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ABSTRAK 

Nama : Resti 

Nim : 90100118002 

Judul :Rekonstruksi Manajemen Tata Kelola Wakaf Melalui     

Pengembangan Nadzir Profesional Di Kabupaten Bulukumba 

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi terpenting dalam 

pengelolaan wakaf. Karena maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik 

buruknya manajemen yang dijalankan oleh nadzir dalam pengelolaan dan 

pengembangan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

manajemen pengelolaan wakaf dan pengembangan nadzir professional di 

kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan  dalam  penelitian ini yaitu jenis 

penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif bersifat 

deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu para nadzir di 

Kabupaten Bulukumba minimal 5 (Lima) Kecamatan. Untuk menguji keabsahan 

data maka digunakan peneliti triagulasi sumber dengan melakukan pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan menejemen POAC 

dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir masih secara tradisional dan 

hanya sebatas kegiatan keagamaan saja. Selain itu keberadaan nadzir yang belum 

profesional, sehingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal. Pengembangan 

nadzir profesional di Kabupaten Bulukumba saat ini masih dalam proses 

perbaikan hal ini ditandai dengan dibentuknya organisasi forum nadzir dan Badan 

Wakaf Indonesia. Selain itu telah dibentuk beberapa program unggulan yang 

dapat membantu pengembangan wakaf. Oleh karena itu perlu untuk 

merekonstruksi ulang terkait manajemen pengelolaan harta wakaf melalui nadzir 

yang lebih profesional agar fungsi wakaf sebagai instrumen pembangunan 

ekonomi dapat tercapai. 

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf, Nadzir Profesional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengembangan harta wakaf merupakan suatu keharusan bagi nadzir baik 

perorangan ataupun lembaga, sehingga pokok harta wakaf tidak habis pakai baik 

disebabkan oleh penyusutan aset wakaf karena unsur waktu ataupun habis 

disebabkan pengeluaran biaya perawatan yang diambilkan dari pokok harta 

wakaf. Sehingga salah satu fungsi wakaf sebagai instrumen keuangan syariah 

yang mampu memberikan kesejahteraan, dan dapat direalisasikan (Syaifullah & 

Idrus, 2019). Namun, pengelolaan aset wakaf peruntukunnya masih berfokus pada 

kegiatan keagamaan seperti menyediakan fasilitas pemakaman, masjid, atau 

mushola (Hamsin & Nida, 2021). 

Wakaf saat ini mulai dikembangkan sebagai salah satu model pemanfataan 

yang bernilai produktif, dan dapat meningkatkan perekonomian, seperti wakaf 

yang bermanfaat untuk sekolah, toko, rumah sakit dan tempat usaha lainnya. 

Konsep pembentukan wakaf yang produktif berusaha mempromosikan kemajuan 

keadilan dan kesejahteraan sosial, membuat kesadaran dan pemberdayaan harta 

benda wakaf menjadi penting (Kasdi, 2015).  

Dalam rangka mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif (Fanani & 

Muhammad, 2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan wakaf yang ditujukan 

sebagai instrumen menyejahtrakan masyarakat muslim, menggunakan pendekatan 

manajemen. Tujuannya ialah, agar wakaf bukan hanya dikelola sebagai sebuah 

aset sosial (social oriented) semata, akan tetapi dipandang sebagai aset bisnis 
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(bisnis oriented), yang manfaatnya akan disalurkan kepada umat sebagai mauquf 

alaihi (penerima wakaf) dari manfaat aset wakaf tersebut. Berkaitan dengan 

instrumen kesejahteraan, Bustami et al. (2020) mengungkapkan wakaf telah 

memainkan peran yang sangat signifikan dan berkontribusi luas terhadap 

kehidupan ekonomi dan sosial selama periode awal Islam. Artinya, konsep 

pengembangan wakaf untuk menghadirkan kesejahteraan, adalah konsep yang 

pernah dijalankan oleh umat Islam dahulu kala, dan terbukti memberikan 

kesejahteraan pada mereka. 

Menurut Muhammad Syafii Antonio dalam Medias et al. (2019),  ada tiga 

karakteristik utama wakaf dalam pengaturan saat ini. pertama, dana wakaf dapat 

disalurkan untuk pemberdayaan pengelolaan harta wakaf. Kedua, asas 

kesejahteraan nadzir, pekerja sebagai nadzir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja 

sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi 

tersebut. Ketiga, organisasi wakaf dan lembaga-lembaga yang didukungnya wajib 

setiap tahun melaporkan kepada publik tentang proses pengelolaan dana sebagai 

transparansi dan akuntabilitas. 

Namun, sejumlah masalah masih menghambat perkembangan wakaf 

sehingga tidak berjalan secara maksimal. Kuatnya pemahaman masyarakat 

Indonesia terhadap pemahaman fiqih klasik dalam persoalan tentang wakaf, 

seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh 

diubah/ganggu gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk 

tidak merekomendasikan adanya fungsi sosial selain ibadah mahdhah (M. Y. 

Harahap, 2017).  Selain itu kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang 
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undang-undang perwakafan yang terbaru sehingga tidak memiliki pemahaman 

paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan 

masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan 

umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan (Arifin, 2014). 

Di sisi lain, kaberadaan nadzir yang belum profesional sehingga wakaf 

belum bisa dikelola dengan baik. Padahal posisi nadzir menempati peran sentral 

dalam mewujudkan tujuan wakaf (Ishari & Sakinah, 2016). Saat ini, tugas nadzir 

semakin luas tidak hanya menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, 

melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan 

memberdayakan harta wakaf (Kasdi, 2014).   

Secara personal Nadzir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi 

dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat jujur, adil dan amanah (Amarodin, 

2019). Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang Nadzir harus menguasai ilmu-

ilmu syari’ah, juga mesti menguasai materi-materi fiqih muamalah, khususnya 

yang berhubungan dengan wakaf. Selanjutnya, pemahaman terhadap ilmu 

ekonomi, seperti keuangan, manajemen dan akuntansi Karena dengan pemahaman 

yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nadzir mampu merealisasikan 

maksud dan tujuan dari wakaf produktif (Yalawae & Tahir, 2008).  

Nadzir harus memiliki keterampilan lebih, sehingga dapat memberikan 

produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain (Don et 

al., 2019). Nadzir profesional yang terbentuk melalui lembaga pendidikan akan 

jelas memberikan output yang lebih profesional (Obaidullah, 2013). Untuk 
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menjadi nadzir yang profesional, lanjutnya, dibutuhkan basic training standar 

nadzir (Hayatuddin, 2019).  

Problem mendasar perwakafan sekarang ini terletak pada manajemen 

pengelolaan yang telah bergeser dari jalan yang benar sehingga wakaf tidak sesuai 

dengan tujuan awal disyariatkannya. Untuk itu, perlu adanya upaya perbaikan 

yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan 

keterpurukan manajemen wakaf akibat kelalaian atau buruknya manajemen yang 

diterapkan oleh Nadzir (Huda et al., 2014). Maka dari itu diperlukan Nadzir 

profesional yang memiliki kemampuan human technical, human skill dan human 

relation yang mumpuni (Mesra, 2016).  

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang mengkaji tentang manajemen pengelolaan wakaf yang 

baik dan benar. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel problematika 

manajemen tata kelola wakaf yang berada di Kabupaten Bulukumba. Sehingga 

memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan 

yang ada di masyarakat. Untuk itu peneliti mengangkat judul “Rekonstruksi 

Manajemen Tata Kelola Wakaf Melalui Pengembangan Nadzir Profesional 

di Kabupaten Bulukumba”.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini berfokus pada Rekonstruksi Manajemen Tata Kelola Wakaf 

Melalui Pengembangan Nadzir Profesional.  

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan gambaran yang diperoleh dari fokus penelitian, maka penulis 

menjelaskan secara ringkas mengenai deskripsi fokus pada penelitian ini sebagai 

berikut:  

 Tata kelola (governance) adalah proses yang dilakukan suatu lembaga atau 

masyarakat dalam menuntaskan suatu masalah yang dihadapi. Pengertian lain, tata 

kelola merupakan penggunaan institusi, stuktur otoritas, kolaborasi dalam 

mengalokasi sumber data dan mengkoordinasi ataupun mengendalikan kegiatan di 

masyarakat dan ekonomi (Jogiyanto H.M. dan Willy A., 2011).  

Wakaf Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga 

keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau pihak lain, dan 

hasilnya disalurkan pada kebaikan dan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah 

(Lestari, 2018). 

Nadzir merupakan pihak utama yang bertindak sebagai manajer dan 

dikaitkan langsung pada manfaat wakaf yaitu dipelihara, dikelola, dikembangkan, 

dan didistribusikan kepada penerima wakif yang ditujukan (Iman et al., 2019). 

Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara profesional memberi 

peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif.  Nadzir yang profesional 

harus menunjukkan pola pembangunan yang handal yang dapat 
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dipertanggungjawabkan secara administratif di depan publik dan dikelola oleh 

pemimpin yang memiliki kemampuan human relation, technical, dan technical 

skill (Kasdi, 2014). 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang masalah yaitu:  

1. Bagaimana Tata Kelola Wakaf di Kabupaten Bulukumba?  

2. Bagaimana Pengembangan Nadzir Profesional di Kabupaten Bulukumba? 

D. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan topik yang penulis kemukakan, ada beberapa teori terkait 

yang ditemukan di berbagai sumber seperti tesis, buku, jurnal, dan lainnya yang 

digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan skripsi ini. Dalam 

melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu mengkaji beberapa penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas peneliti, yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Baharuddin & Iman (2018) dengan judul 

“Nadzir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya”. Syarat nadzir 

profesional mencakup moral, manajemen dan bisnis serta pengetahuan dan 

wawasan pendukung lainnya. Selain itu nadzir profesional juga harus memiliki 

kemampuan human technical, human skill dan human relation. Adapun yang ada 

menjadi kendala adalah pengetahuan, pembinaan, perekrutan, imbalan, 

kompetensi dan pengawasan. Diantara solusi yang dapat dilakukan yakni 

perubahan paradigma, adanya asosiasi nadzir, dibentuknya sekolah nadzir, serta 

peningkatan kesejahteraan nadzir. Walaupun penelitian ini sama sama membahas 
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tentang wakaf tetapi yang menjadi pembeda antara penelitian saya yaitu lebih 

berfokus pada pengembangan tata kelola wakaf dan pemanfaatan wakaf yang ada. 

Hal ini sejalan dengan temuan yang didapatkan oleh Laelah, (2020) 

dengan judul “Pencegahan Sengketa Wakaf melalui Profesionalitas Nadzir 

Perwakafan”. Dimana dalam penelitian ini disebutkan bahwa profesionalitas 

nadzir harus memenuhi karakteristik profesional yakni equality (persamaan), 

equity (keadilan), loyalty (loyalitas), dan accountability (akuntabilitas). Selain itu, 

profesionalitas nadzir harus dikembangkan melalui penguatan literasi wakaf, 

pengayaan keterampilan teknologis, mengasah skill kreatif inovatif, koneksi 

secara kelembagaan, dan pendampingan hukum dalam penuntasan sengketa 

wakaf. Semua komponen ini jika tuntas dipadukan dapat menjadi solusi preventif 

pencegahan sengketa wakaf melalui kinerja nadzir secara profesional. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada 

pencegahan sengketa wakaf sementara pada penelitian ini berfokus pada 

pengembangan nadzir profesional. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kasdi (2014) dengan judul “Peran 

Nadzir dalam Pengembangan Wakaf”. Mengemukakan bahwa nadzir 

berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan 

mengelola harta wakaf. Nadzir terdiri dari nadzir perorangan, organisasi atau 

badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nadzir lembaga, 

baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nadzir perseorangan 

yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan 

staf, nadzir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nadzir 
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perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara 

optimal, apabila nadzirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua 

hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya 

atau tidak. Walaupun sama sama membahas mengenai pengembangan wakaf 

namun penelitian ini berfokus pada manajemen tata kelola wakaf melalui nadzir 

profesional. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2012) dengan judul 

“Nadzir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif”. Nadzir profesional 

yang memiliki human skill, human technical dan human relation yang mumpuni 

merupakan sosok pemimpin umum lembaga wakaf yang dapat mewujudkan 

tujuan wakaf. Dan sistem Manajemen Mutu Terpadu (MMT) merupakan salah 

satu cara yang harus dikuasai Nadzir Profesional untuk menjalankan tugas dan 

kewajibannya.  Walaupun sama sama membahas tentang nadzir profesional tapi 

yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu 

pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif sementara pada 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ilyas, 2017) dengan judul 

“Profesional Nadzir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Wakaf”. Keberadaan 

nadzir dapat dibentuk melalui sikap dan perilaku sebagai posisi pemegang amanat 

umat dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya strategi nadzir 

wakaf dalam mewujudkan standar profesionalismenya dapat terjawab melalui 

penguatan kelembagaan wakaf, peningkatan kapasitas nadzir, pembinaan 
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manajemen pengelolaan wakaf serta fungsi-fungsi manajerial yang melekat. 

Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Musyikah Ilyas lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi sementara penelitian 

ini berfokus pada keprofesionalan seorang nadzir. 

Edi Irwana, 2020. “Manajemen Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan 

Kemanfaatan Harta Wakaf Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik diperlukan oleh 

pengelolaan wakaf untuk meningkatkan kinerja profesional agar dapat memenuhi 

kepentingan para pemangku kepentingan. Implementasi prinsip Good Governance 

dalam pengelolaan wakaf yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, 

Kemandirian, Keadilan, Kepatuhan Syariah (Irawan, 2020). Adapun yang 

membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu 

pada penelitian Edi Irwana menggunakan prinsip Good Governance sedangkan 

pada penelitian ini menggunakan pendekatan Total Quality Management (TQM). 

Fauziyyah dan Umami (2021), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nadzir Organisasi”. Penelitian ini menghasilkan 

temuan bahwa Organisasi Nadzir di MWC NU Kabupaten Ponorogo telah 

melakukan pekerjaan dengan baik dalam mempraktekkan semua ketentuan terkait 

wakaf UU No 41 Tahun 2004, namun masih ada masalah pengawasan. Menurut 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sejauh ini kewenangan 

organisasi Nadzir di MWC NU Kabupaten Siman dalam mengelola, memelihara, 

dan menggunakan wakaf masjid dan mushola di Desa Mangunsuman sudah 
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sesuai, khususnya dalam menjalankan tugasnya. dan kewenangan kepada Cabang 

NU, takmir wakaf masjid, dan takmir musholla wakaf Desa Mangunsuman. 

Munir (2013). dalam penelitiannya yang berjudul “Revitalisasi 

Pengelolaan Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa sangat masuk akal untuk menggunakan instrumen wakaf 

untuk memobilisasi ekonomi lokal. Jika sebidang tanah yang luas ditangani 

dengan baik dan profesional, tidak diragukan lagi akan memberikan kontribusi 

yang signifikan bagi pemberdayaan sosial ekonomi. Profesionalisme nadzir yang 

sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan wakaf dengan membantunya 

lebih tepat sasaran, efektif, dan strategis, merupakan persoalan yang paling 

mendesak untuk ditangani dalam hal pengelolaan wakaf. Wakaf harus 

dioptimalkan pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sebagai salah satu instrumen syariah. Meskipun penelitian tersebut sama-sama 

meneliti tentang perbaikan manajemen wakaf akan tetapi yang menjadi pembeda 

dengan penelitian yang saya lakukan, saya akan lebih berkonsentrasi pada tata 

kelola wakaf melalui nadzir yang mumpuni. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tata kelola wakaf di Kabupaten Bulukumba. 

2. Untuk mengetahui pengembangan nadzir profesional di Kabupaten 

Bulukumba. 

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Penelitian ini diharap akan memberikan pengetahuan mengenai manajemen 

tata kelola wakaf secara profesional sehingga dapat menjadi pilar dalam 

mewujudkan kesejahteraan umat. 

b. Penelitian ini diharap memberikan pemahaman mengenai pembentukan 

nadzir profesional dalam upaya pengembangan nadzir yang cakap digital 

dalam pengelolaan aset wakaf secara maksimal. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Kata Wakaf dalam bahasa Arab yaitu waqafa-yaqifu-waqfan yang artinya 

berhenti, memberhentikan, dan menahan, yang dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan menjadi wakaf (M. B. B. Harahap & Darwanto, 2021). Menurut 

(Qahaf, 2008), dalam bukunya “Pengelolaan Wakaf Produktif”. Ia menjelaskan 

bahwa pengertian wakaf menunjukkan penggunaan dua kata oleh ulama fiqh; 

habas dan wakaf. Wakaf dan habas adalah kata benda dalam bentuk jamak dari 

awqaf, ahbas, dan mahbus, sedangkan habasa, ahbasa, dan awqafa menyatakan 

bentuk kata kerja. Menurut Kamus Al-Wasith, kata "habsu" dalam jamak "habsu 

as-shyai" berarti "al-man'u" (mencegah atau melarang) dan "al-imsak" (menjaga) 

(menahan segala sesuatu). Penahanan adalah menahan wakaf dari kerusakan, 

penjualan, dan kegiatan lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf serta 

larangan menerima keuntungan dan pendapatan oleh siapa pun selain mereka 

yang termasuk dalam wakaf. 

Sedangkan menurut istilah syara’, para ulama mendefinisikan pengertian 

wakaf sebagai berikut (Abdullah, 2020): 

a. Muhammad ibn Ismail as-San’ani, wakaf yaitu menahan harta yang mungkin 

dapat berguna tanpa mengurangi atau menyebabkan kerusakan bendanya dan 

dimanfaatkan dalam kebaikan.  
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b. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah pemutusan secara hukum barang-barang 

tidak bergerak dari pemilikan wakif dan menyumbangkan keuntungannya 

untuk kemaslahatan masyarakat. 

c. Menurut jumhur ulama menegaskan bahwa wakaf adalah kepemilikan sumber 

daya yang hanya dapat digunakan untuk meningkatkan hubungan seseorang 

dengan Allah SWT. Hak milik berpindah dari pemiliknya ketika dijadikan 

wakaf, menjadikan harta wakaf itu sah menjadi milik Allah SWT. 

d. Menurut Imam Nawawi yang dikutip Munzir, wakaf adalah pemeliharaan 

harta yang dapat digunakan dengan tetap menjaga keutuhannya, terlepas dari 

keterlibatan wakif, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Menurut penjelasan para ulama, bahwa wakaf dapat diartikan sebagai 

menahan sesuatu yang bersifat kekal, kepemilikan benda menjadi bebas dari si 

wakif, dan secara hukum harta benda wakaf menjadi milik Allah SWT, yang 

memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan kejalan kebaikan dan 

kepentingam umum. 

2. Dalil Tentang Wakaf 

Berdasarkan dalil tentang wakaf, wakaf tidak dijelaskan secara umum 

dalam al-Qur’an. Oleh karena itu, para ulama menerangkan bahwa konsep wakaf 

disandarkan pada keumumannya dalil-dalil yang menjelaskan mengenai infak fii 

sabillah. Dalil-dalil al-Qur’an yang menjelaskan tentang wakaf diantaranya:  
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Terdapat dalam QS. Al-Imran/3: 92: 

َ بِهٖ عَليِْم
ا تحُِبُّىْنَۗ وَمَا تىُْفِقىُْا مِهْ شَيْءٍ فاَنَِّ اّللّّٰ ى تىُْفِقىُْا مِمَّ ٌ  لهَْ تىَاَلىُا الْبزَِّ حَتّّٰ  

Terjemahnya: 

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

sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” 

(Kementerian Agama, 2015). 

Tafsir QS. Al-Imran/3: 92, menurut Quraish Shihab adalah kalian tidak 

akan berhasil kecuali kalian mendapatkan bagian dari properti yang kalian cintai. 

Dan apa saja yang kamu infaqkan, niscaya Allah mengetahuinya. Anjuran 

mencari nafkah dengan metode Allah (swt). mencampuradukkan suka dan tidak 

suka tidak dapat diterima dan bukan merupakan teknik terbaik untuk 

mendapatkan kebijakan yang ideal. 

Selanjutnya, dalam QS. Al-Baqarah\2: 261, disebutkan: 

بتَتَْ سَبْعَ سَىاَبلَِ فيِْ كُلِّ سُ  ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ اوَْْۢ بلُةٍَ مَثلَُ الَّذِيْهَ يىُْفِقىُْنَ امَْىَالهَمُْ فيِْ سَبيِْلِ اّللّّٰ ىْْۢ

 ُ
ائةَُ حَبَّةٍ ۗ وَاّللّّٰ ُ وَاسِع  عَليِْم  مِّ

فُِ  لمَِهْ يَّاَاُءُ ۗوَاّللّّٰ ١٦٢  يعُّٰ  

Terjemahnya: 

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 

melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” (Kementerian Agama, 

2015). 

Selain itu terdapat pula dalam QS. Al-Baqarah Ayat 267 disebutkan: 

 

ٰٓايَُّهاَ الَّذِيْهَ  هَ الْْرَْضِ ۗ وَلَْ يّٰ آٰ اخَْزَجْىاَ لكَُمْ مِّ تِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ ا اوَْفقِىُْا مِهْ طَيِّبّٰ مَىىُْٰٓ اّٰ

 َ
ا انََّ اّللّّٰ ٰٓ انَْ تغُْمِعُىْا فيِْهِ ۗ وَاعْلمَُىْٰٓ خِذِيْهِ الَِّْ مُىا الْخَبيِْثَ مِىْهُ تىُْفِقىُْنَ وَلسَْتمُْ باِّٰ  يَىيِ  تيَمََّ

 ١٦٢حَمِيْد  

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

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 

dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 

lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Kementerian 

Agama, 2015). 

Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 267 oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-

Sa'di pakar tafsir, menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada hamba-Nya 

untuk menginfakkan sebagian harta yang mereka punya. Allah memerintahkan 

untuk memilih yang baik dan tidak memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi 

rendah mutunya lalu mereka sedekahkan, yang seandainya mereka memberikan 

barang yang seperti itu kepada orang, pasti mereka tidak akan menerimanya 

kecuali dengan memicingkan mata. Maka yang seharusnya dikeluarkan yang 

tengah-tengah, dan yang paling sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. 

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah ketika semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara 

lengkap. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat 

enam rukun wakaf yang terdiri dari, yaitu (Zainuddin, 2017): 

a. wakif (orang yang berwakaf),  

b. nazhir (pengelola wakaf),  

c. al-mauquf (harta yang diwakafkan),  

d. al-mauquf „alaih (penerima wakaf),  

e. „aqd al-waqf aw shigat al-waqf (akad wakaf), dan 

f.  adanya jangka waktu wakaf.  

Selanjutnya, terdapat pula syarat-syarat berwakaf, yaitu: 
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1) tujuan wakaf harus jelas, 

2) harta yang hendak diwakafkan, 

3) sepenuhnya dimiliki oleh waqif saat wakaf dilakukan, berguna, dan 

maknanya tetap (baqau‟ „ainihi), harus jelas jenis, jumlah, batasnya.  

B. Nadzir Profesional 

Kata Nadzir berasal dari bahasa Arab yang artinya mengamati (Kasdi, 

2014). Dalam istilah fiqh, nadzir merupakan seseorang yang dapat dipercayai 

menjaga dan memelihara harta wakaf (Mukhalad, 2020). Sedangkan secara 

terminologi, nadzir diartikan seseorang ataupun organisasi yang diberi tanggung 

jawab dalam menjaga aset wakaf dengan maksimal (Hasanah, 2015). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa nadzir merupakan pengelola wakaf yang merujuk kepada 

orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mencatat, mengawasi dan 

meningkatkan produksi harta wakaf yang menawarkan manfaat secara 

menyeluruh kepada penerima manfaatnya. 

Nadzir dikatakan profesional jika seorang nadzir menyelesaikan suatu 

tugas karena keahliannya di bidang tersebut, waktu, pikiran, dan usahanya untuk 

tugas itu. Jadi seorang profesional memiliki tanggung jawab yang baik pada 

tugasnya. Komitmen pribadi inilah yang melahirkan tanggung jawab yang besar 

dan tinggi atas pekerjaannya (Ilyas, 2017). Sebagaimana UU No. 41 tahun 2004 

pasal 11, bahwa nadzir mempunyai tugas, yaitu: 1) melakukan pengadministrasian 

harta wakaf, 2) mengelolah dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi dan peruntukannya, 3) mengawasi dan melindungi harta wakaf, dan 

4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI. 
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 Sudah terlalu banyak pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nadzir 

yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara 

maksimal dan tidak memberi manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan, 

bahkan banyak harta wakaf yang alih fungsi atau terjual kepada pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab karena nadzir yang tidak dapat mengelola harta wakaf 

secara profesional (Hamzah, 2019). Oleh karena itu, diperlukan profesionalisme 

nadzir yang ada dan mempunyai keahlian dalam memanage benda wakaf secara 

baik dan benar. Syarat-syarat nadzir tersebut dalam kitab-kitab fiqih kiranya perlu 

dipertahankan, yakni beragama islam, balig (dewasa), akil (berakal), memiliki 

kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional), dan memiliki sifat amanah, 

jujur, tablig, dan fatanah serta adil. Syarat-syarat ini perlu ditingkatkan 

kemampuannya agar terwujud manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf 

(Khosim & Busro, 2020). 

Selain yang diuraikan di atas nadzir profesional diharapkan memiliki pola 

manajemen yang dapat dipercaya, mampu membantu masyarakat umum secara 

administratif, dan dipimpin oleh individu yang mempunyai kemampuan human 

technical, human skill dan human relation (Baharuddin & Iman, 2018). 

1. Human Techcnical merupakan kecakapan spesifik tentang proses, 

prosedur, atau teknik-teknik dalam mengelolah harta wakaf. Nadzir 

pribadi harus menjadi individu yang terhormat, adil, dan dapat dipercaya 

dengan karakter moral yang kokoh. Seorang nadzir harus menguasai ilmu 

syari'at untuk mencapai tingkat kompetensi keilmuan. Ia juga harus 

menguasai materi fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan 
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wakaf. Karena seorang nadzir dapat mencapai tujuan dan sasaran wakaf 

produktif dengan pemahaman ilmu yang baik  (Yalawae & Tahir, 2008). 

2. Human skill, tentang keahlian nadzir di bidang tertentu yang berkenaan 

dengan amanah untuk mengembangkan harta wakaf. Keahlian dan 

keterampilan ini memungkinkan orang yang profesional mengenali dengan 

baik dan tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan 

keterampilan itu memungkinkan seorang profesional menjalankan 

tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu yang baik. Nadzir 

harus memegang prinsip manajerial yang transparan dan responsif. 

Seorang nadzir harus mampu mengendalikan risiko-risiko yang mungkin 

akan terjadi. Dengan kata lain, nadzir berkewajiban menjalankan 

pengelolaan risiko (Manajemen Risiko) terhadap harta wakaf yang 

dipercayakan wakif kepadanya. Parameter kemampuan yang harus 

dimiliki oleh nadzir yaitu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kreatif 

dan inovatif. 

3. Human Relation adalah kemampuan nadzir dalam membangun relasi 

untuk kepentingan pengelolaan dan pengembangan wakaf. Relasi dapat 

dibangun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama dapat juga 

berbentuk kemitraan yang dibangun atas dasar saling menguntungkan, 

seperti investasi, membuka badan usaha dan cara lainnya yang dapat 

membangun jaringan pengembangan wakaf (Baharuddin & Iman, 2018). 
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C. Manajemen Tata Kelola Wakaf 

Kata “manajemen” berasal dari kata “to manage” yang berarti menjaga, 

mengawasi, atau mengendalikan. Organisasi, arahan, adalah semua aspek 

manajemen yang membantu tim mencapai tujuannya. Berasal dari kata kerja “to 

manage” yang berarti tata laksana, atau mengawasi atau mengatur. Manajemen 

merupakan mengatur, mengarahkan, dan menginspirasi anggota tim agar upaya 

mereka berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Manajemen dalam bahasa Arab 

disebut Idarah. Sebagian pengamat secara istilah mengartikannya sebagai alat 

untuk mewujudkan tujuan umum Manajemen merupakan suatu kegiatan yang 

memerlukan pelaksanaan kepemimpinan, arahan perencanaan organisasi dan 

kontrol tugas. Sekelompok individu harus diarahkan atau ditargetkan ke arah 

tujuan organisasi sebagai bagian dari proses atau kerangka kerja manajemen.  

Dengan demikian, manajemen disimpulkan suatu proses yang digunakan 

organisasi atau perusahaan dalam melakukan kegiatan atau tindakan untuk 

mencapai tujuan bersama yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pemantauan adalah empat peran utama manajemen (Alfiah et al., 2020). Dalam 

mengelola harta wakaf khususnya dalam wakaf produktif, nadzir perlu 

menerapkan manajemen POAC yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan (Planning) ialah salah satu langkah awal dalam menetapkan 

strategi yang akan datang, demi mencapai tujuan yang diinginkan  serta 

menetapkan komponen produksi lainnya (Terry, 2019). Perencanaan  yang 
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menentukan tujuan dan arah suatu kegiatan atau kelompok harus dibuat 

sebelum seseorang dapat mengatur, memerintah, atau  memimpin (Kamal, 

2019). Adapun beberapa macam perencanaan yang termasuk dalam 

pengelolaan wakaf antara lain perencanaan pendataan, pemantauan, dan 

pemanfaatan agar setiap nadzir dapat mengelola harta wakaf dan mencapai 

tujuannya.  

2. Pengorganisasian (Organizing) adalah proses menciptakan struktur 

organisasi yang efektif dengan menggunakan strategi dan taktik yang telah 

dikembangkan selama perencanaan. Segala tindakan yang dilakukan untuk 

mengelompokkan orang, tugas dan wewenang untuk mencapai tujuan 

organisasi dianggap pengorganisasian (Dakhi, 2016). Sebagai bagian dari 

pengorganisasian, setiap peserta diberi tugas yang berbeda, kelompok 

dibentuk, tugas didelegasikan, sistem komunikasi dibangun, dan setiap 

individu dikoordinasikan dalam satu kelompok yang kuat dan terstruktur 

(Terry, 2019). Tujuan organisasi ini adalah untuk memberikan peran dan 

kerangka kerja sehingga pekerja dapat memahami apa tanggung jawab dan 

tujuan mereka. Oleh karena itu, pengorganisasian dapat diartikan sebagai 

suatu metode dibuat demi memisahkan atau menekan segala bagian 

lembaga agar mampu dilaksanakan pada individu yang berkualitas dan 

disiplin ilmu. Dalam rangka pemenuhan visi dan misi organisasi (Alfiah et 

al., 2020). Manajemen wakaf menggunakan sistem yang terdiri dari 

struktur organisasi yang mapan, uraian tugas yang terperinci, sistem 

komunikasi yang efektif. 
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3. Pelaksanaan (Actuating) merupakan salah satu cara membuat orang lain 

melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahannya, serta 

menciptakan suasana yang kondusif, sehingga timbul kepercayaan yang 

baik. Apabila perencanaan, pengorganisasian sudah ada maka fungsi 

pergerakan sudah dapat dilakukan untuk dapat merealisasi tujuan 

organisasi, lembaga dan sejenisnya (Alfiah et al., 2020). Pergerakan 

merupakan suatu proses pengarahan yang mempengaruhi karyawan agar 

mampu bekerjasama dan bertanggung jawab secara efektif dalam 

mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin 

dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan motivasi 

yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi mencakup empat 

kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi 

(Terry, 2019). 

4. Pengawasan (Controlling) merupakan proses untuk mengamati secara 

terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang 

sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi (Syatriadin, 2016). 

Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari 

personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan 

pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan supaya dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan, visi dan misi perusahaan. Pengawasan bertujuan melihat 

apakah kegiatan yang dijalankan oleh nazir sesuai dengan rencana (Alfiah 

et al., 2020).  
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D. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan rencana yang menjelaskan konsep yang 

digunakan berdasarkan hasil penelitian.  Selain itu, kerangka teori digunakan 

untuk memudahkan penelitian. Berdasarkan landasan atau konsep-konsep yang 

telah disebutkan sebelumnya mengenai manajemen tata kelola wakaf melalui 

pengembangan nadzir profesional. Berdasarkan kerangka teori gambar 1.1, dapat 

dipahami bahwa penelitian ini ditinjau dari manajemen tata kelola wakaf, terdapat 

dua poin inti dari masalah penelitian ini yaitu problematika manajemen tata kelola 

wakaf dan pengembangan nadzir, berangkat dari permasalahan tersebut yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu adanya nadzir profesional. Nadzir 

profesional dapat dibangun dengan melihat dari 3 indikator utama yaitu human 

technical, human skill dan human relation. Setelah nadzir profesional tercapai 

maka diharapkan wakaf bisa menjadi lebih produktif, adanya peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dari keterangan tersebut, diperoleh 

gambar kerangka teori sebagai berikut: 
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Gambar 2.  1 Kerangka Teori 

Manajemen Tata Kelolah 

Wakaf 

Problematika Manajemen 

Tata Kelolah Wakaf 

Pengembangan 

Wakaf 

Nasir Profesional 1. Human Skill 

2. Human Technical 

3. Human Relation 

1. Wakaf Produktif 

2. Peningkatan Pendapatan 

3. Kesejahteraan Masyarakat 

4. Pendapatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologis yaitu 

pengalaman atapun kejadian yang dilandasi atas ingatan yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mengungkap fenomena. Berdasarkan dari makna tersebut, 

fenomenologi berhubungan dengan penampilan suatu objek, peristiwa atau 

keadaan dalam pandangan kita (Hasbiansyah, 2015). Penelitian ini akan berfokus 

pada pengungkapan fakta mengenai permasalahan tata kelola nadzir wakaf 

(Henricus Suparlan et al., 2015). 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan demi memperoleh data yang diinginkan berada 

di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022. Lokasi penelitian ini dipilih dengan 

pertimbangan Kabupaten Bulukumba terkenal dengan masyarakat yang tingkat 

religiusitasnya tinggi. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif dan mengamati perilaku subjek baik berupa lisan 

maupun catatan serta tingkah laku seseorang yang memberikan gambaran 

mengenai masalah dan objek penelitian yang dilakukan. Secara umum, mampu 

berguna demi mempelajari terkait aktivitas manusia, kisah, tingkah laku, peran 

lembaga, aksi sosial, dan aktivitas lain. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 
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untuk melihat tingkat religiusitas, sosiologis dan normatif syar’i yakni pendekatan 

yang berhubungan dengan pengamatan dalam kaitannya dengan gejala internal 

topik penelitian. 

C. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan 

data primer. Sumber data penelitian ini digambarkan sebagai sumber yang penulis 

gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi lain tentang masalah yang 

diselidiki. Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut ini: 

1. Data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber aslinya. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada 

objek, dengan melakukan wawancara secara langsung dan mendalam. Objek yang 

dimaksud adalah informan yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti 

dengan menggunakan teknik Purposive Sampling (berdasarkan ciri atau sesuai 

dengan objek penelitian). Dalam hal ini, tentu yang dimaksud adalah pengelola 

wakaf. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: ketua penyelenggara wakaf, 

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), dan para nadzir di Kabupaten 

Bulukumba minimal 5 (Lima) Kecamatan.  

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data 

primer. Sumber data penelitian ini diperoleh diantarnya; catatan, dokumentasi dari 

instansi yang terlibat dalam penelitian ini, jurnal, data statistik, dan sebagainya 

sesuai pengelolaan wakaf melalui pengembangan nadzir professional yang 
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digunakan untuk melengkapi data primer. Fakta-fakta ini diperoleh dari sumber 

cetak dan online. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu perencanaan kegiatan yang 

berkaitan dalam memperoleh data peneltian. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu: 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat perilaku terhadap fakta-fakta yang 

ada dilapangan terkait bagaimana tata kelola wakaf. Observasi ini dilakukan untuk 

memperkuat atau memperdalam data hasil pengamatan atau telaah dokumen 

sehingga memperoleh data secara jelas mengenai perilaku dan keadaan di lokasi 

penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan prosedur dalam memperoleh data. Penulis 

mengajukan pertanyaan langsung dan mencatat atau merekam tanggapan 

informan. Wawancara diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang 

akurat dan komprehensif. Wawancara dilakukan kepada para nadzir dengan 

mendatangi langsung lokasi informan masing-masing. Dengan demikian, penulis 

dapat mengetahui tentang bagaimana tata kelola wakaf melalui pengembangan 

nadzir profesional di Kabupaten Bulukumba.  

3. Dokumentasi 
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 Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dari peristiwa 

yang terjadi, contohnya dokumen, majalah tentang keyakinan, pandangan, atau 

proposisi penulis serta hukum dan nilai-nilai. Data disediakan dalam beberapa 

format, antara lain surat, laporan, gambar, dan lain-lain. Foto-foto yang 

menunjukkan pengelolaan harta wakaf nadzir dijadikan sebagai dokumentasi 

sehingga penulis dapat lebih mudah menyusun penelitiannya. 

E. Instrumen Penulisan  

Dalam instrumen penelitian ini pada hakikatnya tidak lepas dari tahap 

mengumpulkan informasi. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan 

informasi dalam penelitian ini yaitu penulis itu sendiri yang berperan sebagai 

instrumen utama untuk mengamati objek penelitian kemudian mengolahnya. 

Adapun alat yang digunakan penulis untuk mempermudah pengambilan informasi 

yaitu berupa catatan kecil, daftar pertanyaan wawancara, alat tulis, dan alat 

perekam. 

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif dilakukan apabila 

data empiris yang diperoleh adalah data  kualitatif  berupa,  kumpulan  narasi dan  

bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/struktur 

klasifikasi. Analisis data bertujuan mencari dan menata data secara sistematis dari 

hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi, dan dokumen yang telah 

dilakukan. Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif 

yang kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:  
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1. Pengumpulan data, penulis mencatat semua data-data secara objektif 

tentang tata kelola wakaf di Kabupaten Bulukumba. 

2. Reduksi data, dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan 

pemusatan untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar 

yang diperoleh. Setelah data terkumpul maka peneliti memilih data yang 

sesuai dengan penelitian atau benar-benar akurat untuk disajikan. 

3. Penyajian data, dilakukan agar data hasil reduksi dapat tersusun dengan 

baik, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami data penelitian. 

Pada tahap penyajian data, bertujuan untuk menyampaikan hal-hal terkait 

masalah yang diteliti.  

4. Menarik kesimpulan, berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. 

Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir kegiatan pengelolaan 

data dan analisis data. (Henricus Suparlan et al., 2015). 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Teknik terakhir yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengujian 

terkait kebenaran dan keabsahan data yang didapatkan. Pada tahap ini peneliti 

memeriksa kembali informasi yang didapatkan dari lapangan dan dilakukan 

pengecekan yang menyeluruh agar keakuratan data tetap terjaga. Pengujian 

keabsahan data digunakan untuk mengevaluasi data yang dilakukan dalam 

penyelidikan ini (kredibilitas). Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dikenal dengan uji kredibilitas (Hadi, 2016). 

Dalam penelitian ini untuk menguji kredibilitas (credibility) peneliti 

menggunakan triangulasi. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan 
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dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam  penelitian kualitatif. Adapun  untuk mencapai 

kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data dari temuan pengamatan dengan data observasi. 

2. Membandingkan antara apa yang diungkapkan di depan umum dan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan pendapat yang diungkapkan pada saat penelitian dengan 

yang diungkapkan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dari berbagai 

pendapat. 

5. Membandingkan temuan wawancara dengan dokumen yang relevan 
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BAB IV 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Pofil Kabupaten Bulukumba  

Kabupaten Bulukumba terletak di Ujung bagian selatan ibu kota Propinsi 

Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan 

nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kota Bulukumba 

berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten dengan jumlah penduduk 

440,679 jiwa dan luas wilayah 1.154,67 km2. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 

109 desa dalam 27 kelurahan dan 10 kecamatan. 

Mayoritas masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bulukumba berasal dari 

suku Makassar dan Bugis. Suku Kajang merupakan suku lain yang masih 

memegang teguh adat kuno dengan tetap menjalani gaya hidup tradisional yang 

sederhana terlepas dari masyarakat masa kini. Dengan semboyan “Bulukumba 

Berlayar”, masyarakat Bulukumba mendeklarasikan keberadaannya dengan kata 

berlayar mewakili pemahaman perahu sebagai cerminan kreativitas dan karya 

budaya yang mengangkat Bulukumba dalam budaya nasional dan internasional, 

sebagai Bumi Panrita Lopi. Penduduk Bulukumba telah mengembangkan budaya 

bahari yang cukup kuat yang dikenal sebagai pelaut sejati. 

Budaya religius yang dinamis dari masyarakat Bulukumba juga berdampak 

signifikan pada cara hidup mereka. Ulama besar Sumatera Dato' Tiro 

(Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato Patimang (Luwu), masing-

masing bergelar Dato' Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato 
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Patimang (Luwu), telah menanamkan sentuhan Islam dalam ajarannya, 

menumbuhkan kesadaran beragama dan keyakinan untuk mengagungkan Allah 

SWT.  

2. Program Wakaf Kabupaten Bulukumba 

a. Gerakan Sejuta Koin (GSK) 

Gerakan sejuta koin wakaf pendidikan pondok pesantren dan madrasah 

merupakan gagasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

Selatan, Bapak Khaeroni. Gagasan ini memperoleh dukungan dari berbagai pihak, 

yaitu dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Kepala Kemenag 

Bulukumba, Muhammad Yunus bersama jajarannya melaunching gerakan sejuta 

koin sejak dua tahun yang lalu. Pelaksanaan gerakan sejuta koin wakaf pendidikan 

pondok pesantren dan madrasah telah berjalan sejak lama. Hampir seluruh jajaran 

Kemenag di KUA, RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren telah bergerak dan 

diharapkan partisipasi semua pihak dapat merupakan salah satu jalan mengais 

berkah dijalan yang lurus. 

Penggunaan kata koin didasari agar gerakan ini dapat dilaksanakan tanpa 

perasaan berat dan semua pihak dapat berpartisipasi. Semangat gerakan ini 

didasari oleh Keprihatinan atas hipotesa dekadensi moral yang terjadi di 

kehidupan masyarakat yang hanya bisa ditanggulangi oleh pendidikan agama  dan 

secara menyeluruh gerakan ini ditujukan untuk pengembangan madrasah luar 

biasa. Sehingga dengan adanya gerakan sejuta kion diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan pondok pesantren. 
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b. Wakaf Mushafmu 

Wakaf Qur`an merupakan salah satu program wakaf yang di jalankan di 

Kabupaten Bulukumba. Dimana al-Qur`an yang diwakafkan oleh para pewakif 

akan didistribusikan langsung ke berbagai Rumah Tahfidz, TPA/TPQ, Majelis 

taklim, dan lembaga pendidikan lainnya. Wakaf Qur’an termasuk amalan yang 

pahalanya akan mengalir terus walaupun wakif telah tiada dan menjadi amal 

jariyah ketika mewakafkan di jalan Allah. 

Tujuan dari program wakaf qur’an ini bukan hanya menyelamatkan ummat 

dari buta al-Qur`an namun juga mencetus generasi hafidz dimasa yang akan 

datang. Wakaf Qur’an termasuk salah satu amalan yang tidak akan terputus dan 

akan menjadi ladang pahala yang terus mengalir untuk orang-orang yang 

mengerjakannya. Keberkahan dari wakaf Qur’an yang kita wakafkan kepada para 

penghafal quran sangat luar biasa apalagi kita ikhlas niatkan karena Allah swt 

maka pahalanya akan terus mengalir selama ada orang yang membacanya. 

c. Rumah Tahfidz Qur’an 

Rumah Tahfidz merupakan salah satu program wakaf yang dijalankan di 

Kabupaten Bulukumba seperti dengan wakaf qur’an dan lainnya. Rumah Tahfidz 

ini sebagai wadah untuk kaum muslim untuk meningkatkan pemahamannya 

dengan al-Qur’an termasuk kualitas bacaan, hafalan dan akhlaknya dalam 

berinteraksi dengan al-Qur’an. Rumah Tahfidz tersebut tentunya dipergunakan 

untuk mencetak para penghafal quran yang mempunyai akhlakul karimah dan 

berguna untuk agama dan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, rumah 

tahfidz yang ada di Kabupaten Bulukumba adalah untuk membangun para 
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penghafal Quran agar dapat mengamalkan dan membudayakan nilai religious 

secara menyeluruh. 

3. Data Penerbitan AIW (Akta Ikrar Wakaf) Tahun 2021 

Gambar 4.  1 Data Penerbitan AIW Tahun 2021 

 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2022 

4. Data Jumlah Tanah Wakaf Ditinjau Dari Proses Penerbitan Sertifikat 

di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 

Jumlah tanah wakaf di Kabupaten Bulukumba yang telah terdata adalah 

sebanyak 1627 lokasi dan sebanyak 615 lokasi tanah wakaf yang belum 

bersertifikat dari jumlah tersebut. Berikut ini rincian jumlah sertifikatsi tanah 

wakaf di Kabupaten Bulukumba diantaranya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Ujung 

Bulu; 4 

Gantarang; 9 

Bulukumpa; 7 

Kajang; 5 
Bonto Tiro; 2 

Bonto Bahari; 2 

Herlang; 2 

Rilau Ale; 1 

Ujung Bulu; 4 

Kindang; 7 
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Tabel 4. 1 Data jumlah tanah wakaf ditinjau dari proses penerbitan sertifikat di 

Kabupaten Bulukumba tahun 2021 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2022 

5. Data Jumlah Tanah Wakaf Ditinjau Dari  Segi Peruntukannya di 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 

Berdasarkan data tanah wakah di Kabupaten Bulukumba dapat kita lihat 

bahwa tanah wakaf berdasarkan peruntukannya masih didominasi kegiatan 

keagamaan yaitu untuk pembangunan masjid dan mushola sebagaimana gambar 

berikut ini:  

Tabel 4. 2 peruntukan tanah wakaf di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 

No Kecamatan Masjid 
Mushola/

Hanggar 

Madrasah/

Sekolah 

Pondok 

Pesantren 
Kuburan 

Sosial/Lain

Lain 
Jumlah 

1. Herlang 45   4     1 50 

2. Ujung Bulu 21 14 5 5   1 46 

3. Ujung Loe 29 2 5 2   1 39 

4. Gantarang 132 68 38 4 3 8 253 

No Kecamatan 
Belum 

Bersertifikat 

Sudah 

Bersertifik

at 

Yang Sudah Ada 

AIW/APAIW 

Dalam 

Proses 

dan 

Sudah 

BERA

IW/A

PAIW 

Jumlah 
Terdaftar di 

P BN 

Belum 

Terdaftar 

di PBN  

 1. Herlang 34 16 16 16 29 111 

 2. Ujung Bulu 17 28 28 28   101 

 3. Ujung Loe 25 12 12 114   163 

 4. Gantarang 114 18 18 185   335 

 5. Bulukumpa 140 13 41 140   334 

 6. Bonto Bahari 57 8 1 56 51 173 

 7. Bonto Tiro 26 39       65 

 8. Kajang 116 22   9 107 254 

 9. Kindang   1       1 

 10 Rilau Ale 86 2     2 90 

Jumlah 615 159 116 548 189 1627 
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5. Bulukumpa 124 11 2 1     138 

6. Bonto Bahari 13 23         36 

7. Bonto Tiro 65 12   1     78 

8. Kajang 63   1     1 65 

9. Kindang 2   1       3 

10. Rilau Ale 77 9 1 1   12 100 

Jumlah 571 139 57 14 3 24 808 

 Sumber: Data Hasil Penelitian 2022 

6. Identitas Informan 

Penelitian ini, penulis memilih informan dengan teknik sampel jenuh 

berdasarkan topik peneliti. Responden yang terpilih merupakan seseorang yang 

secara langsung terlibat pada kegiatan pengelolaan wakaf di Kabupaten 

Bulukumba, yaitu pengelola wakaf Kabupaten Bulukumba, penyelenggara wakaf 

dan para nadzir yang secara tidak sengaja peneliti temui. Terdapat 14 informan 

secara keseluruhan yang dilibatkan untuk diwawancarai yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Data Informan Penelitian 

No Nama Jenis 

Kelamin  

Keterangan 

1  Andi Misbah Djabir Laki – laki Ketua BWI (Badan Wakaf Indo nesia) 

Kabupaten Bulukumba 

2 Muhammad Ramli Laki – laki Ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf 

di Kementrian Agama Kabupaten 

Bulukumba 

3 Muhammad Yusri Laki – laki Ketua BPN Kabupaten Bulukumba 

4 Ahmad Khatib Laki – laki Forum Nadzir Kecamatan Rilau Ale 

5 Syarifuddin Laki-laki Forum Nadzir Kecamatan Herlan 

6 Ahmad Ridha Laki-Laki Forum Nadzir Kecamatan Bulukumpa 

7 Muhammad Amir Laki-laki Nadzir Masjid Nurul Amin Kecamatan 

Gantarang 

8 Rusmiati  Perempuan Kepala Sekolah TKA-TPA Al-Ikhwan 

Kecamatan Bulukumpa 

9 Harun Laki-laki Forum Nadzir Kecamatan Kajang 

10 Muhammad Saleh Laki-laki Nadzir Kecamatan Bulukumpa 
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11 Amiruddin Laki-laki Forum Nadzir Kecamatan Ujung Loe 

12 Abdul Wahab Laki-laki Forum Nadzir Kecamatan Ujung Bulu 

13 Nurmiati  Perempuan Penyuluh Wakaf Kecamatan Kindang 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2022 

B. Hasil Penelitian 

1. Manajemen Tata Kelola Wakaf di Kabupaten Bulukumba 

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi terpenting dalam 

pengelolaan wakaf. Karena kemajuan wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya 

manajemen yang dijalankan oleh nadzir terkait pemeliharaan dan pendayagunaan 

wakaf. Maka diperlukan Manajemen POAC dalam pengelolaan wakaf seperti 

Perencanaan (Planning), Pengorganisasian (Organising), Pelaksanaan (Actuating) 

dan Pengawasan (Controlling). 

a. Perencanaan (Planning)  

Perencanaan (Planning) ialah suatu hal yang sangat penting untuk 

dilakukan demi mencapai tujuan dalam sebuah kegiatan. Perencanaan (Planning) 

dapat membantu seseorang dalam menjalankan tugas secara sistematis agar dapat 

mencapai target yang diinginkan. Untuk perencanaan pengelolaan harta wakaf 

yang telah berjalan di Kabupaten Bulukumba mengacu pada tiga prinsip atau 3P 

yaitu Penertiban, Pengamanan dan Pendayagunaan. 

P1 Penertiban berbasis data yaitu pendataan seberapa banyak aset wakaf 

yang ada di daerah masing-masing kemudian dilaporkan ke  KUA (Kantor Urusan 

Agama), Kemenag (Kementrian Agaman) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) 

sehingga nampak jelas perbedaan dari tahun ketahun, P2 Pengamanan harta wakaf 

yaitu harus legal dan bersertifikat dimana pada tahun ini telah ditargetkan dua ribu 

tanah harus disertifikasi dan pada saat ini 117 telah disertifikasi, kemudian P3 
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Pendayagunaan harta wakaf agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang 

didukung dengan dibentuknya beberapa program kerja untuk menopang 

pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sementara perencanaan yang belum 

berjalan yaitu dari segi pengawasan pada saat ini masih sementara dirancang oleh 

Muhammad Ramli selaku ketua penyelenggara wakaf di Kementrian Agama, 

walaupun belum ada lembaga yang mengawasi sistem kerja nadzir tetapi para 

nadzir telah melakukan pengawasan terhadap harta wakaf yang mereka kelolah. 

Maka sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Andi Misbah Djabir 

terkait kegiatan yang telah direncanaka diantaranya:  

“Menentukan perencanaan menurut saya sangat perlu dilakukan seperti 

membentuk struktur kepengurusan, kemudian membuat program kerja 

seperti gerakan sejuta koin, rumah tahfidz, membentuk penguatan forum 

nadzir tingkat kecamatan, setelah membentuk tim yang berkualitas seperti 

forum nadzir tingkat kecamatan maka kita kukuhkan dan pendataan berapa 

banyak aset yang ada diwilayah masing-masing kemudian dilaporkan ke 

BWI (Badan Wakaf Indonesia). Kemudian membuat perencanaan atau 

target seperti pada tahun ini ditargetkan dua ribu harta wakaf harus 

disertifikasi dan beberapa sudah diselesaikan inysaallah nanti akan 

dilakukan penyerahan sertifikat pada saat maulid nabi Muhammad Saw di 

empat titik tiap Kecamatan (Andi Misbah Djabir, 2022).” 

Menurutnya, selaku Ketua BWI (Badan Wakaf Indonesi) Kabupaten 

Bulukumba sangat penting baginya untuk menerapkan perencanaan dalam 

pengelolaan harta wakaf. Karena tanpa perencanaan maka pekerjaan tidak akan 

terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu dengan dibentuknya struktur 

organisasi, dan  beberapa program kerja maka akan memperjelas kedudukan serta 

koordinasi, memperjelas alur dan tanggung jawab. Beliau juga menjelaskan 

bahwa adanya penguatan forum nadzir maka akan mendorong terbentuknya nadzir 

yang lebih profesional sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa juga 
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menyarankan agar dilakukan pendataan ulang terkait aset-aset harta wakaf 

mengingat masih banyak harta wakaf yang belum terdaftar dan didaftarkan baik di 

tingkat KUA, maupun di Kemenag. Hal ini juga sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Muhammad Yusri terkait perencanaan bahwa: 

“Tentu kita perlu melakukan perencanaan dalam setiap kegiatan agar 

wakaf bisa lebih optimal seperti merancang program forum nadzir 

ditingkat desa, kecamatan, dan mencoba mencari solusi apa yang bisa 

membesarkan wakaf. Tidak mungkin BWI bisa besar kalau kita tidak di 

back up bersama-sama. Kemudian melakukan sosialisasi tetapi 

dimatakankan programnya terlebih dahulu, disosialisasikan di tingkat 

kecamatan insyaallah ini akan menjadi besar. Paling tidak seluruh 

masyarakat tau bahwa sudah di bentuk BWI (Badan Wakaf Indonesia), 

dan Forum Nadzir. Kalau nama sudah jadi prestise maka kepercayaan akan 

meningkat, ketika kita berada dipuncak meningkat bukan lagi kita yang 

mendatangi tetapi mereka yang mendatangi kita (Muhammad Yusri, 

2022).” 

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Ramli 

selaku ketua penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementrian Agama menurutnya 

bahwa: 

“Untuk perencanaan yang telah kita jalankan sejauh ini sudah dibentuk 

organisasi forum nadzir yang diketuai oleh ustadz Fatahuddin. Kebetulan 

saya akan lakukan kegiatan orientasi pembinaan nadzir pada tanggal 

20/9/2022 di Gedung Haji PLHUT jalan teratai depan SMP 1 Bulukumba. 

Kemudian di forum nadzir yang kita akan berikan bimbingan dan 

sosialisasi tentang bagaimana seharusnya seorang pengelola wakaf 

(Muhammad Ramli, 2022).” 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan mengenai 

perencanaan dalam pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bulukumba bahwa 

perencanaan sangat penting dilakukan. Begitu pentingnya fungsi manajemen 

perencanaan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai oleh suatu lembaga 

pada kurung waktu yang ditentukan. Begitu halnya dengan forum nadzir mencoba 

mengoptimalkan pengelolaan wakaf melalui perencanaan mempromosikan suatu 
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lembaga atau instansi sehingga bisa dikenali banyak orang. Adapun pendapat 

Rusmiati selaku  Kepala Sekolah TKA-TPA Al-Ikhwan mengenai perencanaan 

Rumah Tahfidz bahwa: 

“Pengelolaan rumah tahfidz ini pertama pak arman selaku ketua yayasan 

merencanakan untuk membuat program kerja salah satunya Tahfidz 

Wikeend, ini merupakan program yang sangat baik untuk kami hadirkan di 

tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk jawaban khususnya sahabat baik 

Qur’an yang penuh aktifitas seharian namun tetap ingin mengikuti 

pengajian, ingin ikut serta dalam menghafal Qur’an, maka Tahfidz Qur’an 

Weekend (TQW) ini insyaallah bisa menjadi solusi yang mengantarkan 

kita menjadi penghafal Qur’an. TPQ, dan Dirosa (Pendidikan al-Qur’an 

orang dewasa) kemudian tiap-tiap program dibentuk struktur 

kepengurusan/organisasi (Rusmiati, 2022).” 

Berdasarkan dari keterangan yang telah disampaikan oleh Rusmiati bahwa 

penerapan planning (perencanaan) di rumah tahfidz telah dijalankan hal ini 

dibuktikan dengan terbentuknya beberapa program khusus salah satunya Tahfidz 

Wikeend yang bertujuan untuk membangun generasi penghafal Qur’an. Selain 

fokus dalam hafalan Qur’an juga diajarkan terkait perbaikan bacaan al-Qur’an 

dengan arahan mentor-mentor, melakukan Murojaah dan pembekalan ilmu tajwid. 

Program kedua yaitu dirosah (Pendidikan al-Qur’an orang dewasa) mengajar 

bacaan Qur’an khusus untuk orang dewasa. Melalui metode Dirosa ini, seseorang 

bisa membaca Qur’an dengan baik berdasarkan kaida tajwid. Setelah membuat 

program kerja maka dilanjutkan dengan pembentukan struktur kepengurusan yang 

bertujuan untuk mempermudah dalam mejalankan program yang telah 

direncanakan sebelumnya. Adapun pendapat informn lain terkait perencanaan 

pengelolaan wakaf yang disampaikan oleh Muhammad Saleh  salah satu pengurus 

Masjid Al-Ikhwan bahwa: 
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“Jadi untuk perencanaan pengelolaan yang kita lakukan di masjid Al-

Ikhwan ini tidak jauh beda dengan masjid-masjid pada umumnya dimana 

dilakukan pembentukan struktur kepengurusan yang diketuai oleh bapak 

jafar dan kebetulan bendaharanya saya sendiri kemudian menetapkan 

anggaran untuk aset-aset yang perlu diperbaharui untuk pembagunan 

masjid dan sekarang ini kita fokuskan agar masjid ini bisa dimunculkan 

sertifikasi tanah wakafnya (Muhammad Saleh, 2022).” 

Pernyataan bapak Muhammad Saleh membuktikan bahwa perencanaan 

sudah dilakukan terkait pengelolaan  di Masjid Al-Ikhwan, ini didukung dengan 

adanya pembentukan kepengurusan, pembaharuan aset-aset yang ada di masjid 

Al-Ikhwan selain itu beliau juga menekankan supaya dilakukan pengawalan 

sertifikasi tanah wakaf mengingat masih banyak harta  wakaf yang bersengketa 

diakibatkan karena lemahnya bukti fisik secara hukum. Pernyataan tersebut 

senada dengan teori Planning (Perencanaan) yang diutarakan oleh Erly Suandy 

bahwa perencanaan merupakan proses penentuan dalam mencapai tujuan suatu 

lembaga kemudian menentukan strategi, taktik, program dan langkah-langkah  

yang ditempuh untuk mencapai tujuan (Taufiqurokhman, 2008). 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian meliputi pembagian tugas tersendiri sesuai dengan tugas 

masing-masing, membangun jaringan komunikasi serta setiap individu 

dikordinasikan dalam suatu kelompok yang terorganisir (Terry, 2019). 

Pengorganisasian (Organizing) ialah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan 

dengan memisahkan tugas dan fungsi, dengan membagi jumlah tenaga kerja 

kedalam unit-unit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Adapun 

pada tahap pengorganisasian yang dijalankan oleh nadzir telah membuat struktur 

kepengurusan dan pembagian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
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masing. Berdasarkan hasil wawancara terkait pengorganisasian yang dilakukan 

oleh Ahmad Khatib selaku anggota Forum Nadzir Kecamatan Rilau Ale bahwa: 

“Setelah pembentukan forum nadzir tingkat Kabupaten Bulukumba maka 

masing-masing nadzir diberikan tugas terpisah sesuai dengan lokasi 

penempatannya, setiap nadzir dikoordinasikan dalam tim yang kuat dan 

efisien melalui pendelegasian dan pembentukan sistem komunikasi. 

Kemudian orang-orang yang bergabung kedalam forum nadzir ini seperti 

kepala kemenag, perwakilan dari BWI, penyelenggara wakaf Bulukumba, 

forum nadzir tingkat kecamatan dan semua kepala KUA penyuluh zakat 

dan wakaf sekabupaten (Ahmad Khatib, 2022).”  

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan 

sehubungan dengan teori yang disampaikan oleh Winardi bahwa pengorganisasian 

merupakan struktur yang didalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab serta 

pembagian tugas (Winardi, 2016). Maka terkait proses pengorganisasian wakaf, 

ketua nadzir merumuskan dan menetapkan tugas menunjukkan adanya 

kewenangan dan tanggung jawab setiap nadzir, serta menempatkan penempatan 

nadzir pada posisi yang paling tepat di lembaga pengelolaan wakaf yaitu Forum 

Nadzir. 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Actuating merupakan pelaksanaan yang dapat mengarahkan seseorang 

untuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Actuating diartikan sebagai suatu tindakan 

dalam mengupayakan agar setiap anggotanya dapat bekerja sama menggapai 

tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Muhammad Ramli terkait pelaksanaan yang dijalankan yaitu: 

“Adapun tugas nadzir mengurusi, mengelolah wakaf agar bisa 

menghasilkan, terpelihara, aman, tertib dan bisa diberdayakan karena pada 

perinsipnya wakaf itu harus ada 3P Penertiban, Pengamanan dan 

Pendayagunaan. P1 Penertiban dari segi tanah wakaf perlu dibenahi data-

datanya sehingga nampak jelas dari tahun ketahun pengembangan 
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wakafnya, jadi Penertiban itu pendataan berbasis desa dan ini akan 

dilaporkan setiap tahunnya. P2 Pengamanan harus legal punya AIW dan 

punya sertifikat, ketika sudah bersertifikat maka ini tidak mudah lagi untuk 

digugat, sehingga pada tahun ini kita targetkan pensertifikatan baik tanah 

wakaf maupun lainnya. Kemudian P3 Pendayagunaan ini paling penting 

agar harta wakaf bisa dimanfaatkan (Muhammad Ramli, 2022).” 

Berdasarkan dari keterangan yang telah disampaikan oleh Muhammad 

Ramli bahwa dalam pengelolaan pengembangan harta wakaf supaya dapat 

menghasilkan dan bisa dirasakan manfaatnya, maka perlu dilaksanakan tiga 

prinsip wakaf yakni Penertiban, Pengamanan dan Pendayagunaan. Sebagaimana 

juga keterangan yang beliau sampaikan bahwa: 

“Untuk membangun nadzir yang baik dan profesional maka perlu 

dilakukan bimbingan dan sosialisasi terkait fungsi nadzir itu sendiri. 

Sosialisasi terkait nadzir sudah pernah dilakukan bahkan saya sebagai staf 

di seksi ini kita melakukan sosialisasi, nah ini salah satu bekal pengelolah 

tanah wakaf alias nadzir untuk menertibkan tanah wakaf yang ada di 

daerah masing-masing. Karena semua Kecamatan terdapat forum nadzir 

cuman ini belum kelihatan secara menyeluruh (Muhammad Ramli, 2022).” 

Berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh Muhammad Ramli 

selaku ketua seksi penyelenggara zakat dan wakaf di Kementrian Agama bahwa 

sejauh ini sudah dilakukan sosialisasi terkait pembinaan nadzir ditingkat 

kecamatan. Sementara keterangan yang disampaikan oleh informan lain atas nama 

Syarifuddin terkait pelaksanaan bahwa:  

“Untuk pelaksanaan yang telah dijalankan sesuai dengan tugas nadzir yang 

telah ditentukan seperti melakukan pengadministrasian atau pendataan 

harta wakaf, memelihara dan mendayagunakan harta wakaf sesuai dengan 

peruntukannya, mengawasi serta melindungi harta wakaf, dan melakukan 

pelaporan tugas ke KUA (Syarifuddin, 2022).” 

Terkait pelaksanaan pengelolaan harta wakaf nadzir didukung oleh 

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang membantu terkait 

pengadmisistrasian dan sebagai penghubung antara nadzir dan wakif. Pelaksanaan 
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(Actuating) tidak lain ialah upaya mewujudkan perencanaan dengan berbagai arah 

dan motivasi agar setiap nadzir dapat mengerjakan kegiatan secara optimal sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagaimana yang telah  disampaikan oleh 

Rusmiati bahwa: 

“Untuk pengelolaan yang dilakukan dirumah tahfidz sesuai dengan 

rencana awal yang ditentukan sebelumnya yaitu kita bagi dalam tiga 

program kegiatan seperti Tahfidz Wekeend yang dilakukan setiap hari 

jumat dan sabtu, TPQ dilakukan pada hari senin-jumat, dan Dirosa 

(Pendidikan al-Qur’an orang dewasa) pada hari selasa. Pembina terdiri dari 

5 orang sementara yang menjadi kendala yang selama ini kita hadapi yaitu 

masih kurang guru atau ustadz uztazah penghafal sehingga pembina yang 

mengajar di TPQ merangkat sebagai pembina di Tahfidz Weekand itupun 

kita juga sementara belajar jadi kita belajar bersama karena belum ada 

guru tetap kemudian keterbatasan dana. Walaupun pengelolaan masih 

kuran dari segi pendanaan tetapi masyaallah pak arman selaku kepala 

yayasan beliau yang mengadakan pencarian dana, pengadaan al-Qur’an 

dan pembaharuan barang-barang (Rusmiati, 2022).” 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan sehubungan  

dengan teori yang disampaikan oleh George R. Terry menurutnya dalam mencapai 

tujuan tidak hanya tergantung pada planning dan organizing melainkan juga 

tergantung pada pelaksanaan (Actuating) pengelolaan wakaf. Aspek Actuatung 

mendorong para nadzir agar mampu bekerja sesuai dengan tugasnya, hal ini 

bertujuan mewujudkan rencana bisa terealisasikan dengan baik melalui berbagai 

pengarahan dan motivasi (Terry, 2019). Sayangnya pengelolaan wakaf di Rumah 

Tahfidz belum berjalan efektif terlihat dari beberapa guru yang merangkap jabatan 

dikarenakan kurangnya guru tetap. Selain itu menurut informan lain terkait 

pengelolaan wakaf yang disampaikan oleh Muhammad Amir bahwa: 

“Untuk pengelolaan wakaf yang selama ini dijalankan di Masjid Nurul 

Amin masih secara tradisional. Jadi saya selaku nadzir masjid hanya 

mengerjakan dengan cara seadanya saja sesuai apa yang saya ketahui, 

selama hal ini tidak keluar dari ajaran syariat islam. Karena selama saya 
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menjadi nadzir sampai saat ini belum pernah mendapatkan pelatihan atau 

bimbingan secara langsung (Muhammad Amir, 2022).” 

Menurutnya pengelolaan harta wakaf yang dilakukan masih secara 

tradisional. Beliau menyampaikan selama menjadi nadzir belum pernah 

mendapatkan pelatihan dan pengarahan secara langsung. Inilah tidak dikelolah 

dengan baik karena hanya sebatas bangunan masjid saja tidak ada pengembangan-

pengembangan yang lain. Seandainya masjid tersebut dilakukan pengembangan 

seperti lembaga pendidikan, TPA, Rumah Tahfis pasti alashak tanah ini akan 

dicari. Maka dari itu kiranya dilakukan pembinaan dan pelatihan forum nadzir 

baik dari KUA maupun dari BWI sehingga nadzir bisa bekerja lebih optimal 

dalam menjalankan tugasnya. Sementara keterangan yang disampaikan oleh  

Ahmad Khatib terkait pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh nadzir bahwa: 

“Untuk pengelolaan wakaf ada yang berjalan dan ada yang tidak, yang tidak 

berjalan itu ketika misalnya harta wakaf dialih fungsikan apalagi tidak ada 

lahan bisnis di daerah itu sehingga ditinggalkan. Ini masalah juga kasus 

yang sering terjadi di masyarakat pertama permasalahannya ada ahli waris 

yang mau mengambil kembali karna merasa bahwa dia berhak untuk tanah 

itu. Ada juga merasa bahwa sudah tidak relevan lagi tujuannya mewakafkan 

tanah. Ketiga banya orang yang mewakafkan tanahnya dia sebagai waqif dia 

juga sebagai nazir dan harta wakaf yang terbengkalai sehingga jadi lahan 

kosong. Kita juga berharap ada komunikasi dan koordinasi BWI dengan 

KUA terkait permasalahan wakaf atau sengketa wakaf untuk dicarikan 

solusinya (Ahmad Khatib, 2022).” 

Menyikapi kondisi ini, ia mengajak kepada seluruh elemen terkait wakaf 

untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini melalui langkah nyata. 

Diantaranya adalah dengan mendata ulang objek wakaf dan melaporkan data nazir 

ke BWI, Kantor Kemenag atau KUA setempat. Pada kesempatan yang sama 
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Muhammad Ramli menyampaikan terkait pengelolaan wakaf yang dijalankan oleh 

nadzir bahwa: 

Pengelolaan dan pengembangan wakaf, sekali lagi Forum Nadzir yang 

telah dibentuk dan telah dijalankan belum maksimal karena terkait lagi 

dengan anggaran, mestinya nadzir ini berjalan akan tetapi penganggaran 

wakaf ini yang masih rendah sehinggah belum maksimal untuk 

penggarapannya (Muhammad Ramli, 2022).” 

Berdasarkan hasil wawancara menurut Muhammad Ramli sejauh ini 

Forum Nadzir belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Terlihat dari 

banyaknya kendala yang dihadapi seperti disebabkan karena minimnya pendanaan 

yang diberikan oleh nadzir dalam mengelolah dan mengembangkan harta wakaf.  

d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan harta wakaf merupakan proses untuk memastikan agar 

kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan harta 

wakaf, oleh karena itu fungsi pengawasan sangat diperlukan sehingga 

pemeliharaan dan pendayagunaan harta wakaf dapat berjalan dengan baik. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rusmiati terkait pengawasan bahwa: 

“Sistem pengawasan yang dilakukan pada pengelolaan rumah tahfidz 

diawasi langsung oleh ketua yayasan dimana setiap minggunya pak arman 

selaku ketua yayasan akan datang untuk melihat sejauh mana 

perkembangan yang telah dijalankan selanjutnya dilakukan evaluasi 

seperti pelaporan dana atau kendala-kendala yang dihadapi (Rusmiati, 

2022).” 

Seperti yang dijelaskan bahwa sistem pengawasan yang dijalankan oleh 

nadzir telah dilaksanakan, hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh 

Handoko bahwasanya dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting 

memperhatikan aspek Controlling (Pengawasan) agar tindakan yang dilakukan 
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untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya tidak menyimpang dari 

pedoman yang ditetapkan untuk memajukan tujuan suatu lembaga (Wahyudi 

Hadiyanto & Pendidikan, 2019).  

Teori tersebut dibuktikan dengan adanya pengawasan langsung dari kepala 

yayasan sekaligus melakukan evaluasi terkait perkembangan program/kegiatan 

yang telah direncanakan sebelumnya. Evaluasi dilakukan dengan tujuan 

mengetahui sudah sejauh mana tingkat keberhasilan pengelolaan Rumah Tahfidz 

apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana awal dan membawa hasil yang 

diharapkan. Penerapan pengawasan yang dilakukan sejauh ini merupakan 

Pengawasan secara berkala, misalnya pengawasan sekali dalam seminggu, 

perbulan dan lainnya. Dengan adanya sistem pengawasan penyelewengan dapat 

diberikan solusi demi mencapai tujuan wakaf. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ahmad Khatib terkait pengawasan harta wakaf bahwa: 

 “Bentuk pengawasan tanah wakaf yang selama ini dilakukan hanya 

sebatas pendataan saja dan saat ini sementara dalam program perencanaan. 

Hal ini merupakan salah satu ide dari kepala seksi penyelenggara wakaf 

Kabupaten Bulukumba, dimana beliau memiliki rencana untuk memasang 

papan sebagai penanda bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang telah 

diwakafkan milik si A, kemudian dikelolah oleh si B, dengan luas tanah 

sekian (Ahmad Khatib, 2022).” 

Dibenarkan juga dengan keterangan yang disampaikan oleh Harun selaku 

perwakilan Forum Nadzir  di Kecamatan Kajang bahwa: 

“Pentingnya pengawasan terhadap manajemen pengelolaan wakaf sangat 

diperlukan karena dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang 

diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Sayangnya pengawasan harta 

wakaf yang ada di bulukumba masih lemah hanya sekedar pendataan saja, 

belum ada pengawasan secara berkala, lemahnya sistem pengawasan 

mengakibatkan banyak harta wakaf terbengkalai, peralihan fungsi, harta 
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wakaf yang digugat dan masih banyak harta wakaf yang belum 

bersertifikasi (Harun, 2022).” 

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan bahwa 

bentuk pengawasan yang ada di Kabupaten Bulukumba sementara dalam proses 

perencanaan. Kepala seksi penyelenggara wakaf Kabupaten Bulukumba kemudian 

menyarankan agar dilakukan pengawasan yang intensif mengingat banyaknya 

harta wakaf yang terbengkalai akibat kurangnya pengawasan terhadap nadzir. 

Sehingga perlu untuk dilakukan pengawasan seperti pengadaan papan penanda  

dengan mencantumkan nama waqif, nadzir dan luas tanah yang diwakafkan. 

2. Pengembangan Nadzir Profesional Di Kabupaten Bulukumba 

Nadzir berperan penting dalam mengelola, melindungi dan 

mendayagunakan harta wakaf. Wakaf dapat berkembang menjadi lembaga Islam 

yang dapat mendukung dan memperluas ekonomi lokal jika dikelola dengan tepat. 

Karena kemajuan wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen 

pengelolaan wakaf. Oleh karena itu nadzir harus tampil maksimal sehingga dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial. Maka dari itu, untuk 

menumbuhkan harta wakaf diperlukan nadzir profesional yang mempunyai 

kemampuan human tehnical, human skill, dan human relation dalam 

pengembangan harta wakaf (Mesra, 2016).  

a. Human Tehnical 

Human tehnical merupakan teknis, proses, perosedur atau keahlian 

seorang nadzir dalam mengelolah harta wakaf. Pengembangan harta wakaf 

tergantung pada profesionalisme nadzir dengan kata lain nadzir ialah pengelolah 

wakaf yang bertanggung jawab atas penertiban, pengamanan dan pendayagunaan 
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harta wakaf. Maka dari itu diperlukan tehnik dalam mengembangkan nadzir 

profesional agar wakaf bisa lebih optimal. Sebagaimana wawancara yang telah 

dilakukan oleh Ahmad Ridha selaku perwakilan Forum Nadzir di Kecamatan 

Bulukumpa bahwa: 

“Jika nadzir memiliki pengetahuan teknis dan kualitas profesional, 

posisinya dapat direalisasikan sepenuhnya. Oleh karena itu, kapasitas 

nadzir harus terus ditingkatkan dengan berbagai cara, termasuk melalui 

magang dan terus belajar dari kisah sukses para nadzir lainnya. Lanjutnya 

pelatihan standar nadzir diperlukan untuk menjadi seorang nadzir 

profesional (Ahmad Ridha, 2022).” 

Begitupun yang dikatakan oleh Muhammad Ramli selaku ketua 

penyelenggara zakat dan wakaf di Kementrian Agama Kabupaten Bulukumba 

bahwa: 

 “Tehnik dalam pengembangan nadzir profesional diperlukan pelatihan, 

dan sosialisasi, untuk mencapai nadzir yang profesional maka kami selaku 

penyelenggara wakaf mengadakan pelatihan orientasi pembinaan nadzir 

baik secara online ataupun offline. Untuk pelatihan nadzir secara online 

diadakan satu kali dalam seminggu dengan menggunakan aplikasi zoom, 

kami telah mengundang narasumber dan menyediakan fasilitas online yang 

dibutuhkan, agar peserta dapat belajar lebih nyaman sementara pelatihan 

secara offline insyaalllah akan diadakan dalam waktu dekat ini pada hari 

selasa tanggal 20/09/2022. Kami telah menghubungi tuju narasumber yang 

berkompeten untuk melaksanakan pelatihan dan pembekalan nadzir, 

sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk memproduktifkan wakaf, 

mengelolahnya secara profesional dan menjadi nadzir pembelajar yang 

terusmenerus meningkatkan kapasitas diri (Muhammad Ramli, 2022).” 

Dalam konteks ini, tambah Muhammad Ramli, Forum Nadzir berupaya 

mengembangkan kapasitas  nadzir melalui pelatihan orientasi pembinaan nadzir 

secara virtual yang berjalan sekali dalam seminggu. Beliau melanjutkan, pelatihan 

ini bermaksud untuk mengembagkan kapasitas, produktivitas dan kreativitas 

nadzir sehingga dalam potensi harta wakaf di Kabupaten Bulukumba dapat 

dikembangkan oleh nadzir yang profesional agar manfaatnya bisa dirasakan oleh 
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masyarakat. Dijelaskan pula bahwa pelatihan nadzir yang telah diselenggarakan 

beberapa kali kini menargetkan pengembangan nadzir yang profesional dalam 

mengelola aset wakaf, terbentuknya nadzir yang berintegritas, mempunyai jiwa 

kepemimpinan serta nadzir yang mampu menciptakan komunikasi dan sinergi 

melalui mitra dan instansi terkait. Sebagaimana juga keterangan yang beliau 

sampaikan bahwa: 

“Selain mampu berinovasi dalam pengembangan wakaf, kami berharap 

dengan mengikuti pelatihan, nadzir mampu mengelola usaha, memasarkan 

produk, menguasai teknologi, dan menghadapi berbagai kesulitan yang 

muncul dalam pengembangan wakaf. (Muhammad Ramli, 2022).” 

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan mengenai 

tehnik dalam mengembangkan nadzir profesional di Kabupaten Bulukumba 

senada dengan teori yang disampaikan oleh Knowles bahwa human tehnical 

merupakan strategi yang ditempuh dalam mengelola dan meningkatkan 

pengetahuan nadzir. Human tehnical yaitu langkah-langkah yang ditempuh agar 

nadzir bisa lebih profesional (Baharuddin & Iman, 2018). 

b. Human Skill 

Human skill merupakan keahlian seorang nadzir dalam menggunakan akal, 

fikiran, ide dan kreatif dalam mengelolah wakaf, mengubah atau membuat sesuatu 

menjadi lebih bermanfaat sehingga dapat menghasilkan sebuah nilai dari hasil 

pekerjaan tersebut. Secara pribadi nadzir haruslah orang yang memiliki reputasi 

dan tanggung jawab moral yang baik, yakni bersifat adil, jujur dan amanah. Pada 

level kompetensi keilmuan seorang nadzir harusla mampu menguasai ilmu-ilmu 

syari ia juga harus mahir dalam materi fikih muamalah, khususnya yang berkaitan 

dengan pengelolaan harta wakaf. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap 
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ilmu tersebut seorang nadzir mampu mewujudkan maksud dan tujuan wakaf 

produktif.  

Parameter kemampuan yang harus dimiliki oleh nadzir yaitu 

menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, mempunyai kemampuan administratif, 

kemampuan dalam membangun kerja sama, kemampuan tehnologi dan kreatif 

agar bisa memberikan produk yang berkualitas, sehingga memiliki keunggulan 

dibanding yang lain. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh 

Amiruddin selaku perwakilan dari Forum Nadzir Kecamamatan Ujung Loe 

bahwa: 

“Salah satu indikator optimalnya pengelolaan wakaf dilihat dari bagiamana 

memberdayakan dan mengembangkan agar harta wakaf manfaatnya 

semakin besar dirasakan oleh penerima manfaat wakaf, sehingga aset 

wakaf tetap dilestarikan. Selain itu, nadzir harus memiliki keterampilan 

lebih seperti mempunyai kemampuan untuk menggunakan dan 

memanfaatkan sumber daya yang diperlukan dalam mendukung 

pengembangan wakaf. kemudian mampu mengidentivikasi berbagai 

kemungkinan dan masalah sosial. Mempunyai manajemen risiko dan di 

pimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab yang sangat baik 

yakni bersifat jujur, adil, dan amanah (Amiruddin, 2022).” 

Berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh informan sehubungan 

dengan teori yang dikemukakan oleh Robert L. Katz bahwa dalam pengelolaan 

pengembangan harta wakaf seorang nadzir harus mampu memiliki keterampilan 

dasar dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan, memiliki 

manajemen risiko dan mampu mengambil peluang demi pengembangan wakaf 

produktif. Terkait pengembangan pengelolaan wakaf, nadzir mempunyai peran 

penting dalam memelihara aset wakaf. Hal ini dilakukan agar aset wakaf 

mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Malik, 2019). 
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Mengenai hal tersebut pernyataan ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan 

oleh Rusmiati bahwa: 

“Kita sebagai nadzir harus mampu melihat dan mengetahui letak harta 

wakaf dan peruntukannya untuk apa. Semisal wakaf tanah, kita tanya 

terlebih dahulu mau dibangun seperti apa dengan melihat peluang apakah 

lokasi tersebut strategis untuk dikelolah sesuai dengan keinginan wakif. 

Jadi nadzir itu harus pintar-pintar melihat peluang seperti yang dilakukan 

oleh pak arman telah membangun rumah tahfidz dimana sebelum 

dibangun rumah tahfidz para santri belajar dimasjid dan terkadang ada 

santri yang mengotori masjid makanya perlu dibangun rumah tahfidz 

untuk menjaga kebersihan masjid (Rusmiati, 2022).” 

Menurut keterangan informan hasil wawancara mengenai pengelolaan 

harta wakaf, seorang nadzir harus mempu melihat peluang dan mengambil 

kesempatan dalam mengelolah wakaf seperti membangun rumah tahfidz agar para 

santri lebih fokus pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Sebagaimana 

juga keterangan yang disampaikan oleh Rusman selaku nadzir di Kecamatan 

Bulukumpa terkait human skill bahwa: 

 “Kemampuan yang harus dimiliki oleh nadzir yaitu ia harus mampu 

menyelesaikan tugas dengan tepat waktu seperti melakukan pelapora data 

tahunan (Rekapitulasi jumlah harta wakaf), pelaporan perubahan nadzir, 

mampu membangun kerja sama baik antar forum nadzir, pengurus ataupun 

masyarakat, dan kreatif seperti mengadakan penyediaan lapak di area 

masjid nah dengan adanya penyediaan lapak ini maka dapat menambah 

pendapatan masyarakat, kita lihat saja masjid dato diro disampaing 

berfungsi sebagai spiritual keagaam juga sebagai destinasi wisata. Dimana 

setiap hari jumat diadakan pasar jumat atau biasa kita sebut jumat berkah 

dan biasanya dilakukan pembagian nasi kotak (Rusman, 2022).” 

Menurutnya dalam mendorong wakaf lebih maju maka nadzir yang diberi 

amanah dalam mengelolah dan mengembangkan harta wakaf dituntut untuk 

kreatif, mempunyai kemampuan lebih dibandingkan orang lain agar bisa 

memberikan produk yang berkualitas.  
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c. Human Relation 

Human Relation merupakan kemampuan seorang nadzir untuk 

membangun relasi demi kepentingan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 

Membangun relasi menjadi perlu dijalankan dalam mencapai tujuan wakaf 

produktif. Karena tanpa adanya relasi maka pengembangan wakaf sulit untuk 

dijalankan apalagi wakaf masih minim anggaran sehingga diperlukan membangun 

relasi baik dari segi internal maupun eksternal suatu lembaga. Membangun relasi 

dapat dijalin melalui pihak ketiga dan dapat berbentuk kemitraan yang dibangun 

atas dasar keuntungan bersama seperti berinvestasi, pembukaan badan usaha, 

penggalangan swadaya masyarakat dan kegiatan lain yang dapat mendukun 

pengembangan harta wakaf (Baharuddin & Iman, 2018). Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Nurmiati selaku perwakilan Forum Nasir Kecamatan Kindang 

bahwa:  

“Salah satu keberhasilan pengembangan wakaf bisa dilihat dari terjalinnya 

relasi yang baik. Orang cerdas pasti bisa sukses di masyarakat, tapi 

kecerdasan saja tidak cukup untuk sukses di sana. Semua ini karena belum 

menjaga relasi dengan baik. Jangan ragu untuk memperbanyak relasi 

karena ini akan bermanfaat dan membawa kebaikan, dalam pengelolaan 

pengembangan harta wakaf. Adanya relasi akan memberikan manfaat 

terjalinnya silaturahim, dan kesuksesan akan terwujud seperti yang 

diharapkan (Nurmiati, 2022).” 

Berdasarkan keterangan yang telah disampaikan oleh informan mengenai 

Human Relations senada dengan teori yang disampaikan oleh Liang Gie bahwa 

untuk mencapai hasil yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan wakaf, Liang Gie 

menegaskan bahwa hubungan manusia adalah interaksi, bukan sekedar hubungan 

atau relasi, yang merupakan aktivitas. Salah satu cara untuk memperoleh suatu 

keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan harta wakaf adalah saling 
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membangun relasi yang baik (Ferdiansyah, 2021). Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Muhammad Yusri pada saat acara pembinaan Forum Nadzir 

berlangsung bahwa: 

"Pada kenyataannya, BWI berfungsi sebagai pelaksana dan Kementerian 

Agama sebagai regulator. Kementerian Agama memiliki kewenangan 

untuk membuat aturan yang mengatur bagaimana membuat wakaf untuk 

kepentingan rakyat. Oleh karena itu, upaya pembentukan jaringan, 

komunikasi, dan koordinasi harus benar-benar berada dalam ruang yang 

aman. BWI dalam kapasitasnya sebagai pelaksana hanya akan mengambil 

sikap untuk mengembangkan program-program yang sejalan dengan 

pengembangan fungsi wakaf untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, 

pertanyaan mendasar untuk program ke depan adalah bagaimana BWI dan 

Kementerian Agama dapat menciptakan dinamika kerjasama dan 

membangun koordinasi yang efisien dan ideal (Muhammad Yusri, 2022) " 

Seperti yang dijelaskan bahwa untuk pengembangan harta wakaf maka 

perlu kiranya untuk membangun regulasi antara BWI (Badan Wakaf Indonesia) 

dan Kemenag (Kementrian Agama) Kabupaten Bulukumba. Karena salah satu 

keberhasilan dalam mengembangkan peran wakaf adalah dengan membangun 

regulasi yang mengarah kepada program yang selaras dengan kepentingan 

masyarakat. Dalam hal ini maka diharapkan baik dari BWI dan Kemenag untuk 

bersamasama membicarakan terkait program kegiatan yang akan dilaksanakan 

kedepannya agar tidak terjadi duplikasi atau menjalankan kegiatan yang sama. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahab selaku perwakilan Forum 

Nadzir Kecamatan Ujung Bulu bahwa: 

“Dalam rangka mencapai tujuan tentu nadzir dapat melakukan dengan 

pihak-pihak lain. selain membangun kerjasama dalam lembaga kita juga 

membangun jaringan kerjasama baik itu didalam forum nadzir, 

dimasyarakat maupun perusahaan lainnya. Karena salah satu kunci 

kesuksesan suatu  kegiatan adalah sukses dalam kerjasama. Membangun 

jaringan kerjasama antar nadzir sesuai kewenangan untuk kepentingan 

pengembangan harta wakaf. Jadi sah sah saja apabila nadzir menjaling 

kerjasama dengan perusahaan lainnya. Dalam hal ini, maka membangun 
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kerjasama demi pengembangan wakaf tentuntu dapat dilakuka dengan 

siapa saja dengan catatan saling menguntungkan (Abdul Wahab, 2022)."  

Salah satu cara dalam pengembangan program wakaf dibutuhkan jaringan 

kerjasama antara nadzir dengan dunia usaha dan perusahaan lainnya. Hal ini 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam mengembangkan wakaf itu sendiri. 

Membangun kerjasama akan sangat membantu dalam proses pengembangan harta 

wakaf. Tujuan yang hendak dicapai dengan memanfaatkan jaringan kerjasama 

ialah untuk menopang pengembangan wakaf dan mengatasi persoalan yang 

dihadapi seperti keterbatasan pendidikan, keterampilan, peralatan dan modal. 

C. Analisis Hasil Penelitian 

1. Analisis Manajemen Tata Kelola Wakaf di Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan hasil wawancara terkait aspek Planning pengelolaan harta 

wakaf di Kabupaten Bulukumba menurut Muhammad Ramli telah dilakukan 

yakni adanya perencanaan melalui target. Bahkan, menurut Andi Misbah Djabir 

salah satu cara mengembangkan harta wakaf yaitu dengan membentuk tim 

berkualitas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksana. Hal ini sesuai dengan 

teori perencanaan (Planning) oleh Siswanto yang berpandangan bahwa 

perencanaan adalah metode dasar untuk memilih dan memutuskan sedemikian 

rupa sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 

Beliau menyarankan penetapan target setiap harta wakaf agar di data 

kembali dan dilakukan pensertifikatan harta wakaf sebanyak dua ribu sertifikat. 

Demikian pula yang dikatakan oleh Muhammad Saleh bakal memaksimalkan 

harta wakaf, dalam hal ini harta wakaf yang belum maksimal pendapatannya atau 
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harta wakaf yang perlu diperbaharui dan ditingkatkan terkait harta benda yang 

dapat menghasilkan pendapatan lebih.  

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang meliputi penetapan tujuan 

dan strategi telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi perencanaan pada saat 

strategi ditetapkan dan aset wakaf dikembangkan (Planning). Perencanaan, 

sebagaimana didefinisikan oleh Handoko, adalah proses memilih atau menetapkan 

tujuan organisasi. Menetapkan rencana, program, prosedur, metode, anggaran, dan 

standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Adapun ayat terkait dengan 

konsep perencanaan (Planning), sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr/59: 18, 

disebutkan: 

مَتْ  ا قدََّ َ وَلْتىَْظزُْ وَفْس  مَّ
مَىىُا اتَّقىُا اّللّّٰ ٰٓايَُّهاَ الَّذِيْهَ اّٰ َ خَبيِْز  ْۢبمَِا يّٰ

َ ۗانَِّ اّللّّٰ لغَِدٍٍۚ وَاتَّقىُا اّللّّٰ

 ٢١تفَْمَلىُْنَ 

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat 

teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Kementerian Agama, 2015). 

Menurut Quraish Shihab (2004) menambahkan bahwa QS. Al-Hasyr: 18 

adalah ayat yang berkenaan dengan Planning (Perencanaan), dalam bahasa arab 

“waltandzu nafsumma qoddamat lighod” mempunyai arti bahwa manusia benar-

benar mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu yang mengelilinya 

selama hidup di dunia untuk mendapatkan kesenangan atau tujuan yang 

diinginkan. Berdasarkan dari hal tersebut jika melihat hasil wawancara dan 

observasi jika dihubungkan dengan teori perencanaan, maka perencanaan 
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pengelolaan wakaf di Kabupaten Bulukumba sudah sesuai dan mengikuti aturan 

yang ada dalam Manajemen POAC.  

Sementara pada aspek pengorganisasian ditingkat Kabupaten sistem 

kepengurusan dan pembagian tugas nadzir telah diatur sedemikian rupa begitu 

juga ditingkat kecamatan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ketua 

forum nadzir Kabupaten Bulukumba bahwa dalam mengalokasikan sumber daya 

manusia dilakukan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan 

struktur kepengurusan yang didalamnya terdapat kejelasan terkait rencana yang 

akan dijalankan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Pengorganisasian dalam 

manajemen pengelolaan wakaf bertujuan untuk menentukan tugas, serta 

menetapkan tata cara yang diperlukan.  

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan, 

pelaksanaan pengelolaan wakaf belum maksimal pada aspek pelaksanaan 

(Actuating), hal ini terlihat dari adanya  permasalahan yang dihadapi pada saat 

mengelolah harta wakaf. Saat ini nadzir masih memiliki berbagai tantangan salah 

satunya dari segi anggaran, terlihat dari adanya masalah wakaf yang disebabkan 

oleh minimnya anggaran dan juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan 

nadzir dalam pemelihara dan pendayagunakan harta wakaf. Maka melihat 

permasalahan yang terjadi forum nadzir kemudian melakukan sosialisasi terkait 

pembinaan nadzir ditingkat kecamatan dan sudah dibentuk program ungulan 

seperti wakaf sejuta koin agar pendanaan dan pengelolaan wakaf bisa lebih 

dioptimalkan lagi. 
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Berdasarkan dari hasil observasi peneliti dilapangan terkait pada aspek 

Controlling bahwa sistem pengawasan yang dijalankan oleh nadzir telah 

dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan langsung dari nadzir 

sekaligus melakukan evaluasi terkait perkembangan program atau kegiatan yang 

telah direncanakan. Walaupun sudah dijalankan, namun belum dilaksanakan 

dengan baik karena sistem monitoring yang jarang dilakukan dan hanya dari 

mulut kemulut yang tidak disertai dengan survei langsung kelapangan atau hanya 

sebatas pendataan saja. 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bulukumba pada umumnya masih 

dikelola secara tradisional, Kendatipun ada yang dikelola secara efektif namun 

hanya terdapat beberapa lokasi saja. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

penerapam Manajemen POAC terhadap pengelolaan harta wakaf belum berjalan 

dengan baik, hal ini dibuktikan masih banyak tanah wakaf yang belum 

bersertifikat. Menurut hasil wawancara, sertifikasi tanah wakaf terkendala oleh 

biaya bagi tanah yang memerlukan pemisahan sertifikat, dan untuk nadzir 

individu biaya pengelolaan wakaf menjadi penghambat dalam pendayagunaan 

harta wakaf khususnya  tanah wakaf. 

Dari hasil temuan peneliti dapat kita katakan bahwa penerapan Manajemen 

POAC dalam pelaksanaan perwakafan belum berjalan dengan baik, oleh karena 

itu perlu untuk direkonstruksi ulang terkait perbaikan manajemen pengelolaan 

wakaf mulai dari Pleanning, Organising, Actuating dan Controling muali dari 

organisasi wakaf tingkat atas sampai tingkat bawah yaitu nadzir sebagai ujung 
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tombak pengelolaan harta wakaf. Maka dari itu perlu melakukan pelatihan supaya 

nadzir yang terdaftar merupakan nadzir yang profesional. Sehingga dapat 

diutamakan nadzir yang berfokus terhadap pemeliharaan harta wakaf buka nadzir 

yang hanya berperan sebagai profesi sampingan. Selain itu dibutuhkan pendanaan 

dalam mengelolah harta wakaf sehingga dapat membantu nadzir menopang biaya 

sertifikasi tanah wakaf yang memerlukan proses pemisahan sertifikat. 

2. Analisis Pengembangan NadzirProfesional di Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Ridha terkait 

Human Techcnical ada beberapa cara yang harus ditempuh dalam pengembangan 

nadzir profesional salah satunya dengan menetapkan standarisasi nadzir. 

Demikian pula yang dikatakan oleh Muhammad Ramli, akan berupaya 

meningkatkan kapasitas nadzir dengan berbagai cara melalui sosialisasi forum 

nadzir, pelatihan orientasi pembinaan nadzir dijalankan secara online maupun 

offline, mengundang narasumber yang berkompeten untuk memberikan pelatihan 

dan membekali nadzir sehingga dapat termotivasi untuk memproduktifkan wakaf, 

kemudian mengelolah secara profesional dan menjadikan nadzir pembelajar yang 

terus-menerus menambah kapasitas diri. Lanjutnya untuk menjadi nadzir yang 

profesional dibutuhkan basic training standar nadzir. Beliau juga berharap setelah 

melakukan pelatihan diharapkan agar nadzir bisa lebih profesional sehingga ini 

akan menjadi lembaga potensial yang mampu mendanai perekonomian ummat. 

Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan terkait 

Human skill, beberapa nadzir diantaranya masing-masing mempunyai 

kemampuan lebih dalam mengelolah wakaf seperti yang dikatakan oleh 
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Amiruddin bahwa nadzir mesti mempunyai keahlian lebih agar bisa memberikan 

produk yang berkelas dan mempunyai kelebihan dari orang lain. Nadzir 

profesional harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai risiko yang 

mungkin akan terjadi nantinya. Sementara menurut Rusman nadzir profesional 

harus mampu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu seperti melakukan 

pelapora data tahunan atau rekapitulasi jumlah harta wakaf, pelaporan perubahan 

nadzir apabila salah satu nadzir meninggal dunia atau mengundurkan diri, mampu 

membangun kerja sama baik antar forum nadzir, pengurus ataupun masyarakat 

dan kreatif dalam mengelolah dan memelihara harta wakaf. Selain itu nadzir 

dituntut untuk mampu mengendalikan manajemen resiko dan mampu mengambil 

peluang demi kepentingan pengelolaan harta wakaf. 

Human Relation merupakan kemampuan seorang nadzir dalam 

membangun relasi demi kepentingan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. 

Menurut Abdul Wahab pengembangan relasi sangat penting dalam mencapai 

tujuan wakaf produktif di Kabupaten Bulukumba. Adanya penerapan seperti 

Human Relation baik dalam forum nadzir, mulai dari tingkat BWI (Badan Wakaf 

Indonesia) dan Kemenag (Kementrian Agama) Kabupaten Bulukumba, kemudia 

membangun relasi dimasyarakat maupun perusahaan lainnya akan membantu 

nadzir dalam memberdayakan harta wakaf.  

Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan 

pengembangan nadzir profesional di Kabupaten Bulukumba saat ini masih dalam 

proses perbaikan hal ini ditandai dengan dibentuknya organisasi forum nadzir dan 

Badan Wakaf Indonesia. Selain itu telah dibentuk beberapa program unggulan 
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yang dapat membantu pengembangan wakaf. mengenai kompetensi nadzir harus 

memiliki parameter yakni mampu mengelolah harta wakaf, mempunyai tata kelola 

yang baik dalam lembaga wakaf, dapat bertanggung jawab, memiliki kemampuan 

manajemen keuangan yang baik, memiliki kemampuan manajemen resiko. Selain 

itu, seorang nadzir mesti cerdas menerima, mengelola, dan mendayagunakan harta 

wakaf. Agar sejarah pengelolaan harta wakaf tidak terulang maka perlu adanya 

perubahan paradigma yaitu dari manajemen konsumtif menuju manajemen 

produktif, dan dari nadzir tradisional yang hanya mengandalkan kepercayaan 

menuju nadzir profesional. 



 

61 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf 

melalui pengembangan nadzir profesional maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa 

manajemen pengelolaan wakaf di Kabupaten Bulukumba telah 

dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih 

terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi, dalam hal pengelolaan 

terdapat kendala dalam penerapannya yakni adanya keterbatasan anggaran 

dan dari segi pengawasan hanya sebatas pendataan saja. Sementara dari 

aspek perencanaan dan pengorganisasian sudah dilakukan terlihat dari 

adanya perencanaan terkait penertiban, pengamanan dan pendayagunaan. 

Sehingga pengelolaan wakaf ditinjau dari aspek Manajemen POAC, masih 

diperlukan perbaikan supaya salah satu fungsi wakaf sebagai instrumen 

keuangan syariah dapat terealisasikan. 

2. Pengembangan nadzir profesional di Kabupaten Bulukumba belum 

berkembang secara maksimal kendatipun ada yang dikelola secara efektif 

namun hanya terdapat beberapa lokasi saja, hal ini ditandai dengan adanya 

beberapa indikator yang belum terpenuhui. Seperti pada aspen Human 

Tehnical keterbatasan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Human Skill 

yaitu kurangnya keahlian nadzir dalam mengembangkan harta wakaf. 
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Sementara Human Relation sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik 

ditandai dengan adanya beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan. 

B. Saran 

Adapun saran yang peneliti sampaikan berdasarkan hasil kesimpulan yaitu:  

1. Bagi wakif dituntut untuk cerdas dalam memilih nadzir yang amanah. 

2. Bagi nadzir diharapkan lebih mengedepankan tanggung jawab dan lebih 

profesional dalam pengelolaan harta wakaf. Karena diharapkan wakaf ini 

akan semakin meningkat nilainya dari waktu ke waktu.  

3. Bagi BWI (Badan Wakaf Indonesia) diharapkan lebih banyak 

mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara mengadakan sosialisasi 

di berbagai tempat seperti lapangan, masjid dan fasilitas lainnya dengan 

mengajak kerjasama pemerintah setempat dan lembaga wakaf nasional 

yang maju. Selain itu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

berkolaborasi bersama nadzir dalam mengelola lahan produktif.   
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