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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب

 ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik diatas) ث

 jim J Je ج
 ḥa Ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal ż zet (dengan titik diatas) ذ
 ra R Er ر

 zai Z Ze ز

 sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad Ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad Ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa Ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain G Ge غ

 fa F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن
 waw W We و

 ha H Ha ه

 hamzah ’ Apostrof ء

 ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

tanda (’). 

 Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 
َ
 fatḥ̣̣̣ah A A ا

 kasrah I I اِ 

 
ُ
 d ̣̣ammah U U ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 

ىْ   fatḥah dan yā’ Ai a dan i َـ

وْ   fatḥah danwau Au a dan u َـ

Contoh: 

يْفَ 
َ
 kaifa :   ك

وْلَ 
َ
 haula :   ه

  Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 
huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ا ...َ  … |ىَ 
fatḥah dan alif  atau 

yā, 
Ā a dan garis di atas 
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ى  kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas ِـ

و  ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas ُـ

Contoh: 

 
َ
 māta :       مَات

  ramā :         رَمَ 

 qīla :   قِيْلَ 

 yamūtu :     يَمُوْت

 Ta̅’ marbu̅ṭah 

Transliterasi untuk ta̅’ marbu̅ṭah ada dua, yaitu: ta̅’ marbu̅ṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan ta̅’ marbu̅ṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta̅’ marbu̅ṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta̅’ marbu̅ṭah itu ditransliterasikan dengan kata ha (h). 

Contoh: 

 
ُ
ة
َ
الِ  رَوْض

َ
ف
ْ
ط
َ ْ
الْ  : rauḍah al-aṭfāl 

 
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
  ال

ُ
ة
َ
اضِل

َ
ف
ْ
ال  : al-madīnah al-faḍīlah 

 
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
 al-ḥikmah :             ال

 Syaddah (Tasydid̅) 

Syaddah atau tasydid̅ yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا
َ
ن  rabbanā :          رَبَّ

ا
َ
يْن جَّ

َ
 najjaīna :      ن
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حَقُّ 
ْ
 al-ḥaqqu :      ال

مَ  عِّ
ُ
 nu‘‘ima :        ن

و  
ُ
 aduwwun‘ :       عَد

Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah   ى (ِـ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī̅. 

Contoh: 

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

ي    (Arabī )bukan ‘Arabyy atau ‘Araby‘ :        عَرَب ِ

 Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

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

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

huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ 
َّ
لش
َ
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

 
ُ
ة
َ
زَل
ْ
ل لزَّ
َ
 al-zalzalah (az-zalzalah) : ا

 
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah : ا

 
ُ
د
َ
بَلَ
ْ
ل
َ
 al-balādu : ا

 Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 
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َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

 
ُ
وْع
َّ
لن
َ
 ‘al-nau : ا

ءُ  ْ ي
َ

 syai’un : شَ

 
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : أ

 Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

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

digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’a̅n), alhamdulillah, 

dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu 

rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

 Lafaẓ al-Jala̅lah (الله) 

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

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

huruf hamzah. 

Contoh: 

 billāh بِالِله  dīnullāh          دِيْنُ الله

Adapun ta̅’ marbu̅ṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jala̅lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ْ رَحْمَةِ اللهِ  ي ِ
مْ فز

ُ
 hum fī raḥmatillāh ه
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 Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 

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

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang harus ditulis huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika tereletak pada awal kalimat, maka huruf A dari awal kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga 

berlaku untuk judul awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang 

al-, baik ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān 

Naṡīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiẓ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi sesorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu̅ 

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

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. Contoh: 
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Abu  al-Walī d Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyid, Abu  al-
Walī d Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu  al-Walī d Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥa mid Abu  Zaī d, ditulis menjadi: Abu  Zaī d, Naṣr Ḥa mid (bukan: Zaī d, 
Naṣr Ḥamī d Abu ) 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.   = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A li ‘Imra n/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :Muhammad Asjufri 
Nim :30300120054 
Judul :Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Fenomena Pembagian Zakat       

Fitrah Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di Desa Ujung, Kec. Dua 
Boccoe, Kab. Bone. 

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Al-
Qur’an terhadap Fenomena Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji dan 
Panre di Desa Ujung, kec. Dua Boccoe, Kab. Bone.? Berdasarkan pokok masalah 
tersebut diuraikan kedalam tiga sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Kondisi 
Sosial Keagamaan Masyarakat di Desa Ujung.? 2) Bagaimana Persepsi 
Masyarakat Terhadap Fenomena Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji 
dan Panre Bola di Desa Ujung.? 3) Bagaimana Tinjauan Al-Qur’an terhadap 
fenomena pembagian zakat fitrah kepada guru Ngaji dan Panre Bola di Desa 
Ujung.?  

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah: tafsir dan antropologi. Adapun sumber data penelitian 
ini adalah 5 Masyarakat yang melakukan fenomena tersebut, selanjutnya 1 
Imam Masjid, 1 Pengurus Amil Zakat, 1 Panre Bola dan 1 Sandro. Selanjutnya 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan 
melalui beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keagamaan masyarakat 
Desa Ujung dipengaruhi oleh adat istiadat nenek moyang, termasuk dalam 
kegiatan ibadah (Termasuk ibadah zakat) yang mengikuti tradisi setempat, 
baik yang selaras maupun yang bertentangan dengan agama.  

Adapun persepsi masyarakat memberikan zakat fitrah kepada guru 
ngaji dan panre bola mengangap bahwa yang membantu masyarakat 
mendapatkan kemaslahatan dapat diberikan, seperti Guru ngaji mengajarkan 
Al-Qur'an kepada generasi muda, sementara panre bola mendoakan 
keberkahan rumah. 

Tinjauan Al-Qur’an pada fenomena pembagian zakat fitrah kepada guru 
ngaji dan panre bola di Ujung Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone adalah penulis 
mengankat dalil pada QS at-Taubah:9/60 yang dimana peneliti membahas 
salah satu golongan yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu fi sabīlillāh yang 
diartikan sebagai menolong dan menegakkan agama Allah swt. Maka 
pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji dilokasi penelitian itu sejalan 
dengan pendapat para ulama yang bisa memberikan zakat fitrah kepada orang 
yang membantu menyiarkan agama Allah swt.  sedangkan memberikan zakat 
fitrah kepada panre bola di lokasi penelitian dianggap sah selama tokoh adat 
tersebut membawa kemaslahatan, menegakkan agama Allah swt. dan tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang mengajarkan monoteisme tanpa 

kompromi yaitu hanya ada satu tuhan yang berkuasa, mengatur, dan pemilik 

alam semesta ini.1 Potensi yang sangat signifikan yang terdapat dalam Islam 

untuk menggambarkan ajaran yang mencakup semua bidang kehidupan, 

termasuk hubungan antara manusia dan penciptanya, itu semua 

diinformasikan lewat Al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah swt melalui 

malaikat Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan diseluruh 

muka bumi ini.  

Meskipun pengetahuan dan zaman semakin maju tetaplah Al-Qur’an 

yang menjadi pedoman karena Al-Qur’an bersifat abadi dengan cara 

menkajinya lebih dalam lagi. Allah swt. menurunkan wahyu kepada nabi 

Muhammad saw. dengan tujuan membebaskan manusia dari berbagai 

kebingungan dan kegelapan hidup yang bersifat sementara menuju cahaya 

ilahi dan membimbing kejalan yang lurus.2 Sehingga umat manusia dapat 

menjauhi segala hal yang dilarang dan tidak memberi manfaat. Selain itu, Al-

Qur’an adalah kitab yang keotentikannya dijaga dan dijamin oleh Allah swt.3  

Salah satu topik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah zakat, karena 

zakat adalah prinsip dasar agama yang sangat vital dan strategis dalam Islam. 

                                                         

1Nurhanisah Senin, Mustafa Kamal Amat Misra & Nazneen Ismail, “Monotheism in 
Religious Discourse: Analysis in Islamic  Perspective”, Jurnal Pengajian Islam: 14, no. 1 (2021): 
h. 112&113. 

2Abdul Qa dir Jaila nī , Azas dan Tujuan Hidup Seorang Muslim, (Surabaya: Bina Ilmu, 
1996), h. 224& 225. 

3Manna’ al-Qaṭṭan, Pengantar Studi Alquran, terj. Ainur Rafiq el Mazmi, (Cet. III; 
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 3. 
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Zakat menjadi rukun Islam ketiga, setelah syahadat dan salat, dan merupakan 

kewajiban bagi umat Islam, seperti firman Allah swt. yang terdapat dalam QS 

al-Baqarah/2:43. 

اكِعِيْزَ  ) عُوا مَعَ الرَّ
َ
 وَارْك

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ قِيمُوا الصَّ

َ
(  ٤٣وَأ   

Terjemahnya: 

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku'.4 

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa sebagai seorang Muslim, kita 

diwajibkan untuk memberikan zakat karena zakat merupakan ibadah yang 

istimewa. Ini karena zakat memiliki potensi untuk mewujudkan prinsip 

jaminan sosial di tengah masyarakat, di mana orang kaya membutuhkan energi 

dari orang miskin, sementara orang miskin memerlukan bantuan dari orang 

kaya.  

Menurut  Syeik Wahbah al-Zuḥailī  ibadah salat yang dikerjakan 

bertujuan untuk mensucikan jiwa, sedangkan ibadah zakat sebagai pembersih 

jiwa, menjadi jalan untuk mendapatkan keridaan Allah swt. dan sebagai 

pemeliharaan harta yang disalurkan untuk mensucikan harta, semua itu ialah 

pernyataan rasa syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat-Nya yang 

diberikan kepada hambanya.5 Sesuai dengan firman-Nya dalam QS at-

Taubah/9:103. 

 
َ
 صَلَ

َّ
 إِن

ْۖ
يْهِمْ

َ
يهِم بِهَا وَصَلِّ عَل

ِّ
زَك
ُ
مْ وَت

ُ
رُه هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ً
ة
َ
ق
َ
مْوَالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ك
َ
ت

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  )
َّ
 وَاللَّ

ْۗ
هُمْ
َّ
نٌ ل

َ
(  ١٠٣سَك  

Terjemahnya: 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 

                                                         

4Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 21:55, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=43&to=286. 

5Wahbah al-Zuḥailī , Tafsīr al-Munīr fī al-ʻAqīdah wa al-Syariʻah wa al-Manhaj, terj. 
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Tafsir al-Munīr,  Akidah, Syariah, Manhaj, (Jakarta: Gema Insani, 
2018),  h. 52. 
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Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.6 

Menurut Imam Ibnu Katṣī r dalam tafsirnya Allah swt. memerintahkan 

Rasulullah saw. untuk mengambil zakat dari harta mereka untuk 

membersihkan dan menyucikan mereka.7 Maka ayat tersebut, kita bisa pahami 

bahwa keutamaan berzakat tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi 

juga pada harta yang dimiliki. Berzakat dapat mensucikan harta benda dan 

membersihkannya dari sifat-sifat buruk seperti kedenkian, kikir, dan egois. 

Selain itu, manfaat zakat dapat meneguhkan kebenaran iman seseorang dan 

menyempurnakan keimanan, karena harta merupakan sesuatu yang sangat 

dicintai, dan sebagai umat Muslim, kita harus rela untuk memberikan sebagian 

harta tersebut kepada yang berhak, sebagai pelaksanaan kewajiban berzakat.8 

Istilah zakat fitrah sebenarnya sudah tidak asing terdengar di tengah 

kehidupan masyarakat karena hampir setiap tahun mereka melaksanakan, 

tepatnya pada bulan suci ramadhan. Pada pelaksannannya masih banyak orang 

yang belum memahami kemana saja zakat harus disalurkan, terutama orang-

orang yang berada diarea perkampungan yang masih belum memahami 

golongan orang yang berhak menerima zakat, karena realitanya orang-orang 

di kampung hanya mengikuti arahan yang diperintahkan oleh pengurus 

masjid, tanpa pernah menjelaskan kepada masyarakat delapan golongan yang 

berhak mendapatkan zakat yang membuat masyarakat minim pengetahuan 

tentang ibadah zakat. 

                                                         

6Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 22:00, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=129. 

7Ibnu Katṣī r, Lubābu al-Tafsīr Min Ibni Katṣīr, terj. Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 
04, (Cet. II; Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003) h. 199. 

8M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 05, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 706. 
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Karena minimnya pengetahuan zakat pada masyarakat di kampung 

mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang menyalurkan kepada orang 

tertentu karena ketidaktahuaan dan mengikuti tradisi nenek moyangnya, 

padahal zakat dikerjakan bagi orang yang mampu saja (muzakki), dan 

diperuntukan untuk delapan golongan (mustahik), ini dijelaskan di dalam QS 

at-Taubah/9:60.  

مَا 
َّ
ي ۞إِن ِ

هُمْ وَفز وب  ُ
ُ
ل
ُ
ةِ ق

َ
ف
َّ
ل
َ
مُؤ
ْ
يْهَا وَال

َ
عَامِلِيْزَ عَل

ْ
ِ وَال

مَسَاكِيْز
ْ
رَاءِ وَال

َ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل
ُ
ات

َ
ق
َ
د ابِ الصَّ

َ
ق  الرِّ

ِ وَ 
َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

ارِمِيْزَ وَفز
َ
غ
ْ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  )وَال

َّ
 وَاللَّ

ْۗ
ِ
َّ
نَ اللَّ  مِّ

ً
ة
َ
رِيض

َ
 ف
ْۖ
بِيلِ (  ٦٠ابْنِ السَّ  

 
 Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.9 

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang yang 

berhak menerima zakat adalah orang-orang yang termasuk delapan golongan 

asnaf  yaitu: Fakir, Miskin, Amil zakat (Orang yang mengelolah, mengumpulkan 

dan membagikan zakat), Muallaf (Orang yang dilembutkan hatinya), Hamba 

Sahaya (Budak), Ghārim (Orang yang berhutang), Fi sabīlillāh (Orang yang 

berjuang dijalan Allah swt.), dan Ibnu Sabīl (Orang yang dalam perjalanan). 

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat:10 

 Zakat yang dikeluarkan harus meliputi semua delapan golongan 

(Menurut Imam Sya fi’ī  dan sekelompok ulama lainnya). 

 Menurut Imam Ma lik dan sebagian ulama salaf, zakat tidak harus 

diberikan kepada semua golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. 

                                                         

9Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 23:05, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129. 

10Ibnu Katṣī r, Luba bu al-Tafsī r Min Ibni Katṣī r, terj. Abdul Ghoffar, h. 149-153. 
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Dalam arti, seseorang boleh memilih satu kelompok tertentu untuk 

diberikan zakatnya, meskipun ada kelompok lain yang juga berhak 

menerimanya. Penyebutan delapan golongan dalam Al-Qur'an adalah 

untuk menjelaskan penerima zakat dan menguraikan siapa saja yang 

berhak menerima zakat, namun tidak ada perintah yang mengharuskan 

untuk memenuhi semua golongan tersebut saat menyalurkan zakat. 

Al-Qur’an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai konsep zakat 

fitrah, melainkan hanya menyebut kewajiban zakat secara umum. Adapun 

perintah zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriyah bersamaan 

dengan tahun disyariatkannya puasa Ramadhan, dari hal itu terbuka pintu 

Ijtihad tentang zakat, kecuali yang diatur secara tegas dalam teks agama, dapat 

dilakukan oleh ulama. Berbagai aspek zakat seperti jenis harta, profesi, 

persentase zakat, waktu pembayaran, dan lain-lain dapat dikembangkan dari 

apa yang telah dikenal selama ini. Itu semua untuk membangun kebersamaan 

dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta hubungan baik antara satu 

sama lain.11 

Di samping itu pemahaman zakat di suatu tempat khusunya di 

perdesaan masih sangat minim, salah satu contohnya di Desa Ujung kec. Dua 

Boccoe, Kab. Bone. Pada realitanya, kehidupan umat Islam di desa ujung dalam 

pelaksanaan zakat fitrah masih ada terdapat perbedaan antara warga 

setempat dengan pengurus masjid yang dimana ada sebagian warga yang 

menyalurkan zakat fitrahnya langsung kepada orang tertentu seperti halnya 

yang menjadi topik pembahasan di skripsi ini adalah kepada  Guru Ngaji dan 

Panre Bola. 

                                                         

11Nail Fadhel Matien.” Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang 
Menurut Yu suf al-Qarda wī  dan Wahbah al-Zuhailī ”, Jurnal Al-Mazaahib 9, no.2 (2021): h. 117-
119. 
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Kecendrungan orang-orang yang masih menyalurkan zakat fitranya 

kepada guru ngaji, berasumsi bahwa selama ini guru ngaji memberikan 

ilmunya tanpa ada imbalan yang pasti, untuk itu zakat fitrah diberikan secara 

ikhlas sebagai wujud rasa terima kasih masyarakat terhadap Guru ngaji. Di 

samping itu Panre bola atau sering disebut juga (tukang rumah) lebih 

mengetahui teknis teknologis dan prosesi konstruksi rumah, mulai dari 

pengerjaan bahan elemen rumah, sampai rumah tersebut diberdirikan. atau 

pemaknaan lain, memiliki arti orang yang membantu dan mendoakan saat 

masuk rumah pertama kali yang bertujuan rumah itu diberkahi dan dijauhkan 

dari segala marah bahaya.  

Sedangkan Panre bola mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah ada 

dari nenek moyang yang terkadang di antara mereka hanya mengikuti tanpa 

mengetahui arti yang di kerjakan. Karena pada dasarnya orang-orang 

terdahulu banyak yang masih meyakini hal-hal yang bersifat mistis sehingga 

ketika melakukan sesuatu akan langsung percaya tanpa mengetahui tujuan 

dari yang dilakukan. 

Dari refensi yang penulis telah telusuri bahwa memberikan zakat fitrah 

kepada guru ngaji itu menjadi perbedaan pemaknaan ulama yang dimana ada 

yang mengatakan boleh seperti halnnya Imam al-Qaffal kalangan ulama 

Syafi’iya dengan landasan pemaknaan fi sabīlillāh yang dijelaskan dalam kitab 

Jawahirul Bukhari yang diartikan sebagai berikut: orang yang berperang 

dijalan Allah swt, pencari ilmu syar’i, pembela kebenaraan, pencari keadilan, 

penegak kebenaran, penasehat, pengajar, penyebar agama yang lurus.12 

Sedangkan menurut Imam Malī k dan Imam Ahmad tidak boleh memberikan 

                                                         

12Musthafa Muhammad Imarah, Jawahir al-Bukhari, jilid 2, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2018), h. 230. 
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kepada guru ngaji kecuali dia miskin yang berlandaskan  hadis riwayat Ibnu 

Abbas (Zakat diberikan pada orang miskin). Adapun  ustaz di kampung juga 

memberi pandangan zakat fitrah yaitu jika zakat fitrah diberikan kepada guru 

ngaji yang mempunyai tujuan sebagai balas budi dan bentuk penghormatan itu 

bukan zakat fitrah melainkan infak. Sedangkan panre bola belum saya temukan 

ada yang membahas. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya rasa renggang antara 

masyarakat dan pengurus masjid yang mengakibat ada sebagian orang yang 

tidak mau lagi untuk melaksanakan ibadahnya secara berjamaah di masjid, 

dikarenakan tidak terima zakatnya disebut sebagai infak oleh pengurus 

masjid.  

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi di tengah kehidupan 

masyarakat, peneliti tertarik untuk menkaji secara rinci sudut pandang Al-

Qur’an mengenai fenomena tersebut dengan judul “Tinjauan Al-Qur’an 

terhadap Fenomena Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji dan 

Panre Bola di Desa Ujung, Kec. Dua Boccoe. Kab. Bone”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menfokuskan 

penelitian tentang Tinjauan Al-Qur’an terhadap fenomena pemberiaan zakat 

fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di Desa Ujung, Kec. Dua Boccoe, Kab. 

Bone. 

 Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian ini, bagaimana Tinjauan Al-Qur’an terhadap fenomena 

pemberiaan zakat fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre bola di Desa Ujung, Kec. 
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Dua Boccoe, Kab. Bone dan deskripsi dalam penulisan melihat bagaimana 

pemahamaan masyarakat di desa ujung dalam ibadah zakat untuk 

mewujudkan pemahaman yang berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah 

Rasulullah saw. dalam menyikapi suatu perbedaan pemaknaan zakat di tengah 

masyarakat khususnya di Desa Ujung. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka 

penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:  

 Bagaimana Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat di Desa Ujung, Kec. 

Dua Boccoe, Kab. Bone. 

 Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Pembagian Zakat Fitrah 

kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di Desa Ujung, Kec. Dua Boccoe, Kab. 

Bone? 

 Bagaimana Penafsiran Al-Qur’an Terhadap Pembagian Zakat Fitrah 

Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka atau penelitian sebelumnya berfungsi untuk meninjau 

karya-karya terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Mengingat bahwa 

penelitian ini berbentuk penelitian lapangan, pustaka utama yang dicari 

adalah penelitian lapangan yang terkait erat. Hal ini bertujuan untuk 

membantu dalam penyusunan karya ilmiah dan menghindari kesamaan secara 

keseluruhan dengan karya sebelumnya, sehingga tidak terkesan melakukan 

plagiat. 
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 Amelia Fadiela dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Pendistribusian 

Zakat Kepada Guru Ngaji dan Kaum Dalam Pandangan Hukum Islam"  

Membahas tinjauan hukum terhadap pendistribusian zakat kepada 

guru ngaji dan kaum, yaitu orang yang ahli dalam pengurusan jenazah. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan 

termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.  

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang 

berasal dari literatur terkait. Populasi penelitian meliputi guru ngaji, kaum, 

dan para pendistribusi zakat (muzzaki) di desa Pringkumpul Pringsewu 

Selatan dengan jumlah total 70 orang. Metode pengumpulan sampel 

menggunakan purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pendistribusian 

zakat kepada guru ngaji dan kaum merupakan tradisi turun temurun di desa 

Pringkumpul Pringsewu Selatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Guru ngaji dan kaum dianggap sebagai bagian dari "Fi sabīlillāh," di mana 

pemaknaan jihad dalam konteks ini sangat luas, mencakup segala bentuk 

kemaslahatan agama, termasuk mengajar generasi muda..13 

 M. Syarifuddin Juhri dalam skripsinya yang berjudul "Ulama dan Guru 

Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerimaan Zakat Fitrah (Studi Kasus di 

Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)"  

Membahas tentang prioritas masyarakat Bendogarap dalam 

mendistribusikan zakat fitrah kepada ulama dan guru ngaji. Penelitian ini 

                                                         

13Amelia Fadiela, Tradisi Pendistribusian Zakat Kepada Guru Ngaji dan Kaum Dalam 
Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kabupaten 
Pringsewu), Skripsi (Lampung: Fak. Syariah, 2021), h. 9-12. 
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merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa 

Bendogarap untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.  

Subjek penelitiannya adalah pelaku zakat fitrah dan mustahik zakat 

fitrah. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, 

wawancara, dan observasi, untuk menggali data yang diperlukan sehingga 

dapat menggambarkan pelaksanaan zakat fitrah di Desa Bendogarap. 

Penelitian ini bersifat perspektif, yaitu dengan memberikan gambaran 

peristiwa zakat fitrah di Desa Bendogarap dan menganalisisnya dari perspektif 

hukum Islam. 

Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah oleh 

muzakki dan mustahik di Desa Bendogarap tidak sesuai dengan hukum Islam. 

Hal ini karena terdapat orang miskin yang seharusnya menerima zakat fitrah, 

tetapi malah menjadi muzakki (pemberi zakat). Selain itu, terdapat orang kaya 

yang menjadi mustahik (penerima zakat), yang juga tidak dibenarkan dalam 

hukum Islam.14  

 Islah Ramadhan Pangianto dalam skripsinya yang berjudul 

"Pendistribusian Zakat Fitrah di Musala Babussalam, Desa Padang 

Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif 

Hukum Islam"  

Membahas tentang pendistribusian zakat fitrah di Musala Babussalam 

dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

(field research) yang dilakukan di Musala Babussalam, Desa Padang Kunyit, 

Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. 

                                                         

14M. Syarifuddin Juhri, Ulama dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerimaan 
Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen), 
Skripsi (Yogyakartan: Fak. Syariah, 2011), h. 15-17. 
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Populasi penelitian ini meliputi 1 orang pengurus Musala Babussalam, 

1 orang guru ngaji atau imam Musala Babussalam, 2 orang perangkat Desa 

Padang Kunyit, 1 orang pemuka adat, 2 orang mahasiswa, dan 3 orang jamaah 

Musala Babussalam, dengan total 10 orang. Metode pengambilan sampel 

menggunakan total sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah 

kepada guru ngaji dan imam masjid diperbolehkan karena mereka termasuk 

dalam golongan fi sabīlillāh. Namun, zakat fitrah tidak boleh digunakan untuk 

pembangunan musala dan masjid, karena dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak 

ditemukan nash atau dalil yang membolehkan hal tersebut.15 

 Saminah dalam skripsinya yang berjudul "Ulama dan Guru Ngaji sebagai 

Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Gaji 

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)"  

Membahas mengenai prioritas pemberian zakat fitrah kepada ulama 

dan guru ngaji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yang dilaksanakan di Desa Gaji untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

Subjek penelitian ini meliputi pelaku zakat fitrah dan mustahik zakat 

fitrah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, 

wawancara, dan observasi untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan zakat 

fitrah di Desa Gaji. Penelitian ini bersifat perspektif, yakni memberikan 

gambaran peristiwa zakat fitrah di Desa Gaji dan menganalisisnya dari 

perspektif hukum Islam. 

                                                         

15Islah Ramadhan Pangianto, Pendistribusian Zakat Fitrah di Musholla Babussalam 
Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum 
Islam, Skripsi (Riau: Fak. Syariah, 2020), h. 12. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan zakat 

fitrah kepada ulama dan guru ngaji sebagai bentuk balas budi atas kontribusi 

mereka di bidang keagamaan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun. 

Namun, praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena 

dalam kelompok muzakki terdapat orang miskin yang seharusnya menjadi 

penerima zakat fitrah, tetapi mereka justru menjadi pemberi zakat. Di sisi lain, 

mustahik zakat fitrah di Desa Gaji dapat dibenarkan karena ulama dan guru 

ngaji termasuk dalam salah satu asnaf delapan, yaitu fi sabīlillāh. Meskipun 

demikian, ada orang miskin yang tidak menerima zakat fitrah karena di Desa 

Gaji belum ada lembaga atau organisasi yang mengelola, mengumpulkan, dan 

mendistribusikan zakat fitrah secara merata kepada golongan yang berhak.16 

 Aizatul Fiqiyah dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Hukum Islam 

terhadap Pemberian Zakat Fitrah kepada Guru Ngaji yang Mendapat 

Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak" 

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan normatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Ngelokulon Mijen, Demak, untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan. 

Subjek penelitian meliputi masyarakat dan guru ngaji yang menerima 

bengkok. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara, 

dan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan 

memberikan gambaran tentang pelaksanaan zakat fitrah di Desa Ngelokulon 

                                                         

16Saminah, Ulama dan guru ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah (Studi 
Kasus di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak), Skrispsi (Semarang: Fak. Syariah dan 
Hukum, 2015), h. 8. 
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Mijen Demak dan kemudian menganalisisnya dari perspektif hukum Islam 

yang dikaitkan dengan teori zakat fitrah. 

Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, pelaksanaan 

zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji yang menerima bengkok di Desa 

Ngelokulon Mijen Demak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari 

segi waktu, jenis, maupun ukurannya. Kedua, menurut hukum Islam, 

pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji yang menerima bengkok dapat 

dibenarkan karena guru ngaji dianggap berjuang di jalan Allah (fi sabīlillāh). 

Walaupun guru ngaji menerima gaji berupa bengkok sawah, penghasilan dari 

bengkok tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka 

dan keluarga, sehingga guru ngaji yang menerima bengkok berhak menerima 

zakat fitrah.17 

Dilihat dari fokus yang dikaji dari berbagai penelitian yang dilakukan 

baik oleh perorangan maupun kelompok penelitian di atas, hampir seluruhnya 

mengkaji tentang zakat fitrah kepada guru ngaji dan semacamnya dengan 

fokus penelitian yang beragam. Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, 

penelitian ini lebih memfokuskan kajian tentang tinjauan Al-Qur’an terhadap 

pembagian zakat fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di desa ujung kec. 

Dua boccoe, kab, bone, prov. Sulawesi selatan. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

                                                         

17Aizatul Fiqiyah, Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Zakat Fitrah Kepada 
Guru Ngaji yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak, Skripsi (Semarang: Fak. 
Hukum Ekonomi Islam, 2016), h. 8. 
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 Untuk Mengetahui kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat di Desa Ujung Kec. 

Dua Boccoe, Kab. Bone. 

 Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Tehadap Fenomena Pembagian 

Zakat Fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di Desa Ujung, Kec. Dua 

Boccoe, Kab. Bone. 

 Untuk Mengetahui Penafsiran Al-Qur’an terhadap Fenomena Pembagian 

Zakat Fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di Desa Ujung, Kec. Dua 

Boccoe, Kab. Bone. 

 Kegunaan Penelitian 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kajian teoritis yang 

mendalam agar dapat dijadikan sebagai acuan ilmiah terkait fenomena 

pembagian zakat fitrah di Desa Ujung, kec. Dua Boccoe, Kab. Bone 

dikalangan ilmuan, serta bisa memberikan kontribusi diperkembangan 

Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 

 Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

pemahaman  sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah 

Muhammad saw. Kepada masyarakat umum, tokoh adat, tokoh agama dan 

pihak-pihak lainnya, untuk mendapatkan rida Allah swt.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Zakat Fitrah dan Landasan Hukumnya 

 Pengertian Zakat Fitrah 

Secara bahasa, zakat berasal dari Bahasa arab yaitu "  زكى –يزكى  –الزكاة  

".1 Kata dasar (masdarnya) adalah  Zakā yang berarti berkah, tumbuh, bersih, 

baik hati dan jiwa yang bersih.2 Zakat Fitrah menurut bahasa Arab disebut 

"Zakat al-Fiṭr" yang berarti zakat yang dikeluarkan pada saat Idul Fitri. Zakat 

fitrah adalah bagian dari harta seorang Muslim yang wajib dibayarkan selama 

bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat ini dapat berupa makanan 

pokok atau sejumlah harta yang diinfakkan atas nama setiap individu yang 

menjadi tanggungannya.3  

Menuru Ibnu Rusyd zakat adalah jumlah yang diambil dari kekayaan 

seseorang, karena pengeluaran tersebut akan menambah keberkahan, 

memberikan nilai lebih, dan melindungi kekayaan tersebut dari kerusakan 

atau kebinasaan.4 Menurut Imam Waqi', zakat fitrah terhadap puasa 

Ramadhan adalah seperti sujud sahwi terhadap salat. Artinya, zakat fitrah 

berfungsi untuk menambal kekurangan yang mungkin terjadi selama puasa 

Ramadhan, sama seperti sujud sahwi yang menutupi kekurangan dalam salat. 

Perkataan ini dikuatkan oleh hadis shahih yang mengatakan bahwa zakat 

                                                         

1Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 5, (Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar 
Baru van Hoeve, 1994), h. 224. 

2Yu suf Qarḍawi, Hukum-Hukum Zakat, (Jakarta: PT Media ISNET, 2006), h. 34. 

3Oni Sahroni, dkk, Fikih Zakat Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 2. 

4Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahid, Jilid 1, terj. Imam Ghazali, (Cet. III; Jakarta: Pustaka 
Amani, 2007), h. 549. 
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fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari lelehan (perbuatan sia-

sia) dan perkataan keji.5   

ثِ 
َ
ف وِ وَالرَّ

ْ
لغ
َّ
صَائِمِ مِنَ ل

ْ
 لِل
ً
هْرَة

ُ
رِط

ْ
فِط

ْ
 ال
َ
اة
َ
ك
َ
رَضَ رَسُوْلُ لِله ز

َ
الَ ف

َ
اسٍ ق وَ عَنِ ابْنِ عَبَّ

ةِ 
َ
لَ الصَّ

َ
ا بَعْد

َ
اه
َّ
د
َ
 مَنْ أ

ٌ
ة
َ
بُوْل

ْ
 مَق

ٌ
اة
َ
ك
َ
َ ز هِي

َ
ةِ ف
َ
لا بْلَ الصَّ

َ
ا ق
َ
اه
َّ
د
َ
ِ مَنْ أ

ز مِسْكِيْْ
ْ
 لِل
ً
عْمَة

ُ
ط

 مِنَ ا
ٌ
ة
َ
ق
َ
د َ الصَّ هِي

َ
اتِ ف

َ
ق
َ
د لصَّ  

Artinya:  

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Rasulullah saw telah 
mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan diri orang yang berpuasa dari 
perkataan yang sia-sia dan kotor serta untuk memberi makan kepada 
orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat 
Ied, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang 
menunaikannya sesudah shalat Ied, maka itu hanyalah sekedar 
sedekah (HR Abū Dāwud, Ibnu Mājah, dan al-ḥakīm, dengan 
menyatakan: Hadits ini shahih menurut kriteria al-Bukhārī, dan ad-
Dāruqutnī mengatakan: Tidak terdapat seorangpun di antara perawi-
perawi hadits ini orang yang cacat riwayat). 

Hadits ini menegaskan bahwa tujuan diwajibkannya membayar zakat 

fitrah, yaitu pada tingkatan perorangan sebagai upaya peningkatan kualitas 

spiritual melalui pembersihan diri dan pada tingkatan sosial sebagai ungkapan 

solidaritas melalui pemberian santunan terhadap orang miskin. Jadi zakat 

fitrah adalah harta yang dikeluarkan pada bulan suci ramadhan karena 

kewajiban dari Allah swt. yang akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, 

subur, bertambah dan berkembang.6  

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 

Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, 

dengan memenuhi persyaratan tertentu.7 Zakat adalah suatu nama bagi harta 

tertentu menurut kenentuan tertentu yang kemudian diberikan kepada 

sekelompok orang yang tertentu pula. Menurut Sayyid Sabiq, zakat fitrah 

                                                         

5Idah Umdah Safitri, “Problematika Zakat Fitrah”, Tazkiya Jurnal Keislaman, 
Kemasyarakatan & Kebudayaan 11, no. 1 (2018): h. 23. 

6Dina Herlina, Neng Cahya Komala & Maman Suryaman, “Analasis Efektivitas 
Pendistribusian Zakat Infaq Sedekah Pada Program Sosial di Lembaga Amil Zakat Lidzikri Kota 
Bandung”, Study & Management Research 19, no. 3 (2023): h. 26. 

7Oni Sahroni, dkk, Fikih Zakat Kontemporer, h.6. 
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adalah sesuatu yang diwajibkan karena perubahan dari bulan Ramadhan dan 

diwajibkan untuk setiap individu Muslim, baik anak kecil maupun orang 

dewasa, laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak.8  Zakat juga memiliki 

makna pertumbuhan, yang menunjukkan bahwa memberikan zakat memicu 

pertumbuhan dan perkembangan harta, serta makna kesucian, yang 

menunjukkan bahwa zakat adalah upaya untuk membersihkan jiwa dari 

keburukan, kesalahan, dan penyucian dari dosa-dosa.9 

Jadi dapat dikatakan bahwa zakat adalah sesuatu yang harus ditunaikan 

setelah menuntaskan ramadhan, sebagai pembersih bagi orang yang puasa 

dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan jorok.10 Secara umum, zakat seperti 

yang dirumuskan oleh banyak ulama, adalah hak tertentu yang diwajibkan 

oleh Allah swt. terhadap harta kaum Muslimin, berdasarkan ukuran-ukuran 

tertentu (nishab dan khaul), yang diberikan kepada fakir miskin dan para 

mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt., serta sebagai 

upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan juga sebagai sarana untuk 

membersihkan diri dan harta mereka. Sementara itu, fitrah dapat diartikan 

dengan suci sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw. “kullu mauludin yuladu 

ala al fitrah” (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga 

diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.11 

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas dapat disimpulkan bahwa 

zakat fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang 

Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai 

                                                         

8Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj, Mahyudi Syaf, (Cet. II; Bandung: al-ma’aruf. Mid, 
1982),  h. 159. 

9Idah Umdah Safitri, Problematika Zakat Fitrah, h. 25. 

10Ali Parman, Pengelolahaan Zakat, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 
2012), h. 263 

11Idah Umdah Safitri, Problematika Zakat Fitrah, h. 25. 
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dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan orang yang 

berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.  

Zakat Fitrah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada orang 

miskin agar dapat merayakan Idul Fitri bersama umat Muslim lainnya. Selain 

itu hati, jiwa, kekayaan akan bersih dan dapat mensucikan hati manusia dari 

sifat tercelah, yang dimaksud adalah rakus dan kikir, sehingga ia bersih seperti 

ia dilahirkan ibunya laksana kertas yang belum dinodai. 

 Dasar Hukum disyariatkannya Zakat Fitrah. 

Zakat fitrah di dalam Al-Qur’an  umumnya dirangkaiakan dengan kata 

“sholat” dalam satu ayat. Dan tercatat ada 26 kata “zakat” yang selalu 

dihubungkan dengna salat yang dimana menunjukkah betapa penting peran 

zakat dalam kehidupan umat Islam.12 Adapun dalil-dalil yang mewajibkan 

zakat antara lain sebagai berikut: 

 QS al-Baqarah:2/43.  

قِ 
َ
اكِعِيْزَ  )وَأ عُوا مَعَ الرَّ

َ
 وَارْك

َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ (  ٤٣يمُوا الصَّ  

Terjemahnya: 

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-
orang yang ruku'.13 

 QS al-Baqarah:2/277.  

 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال
َّ
وا الصَّ إِن

ُ
مْ وا وَعَمِل

ُ
جْرُه

َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
اة
َ
ك وُا الزَّ

َ
 وَآت

َ
ة
َ
لَ امُوا الصَّ

َ
ق
َ
الِحَاتِ وَأ

(  
َ
ون

ُ
مْ يَحْزَن

ُ
 ه

َ
يْهِمْ وَلَّ

َ
وْفٌ عَل

َ
 خ

َ
هِمْ وَلَّ  رَب  ِّ

َ
(  ٢٧٧عِند  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi 
Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) 

                                                         

12Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 5, h. 224. 

13Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20:35, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=43&to=286. 
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mereka bersedih hati.14 

 QS at-Taubah:9/103.  

 صَ 
َّ
 إِن

ْۖ
يْهِمْ

َ
يهِم بِهَا وَصَلِّ عَل

ِّ
زَك
ُ
مْ وَت

ُ
رُه هِّ

َ
ط
ُ
 ت
ً
ة
َ
ق
َ
مْوَالِهِمْ صَد

َ
 مِنْ أ

ْ
ذ
ُ
 خ

َ
ك
َ
ت
َ
لَ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  )
َّ
 وَاللَّ

ْۗ
هُمْ
َّ
نٌ ل

َ
( ١٠٣سَك  

Terjemahnya:  

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.15 

Dari ketiga ayat di atas, menjelaskan bahwa zakat merupakan ibadah 

yang mencakup dua hubungan yang terlaksana, yaitu hubungan dengan Allah 

swt. (hablun minallāh) dan hubungan dengan sesama manusia (hablun min an-

nās). Dengan demikian, seseorang yang melaksanakan zakat adalah mereka 

yang berusaha untuk menjauhkan diri dari segala macam bahaya karena 

mereka telah menjalin hubungan yang baik dengan Allah swt. dan juga dengan 

sesama manusia. 

 Hadis Nabi 

ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
مٍ حَد

َ
 بْنُ جَهْض

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
نِ حَد

َ
ك دِ بْنِ السَّ ا يَحْبَْ بْنُ مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

بِيهِ عَ 
َ
افِعٍ عَنْ أ

َ
رٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ن

َ
الَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْف

َ
هُمَا ق

ْ
ُ عَن

َّ
َ اللَّ ي ِ

نْ ابْنِ عُمَرَ رَضز

يْهِ 
َ
ُ عَل

َّ
 اللَّ

َّ
ِ صَلَ

َّ
رَضَ رَسُولُ اللَّ

َ
وْ صَاعًا مِنْ  ف

َ
مْرٍ أ

َ
رِ صَاعًا مِنْ ت

ْ
فِط

ْ
 ال
َ
اة
َ
ك
َ
مَ ز

َّ
وَسَل
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Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan 
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah 

                                                         

14Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20:45, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=277&to=286. 

15Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20:53, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=129. 

16Al-Bukha ri, Ensiklopedia : Shahih Al-Bukhāri 1, (Jakarta : Almahira, 2011),  h. 338. 
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menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari 
bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' 
dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) 
maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun 
besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar 
menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied). 
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Artinya:  
Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 
'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang 
yang berpuasa dari  perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai 
makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang 
mengeluarkannya sebelum salat, ia menjadi zakat yang diterima dan 
barangsiapa mengeluarkannya setelah salat, ia menjadi sedekah biasa. 
(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah). 

Dari dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa zakat fitrah adalah 

kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat ini 

harus ditunaikan pada bulan Ramadhan hingga menjelang salat Idul Fitri. 

Fungsi dari zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dari perbuatan yang 

tidak bermanfaat selama bulan puasa. 

Sebagaimana pendapat mazhab Ma liki, Sya fi’ī , Ahmad, dan Hanafi yang 

berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnnya wajib. Jadi kesimpulan dari 

keterangan di atas adalah zakat fitrah hukumnnya wajib bagi setiap muslim 

baik itu merdeka maupun budak. Laki-laki maupun perempuan. Muda maupun 

tua. 

B. Syarat dan Ketentuan Zakat Fitrah 

 Syarat Zakat Fitrah 

                                                         

17Abu  Da wud Sulaiman bin al-Sijjista nī , Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud, Terj. 
Muhammad Ghaza li dkk, (Cet. I; Jakarta: Almahira, , 2013), h. 334. 
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Zakat fitrah diwajibkan atas orang-orang yang memenuhi tiga syarat 

sebagai berikut: 

 Beragama Islam  

Zakat fitrah hanya diwajibkan kepada orang yang beragama Islam. Hal 

ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar ra. Yang menyebutkan,” laki-laki dan 

perempuan dari kaum muslimin.” Zakat fitrah diwajibkan kepada orang yang 

murtad jika ia kembali lagi ke agama Islam. Karena kepemilikan hartanya 

tergantung pada masuk Islamnya. Hal ini menurut pendapat yang lebih shahih 

dalam mazhab Sya fi’ī . Jika tetap murtad, dia tidak diwajibkan membayar zakat 

fitrah. 18 

 Menjumpai dua waktu  

Adapun yang dimaksud dengan dua waktu ialah akhir bulan Ramadhan 

dan malam Idul Fitri (Malam 1 Syawal )19. 

 Memiliki Kemampuan Membayar Zakat  

Syarat ketiga untuk diwajibkan membayar zakat fitrah adalah memiliki 

kemampuan atau cukup mampu untuk melakukannya. Ini berarti bahwa 

seseorang yang memiliki harta atau penghasilan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya dan keluarganya, serta memiliki kelebihan dari itu, 

wajib membayar zakat fitrah. Besaran zakat fitrah ditentukan berdasarkan 

jenis bahan makanan pokok yang lazim dikonsumsi dalam masyarakat 

setempat, seperti beras, gandum, kurma, atau kismis. Oleh karena itu, seorang 

                                                         

18Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 165. 

19El madani, Fiqih Zakat Lengkap, (Cet. I; Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 143& 144. 
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Muslim harus memastikan bahwa ia memiliki kemampuan atau cukup mampu 

untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.20 

 Ketentuan Zakat Fitrah 

 Ketentuan Waktu Zakat Fitrah 

Waktu pelaksanaan zakat fitrah memiliki beberapa ketentuan yang 

perlu diperhatikan.21 

1) Waktu Mubah: Waktu diperbolehkannya membayar zakat fitrah bagi 

setiap Muslim adalah sejak awal hingga akhir bulan Ramadan. 

2) Waktu Wajib: Waktu wajib membayar zakat fitrah adalah pada akhir 

bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ini berarti zakat fitrah harus 

dibayar setelah matahari terbenam pada malam Idul Fitri sampai 

sebelum orang khutbah idul fitri. 

3) Waktu Afdhal: Waktu yang paling utama dalam membayar zakat fitrah 

adalah sebelum pergi menjalankan salat Hari Raya Idul Fitri.22 

4) Waktu Makruh: Waktu yang kurang disarankan untuk membayar zakat 

fitrah adalah setelah salat Idul Fitri sampai 1 Syawal berakhir atau 

menjelang salat Magrib ketika matahari terbenam. 

5) Waktu Haram: Pada  pelaksanaan zakat fitrah adalah usai terbenamnya 

matahari pada hari Idul fitri. Alasan haram karena ini tidak sesuai dengan 

                                                         

20Barkah,Qodariah dkk.. Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf, (Jakarta : Prenada Media 
Group 2020), h. 54. 

21Saprida, “Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah Terhadap Santriwati Pondok 
Pesantren Madinatul Quran Desa Betung Ogan Ilir”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2, 
no. 02 (2021):  h. 5. 

22Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat, (Jakarta: Qultum Media, 
2008), h. 248 & 249. 
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fungsi zakat fitrah, yaitu mencukupi kebutuhan mustahik, untuk 

bergembira (tercukupi makannya) pada hari Idul fitri.23 

Para ulama seperti Imam al-Sya fi’ī , Imam Ahmad,  dan Imam Al-Tsaurī , 

dalam suatu riwayat, berpendapat bahwa zakat fitrah menjadi wajib setelah 

matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan. Mereka beralasan bahwa 

zakat ini bertujuan untuk menyucikan orang yang berpuasa, dan puasa itu 

sendiri berakhir saat matahari terbenam. Di sisi lain, Imam Abu Hanī fah, dan 

Imam Ma lik berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan setelah fajar 

pada hari raya, karena zakat ini terkait dengan hari raya itu sendiri. 

Perbedaan pendapat ini terlihat jelas ketika seorang bayi dilahirkan 

sebelum fajar pada hari Idul Fitri dan setelah matahari terbenam pada hari 

terakhir Ramadhan. Menurut pandangan pertama, bayi tersebut tidak wajib 

dikenai zakat fitrah karena ia lahir setelah waktu kewajiban zakat. Sebaliknya, 

menurut pandangan kedua, bayi tersebut wajib dikenai zakat fitrah karena ia 

lahir sebelum waktu kewajiban zakat.24 

Dengan memahami ketentuan waktu zakat fitrah, umat Muslim 

diharapkan dapat membayar zakat fitrah pada waktu yang tepat untuk 

memperoleh pahala yang maksimal dan menjalankan kewajiban agama 

dengan baik. 

 Ketentuan Benda Untuk Zakat Fitrah 
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Artinya:  
                                                         

23Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, 
Terj. Kamran As‟ad Irsyady, dkk, (Cet. IV; Jakarta: PT Kalola Printing, 2015), h. 402. 

24Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 2, (Jakarta: Republik Penerbit, 2017), h.179. 

25Al-Bukhari, Ensiklopedia, h. 339. 
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Dari Abu Sa’id Al Khudri radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Kami 
menyerahkan zakat pada zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa 
sallam dengan satu sho’ makanan, satu sho’ kurma, satu sho’ gandum, 
atau satu sho’ anggur (kering). Muttafaqun ‘alaih. (HR. Bukhari no. 
1508 dan Muslim no. 985). 

Dari hadis tersebut, jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 

satu sha' dari berbagai jenis bahan makanan pokok seperti gandum, jagung, 

kurma, anggur, keju, atau beras. Jenis makanan yang bisa digunakan sebagai 

pembayaran zakat fitrah mencakup tepung terigu, kurma, gandum, kismis 

(anggur kering), dan aqith (sejenis keju). Untuk daerah atau negara di mana 

makanan pokoknya berbeda dari lima jenis tersebut, mazhab Ma liki dan Syafi’i 

memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok 

lainnya seperti beras, jagung, sagu, atau ubi. Imam Abu  Hanī fah 

memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan 

bahan makanan pokok yang biasa digunakan untuk zakat fitrah. Dia 

berpendapat bahwa jika seseorang membayar zakat dengan gandum, maka 

cukup dengan setengah sha' saja."26  

Menurut Sayyid Sabiq, yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 

satu sha’ gandum, kurma, anggur, keju, beras, jagung, atau makanan pokok 

lainnya.27 

Terhadap perincian dan penjelasan tersebut tidak ditemukan dalil yang 

bisa dijadikan sandaran, sehingga sebagian Ulama menyatakan: "Apabila yang 

dijadikan makanan pokok itu bukan dari jenis yang sembilan itu, maka 

keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokoknya, walaupun terdapat 

makanan yang sembilan  itu atau sebagiannya”.28 Makanan yang dimaksud 

sebagai makanan penguat atau makanan pokok adalah makanan yang 

                                                         

26Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 2, h. 178. 

27Sayyid Sabiq, Panduan Zakat, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 206. 

28Saprida, “Sosialisasi Pengenalan Zakat Fitrah”, h. 8. 
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dikonsumsi pada pagi dan malam hari, baik pada masa-masa kemakmuran 

maupun kesulitan, bukan hanya pada masa-masa kesulitan saja. Oleh karena 

itu, para ulama memperbolehkan memberikan daging, susu, atau makanan 

lainnya, selama makanan tersebut memberikan kekuatan dan ditakar dengan 

timbangan, termasuk tepung, para Ulama berbeda pendapat. Sebagai 

kesimpulan adalah: 

1) Makanan pokok yang memberikan kekuatan di suatu negara merupakan 

pendapat yang dianggap paling sahih menurut mayoritas ulama. 

2) Memberikan kekuatan berarti dapat mengenyangkan orang-orang 

miskin. 

3) Diperbolehkan memilih di antara jenis-jenis makanan tersebut.  

Para ulama menyatakan bahwa jika kita mewajibkan makanan pokok 

yang memberikan kekuatan atau yang dikonsumsi di suatu negara, lalu beralih 

kepada yang lebih buruk, maka hal itu dianggap tidak sah. Namun, jika beralih 

kepada yang lebih baik, hal tersebut diperbolehkan dengan kesepakatan para 

ulama. Jika yang diutamakan adalah makanan pokok bagi dirinya, dan yang 

pantas baginya adalah gandum, tetapi karena pelit ia memilih sya'ir, maka 

wajib baginya mengeluarkan gandum. 29 Sebaliknya, jika yang layak baginya 

sya'ir, tetapi ia bersenang-senang dengan makanan pokok gandum, menurut 

pendapat yang sahih, boleh baginya mengeluarkan sya'ir. Jika kita mewajibkan 

makanan pokok di suatu daerah dengan beragam makanan pokok, maka orang 

boleh mengeluarkan apa saja, tetapi yang lebih utama adalah mengeluarkan 

yang terbaik. 

                                                         

29Sya’ir adalah Ukuran satu sha’ kurma atau sha' sya’ir itu disepakati seluruh ulama 
(ijma). Seluruh ulama, baik mayoritas ahli fikih maupun mazhab Hanafi itu sepakat bahwa 
takaran zakat fitrah adalah minimum satu sha ’ kurma atau satu sha' sya’ir (jelai/gandum 
putih). 
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Terkait ukuran pengeluaran zakat fitrah, berdasarkan hadis Ibnu Umar, 

Rasulullah saw. menetapkan zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan 

dengan besaran satu sha’ untuk setiap makanan pokok yang digunakan. Satu 

sha’ adalah empat mud, dan satu mud setara dengan sekitar 0,6 kg. Jadi, satu 

sha’ kira-kira sebanding dengan 2,4 kg, yang dibulatkan menjadi 2,5 kg.30 

 Syarat Muzakki dan Mustahik Zakat Fitrah 

 Muzakki Zakat Fitrah 

Dari Hadits Ibnu Umar ra. menjelaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan 

kepada seluruh umat muslimin baik merdeka maupun budak, laki-laki 

maupun perempuan, muda maupun tua. 
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Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan 
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah 
menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari 
bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sha' 
dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) 
maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun 
besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar 
menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Ied) 

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam, mencakup 

dirinya sendiri serta orang-orang yang nafkahnya berada di bawah tanggung 

                                                         

30Kurnia dan Hidayat, Panduan Zakat, h. 246. 

31Al-Bukhari, Shahih, h. 465. 
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jawabnya, seperti pembantu dan semua yang diberikan nafkah olehnya.32 

Berdasarkan hadis dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap 

Muslim yang memiliki satu sha’ makanan pokok pada hari raya Idul Fitri 

diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang 

lain yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki, 

maupun perempuan. 

 Mustahik Zakat Fitrah 

Penerima zakat fitrah adalah sama seperti mereka yang berhak 

menerima zakat wajib yang disebutkan dalam Al-Qur’an, namun kaum fakir 

miskin lebih didahulukan dari pada yang lainnya. Terdapat perbedaan 

pendapat tentang pendistribusian zakat, apakah harus dibagikan kepada 

delapan golongan atau salah satu golongan saja. Ibnu Taimī yah berpendapat 

bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan kepada delapan golongan 

mustahik secara menyeluruh, tetapi pendistribusiannya diutamakan pada 

golongan yang sangat membutuhkan, sesuai dengan urutan prioritas yang 

ditunjukkan dalam Al-Qur'an.33  

1) Zakat fitrah wajib dibagikan kepada asnaf yang disebutkan dalam QS at-

taubah:9/60.  

2) Zakat fitrah boleh saja diberikan kepada kedelapan asnaf, tetapi lebih 

diutamakan kepada fakir miskin (menurut jumhur ulama). 

3) Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini 

dipegang oleh sebagian Imam Ma lik, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimī yah, Imam 

                                                         

32Ka mil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Terj. Abdul Ghoffar, (Cet. IV; Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 316. 

33Idah Umdah Safitri, “Problematika Zakat Fitrah”, h. 36. 
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Ha di, Qashī m dan Abu Tha lib karena zakat fitrah bertujuan 

membersihkan diri pribadi dan memberi makanan orang miskin. 

Berdasarkan QS at-taubah:9/60 yang berhak menerima zakat fitrah 

ialah: 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.34 

Menurut Quraish Shihab bahwa ayat yang lalu menggambarkan bahwa 

ada yang keberatan tentang pembagian Nabi Muhammad saw. sambil berkata 

bahwa beliau tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan 

lain-lain. Ayat ini membenarkan sikap beliau, sambil menjelaskan bahwa 

sesungguhnya zakat itu bukan untuk mereka yang mencemohkan, tetapi ia 

hanyalah dibagikan untuk orang-orang yang disebutkan yaitu kedelapan asnaf 

yang dikhususkan oleh Allah swt.35 Kedelapan golangan yang berhak 

menerima zakat berdasarkan perintah Allah swt. akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Fakir 

Yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang dapat 

menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari, kefakiran tersebut 

                                                         

34Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 08:55, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129. 

35M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an 
Vol.5(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 629. 
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bukan karena malasnya bekerja.36 Yang dimana Allah swt. menyebutnya pada 

urutan pertama dalam ayat tersebut, yang mengartikan bahwa fakir lebih 

diproritaskan dari golongan yang lain. 

Perlunya mendapat zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika ia 

sama sekali tidak memiliki sesuatu harta, yang dapat mencukupi kebutuhan 

hidup nya, maksudnya adalah ketidakmampuan untuk mencari nafkah, baik 

karena fisik maupun yang lainnya. Dalam QS al-Baqarah;2/ 273: 
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َ
ٍ ف
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(  ٢٧٣بِهِ عَلِيمٌ  )مِنْ خ  

Terjemahnya: 

(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan 
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu 
menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-
minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak 
meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik 
yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui.37 

2) Miskin  

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat 

menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan 

yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sesuai 

dengan keadaan yang layak baginya. Seperti halnya fakir, orang miskin juga 

diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa 

makanan, uang, peralatan kerja, dan sebagainya sesuai dengan keadaannya.38 

 

                                                         

36Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lenkap, (Jakarta : Rineka Cipta, 
1990), h.160. 

37Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 10:55, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=273&to=286. 

38Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih islam lenkap, h.160. 
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3) Amil 

Amil adalah panitia zakat yang mengurus mulai dari pengumpulan 

zakat, penerimaan zakat, pendistribusian zakat, hingga pemberdayaan zakat. 

Amil dapat menerima bagian dari zakat sebesar upah yang pantas untuk 

pekerjaannya. Jika bagian amil ternyata lebih besar dari jumlah upahnya, maka 

sisanya dialihkan kepada mustahik lainnya. Namun, jika jumlah bagian amil 

kurang dari upahnya, imam harus memenuhi kekurangannya.39 

4) Al-Mu’allafatu Qulubuhum (muallaf)  

Menurut bahasa, Al-mu’allafatu qulubuhum berarti orang yang hatinya 

dijinakkan atau dibujuk. Muallaf ada yang kafir dan ada yang Muslim.40 Orang 

kafir dapat dianggap sebagai muallaf dengan dua alasan: mengharapkan 

kebaikan atau menghindarkan keburukannya. Dengan alasan ini, ketika umat 

Islam masih lemah, Nabi Muhammad saw. pernah memberikan sejumlah harta 

kepada mereka. Namun, kebijakan ini tidak dilanjutkan pada masa 

pemerintahan Umar Ibnu al-Khattab ra., yang berkata: “Kita tidak memberi 

apa pun agar orang masuk Islam; maka barang siapa yang hendak beriman, 

silahkan beriman, dan yang hendak kafir, kafirlah.”41 

5) Fi al-Riqab (Budak) 

Al-Riqab adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila 

membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat 

perjanjian secara sah dengan tuannya tetapi tidak mampu membayarnya dapat 

diberikan bagian dari zakat untuk membantu memerdekakan dirinya.42 

                                                         

39Idah Umdah Safitri, “Problematika Zakat Fitrah”, h. 31. 

40Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 5,h. 228. 

41Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 5,h. 228. 

42Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 5,h. 229. 
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6) Al-Ga rimin  

Orang-orang berhutang ada beberapa macam yaitu: 43 Orang yang 

berhutang untuk memenuhi kepentingan (maslahat) dirinya sendiri. Bila 

hutangnya itu bukan untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya, ia 

dapat diberi bagian zakat untuk membayar hutang tersebut, Orang yang 

berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan, Orang yang 

berhutang karena ia menjamin hutang orang lain. 

7) Sabī lilla h 

Menurut bahasa Sabīl artinya at-thāriq atau jalan. Jadi Sabīlillāh artinya 

perjalanan spiritual atau keduniaan yang diupayakan untuk mencapai rida 

Allah swt., baik dalam akidah maupun aplikasi mekanisme perbuatan. 

Pada masa Rasullullah saw., sabīlillāh dimaknai sebagai para pasukan 

yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, 

karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Adapun orang yang mempunyai 

honor tertentu maka tidak diberi zakat. Karena orang yang mempunyai rizki 

yang mencukupi dianggap sudah cukup.44 Adapun fi Sabīlillāh, dengan 

mengumpulkan pendapat para ulama mengartikan fi Sabīlillāh menjadi 

beberapa kelompok: 

a) Sabīlillāh adalah jihad, berperang atas nama Allah swt. 

b) Sabīlillāh adalah mencari ilmu. 

c) Sabīlillāh adalah semua yang menuju kemashlahatan dan untuk 

kepentingan umum. 

                                                         

43Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 7, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van 
Hoeve, 2005) h. 318. 

44Wahbah al-Zuhailī , Al-Fiqh Islamī  wa Adillatuh, terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 
(Jakarta : Gema Insani, 2011) h. 285& 286. 
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Kepentingan umum yang dimaksud adalah menfasilitasi kemaslahatan 

dan perbaikan umat Islam. seperti mendirikan rumah zakat, rumah yatim, 

sekolah, panti asuhan, kantor-kantor, organisasi Islam, mendirikan masjid, 

jembatan dan lain-lain.45 

8) Ibnu Sa bil 

Yaitu orang-orang yang dalam perjalanan, baik di  dalam perjalanan di 

dalam negeri maupun di luar negeri selama itu demi ketaatan dan bukan 

kemaksiatan. Ulama sepakat musafir yang kehabisan bekal di jalan boleh 

diberi zakat sesuai dengan keperluannya selama perjalanan kembali. Adapun 

mengenai perjalanan yang mubah (perjalanan yang tidak bersifat wajib 

ataupun haram) boleh memberikan zakat menurut Imam Sya fi’ī . Sedangkan 

menurut Imam Ma lik dan Imam Ahmad hanya diperuntuhkan untuk yang di 

luar negerinya.46 

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak 

menerima zakat ada delapan golongan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, 

gha rim, fi sabīlillāh, dan ibnu sābil. Namun dalam zakat fitrah golongan fakir 

miskin lebih diutamakan karena salah satu tujuan dari zakat fitrah adalah 

membahagiakan fakir miskin pada hari raya Idul Fitri. 

C. Hikmah dan Tujuan Zakat Fitrah 

 Hikmah Zakat 

Di antara hikmah disyari’atkannya zakat fitrah adalah: 47 

                                                         

45Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 7, h. 318. 

46Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 7, h. 319. 

47Kementrian Agama RI, Panduan Zakat Praktis, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 
2013), h. 25-31. 
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 Menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor 

serta menutupi kekurangan saat berpuasa, sehingga kebaikan di hari raya 

menjadi sempurna. 

 Memberi makan kepada orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka 

agar tidak perlu meminta-minta di hari raya, sekaligus membahagiakan 

mereka, menjadikan hari raya sebagai hari kebahagiaan. 

 Bentuk saling memberikan kebaikan antara orang kaya dan orang miskin di 

hari raya. 

 Mendapat pahala karena telah menunaikan zakat kepada yang berhak 

menerimanya pada waktu yang telah ditentukan. 

 Zakat fitrah sebagai bentuk syukur setelah puasa sempurna dilaksanakan. 

 Tujuan Zakat 

Zakat fitrah yang merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus 

ditunaikan oleh setiap muslimin, tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu di 

antaranya:48 

Tujuan mengeluarkan zakat fitrah bagi Muzakki 

 Untuk menghilangkan sikap tercelah (bakhil, rakus, egois dan sejenisnya). 

 Membersihkan diri dari berbagai kekurangan dan hal sia-sia yang terjadi 

saat berpuasa. 

 Menghilangkan cinta harta dan bersyukur atas segala nikmatnya. 

Tujuan mengeluarkan zakat fitrah bagi diri Mustahik 

 Mencukupi kebutuhan orang miskin sehingga tidak perlu meminta-minta 

saat Idul Fitri. 

                                                         

48Kementrian Agama RI, Panduan Zakat Praktis, h. 26-31. 
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 Mensucikan hati mustahik dari rasa dengki dan kebencian yang sering 

menyelimuti hati mereka. 

 Membangun jiwa simpati, hormat, dan kasih sayang sebagai sesama mahluk 

ciptaan tuhan. 

D. Konsep Fi Sabīlillāh, Guru Ngaji, dan Panre Bola. 

 Fi Sabīlillāh 

Secara etimologi fī sabīlillāh terdiri dari tiga kata, fi berarti dalam 

(menunjukkan keterangan tempat). Sabīl berarti jalan, dan Allah, berarti 

Tuhan Allah swt. Secara bahasa fī sabīlillāh berarti berada di jalan yang akan 

terhubung pada Allah Swt.49 

Ibnu Manẓu r menjelaskan makna sabīlillāh dengan merujuk pada QS al-

Baqarah:2/154 fī sabīlillāh diartikan sebagai jihad, yaitu setiap apa yang Allah 

swt. perintahkan dari amal-amal kebaikan masuk dalam makna sabīlillāh. 

sabīlillāh dimaknai jihad karena jihad adalah jalan perjuangan untuk 

menegakkan agama, dalam Kamus al-Munjid, sabīlillāh dalam bentuk mufrad 

(tunggal) bermakna jihad, haji, menuntut ilmu, dan segala perbuatan yang 

memiliki unsur kebaikan dan diperintahkan oleh Allah swt.50 

 Menurut Yu suf Qarda wi menyatakan bahwa  sabīlillāh adalah kalimat 

yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas yang 

dipergunakan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah swt. dengan 

                                                         

49Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah : Kajian Komparatif Pendapat Ulama 
Salaf dan Kontemporer,” Jurnal At Tauzi' 20, no.2 (2020): h. 42&43. 

50 Idaul Hasanah, “Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima 
Zakat,” Jurnal Misykat 7, no.2 (2022): h. 204. 



35 
 

 

melaksanakan perbuatan wajib, sunah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Yu suf 

Qarda wi menjelaskan bahwa sabīlillāh memiliki dua makna yaitu:51 

 Makna asal kata sabīlillāh secara bahasa adalah setiap amal perbuatan 

ikhlas karena Allah swt. sebagai sarana taqarrub meliputi amal perbuatan 

baik, mencakup hal yang bersifat pribadi maupun yang bersifat 

kemasyarakatan.  

 Makna mutlak dari kata sabīlillāh adalah jihad. Karena seringnya 

dipergunakan untuk makna ini, maka seolah-olah makna Sabīlillāh adalah 

khusus untuk kata jihad. 

Terkait Asbab Nuzul QS. Al-Taubah: 9/60. Ayat ini lebih spesifik 

menyebutkan sabīlillāh sebagai salah satu unsur penerima zakat, diantara 

delapan golongan lainnya. Ayat sebelumnya menjelaskan adanya pihak yang 

tidak setuju dengan cara Nabi Muhammad saw. dalam melakukan pembagian 

sedekah, sambil mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. tidak adil. Sehingga 

ayat ini turun membenarkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad saw.  dan 

menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat bukan untuk mereka yang 

protes, namun untuk orang fakir, miskin, pengelola zakat (amil), mualaf, orang 

yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, sabīlillāh, dan Ibnu sabil, 

orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Semua itu adalah ketetapan 

yang diwajibkan Allah. Maka zakat tidak boleh diberikan kecuali kepada yang 

golongan yang telah ditetapkan selama mereka ada. Karena harta zakat tidak 

boleh diberikan di luar 8 golongan yang di sebutkan Allah swt. dalam ayat 

tersebut.52 

                                                         

51Idaul Hasanah, “Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat, 
h. 204. 

52Idaul Hasanah, “Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat, 
h. 206. 
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Secara umum, definisi yang disampaikan Ibnu Aṡī r di atas mewakili 

perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer dalam menafsirkan kata fī  

sabīlillāh. Untuk lebih rinci lagi, penulis akan membagi definisi fī  sabīlillāh 

menjadi dua pembahasan, menurut ulama salaf dan kontemporer.53 

 Fī Sabīlilllāh Menurut Ulama Klasik 

Pandangan ulama klasik atau para ulama madzhab fikih berbeda-beda 

terkait makna Sabīlillāh. Meskipun terdapat kesamaan, Secara umum 

mayoritas ulama berpendapat bahwa fi Sabīlillāh adalah seorang mujahid yang 

berperang di jalan Allah swt. Adapun perbedaan terkait dengan perluasan 

makna Sabīlillāh, ada yang memasukkan unsur haji dan penuntut ilmu. Ada 

juga yang memberikan syarat miskin dan tidak ada menerima gaji dari 

pemerintah.54 

Madzhab Hanafi, diwakili oleh pendapat Abū Yūsuf menyatakan bahwa 

Sabīlillāh adalah sukarelawan yang habis bekalnya. Maksudnya adalah 

mujahid yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran 

mereka atau bahan pangan untuk bekal. Disimpulkan bahwa ulama madzhab 

Hanafi, meski berbeda pendapat,namun mereka sepakat bahwa kefakiran dan 

kebutuhan merupakan syarat utama menjadi golongan Sabīlillāh, baik dari 

kalangan tentara, jamaah haji, pencari ilmu atau orang yang berjuang dalam 

kebajikan, kefakiran menjadi syarat utama untuk menjadi mustahik zakat, 

kecuali amil zakat. Selain itu dana yang dimaksud tidak boleh digunakan untuk 

mendirikan masjid dan lain-lainnya.55 

                                                         

53Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 44. 

54Idaul Hasanah, “Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat, 
h. 205. 

55M Arief Mufrani, Akutansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan 
Membangun Jaringan), (Cet: IV, Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 209. 
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Sedangkan madzhab Maliki menyatakan bahwa Sabīlillāh tidak adanya 

perbedaan ulama bahwa yang dimaksud sabīlillāh adalah perang atau jihad. 

Secara umum pendapat madzhab Maliki dapat disimpulkan:56  

1) Ulama Malikiyah bersepakat bahwa sabīlillāh bermakna perang, jihad 

dan yang semakna perang atau jihad misalnya tentara pos penjagaan, 

namun terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah sabīlilllāh 

mencakup haji dan pencari ilmu serta aktivitas ibadah taqarraub 

(mendekati) Allah swt.  

2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa kefakiran tidak menjadi syarat 

untuk menerima zakat pada mujahid dan penjaga perbatasan. Jadi orang 

yang menerima zakat boleh dari golongan orang kaya yang berjihad atas 

nama Allah swt. 

3) Jumhur Ulama Maliki tidak mengkhususkan pemberian zakat pada 

pribadi yang berperang, namun bisa dialokasikan pada keperluan jihad 

seperti senjata, kuda, benteng, kapal perang dan sebagaianya. 

Pendapat Madzhab Syafi’i mengenai sabīlillāh sejalan dengan madzhab 

Maliki, tetapi mengkhususkan sabīlillāh pada keperluan jihad dan tentara 

berperang yang tidak mendapatkan tunjangan dari pemerintah, meski dalam 

keadaan kaya (tidak mensyaratkan fakir). Namun ada perbedaan antara 

madzhab Maliki dan Syafi’i, yaitu:  

1) Mereka mensyaratkan mujahid yang berperang adalah yang tidak 

mendapat gaji tetap dari pemerintah.  

                                                         

56M Arief Mufrani, Akutansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan 
Membangun Jaringan), h. 210. 
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2) Zakat yang diberikan tidak boleh melebihi bagian yang disalurkan 

kepada orang-orang fakir dan miskin.57  

Pendapat Madzhab Hambali memiliki kesamaan dengan madzhab 

Syafi’i. Bahwasanya sabīlillāh adalah sukarelawan yang berperang dan tidak 

memiliki gaji tetap. Dibolehkan juga zakat dialokasikan untuk pembelian 

sarana perang seperti kuda, meski yang berperang adalah yang mengeluarkan 

zakat. Dibolehkan juga dibelikan untuk keperluan jihad lain, namun kesemua 

ini harus dilakukan oleh penguasa atau pengurus yang resmi, bukan oleh 

pemiliki harta. Hanya saja kelompok hanafiyah tidak mempunyai kesepakatan 

bahwa yang dimaksud  sabīlillāh adalah jamaah haji.58 

Dari pendapat imam Madzhab yang empat, dapat disimpulkan bahwa 

sabīlillāh memiliki makna mutlak jihad (Perang dijalan Allah swt.) dan haji dan 

pencari ilmu serta aktivitas ibadah taqarrub (Yang mendekatkan diri kepada 

Allah swt). serta ketidakbolehan memberikan bagian sabīlillāh dalam zakat 

untuk keperluan mendirikan jembatan, masjid, sekolah, memperbaiki jalan, 

pengurusan mayat dan lain-lainnnya. 

 Fi Sabīlillāh Menurut ulama Kontenporer 

1) Sayyid Rasyid Rida  

Sesungguhnya yang dimaksud dengan sabīlillāh adalah kemaslahatan 

umat Islam secara umum karena dengan zakat dapat memperkuat urusan 

agama dan negara. Adapun distribusi untuk kebutuhan haji individu tidak 

termasuk urusan agama dan negara.59 

                                                         

57M Arief Mufrani, Akutansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan 
Membangun Jaringan), h. 210&211. 

58M Arief Mufrani, Akutansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Kesadaran dan 
Membangun Jaringan). h. 211. 

59Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 47. 
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Bagi muslim yang mampu, melakukan haji adalah kewajiban, sebanding 

dengan ibadah wajib lain seperti salat dan puasa. Berbeda ketika digunakan 

untuk manasik haji jemaah haji umum mencakup hal-hal seperti menjaga rute 

haji, menyediakan makanan, minuman, dan obat-obatan untuk kesehatan 

jemaah haji jika tidak ada dana tambahan.60  

Berdasarkan pemahaman dari ayat 60 dari surah at-Taubah, ayat ini 

menjelaskan tentang mustahik zakat yang terbagi menjadi dua golongan 

berdasarkan status penerimaannya. Yang pertama adalah golongan individu, 

Allah Swt. menggunakan kata “lī” sebagai kepemilikan individu, yaitu fakir 

miskin, amil, muallaf, garim dan ibnu sabil. Sedangkan yang kedua adalah 

golongan kepemilikan umum, Allah Swt. Menggunakan kata “fī” untuk 

menunjukkan tujuan penyalurannya pada kepemilikan umum, yaitu riqab dan 

sabīlillāh. 

2) Yu suf Qarḍawi 

Salah satu ulama modern yang berfokus pada zakat, banyak dari 

kesimpulan yang dibuat tentang zakat diterima oleh masyarakat karena lebih 

sesuai untuk digunakan di zaman sekarang. Yūsuf Qarḍawi juga menjelaskan 

pendapat yang lebih longgar dalam pemaknaannya yang mana pendapat 

tersebut diwakili oleh ulama kontemporer seperti Syekh Jamaluddin al-

Qasimi, Rasyid Rida, Sayyid Syaltut dan Syekh Husnain Makhluf. Ayat Al-

Qur’an kadang berbicara tentang sabīlilllāh dan mengawalinya dengan 

gambaran usaha orang kafir untuk menentang jalan Allah Swt.61 

Ini seolah-olah menunjukkan bahwa upaya mereka sering terlihat. Jika 

musuh-musuh Allah swt. berusaha sekuat tenaga, maka kita pun harus 

                                                         

60Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 47. 

61Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 47&48. 
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melawan mereka dengan semua kekuatan kita. Salah satu cara untuk melawan 

musuh-musuh Allah swt. adalah dengan menyumbang harta untuk 

kepentingan umat Islam dalam melawan mereka.  

Dalam perbedaan pendapat di atas, di kitabnya Yūsuf Qarḍawi tidak 

berpihak pada pendapat ulama salaf yang menyempitkan makna jihad, tidak 

pula pada ulama kontemporer yang meluaskan makna fī sabīlillāh ke ranah 

maslahat umum. Ia memiliki pandangan sendiri akan hal tersebut. “Saya 

memilih tidak meluaskan makna sabīlillāh untuk segala perbuatan yang 

menjadikan kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah Swt. sebagaimana saya 

tidak menguatkan (pendapat) untuk tidak terlalu menyempitkan makna 

kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti bala tentara saja.62  

Sesungguhnya jihad kadang-kadang dapat dilakukan dengan tulisan 

dan ucapan, sebagaimana dapat dilakukan dengan pedang dan pisau. Jihad 

juga dapat dilakukan dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, 

politik, sebagaimana halnya dilakukan dengan kekuatan bala tentara. Semua 

jenis jihad ini membutuhkan bantuan dan dorongan materi. Yang paling 

penting, terwujudnya syarat utama pada semua itu, yaitu hendaknya sabīlillāh 

itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka 

bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah Swt. 

termasuk sabīlillāh, bagaimanapun keadan dan bentuk jihad serta senjatanya. 

Konteks menolong agama Allah Swt. memang kadang dengan cara 

berperang jihad melawan musuh-musuh Allah Swt., di zaman dan tempat 

tertentu hanya ini jalan satu-satunya membela agama Allah swt. Akan tetapi 

akan datang suatu masa seperti zaman sekarang, perang tidak lagi berbentuk 

fisik, melainkan berbentuk perang pemikiran yang dampak bahayanya lebih 

                                                         

62Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 48. 
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besar dari perang fisik. Beberapa contoh penerima harta zakat yang termasuk 

kegiatan menolong agama Allah Swt.:63 

d) Dakwah center, tempat pelatihan dan pendidikan para da'i sebelum mereka 

ditugaskan di berbagai daerah atau negara tertentu.  

e) Islamic center, tempat penelitian dan pengembangan ilmu agama, 

merangkul kaum muda agar lebih mengenal agama  islam.  

f) Membentuk media informasi Islami, sebagai perlawana terhadap informasi-

informasi yang mendiskreditkan agama Islam.  

g) Membentuk jurnalis Islami, Jurnalis ini bertujuan untuk menjawab tulisan-

tulisan yang mendiskreditkan agama Islam dan menggambarkan keindahan 

agama Islam melalui tulisannya. 

h) Dan beberapa media pelatihan/ pendidikan generasi muda untuk dapat 

berkhidmat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. 

3) Wahbah al-Zuḥailī  

Menurut Wahbah al-Zuḥailī  definisi fī sabīlillāh seperti pemaknaan oleh 

mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali yang memaknai fī sabīlillāh sebagai tentara 

perang yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah/negara. Fī sabīlillāh 

adalah tentara perang mujahid yang tidak mendapatkan tunjangan dari 

pemerintah karena kata sabīlillāh secara mutlak bermakna perang di jalan 

Allah Swt.64 Berdasarkan QS. al-Ṣhaf: 61/ 4: 

 َ
َّ
 ٱللَّ

َّ
  إِن

َّ
رۡصُوصٞ  يُحِبُّ ٱل نٞ مَّ َـٰ يَ

ۡ
هُم بُن

َّ
ن
َ
أ
َ
ا ك
ّٗ 
 ۦصَف ي سَبِيلِهِ ِ

 فز
َ
ون

ُ
تِل َـٰ
َ
 ٤ذِينَ يُق

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 
barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

                                                         

63Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 48&49. 

64Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 49. 
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tersusun kokoh.65 

Berdasarkan dalil di atas, maka secara mutlak makna fī sabīlillāh 

berbicara tentang perang. Maka zakat dapat diberikan kepada mereka untuk 

keperluan dan bantuan bagi mereka walaupun mereka adalah  orang yang 

kaya, karena pemberian zakat ini untuk kemaslahatan umum. Berbeda dengan 

pendapatnya Imam Abu Hanī fah yang melarang tentara tersebut jika ia 

termasuk kategori kaya. Selain untuk tentara perang, beliau juga sependapat 

dengan riwayat lain dari mazhab Hanafi, Syafi’iyah dan Muhammad bin Hasan 

asy-Syaibani dari mazhab Hanafiyah yang membolehkan pemberian dana 

zakat untuk orang miskin yang ingin menunaikan haji.66  

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa Wahbah al-Zuḥailī  sepakat 

dengan definisi ulama salaf yang menyempitkan makna fī  sabīlillāh pada 

makna tentara perang/urusan perang dan haji/keperluan haji. 

Dari Penjelasan diatas ada 3 kesimpulan yang bisa didapatkan: 

 Kelompok pertama yang menyempitkan makna fi sabīlillāh hanya untuk 

makna perang di jalan Allah, secara mayoritas mereka adalah ulama salaf. 

Pendapat mereka berlandaskan pada dua dalil:  

1) Berdasarkan pendapat Mazhab Hanafi, salah satu rukun zakat adalah 

berpindahnya kepemilikan dari muzakki ke tangan mustahik. Hal ini 

tidak terjadi ketika penyaluran zakat tersebut diberikan untuk 

kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh siapapun. Pendapat ini 

berdasarkan makna dari kata shodaqah yang merupakan nama lain dari 

zakat. Hakikat dari kata shodaqah adalah memberikan 

sesuatu/mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada fakir miskin.  

                                                         

Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 05 Juli 2024 pukul 08:35, 
65https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/61?from=4&to=14 

66Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah", h. 49. 
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2) Hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umum seperti 

pembangunan masjid, sekolah, dan lain-lain, bukan termasuk dalam 

kategori penyaluran zakat yang delapan yang telah Al-Qur’an beri 

batasan di surah At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut terdapat kata 

innama yang berfungsi untuk mengelompokkan dan menentukan. 

Kelompok distribusi zakat. 

 Kelompok kedua yang meluaskan makna fi sabīlillāh sebagai setiap amalan 

baik di jalan Allah swt seperti untuk kemaslahatan umum, mereka 

menggunakan makna asli dari kata tersebut sebagai landasan dalil. fi 

sabīlillāh secara bahasa mencakup semua perbuatan baik yang 

mengandung kemaslahatan bagi umat muslim dan untuk mendekatkan diri 

kepada Allah Swt.  

 Kelompok Ketiga Kelompok yang tidak menyempitkan dan tidak pula 

terlalu meluaskan makna fi sabīlillāh. Dalil yang digunakan kelompok ini 

berupa hadis-hadis dan qiyas:  

1) Menurut kelompok ini jihad tidak terbatas hanya pada perang fisik 

semata,  

2) Mengqiyaskan/menganalogikan berbagai macam bentuk jihad, baik di 

bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, ke dalam jihad 

peperangan. Kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk 

membela dan menolong agama Allah Swt. 

 Guru Ngaji 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru ngaji atau ustaz diartikan 

sebagai ahli agama, guru, atau guru besar pada madrasah atau lainnya. Guru 

dan ustaz adalah sebutan untuk pendidik, namun digunakan dalam konteks 
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yang berbeda. Guru biasanya merujuk pada pendidik yang mengajar di sekolah 

umum atau formal, sedangkan guru ngaji (ustaz atau ustazah) merujuk pada 

pendidik yang mengajar di madrasah, pondok pesantren, atau masyarakat 

yang memberikan pendidikan agama. Ustaz berperan sebagai orang tua 

pengganti ketika anak didik berada di sekolah.67 

Terminologi guru ngaji, yang dalam istilah agama sering disebut ustaz, 

mudarris, mu’alim, dan mu’addib, merujuk pada orang yang mengajarkan ilmu 

keislaman kepada masyarakat. Julukan lain yang lebih familiar di Indonesia 

adalah guru, dosen, tutor, dan kiai. Guru ngaji adalah seseorang yang 

mengajarkan ilmu agama secara luas kepada masyarakat, memiliki akhlak 

terpuji, dan kapasitas pengetahuan agama yang luas. Gelar guru ngaji biasanya 

diberikan oleh masyarakat kepada pemuka agama Islam yang dianggap 

sebagai figur intelektual yang nasihatnya diikuti oleh banyak orang.68 

 Panre Bola 

Panre Bola berasal dari bahasa bugis yaitu Panre “Tukang” sedangkan 

Bola “Rumah”, jadi panre bola adalah “Tukang Rumah”. Orang Bugis 

membangun rumah tanpa gambar, melainkan dengan melibatkan Panrita Bola 

(ahli rumah) dan Panre Bola (tukang rumah). Panrita Bola bertanggung jawab 

atas aspek spiritual, adat, dan kepercayaan, sementara Panre Bola mengurusi 

aspek teknis, seperti mengolah bahan kayu menjadi komponen struktur 

hingga rumah siap dihuni. Disamping itu tugas panre bola mendoakan bahan-

bahan yang ingin digunakan dalam pengerjaan rumah agar rumah berdiri 

dengan kokoh dan terhindar dari segala keburukan.  

                                                         

67Ahmad Saefudin dan Nur Fitriyah, “Peran Guru Ngaji di Era Sustainable 
Development Goals (SDGs) (Studi Kasus di Desa Semat Tahunan Jepara),” Jurnal Indo-Islamika 
10, no. 2 (2020): h. 97. 

68Saefudin dan Fitriyah, “Peran Guru Ngaji di Era Sustainable, h. 97. 



45 
 

 

Panre bola merupakan sebutan untuk ahli tukang yang memiliki 

pengetahuan tentang sistem struktur dan konstruksi rumah tradisional Bugis 

secara menyeluruh. Mereka memiliki pengetahuan teknis dan teknologis yang 

mendalam serta menguasai proses konstruksi rumah, mulai dari pengerjaan 

bahan elemen rumah hingga rumah tersebut diberdirikan.  Rumah dalam 

tradisi Bugis dipandang sebagai manifestasi dari alam yang menjadi pusat 

siklus kehidupan manusia. Rumah dianggap sebagai tempat di mana manusia 

dilahirkan, dibesarkan, menikah, dan meninggal. Oleh karena itu, rumah 

dianggap sakral dan diperlakukan dengan sangat hormat. Hal ini dilakukan 

agar rumah dapat memberikan kedamaian, kesehatan, keselamatan, 

kesejahteraan, dan kehormatan bagi penghuninya.  

 Sependek pengetahuan penulis panre bola memiliki arti ditengah 

masyarakat adalah dukun rumah yang mengetahui keghoiban yang ada dalam 

rumah, yang mana pemberian gelar tersebut karena mempunyai kemahiran 

atau pengetahuan terhadap rumah, baik dari segi baik buruknya rumah 

tersebut dan mengetahui hal-hal ghaib di rumah yang hendak ditinggali. 

Meskipun panrita bola juga disebut dukun rumah, tetapi terkadang panrita 

bola dan panre bola adalah orang yang sama sehingga disebut juga kunci 

rumah, baik karena mengetahui dari segi spritual maupun struktur rumah, 

semua itu bertujuan untuk rumah agar berdiri kokoh dan terhindar dari hal-

hal yang tidak diinginkan (Pengertian ini hanya berlaku dilokasi penelitian). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

 Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metodologi penelitian lapangan (Field 

research) dengan mengunakan jenis penelitian kualitatif, dengan melakukan 

observasi, wawancara, dan pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada 

sumber data terutama dari objek penelitan masyarakat  Desa Ujung, Kec. Dua 

Boccoe, Kab. Bone. berupa deskirpsi tentang Tinjauan Al-Qur’an Terhadap 

Fenomena Pembagian Zakat Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola. 

Penelitian ini mengkaji objek dengan mengunkap fenomena-fenomena yang 

ada secara kontekstual melalui prosesi pengumpulan data yang diperoleh. 

Penelitian kualitatif menfokuskan peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat 

deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah manusia atau 

sosial masyarakat dengan membuat gambaran menyuruh dan kompleks yang 

disajikan dengan kata-kata, melaporkan perspektif terinci dari berbagai 

sumber, dan dilakukan dalam lingkungan alami.  

Pada penelitian ini berusaha melakukan penelitian langsung di lokasi 

yang terkait dengan fenomena pembagian zakat kepada Guru ngaji dan Panre 

bola, dan akan mengumpulkan informasi yang valid dari beberapa orang yang 

tahu atau yang melaksanakan fenomena tersebut. Kemudian peneliti 

menjelaskan bagaimana penafsiran Al-Qur’an terhadap fenomena tersebut. 
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 Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang telah dipilih adalah Desa 

Ujung, Kec. Dua Boccoe, Kab, Bone, Prov. Sulawesi Selatan. Sebagai lokasi 

tempat terjadi fenomena tersebut dengan fokus dan objek yang diteliti adalah 

tinjauan Al-Qur’an terhadap fenomena pembagian zakat fitrah terhadap Guru 

Ngaji dan Panre Bola. 

Lokasi Desa Ujung 

 

Desa Ujung memiliki luas 538,77 ha dan penduduk berjumlah 1.193 

jiwa. Desa ujung memiliki 3 dusun yaitu: Ujung Pero, Ujung Pole, dan Latappe. 

Pada Sebelah utara berbatasan dengan desa Matajang, sebelah Selatan 

berbatasan dengan desa Sailong, sebelah Barat berbatasan dengan desa 

Padacenga dan sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Unyi.1 

 Sejarah Lokasi Penelitian 

Desa Ujung merupakan salah satu tempat yang masih menjalankan adat 

istiadat, itu tidak terlepas dari kerpercayaan mereka yang ditinggalkan oleh 

                                                         

1Sumber data: Kantor Desa Ujung, Kec. Dua Boccoe, Kabupaten Bone, diakses pada 
tanggal 03 April 2024 pukul 10:55.  
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nenek moyang mereka, sehingga kebanyakan kegiatan yang mereka lakukan 

bersifat mistis, yang dipercayai setiap ritual yang mereka lakukan 

mendapatkan keselamatan dan keberkahan, tapi setelah datangnya Islam 

ternyata banyak ritual dinaturaliasikan yang dimana, ketika mereka berdoa 

yang dulunya tempat meminta bukan kepada Allah swt. Melainkan orang yang 

berjasa dikampung tersebut sekaligus penjaga kampung. Sekarang Menjadi 

tawassul untuk meminta kepada Allah swt. 

Dari sumber yang di dapat bahwa ada orang yang bernama Petta Sereng 

memiliki peran pada masa perang geriliya(perang), yaitu mampu menetralkan 

bom agar tidak meledaki kampung pemukiman tersebut, sehingga bom 

tersebut tidak meladak hanya yang jatuh bom tersebut. Sehingga beberapa 

orang percaya dia adalah orang pilihan sehingga sampai sekarang kuburnya 

sering disiarahi oleh masyarakat setempat, sebagaimana yang dikatakan Oleh 

pa’ Mase: 
“Riolo wattunna mammusu tau’e (Perang Geriliyah) engka iyaseng ritella 
Petta Sereng, iyanaritu tau’e engka paddisengenna sehinga wettuna 
bon’e lo tepa ri ujung de’na jaji na karena la Petta Sereng, sehingga de 
nakennai kampong’e bom”2 

Dan ketika orang tersebut telah meninggal masih meninggalkan banyak 

kepercayaan animisme karna mengangap bahwa meskipun telah meninggal 

dia tetap menjadi penjaga kampung yang harus mempunya perhatian khusus. 

Sehingga sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa mahluk yang tidak 

tampak dalam artian penjaga kampung, bisa memberikan manfaat atau bisa 

memberikan mudhorat.   

 Waktu Penelitian 

Adapun waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti selama satu 

bulan lamanya, dari tanggal 05 Februari 2024 -05 Maret 2024. Penelitian 

                                                         

2Wawancara Pa Mase’ ,Tokoh Adat (Desa Ujung, Umur 70 thn). Senin 29 April 2024. 
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tersebut juga dilakukan pada bulan ramadhan untuk melenkapi data-data yang 

kurang lenkap. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan merupakan sebuah proses, perbuatan, dan cara 

mendekati suatu objek atau pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas 

penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Sehingga 

pendekatan dapat dipahami sebagai cara memandang atau sudut pandang.3 

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 Pendekatan Tafsir 

Pendekatan tafsir adalah pendekatan yang mengaitkan ayat-ayat Al-

Qur’an dengan Aspek-aspek yang terkandung di dalam fenomena pembagian 

zakat fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola dengan cara melihat penafsiran-

penafsiran Ulama dengan mengunakan metode Muqaran yaitu 

membandingkan tafsir ulama baik klasik maupun kontenporer serta 

mengklasifikasikan tafsir sesuai dengan masanya agar melihat perbedaan 

penafisiran ulama klasik dan ulama kontenporer agar sesuai dengan masa 

sekarang.4 

 Pendeketan Antropologi  

Pendekatan antropologi adalah studi tentang umat manusia dengan 

tujuan membuat generalisasi yang menguntungkan tentang manusia dan 

perilakunya, atau disebut ilmu tentang manusia. Pendekatan antropologi 

                                                         

3Suyuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek (Cet. I; 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 74. 

4Ummi Kalsum Hasibun, “Kajian Terhadap Tafsir: Metode, Pendekatan dan Corak 
Dalam Mitra Penafsiran Al-Qur’an,” Studi Islam Kawasan Melayu 03, no. 1 (2020): h.62-65. 
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berfokus pada asal-usul manusia, variasi bentuk tubuh, adat istiadat, dan 

kepercayaan masa lalu.5 

Sedangkan Antropologi Qur’ani adalah pendekatan studi yang 

mengunakan Al-Qur’an sebagai sumber utama untuk memahami konsep-

konsep kemanuisaan, masyarakat, dan budaya dalam islam. Pendekatan ini 

mencoba mengungkap bagaimana Al-Qur’an mengambarkan sifat manusia, 

interaksi sosial, nilai-nilai budaya, dan pandangan dunia. Antropologi Qur’ani 

meneliti ajaran-ajaran Al-Qur’an tentang berbagai aspek kehidupan manusia, 

seperti moralitas, keadilan sosial. Hubungan keluarga, ekonomi dan politik. 

Serta bagaimana ajaran-ajaran ini diterapkan dalam konteks sejarah dan 

budaya umat Islam.6Hal di atas sangat cocok untuk memahami fenomena 

pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji dan panre bola. 

 Fokus pendekatan ini adalah manusia dengan model deskriptif dan 

pematangan langsung sehingga peneliti mengetahui bagaimana fenomena 

tersebut dan mengetahui konsep pembagian zakat fitrah kepada Guru Ngaji 

dan Panre Bola. 

C. Sumber Data 

Dalam penentuan sumber data dalam menelitian ini didasarkan pada 

usaha peneliti dalam mengungkap peristiwa subjektif sehingga penentuan 

informan sebagai sumber utama untuk mencari data adalah memiliki 

pengetahuan, yang melakukan dan orang yang terlibat dalam fenomena 

                                                         

5Yodi Fitradi Potabuga, “Pendekatan antropologi dalam studi islam”, Jurnal 
Transformatif 4, no. 1 (2020): h. 26. 

6Imam Subchi, “Antropologi Al-Qur’an: Integrasi Keilmuan Kisah-Kisah Al-Qur’an dan 
Pokok-Pokok Antropologi Koentjaraningrat,” Ilmu Ushuluddin 6. no. 1 (2019): h. 34. 
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pembagian zakat fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan judul yaitu: 

 Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 5 Masyarakat, 2 Tokoh 

Adat (Panre Bola dan Sandro). 2 Tokoh Agama (Imam Masjid dan Pengurus 

Amil Zakat) di desa Ujung. Sumber data ini didapat secara langsung dari objek 

penelitian tanpa menggunakan perantara, sehingga data tersebut akurat dan 

tidak dimanipulasi. Teknik penentuan Informan pada penelitian ini, yakni 

informan dipilih dengan cara Purposive sampling.7 Yaitu orang-orang yang 

terlibat dan mengetahui fenomena. 

 Data Sekunder 

Data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari subjek 

penelitian disebut data sekunder. Sumber data sekunder dapat berasal dari 

dokumen dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Data tertulis 

merupakan bagian dari data sekunder dan memberikan bahan acuan 

tambahan bagi peneliti. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data di lapangan adalah sebagai berikut: 

 Library Research, Merupakan cara pengumpulkan data yang digunakan 

dengan mengutip pendapat para ahli dari buku.  

 Field Research, Merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan 

penelitian secara langsung ke lapangan penelitian yang ditentukan 

                                                         

7Margono dalam Sitti Mania, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Cet. 1; 
Makassar: Alauddin University Press), h. 178. 
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dalam judul skripsi, yang dilakukan dengan beberapa metode yaitu 

dengan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:8 

 Observasi (Pengamatan)  

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena 

yang dilakukan secara sistematis.9 Obervasi yang dilakukan penelitian dengan 

melakukan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan 

suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Untuk 

membantu peneliti mengamati lokasi dan objek peneliti maka perlu adanya 

Pedoman obervasi ini mencakup rekaman gambar dan rekaman suara, 

Observasi dilakukan dengan meninjau keadaan sosial masyarakat. Kemudian 

meninjau  keadaan sosial keagamaan masyarakat yang masih melakukan 

fenomena tersebut, sama halnya dengan Tokoh adat (Panre Bola dan Sandro), 

Tokoh agama (Imam Masjid, dan Pengurus Amil zakat). Observasi dilakukan 

dengan datang langsung ke lokasi dan mengamati objek. 

 Wawancara (Interview)  

Salah satu cara pengumpulan data melalui komunikasi adalah 

wawancara, proses tanya jawab antara pengumpul data (pewawancara) dan 

sumber data (narasumber). Penelitian ini melakukan wawancara bebas 

terpimpin, yang berarti penulis menyiapkan topik untuk dibahas dalam 

pertanyaan mereka. Pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai 

pedoman dan peneliti mengunjungi langsung kerumah atau tempat tinggal 

Guru Ngaji atau Imam Masjid, Panre Bola dan orang-orang yang akan 

                                                         

8Ahmad Rijali, “Analisi Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah 17, no. 33, (2018): h. 92. 

9Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 101. 
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diwawancarai untuk menanyakan secara lansung hal-hal yang perlu 

ditanyakan.  

 Dokumentasi  

Menghindari kesalahan penyusunan dalam hasil penelitian, penulis 

menggunakan alat tulis dan kamera untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini secara akurat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa 

dokumentasi merupakan alat tambahan yang dapat digunakan untuk 

melengkapi pengujian kredibilitas penelitian ini; metode ini asli, yang lebih 

memberikan jaminan kebenarannya. Data yang tertulis diperoleh melalui 

dokumentasi, dan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara 

dilengkapi dan diuji. 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti sendiri dan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah 

dan sistematis pengumpulan data dikenal sebagai instrumen penelitian. 

dengan merujuk pada metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan buku, pulpen, dan pensil untuk mencatat informasi yang 

diperoleh selama observasi, kamera, dan rekaman.10 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Teknik Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya 

adalah mereduksi data yang mencakup kegiatan analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, memisahkan data yang tidak perlu dan 

                                                         

10Hardani, dkk, Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,  (Yogyakarta: CV. 
Pustaka Ilmu, 2020), h. 161. 
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mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga simpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini, berasal dari 

model analisis data yang diajukan oleh Hubermas dan Miles yakni model 

interaktif, di antaranya:11 

 Pengumpulan Data 

proses ini berkaitan tentang teknik penggalian data atau berkaitan 

dengan sumber dan jenis data. Data yang dikumpulkan baik berupa catatan 

atau dokumentasi hasil dari wawancara, dan data tambahan yang berasal dari 

buku, jurnal, skripsi, ataupun dari dokumen resmi. 

 Reducing Data (Penyaringan Data) 

Reduksi merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. 

 Display Data (Penyajian Data)  

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data kedalam satu 

bentuk tertentu, sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Dalam penyajian 

data, penulis melakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap 

permasalahan, dalam pembahasan penelitian ini dengan cara pemaparan 

secara umum kemudian menjelaskan dalam pembahasan yang lebih spasifik.  

 Conclusion drawing/verivication (Penarikan Kesimpulan)  

                                                         

11Muhammad Idrus, Metode penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif, h. 147. 
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Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah akhir dalam 

analisis peneliti kualitatif. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah kesimpulan 

sementara dan akan berubah setelah ditemukan bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Catatan lapangan yang lengkap 

dibuat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Catatan lapangan ini 

terdiri dari deskripsi dan refleksi. Menurut catatan lapangan, langkah 

selanjutnya adalah reduksi data, yang menghasilkan temuan penting. Setelah 

reduksi data, peneliti menyusun sajian data secara sistematis untuk membuat 

maknanya lebih jelas dan mudah dipahami. Pada tahap berikutnya, sajian data 

harus dilengkapi dengan elemen pendukung seperti skema, metode, bagan, 

tabel, dan sebagainya. Dibuatlah kesimpulan sementara berdasarkan sajian 

data tersebut. 12 

Seperti yang diharapkan, kesimpulan sementara ini akan berkembang 

seiring dengan penemuan data dan pemahaman baru, sehingga suatu 

kesimpulan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya 

di lapangan dapat dibuat. Selama aktivitas penelitian ini berlangsung, tiga 

elemen analisisnya berinteraksi secara terus menerus saat mengumpulkan 

data tambahan, yang diharapkan akan menghasilkan data yang lebih lengkap 

untuk membuat kesimpulan akhir dari penelitian. Untuk menghindari unsur 

subjektifitas dalam kesimpulan akhir, dilakukan upaya untuk melengkapi data 

kualitatif dan mengembangkan "interupsi". 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan pengecekan kembali di 

lapangan terhadap hal-hal yang masih kurang jelas, masih samar, dan dinilai 

                                                         

12Ahmad Rijali, “Analisi Data Kualitatif”. h. 93. 
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tidak sesuai dengan data yang lain. Dalam hal ini peneliti mengunakan teknik 

triangulasi dengan melakukan pengecekan dengan sumber, teknik dan waktu 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.13 

Terkait dengan sumber dilakukan dengan cara memverifikasi satu jenis 

data melalui beberapa sumber yang tersedia. Misalnya informasi tentang 

Pemahaman Masyarakat terhadap fenomena tersebut, yang dikumpulkan 

melalui wawancara dengan masyarakat yang melakukan, tokoh agama, dan 

tokoh adat . Setelah itu, dideskripsikan, kategorisasikan dana analisis data dari  

beberapa sumber dilakukan untuk menentukan perspektif yang sama, berbeda 

dan unik, setelah analisis ini, dibuat kesimpulan, selanjutnya dimintakan 

persetujuan dari beberapa sumber data penelitian. 

Terkait dengan teknik dilakukan dengan berbagai teknik untuk menguji 

sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya, data tentang Alasan 

memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji dan panre bola, diuji melalui 

wawancara. Sebelum diuji dengan teknik observasi dan dekumentasi. Jika data 

yang diperoleh dari dua teknik berbeda, maka peneliti harus berbicara dengan 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan bahwa data 

yang mereka peroleh sesuai dengan fakta.  

Terkait dengan waktu. Perbedaan dalam waktu pengumpulan data 

dapat menyebabkan perolehan data yang berbeda. Oleh karena itu, 

pengecekan data melalui triangulasi waktu sangat penting untuk memastikan 

bahwa data penelitian adalah valid. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber, 

disini teknik yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, 

                                                         

13Dyah Budiastuti dan Agustinus Bandur, Validitas dan Reliabilitas Penelitian, Metode 
Penelitian Pendidikan Matematika (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 141. 
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dokumentasi. Pada saat proses pengumpulan data, penulis mengamati lokasi 

yang akan diteliti, kemudian melakukan wawancara terhadap responden dan 

pada saat proses wawancara dilakukan kegiatan pencatatan dan pengambilan 

gambar dan rekaman menggunakan handphone, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan data yang telah dikumpulkan. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber, artinya data dikumpulkan dari berbagai 

sumber. Setelah itu, data diuraikan dan diberi kesimpulan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat di Desa Ujung 

Kepercayaan dan tradisi lokal dalam masyarakat yang masih terdapat 

sisa-sisa tradisi kepercayaan leluhur bahwa mahluk yang tidak kasat mata 

mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat dan kemudhoratan. 

Semua itu tidak terlepas dari kepercayaan yang tinggalkan nenek moyang 

terdahulu sebelum masuknya islam ke desa tersebut. Setelah islam datang 

maka setiap tradisi yang bertentangan dengan nilai-nilai islam diubah menjadi 

yang dapat memberikan manfaat. Salah satu contonya, ketika masyarakat 

mengadakan acara (khusunya tentang rumah) maka dipanggillah panre bola 

untuk membacakan agar mendapatkan keberkahan. Dulunya keberkahan yang 

dimaksut yaitu meminta pertolongan kepada selain Allah swt, Tetapi sekarang 

acara tersebut dibuat bukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah swt. Tetapi 

untuk menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. 

Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Surianto:1 

“Panre Bola mendoakan seisi rumah agar mendapatkan keberkahan dari 
Allah swt. Dan menjadi tempat untuk memberi makan saudara atau 
tetangga”. 

 Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian panre bola atau 

Sandro dan masyarakat setempat yang mempertahankan kepercayaan atau 

tradisi-tradisi yang diajarkan oleh orang tua terdahulu sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keadaan sosial masyarakat dipengaruhi dari tokoh adat, 

baik tokoh adat tersebut yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang 

atau tokoh adat yang telah mengubah esensi tradisi dilokasi penelitian. 

                                                         

1Wawancara Surianto, Tokoh Adat dan Tokoh Agama (Desa Ujung, Umur 48 thn). Rabu, 
21 Februari 2024. 
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   Esensi yang diubah adalah bukan kegiatannya tetapi niat atau yang 

bertentang dengan nilai-nilai islam sehinggan tradisi yang dilakukan 

masyarakat setempat menjadi dua bagian: 

 Masyarakat melakukan tradisi tersebut untuk mendapatkan ridha Allah 

swt. dan membuat tradisi tersebut menjadi ajang silaturahmi. 

 Masyarakat melakukan tradisi tersebut untuk mendapatkan 

keberkahan dari mahluk-mahluk yang tidak kasat mata. 

Salah-satu cara yang dilakukan tokoh agama terdahulu untuk 

menetralkan tradisi tersebut, yaitu dengan membangun pondok pesantren 

yang bertempat di desa ujung, sebagaimana yang dikatakan Ustaz Abustan: 
 

“Berdakwah bukan hanya menasehati tetapi dengan membangun 
pondok pesantren sehingan generasi selanjutnya bisa terputus dari 
kepercayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai islam”2 

Sehingga generasi-generasi sekarang mulai tidak terlalu mengenal 

tradisi-tradisi, tapi tidak bisa dipunkiri bahwa masih ada yang mengerjakan 

meskipun tidak mengetahui alasannya mengapa dia mengerjakan hal tersebut. 

Disinilah peran tokoh agama mengubah kebiasaan yang bertentang dengan 

Islam dengan mengajarkan generasi selanjutnya di pesantren. 

Di atas dapat dipahami bahwa kondisi keagaman masyarakat di desa 

ujung tidak terlepas dari beberapa tokoh adat, membuat kehidupan sosial 

masyarakat pasti berperngaruh, tak terkecuali dengan ibadah zakat fitrah yang 

mana mereka juga memberikan kepada tokoh adat. Sehingga perlu ada 

pembahasan apakah tokoh adat juga dapat diberikan seperti tokoh agama 

yaitu guru ngaji. 

 

                                                         

2Wawancara Abustan Falahuddin, Direktur Laziz IPU/ Petugas Amil (Desa Ujung, 
Umur 36 thn). Kamis, 25 April 2024. 
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B. Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Pembagian Zakat Fitrah 

Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di Desa Ujung 

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus dilakukan. Kewajiban 

untuk melakukannya sama dengan kewajiban untuk melakukan salat. Ada 32 

ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk melakukan salat dan zakat 

bersamaan. Zakat adalah pemberian harta kepada individu yang berhak 

sebagai bentuk ibadah wajib kepada Allah swt. Hal ini sangat penting bagi 

masyarakat untuk memahami zakat itu sendiri.  

Adapun di lokasi penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di desa 

Ujung mengerti bahwa zakat fitrah itu diberikan kepada seseorang adalah 

bentuk dari perintah Allah swt. hal tersebut untuk mengantarkan kesurga-Nya 

Allah swt. Tetapi sebagian masyarakat belum paham zakat yang mereka 

keluarkan harus diberikan kesiapa saja, sehingga tidak heran mereka 

melakukan zakat fitrah tanpa memberikan ke amil zakat di desa ujung, 

melainkan langsung menyalurkan kepada orang-orang yang mereka anggap 

berjasa dalam kehidupan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Pa Mase: 

“Diareng’i sekka fittara na karena dipakkeguna maneng’i tau’e untuk na 
tolong ki ri anu madeceng’e”3 

Adapun mereka membagikan zakat fitrah kepada tokoh-tokoh yang 

berjasa, baik itu guru ngaji, panre bola, dan sandro. karena telah diajarkan oleh 

orang tua terdahulu sekaligus mereka telah membantu mengajarkan Al-Qur’an 

kepada anak-anak, membantu melahirkan, dan membantu dalam hal 

mendapatkan keselamatan dan keberkahan rumah yang hendak ditingali 

tanpa ada bayaran yang pasti, sebagaimana yang dikatakan oleh Usman: 

 “Memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji itu sudah dilakukan dari 
orang-orang terdahulu yang sudah menjadi adat masyarakat setempat 
karna rasa terimakasih telah menggajarkan anak-anak dalam membaca 

                                                         

3Wawancara Pa Mase’ ,Tokoh Adat (Desa Ujung, Umur 70 thn). Senin 29 April 2024. 
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Al-Qur’an yang tidak mempunyai bayaran. Sedangkan memberikan zakat 
fitrah kepada panre bola karna sebagai jasa terima kasih kepada orang-
orang yang membantu dalam hal membangun rumah (peletakan batu 
pertama), pindah rumah (menempati rumah yang baru jadi), dan 
membantu jika ada ganguan ghoib, yang tidak punya bayaran yang pasti 
setelah membantu orang-orang, baik itu membangun rumah, pindah 
rumah, maupun mengurusi hal-hal yang berkaitan yang tak kasat mata”.4 

Hal serupa juga dikatakan oleh narasumber Mase dan Muliati  

“Memberikan kepada guru ngaji memang berasal dari orang tua 
terdahulu yang mencontohkan berzakat kepada guru ngaji dan karena 
telah mengajarkan anaknnya hingga bisa membaca Al-Qur’an tanpa 
mempunyai bayaran dan orang yang berzakat kepada guru ngaji 
mempunyai ketentuan yaitu harus pernah belajar mengaji sama guru 
ngaji tersebut sampai batas yang telah ditentukan. Sedangkan 
memberikan kepada Panre Bola mengikuti contoh yang telah dilakukan 
oleh orang tua terdahulu tanpa perna bertanya alasannya”.5 

“Guru ngaji diberikan karena tanda terima kasih telah mengajarkan anak 
anak- anak dan ini sudah dilakukan dari orang tua terdahulu. Sedangkan 
pSanre bola memang hanya mengikuti orang tua terdahulu”.6 

Seperti halnya guru ngaji, menurut beberapa sumber bahwa guru ngaji 

adalah seseorang yang mengajarkan anak-anak dalam hal pembacaan Al-

Qur’an. Adapun guru ngaji dari zaman dulu sampai sekarang mempunyai 

perbedaan, yang dimana guru ngaji dahulu mengunakan ejaan lontara bugis 

ini bertujuan agar anak-anak mampu mengunakan irama yang merdu ketika 

membaca Al-Qur’an. Berbeda dengan sekarang hanya sebatas mengajarkan 

huruf hijaiyah dan membantu melancarkan bacaan setiap anak-anak yang 

belajar Al-Qur’an, sebagaimana yang dikatakan Usman: 

“Guru ngaji dari zaman dulu sampai sekarang mempunyai perbedaan, 
dahulu guru ngaji mengunakan lontara bugis sebagai ejaan sehingga 
bukan hanya pintar dalam membaca Al-Qur’an tetapi juga bisa mengejaa 
setiap huruf dalam Al-Qur’an mengunakan lontara bugis, ini bertujuan 
agar anak-anak bisa mengunakan irama yang merdu ketika membaca Al-
Qur’an. Berbeda dengan sekarang hanya mengajarkan huruf hijaiyah dan 
membantu melancarkan bacaan setiap anak-anak yang belajar Al-

                                                         

4Wawancara Usman, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 45 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

5Wawancara Mase, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 47 thn). Rabu, 7 Februari 
2024. 

6Wawancara Muliati dan Masriadi, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 49 thn 
dan 53 thn). Senin 19 April 2024. 
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Qur’an”.7 

Setelah mengajarkan membaca Al-Qur’an sampai tamat, maka 

dilakukanlah syukuran ma’ceera (Ritual penamatan mengaji), sebagaimana 

yang dikatakan Rosneni: 

“Zakat diberikan ke guru ngaji memiliki waktu tertentu yaitu selama 
belum di cera’ dan mappatemmu. Di cera’ adalah memotongkan ayam 7, 
dengan berbagai macam-macam makanan sebagai pelenkap dan setelah 
itu dibawa ke guru ngaji untuk dilakukan ritual penamatan mengaji. 
Adapun mappatemu, guru ngaji akan membaca surah-surah pilihan dan 
murid hanya mengikuti dalam hati dan menyimak bacaan guru tersebut). 
Ketika telah di cera’ maka zakat anak-anak yang telah belajar dengan 
guru ngaji bisa diberikan kepada selain guru nguru ngaji dan tidak bisa 
diberikan kepada guru ngaji lagi”.8   

Adapun terkait panre bola di lokasi penelitian memiliki arti yang sama 

dengan sandro, kata Panre bola berasal dari bahasa bugis yaitu “panre” adalah 

tukang sedangkan “bola” diartikan sebagai rumah jadi panre bola adalah 

tukang rumah, yang dahulu penyebut mengunakan panre bola agar terkesan 

sopan. Sedangkan di lokasi penelitian panre bola dan tukang rumah itu 

memiliki perbedaan pemaknaan di tengah masyarakat, karena rata-rata orang 

menyebut panre bola adalah sanro atau sanro bola yang membantu peletakan 

batu pertama, ini bertujuan menentukan pusat dari setiap rumah, beda dengan 

tradisi diluar sana memiliki arti panre bola hanya sebatas tukang rumah dalam 

hal pembangungan rumah, sebagaimana yang dikatakan Usman: 

“Panre bola memiliki arti yang sama dengan sandro, kata Panre bola 
berasal dari bahasa bugis yaitu “panre” adalah tukang sedangkan “bola” 
diartikan sebagai rumah jadi panre bola adalah tukang rumah yang 
dahulu penyebut mengunakan panre bola agar terkesan sopan. Berbeda 
di desa ini panre bola dan tukang rumah itu memiliki perbedaan 
pemaknaan di tengah masyarakat, karna rata-rata orang menyebut 
panre bola adalah sanro atau sanro bola yang membantu peletakan batu 
pertama, ini bertujuan menentukan pusat dari setiap rumah, beda 
dengan pemaknaan diluar sana memiliki arti panre bola hanya sebatas 

                                                         

7Wawancara Usman, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 45 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

8Wawancara Rosneni, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 54 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 
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tukang rumah dalam hal pembangungan rumah”.9  

Adapun tugas sanro menurut narasumber adalah  membantu peletakan 

batu pertama dalam pembangungan rumah setiap orang. Di lokasi penelitan 

sanro memiliki macam macam tugas, ada yang tentang rumah, pengobatan, 

dan semacam hal yang bersifat ghoib. Sebagaimana yang dikatakan Pa Mase: 

“Panre bola atau sanro bola bertugas dalam membantu peletakan batu 
pertama untuk pembangungan rumah setiap orang yang membangun 
rumah dan di lokasi penelitan sanro memiliki tugas, ada yang tentang 
rumah, pengobatan, dan semacam hal yang bersifat ghoib (sanro bola), 
ada yang hanya sebatas rumah saja (itulah disebut panre bola)”.10 

Masyarakat yang masih melakukan fenomena tersebut menyebut 

Panre bola sebagai kunci rumah karena mengetahui segalanya tentang rumah, 

baik buruknya rumah tersebut dan membantu ketika ada ganguan mahluk 

ghoib yang berada dalam rumah, sebagaimana yang dikatakan mase: 

“Panre bola disebut juga kunci rumah karna mengetahui segala baik 
buruknya rumah tersebut dan membantu ketika ada ganguan mahluk 
ghoib yang berada dalam rumah”.11  

Panre bola juga membantu membaca-baca rumah agar mendapatkan 

keberkahan, pindah rumah, peletakan batu pertama, penetuan possi bola 

(pertengahan rumah) yang dimana pengertian hanya sebatas membaca-baca, 

tidak sampai mengerjakan rumah yang dipahami di daerah lainnya, 

sebagaimana yang dikatakan Muliati: 

“Panre bola adalah membantu mendoakan rumah, pindah rumah, 
peletakan batu pertama, penetuan possi bola (pertengahan rumah) agar 
rumah tersebut mendapat keberkahan.  Pengertian tersebut hanya 
sebatas membaca-baca, tidak sampai mengerjakan rumah yang 
dipahami di daerah lainnya”.12 

                                                         

9Wawancara Usman, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 45 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

10Wawancara Pa Mase’,Tokoh Adat (Desa Ujung, Umur 70 thn). Senin 29 April 2024. 

11Wawancara Mase, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 47 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

12Wawancara Muliati dan Masriadi, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 49 thn 
dan 53 thn). Senin 19 April 2024. 



64 
 

 

Jadi panre bola adalah orang yang membantu dalam membangun 

rumah, baik dari segi peletakan batu pertama sampai hal-hal yang bersifat 

ghoib yang ada dalam rumah yang hendak ditinggali oleh pemiliknya, 

sebagaimana yang dikatakan Rosneni: 

“Panre Bola adalah orang yang membantu kita untuk membangun 
rumah, membantu meletakan batu pertama dan membantu jika ada 
kejadian yang ghoib”.13 

Adapun tugas panre bola adalah ketika setelah lebaran maka panre bola 

dipanggil untuk mendoakan keselamatan, baik karena mendapatkan idul fitri, 

atau mendapatkan rezeki. Itu semua ucapan rasa syukur masyarakat karena 

bisa bertemu lagi dengan bulan yang mulia yaitu ramadhan atau syukur 

terhadap panen yang disimpan semua di dalam rumah. Intinya ketika ingin 

selamatan rumah maka pasti panre bola akan dipanggil untuk membantu 

membacakan doa agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan, 

Sebagaimana yang dikatakan Muliati dan Masriadi: 

“Ketika setelah lebaran, panre bola dipangil untuk mendoakan atas 
keselamatan hidup dirumah ini selama satu tahun atau dengan kata lain 
selamatan rumah agar terus diberikan keberkahan dan keselamatan oleh 
Allah swt”.14 

Pemberian zakat fitrah kepada panre bola karena bentuk terima kasih 

kepada orang-orang yang membantu dalam hal membangun rumah 

(peletakan batu pertama), pindah rumah (menempati rumah yang baru jadi), 

dan membantu jika ada ganguan ghoib. Pada dasarnya mereka tidak memiliki 

gaji tetap setelah membantu orang-orang, baik itu membangun rumah, pindah 

rumah, maupun mengurusi hal-hal yang berkaitan yang tak kasat mata, 

sebagaimana yang dikatakan usman: 

                                                         

13Wawancara Rosneni, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 54 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

14Wawancara Muliati dan Masriadi, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 49 thn 
dan 53 thn). Senin 19 April 2024. 
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“Zakat fitrah diberikan ke panre bola karena membantu kita membangun 
rumah (peletakan batu pertama), pindah rumah (menempati rumah 
yang baru jadi), dan membantu jika ada ganguan ghoib. Pada dasarnya 
mereka tidak memiliki gaji tetap setelah membantu orang-orang, ketika 
panre bola telah dipanggil maka yang diberikan hanya makanan untuk 
dimakan saat itu dan ketika ada lebihnya maka makanan tersebut 
dibawa kerumah Panre Bola tersebut”.15 

Adapun menurut narasumber lain, memberikan zakat fitrah kepada 

panre bola adalah mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh orang tua 

terdahulu tanpa mengetahui alasannya mengapa zakat tersebut diberikan 

kepada panre bola. Orang tua terdahulu juga berpesan untuk mengeluarkan 

zakat rumah, dengan cara kita memberikan zakat tersebut kepada panre bola. 

Karena konon setiap rumah memiliki semacam penjaga atau malaikat rumah 

yang perlu juga kita zakati agar malaikat selalu melindungi rumah tersebut, 

sebagaimana yang dikatakan Rosneni: 

“Setiap rumah memiliki malaikat rumah untuk menjaga rumah karena 
itu kita memangil panre bola untuk mendoakan agar malaikat tersebut 
bisa menjaga rumah kita”.16 

Adapun kesimpulannya adalah masyarakat memberikan zakat fitrah 

kepada guru ngaji dan panre bola karena membantu mereka dalam 

mendapatkan kebaikan. Dari kedelapan asnaf yang disebutkan bahwa yang 

mendekati alasan masyarakat memberikan zakat fitrahnya yaitu asnaf fī 

sabīlillāh. Dan dilokasi penelitian mereka belum paham secara teori bahwa 

yang mereka berikan adalah golongan fī sabīlillāh. Adapun terkait 

pendistribusian zakat fitrah, ada yang langsung memberikan kepada orang-

orang tertentu dan ada yang memberikan sepenuhnya langsung ke petugas 

Amil zakat.  

                                                         

15Wawancara Usman, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 45 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

16Wawancara Rosneni, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 54 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 
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C. Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Fenomena Pembagian Zakat Fitrah 

Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola 

Zakat adalah rukun ketiga agama Islam. Dalam Al-Qur'an, zakat 

seringkali dikaitkan dengan salat. Menurut kaidah ilmu tafsir, zakat memiliki 

nilai yang sama dengan salat, karena dua perintah yang sering digabungkan 

memiliki arti yang sama. Zakat memiliki dua dimensi: vertikal (hablun 

minallāh) dan horizontal (hablun min an-nās). Dimensi vertikal merupakan 

ibadah individu seorang muzakki kepada Allah swt., dan dimensi horizontal 

merupakan aspek sosial kemasyarakatan, di mana zakat dapat memainkan 

peran penting dalam membangun tatanan masyarakat yang sejahtera, 

menciptakan hubungan yang rukun antara umat Islam. 17 

Dimensi sosial itu tampak nyata bahwa zakat diwajibkan atas seorang 

muslim yang dikategorikan berkecukupan hartanya untuk didistribusikan 

kepada orang lain yang masuk kategori mustahik zakat. Selain itu Allah swt. 

Telah menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, dan 

bukan memberikan kepada siapa yang dikehendaki atau yang disukai. Oleh 

karena itu Allah swt. Memberikan penjelasannya melalui firmannya QS at-

taubah:9/60: 
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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ْ
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َ
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َ
ف
َّ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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َّ
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َ
رِيض

َ
نَ  ف   مِّ

ْۗ
ِ
َّ
ُ  اللَّ

َّ
(٦٠)  كِيمٌ حَ  عَلِيمٌ  وَاللَّ    

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.18 

                                                         

17Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fī  Sabilillah",  h. 42&43. 

18Al-Qur’an Kemenag, 2022, diakses pada tanggal 4 April 2024 pukul 22:05, 
https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129. 
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Menurut Al-Qurṭubī  menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang 

dikhususkan oleh Allah swt. untuk menerima harta sebagai nikmat yang 

diberikan untuk mereka. Selain itu Allah swt. menetapkan kepada mereka 

untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki untuk diberikan 

kepada orang yang tidak seberuntung mereka, sebagai perwakilan (atau 

penyambung tangan) Tuhan kepada hambanya yang lain.19 

Terkait penyalurannya Imam Ma lik dan Imam Abu Hanī fa berpendapat 

bisa memilihi dari delapan golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut 

karna huruf lam yang melekat pada lafazh berfungsi sebagai pilihan, kepada 

siapa pun diberikan, berbeda dengan pendapat yang diikuti oleh mazhab Al- 

Sya fi’ī . Menurut mereka huruf lam yang melekat pada lafazh  ِرَاء
َ
ق
ُ
ف
ْ
 لِل

menunjukkan makna kepemilikan, seperti halnya orang yang mewasiatkan 

hartanya untuk suatu kelompok tertentu atau untuk suatu organisasi tertentu 

maka wasiat itu harus diberikan kepada yang diwasiatkan, dan harus merata 

jika yang diwasiatkan lebih dari satu. Selain itu, mereka berdalih bahwa مَا
َّ
 إِن

berfungsi sebagai pembatasan penyerahan harta zakat kepada kedelapan 

gotongan itu saja. 

 Konsep Zakat diberikan kepada Guru Ngaji dan Panre Bola 

Pembahasan mengenai tinjauan Al-Qur’an terhadap fenomena 

pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji dan panre bola dimulai dari hasil 

wawancara dari narasumber yang menyebutkan bahwa mereka memberikan 

zakat fitrah kepada guru ngaji dan panre bola dengan alasan telah membantu 

kemaslahatan keluarga sebagaimana yang dikatakan Usman: 

“Zakat fitrah kepada guru ngaji itu sudah dilakukan dari orang-orang 
terdahulu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan 

                                                         

19Imam Al-Qurthubī , Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān, terj. Faturahman, dkk. Tafsir Al-
Qurthubi, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 403. 



68 
 

 

alasan sebagai jasa terima kasih telah menggajarkan anak-anak dalam 
membaca Al-Qur’an yang tidak punya gaji, sehingga zakat fitrah sebagai 
tanda terima kasih kepada guru ngaji. Sedangkan memberikan zakat 
fitrah kepada panre bola karena sebagai jasa terima kasih kepada orang-
orang yang membantu dalam hal membangun rumah (peletakan batu 
pertama), pindah rumah (menempati rumah yang baru jadi), dan 
membantu jika ada ganguan ghoib. Dan tidak digaji setelah membantu 
orang-orang, baik itu membangun rumah, pindah rumah, maupun 
mengurusi hal-hal yang berkaitan yang tak kasat mata”.20 

Adapun narasumber yang lainnya mengatakan hal yang sama tetapi 

mereka menambahkan bahwa fenomena tersebut memang telah diajarkan 

oleh orang tua dahulu tanpa terlalu menjelaskan maksud kenapa mereka 

diberikan zakat, hanya menjelaskan kenapa harus mengeluarkan zakat yaitu 

utnuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat, sebagaimana yang 

dikatakan mase: 

“Memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji dan panre bola itu telah 
diajarkan oleh orang tua terdahulu”.21 

Menurut beberapa narasumber guru ngaji diberikan zakat fitrah 

berasal dari orang tua terdahulu, karena orang tua dahulu memerintahkan 

langsung berzakat kepada guru ngaji dengan maksud membayar jasa guru 

ngaji yang telah mengajarkan anaknnya hingga bisa membaca Al-Qur’an dan 

zakat ini berlaku hanya kepada orang yang telah belajar dengan guru ngaji 

sampai batas yang telah ditentukan. 

Zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji selama belum dilaksanakan 

kegiatan macceera’22 dan mappatemmu sampai setelahnya. Adapun orang 

disini melakukan macceera’ tersebut dilakukan saat ingin melakukan 

                                                         

20Wawancara Usman, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 45 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

21Wawancara Mase, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 47 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

22Macceera’ Adalah kegiatan syukuran dengan berbagai macam jenis nasi serta 
memotong ayam, dimasak dan di bawa kerumah guru mengaji. Tanda bahwa murid sudah 
tamat mengaji. 
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pernikahan, tetapi kata narasumber bisa dilakukan di luar itu jika orang tua 

murid mampu dan bisa menjalankannya, sebagaimana yang dikatakan mase: 

“Zakat fitrah kepada guru ngaji sampai setelah dilakukan Maccera dan 
Mapattemu”.23 

Narasumber melanjutkan bahwa: 

“Adapun ketentuan waktu yang dimaksud adalah zakat diberikan kepada 
guru ngaji selama belum di cera’ dan mappatemmu (memotongkan ayam 
kampung sebanyak 7, dengan berbagai macam-macam makanan sebagai 
pelenkap”. 24   

Adapun penjelasan mappatemu dijelaskan oleh narasumber Rosneni 

yaitu: 

“Adapun mappatemu, guru ngaji akan membaca surah-surah pilihan dan 
murid hanya mengikuti dalam hati dan menyimak bacaan guru tersebut). 
Ketika telah di cera’ maka zakat anak-anak yang telah belajar dengan 
guru ngaji bisa diberikan kepada selain guru ngaji dan tidak bisa 
diberikan kepada guru ngaji lagi”.25 

Sedangkan memberikan zakat fitrah kepada panre bola menurut 

narasumber adalah mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh orang tua 

terdahulu tanpa mengetahui alasannya mengapa zakat tersebut diberikan 

kepada panre bola. Orang tua terdahulu juga berpesan untuk mengeluarkan 

zakat rumah dengan kita memberikan zakat tersebut kepada panre bola. 

Konon setiap rumah memiliki semacam penjaga atau malaikat rumah yang 

perlu juga kita zakati agar malaikat selalu melindungi rumah tersebut, 

sebagaimana yang dikatakan Muliati dan Rosneni : 

“Rumah dizakati karna ada malaikatnya”26 

“Setiap rumah memiliki malaikat rumah untuk menjaga rumah karena 
itu kita memangil panre bola untuk mendoakan agar malaikat tersebut 

                                                         

23Wawancara Mase, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 47 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

24Mappatemmu Adalah tradisi orang bugis ketika hendak ingin menikah. 

25Wawancara Rosneni, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 54 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

26Wawancara Muliati dan Masriadi, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 49 thn 
dan 53 thn). Senin 19 April 2024. 
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bisa menjaga rumah kita 27 

Jadi pemberian Zakat fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola bisa 

disimpulkan bahwa mereka memberikan zakat fitrah kepada orang-orang 

yang mempunyai kemaslahatan atau orang yang memiliki peranan di tengah 

masyarakat, Seperti guru ngaji yang mengajar generasi muda dalam belajar Al-

Qur’an ataupun panre bola yang membantu syukuran atau mendoakan agar 

mendapatkan keselamatan dan keberkahan hidup. Hal tersebut karena 

mereka melakukan kemaslahatan tidak menerima gaji yang pasti dari siapa 

pun dan hanya membantu tanpa pamri. Dari kedelapan asnaf yang disebutkan 

bahwa yang mendekati alasan masyarakat memberikan zakat fitrahnya yaitu 

asnaf fī sabīlillāh. Meskipun begitu tidak bisa dipunkiri mereka tidak 

mengetahui bahwa yang mereka berikan termasuk orang dalam golongan fī 

sabīlillāh, sehingga mereka hanya mengatakan orang-orang yang membantu 

mendapatkan kemaslahan dalam hidupnya atau sebagai ajang mendekatkan 

diri kepada Allah swt. 

 Respon al-Quran Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji dan Panre 

Bola 

Setiap orang Islam memahami bahwa Zakat merupakan salah satu 

rukun Islam. Dalam Al-Qur’an, kewajiban menunaikan zakat sering beriringan 

dengan kewajiban menunaikan salat. Yang mana Al-Qur’an membahasakan 

untuk mencapai keshalehan individu dan keshalehan sosial. Adapun hasil 

wawancara beberapa sumber terkait pembagian zakat fitrah kepada guru ngaji 

dan panre bola: 

“Zakat fitrah kepada guru ngaji itu sudah dilakukan dari orang-orang 
terdahulu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dengan 
alasan sebagai jasa terima kasih telah menggajarkan anak-anak dalam 

                                                         

27Wawancara Rosneni, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 54 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 
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membaca Al-Qur’an yang tidak punya gaji tertentu dari pihak manapun, 
sehingga zakat fitrah sebagai tanda terima kasih kepada guru ngaji. 
Sedangkan zakat fitrah kepada panre bola karena sebagai jasa 
terimakasih kepada orang-orang yang membantu dalam hal membangun 
rumah (peletakan batu pertama), pindah rumah (menempati rumah 
yang baru jadi), dan membantu jika ada ganguan ghoib. Pada dasarnya 
mereka tidak memiliki gaji tetap setelah membantu orang-orang, baik itu 
membangun rumah, pindah rumah, maupun mengurusi hal-hal yang 
berkaitan yang tak kasat mata.”28 

Lebih lanjut beliau mengatakan itu tidak sejalan dengan agama Islam 

karena:  

“Zakat fitrah kepada panre bola tidak sejalan dengan agama karena 
ketika seseorang ditanya kenapa diberikan zakat karena mengikut adat 
orang tua dan mengaku bahwa rumah perlu juga dizakati sedangkan di 
dalam Al-Qur’an yang  menjadi muzakki hanya manusia yang bernyawa 
dan tidak perna ada nash atau dalil menunjukan bahwa rumah perlu 
dizakati atau benda mati. Di samping itu ketika pemberian zakat 
mempunyai ketentuan yang harus diperhatikan karena zakat yang diberi 
katanya harus didoakan sang pemberi, sedangkan yang diberikan zakat 
belum jelas didoakan atau tidak.”29 

Berbeda dengan narasumber yang lainnya mengatakan bahwa kegiatan 

tersebut dilakukan karna tanda terima kasih karna telah membantu 

dikehidupan bermasyarakat dan tentunya mengikuti orang tua terdahulu: 

“Guru ngaji diberikan zakat fitrah berasal dari orang tua terdahulu, 
karena orang tua dahulu memerintahkan langsung berzakat kepada guru 
ngaji dengan maksud tanda terima kasih kepada guru ngaji yang telah 
mengajarkan anaknnya hingga bisa membaca Al-Qur’an dan zakat ini 
berlaku hanya kepada orang yang perna belajar dengan guru ngaji 
sampai batas yang telah ditentukan. Sedangkan memberikan zakat fitrah 
kepada panre bola adalah mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh 
orang tua terdahulu tanpa mengetahui alasannya mengapa zakat 
tersebut diberikan kepada panre bola. Orang tua terdahulu juga 
berpesan untuk mengeluarkan zakat rumah dengan kita memberikan 
zakat tersebut kepada panre bola. Konon setiap rumah memiliki 
semacam penjaga atau malaikat rumah yang perlu juga kita zakati agar 
malaikat selalu melindungi rumah tersebut.”30 

“Berzakat ke guru ngaji memang berasal dari orang tua terdahulu, 
mencontohkan berzakat kepada guru ngaji dengan maksud tanda terima 

                                                         

28Wawancara Usman, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 45 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

29Wawancara Usman, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 45 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

30Wawancara Rosneni, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 54 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 
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kasih kepada guru ngaji yang telah mengajarkan anaknnya hingga bisa 
membaca Al-Qur’an tanpa gaji yang tetap dan orang yang berzakat 
kepada guru ngaji mempunyai ketentuan yaitu harus pernah belajar 
mengaji sama guru ngaji tersebut sampai batas yang telah ditentukan. 
Zakat fitrah diberikan kepada guru ngaji selama belum dilaksanakan 
kegiatan ma’ceera’ dan mappatemmu sampai setelahnya. Adapun orang 
disini melakukan ma’ceera’ tersebut dilakukan saat ingin melakukan 
pernikahan, tetapi bisa dilakukan diluar itu jika orang tua murid mampu 
dan bisa menjalankannya. Sedangkan memberikan zakat fitrah kepada 
panre bola adalah mengikuti contoh yang telah dilakukan oleh orang tua 
terdahulu tanpa mengetahui alasan yang pasti mengapa zakat tersebut 
diberikan kepada panre bola.”31 

“Guru ngaji diberikan karena tanda terimakasih yang telah mengajarkan 
anak anak  dan ini sudah dilakukan dari orang tua terdahulu. Sedangkan 
panre bola memang hanya mengikuti orang tua terdahulu dan mengikuti 
pemahaman dinanisme.”32 

“Panre bola diarengi sekke fittara nakarna pole tau matua riolo yang na-
jamai tau’e, pa makkero metto ade’na tau ujung’e. harus diareng maneng 
tau’e yang na bantu ki ri anu madecengge, enka lao-ri mesjid’e, engka lao-
ri guru ngaji na dan engka lao-ri sandro/panre bola Diareng’i sekka 
fittara na karena dipakkeguna maneng’i tau’e untuk na tolong ki ri anu 
madeceng’e, (seperti guru ngaji untuk mengajar anak-anak, adapun 
kepada sanro karena membantu mendoakan dan menjaga dari hal-hal 
yang tidak baik. Dan dia yang pegang/mengetahui semua rumah, jadi 
harus diberikan juga zakat fitrah).”33 

Dari beberapa wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian 

zakat fitrah kepada guru ngaji karena telah membantu mengajarkan membaca 

Al-Qur’an atau tanda terima kasih kepada guru ngaji yang mengajarkan tanpa 

mendapatkan imbalan yang pasti. Sedangkan pemberian zakat fitrah kepada 

panre bola karena panre bola membantu mendoakan baik dari segi 

pembangunan agar dimudahkan sampai pada mendoakan tiap tahun, hal ini 

didasari rasa syukur karena telah menempati rumah tersebut dengan aman 

dan selamat. Lebih lanjut mereka memberikan zakat fitrah karena memang 

                                                         

31Wawancara Mase, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 47 thn). Rabu, 7 
Februari 2024. 

32Wawancara Muliati dan Masriadi, Masyarakat Setempat (Desa Ujung, Umur 49 thn 
dan 53 thn). Senin 19 April 2024. 

33Wawancara Pa Mase’ ,Tokoh Adat (Desa Ujung, Umur 70 thn). Senin 29 April 2024. 
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sudah menjadi kebiasaan diberikan kepada guru ngaji, panre bola, ataupun 

sandro. 

Hakikat fi Sabīlillāh di masa sekarang bukan  perang yang murni untuk 

menegakkan agama Allah swt. menjadi pintu masuk kontekstualisasi makna fi 

Sabīlillāh. Mengembalikan makna dasar dari Sabīlillāh adalah semua aktivitas 

yang dilaksanakan untuk kebaikan, maka bisa dirumuskan makna yang 

tercakup dalam fi Sabīlillāh. Kriteria yang dapat dirumuskan adalah, aktivitas 

yang diniatkan untuk menegakkan agama Allah swt. Kegiatan-kegiatan yang 

mengarah pada kriteria tersebut dapat dialokasikan sebagai salah satu unsur 

penerima zakat. 

Adapun respon Al-Qur’an terhadap fenomena pembagian zakat fitrah 

kepada guru ngaji sebenarnya masih menjadi perbedaan pendapat, apakah 

sabīlillāh mencakup haji dan pencari ilmu serta mempermudah aktivitas 

ibadah kepada Allah swt. dan menegakkan agama Allah swt. Tapi penulis lebih 

mengambil pendapat yang manganalogikan berbagai macam bentuk jihad, 

baik di bidang pemikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, ke dalam jihad 

peperangan. Kedua hal ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membela 

dan menolong agama Allah Swt. jadi boleh memberikan zakat fitrah kepada 

guru ngaji karena mengartikan sabīlillāh bukan yang mengankat senjata 

melainkan mereka yang mengankat pena, menuntut ilmu dan yang 

berhubungan untuk mengibarkan siar agama Islam di muka bumi ini. Atau 

dengan kata lain mengembangkan sumber daya manusia sebagai bentuk jihad 

kepada Allah swt. dimasa milenuim seperti sekarang ini.  

Sedangkan memberikan zakat fitrah kepada panre bola juga masih 

menjadi perdebatan, ketika ingin memasukkan dalam asnaf Fi sabīlillāh, 

pendapat pertama mengatakan boleh memberikan zakat fitrah kepada panre 
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bola selama tokoh adat tersebut mempunyai kemaslhatan dalam masyarakat, 

seperti mendekatkan masyarakat kepada Allah swt. Atau sebagai ajang untuk 

menghilangkan kebiasaan buruk yang dimana dahulu ketika berpesta maka 

pasti ada yang meminum-minuman haram, itu diganti dengan mendoakan 

makanan yang didoakan oleh panre panre bola dan setelah itu makan bersama. 

Maka asnaf Fi sabīlillāh yang dimaksud adalah mereka yang berjuang dijalan 

Allah untuk mendekatkan orang lain kepada Allah swt. (Taqarub) yang sejalan 

dengan pendapat Yu suf Qarḍhawi yaitu menegakkan Agama Allah swt. atau 

Zakat diberikan kepada mereka untuk menunjang mereka agar mereka 

semangat unuk menegakkan agama Allah swt. 

Adapun pendapat kedua yang tidak membolehkan karena panre bola 

belum bisa dikatagorikan sebagai Fi sabīlillāh karna tidak ada dalil atau nash 

yang menjelaskan hal tersebut dan ditakutkan melebihi bagian dari golongan 

fakir dan miskin sesuai dengan pendapat petugas amil di lokasi penelitian 

mengatakan: 

“Zakat fitrah yang disalurkan kepada guru ngaji dan panre bola yang 
dimana panre bola adalah orang yang membantu dalam syukuran 
rumah(Mapandre bola), Artinya adalah kita mensyukuri adanya rumah 
sehingga kita memangil orang yang ahli dibidangnya (Uztas/sandro) 
untuk membantu mendoakan agar rumah tersebut diberkahi (Syukuran 
rumah). Adapun di aznaf golongan pembagian zakat fitrah terkait guru 
ngaji, itu sudah jelas bahwa dia masuk golongan fi sabīlillāh apalagi 
ditambah guru ngaji itu kurang mampu (Miskin) maka bisa diberikan 
zakat fitrah kepada mereka. Sedangkan panre bola masih belum jelas dia 
masuk dimana,karena ketika dia masuk di golongan fi sabīlillāh yaitu ahli 
dalam syukuran rumah, itu belum berhak menerima zakat fitrah, beda 
cerita ketika panre bola itu fakir atau miskin maka boleh memberikan 
zakat fitrah kepada mereka. Terkait panre bola meskipun dia berperan 
sebagai membantu syukuran rumah itu belum bisa masuk fi sabīlillāh 
seperti guru ngaji karena istilah di NU panre bola adalah pemimpin doa, 
jadi ketika semua yang mampu memimpin doa itu sudah bisa diberikan 
zakat fitrah?, maka itu belum masuk fi sabīlillāh. Disatu sisi orang 
memangil pandre bola adalah untuk memintai doa agar mahluk ghoib 
tersebut tidak mengangu, sedangkan,  zakat itu termasuk perkara fiqih 
sedangkan panre bola itu termasuk perkara akidah, yang dimana itu jauh 
berbeda konteksnya, karena fikih harus jelas, karena ketika itu samar-
samar maka itu termasuk syuhubat. jadi ketika konteks aqidah munkin 
bisa masuk orang yang membantu kemaslahatan, tetapi tetap tidak boleh 
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memberikan zakat fitrah, jika memang ingin memberikan maka itu bisa 
berbentuk infak atau sedekah.”34 

Dalam hal ini, penulis sepakat untuk membolehkan memberikan zakat 

fitrah kepada Panre Bola selama tokoh adat tersebut menegakkan agama Allah 

swt. atau berjuang di jalan Allah swt. dengan mereka sebagai pengerak untuk 

masyarakat lebih dekat kepada Allah swt. Dalam artian mendoakan sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Tapi tentu harus golongan fakir dan miskin yang 

harus didahulukan. Terkait Panre bola yang jauh dari ajaran agama Islam 

maka dia tidak berhak memasuki asnaf fi sabīlillāh tetapi masuk ke asnaf 

Miskin, karna dari pengamatan penulis bahwa guru ngaji dan panre bola 

terkadang bisa masuk dalam golongan fakir atau miskin karena rata-rata di 

lokasi penelitian, mempunyai kesulitan ekonomi karna tidak mempunyai gaji 

yang pasti/atau bisa jadi gajinya yang diterima di bawah UMR. Sehingga 

pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji dan panre bola menjadi ajang agar 

mereka menikmati hari raya idul fitri bersama dengan umat muslim lainnya. 

 

                                                         

34Wawancara Abustan Falahuddin, Direktur Laziz IPU/ Petugas Amil (Desa Ujung, 
Umur 36 thn). Kamis, 25 April 2024. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada skripsi ini dengan Judul Tinjauan Al-Qur’an Terhadap Fenomena 

Pembagian Zakat fitrah kepada Guru Ngaji dan Panre Bola ada beberapa 

kesimpulan yang bisa ditarik penulis, yaitu :  

 Adapun Kondisi keagamaan masyarakat di desa ujung adalah sangat 

kental dengan adat istiadat yang ditinggalkan nenek moyang, sehingga 

kegiatan-kegiatan tak terkecuali kegiatan ibadah itu dipengaruhi oleh 

adat istiadat yang masih hidup ditengah masyarakat. Baik itu yang 

bertentangan dengan agama maupun yang tidak bertentangan dengan 

agama. 

 Adapun persepsi masyarakat terhadap fenomena pembagian zakat 

fitrah kepada guru ngaji dan panre bola adalah mereka mengangap 

bahwa memberikan zakat fitrah itu boleh kepada orang-orang yang 

membantu mereka, seperti guru ngaji karena telah mengajarkan 

membaca Al-Qur’an ke generasi selanjutnya untuk mendapatkan 

generasi yang memahami Islam serta mampu menyiarkan agama Islam. 

Sedangkan memberikan kepada panre bola karena membantu 

mendoakan agar mendapatkan keberkahan dan keselamatan hidup 

dirumah (Pemimpin doa), baik itu ketika saat ingin di bangun rumah, 

ditinggali pertama kali, hingga syukuran ketika telah mencapai 1 tahun 

hidup di rumah tersebut, hal ini telah dilakukan lama oleh orang tua 

terdahulu, yang mana asnaf yang mendekati alasan mereka memberikan 

zakatnya adalah asnaf  fi sabīlillāh. 
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 Tinjauan Al-Qur’an pada fenomena pembagian zakat fitrah kepada guru 

ngaji dan panre bola di Ujung Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone adalah penulis 

mengankat dalil pada QS at-Taubah:9/60 yang dimana peneliti 

membahas salah satu golongan yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu 

fi sabīlillāh yang diartikan sebagai menolong dan menegakkan agama 

Allah swt. Maka pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji dilokasi 

penelitian itu boleh karna masuk asnaf fi sabīlillāh. Sedangkan  

memberikan zakat fitrah kepada panre bola boleh, selama tokoh adat 

tersebut mempunyai kemaslahatan dalam masyarakat, seperti 

mendekatkan masyarakat kepada Allah swt. Atau sebagai ajang untuk 

menghilangkan kebiasaan buruk atau menghilangkan mudhorat. 

Tentunya setiap ritualnya tidak bertentangan dengan ajaran agama 

Islam. 

B. Implikasi 

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka ada baiknya penulis 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut:  

Fenomena pembagian zakat fitrah di desa ujung, kec. dua boccoe, 

kab.bone ini dilakukan oleh sebagian orang yang masih belum paham orang 

yang berhak menerima zakat, sehingga diharapkan ada yang bisa memberikan 

pemahaman kepada masyarakat yang masih melakukan fenomena tersebut 

agar pahala dari zakat yang dikeluarkan bernilai pahala di sisi Allah swt. 

Meskipun pemberian zakat fitrah kepada guru ngaji dan panre bola 

boleh dilakukan tetapi ada baiknya masyarakat setempat memberikan semua 

zakat fitrah kepada petugas amil sehingga tidak terjadi kesenjangan baik tidak 

ratanya pembagian zakat maupun tidak tepat sasaran.  
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Guru ngaji dan panre bola bisa saja masuk dalam katagori boleh Fakir 

atau Miskin, karna dari yang terlihat dilapangan orang-orang yang bergelar 

guru ngaji dan panre bola mempunya ekonomi yang terbilang rendah 

sehinggan layak untuk menerima zakat fitrah.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Pedoman Observasi, Wawancara dan Dokumentasi 

A. Pedoman Observasi 

 Mengamati Lokasi Penelitian. 

 Mengamati pihak-pihak yang terlibat dalam Fenomena Pembagian Zakat 

Fitrah Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di Desa Ujung. 

 Memberikan pertanyaan umum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

Fenomena Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di 

Desa Ujung. 

B. Pedoman Wawancara  

 Menyiapkan daftar pertanyaan kepada informan yang terkait dengan 

Fenomena Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola di 

Desa Ujung.. 

 Wawancara dengan face to face dengan beberapa masyarakat yang 

melakukan fenomena tersebut, tokoh agama, dan tokoh adat, serta 

mencatat dan merekam jawaban yang diberikan informan. 

 Pihak-pihak yang di wawancarai yaitu Masyarakat yang terlibat 

melakukan fenomena tersebut, Petugas Amil, Panre Bola, dan Sandro. 

C. Pedoman Dokumentasi 

 Mengumpulkan bukti dokumentasi terkait lingkungan dan kegiatan 

pada bulan Ramadhan untuk melenkapi data terhadap fenomena 

tersebut. 
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 Mengambil gambar terkait hasil wawancara dan observasi di setiap 

lokasi yang digunakan dalam wawancara. 

Lampiaran 2: Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara 

A. Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melakukan Fenomena Tersebut 

 Apa pengertian Guru Ngaji dan Panre Bola yang dipahami? 

 Apa Tugas dan Peran Guru Ngaji dan Panre Bola di tengah Masyarakat? 

 Kenapa Guru Ngaji dan Panre Bola diberikan Zakat Fitrah? 

B. Pertanyaan Untuk Petugas Amil dan Tokoh Agama 

 Apa pengertian Guru Ngaji dan Panre Bola di tengah masyarakat? 

 Bagaimana kondisi sosial keagamaan masyarakat? 

 Bagaimana Pandangan Terkait Fenomena Pembagian Zakat Fitrah 

Kepada Guru Ngaji dan Panre Bola? 

C. Pertanyaan Untuk Tokoh Adat 

 Bagaimana Sejarah Desa Ujung? 

 Apa Pengertian Panre Bola di Desa Ujung? 

 Apa Tugas dan Peran Panre Bola di Desa Ujung? 

 Kenapa Panre Bola diberikan Zakat Fitrah? 

Lampiran 3: Daftar Informan 

No. Nama Umur Pekerjaan Tanggal 
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1 
Abustan Falahuddin 36 Tahun 

Guru/Petugas 

Amil Zakat 
25 April 2024 

2 
Muhammad 

Zainuddin 
75 Tahun 

Imam 

Masjid/Petugas 

Amil Zakat 

4 Maret 2024 

3 Surianto 48 Tahun Panre Bola 
21 Februari 

2024 

4 Pa Mase’ 70 Tahun Sanro Bola 
29 April 

2024 

5 Usman 45 Tahun Wiraswasta 
7 Februari 

2024 

6 Mase 47 Tahun IRT 
7 Februari 

2024 

7 Rosneni 54 Tahun Menjahit 
7 Februari 

2024 

8 Muliati 49 Tahun IRT 
19 April 

2024 

9 Masriadi 53 Tahun Tukang Bangunan 
19 April 

2024 
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Lampiran 4: Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 5: Dokumentasi  

 
 

Gambar: Wawancara Bersama Usman, Mase, dan Rosneni 

 
 

Gambar: Wawancara Bersama Muliati dan Masriadi 
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Gambar: Wawancara Bersama Surianto 

 
 

Gambar: Membantu Laziz IPU penerimaan zakat fitrah 
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Gambar: Membantu Laziz IPU pembunkusan binkisan zakat fitrah 

 
 

Gambar: Wawancara Bersama Ust. Abustan Falahuddin 
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Gambar: Wawancara Bersama Pa Mase’ 

 
 

Gambar: Wawancara Bersama Ust. Muhammad Zainuddin T. 
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Samsu dan Almh. Hj. Hasna.  
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yaitu SD Inpres Mulele dan SD Inpres 12/79 Ujung dan 
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pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah di pondok 
pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone dan Lulus pada tahun 
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Dengan menyelesaikan skripsi yang Dengan dorongan motivasi, 
semangat yang tinggi dan ketekunan untuk terus berusaha, maka penulis 
berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan penulisan 
skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.  

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya 
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terhadap Fenomena Pembagian Zakat Fitrah Kepada Guru Ngaji dan 
Panre Bola di Desa Ujung, Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone.  

 

 

 


