayang (kepada ibu-bapaknya)13

2. Sedekah. Seperti yang disebut dalam QS. Al-Rūm/30 : 39 yang

menegaskan, bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk

mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan

imbalan dari Allah swt., sebaliknya zakāh (sedekah) yang diberikan

dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka pelakunya telah

melipatgandakan pahalanya;

                
         

Terjemahnya:

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia
bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang
kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh
keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan
(pahalanya).14

3. Ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu

dengan syarat. Arti inilah yang popular sebagai istilah jika kata

zakāh/zakat disebut. Dinamakan demikian, karena dengan menunaikannya,

harta diharapkan bisa tumbuh dan bertambah atau merupakan salah satu

13Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta, Syaamil Qur’an,
2010), h.302

14Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta, Syaamil Qur’an,
2010), h.408



15

bentuk penyuciannya. Dalam al-Qur’an, zakāh dengan pengertian ini

disebut sebanyak 29 kali, di antaranya QS. Al-Baqarah/2 : 110 yang berisi

perintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

                 
    

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan
yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di
sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.15

B. Term-Term yang Menunjuk Makna Zakat dalam Al-Qur’an

Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa kata, yang walaupun memiliki arti

yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala digunakan untuk menunjukkan

makna zakat, yaitu infak, sedekah dan hak16.

1. Al-Ṣadaqah (Sedekah)

Seperti yang ditemukan pada QS. al-Taubah/9:60 :

   
Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir.17

Serta QS. Al-Taubah/9:103 :

   

15Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta, Syaamil Qur’an,
2010), h.17

16Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h.8
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.197
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Terjemahnya:
Ambillah zakat dari harta mereka.18

Kata ṣadaqah berasal dari kata صِدْقاً وَ تَصْدَاقاً–صَدَقَ  yang berarti benar,

nyata, berkata benar. 19 Sedekah ( ُالصَّدَقَة) menurut istilah adalah sesuatu yang

dikeluarkan seseorang dari hartanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada

Allah, seperti zakat. Pada asalnya, sedekah dikatakan untuk pengeluaran harta

yang bersifat sunnah, sedangkan zakat dikatakan untuk pengeluaran harta yang

bersifat wajib. Akan tetapi terkadang pengeluaran harta yang bersifat wajib pun

disebut sebagai yaitu ketika pelakunya berusaha melakukan kebenaran ,صَدَقَةٌ 

dengan perbuatannya itu.20 Dalam Tafsir al-Munīr dikatakan bahwa صَدَقَة adalah

apa yang diinfakkan oleh seorang Mukmin sebagai jalan mendekatkan diri kepada

Allah serta zakat yang fardhu yang diberikan kepada delapan golongan yang

berhak menerima zakat.

Imām Syāfi’i berkata, zakat yang dipungut dari kaum muslimin disebut

sedekah, karena dalam ayat tentang pembagian zakat, menggunakan kata sedekah

untuk menyebut zakat. Sedekah adalah harta yang diwajibkan oleh Allah swt.,

untuk dikeluarkan oleh umat Islam sebagai penyuci. Zakat dan sedekah memiliki

arti yang sama. Apa pun bentuk sedekah yang diambil dari harta seorang muslim,

maka pengertiannya satu, yaitu zakat.21

2. Al-Infaq (Infak)

Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Taubah/9:34 :

18Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.203
19 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia (Cet. XIV;

Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 770
20Al-Raghib Al-Aṣfahani, Al-Mufradāt fī Gharīb Al-Qur’ān, terj. Ahmad Zaini Dahlan,

Kamus Al-Qur’an (Cet.I; Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h.456
21Syaikh Aḥmad Musṭafā al-Farran, Tafsīr Al-Imām Al-Syāfi’i terj. Fedrian Hasmand,

dkk., Tafsir Imam Syafi’i (Jil.2, Cet.I; Jakarta: Penerbit Almahira, 2008), h.642-643
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  …          
  

Terjemahnya:
... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada
mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.22

Kata infaq ( نَـفَاقاً- نَـفَقَ  ) makna asalnya adalah biaya, belanja, pengeluaran

uang. Juga diartikan dengan pengeluaran biaya atau pembelanjaan.23 Infak berarti

menafkahkan dan membelanjakan harta. Orang yang memberi keluarganya

belanja sama artinya dengan memberikan nafkah dan hal memberikan belanja itu

disebut menginfakkan.24

Dalam al-Qur’an, banyak ditemui ayat yang menggunakan kata nafaqa,

baik dalam bentuk fi’l al-māḍī (masa lampau), fi’l al-muḍārī’ (masa kini), fi’l al-

amr (perintah), maupun dalam bentuk maṣdar. Allah swt., memerintahkan

manusia agar menginfakkan harta di jalan yang benar. Kata infak juga

dipergunakan untuk menyebutkan penggunaan harta di jalan yang tidak terpuji.

Karena penggunaan harta di jalan yang tidak terpuji, tidak dibenarkan oleh agama,

maka para ulama sepakat bahwa kata infak berarti penggunaan harta di jalan yang

diridai Allah swt.25

3. Al-Ḥaqq (Hak)

Seperti yang disebutkan dalam QS. al-An’ām/6:141 :

   …       
Terjemahnya:

22Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.192
23Muhammad Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah dan Tafsir (Cet.II;

Jakarta: Amzah, 2015), h.179
24Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h.223
25Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h.224
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... dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi
janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan.26

Al-ḥaqq (hak) secara semantik berarti milik, harta dan sesuatu yang ada,

serta pasti. Berkenaan dengan pengertian hak, dalam Ensiklopedi Islam dikutip

pernyataan dari seorang ahli fikih bahwa hak ialah suatu kekhususan kekuasaan

terhadap sesuatu atau keharusan penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi

kemaslahatan tertentu. Yang dimaksud dengan kekhususan disini ialah

kekhususan hubungan antara seseorang dan orang lain atau hubungan seseorang

dengan sesuatu. Dengan demikian, dalam definisi ini tercakup dua hak, yaitu hak

Allah swt., dan hak manusia.27

Menurut Didin Hafidhuddin, kata-kata tersebut digunakan karena memiliki

kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infak (QS. al-Taubah/9 ayat

34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebaikan yang

diperintahkan oleh Allah swt. Disebut sedekah (QS. al-Taubah/9 ayat 60 dan 130)

karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri

kepada Allah swt. Zakat disebut hak, karena zakat merupakan ketetapan yang

bersifat pasti dari Allah swt., yang harus diberikan kepada mereka yang berhak

menerimanya.

Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat bahwa bila disebut

zakat, maka yang dimaksud adalah sedekah wajib. Jika disebut sedekah atau infak,

maka yang dimaksud adalah sedekah sunnah. Dan jika disebut hak, maka yang

dimaksud adalah hak milik.28

26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.146
27Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, h.67-68
28 Aan Parhani, Buku Daras: Tafsir Ibadah dan Muamalah (Makassar: Alauddin

University Press, 2014), h.43
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C. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam, setiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung

hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk

ibadah zakat. Adapun yang dimaksud dengan hikmah zakat dalam hal ini adalah

makna yang bersifat ruhaniah dan filosofis yang mengandung manfaat.29

Wahbah al- Zuhailī menyebutkan tiga hikmah zakat:

a. Menjaga dan memelihara harta dari tindakan kriminal.

b. Merupakan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan

bantuan.

c. Menyucikan jiwa dari peyakit kikir (bakhil) yang menjadi tabiat manusia.30

Didin Hafidhuddin menyebutkan hikmah zakat:

a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt., mensyukuri nikmat-Nya,

menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan

hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong,

membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan

yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt.,

terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan

hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat

orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Zakat sesungguhnya

bukanlah sekadar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin,

yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan

29Rahmawati Muin, Manajemen Zakat (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.21
30Oni Sahroni, dkk., Fikih Zakat Kontemporer, h.20
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kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan

ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan

menderita.

c. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat

hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan

mengundang azab Allah swt.

d. Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang

berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan

untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak

memiliki waktu dan kesempaan untuk berusaha dan berikhtiar bagi

kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

e. Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu

bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang

menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu

bentuk perintah Allah swt., untuk senantiasa melakukan tolong-menolong

dalam kebaikan dan taqwa.

f. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana

yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan,

sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya

manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut

ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun

sabīlillāh.

g. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah

membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak
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orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai

dengan ketentuan Allah swt.

h. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu

instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik,

dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

pendapatan, economic with equity. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem

pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa

sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq

Ahmad  adalah sumber utama kas negara yang dicanangkan al-Qur’an. Zakat

akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang

sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan

distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi

harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat

hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang

atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang oleh Allah swt.

i. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman

untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam

mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki

harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan

keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfiq. Zakat yang

dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang

luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat

menurut Yusuf Qardhawi adalah ibadah māliyah al-ijtima’iyyah, yaitu ibadah

di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam

membangun kesejahteraan masyarakat.31

31Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, h.9-15
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D. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di

dunia. Kondisi ini memiliki keuntungan tersendiri bagi proses pembangunan

menuju masyarakat muslim sejahtera melalui pemanfaatan zakat.

Zakat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Zakat mempunyai

manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan mempererat

hubungan antar sesama manusia. Sedangkan, secara ekonomis, zakat dapat

berfungsi sebagai pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan

baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

pendapatan, economic with equity.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini

dikatakan bahwa yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional adalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dan yang membantu pengumpulan zakat,

pendistribusian dan pendayagunaannya adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di

Pasal 2 dikatakan bahwa, pengelolaan zakat ini berasaskan pada syariat Islam;

amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi dan akuntabilitas.

Di Pasal 3 dikatakan bahwa, pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan

manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat berlaku terhadap siapa saja yang ada

di Indonesia, baik lembaga maupun perorangan yang beragama Islam. Semua

pihak harus tunduk pada Undang-Undang ini dan menjalankannya dengan sebaik-

baiknya, walaupun kewajiban zakat itu sendiri hanya berlaku untuk orang Islam.32

32Zainuddin, Hukum Zakat: Perspektif  Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial,
h.70
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Apabila diperhatikan kandungan Undang-Undang ini, maka yang menjadi

tujuan dari Undang-Undang bukan saja ingin memberikan jaminan kepastian agar

supaya zakat dikelola dengan baik, dan tidak sekadar untuk memfasilitasi

lancarnya interaksi dalam proses pengelolaan, tetapi lebih jauh lagi yaitu

diharapkan melalui Undang-Undang ini akan terjadi beberapa perubahan

kehidupan masyarakat yang sifatnya lebih sejahtera.33

E. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris,

sustainable development. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan adalah

proses pembangunan yang terencana dan memiliki prinsip untuk memenuhi

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa

depan. Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan oleh World

Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United

Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation

of Nature and Natural Resources (IUCN), dan World Wide Fund for Nature

(WWF).34

Sejak kemunculannya, pembangunan berkelanjutan memiliki banyak

definisi dan konsep.

Meskipun demikian, beberapa hal prinsipil mendapatkan penekanan:

1. Komitmen pada keadilan dan fairness, dimana prioritas sepantasnya

diberikan kepada masyarakat dunia yang paling miskin dan keputusan

seharusnya mempertimbangkan hak-hak generasi yang akan datang,

2. Sebagai suatu pandangan yang jauh ke depan (long-term) yang

menekankan prinsip-prinsip precautionary yaitu, “dimana ada ancaman

33Zainuddin, Hukum Zakat: Perspektif  Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial,
h.71

34Nurman, Strategi Pembangunan Daerah (Cet.I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.121
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serius atau sesuatu yang tidak bisa dicegah, kekurangan kepastian

pengetahuan secara penuh sepantasnya tidak digunakan sebagai alasan

untuk menunda ukuran-ukuran biaya efektif (cost-effective measures) guna

mencegah degradasi lingkungan”,

3. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan dan memahami sekaligus

bertindak dalam hubungan yang kompleks yang ada di antara lingkungan,

ekonomi dan masyarakat. Lingkungan, pembangunan ekonomi dan

keadilan sosial ini menjadi tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Atas dasar itulah yang kemudian melandasi sebuah upaya untuk

membangun sebuah konsep pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh PBB.

Pada tahun 2000, secara resmi digagas Millenium Development Goals (MDGs)

atau Tujuan Pembangunan Millenium yang bertujuan untuk mencapai

kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target yang

tercakup dalam MDGs sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan

kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan

gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi HIV/AIDS dan berbagai

penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk

kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan.35

Setelah era MDGs berakhir, lahirlah Sustainable Development Goals

(SDGs) atau yang dibahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals)

adalah agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab

tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan

35Wahyuningsih, “Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development
Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, vol. 11, no.3, h.391

https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA/article/download/
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perubahan iklmi dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, di Rio de

Janeiro pada tahun 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa

diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga

dimensi pembangunan, yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau

Tujuan Global yang telah disepakati oleh 193 negara pada bulan Agustus 2015,

yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan

(2030), seperti berikut ini:

1. Tanpa Kemiskinan (No Poverty)

2. Tanpa Kelaparan (Zero Hunger)

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-Being)

4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education)

5. Kesetaraan Gender (Gender Equality)

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation)

7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy)

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic

Growth)

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and

Infrastructure)

10. Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities)

11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and

Communities)

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab (Responsible

Consumption and Production)

13. Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action)
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14. Ekosistem Laut (Life below Water)

15. Ekosistem Daratan (Life on Land)

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tangguh (Peace and Justice

Strong Institutions)

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals)

Untuk mengubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia

bertemu pada 25 September 2015, di Markas PBB di New York untuk memulai

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal ini terdapat 17 tujuan dengan 169

capaian yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan.

Termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan

kesehatan dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan,

mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.36

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Nasional

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berkomitmen untuk menyukseskan

pelaksanaan TPB melalui berbagai kegiatan dan telah mengambil langkah-

langkah strategis. Sejumlah langkah yang telah ditempuh Indonesia sampai

dengan akhir 2016 antara lain: melakukan pemetaan antara tujuan dan target TPB

dengan prioritas pembangunan nasional, melakukan pemetaan ketersediaan data

dan indikator TPB pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi,

melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator TPB,

menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan Tujuan Pembangunan

36 “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Situs Resmi Wikipedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan  (3 Oktober 2019)
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Berkelanjutan dan mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah

terkait dengan implementasi TPB di Indonesia.

Untuk menjamin implementasi TPB (SDGs) berjalan dengan baik,

pemerintah telah membentuk Sekretariat Nasional Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Sekretariat Nasional TPB (SDGs) bertugas mengkoordinasikan

berbagai kegiatan terkait pelaksanaan TPB di Indonesia. Sejumla pemangku

kepentingan yang mencakup kemeterian/lembaga, BPS, akademisi, organisasi

masyarakat sipil dan filantropi, serta bisnis telah dilibatkan dalam berbagai proses

persiapan pelaksanaan TPB di Indonesia.

Dalam implementasianya, ada beberapa prinsip yang telah disepakati juga

diadopsi oleh Indonesia. Prinsip pertama adalah universality, prinsip ini

mendorong penerapan TPB di semua negara, baik negara maju maupun negara

berkembang. Dalam konteks nasional, implementasi TPB akan diterapkan di

seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integration, prinsip ini

mengandung makna bahwa TPB dilaksanakan secara terintegrasi dan saling

terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip kedua ini

telah dipegang teguh dalam penyusunan rencana aksi, khususnya terkait dengan

penyusunan program dan kegiatan, serta penganggarannya. Prinsip terkahir adalah

“No One Left Behind” yang menjamin bahwa pelaksanaan TPB harus memberi

manfaat bagi semua, terutama yang rentan dan pelaksanaannya melibatkan semua

pemangku kepentingan. Prinsip telah diterapkan dalam setiap tahapan/proses

pelaksanaan TPB di Indonesia.

Prinsip-prinsip TPB yang telah disepakati di atas menjadikan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan memiliki kesesuaian dengan prioritas pembangunan

nasional. Prioritas pembangunan nasional jangka menengah Indonesia telah

didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
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(RPJMN). Meskipun RPJMN 2015-2019 disusun pada tahun 2014, akan tetapi

banyak dari target TPB yang sudah tercakup dalam prioritas pembangunan

nasional.

Tabel 2.1 Prioritas Nasional dan Target RPJMN yang Sesuai dengan

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pilar/Goal

TPB
Beberapa Prioritas Nasional

SOSIAL

(1, 2, 3, 4, 5)

1. Penanggulangan Kemiskinan

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

3. Peningkatan Kedaulatan Pangan

4. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan

Indonesia Sehat

5. Melindungi Anak, Perempuan dan

Kelompok Marjinal.

EKONOMI

(7, 8, 9, 10, 17)

1. Kedaulatan Energi

2. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional

3. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

4. Membangun Konektivitas Nasional

5. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

6. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas

Aktif

LINGKUNGAN

(6, 11, 12, 13, 14, 15)

1. Ketahanan Air

2. Membangun Perumahan dan Kawasan

Permukiman

3. Penanganan Perubahan Iklim dan
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Penyediaan Informasi Iklim dan

Kebencanaan

4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan

Kelautan

5. Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan

Bencana

6. Rencana Aksi dan Strategi

Keanekaragaman Hayati Indonesia

HUKUM DAN TATA KELOLA

(16)

1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI

2. Peningkatan Penegakan Hukum yang

Berkeadilan

3. Membangun Transparansi dan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sumber: Sekretariat Nasional SDGs, BPS Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals) di Indonesia

Dari tabel di atas, kita dapat melihat bahwa tujuan-tujuan dalam TPB yang

disusun oleh PBB memiliki kesesuaian dengan tujuan pembangunan nasional

yang disusun oleh pemerintah.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Islam

Pembangunan dalam Islam tidak mengungkap kata yang spesifik seperti

kata ‘berkelanjutan’. Fokus dari pembangunan dalam Islam adalah “manusia”,

yang memiliki fungsi dan peran sebagai khalifah di muka bumi, yang ditujukan

untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di muka bumi dan akhirat. Prinsip

Keberlanjutan dalam Islam tidak cukup hanya di bumi, namun sampai akhirat.

Tujuan utama pembangunan dalam Islam adalah meraih ridha Allah semata. Hal
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ini mengakibatkan apa yang menjadi progam-program pembangunan di bumi

akan menjadi bekal di akhirat.37

Dalam Islam, terdapat sebuah konsep yang bernama Maqāṣid Syarī’ah.

Secara bahasa, maqāṣid merupakan bentuk plural dari maqṣid yang artinya

maksud, tujuan, prinsip atau pokok, niatan, sasaran atau tujuan akhir. Ketika

dipadankan dengan syarī’ah, maqāṣid syarī’ah berarti tujuan akhir (prinsip) dari

hukum Islam.

Dalam praktiknya, banyak ilmuan Islam yang mencoba menkonstruksi

kerangka berfikir maqāṣid syarī’ah. Yang paling terkenal hingga saat ini adalah

konsep yang ditawarkan oleh al-Gazāli. Al-Gazāli merumuskan maqāṣīd syarī’ah

ke dalam 5 aspek dan fokus pada pemenuhan atasnya. Aspek tersebut adalah

agama, jiwa, intelektual, keturunan dan harta. Al-Gazāli menyatakan bahwa

maqāṣid syarī’ah adalah tentang pemenuhan kelima aspek di atas dengan agama

sebagai aspek dengan prioritas tertinggi. Al-Gazāli memetakan tingkat kebutuhan

manusia mulai dari ḍarūriyyah, ḥājiyyah, taḥsīniyyah.38 Definisi pemenuhan 5

37 “Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam”, Fajar Cendekia.
https://fajarcendekia.com/2018/03/10/konsep-pembangunan-berkelanjutan-dalam-islam/ (10
November 2019)

38Yang dimaksud persoalan ḍarūriyyah adalah kebutuhan yang menjadi dasar pijakan
kehidupan manusia, yang tidak boleh tidak, harus dipenuhi, agar kemaslahatan mereka berjalan
dengan baik. Jika persoalan ḍarūriyyah itu tidak terpenuhi, tata kehidupan manusia menjadi goyah,
kemaslahatan mereka tidak terwujud dengan benar, anarki dan kerusakan terjadi dimana-mana.
Oleh karena itu, kebutuhan ḍarūriyyah, biasa diterjemahkan dengann kebutuhan primer. Adapun
yang dimaksud dengan persoalan ḥājiyyah adalah apa yang dibutuhkan manusia untuk mencapai
kemudahan dan kelapangan dalam menanggung beratnya beban kehidupan. Jika kebutuhan
ḥājiyyah ini tidak terpenuhi, tata kehidupan tidak menjadi goyah dan tak akan tersebar anarki dan
kekacauan, sebagaimana yang terjadi ketika kebutuhan ḍarūriyyah tidak terpenuhi. Namun
demikian, tidak terpenuhinya kebutuhan yang ḥājiy akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan
dalam kehidupan manusia. Dengan pengertian semacam ini, kebutuhan ḥājiy mengacu pada upaya
menghilangkan kesulitan dan meringankan beban hidup manusia serta mempermudah pergaulan
dan tarnsaksi di antara mereka. Kebutuhan ḥājiyyah ini biasa diterjemahkan dengan kebutuhan
sekunder. Adapun persoalan taḥsīniyyah adalah sesuatu yang menjadi tuntutan tata krama
kehidupan yang nyaman menurut cara yang paling baik. Apabila kebutuhan yang bersifat taḥsīniy
ini tidak terpenuhi, tata kehidupan manusia tidak akan goyah, seperti tidak terpenuhi kebutuhan
ḍarūriy. Demikian pula manusia tidak akan merasa kesulitan, seperti ketika kebutuhan ḥājiy tidak
terpenuhi. Akan tetapi, tidak terpenuhinya kebutuhan taḥsīniy akan menyebabkan manusia
memperoleh penilaian yang kurang sempurna di mata masyarakat pada umumnya. Dalam
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aspek di atas menurut al-Gazāli berada pada tingkatan ḍarūriyyah saja, tidak

mencakup ḥājiyyah dan taḥsīniyyah. Sehingga tujuan syariah dalam terminologi

al-Gazāli berusaha untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia melalui

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar. 39

Ilmuan besar Islam lainnya, Ibnu Qayyīm berpendapat bahwa maqāṣid

syarī’ah tidaklah terbatas pada kelima aspek yang disebutkan oleh al-Gazāli.

Dibandingkan berfokus pada aspek yan perlu dijaga atau ditingkatkan, Ibnu

Qayyīm lebih memberikan perhatian pada tujuan dari maqāṣid syarī’ah itu sendiri.

Bahwa tujuan maqāṣid syarī’ah dalam perspektif Ibnu Qayyīm adalah terciptanya

keadilan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial. Maka dari itu,

apapun caranya, apabila tidak bertentangan dengan legal formal dan substansi dari

syariah, maka hal tersebut adalah maqāṣid syarī’ah yang dapat digunakan.

Melihat konsep SDGs (TPB) telah diterapkan di negara-negara Muslim

seperti Indonesia, menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Bagaimana TPB dalam

perspektif Islam dan bagaimana posisinya dalam timbangan maqāṣid syarī’ah?

Apabila konsep maqāṣid syarī’ah itu merujuk pada pengertian Ibnu

Qayyīm, maka tidak diragukan lagi bahwa selama tidak bertentangan dengan

syariat Islam, maka SDGs (TPB) merupakan bagian dari maqāṣid syarī’ah. Hal

ini karena, menurut Ibnu Qayyīm, selama suatu target dapat membawa kepada

kemaslahatan sosial, maka target tersebut dapat dimasukkan ke dalam maqāṣid

pengertian yang seperti ini, kebutuhan taḥsīniy mengacu pada budi pekerti yang mulia, adat
istiadat yang baik dan segala hal yang dapat membawa kehidupan manusia berjalan pada bentuk
dan caranya yang terbaik. Kebutuhan taḥsīniy biasa diterjemahkan dengan kebutuhan tersier.(Lihat
Departemen Agama RI., Tafsir Al-Qur’an Tematik: Maqasidusy Syariah; Memahami Tujuan
Utama Syariah (Cet.I, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008), h.19-20)

39Pusat Kajian Strategis  Baznas, Sebuah Kajian Zakat on SDGS: Peran Zakat dalam
Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashd Syariah (Jakarta: Puskas Baznas,
2017) h.3 https://puskasbaznas.com/publications/books/624-sebuah-kajian-zakat-on-sdgs (18 Juli
2019)
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syarī’ah. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa tujuan-tujuan dalam TPB adalah

untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Di sisi lain, apabila definisi yang digunakan merujuk pada al-Gazāli, yang

mempertimbangkan aspek maqāṣid syarī’ah pada kebutuhan ḍarūriyyah saja,

hubungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Hubungan TPB, Maqāṣid Syarī’ah dan Tingkat

Kebutuhan

No. TPB
Maqāṣid Syarī’ah

Yang Dominan

Tingkat

Kebutuhan

1. Tanpa Kemiskinan Harta Ḍarūriyyah

2. Tanpa Kelaparan Jiwa, Harta Ḍarūriyyah

3. Kehidupan Sehat dan

Sejahtera

Jiwa, Harta Ḍarūriyyah

4. Pendidikan Berkualitas Intelektual Ḍarūriyyah

5. Kesetaraan Gender Harta, Intelektual,

Jiwa, Keturunan

Ḍarūriyyah

6. Air Bersih dan Sanitasi

Layak

Jiwa, Keturunan Ḍarūriyyah

7. Energi Bersih dan

Terjangkau

Keturunan Ḥājiyyah

8. Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi

Harta Ḍarūriyyah

9. Industri Inovasi dan

Infrastruktur

Harta Ḥājiyyah

10. Berkurangnya Kesenjangan Harta Ḍauriyyah

11. Kota dan Pemukiman yang Harta Ḍarūriyyah
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Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggungjawab

Keturunan, Jiwa Ḥājiyyah

13. Penanganan Perubahan

Iklim

Keturunan, Intelektual Ḥājiyyah

14. Ekosistem Lautan Keturunan, Harta,

Intelektual

Ḥājiyyah

15. Ekosistem Daratan Keturunan Ḥājiyyah

16. Perdamaian Keadilan dan

Kelembagaan yang Tangguh

Jiwa, Harta, Keturunan Ḍarūriyyah

17. Kemitraan untuk Mencapai

Tujuan

Harta, Intelektual Ḥājiyyah

Sumber: BAZNAS Zakat on SDGs

Jika melihat tabel di atas, dari kelima aspek maqāṣid syarī’ah, perhatian

TPB memang lebih mendominasi pada aspek Harta dan sangat rendah pada aspek

Agama. Bahkan, jika dilihat tidak ada tujuan-tujuan TPB yang langsung

mencerminkan pada aspek Agama. Sedangkan dalam maqāṣid syarī’ah, aspek

Agama yang paling diprioritaskan, dan aspek Harta yang paling rendah

prioritasnya. Di sinilah letak perbedaan antara TPB dan maqāṣid syarī’ah.

Walaupun seperti itu, konsep TPB masih memiliki kaitan-kaitan dengan maqāṣid

syarī’ah.
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BAB III

ANALISIS TEKSTUAL QS. AL-TAUBAH/9: 60 DAN 103

A. Kajian Surah

1. Penamaan Surah

Surah ini terkenal dengan dua nama yaitu Baraah راءة) ) dan al-Taubah

.(التوبة) Baraah arti asalnya ialah berlepas diri atau tidak ingin terikat lagi dengan

satu janji yang pernah diperbuat, lalu menyatakan bahwa mulai saat ini satu pihak

melepaskan diri dari ikatan janji itu, lalu dijelaskan kepada yang bersangkutan1

dan dinamakan Baraah karena disebabkan oleh kalimat yang memulai surah ini,

yaitu berupa pernyataan berlepas diri dari kaum musyrikin2.

Nama yang kedua ialah al-Taubah, al-Taubah memiliki arti permohonan

ampun kepada Tuhan, bertaubat dari kesalahan. Sebab berulang-ulang kali kalimat

taubah (taubat) itu terdapat dalam Surah ini 3 dan karena pokok bahasannya

berisikan tentang penyesalan manusia serta kembalinya rahmat Allah swt.,

melalui gaya penyebutan yang berulang-ulang4. Dia disebut di awal Surah ini

pada ayat 3 yang menyatakan bahwa bertaubat adalah lebih baik bagi kamu. Lalu

di ayat 5, bahwa yang bertaubat lalu mendirikan shalat dan menunaikan zakat agar

dibebaskan. Disebut lagi di ayat 11 bahwa yang telah taubat lalu mendirikan

shalat dan menunaikan zakat, mereka itu adalah temanmu seagama. Disebut pula

di ayat 27 bahwa sesudah itu Allah akan memberikan taubat-Nya kepada

barangsiapa yang Dia kehendaki . Disebut pula pada ayat 74 bahwa jika mereka

1Abdulmalik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Juzu’ 10; Singapura: Pustaka Nasional
PTE LTD, tt) h.2834

2Allamah Kamal Faqih Imani, Nūr al-Qur’ān: An Enlightening Commentary into the Light
of the Holy Qur’ān, terj. Rudy Mulyono, Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju
Cahaya Al-Quran (Cet.II, Jil. VI; Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2017), h.355

3Abdulmalik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, h.2834
4Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju

Cahaya Al-Quran, h.355
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bertaubat, itulah yang lebih baik bagi mereka. Disebut lagi di ayat 117 sebanyak

dua kali bahwa Allah memberikan taubat atas Nabi dan Muhajirin dan Anshar

yang mengikutinya di saat-saat kesukaran (‘usrah). Disebut pula dalam ayat 104

bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima segala

macam sedekah dan disebut lagi dalam ayat ini bahwa Allah adalah Tawwab dan

Rahīm, yaitu sangat suka sekali memberi taubat. Dan ayat 112 yang menerangkan

orang-orang yang akan memperoleh kejayaan dan kemenangan, yaitu “orang-

orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, yang ruku’ dan yang sujud, yang

melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, serta menjaga batas-batas Allah yang

tak boleh dilampaui dan dilanggar”.5

Jadi, ketika Surah ini dibaca akan ditemukan banyak kalimat Taubat,

tandanya Allah selalu membuka pintunya bagi orang yang datang memohon

ampun kepada-Nya.

Di samping dua nama yang terkenal tersebut, surah ini masih memiliki

nama lain, sebagai berikut6:

a. Al-Faḍīḥah ( ةالفضی ) yang berarti membuka rahasia. Sebab rahasia orang-

orang munafik dibuka dalam surah ini;

b. Al-Muba’ṡirah yang artinya pembangkangan. Karena di surah ini telah (المبعثرة)

banyak dibongkar maksud curang yang tersembunyi dalam hati orang-orang

yang memusuhi Islam;

c. Al-Muqasyqisyah yang artinya melepaskan diri. Yaitu (المقشقشة) dari pengaruh

paham yang buruk;

d. Al-Mukhżiyah ذیة) yang artinya penghinaan. Karena orang munafik (ا

dihinakan dalam surah ini;

5Abdulmalik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, h.2834
6Abdulmalik Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, h.2835
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e. Al-Muṡīrah yang artinya penimbulan. Sebab corak kejahatan (المثيرة) orang-

orang munafik ditimbulkan;

f. Al-Ḥāfirah yang artinya penggalian. Karena kejahatan orang-orang (الحافرة)

munafik telah digali;

g. Al-Munkilah yang (المنكلة) artinya contoh yang mengerikan;

h. Al-Mudamdimah ( دمدمةلما ) yang artinya curahan. Yaitu Tuhan mencurahkan

murka-Nya kepada orang-orang munafik.

2. Munāsabah Surah

Surah ini merupakan pelengkap bagi surah sebelumnya dalam kebanyakan

pokok agama dan cabangnya, serta perundang-undangan yang semuanya

menyangkut hukum peperangan dan persiapannya, sebab-sebab memperoleh

kemenangan di dalamnya, hukum-hukum perjanjian berupa memelihara dan

mengembalikannya jika keadaan menuntutnya, hukum perwalian di dalam

peperangan dan selainnya di antara kaum mukminin dan kaum kafir, ihwal kaum

mukminin yang jujur dan kaum kafir yang tidak tetap pendiriannya dari kaum

munafik, serta orang-orang yang berpenyakit hati. Singkatnya, apa yang dimulai

di dalam surah pertama disempurnakan di dalam surah kedua ini. Berikut ini,

disajikan beberapa contoh7:

a. Uraian panjang tentang memerangi kaum musyrikin dan ahli kitab;

b. Dalam surah pertama diterangkan, bahwa kaum musyrikin menghalang-halangi

manusia dari Masjidil Haram dan bahwa mereka bukanlah pelindungnya.

Sedangkan di dalam surah kedua diungkapkan sebagai berikut:

                  
        

7Aḥmad Musṭāfa Al-Marāghi, Tafsir Al-Marāghi, terj. Hery Noer Aly, dkk., Tafsir Al-
Maragi (Juz.10, Cet.II; Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992), h.83-84
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Terjemahnya:
Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah,
padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia
amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.8

c. Dalam surah al-Anfāl disajikan beberapa perjanjian, sedang surah al-Taubah

dibuka dengan menguraikan perkara itu secara panjang lebar;

d. Surah al-Anfāl menyajikan dorongan agar orang senang menafkahkan harta di

jalan Allah. Hal ini disajikan lebih lengkap lagi di dalam surah al-Taubah;

e. Surah pertama bercerita tentang orang-orang munafik dan orang-orang yang

berpenyakit hati. Di dalam surah kedua, hal ini diuraikan lebih sempurna lagi.

3. Kandungan Surah

Surah al-Taubah ialah surah ke-sembilan al-Qur’an yang berisi 129 ayat,

surah ini diturunkan pada tahun kesembilan Hijriyah. Sebagian ayat-ayat surah ini

diturunkan sebelum terjadinya Perang Tabuk, beberapa bagian selama

berlangsungnya Perang Tabuk dan sebagian yang lain diturunkan usai peristiwa

perang tersebut.9

Surah ini turun di Madinah, selain beberapa ayat yang dikecualikan oleh

beberapa ulama, antara lain ayat 113. Ada juga yang mengecualikan ayat 128 dan

129. Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua ayatnya turun sekaligus

sama halnya dengan surah al-An’ām. Ulama sepakat bahwa surah ini merupakan

surah terakhir yang diterima Nabi saw. Ia turun sesudah turunnya surah al-Fath.10

Karenanya, surah ini memuat hukum-hukum final yang membahas hubungan

antara kaum muslimin dengan bangsa-bangsa lain di dunia, membahas

kategorisasi internal kaum muslimin, memberikan batasan tentang nilai dan

8Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Jakarta, Syaamil Qur’an,
2010), h.189

9Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju
Cahaya Al-Quran, h.355

10M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Vol.5, Cet.V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.4
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kedudukan masing-masing kategori, serta menjelaskan kondisi masing-masing

kelompok dan tingkatan. Juga memberikan gambaran yang gamblang dan rinci

tentang fakta masyarakat muslim secara umum serta fakta setiap kelompok dan

tingakatan.11

Tujuan utama surah ini adalah memusuhi yang berpaling dari ajakan surah

sebelumnya untuk mengikuti siapa yang mengajarkan Tauhid dan menyembah

Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bukti paling jelas tentang hal ini adalah kisah

al-Mukhallafin (yang ditinggalkan karena enggan mengikuti Perang Tabuk) dan

yang diuraikan ayat ini. Mereka pada akhirnya sadar dan bertaubat.12

Isi kandungan surah al-Taubah, di antaranya sebagai berikut:

1. Memberikan keyakinan untuk orang-orang beriman, bahwa Allah swt.,

selalu menyertai dan melindunginya, serta memberikan anugrah segala

kenikmatan atas perbuatan-perbuatan dalam menjalankan perintah-Nya

dan meninggalkan larangan-Nya;

2. Penjelasan aturan-aturan Ilāhiyyah atau hukum syar’i, yaitu kewajiban

umat Muslim untuk menginfakkan sebagian rizki yang telah

dianugerahkan oleh Allah swt., kepadanya, aturan dalam penggunaan harta

pribadi atau harta milik umat, aturan penarikan jizyah dari orang kafir

yang dalm perlindungan kaum Muslimin, aturan bernegara (tata Negara),

dan lain sebagainya;

3. Menjelaskan tentang kisah-kisah, di antaranya kisah Nabi Muhammad

saw., dan Abu Bakar al-Ṣiddiq bersembunyi dalam gua Tsur sewaktu

melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah, kisah perang

11Sayyid Quṭb, Fī Ẓilāl Al-Qur’ān, terj. As’ad Yasin, dkk., Tafsir fi Zhilalil-Qur’an: Di
Bawah Naungan Al-Qur’an (Jil.5, Cet. V; Jakarta: Gema Insani, 2010), h.249

12M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.4
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Hunain dan perang Tabuk yang dilakukan oleh kaum Muslimin dalam

menjalani perang Sabil, demi tegaknya agama Tauhid di muka bumi;

4. Menerangkan sifat dan tingkatan derajat kaum Muslimin di sisi Allah swt.

B. Kajian Ayat

1. Teks Ayat dan Terjemah QS. Al-Taubah/9: 60 dan 103

a. QS. al-Taubah/9: 60

              
            
 

Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan)
hamba sahaya, untuk (membebaskan) hamba yang berutang, untuk jalan
Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.13

b. QS. al-Taubah/9: 103

              
 

Terjemahnya:
Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan
mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu
(menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar,
Maha Mengetahui.14

2. Munāsabah Ayat

a. Munāsabah QS. al-Taubah/9 : 60

Ayat yang lalu menggambarkan bahwa ada seorang munafik yang

bernama Kharqush Ibnu Zuhair berkata kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah

13Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.196
14Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.203
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saw., tidak adil dalam membagikan sedekah, karena membagikannya kepada para

penggembala, dan lain-lain.15

Lalu di ayat ini, Allah swt., menegaskan bahwa yang berhak menerima

zakat hanya delapan golongan ini, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin,

pengelola-pengelola zakat, para muallaf, hamba sahaya, orang-orang yang

berutang, orang-orang ynag berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang

dalam perjalanan.

Selain dari golongan di atas, tidak berhak untuk menerima zakat. Terlebih

kepada orang-orang munafik yang telah mencemooh dan mencela Rasulullah.

Karena ketetapan itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah swt.

Adanya ayat di atas juga merupakan keharusan untuk menjelaskan jalan

yang benar dan adil dalam pendistribusian zakat, sehingga para wajib zakat tidak

boleh mencari-cari jalan untuk memberikannya kepada selain golongan tersebut.

Ayat di atas juga merupakan pengingat kepada orang-orang kaya agar lebih

memerhatikan dan peduli kepada orang-orang yang memerlukan zakat.16

Adapun sebab dari penyebutan ayat tentang delapan golongan penerima

zakat ini di antara ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang munafik dan tipu

daya mereka adalah untuk mengingatkan bahwa mereka bukan termasuk golongan

yang berhak menerima zakat.17

b. Munāsabah QS. al-Taubah/9 : 103

Ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih

lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka

diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah

15M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.139-141
16Wahbah al-Zuhailī, Tafsīr Al-Munīr, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir Al-

Munir (Jil.5, Cet.I;  Jakarta: Gema Insani, 2016), h.505
17Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.505



41

melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, di sini Nabi Muhammad saw.,

diperintah Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta berupa zakat dan

sedekah, yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan

ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula

sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya, yakni dengan harta yang

engkau ambil itu, engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan menyucikan

jiwa, lagi mengembangkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka guna

menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan

kesejahteraan bagi mereka. Sesungguhnya doamu itu adalah sesuatu yang dapat

menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka yang selama ini gelisah dan takut akibat

dosa-dosa yang mereka lakukan . Dan sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.18

3. Asbāb al-Nuzūl QS. al-Taubah/9: 103

Dikemukakan oleh Ibnu Mardawaih dan Ibnu Abi Hatim dari jalan Al-‘Ufi

yang bersumber dari Ibnu Abbas yang berkata, Rasulullah saw., berangkat perang,

lalu Abu Lubabah dan lima orang temannya tidak ikut berangkat. Kemudian, Abu

Lubabah dan dua orang temannya merasa sangat menyesal karena tidak ikut

berangkat dan yakin bahaya akan menimpanya. Mereka berkata, “Kami disini

bersenang-senang di bawah naungan pohon dan hidup tenteram bersama isteri-

isteri kami, sedangkan Rasulullah saw., dan orang-orang mukmin yang

menyertainya melakukan jihad. Demi Allah, kami akan mengikatkan diri kami

pada tiang-tiang, dan tidak akan melepasnya sampai Rasulullah saw.,

melepaskannya”. Lalu mereka melakukannya, sedangkan yang tiga orang lagi

tidak melakukan yang demikian. Setelah kembali dari peperangan, Rasulullah saw.

bersabda, “Siapakah mereka, yang diikat di tiang-tiang itu?”. Maka seorang laki-

18M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.232
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laki berkata, “Ini Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang.

Mereka berjanji kepada Allah, tidak akan melepaskan diri mereka”. Maka Allah

menurunkan ayat “...       ” 19 sampai akhir ayat, yang

menerangkan pengampunan akan dosa mereka itu. Ketika ayat itu diturunkan,

Rasulullah saw., melepaskan Abu Lubabah dan teman-temannya. Lalu Abu

Lubabah dan teman-temannya datang dengan membawa harta benda mereka

ketikan mereka dilepaskan. Mereka berkata, “Ya Rasulullah, ini harta benda kami,

hendaklah engkau sedekahkan atas nama kami dan mohonkanlah ampunan bagi

kami”. Rasulullah saw., bersabda, “Saya tidak diperintahkan untuk mengambil

sedikitpun dari harta benda kalian”.

Maka Allah menurunkan ayat “ ...        ”20 sampai akhir

ayat.21

4. Analisis Kosakata

a. QS. al-Taubah/9: 60

1)  
Kata ini dalam bentuk الصدقات disebut 7 kali dalam al-Qur’an, masing-

masing disebut dalam surah al-Baqarah ayat 271 dan 276, surah al-Taubah ayat 58,

60, 79 dan 103, lalu di surah al-Mujādalah ayat 13. Dalam bentuk صدقة diulang

sebanyak 5 kali yang tersebar dalam surah al-Baqarah ayat 196 dan 263, surah al-

Nisā’ ayat 114, surah al-Taubah ayat 103 dan surah al-Mujādalah ayat 12.22

Kata الصدقة (sedekah) artinya adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang

dari hartanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, seperti zakat.

19QS. Al-Taubah/9: 102
20QS. Al-Taubah/9: 103
21 Jalāluddīn Al-Suyūṭi, Lubāb al-Nuqūli fī Asbāb al-Nuzūli terj. Abdul Mujieb AS,

Riwayat Turunnya Ayat-Ayat Suci Al-Qur’an (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1986), h.301-303
22Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm

(Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, 1428 H/2007 M), h.499
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Pada asalnya, sedekah dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat sunnah,

sedangkan zakat dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat wajib. Akan

tetapi, terkadang pengeluaran  harta yang bersifat wajib pun disebut sebagai ,صدقة

yaitu ketika pelakunya berusaha melakukan kebenaran dengan perbuatannya itu.23

Dalam Tafsir Kementerian Agama  dikatakan bahwa ṣadaqah yang

dimaksud dalam ayat ini ialah ṣadaqah wajib yang dikenal dengan zakat, sebagai

kewajiban dari Allah terhadap kaum Muslimin yang telah memenuhi syarat-

syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara

kemaslahatan umat.

2)   
Faqīr berasal dari kata faqura-yafquru-faqāratan ( فقارة-یفقر-فقر ) yang

secara harfiah berarti ‘fakir’, ‘miskin’, dan ‘butuh’. Kata itu lawan dari al-ghinā

yang berarti ‘kaya’. Selain (الغنى) faqura yang merupakan (فقر) fi’il māḍi, dari kata

faqīr dijumpai pula (فقير) fi’il faqara yang berarti (فقر) ḥafara yang (حفر)

memiliki arti ‘menggali’ atau ‘melubangi’, hazza wa aṡṡara fīh ه) رّ ف ٔ yang (هز و

memiliki arti ‘memotong dan memberi bekas’, al-dāhiyatu wa al-muṣībatu al-

syadīdah اهیة و المصیبة الشّدیدة) ّ yang memiliki arti ‘malapetaka dan musibah (ا

yang dahsyat’.24

Kata فقير beserta perubahan bentuknya dalam al-Qur’an disebut sebanyak

14 kali. Bentuk maṣdar الفقر disebut satu kali dalam surah al-Baqarah ayat 268.

Bentuk ism fā’il muannaṡ فاقرة disebut satu kali dalam surah al-Qiyāmah ayat 25.

Bentuk mufrad الفقير disebut sebanyak 3 kali dalam al-Qur’an, masing-masing

berada dalam surah Āli ‘Imran ayat 181, surah al-Ḥajj ayat 28 dan surah al-Qaṣaṣ

ayat 24 lalu فقير disebut sebanyak 2 kali dalam surah al-Nisā’ ayat 6 dan 135.

23Al-Raghib Al-Aṣfahani, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān, terj. Ahmad Zaini Dahlan,
Kamus Al-Qur’an (Cet.I, Depok: Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h.456

24Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 213
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Dalam bentuk jamak الفقراء disebut sebanyak 7 kali dalam al-Qur’an, masing-

masing disebut dalam surah al-Baqarah ayat 271 dan 273, surah al-Taubah ayat 60,

surah al-Nūr ayat 32, surah faṭīr ayat 15, surah Muḥammad ayat 38, surah al-

Ḥasyr ayat 8 dan surah al-Qiyāmah ayat 25.25

Kata الفقر dapat digunakan pada empat macam makna26:

a) Adanya kebutuhan yang bersifat pokok. Ini adalah kebutuhan yang berlaku

umum pada setiap manusia yang masih berada di kehidupan dunia, bahkan

berlaku umum pada setiap makhluk;

b) Tidak memiliki harta benda, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini;

c) Maknanya adalah miskin jiwa, yakni rakus;

d) Maknanya adalah membutuhkan Allah.

Menurut Imām Syāfi’i, orang fakir yaitu orang yang mempunyai harta dan

mata pencaharian yang tidak mencukupi dan tidak meminta-minta.

3)    
Kata ini merupakan bentuk jamak yang disebut sebanyak 12 kali dalam al-

Qur’an, masing-masing disebut di surah al-Baqarah ayat 83, 177 dan 215; surah

al-Nisā’ ayat 8 dan 36; surah al-Māidah ayat 89 dan 95; surah al-Anfāl ayat 41;

surah al-Taubah ayat 60; surah al-Kahfi ayat 79; surah al-Nūr ayat 22; dan surah

al-Ḥasyr ayat 7. Bentuk mufradnya مسكين disebut sebanyak 8 kali dan masing-

masing berada pada surah al-Baqarah ayat 184, surah al-Isrā’ ayat 26, surah al-

Rūm ayat 38, al-Qalam ayat 24, al-Ḥāqqah ayat 34, al-Muddaṡṡir ayat 44, surah

al-Fajr ayat 18, dan surah al-Mā’ūn ayat 3. Lalu نا مسك disebut sebanyak 3 kali

25Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm,
h.635

26Al-Raghib Al-Aṣfahani, Kamus Al-Qur’an, h.80-81
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dalam surah al-Mujādalah ayat 4, surah al-Insān ayat 8 dan surah al-Balad ayat

16.27

Kata masākīn merupakan bentuk jamak dari kata miskīn yang merupakan

ism maṣdar yang berawalan mim, berasal dari sakana – yaskunu – sukūnan/miskīn

( سُكُونٌ/مِسكِين–سَكُنُ –سَكَنَ  ) yang berarti diam, tetap atau reda28.

Jika arti asal dari sakana - sukūn itu adalah diam. Secara istilah agama,

miskīn berarti man lā yajid mā yakfīhi wa askanahul-faqīr ه و ) كف من لا يجد ما 
ه الفقير orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi ,(اسك

kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kefakirannya.

Dikatakan tidak memperoleh sesuatu, karena ia tidak bergerak atau tidak ada

kemauan atau peluang untuk bergerak atau ada faktor lain yang menyebabkan ia

tidak bergerak. Karena itu, Muhammad Rasyid Ridha mengartikan orang miskin

dengan, “orang-orang yang berdiam diri, jauh dari kebutuhan, sehingga jiwanya

menerima keadaan yang serba sedikit”.29

Menurut Imām Syāfi’i, orang miskin yaitu orang yang mempunyai harta

dan mata pencaharian, tetapi tidak mencukupi kebutuhan, sehingga meminta-

minta, merendahkan harga diri. Menurut Imām Ḥanīfah, miskin ialah apa yang

dikatakan fakir menurut Imām Syāfi’i, dan yang dikatakan miskin menurut Imām

Syāfi’i adalah fakir menurut Imām Ḥanīfah.

4)       
Kata ini dalam bentuk )العاملين( al-‘Āmilīn disebut 4 kali dalam al-Qur’an,

masing-masing disebut dalam surah Āli ‘Imrān ayat 136, surah al-Taubah ayat 60,

surah al-Ankabūt ayat 58, dan surah al-Zumar ayat 74. Dan kata yang berbentuk

27Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm,
h.435

28Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata (Jakarta: Lentera Hati, 2007),
h.610

29Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h.610-611
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)املون( ‘Āmilūn disebut sebanyak 4 kali juga di dalam al-Qur’an, masing-masing

dalam surah Hūd ayat 121, surah al-Mu’minūn ayat 63, surah al-Ṣāffāt ayat 61

dan dalam surah Fuṣṣilat ayat 5.30

Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa makna ) العاملون( al-‘Āmilūn

dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengurus zakat31. Quraish Shihab dalam

Tafsir al-Miṣbaḥ menyatakan  bahwa ليها) (العاملين  al-‘Āmilīn ‘alaihā, mereka

adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan,

menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan

mengantarnya kepada mereka.32

5)     
Kata al-Muallafah (المؤلفة) hanya disebut 1 kali dalam al-Qur’an33.

Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa ) المؤلفة قلوبهم( al-Muallafatu

Qulūbuhum adalah orang-orang yang diuji dan dilunakkan hatinya agar termasuk

golongan yang disifati Allah34.

Dalam Tafsir Kementerian Agama disampaikan bahwa, Muallaf yaitu

orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam dengan mantap, atau orang-

orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum Muslimin, atau

orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum Muslimin.

6)  
Kata al-Riqāb (الرقاب) disebut 3 kali di dalam al-Qur’an, masing-masing

disebut dalam surah al-Baqarah ayat 177, surah al-Taubah ayat 60 dan surah

30Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm,
h.599

31Al-Raghib Al-Aṣfahani, Kamus Al-Qur’an, h.798
32M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.142
33Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm,

h.45
34Al-Raghib Al-Aṣfahani, Kamus Al-Qur’an, h.74



47

Muḥammad ayat 4. Dan dalam bentuk jamak, raqabah ة) disebut sebanyak 6 (رق

kali yang masing-masing tersebar dalam surah al-Nisā’ ayat 92 yang diulang

sebanyak 3 kali, surah al-Māidah ayat 89, surah al-Mujādalah ayat 3 dan surah al-

Balad ayat 13.35

Kata (الرقاب) al-Riqāb adalah bentuk jamak dari kata (ة (رق raqabah yang

pada mulanya berarti ‘leher’. Makna ini berkembang sehingga bermakna ‘hamba

sahaya’ karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat

ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka36.

Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan bahwa, al-Riqāb adalah para budak

yang berusaha memerdekakan dirinya dengan membayar kepada majikannya di

antara mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang diberikan zakat

kepadanya.37

7)    
Kata al-Ghārimīn (الغارمين) juga hanya disebut 1 kali dalam al-Qur’an,

yaitu dalam ayat ini.38

Kata ghārimīn adalah bentuk (غارمین) ism fā’il yang mengandung

pengertian jamak. Kata ini berasal dari gharima, yaghmaru, gharman wa

ghurman wa gharāmah ( غرما و غرُما و غرامة–یغمر –غرم  ). Arti asli kata ini al-

dain ن) ّ ,yang berarti ‘utang’. Dengan demikian (ا ghārimīn ارمين) ) artinya

‘orang-orang yang berutang’. Menurut pendapat lain, sebagaimana yang dikutip

Ibnu Manzur, ghārimīn ارمين) ) ialah ‘orang yang berutang bukan pada jalan

maksiat’. Menurut Ibnu Faris, asal makna kata ghurm menunjuk pada (غرم)

35Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm,
h.397

36M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.145
37Al-Raghib Al-Aṣfahani, Kamus Al-Qur’an, h.89
38Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm,

h.610
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‘kemestian dan keharusan’ . Sementara itu, Ibrahim Anis dan Muhammad Ismail

Ibrahim mengartikan ghurm (غرم) sebagai ‘suatu keharusan atas seseorang yang

pada mulanya tidak merupakan kewajibannya’.39

Kata al-Gharīm (الغريم) digunakan untuk mengartikan orang yang memberi

hutang dan orang yang berutang.40

8)   dan    
Kata sabīl ل) (س terulang sebanyak 176 kali dalam al-Qur’an, 166 dalam

bentuk mufrad dan 10 dalam bentuk jamak.41

Kata sabīl ل) terambil dari akar kata yang terdiri atas tiga huruf, yaitu (س

sīn – bā – lām. Menurut Ibnu Faris, akar kata tersebut berkisar pada dua makna

pokok, yaitu ‘terlepasnya sesuatu dari atas ke bawah’ dan ‘terbentangnya sesuatu’.

Jalanan disebut sabīl ل) karena ia terbentang panjang dan dari sini kemudian (س

berkembang. Semua hal yang membuat sampai kepada suatu tujuan dapat disebut

sabīl ل) baik yang bersifat konkret maupun abstrak, termasuk di dalamnya ,(س

makna ‘bekal’. Makna ini lalu berkembang lagi kepada makna lain, seperti

‘beban’, ‘dosa’, dan sebagainya.42

Penggunaan kata tersebut menunjuk pada beberapa arti43:

a) Menunjuk pada makna ‘jalan’ dalam arti yang abstrak atau menunjuk pada

makna keyakinan dan pola hidup manusia. Penggunaan tersebut ada yang

khusus menunjuk pada keyakinan dan pola hidup yang sesuai dengan tuntunan

Allah swt., yang disampaikan oleh Rasul-Nya, ada juga yang khusus menunjuk

pada keyakinan dan pola hidup yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah swt.

39Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 248
40Al-Raghib Al-Aṣfahani, Kamus Al-Qur’an, h.853
41Muḥammad Fuād ‘Abdul Bāqī, al-Mu’jam al-Mufahras li al-Faẓ al-Qur’ān al-Karīm,

h.418
42Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 854
43Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 854-855
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Yang khusus menunjuk pada keyakinan dan pola hidup yang sesuai dengan

tuntunan Allah swt., ada yang dirangkaikan dengan kata Allah, sabīlillāh ل ) س
.(الله

b) Menunjuk pada orang yang melakukan perjalanan bukan untuk kemaksiatan,

ibnu al-sabīl ( ن ال  لا س );

c) Identik dengan makna syarat, seperti kewajiban melakukan haji bagi yang

mampu;

d) Menunjukkan makna beban atau dosa.

Menurut al-Maraghi, (ل ن الس (ا ibnu al-sabīl ialah musafir yang jauh dari

negerinya dan sulit baginya untuk mendatangkan sebagian dari hartanya,

sedangkan dia kaya di negerinya tetapi fakir di dalam perjalanannya.44

b. QS. Al-Taubah/9: 103

1)    
Kata ٔموال (Amwāl) merupakan bentuk jamak dari kata مال (Māl) yang

berarti harta. Harta (المال) adalah sesuatu yang dicari dan merupakan kebutuhan

manusia. Mereka bersaing untuk mendapatkannya. Sehingga demi

mendapatkannya, manusia senantiasa bekerja dan berusaha dengan sungguh-

sungguh.45

2)    
Kata tuṭahhiru berasal dari akar kata yang terdiri dari (تطهر) ṭa – ha – ra

yang berarti asal, “bersih dan hilangnya kotoran”.46 (ط ه ر) Kata ini merupakan

44Aḥmad Musṭāfa Al-Marāghi, Tafsir Al-Maragi, h.241
45Abdul Karim Yunus al-Khaṭib, al-Tafsīr al-Qur’ān li al-Qur’ān, (Juz.3, Kairo: Dār al-

Fikr al-Arabiy, t.th), h. 769 dikutip oleh Ziauddin Bahar, “Bunuh Diri dalam Al-Qur’an”, Skripsi
(Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2014), h.28

46Sahabuddin, Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 999
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bentuk fi’il muḍari. Ulama memahami kata tuṭahhiru dalam arti (تطهر)

membersihkan dosa mereka.47

3)  
Kata tuzakkīhim زكيهّم) ) terambil dari kata zakāh dan (زكاة) tazkiyah زیة) )

yang dapat berarti suci dan dapat juga berarti berkembang. Sementara ulama

memahami kata tuzakkīhim زكيهّم) ) adalah menghiasi jiwa mereka dengan aneka

kebajikan dan atau mengembangkan harta mereka.48

5. Tafsiran Ayat

a. QS. al-Taubah/9 : 60

Ayat ini merupakan dasar pokok yang menyangkut tentang zakat, yaitu

tentang golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Zakat hanya

wajib diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat di atas49.

Para ulama berbeda-beda dalam memahami masing-masing golongan. Secara

singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:

1)   
Yang pertama diperselisikan oleh para ulama adalah makna huruf (ل) lām

yang ada di ayat ini. Imām Syāfi’i berpendapat bahwa huruf lām mengandung

makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang

sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata innamā hanya, yang = (إنماّ)

mengandung makna pengkhususan. Sementara para ulama pengikut Imām Syāfi’i

berpendapat bahwa, jika dibagikan untuk tiga golongan maka hal itu sudah

cukup.50

47M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.235
48M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.235
49Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.505
50M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.142
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Namun, ketiga imam mazhab lainnya membolehkan pendistribusian semua

zakat tersebut kepada satu golongan. Menurut pendapat Abū Ḥanifah dan Mālik,

boleh mendistribusikannya kepada satu orang dari setiap golongan, karena ayat

tersebut adalah untuk takhyīr (memberikan pilihan) pada kedelapan golongan

tersebut tanpa harus menyertakan golongan yang lain51. Dalilnya adalah firman

Allah swt.

                 
         

Terjemahnya:
Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika
kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir,
maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian
kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.52

Adapun yang dimaksud al-fuqarā’ (orang-orang fakir). Mereka adalah

orang-orang kekurangan bukan orang-orang berkecukupan, yang tidak memiliki

sesuatu untuk menutupi kebutuhan mereka53.

2)    
Al-masākin (orang-orang miskin) adalah kelompok lain dari golongan

orang-orang yang berkekurangan54.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang siapa yang kondisinya paling

buruk dari golongan fakir dan golongan miskin. Para ulama mazhab Syafi’i dan

mazhab Hambali berpendapat bahwa orang fakir kondisinya lebih buruk daripada

orang miskin. Menurut mereka, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki

harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat menutupi kebutuhan

mereka. Adapun orang miskin, dia memiliki harta namun tidak mencukupi

51Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.506
52Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.46
53Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.506
54Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.506
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kebutuhannya. Sedangkan, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, orang miskin

kondisinya lebih buruk dari orang fakir.

Dalil-dalil para ulama mazhab Syafi’i dan Hambali adalah bahwa dalam

ayat di atas, Allah swt., mendahulukan golongan orang-orang fakir karena kondisi

mereka lebih membutuhkan daripada golongan yang lain. Di samping itu Allah

swt., berfirman:

            ٠٠٠

Terjemahnya:
Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut...55

Ayat ini menyebut orang yang memiliki perahu sebagai orang miskin.

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw., bersabda:

عر  دِ عن ا َ بي الز ٌ عَن  ِ ثنىَ مَا د َ نُ عَبدِاللهِ قاَلَ  دَثنَاَ اسمَاعِیلُ  َ ُ ٔبي هُرَرَةَ رضیا جٍ عن 
رَُدهُ  لىََ الناسِ  ى یطَُوفُ  ِ سَ المِسكِينُ ا َ قاَلَ : لَ لَیَهِ وَ سَلم اللهُ  رَسُولُ اللهِ صَلى عنهُ اَن

دُ غنىَِ  ى لا يجَِ ِ نِ، وَلكِن المِسكِينُ ا َ لقُمَتَانِ وَالتمرَةٌ وَالتمرَ لقُمَةٌ وَا نِیهِ، وَ لا یفُطَنُ بِهِ یغُ ا
لُ الناسَ. سَ لَیَهِ، و لا یقَُومُ فَ قُ  ُتصََد 56فَ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Ismā’īl bin ‘Abdullāh, berkata telah
menceritakan kepadaku Mālik dari Abu al-Zanād dari al-A’raj dari Abu
Hurairah ra., bahwa Rasūlullāh saw., bersabda: Bukanlah orang miskin itu
orang yang berkeliling untuk meminta kepada orang-orang, lalu dia
mendapatkan satu atau dua suapan, serta mendapatkan satu atau dua biji
buah kurma. Akan tetapi, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki
sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan orang lain tidak
mengetahui kondisinya yang membuatnya bersedekah kepadanya, dan dia
juga tidak meminta-minta kepada orang lain.

Adapun dalil-dalil para ulama Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa

kondisi orang miskin lebih buruk dibanding orang fakir adalah bahwa Allah swt.,

menyebut orang miskin dengan sifat,

   
55Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.302
56Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhāri, Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ (Kairo: Maṭba’ah

al-Salafiyyah, 1400 H), h.458-459
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Terjemahnya:
Atau orang miskin yang sangat fakir.57

Maksudnya, menempelkan kulitnya di tanah untuk menutupi tubuhnya

yang menunjukkan bahwa dia sangat membutuhkan.

Betapapun ditemukan aneka pendapat, yang jelas fakir dan miskin,

keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka tidak memiliki

kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.58

3)       
Al-āmilīna ‘alaihā ليها) (العاملين  adalah orang-orang yang bertugas

mengambil dan mengumpulkan zakat yang diutus oleh imam atau pemimpin

muslim59. Kata ‘alaihā ليها) ) memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan

kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini

karena, kata ‘alā لى) ) mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas

sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata tersebut untuk menunjuk para

pengelola memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat

karena dua hal, yaitu: (1) upaya mereka yang berat, dan (2) karena upaya tersebut

mencakup kepentingan sedekah60.

Syarat-syarat dari pengelola zakat antara lain adalah: (1) muslim; (2)

mukalaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya; (3) jujur (dapat

dipercaya); (4) dapat memahami hukum-hukum zakat; (5) sanggup memikul tugas

sebagai pengelola zakat; (6) menurut sebagian ulama, pengelola zakat harus laki-

57Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.594
58M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.142
59Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.512
60M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.143
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laki; dan (7) sebagian ulama juga mengharuskan pengelola zakat itu orang

merdeka, bukan hamba sahaya61.

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar zakat bagi para pengelola

zakat ke dalam tiga pendapat, yaitu62:

a) Mujahid dan Syafi’i berpendapat bahwa, pengelola zakat mendapat

seperdelapan.

b) Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa para pengelola zakat diberi

bagian dari zakat sesuai dengan upah dari pekerjaan yang mereka lakukan.

c) Mereka diberi dari Bayt al-Māl.

4)     
Al-Muallafah Qulūbuhum ( قلوبهمالمؤلفة  ) adalah orang-orang yang pada

awal-awal masa Islam menampakkan keislaman mereka. Mereka dibujuk hatinya

dengan diberi bagian dari zakat karena keyakinan mereka terhadap Islam masih

lemah.63

Menurut Quraish Shihab ada sekian macam yang dapat ditampung oleh

kelompok ini64:

a) Orang kafir

(1) Yang memiliki kecenderungan memeluk Islam maka mereka dibantu;

(2) Mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya.

Keduanya tidak diberi dari zakat, tetapi dari harta rampasan.

b) Muslim

61Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jil.5, Cet.III; Jakarta: Ichtiar
BaruVan Hoeve, 1994), h.228

62Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.512
63Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.514
64M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.143-144
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(1) Mereka yang belum mantap imannya dan diharapkan bila diberi akan

menjadi lebih mantap;

(2) Mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat

diharapkan dengan memberinya akan berdampak positif terhadap yang lain;

(3) Mereka yang diberi dengan harapan berjihad melawan para pendurhaka

atau melawan para pembangkang zakat.

Untuk poin (1) dan (2) ulama berbeda pendapat. Ada yang setuju memberi

mereka zakat, ada juga yang tidak setuju dan ada juga pendapat yang setuju

memberinya tapi bukan dari sumber zakat. Lalu poin (3), ada yang menetapkan

bahwa mereka berhak untuk memperoleh imbalan, hanya saja para ulama berbeda

pendapat tentang sumbernya, apakah dari zakat atau khumus65 atau dari sumber

lain.

5)  
,untuk membebaskan budak (في فك الرقاب) artinya (و في الرقاب)

sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ra., dan Ibnu Umar ra. Artinya terdapat

kata yang dihilangkan dalam kalimat ini.66 Kata (في) fī yang mendahului kata al-

riqāb mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian (الرقاب) mereka itu

diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini,

harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk

melepas belenggu yang mengikat mereka itu.67

Sementara ulama terdahulu memahami kata ini dalam arti para hamba

sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan

65 Khumus adalah seperlima dari ghanimah. Lih. Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai
Instrumen dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.136

66Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.515
67M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.145
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dengan mukātab68, ini antara lain adalah pendapat Imam Syafi’i. Adapun menurut

Imam Malik, yang dalam proses memerdekakan diri tidak diberikan dari bagian

ini, tetapi dari bagian al-ghārimin ,(الغارمين) yakni orang-orang yang dililit utang.

Bagian fī al-riqāb menurutnya diberikan untuk memerdekakan hamba (في الرقاب)

sahaya dengan membeli hamba sahaya kemudian memrdekakannya. Mazhab

Imam Abu Hanifah membenarkan memberi untuk kedua jenis hamba itu. Hanya

saja, menurutnya, bagian ini tidak diberikan untuk memerdekakan mereka secara

utuh, tetapi sekadar sebagai bantuan untuk tujuan tersebut. Karena, kata fī al-riqāb

.’menurutnya, mengandung makna ‘sebagian (في الرقاب)

Ulama kontemporer memperluas makna kata ini. Wilayah-wilayah yang

sedang diduduki oleh musuh dan dijajah, masyarakatnya serupa dengan hamba

sahaya. Bahkan, boleh jadi keadaan mereka lebih parah. Atas dasar itu, Mahmud

Syaltut membolehkan pemberian zakat untuk tujuan memerdekakan wilayah-

wilayah yang dijajah atau diduduki musuh.

Bahkan, boleh jadi, kita dapat berkata bahwa tenaga kerja yang diikat oleh

kontrak dengan satu pengusaha, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan

harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedang pemilik perusahaan enggan

membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan dari zakat

dengan mengambilkan dari bagian al-riqāb atau (الرقاب) al-ghārimin 69.(الغارمين)

68 Budak mukātab adalah adalah budak yang oleh tuannya diberi kesempatan untuk
memerdekakan diri dengan melunasi cicilan yang telah dia tetapkan. Hal ini dianjurkan di dalam
firman Allah swt., “Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka (untuk memerdekakan
mereka dengan membayar cicilan), jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka” (Al-Nūr:33).
Ini dalam rangka memerdekakan para budak. Lih. Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.515

69M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.145
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6)    
Al-ghārimin adalah orang-orang yang menanggung dan terlilit (الغارمين)

utang, serta tidak memiliki harta untuk melunasinya. Menurut pandangan para

ulama Mazhab Syafi’i dan Hambali, utang tersebut bisa jadi untuk dirinya sendiri

atau untuk orang lain dan bisa jadi untuk ketaatan maupun untuk kemaksiatan.

Jika dia berutang untuk dirinya sendiri, maka dia tidak diberi bagian dari zakat

kecuali jika dia fakir. Jika dia berutang untuk memperbaiki hubungan dari dua

orang yang berselisih, maka dia diberi jatah untuk ghārimīn ارمين) ), walaupun dia

orang kaya.70 Hal ini berdasarkan sabda Nabi, saw.:

، عَن عَطَ  سلمََ ن  َ مُعَمرٌ، عَن زَید  نبَ اقِ، قاَلَ:  ز ثنَاَ عَبدُ الر د َ ن يحَيىَ، قاَلَ:  ثنَاَ مُحَمد  د اءِ َ
َ : لاَ  لَیَهِ وَ سَلم اللهُ  ٔبيِ سَعِیدٍ الخدُرِي؛ قاَلَ: قاَلَ رَسُولِ اللهِ صَلى ارٍ، عَن  سَ دَقةَُ نِ  الص ل تحَِ

و فقَِيرٍ   ، ِ ِ اهَا بِمَا و غنيٍَِّ اشترََ لِ الله،  ِ و لِغَازٍ فىِ سَ لَيهَاَ،  لِخَمسَةٍ : لِعَامِلٍ  قَ لِغَنيٍِّ الا تصُُدِّ
اَرِمٍ  و   ، هدَاهَا لِغَنيٍِّ 71.لَیَهِ فَ

Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yaḥyā, berkata telah
menceritakan kepada kami ‘Abdu al-Razzāq, berkata: telah memberitakan
kepada kami Mu’ammar dari Zaid bin Aslam dari ‘Aṭā’ bin Yassār dari
Abū Sa’id al-Khudrī berkata, Rasūlullāh saw., bersabda: Sedekah tidak
halal bagi orang kaya kecuali untuk lima golongan, yaitu pengelola zakat
(amil zakat), orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang membeli zakat
untuk diberikan kepada fakir dengan hartanya, fakir yang diberi sedekah
dan menghadiahkannya kepada orang kaya itu, dan orang yang berutang.

Para ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa al-ghārim adalah (الغارم)

orang yang menanggung utang, yang tidak memiliki harta sebanyak satu niṣab

selain dari utangnya itu. Artinya dia adalah orang fakir. Sedangkan para ulama

mazhab Maliki berpendapat bahwa al-ghārim adalah orang yang terbebani (الغريم)

utang, bukan karena kebodohan dan bukan pula untuk keperluan yang negatif.

Dan dia tidak memiliki harta untuk melunasi utangnya, sehingga dia adalah orang

70Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, h.516
71 Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Quzwaini, Sunan Ibnu Mājah (Riyadh:

Maktabah al-Ma’arīf, 1417 H), h.320-321
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fakir. Zakat ini diberikan apabila utang tersebut bukan untuk kemaksiatan. Dia

berutang, bukan dengan tujuan agar mendapat bagian dari zakat. Berbeda dengan

orang fakir yang berutang karena kondisi darurat dan berniat untuk mengambil

bagian dari zakat, fakir ini diberi bagian dari zakat sesuai dengan kadar utangnya

karena niatnya yang baik.72

Ulama berbeda pendapat, tentang orang yang wafat dan meninggalkan

utang, apakah dapat diambilkan dari bagian al-ghārimin. Tetapi, Imam Abu

Hanifah tidak membenarkan, dan beliau memberikan syarat bahwa pemberian

bantuan dari zakat bagi yang berutang hanyalah siapa yang terancam dipenjara

bila tidak membayar utang. Ulama lain membolehkan bagi siapa yang telah wafat

untuk dibayarkan utangnya dari uang zakat jika ia tidak meninggalkan harta

warisan.73

7)  
Sabīlillāh ل الله) menurut pendapat jumhur ulama, mereka adalah para (س

mujahid yang berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Mereka

diberi bagian dari zakat untuk biaya ketika berperang, baik mereka orang kaya

maupun orang miskin, karena al-sabīl ketika disebutkan secara mutlak, maka

maksudnya adalah perang. Adapun pasukan yang mendapatkan bayaran dari

pemerintah, dia tidak diberi bagian dari zakat, karena dia telah tercukupi dengan

gajinya.74

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang berperang fī sabīlillāh

ل الله) .tidak diberi bagian dari zakat kecuali jika dia fakir (في س Imam Ahmad

berpendapat bahwa haji termasuk sabīlillāh, sehingga orang yang ingin

menunaikan haji, diberi bagian dari zakat ini. Namun, jumhur ulama menjawab

72Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, h.516-517
73M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.146
74Wahbah al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, h.517
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bahwa memang benar haji adalah sabīlillāh. Akan tetapi, ayat tentang golongan

penerima zakat tersebut dipahami untuk jihad. Lalu, sebagain ulama mazhab

Hanafi menafsirkan kata sabīlillāh dalam hal ini dengan menuntut ilmu. Al-

Kasani menafsirkannya dengan seluruh bentuk kebaikan, sehingga masuk di

dalamnya semua bentuk kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun

bendungan, membangun benteng dan membangun masjid.

Para ulama sepakat, kecuali yang diriwayatkan dari sebagian ulama

bahwasanya tidak boleh memberikan zakat untuk membangun masjid, jembatan,

bendungan, memperbaiki jalan, mengkafani mayat, melunasi utang, membeli

senjata dan sejenisnya yang tidak disebutkan di dalam ayat.75

8)    
Ibnu al-sabīl ( ن  لا الس ) adalah musafir yang kehabisan bekal ketika

dalam perjalanan atau ketika ingin melakukan perjalanan untuk ketaatan, bukan

untuk kemaksiatan dan dia tidak mampu mencapai tujuannya kecuali dengan

bantuan. Adapun orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang dibolehkan,

seperti untuk berolahraga dan berpariwisata, menurut sebagian ulama mazhab

Syafi’i, dia tidak diberi bagian dari zakat karena tidak dalam kondisi kekurangan.

Namun, menurut pendapat para ulama lain, dia diberi bagian dengan dalil

dibolehkannya qaṣar dan tidak berpuasa baginya.

Ibnu al-sabīl ل) ن الس diberi bagian dari zakat dengan kadar yang dapat (ا

mengantarkannya sampai ke tujuannya walaupun di negaranya, dia orang kaya.76

b. QS. al-Taubah/9 : 103

Ayat ini merupakan keterangan tentang faedah-faedah menyedekahkan

harta dan anjuran untuk melakukannya.77 Firman-Nya (ذ الصّدقات ) merupakan

75Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.517-518
76Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir, h.518
77Aḥmad Musṭāfa Al-Marāghi, Tafsir Al-Maragi (Jil.11), h.25
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dorongan kepada setiap orang untuk mengeluarkan sedekah karena yang

menerimanya adalah Allah swt.78

Setelah turunnya ayat ini, dalam riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah

saw., mengambil sepertiga dari harta mereka, maksudnya harta orang-orang yang

baertaubat itu, berdasarkan firman Allah swt., ambillah zakat dari harta mereka.79

Sekalipun sebab turunnya ayat ini bersifat khusus, namun naṣ tentang

pengambilan harta pada ayat ini bersifat umum, mencakup para khalifah Rasul

setelah wafat beliau dan para pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya para

khalifah. Juga mencakup secara umum tentang orang-orang yang diambil hartanya,

yaitu kaum muslimin yang kaya . Oleh sebab itulah, maka Abu Bakar al-Shiddiq

bersama para sahabat lainnya memerangi orang-orang yang menolak

mengeluarkan zakat dari kabilah-kabilah Arab, sehingga mereka mau menunaikan

zakat kembali, sebagaimana yang pernah mereka tunaikan pada Rasulullah saw.,

Abu Bakar berkata80:

 َ مُ  قاَتِلنهَ َ  َ لَیَهِ وَ سَلم اللهُ  عَُوْنىِ عِقَالاً كاَنوُا یؤَُدونهَ الىَ رَسُولِ اللهِ صَلى عِهِ وَاللهِ لوَْ مَ لىَ مَ
Artinya:

Demi Allah, seandainya mereka menolak dariku seutas tali yang dulu
pernah mereka penuhi kepada Rasul saw., niscaya aku perangi mereka atas
penolakan tersebut.

(              ) Ambillah zakat dari harta

mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dalam ayat ini, Allah swt.,

memerintahkan Rasulullah saw., dan seluruh pemimpin Muslim setelah

Rasulullah saw., untuk menarik zakat dari kaum muslimin dengan jumlah yang

telah ditentukan. Karena hal itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir

78M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.234
79Wahbah al-Zuhaili, Al-Tafsīr Al-Wasīṭ terj. Muhtadi, dkk., Tafsir Al-Wasith (Jil.1, Cet.I;

Jakarta: Gema Insani, 2012), h.502
80Aḥmad Musṭāfa Al-Marāghi, Tafsir Al-Maragi (Jil.11), h.25-26
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dan tamak, menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta

akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang ikhlas.81

Pada ayat lain, penyucian jiwa ini dikaitkan kepada Allah dalam firman-

Nya:

                
    

Terjemahnya:
Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya
tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan munkar
itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki.
Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.82

Karena, Allah-lah Yang Maha Pencipta dan Pemberi taufik kepada hamba-

Nya, supaya melakukan hal-hal yang dengan itu jiwanya menjadi suci dan baik.

Sedang, pada ayat lain, penyucian itu dikaitkan kepada Rasulullah saw.,

yaitu pada firman-Nya:

               
        

Terjemahnya:
Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari
kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya,
menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan
Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam
kesesatan yang nyata.83

Karena Rasulullah saw., orang yang mendidik kaum Mu’minin atas hal-hal

yang menjadikan jiwa mereka suci dan meningkat derajatnya, dengan cara

memberi contoh, sehingga mereka mengikuti sunnah-nya, baik berupa perbuatan

atau perkataan, dengan menerangkan kitab Allah. Memang, Rasul adalah teladan

yang baik bagi kaum Mu’minin.

81Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir (Jil.6), h.52
82Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.352
83Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.553
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Dan pada ayat lain, penyucian itu dikaitkan pula pada orang yang

melakukannya sendiri seperti yang terdapat pada firman-Nya:

    
Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh
rugi orang yang mengotorinya.84

Firman-Nya pula dalam ayat lain:

      
Terjemahnya:

Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman), dan
mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.85

Karena, orang itu benar-benar telah melakukan apa yang menjadikan

hatinya menjadi bersih dan suci, yaitu melakukan sedekah dan amal baik

semacamnya.86

Ayat ini menggunakan kata (ٔموالهم ) Amwālihim (harta mereka), berbeda

dengan firman-Nya:

  …   …

Terjemahnya:
…dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu…87

Penggunaan kata (ٔموالهم ) bertujuan untuk menanamkan rasa tenang bagi

pemilik harta bahwa apa yang diberikannya itu tetap diakui sebagai harta mereka

sehingga pemberian tersebut adalah ‘pinjaman’ kepada Allah:

                     
 

Terjemahnya:

84Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.595
85Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.591
86Aḥmad Musṭāfa Al-Marāghi, Tafsir Al-Maragi (Jil.11), h.27-28
87Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.354
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Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun
perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan
mendapat pahala yang mulia.88

Ini terhadap yang diminta untuk mengeluarkan zakat ataupun sedekah.

Adapun ayat dalam surah al-Nūr di atas, tujuannya antara lain adalah untuk

mengingatkan semua pihak bahwa apa yang berada dalam genggaman tangan

seseorang, baik ketika menerima maupun ketika memberinya, pada hakikatnya

adalah milik Allah juga. Dengan demikian, yang memberi tidak kikir karena apa

yang dia berikan bukanlah miliknya, dan yang menerima pun tidak harus

kehilangan air muka saat menerimanya, karena yang menyerahkan kepadanya

hanya berfungsi menyalurkan harta Allah yang berada dalam genggaman

tangannya. Menurut al-Sya’rāwi, penyandaran harta kepada mereka ٔموالهم) )
bertujuan untuk memberi rasa tenang kepada pemilik harta. Tetapi menurutnya,

tujuan penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta. Karena, jika

seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya terbatas pada

apa yang dibutuhkannya, ketika itu tidak akan lahir dorongan untuk

melipatgandakan upaya, guna memperoleh harta melebihi kebutuhan, dan ini pada

gilirannya, menjadikan mereka malas, sehingga orang yang benar-benar tidak

mampu bekerja tidak akan memperoleh kebutuhan mereka. Allah swt.,

mendorong manusia untuk giat bekerja sambil menenangkan mereka bahwa hasil

usaha mereka adalah milik mereka, walau melebihi kebutuhan, selanjutnya

menganjurkan kepada siapa yang melebihi kelebihan dari kebutuhannya itu untuk

memberi yang tidak mampu bekerja.89

Kata (زكّهم ) tuzakkihim terambil dari kata (زكاة) zakāh dan (زیة ) tazkiyah.

Tazkiyah berarti sangat bersih, atau dalam pengertian pengembangan dan berkah

88Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.539
89M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.234-235
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dalam harta, yaitu Allah swt., akan menjadikan kekurangan karena pengeluaran

zakat sebagai alasan untuk dikembangkan.90

Al-Sya’rāwi memahami kata tuṭahhiruhum wa tuzakkihim mencakup

semua unsur yang terlibat dalam zakat atau sedekah, yakni harta, pemberi dan

penerimanya. Memang, boleh jadi ketika mengusahakan perolehan harta,

seseorang melakukan sesuatu yang kurang wajar dan menodai harta yang

diperolehnya itu. Dengan bersedekah, noda itu dikeluarkan dan harta yang berada

padanya menjadi bersih. Jiwa pemberinya pun menjadi suci dan hatinya tenang.

Dengan memberikan kepada fakir miskin, si fakir akan merasa tenang bahwa ia

akan selalu dibantu selama si pemberi memiliki kemampuan, dan dengan

demikian , ia akan ikut menjaga harta tersebut. Dari sini, lahir ketenangan bagi

semua pihak, termasuk pemberi sedekah, dan pada gilirannya melahirkan kegiatan

positif dan menjadikan si pemilik harta berkonsentrasi dalam usahanya sehingga

memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Yang diberi pun menjadi bersih

hatinya dari kedengkian terhadap si kaya yang mengulurkan bantuan kepadanya,

sekaligus memelihara dan membersihkan dirinya dari aib dan kekotoran

mengemis dan meminta-minta. Dengan demikian, sedekah membersihkan dan

mengembangkan harta, pemberi dan penerimanya.91

(          ) dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka.

Doakanlah wahai Rasul, orang-orang yang bersedekah itu, dan mohonkanlah

ampun untuk mereka karena doamu dan permohonan ampunan merupakan

ketenangan bagi mereka yang dapat menghilangkan kegoncangan jiwa dan

menenteramkan hati mereka dengan diterimanya taubat mereka. Mereka akan

90Wahbah al-Zuhailī, Tafsir Al-Munir (Jil.6), h.52
91M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h.236
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merasa senang, karena sedekah mereka diterima, yaitu ketika sedekah itu diambil

olehmu dan diletakkan pada tempat-tempat yang semestinya.92

لَيهَِم) (وَصَلِّ  dan berdo’alah untuk mereka. Yang dimaksud al-Ṣalāh

‘alaihim adalah mendoakan mereka ketika menarik zakat mereka. Imām Syāfi’i

berkata, petugas zakat ketika menarik zakat dari seseorang selayaknya

mendoakannya. Doa yang paling aku sukai adalah:

تَ. بقَ َ فِيماَ  َ َ طَهوُرٍا وَ بلَرَكَ  َ عطَیتَ وَ جَعَليهَاَ  جَرَكَ اللهُ فِيماَ 
Artinya:

Semoga Allah memberi pahala atas apa yang Anda berikan dan
menjadikannya sebagai penyuci bagi Anda. Semoga Allah memberkahi
harta Anda yang tersisa.

Insya Allah, doa yang dipanjatkannya akan mendapat pahala dari Allah swt.93

(    ) Allah, Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan

Allah mendengar pengakuan mereka akan dosa-dosa mereka, dan Maha

Mendengar doamu, dalam arti menerima dan memperkenankan, Allah Maha Tahu

penyesalan dan taubat mereka dari dosa-dosa tersebut, serta keikhlasan hati

mereka dalam menyerahkan sedekah-sedekah. Allah juga tahu tentang apa yang

mengandung maslahat bagi mereka, dan Allah-lah yang akan member pahala

mereka atas semua itu.94

92Aḥmad Musṭāfa Al-Marāghi, Tafsir Al-Maragi (Jil.11), h.28
93Syaikh Aḥmad Musṭafā al-Farran, Tafsīr Al-Imām Al-Syāfi’i terj. Fedrian Hasmand,

dkk., Tafsir Imam Syafi’i(Jil.2, Cet.I; Jakarta: Penerbit Almahira, 2008), h.663
94Aḥmad Musṭāfa Al-Marāghi, Tafsir Al-Maragi (Jil.11), h.29



66

BAB IV

ANALISIS KONSEP ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN TERHADAP

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Hakikat Zakat Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrumen wajib bagi

kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada Allah swt.,

yang memberikan implikasi di ranah sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Zakat

dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya dan sumber dana dalam hal-hal yang

meliputi di dalam delapan golongan penerima zakat, sebagaimana ketentuannya di

dalam al-Qur’an, khususnya QS. al-Taubah/9: 60:

               
            
 

Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin,
amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan)
hamba sahaya, untuk (membebaskan) hamba yang berutang, untuk jalan
Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban
dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.1

Pembacaan terhadap ayat tersebut, pada prakteknya telah diaplikasikan ke

dalam aktifitas berupa program-program sosial, ekonomi, pemberdayaan,

advokasi dan lain-lain. Oleh karena itu, zakat sering dianggap sebagai sumber

daya sekaligus sumber dana potensial di dalam pelaksanaan program-programnya

dengan harapan dapat memberi dampak dan perubahan positif bagi mereka yang

menerimanya, khususnya dalam kerangka pengentasan kemiskinan.

Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama

sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi, karena ia merupakan pajak

harta yang ditentukan. Dalam ekonomi, zakat merupakan transfer kekayaan dari si

1Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, h.196
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kaya kepada golongan miskin. Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi

menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, baik karena bawaan ataupun karena

keadaan. Zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan,

memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak

punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibn sabil, memperkecil

perbedaan antara si kaya dan si miskin. Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan

dengan prinsip “keadilan sosial” dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi

pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat,

pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan.2

Di sisi lain, PBB telah menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

yang merupakan agenda pembangunan global berkelanjutan yang telah

mendapatkan kesepakatan dari 193 negara anggota PBB dan berkomitmen pada

pencapaiannya.

Pada perkembangan tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di

Indonesia, para pihak saling melihat potensi-potensi sumber daya termasuk

pendanaan untuk pencapaian TPB dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat

dari jenis program yang dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan

memiliki irisan yang jelas terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Misalnya pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan

sanitasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu

instrument yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan.3

2Nuruddin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2006), h.152-153

3Pusat Kajian Strategis  Baznas, Sebuah Kajian Zakat on SDGS: Peran Zakat dalam
Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashd Syariah (Jakarta: Puskas Baznas,
2017) h.3 https://puskasbaznas.com/publications/books/624-sebuah-kajian-zakat-on-sdgs (18 Juli
2019)
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Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat dengan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan tidak hanya pada program, melainkan juga dengan para pelaku

yang mungkin terlibat, di samping TPB juga mensyaratkan adanya kerjasama di

antara multi stakeholder di masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul

dari pendekatan dan cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para

penerima zakat, hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai

tujuan dan hasil yang diharapkan.

Kontribusi zakat untuk mendukung TPB juga didukung dengan adanya

UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebut bahwa zakat

merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, khusus di dalam Pasal 3 di UU yang sama

menjelaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan; 1) Meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, 2) Meningkatkan manfaat zakat

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.4

B. Wujud Zakat Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Zakat merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Allah swt.,

sekaligus mekanisme redistribusi harta muslim kepada sesama manusia. Dalam

Islam, tujuan-tujuan zakat merujuk pada tujuan syariah atau yang disebut maqāṣid

syarī’ah. Hal ini sudah cukup baik dipraktikkan oleh BAZNAS. Sebagai lembaga

yang memiliki dual fungsi sebagai regulator dan operator, pengelolaan zakat di

Indonesia telah menyesuaikan fokus pendistribusian dana mereka sesuai dengan

maqāṣid syarī’ah dalam terminologi al-Gazāli.

BAZNAS memfokuskan pendistribusian zakat pada 5 bidang: pendidikan,

kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Pada bidang pendidikan, zakat

4Pusat Kajian Strategis  Baznas, Sebuah Kajian Zakat on SDGS: Peran Zakat dalam
Sustainable Development Goals untuk Pencapaian Maqashd Syariah (Jakarta: Puskas Baznas,
2017) h.3 https://puskasbaznas.com/publications/books/624-sebuah-kajian-zakat-on-sdgs (18 Juli
2019)
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diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk

pengobatan kuratif. Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat

diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan,

korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Pendistribusian

zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan

kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain

yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.

Umumnya, irisan antara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan zakat

bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan, termasuk

kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan

pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari

sudut penerima manfaat dan peruntukan zakat. Misalnya, ada pendapat yang

mengatakan bahwa kontribusi Zakat terhadap Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu, Tujuan 1: Menghapus

Kemiskinan, Tujuan 2: Mengakhiri Kelaparan, Tujuan 3: Kesehatan yang baik

dan kesejahteraan, Tujuan 4: Pendidikan Bermutu, dan Tujuan 6: Air Bersih dan

Sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap tujuan TPB

merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau tepatnya dapat

didukung oleh kerja zakat, dan lain-lain.

C. Urgensi Zakat Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal

dan horizontal. Dikatakan vertikal karena zakat merupakan ibadah yang

menyatakan ketaatan kepada Allah swt., (ḥablumminallāh) dan disebut horizontal

karena zakat merupakan kewajiban kepada manusia (ḥablumminannās). Zakat
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juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (māliyah

ijtihadiyyah)5.

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan

dari orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan

suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas, yang dimaksud tujuan zakat ialah

sasaran praktisnya. Dalam hal ini, Yusuf al-Qardhawi telah menyebutkan dua

macam tujuan penting dari ajaran zakat, yaitu tujuan zakat untuk kehidupan

individu (muzakki dan mustahik) dan tujuan zakat untuk kehidupan sosial.6

a. Tujuan zakat bagi muzakki

1) Seperti namanya, zakat bertujuan untuk membersihkan hati para muzakki

agar terhindar dari sifat-sifat tercela seperti kikir (bakhil), dan disisi lain

bertujuan untuk melatih muzakki untuk bersikap terpuji seperti mensyukuri

nikmat Allah swt.

2) Selain membersihkan hati, zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta

dari unsur noda dan cacat.

3) Zakat juga bertujuan untuk mengobati hati dari sikap mencintai harta

secara berlebihan.

4) Zakat juga bertujuan untuk menumbuhkan tenggang rasa di antara sesama

manusia.

5) Zakat juga menumbuh kembangkan harta sehingga memberi keberkahan

bagi pemiliknya.7

b. Tujuan zakat bagi mustahik

5Kusniawati, “Zakat sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam”, Skripsi, h.34
6 Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas (Malang: UIN-Malang Press, 2007),

h.52
7Rahmawati Muin, Manajemen Zakat (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.19
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1) Zakat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik terutama

kebutuhan primer sehari-hari.

2) Zakat juga bertujuan untuk menyucikan hati para mustahik agar terhindar

dari sifat dengki dan kebencian ketik melihat orang kaya yang kikir

(bakhil). Di sisi lain, para mustahik akan memiliki rasa simpatik, hormat

serta rasa tanggung jawab yang muncul dalam hati mereka untuk

mengamankan dan mendo’akan keselamatan dan pengembangan harta

orang kaya yang pemurah.8

c. Tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat (sosial)

Zakat bertujuan untuk membangun kebersamaan antara orang-orang kaya

dan para kaum dhuafa, karena dengan kepedulian sosial akan timbul rasa

sepenanggungan bagi orang-orang kaya. Dan kondisi ini kan mengurangi tindak

kejahatan di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang umumnya

disebabkan oleh kefakiran dan/atau hasad.9

Wahbah al-Zuhaili menguraikan lebih luas tentang tujuan zakat bagi

kepentingan masyarakat:

1) Untuk meningkatkan semangat solidaritas sosial di kalangan masyarakat

muslim.

2) Mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat bencana alam

dan lain sebagainya.

4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan

dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.

8Rahmawati Muin, Manajemen Zakat (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.20
9Oni Sahroni, dkk., Fikih Zakat Kontemporer, h.18-19
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5) Menyediakan suatu dana khusus untuk menanggulangi biaya hidup bagi

para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya,

termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tapi

tidak memiliki biaya untuk itu.10

Rahmawati Muin menyimpulkan dalam bukunya Manajemen Zakat,

bahwa tujuan zakat pada dasarnya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di

antara masyarakat dipandang secara adil dan seksama, sehingga orang-orang kaya

tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Di samping itu

zakat juga bertujuan untuk menyucikan jiwa seseorang dari sifat kikir (bakhil),

mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, mendidik

manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban zakat dan mnyerahkan hak

orang lain yang ada pada dirinya. Untuk penerima zakat, derajat mereka akan

terangkat serta membantu untuk keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan yang

dialami.

Agar zakat menjadi riil sebagai instrumen yang dapat mendanai tujuan-

tujuan TPB, maka dibutuhkan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang

terprogram oleh pemerintah. Pemerintah harus bertindak lebih memanfaatkan

zakat bagi kepentingan umat sesuai dengan tujuan zakat yang dikehendaki oleh

syariah Islam. Dalam hal pendayagunaan zakat, maka pemerintah harus lebih

bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat

menjadi tidak memerlukan zakat lagi bahkan menjadi wajib zakat. Untuk

mencapai hal itu, maka perlu dilengkapi dengan manajemen yang profesional.

Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat

10Rahmawati Muin, Manajemen Zakat (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.20
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konsumtif. Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif memiliki

kecenderungan menimbulkan inflasi.11

Potensi zakat di Indonesia dapat dioptimalkan melalui peran pemerintah

sebagai pengatur dan petugas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dan

dikalangan masyarakat, kesadaran berzakat juga harus dibangun, karena potensi

zakat yang dimiliki Indonesia sangatlah besar mengingat mayoritas penduduk

Indonesia adalah muslim, maka idealnya zakat dapat benar-benar menjadi

instrument bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya di

Indonesia.12

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi

instrumen yang solutif dan sustainable (berkesinambungan). Zakat sebagai

instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di

daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional

yang kini telah ada.13

1. Sasaran zakat sudah jelas dan ditentukan oleh syariat, yaitu kepada

delapan asnaf;

2. Zakat memiliki presentase yang rendah dan tetap, serta tidak pernah

berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat;

3. Zakat memiliki presentase berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi

usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi;

4. Zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas

perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan ternak,

11Ridwan Mas’ud dan Muhammad, Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat, h.117-118

12 Junaidi Safitri, “Implementasi Konsep Zakat dalam al-Qur’an sebagai Upaya
Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia”, Universitas Islam Indonesia 2, no.1 Juni (2017): h.39

13 Departemen Agama RI., Tafsir Al-Qur’an Tematik: Al-Qur’an dan Pemberdayaan
Kaum Duafa (Cet.I, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2008), h.272
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simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-

barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan

memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang

dihasilkan dan aset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat

adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi

pembiayaan program-program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

5. Zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap Muslim dalam

kondisi apa pun. Oleh karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal

ini akan menjamin keberlangsungan program Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan;

6. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukanlah

membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak

orang lain dari harta kita yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai

dengan ketentuan Allah swt.;

7. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu

instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan

baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus

pemerataan pendapatan (economic growth with equity);

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman

untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam

mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha, sehingga memiliki harta

kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya,

juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfiq. Zakat yang dikelola dengan

baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus

penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf al-

Qardhawi adalah ibadah māliyah al-ijtimā’iyyah, yaitu ibadah di bidang harta
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yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun

kesejahteraan masyarakat.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakikat zakat merupakan salah satu rukun Islam sekaligus instrumen wajib

bagi kaum muslim di dalam proses penghambaan dan pengabdian kepada

Allah swt., yang memberikan implikasi di ranah sosial dan ekonomi

kemasyarakatan. Zakat dapat dilihat sebagai salah satu sumber daya dan

sumber dana yang dapat dipergunakan dalam memajukan kesejahteraan

umat. Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan

agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi, karena ia

merupakan pajak harta yang ditentukan. Dalam ekonomi, zakat merupakan

transfer kekayaan dari si kaya kepada golongan miskin. Zakat adalah sistem

sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, baik

karena bawaan ataupun karena keadaan. Zakat dapat menanggulangi

berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan,

golongan yang berada dapat menolong golongan yang tidak punya, yang

kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibn sabil, memperkecil

perbedaan antara si kaya dan si miskin. Secara filosofis sosial, zakat

dikaitkan dengan prinsip “keadilan sosial” dan dilihat dari segi

kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan

distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau

pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, PBB telah menginisiasi Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda pembangunan global

berkelanjutan yang telah mendapatkan kesepakatan dari 193 negara anggota

PBB dan berkomitmen pada pencapaiannya. Pada perkembangan tujuan

pembangunan berkelanjutan, terutama di Indonesia, para pihak saling
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melihat potensi-potensi sumber daya termasuk pendanaan untuk pencapaian

TPB dari banyak sektor tak terkecuali zakat. Dilihat dari jenis program yang

dilakukan oleh kerja-kerja zakat, tidak terelakkan memiliki irisan yang jelas

terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Misalnya pengentasan

kemiskinan dan kelaparan, pendidikan berkualitas, air dan sanitasi, dan lain-

lain. Oleh karena itu, zakat dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen

yang memiliki peran dan kontribusi yang strategis bagi capaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Potensi keterkaitan dan irisan antara zakat

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak hanya pada program,

melainkan juga dengan para pelaku yang mungkin terlibat, di samping TPB

juga mensyaratkan adanya kerjasama di antara multi stakeholder di

masyarakat. Keterkaitan lainnya juga mungkin muncul dari pendekatan dan

cara pengelolaan program, alokasi sumber daya, para penerima zakat,

hingga pertanggungjawaban dan akuntabilitas di dalam mencapai tujuan dan

hasil yang diharapkan.

2. Perwujudan zakat yang merujuk pada tujuan syariah atau yang disebut

maqāṣid syarī’ah sudah cukup baik dipraktikkan oleh BAZNAS. Sebagai

lembaga yang memiliki dual fungsi yaitu sebagai regulator dan operator,

pengelolaan zakat di Indonesia telah menyesuaikan fokus pendistribusian

dana mereka sesuai dengan maqāṣid syarī’ah dalam terminologi al-Gazāli.

BAZNAS memfokuskan pendistribusian zakat pada 5 bidang: pendidikan,

kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Pada bidang pendidikan,

zakat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak

langsung. Pendistribusian zakat pada bidang kesehatan dapat diberikan

dalam bentuk pengobatan kuratif. Pendistribusian zakat pada bidang

kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana
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alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi

kemanusiaan lainnya. Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan

advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah,

pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu

kegiatan dakwah dan advokasi. Umumnya, irisan antara Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan dan zakat bertemu dalam sebuah objektif

untuk mengurangi kemiskinan, termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini

dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba

mengaitkan satu per satu dari poin-poin Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dengan interpretasi atas kerja zakat khususnya dari sudut

penerima manfaat dan peruntukan zakat. Misalnya, ada pendapat yang

mengatakan bahwa kontribusi Zakat terhadap Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan saat ini berfokus pada 5 tujuan yaitu, Tujuan 1: Menghapus

Kemiskinan, Tujuan 2: Mengakhiri Kelaparan, Tujuan 3: Kesehatan yang

baik dan kesejahteraan, Tujuan 4: Pendidikan Bermutu, dan Tujuan 6: Air

Bersih dan Sanitasi. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa di setiap

tujuan TPB merupakan poin-poin yang seluruhnya sesuai dengan zakat, atau

tepatnya dapat didukung oleh kerja zakat, dan lain-lain.

3. Tujuan zakat pada dasarnya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di

antara masyarakat dipandang secara adil dan seksama, sehingga orang-orang

kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Di

samping itu zakat juga bertujuan untuk menyucikan jiwa seseorang dari sifat

kikir (bakhil), mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri

seseorang, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban

zakat dan mnyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya. Untuk
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penerima zakat, derajat mereka akan terangkat serta membantu untuk keluar

dari kesulitan hidup serta penderitaan yang dialami.

B. Implikasi dan Saran

Dalam Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugerah Allah swt., yang

harus disyukuri. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mensyukuri nikmat

kekayaan adalah dengan meenyedekahkan harta (mengeluarkan zakat). Selain

sebagai sebuah kewajiban dalam agama, zakat bertujuan untuk meningkatkan

keadilan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Di tahun 2015, PBB dan negara-negara di dunia mencanangkan sebuah

program pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development

Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang bertujuan untuk kemaslahatan

manusia dan planet bumi yang mampu memelihara keseimbangan pembangunan

dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi.

Zakat yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan ekonomi serta

kesejahteraan masyarakat, memiliki potensi yang besar untuk menjadi instrumen

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya di Indonesia.

Agar zakat menjadi riil sebagai instrumen yang dapat mendanai tujuan-

tujuan TPB, maka dibutuhkan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang

terprogram oleh pemerintah. Masyarakat yang wajib zakat juga diharapkan agar

mengeluarkan zakatnya melalui badan-badan Amil Zakat yang telah dibentuk oleh

pemerintah, agar dana zakat dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik.

Sehingga, sasaran dana zakat, benar-benar tertuju kepada kelompok-kelompok

yang berhak menerima zakat.
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