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ABSTRAK 

 

Nama :A. Kamilatul Ilmi 

NIM :90100119141 

Judul :Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Pada Pondok Pesantren 

Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros 

 

Wakaf menurut hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan 

lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) baik berupa 

perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau 

manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syari’at Islam. 

Pemanfaatan wakaf bukan hanya sebagai sarana tempat ibadah dan tempat 

pemakaman umum, tetapi dengan dikelola secara produktif dan profesional. Harta 

wakaf berupa tanah maupun uang bisa membantu pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan dan bahkan mewujudkan kesejahteraan umum.  

Dapat dilihat pada penelitian ini bahwa tanah yang diwakafkan adalah tanah 

kosong, yang kemudian ditanami tanaman jangka pendek dan beberapa lahan 

yang diperuntukkan sebagai lahan agrowisata oleh Pondok Pesantren Tahfidz 

Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros karena belum memilki kemampuan 

secara finansial untuk mendirikan bangunan pesantren sebagai sarana belajar 

secara formal pada awal tanah tersebut diwakafkan. Pondok pesantren sadar, 

bahwa menunggu memiliki kemampuan finansial tanpa melakukan apa-apa adalah 

sia-sia. Oleh karena itu, terjadi peningkatan produktivitas dari lahan kosong 

menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Sampai sekarang sebagian besar tanah 

wakaf masih dikelola sebagai lahan pertanian dan perkebunan, disamping 

digunakan untuk membangunan gedung pondok pesantren dan perumahan guru.  

Kata  Kunci : Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Tanah Wakaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Publikasi Global Charities Aid Foundation pada tahun 2022 yang 

menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, 

yakni menempati peringkat pertama berdasarkan World Giving Index 

2022(Jamilullah, 2023). Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara dengan 

jumlah populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang besar. 

Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam islam 

yang memiliki banyak keutamaan. Motivasi agama dan sosial yang membuat 

masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya 

untuk berwakaf.  

Islam mengajarkan kepada pemeluknya dari segala aspek kehidupan, 

termasuk ibadah dan sosial. Dari salah satu ajaran islam yang mengandung 

keduanya adalah tentang Wakaf. Ditinjau dari aspek sosial, wakaf mempunyai 

peran penting pada sebagian masyarakat dalam beberapa kondisi jika dikaitkan 

dengan ibadah dalam ajaran islam, maka tanah tersebut dapat diwakafkan 

berdasarkan ajaran agama islam, antara lain untuk dibangun masjid, sekolah, 

dan kepentingan umum lainnya yang dapat berperan dalam pemberdayaan 

ekonomi sosial(Zuhad, 2022). Pada aspek keagamaan, wakaf bukan hanya 

merupakan sedekah biasa, tetapi merupakan sedekah yang memiliki nilai lebih 

daripada sedekah-sedekah lainnya. Sedekah berupa wakaf lebih besar pahala 

dan manfaatnya bagi orang yang memberikan wakaf, karena harta yang 
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diwakafkan itu akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan 

wakaf(wakif) sekalipun ia telah meninggal (shadaqah jariyah) selama harta 

yang diwakafkan itu masih bisa dimanfaatkan(S. Hasan & Rajafi, 2018). 

Wakaf menempati posisi strategis sebagai salah satu solusi alternatif 

dan dapat berfungsi sebagai regulasi pengelolaan harta bagi kepentingan umum 

dan menjadi sistem sentral dalam mengatasi persoalan fundamental yang 

dihadapi umat manusia saat ini. Permasalahan yang sering mencuat dari 

lembaga wakaf saat ini adalah adanya tanah wakaf yang dikuasai oleh Nadzir, 

atau tanah wakaf yang ditarik kembali oleh ahli waris wakif sehingga wakaf 

tidak terkelolah dengan baik dan menjadi kurang berkembang ataupun 

berdayaguna dari segi ekonomi. Fenomena yang sering muncul sebagai 

permasalahan wakaf tersebut menarik perhatian para ilmuan untuk mengkaji 

praktik perwakafan di Indonesia(Mukhalad, 2020).  Untuk mengelola wakaf 

secara optimal, nadzir harus dibina menjadi nadzir profesional untuk 

mengembangkan harta yang dikelolanya dan diharapkan Badan Wakaf 

Indonesia bukan hanya berpusat di Jakarta tetapi juga berada di tiap 

Provinsi/Daerah, fungsinya bila mana ada masalah-masalah dengan harta 

wakaf cepat dan mudah terorganisir keberadaannya(Wahid, 2017). 

Wakaf di Indonesia dalam pen gelolaannya mengalami perubahan dan 

perkembangan signikan setelah pada tahun 2004 lahir Undang-Undang 

Perwakafan yaitu UU No. 41 Tahun 2004, lahirnya Undang-Undang Wakaf 

Nomor 41 Tahun 2004 tersebut merupakan satu kemajuan yang sangat 

signifikan bagi umat Islam, kemudian diteruskan dengan dibentuknya Badan 



3 
 

 
 

Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang secara khusus 

mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional. Tugas dari lembaga ini 

adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di 

Indonesia(Djafar, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data diatas potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar, 

terlihat dari bertambahnya jumlah tanah yang diwakafkan di wilayah Indonesia 

yang tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 ribu ha. Tanah 

wakaf tersebut digunakan untuk Masjid, Mushollah, Sekolah, Makam, 

Pesantren, dan Aset Sosial lainnya(Jamilullah, 2023). 

Meski potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun belum bisa 

dikelola dengan baik karena beberapa masalah. Badan pengelola wakaf 

dianggap tidak profesional karena belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi, belum memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, dan 

sistem birokrasi dalam pengelolaan wakaf masih lemah. Pengelolaan yang tepat 

Gambar 1. 1 Data Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia 2022 

Sosial Lainnya, 

9.37%
Pesantren, 

4.10%

Sekolah, 10.77%

Makam, 4.35%

Masjid, 43.51%

Mushollah, 

27.90%

PENGGUNAAN TANAH WAKAF
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akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan wakaf untuk pelaksanaan 

yang optimal. Selama implementasi, fungsi perencanaan, dan organisasi 

distandarisasi dengan baik, maka nadzir akan lebih mampu mengetahui 

hambatan, strategi pengawasan yang baik serta pengembangan tanah wakaf 

sehingga manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh seluru pihak(Agri, 2022). 

Di Sulawesi Selatan terdapat banyak pesantren yang berdiri di atas 

tanah wakaf, akan tetapi peneliti berfokus di salah satu Pesantren, yaitu Pondok 

Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros yang 

merupakan tanah wakaf dengan luas 25 ha yang terletak di Kabupaten Maros. 

Tanah tersebut dahulunya dimiliki oleh Seseorang kemudian diberikan kepada 

Baitul Maal Hidayatullah Makassar untuk dikelolah dan dimanfaatkan sebagai 

salah satu tempat menimba ilmu dan beribadah umat islam. Baitul Maal 

Hidayatullah Makassar ini sendiri memiliki sebuah badan atau lembaga khusus 

untuk mengelolah tanah wakaf tersebut yakni Yayasan Al-Bayan Hidayatullah 

Makassar. Penggunaan dan pengembangan wakaf baik itu aset bergerak 

maupun aset tidak bergerak di membutuhkan sebuah komitmen Bersama antara 

pemerintah, ulama, dan masyarakat beserta komponen lain yang relevan guna 

mendukung dan mencapai tujuan bersama dalam beragama serta 

bermasyarakat(Lukmana Yuda Putra, Miftahul Hasanah, 2019). 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengelolaan 

Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Pada Pondok Pesantren Tahfidz Ummul 

Quro Hidayatullah Tompobulu Maros”. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1) Fokus Penelitian 

  Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah 

wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

Tompobulu Maros. 

2) Deskripsi Fokus 

 Penulis mengemukakan deskripsi fokus dari beberapa yang 

dianggap sebagai kata kunci dari pembahasan ini untuk memudahkan 

dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam penulisan ini, 

diantaranya: 

a) Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses membantu merumuskan kebijakan dan 

tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapaian tujuan. 

b) Pemanfaatan 

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan 

menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat(Mubaraq, 2017). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Al-Bayan 

Hidayatullah Makassar di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros? 

2. Bagaimana pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz 

Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros? 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini membutuhkan acuan dari penelitian yang sudah ada 

sebelumnya. Berikut ini beberapa referensi dan karya tulis ilmiah yang dapat 

dijadikan rujukan awal dalam penelitian ini adalah:  

1. Efektifitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok) oleh Rinawati. Dalam skripsi ini 

membahas tentang bentuk pengelolaan harta wakaf di Pondok Pesantren 

Al-Hamidiyah Depok, apakah sudah sesuai dengan yang dicita-citakan 

wakif ketika mewakafkan harta wakafnya sebelum wafat, dan apakah 

manfaat harta wakaf tersebut dapat dirasakan oleh pengurus, santri 

maupun masyarakat sekitar. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini 

yaitu sama-sama menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf, 

sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian. 

2. Analisis Hukum Fungsi Wakaf Terhadap Kepentingan Sosial (Studi Kasus 

Daerah Bau-Bau) oleh Zulaini. Yang dalam kajiannya tersebut membahas 

bagaimana pelaksanaan, sistem pengelolaan dan pengurusan harta wakaf 

menurut fungsi dan manfaatnya yang pada gilirannya memunculkan 

pemikiran-pemikiran hingga dijadikan hukum dalam pelaksanaan wakaf. 
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Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

menganalisis fungsi hukum wakaf, sedangkan perbedaannya yaitu pada 

objek penelitian. 

3. Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Ummat di 

Kelurahan Biringere Kabupaten Maros oleh M. Anshari. Berdasarkan dari 

hasil penelitian belum terealisasi secara optimal karena belum bisa 

memberikan potensi ekonomi yang tinggi sehingga konstribusi tanah 

wakaf terhadap masyarakat masih relatif rendah. Kesamaan yang terdapat 

dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tanah wakaf, 

sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian. 

4. Jurnal Ilmiah Tahkim atau Jurnal Peradaban dan Hukum Islam 

“Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui 

Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul 

Hidayah)” oleh Hendi Suhendi tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian 

dalam jurnal ini, Pesantren Baitul Hidayah hanya memungut biaya makan 

sekitar 40% dari jumlah keseluruhan santri, dan untuk menutupi 

kekurangannya Pesantren Baitul Hidayah menciptakan sumber dana 

dengan cara memproduktifkan aset wakaf melalui kelembagaan wakaf. 

Upaya Pelembagaan tersebut berhubungan erat dengan aktivitas 

fundraising (penggalangan dana) wakaf untuk memproduktifkan lahan 

wakaf. Pelembagaan wakaf juga berdampak pada perbaikan peran nadzir 

karena nadzir berbentuk organisasi atau badan hukum lebih berpeluang 

dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Kesamaan yang terdapat 
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dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama 

menganalisis tanah wakaf pondok pesantren, sedangkan perbedaannya 

yaitu pada variabel penelitian. 

5. Jurnal Maqdis “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan 

Bangunan” oleh Nurhidayani, dkk.. Penelitian dalam jurnal ini 

berorientasi pada pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan 

di Dhompet Amal Ibnu Abbas (DASI) Nusa Tenggara Barat yang dikelola 

dalam bentuk program pemberdayaan wakaf DASI yaitu pesantren 

kemandirian, rumah tahfiz dan tanah kemanfaatan. Berdasarkan penelitian 

dalam jurnal ini, menunjukkan bahwa pemahaman nadzir dan wakif dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan masih didasarkan 

pada manajemen kepercayaan karena pengelolaan dan pemanfaatannya 

mengesampingkan aspek pengawasan. Nadzir masih mengelola harta 

benda wakaf dengan cara tradisonal, walaupun pemanfaatannya sudah 

memenuhi syarat dan hukum wakaf yang bertujuan untuk membantu 

keluarga miskin (dhuafa) dan kesejahteraan anak yatim. Menurut peneliti 

dalam jurnal ini, terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi terhadap 

pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan yakni, 

pengadministrasian harta wakaf, pengelolaan harta wakaf dengan pola 

manajemen yang terintegrasi dan pengembangan sumber daya insani 

dibidang kewirausahaan. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini 

yaitu sama-sama menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf, 

sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian. 
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6. Strategi Pengelolan Tanah Wakaf Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota salatiga oleh Masrianto Tahun 2013 menyatakan bahwa berdasarkan 

dengan adanya temuan fakta di lapangan tersebut, hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf yang ada di Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Salatiga masih bersifat sosial tradisional yang 

konsumtif, sehingga harapannya untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah 

Kota Salatiga dapat menambah bidang ekonomi agar dapat lebih berperan 

dalam perwakafan. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 

meningkatkan kompetensi keilmuan khususnya dibidang perwakafan, serta 

dapat memberikan pengetahuan mengenai besarnya manfaat wakaf. 

Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

menganalisis pengelolaan tanah wakaf, sedangkan perbedaannya yaitu 

pada objek penelitian. 

7. Jurnal Islamica “Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi 

Kesejahteraan Umat” oleh Abu Azam Al-Hadi Tahun 2009. Jurnal ini 

membahas tentang pemberdayaan wakaf terhadap peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat Muslim. Wakaf memiliki potensi 

namun tidak memiliki manajeman yang tepat dalam pemberdayaannya. 

Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama 

menganalisis tanah wakaf, sedangkan perbedaannya yaitu pada objek 

penelitian. 
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8. Jurnal Ilmiah Millah “Wakaf Produktif dan Problematikanya di Dunia 

Pesantren” oleh Achmad Siddiq tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian 

dalam jurnal ini, mengatakan bahwa esensi wakaf sebagai salah satu 

filantropi islam harus dikelola secara produktif, namun pesantren sebagai 

institusi wakaf yang potensial relatif mengelola harta benda wakaf secara 

konsumtif. Respon wakaf yang dikelola secara konsumtif tersebut 

menimbulkan berbagai problematika antara lain adalah kepemilikan 

pesantren yang belum dipahami atau bahkan belum murni menjadi milik 

publik sehingga masyarakat tidak totalitas dalam membantu 

mengembangkan pesantren tersebut, kemudian terjadinya bias status aset 

wakaf antara sebagai milik wakaf atau milik pemegang pesantren dalam 

hal pengembangan wakaf disamping campur aduk antara aset yang 

bestatus wakaf dan non wakaf dalam fundraising wakaf dan 

pengembangan aset wakaf. Namun menurut jurnal ini, problem yang 

paling utama adalah subyek hukum wakaf khususnya nadzir yang relatif 

belum memenuhi kompetensi sebagai nadzir profesional. Kesamaan yang 

terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu sama-

sama menganalisis tanah wakaf pondok pesantren, sedangkan 

perbedaannya yaitu pada variabel penelitian. 

9. Pemahaman Wakaf Produktif Bagi Pengelola Aset Wakaf (Kasus di 

Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang kab. Malang), oleh Dinilah 

Farach tahun 2006 Hasil penelitiannya adalah bahwa secara umum tingkat 

pengetahuan pengelola mengenai perwakafan produktif cukup tinggi. 
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Bahkan pengelola tidak lagi beranggapan dan berpikiran wakif itu terbatas 

pada benda-benda tidak bergerak. Akan tetapi bisa juga digunakan untuk 

hal-hal yang lain yang bersifat produktif, misalnya pembangunan toko, 

SPBU atau tempat usaha lain. Yang hasilnya dipergunakan untuk 

kepentingan ibadah atau syari’ah dan tidak bertentangan dengan undang-

undang. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian ini terletak pada objek 

penelitian yaitu sama-sama menganalisis tanah wakaf pondok pesantren, 

sedangkan perbedaannya yaitu pada variabel penelitian. 

10. Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf (Kasus Masjid 

Hidayatullah Gedangan Malang), oleh Agus Widiyanto tahun 2000. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh nadzir 

pertama kalinya adalah sosialisasi tentang harta wakaf yang dikelolanya 

kemudian menambah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid 

Hidayatullah. Usaha selanjutnya merubah fungsi wakaf. Kesamaan yang 

terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis tanah wakaf, 

sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitian. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah, terdapat tujuan yang di harapkan dari hasil 

yang baik dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana 

pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul 

Quro Hidayatullah Tompobulu Maros. 

 



12 
 

 
 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Kegunaan secara teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

pengetahuan ilmiah pada bidang manajemen wakaf yang berkaitan dengan 

pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. 

b. Kegunaan secara praktis 

1. Bagi Masyarakat, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pada 

Baitul Maal Hidayatullah Makassar. 

2. Bagi akademik, Hasil Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian 

yang menarik dan menambah wawasan pengetahuan serta referensi 

keilmuan mengenai wakaf tentang masalah pengelolaan dan pemanfaatan 

tanah wakaf(Azis, 2017). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengertian Wakaf 

Kata wakaf secara etimilogis berasal dari kata wakafa-yaqu-waqfan yang 

mempunyai arti menghentikan atau menahan. atau berdiam di tempat atau 

tetap berdiri. Wakaf dalam Kamus Istilah Fiqih adalah memindahkan hak 

milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberi manfaat bagi 

masyarakat(Zulmeisa, 2016). Pengertian ini banyak mempengaruhi para 

mujtahid Seperti di bawah ini: 

1. Wakaf menurut Abu Hanafi dan sebagaian ulama Hanafi: adalah menahan 

benda yang statusnya tetap milik waqif (orang yang mewakafkan 

hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya. 

2. Wakaf menurut Malikiyah: adalah menjadikan manfaat benda yang 

dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang 

yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu, sesuai dengan 

kehendak waqif. 

3. Wakaf menurut Shafi’iyah: adalah menahan harta yang dapat diambil 

manfatnya disertai dengan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan 

dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. 

4. Wakaf menurut Hambali: adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam 

menjalankan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat 

benda serta memutus semua hak dan wewenang atas benda itu, sedangkan 

manfaatnya dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
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5. Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam: adalah perbuatan hukum 

seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Wakaf menurut hukum Islam dapat juga berarti menyerahkan suatu hak 

milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) 

baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelola dengan ketentuan 

bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan 

syari’at Islam(Djafar, 2020). 

Kunci dari keberhasilan wakaf terletak pada pengelolaan yang dilakukan 

oleh nadzir. Nadzir dan tim kerjanya harus solid untuk memaksimalkan peran 

wakaf. Berjalan atau tidaknya peran wakaf itu tergantung pada nadzir karena 

nadzir bertugas untuk mengelola wakaf tersebut, pengelolaan wakaf harus 

segera dilaksanakan dengan tidak menunda-nunda agar niat dari wakif untuk 

memanen pahala dapat terwujud, sehingga nadzir harus benar-benar 

mengelola harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya(Yolleng, 2018). 

B. Dasar Hukum Wakaf 

a. Al-Qur’an 

Secara umum dalam Al-Qur’an tidak terdapat ayat yang menerangkan 

konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infaq, 

maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini 

didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur’an, diantara dalil-dalil yang 
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dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf sebagaiamana firman Allah dalam 

dalam QS. al-Baqarah/2: 267:  

رْضِۗ  وَ 
َ
ا
ْ
نَ ال مْ م ِ

ُ
ك
َ
خْرَجْنَا ل

َ
آْ ا سَبْتُمْ وَمَِِّ

َ
بٰتِ مَا ك ِ

نْفِقُوْا مِنْ طَي 
َ
مَنُوْْٓا ا

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
ا يٰٓا

َ
ل

بِيْثَ مِنْ  خَ
ْ
مُوا ال َ تَيَمَّ نَّ اللّٰه

َ
مُوْْٓا ا

َ
نْ تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ  وَاعْل

َ
آْ ا

َّ
خِذِيْهِ اِل

ٰ
سْتُمْ بِا

َ
هُ تُنْفِقُوْنَ وَل

 ٢٦٧غَنِيٌّ حَمِيْدٌ 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil 

usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 

bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 

keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. 

 

Tafsirnya:  

Infakkanlah harta kalian yang paling baik, seperti emas dan perak, barang 

dagangan dan ternak, serta hasil bumi: bebijian, buah-buahan atau lainnya. 

Janganlah kalian bermaksud mengkhususkan barang yang jelek dan buruk 

untuk diinfakkan. Terdapat suatu riwayat yang menyatakan latar belakang 

turunnya ayat ini, yakni, sebagian kaum muslimin menginfakkan sedekah 

terdiri dari kurma kasar (jelek). Ada pula riwayat yang menceritakan 

bahwa ada seorang lelaki yang sengaja memilih kurmanya, lalu ia 

memisakan kurma yang baik-baik pada suatu tempat. Apabila datang 

orang yang meminta zakat kepadanya, ia memberinya dengan kurma yang 

paling jelek. Kita juga dilarang mengkhususkan barang sedekah (zakat) 

hanya dengan barang-barang yang tidak baik. Di lain pihak, kita dilarang 

memaksakan si pemberi sedekah (zakat) hanya dengan barang yang paling 

baik saja. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat adalah mengambil kualitas 

pertengahan. Bagaiama kalian bisa memilih yang jelek, lalu khusus di 

sedekahkan. Bukankah kalian sendiri tidak mau menerimanya? Sungguh 

perbuatan kalian itu berarti sama dengan orang yang mengambil sambil 

dengan memejamkan mata, sehingga ia tidak melihat aib yang diambilnya. 

Dan tentunya, semua orang tidak akan menerimanya kecuali orang yang 

tidak waras. Bukankah kamu sendiri melihat bahwa hadiah jelek itu tidak 

bisa diterima melainkan jika dilakukan dengan memejamkan mata atau 

meremehkan orang yang diberi hadiah. Memberi barang yang jelek kepada 

orang lain adalah karena pihak pemberi tidak menghormati pihak yang 

diberi. Akan halnya dengan orang yang mau menerimanya dengan mata 

terpejam, penerimanya itu karena ia takut atau sangat membutuhkan. 

Sedang Allah tidak membutuhkann infak kalian dan baginya tidak perlu 
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basa-basi. Sungguh Allah itu Maha Kaya, tidak membutuhkan infak 

kalian. Allah memerintahkan kalian berbuat seperti itu hanya untuk 

kemaslahatan kalian sendiri. Janganlah kalian mendekatkan diri kepada 

Allah dengan barang-barang tertolak yang jelek. Allah Maha terpuji atas 

karunia-karuia-Nya yang teragug. Dan pujian yang paling baik bagi 

keagungan-Nya adalah menjaga agar barang yang akan kita infakkan itu 

barang baik, yang dikaruniakan Allah kepada kita(Maraghi, 1993). 

 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran/3: 92, 

َ بِهٖ عَلِيْمٌ  وْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰه بُّ حِ
ُ

ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَته
ْ
وا ال

ُ
نْ تنََال

َ
 ٩٢ ل

Terjemahnya:  

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

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”  

 

Tafsirnya: 

Kalian tidak akan sampai kepada bakti terhadap Allah swt., seperti 

lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapat ridha-Nya, 

serta mendapat kemurahan rahmat hingga memperolehh pahala dan masuk 

surga. Juga dielakkan siksaan dari diri mereka, kecuali kalian 

menginfakkan apa-apa yang kalian senangi, yakni harta yang kalian 

muliakan. Segala sesuatu yang diinfakkan di jalan Allah, harta yang baik 

atau yang tidak, Allah akan membalas kepada kalian selaras dengan 

pengetahuan Allah tentang niat dan keikhlasan kalian. Sebab banyak juga 

orang yang berinfak sesuatu yang dicintainya, tetapi tidak bisa mengelak 

dari perasaan riya’. Banyak juga orang-orang kafir papa, tidak memiliki 

harta untuk berinfak namun hatinya penuh limpahan kebaikan, yang jika 

memiliki sesuatu untuk diinfakkan tentunya ia akan menginfakkan, banyak 

ataupun sedikit. Dalam ayat ini terkandung anjuran, peringatan, dan 

perintah untuk menyembunyikan sedekah, agar tetap tidak mempunyai 

jalan ke dalam hati orang-orang yang bajik lagi saleh(Maraghi, 1993). 

 

b. Peraturan Pemerintah 

Pengkajian terhadap praktik perwakafan di Indonesia sangat penting untuk 

ditelusuri kembali, guna mengetahui sistem dan titik kelemahan pengelolaan 

wakaf dalam periode sebelum berlakunya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, peraturan kelembagaan dan pengelolaan 

wakaf pra Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang 
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wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 

tentang Pelaksanaannya, dipandang masih pada level di bawah Undang-

Undang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, Peraturan 

Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI dan beberapa aturan lain, termasuk 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria(Mubaraq, 

2017). 

Sejalan dengan perkembangan mayarakat dimana persoalan tanah 

merupakan hal yang sangat mendesak, dalam rangka pembaharuan hukum 

agraria maka urusan perwakafan tanah menjadi salah satu perhatian yang 

serius oleh pemerintah, maka dibentuklah Undang-Undang Pokok Agraria 

yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria(R. H. Harahap, 2016). 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau sering disingkat UUPA Pasal 14 ayat (1) dinyatakan 

bahwa pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, 

peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya;  

a. Untuk keperluan Negara. 

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan 

dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. 

c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, social, kebudayaan 

dan lain-lain kesejahteraan. 
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d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan serta sejalan dengan itu. 

e. Untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi dan pertambangan. 

f. Tanah untuk keperluan suci dan sosial diatur dalam Pasal 49 UUPA; 

1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui 

dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh 

tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang 

keagamaan dan sosial. 

2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 

dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai 

langsung oleh Negara dengan hak pakai. 

3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah(Ibrahim, 2015). 

Tanah sebagai obyek perwakafan diatur dalam ketentuan pasal 49 ayat (3) 

UUPA yang dinyatakan bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur 

dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA maka 

dapat diketahui diperlukan adanya suatu peraturan perwakafan tanah milik 

sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan dan perlindungan hukum. 

Sebagai tindak lanjut dari amanat UUPA Pasal 14 ayat (1 b) yang menyatakan 

bahwa untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, 

sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ketentuan Pasal 49 ayat 

(3) bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
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Pemerintah(Firdaus & Wibowo, 2020). Atas dasar ketentuan tersebut maka 

segera disusun dan disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

Tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 ini segera disahkan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut;  

1) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan 

sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, 

khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila. 

2) Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang 

mengatur perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan 

cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal 

yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan 

lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Berdasarkan hasil studi 

pengelolaan wakaf secara empiris di lapangan pasca berlakunya Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 42 Taahun 2006 tentang 

pelaksanaannya, ternyata eksistensi regulasi tersebut tidak berpengatuh 

secara signifikan, bahkan Undang-undang perwakafan tersebut selama 

kurun lima tahun terakhir belum tersosialisasi secara integral (menyeluruh) 

khusunya kepada umat Islam, termasuk kepada Nadzir, tokoh agama dan 

tokoh masyarakat. Padahal regulasi Undang-undang perwakafan sangat 

penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat Islam(Rahmani, 2019). 
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C. Rukun dan Syarat Wakaf 

1. Rukun Wakaf 

Orang yang menyerahkan harta untuk wakaf menurut fuqaha’ harus 

memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukunnya. Rukun wakaf ada 4 (empat): 

a. Orang yang mewakafkan hartanya (waqif) 

b. Barang/benda yang diwakafkan (mawquf bih) 

c. Orang yang diserahi harta wakaf (mawquf ’alayh) 

d. Ungkapan orang yang mewakafkan harta bendanya (sighat). 

2. Syarat-syarat Waqif 

Para fuqaha’ beda pendapat dalam memberikan syarat waqif. Perbedaan 

tersebut bisa diteliti seperti yang tercakup sebagai berikut: 

1) Syarat-syarat waqif menurut Hanafiyah adalah: orang yang cakap tabarru, 

yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf 

anak kecil baik mumayyiz atau tidak, orang gila dan orang ediot, batal 

(tidak sah) wakafnya, karena tidak tabarru’ 

2) Syarat-syarat waqif menurut Malikiyah disyaratkan: orang dewasa, 

berakal, rela, sehat tidak berada di bawah pengampuan dan sebagi pemilik 

dari harta yang diwakafkan. 

3) Syarat-syarat waqif menurut Shafi’iyah adalah: waqif hendaknya orang 

cakap tabarru’, maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang 

bodoh dan budak mukatabah. 

4) Syarat-syarat waqif menurut Hambali adalah: 
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a. Pemilik harta, tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang 

lain, tanpa seizin pemiliknya. 

b. Orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karenanya 

tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang 

gila. 

c. Orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang menjadi wakil 

orang lain(Lukmana Yuda Putra, Miftahul Hasanah, 2019). 

Syarat-syarat waqif yang dikemukakan oleh fuqaha’ dapat dipahami 

bahwa syarat waqif adalah orang yang merdeka, dewasa, berakal sehat, 

pemilik harta atau wakilnya, rela dan sehat. Dan tidak sah bila dilakukan oleh 

seorang budak, anak kecil, orang gila, di bawah pengampuan, idiot, dipaksa 

dan bodoh. Menurut Abu Zahrah bahwa budak bukan sebagai penghalang 

untuk mewakafkan hartanya, jika mendapat izin dari tuannya, dan ia sebagai 

wakil tuannya. Demikian juga menurut Zahiri bahwa budak boleh 

mewakafkan hartanya. Golongan Shafi’i berpendapat bahwa bodoh atau 

pemboros boleh menjadi ahliyyat al-tabarru’ setelah ia meninggal dunia(S. 

Hasan & Rajafi, 2018). 

Syarat Benda/Barang Yang Diwakafkan (Mawquf Bih) 

Harta yang diwakafkan sah apabila memenuhi kriteria syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Harta yang bernilai 

b. Harta yang tidak bergerak atau benda bergerak 

c. Harta yang dapat diketahui kadar dan batasnya 
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d. Harta milik waqif 

e. Harta yang terpisah dari harta bersama. 

Syarat orang yang diserahi harta wakaf (mawquf ’alayh) 

Jika yang dimaksud dengan mawquf ’alayh adalah tujuan wakaf, maka 

tujuan wakaf itu harus mengacu kepada pendekatan diri kepada Allah, yaitu 

untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam. Apabila yang dimaksud mawquf ’alayh itu nadzir (pengelolah wakaf), 

maka syarat menurut undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10 ayat (1) 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 nadzir perseorangan, hanya 

dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 

a) Warga negara Indonesia, 

b) Beragama Islam, 

c) Dewasa, 

d) Amanah, 

e) Mampu secara jasmani dan rohani, dan 

f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

Ungkapan wakaf (sighat) sangat menentukan sah atau tidaknya 

perwakafan. Oleh karena itu, pernyataan wakaf harus tegas, jelas kepada siapa 

ditujukan dan untuk keperluan apa. Dapat dipahami bahwa syarat unsur sighat 

wakaf. Pertama, jelas tujuannya. Kedua, tidak dibatasi dengan waktu tertentu; 

Ketiga, tidak tergantung kepada suatu syarat, kecuali syarat mati; Keempat, 

tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah 

diwakafkan. 
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Dari empat syarat tersebut, Malikiyah berpendapat bahwa: “Tidak 

disyaratkan dalam perwakafn itu untuk selamanya, walaupun wakaf tersebut 

berupa Masjid. Perwakafan itu boleh untuk satu tahun atau lebih dalam waktu 

tertentu, kemudian kembali menjadi milik waqif. Tidak harus bebas dari suatu 

syarat, maka boleh berkata: barang itu akan diwakafkan kepada sesuatu setelah 

satu bulan atau satu tahun, atau dengan ucapan: kalau rumah ini milik saya, 

maka saya wakafkan. Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka waqif 

boleh menyampaikan: saya wakafkan barang ini kepada Allah tanpa ditentukan 

peruntukan wakaf”(Muid, 2011). 

D. Tujuan Wakaf 

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan 

mendapatkan ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalang dari 

masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut : 

1. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial 

menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial. 

2. Meningkatkan investasi sosial. 

3. Mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf 

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

4. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang 

kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi 

berikutnya. Seperti halnya dengan zakat, wakaf merupakan ibadah 

Maliyah berbentuk shadaqoh jariyah yakni sedekah yang terus mengalir 
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pahalanya untuk orang yang menyedekahkannya selama barang atau benda 

yang disedekahkan itu masih ada dan dimanfaatkan(Ramadini, 2022). 

E. Pengelolaan Wakaf 

Di Indonesia, pengurus harta wakaf biasanya dilaksanakan oleh nadzir 

wakaf. Nadzir wakaf, lazimnya terdiri atas tokoh masyarakat yang dihormati 

seperti kyai, ustad, ulama, dan juga organisasi keagamaan seperti 

Muhammadiyah. Pengelolaan wakaf secara profesional, agar lebih bermanfaat 

untuk pembangunan, sudah mulai diwacanakan. Bahkan beberapa lembaga 

wakaf sudah memulainya. Terutama setelah diundangkannya Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini memerintahkan 

untuk membentuk suatu lembaga independen yang akan mengurus wakaf di 

Indonesia. Lembaga tersebut bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang 

akan bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia(Anita, 2015). 

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), 

manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan, yaitu:  

a. Perencanaan atau Planning Yaitu proses yang menyangkut upaya yang 

dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang 

dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target atau 

tujuan organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan 

pengembangan benda wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, 

meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar 

dalam pengawasan kualitas. 
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b. Pengorganisasian atau Organizing Yaitu proses yang menyangkut 

bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan di 

desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam 

wakaf struktur nazhir dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan 

lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua 

pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna 

pencapaian tujuan organisasi. Dalam tahapan pengorganisasian 

(organizing), yang harus dilakukan adalah: mengalokasikan sumber daya, 

merumuskan dan menetapkan tugas serta menetapkan prosedur yang 

diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya 

garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, 

pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga, dan 

kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. 

c. Pengimplementasian atau Directing Yaitu proses implementasi program 

agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para nazhir) dalam organisasi 

serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung 

jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dalam 

tahapan pengimplementasian (directing), yang harus dilakukan adalah: 

mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan 

pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut nazhir agar dapat 

bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapain tujuan. 

d. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling Yaitu proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah 
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direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai 

dengan target yang diharapakan sekalipun berbagai perubahan terjadi. 

Dalam tahapan pengawasan (controlling), yang harus dilakukan adalah 

mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah 

klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan 

melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait 

dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan(Zulmeisa, 2016). 

Pengelolaan dana wakaf di kelola oleh nadzir. Nadzir adalah pihak yang 

menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan 

sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1 Poin  4 Tentang Wakaf, dijelaskan 

bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam pasal 9 

bahkan dijelaskan bahwa nadzir wakaf bukan hanya dikelola oleh perorangan 

akan tetapi boleh berbentuk organisasi atau badan hukum, dengan syarat-

syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, Bahkan dalam 

prespektif hukum fikih, nadzir atau mutawalli tidak harus orang lain atau 

kelompok tertentu, namun orang yang berwakaf (wakif) bisa menjadi nadzir, 

apalagi dalam soal ketentuan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan 

menyaksikan ikrar wakaf(Junaedi, 2017). 

Uraian diatas tentang pengertian nadzir, menunjukkan bahwa nadzir 

haruslah seorang yang profesional, mengetahui dengan baik persoalan hukum 
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fikih terkait wakaf dan juga dapat mengelola dan mengembangkan wakaf 

sebaik mungkin. Bahkan di negara Islam yang perwakafannya telah maju, 

nadzir merupakan seorang yang ditunjuk oleh institusi, sehingga nadzir 

merupakan profesi yang menjanjikan jaminan hidup, sehingga layak kalau 

tenaga, skill dan pemikirannya dihargai dengan materi tertentu. Bahkan di 

Turki, nadzir mendapatkan alokasi 5% dari net income wakaf. Angka yang 

sama juga diterima kantor Administrasi Wakaf Bangldesh(Lukmana Yuda 

Putra, Miftahul Hasanah, 2019). 

Pengelolaan wakaf di Indonesia, dimulai dari pembentukan suatu badan 

atau lembaga yang menkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf 

Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberikan tugas mengembangkan 

wakaf dan membina Nadzir secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat (2) 

disebutkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersifat independen, dimana 

pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah 

memberdayakan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda tidak 

bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat 

memberdayakan ekonomi umat(Nurhidayah, Muaidy Yasin, 2017). 

F. Manfaat Wakaf 

Pemanfaatan tanah wakaf sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

perekonomian umat dan yang paling berperan dalam hal ini adalah nadzir 

sebagai penerima amanah dari pewakif atau orang yang mewakafkan harta 

bendanya untuk keperluan ibadah. Untuk melaksanakan amanah dari si 
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pewakif seharusnya nadzir mempunyai kemampuan dan manajemen yang 

baik(Pratiwi, 2022). 

Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan meningkatkan peran 

wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak terbatas pada sarana ibadah dan 

sosial, namun lebih pada meningkatkan kesejahteraan umum dengan 

pengembangan pemanfaatan wakaf berdasarkan prinsip syariah. Dalam 

Syariat Islam tujuan utama adalah kemaslahatan umat yang berpatokan pada 

hukum Islam yaitu “jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid” (menjaga 

kemaslahatan dan menangkal kerusakan). Sedangkan maksud syariah itu 

sendiri tidak lepas dari tiga hal pokok: 

a. Menjaga maslahat dharuriyyah (primer) meliputi: mempertahankan 

agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. 

b. Maslahat hajjiyah (sekunder), yaitu maslahat yang diperlukan manusia 

untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan. 

Misalnya: memberikan rukhshah (keringanan) dalam menjalankan perintah 

agama,memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi 

seperti diperbolehkannya transaksi melalui salam. 

c. Maslahat tahsiniyyah (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan 

nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri kehinaan(Djafar, 

2020). 

Pemanfaatan wakaf dari aspek kepentingan peribadatan memang efektif, 

tetapi tidak memberi pengaruh kepada perekonomian umat Islam. Apabila 

wakaf hanya terbatas pada pembangunan fasilitas peribadatan misalnya, tanpa 
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diimbangi dengan pengelolaan yang produktif, maka peningkatan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dari wakaf tidak akan dapat 

terealisasi secara optimal. Ditengah-tengah usaha pemerintah untuk 

mengentaskan kemiskinan, harta wakaf sangat urgen untuk dikelola dan 

dikembangkan secara produktif agar menghasilkan dana yang dapat digunakan 

untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Ada 2 

pemanfaatan tanah wakaf yaitu; 

a. Pemanfaatan secara langsung  

Harta yang diwakafkan adalah harta yang punya manfaat. Dalam hal ini 

masjid, pesantren, sekolah, makam dan lainnya yang manfaatnya dirasakan 

secara langsung oleh masyarakat. 

b. Pemanfaatan secara tidak langsung 

Pemanfaatan wakaf bukan hanya untuk sebagai sarana tempat ibadah dan 

tempat pemakaman umum, tetapi dapat berupa sawah ataupun lahan pertanian 

yang dikelola secara produktif dan profesional. Pengelolaan tersebut berjangka 

panjang tetapi bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan 

dan bahkan mewujudkan kesejahteraan umum. 

Karena manfaat wakaf itu terus bisa didapat dan dirasakan, maka setiap 

kali ada manfaat yang didapat, pahala pun diberikan oleh Allah. Selama masih 

bisa dimanfaatkan harta itu, maka selama itu pula pahalanya akan didapat. 

Yang biasa sering disebut sebagai shadaqah jariyah(Bahtiar, Rifanto Bin 

Ridwan, 2022). 
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G. Wakaf Produktif 

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, 

yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan 

surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti 

uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. 

Surplus wakaf produktif wakaf inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi 

pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan Pendidikan dan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas(Kartika, 2020). 

Pengelolaan tanah wakaf produktif dilakukan dengan cara mengoptimalkan 

penggunaannya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang optimal. Hal ini 

dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha produktif seperti pertanian, 

perkebunan, peternakan, industri kecil, dan usaha jasa lainnya. Sehingga 

pengelolaan tanah wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi yang 

signifikan bagi masyarakat sekitar(Sofyan & Sofyan, 2023). 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir wajib mengelola 

dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan 

peruntukannya berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan harta wakaf dilakukan 

secara produktif dan diperlukan penjaminan yakni Lembaga pemerintah. 

Sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dalam 

pasal 43 dijelaskan bahwa (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai prinsip 

syariah, (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara 

produktif, (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud 
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memerlukan penjaminan, dalam hal ini digunakan lembaga penjamin 

syariah(Sa’adah & Wahyudi, 2016). 

H. Kerangka Konseptual 

Pengelolaan Tanah 

Wakaf 

Pemanfaatan lahan 

sesuai tujuan 

Pondok Pesantren 

Tahfidz Ummul 

Quro 

Hidayatullah 

Tompobulu Maros 

Wadi Barakah 

(Kawasan integritas 

pendididkan, villa, 

rumah kebun, 

agrowisata, outbond, 

camping) 

UU Nomor 

41 Tahun 

2004 

tentang 

Wakaf 

Tujuan: 

Mewujudkan suatu potensi dan manfaat 

ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kegiatan penelitian ini 

dilakukan di lapangan (field search) untuk mengadakan pengamatan dan 

pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subjek pemberi informasi secara 

rill dan lengkap. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Al-Bayan 

Hidayatullah Makassar sebagai pengelola tanah wakaf Pondok Pesantren 

Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros. Pondok pesantren 

tersebut merupakan Pondok Pesantren Hidayatullah khusus Tahfidz yang 

berdiri diatas tanah wakaf dengan luas tanah 25 ha. Pemanfaatan tanah wakaf 

tidak hanya digunakan untuk bangunan pondok pesantren, tetapi sebagaian 

tanah wakafnya juga dimanfaatkan untuk bangunan masjid, rumah guru dan 

warga, serta destinasi wisata (Wadi’Barakah) sebagai salah satu sumber 

penghasilan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan studi 

kasus sebagaimana menurut Robert K. Yin dalam bukunya Imam Gunawan 

studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki 

fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang 

dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum 

jelas, dengan menggunakan berbagai sumber data. 
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Objek yang dapat diangkat sebagai kasus bersifat kontemporer, yaitu 

sedang berlangsung atau telah berlangsung, tetapi menyisakan dampak dan 

pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian dilakukan. Dengan 

metode ini penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan 

lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan.(Djafar, 2020)  

C. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data 

Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan 

oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh 

melalui penelusuran berbagai referensi dari buku atau dokumen yang relevan 

dengan penelitian ini(Agri, 2022). 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan 

dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan. Peneliti 

melakukan wawancara langsung kepada, Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz 

Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros, Baitul Maal Hidayatullah 

Makassar, serta Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar sebagai Nadzir. 

2. Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung 

ke tempat penelitian atau melakukan pengamatan secara langsung di lapangan 
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guna mengetahui kondisi subjektif seputar lokasi penelitian. Peneliti langsung 

melakukan observasi di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

dan Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar(Zuhad, 2022). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lampau, baik berupa tulisan, 

gambar, maupun karya-karya monumental, yang berfungsi sebagai sebagai 

pelengkap penggunaan metode wawancara dan observasi. Dimana hasil 

penelitian dari wawancara dan observassi lebih kredibel jika didukung oleh 

riwayat hidup atau sejarah berdiri sebuah lembaga dan didukung oleh 

beberapa foto(Kartika, 2020). 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan 

merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan 

pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikain analisis data dapat 

dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan tehnik analisa 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam hal ini merupakan data mentah dari hasil 

penelitian berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi, catatan-

catatan dan sebagainya. 
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2. Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan- catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus-

menerus. Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur 

tema, dan membuat gugus-gugus. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa 

teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti 

secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan 

pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan 

pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal(Sandewi, 

2020). 

 

 

 

 

 



 

36 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat 

Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu 

Maros didirikan pada tahun 2010 yang awalnya merupakan tawah wakaf 

milik Seseorang lalu diwakafkan ke Baitul Maal Hidayatullah Makassar 

dan dikembangkan oleh pengelolah yakni Yayasan Al-Bayan Hidayatullah 

Makassar. Pondok Pesantren tersebut merupakan Pondok Pesantren 

khusus Tahfidz perkembangan dari Pondok Pesantren Hidayatullah 

Makassar yang berada di Kompleks Bumi Tamalanrea Permai karena 

perbedaan lokasi ini maka dibentuk Yayasan Ummul Quro Hidayatullah 

khusus mengelolah Pondok Tahfidz di Tompobulu Maros sebagai 

perpanjangan tangan ketika ada urusan dengan pemerintah Kabupaten 

Maros. Sejak berdiri pada tahun 2010 telah meluluskan santri sebanyak 

kurang lebih 60 orang hafidz quran sebagian mereka saat ini melanjutkan 

Pendidikan di Madinah, Ar Royyah Sukabumi dan STIS Hidayatullah 

Balikpapan. Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

berjarak sekitar 30 km dari arah timur kota Makassar dan berada pada 

ketinggian 240dpl, yang memiliki alam yang lebih sejuk dibanding 

suasana di Kota Makassar dan Maros. Pondok tahfidz yang diapit dengan 

perbukitan hijau dengan suasana alam seperti ini membuat santri semakin 

betah untuk menghafal Al-Qur’an. 
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2. Visi dan Misi 

- Visi Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar 

Mewujudkan kampus Pondok Pesantren Hidayatullah Makassar 

sebagai kampus generasi qurani, unggul, dan berkarakter. 

- Misi Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar 

1) Mewujudkan Masyarakat berjamaah, bersyariah, unggul, dan 

berpengaruh 

2) Mewujudkan generasi qurani, unggul, dan berkarakter 

3) Menyelenggarakan Pendidikan integral berbasis tauhid 

4) Menyelenggarakan ekonomi keummatan yang berdaya saing 

5) Mewujudkan kampus Hidayatullah Ummul Quro Tompobulu 

sebagai kampus tahfidz unggul sebagai miniature peradaban 

islam 

6) Memberdayakan dhuafa dan mustadh’afin 
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3. Struktur Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar 

Dewan Pembina 

Ketua Yayasan 

Suwinto Fatah, S.Pd., MM 

Dewan Pengawas 

Lembaga Mutu Pendidikan 

Al-Bayan (LMPA) 

Dr. Sabrianti Aziz, M.Pd.I 

Amalia Husna Bahar 

Dept. Tarbiyah/LPIH 

Arfa, S.Pd., MM 

Wakil Kepala LPIH :Lilik Nurrohim 
Anggota LPIH : 
- Dasria, S.Pd. 

- Edi NR 
- Kepala Sekolah SMP-SMA 
- Kepala Sekolah SD 
- Mudir Tahfidz Pucak 
- Kepesantrenan 

Sekretaris :Jumaruddin 
AMC : H. Firmansyah Lafri 
Pusat Data :Mahfudz, S.Pd. 
Kepala Kantor :Hanif 

 

Bendahara :Erwin, S.E 

Kasir :Aqsa Rifky 

Mitra Zakat :Aba Ramli 

 

Dept. Kampus 

Muhajir 

- Keamanan      : Habib 
- Pertamanan dan Kebersihan : OPH 
- Maintenance     : Ramadhan 

- Sosial dan Layanan Tamu    : Owan Karama 

 

Dept. Ekonomi 
Alyas 

- Adm & Keu :Lutfi Y 
- Minimarket  :Alyas, S.Pd. 
- Konveksi :Luthfi Yahya, 

 Anti Lampang 
- Peternakan  :Suardi Sapa 
- Aqiqah : Imam Muhdin 

 

 
Dept. Dakwah & Layanan Ummat 

Abdul Kadir, S.Pd.I,MA 

- Dakwah       : Abdul Kadir, MA 
- Layanan Umat    : Sulaiman MT, 

        Muhtar dg Lau 
-DKM Umar Faruq : Khairulla, 

        Drs. Syahruddin 

 

 

Badan Pengelola STAI Al-Bayan 

- Ketua     : Irfan Yahya,ST., MSi 
- Wakil Ketua I   : Muhtar, S.Si, M.Si 
- Wakil Ketua II  : Imran, S.Pd., M.Pd 
- Wakil Ketua III : Abdul Kadir, S.Pd.I, M.A 

- Humas     : Firmansyah, ST 

 

Badan Pengelola Pondok Putri 
- Ketua  : Haderah, S.Pd.I 
- Sekretaris  : Muthmainnah, S.Pd.I 
- Bendahara   : Fitri 
- Kepengasuhan  : Khadijah, S.H.I 
- Tahfidz  : Riffat Ridhatillah 
- Klinik Kesehatan : Dr. Erny 

- Waka SMP/SMA Putri  : Haspawaty Pasni, S.Pd 
 

Badan Pengelola Tahfidz Ummul Quro 
- Ketua    : Sultan, S.Pd.I, MM 
- Humas     : Ammar Abdul Hadi 
- Adm & Keu    : Kahar Muzakkar 
- Kampus    : Elly Abbas 
- Agrobisnis    : Syarifuddin 
- Mudir     : Ahmad Harun 
- Tahfidz     : Ahmad Ansar 

- Kepengasuhan :Muh. Guntur. S.H.I 
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B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1) Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Yayasan Al-Bayan Hidayatullah 

Makassar pada Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

Tompobulu Maros 

Yayasan Al-Bayan Hidayatullah Makassar yang berdiri pada tanggal 17 

Mei 1991 terletak di Kota Makassar merupakan suatu Lembaga pengelola 

Pendidikan, pengkaderan, dakwah, dan sosial keagaaman yang didirikan oleh H. 

Abdul Aziz Qahhar, Bersama H. Abdul Majid, H. Khaeril Baits, Lisbana, H. 

Tasmin Latif, H. Ahkam Sumadiana dan beberapa sahabat beliau lainnya. 

Yayasan ini dipercayakan dalam mengelolah tanah pondok pesantren tahfidz 

ummul quro hidayatullah yang berada di Tompobulu Kab. Maros yang awal 

tanahnya seluas 2 ha dan dikembangkan melalui program wakaf yaitu “wakaf 

tunai” yang diperuntukkan untuk membeli tanah agar diberdayakan sebagaimana 

mestinya, program tersebut diadakan oleh Yayasan Al-Bayan Hidayatullah hingga 

sekarang seluas 25 ha yang dikelola secara produktif. Sebagaimana yang 

dikemukakan Ustadz Jumaruddin selaku sekretaris Yayasan yang ditemui ketika 

melakukan penelitian sebagai berikut: 

“itu murni tanah wakaf 2 ha yang diwakafkan langsung oleh pemilik tanah 

dimana pondok tahfidz itu berdiri, adapun tanah lainnya itu dibeli karena 

ada orang yang mewakafkan tanah tersebut maka warga yang memiliki 

tanah kosong di sekitar pondok tertarik untuk menjual tanahnya dengan 

harga yang murah dengan maksud untuk memberdayakan tanah tersebut 

melalui program wakaf yang diadakan Yayasan” 

Keterangan Ustadz Jumaruddin itu kemudian sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan (Sofyan & Sofyan, 2023) bahwa memanfaatkan tanah 

secara produktif demi kepentingan umum dengan cara mengoptimalkan 

penggunaannya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang optimal. Hal ini 
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dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha produktif seperti pertanian, 

perkebunan, peternakan, industri kecil, dan usaha jasa lainnya. Dengan demikian, 

pengelolaan tanah wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi yang 

signifikan bagi Masyarakat sekitar. 

Keputusan Masyarakat sekitar yaitu menjual tanahnya dengan harga 

murah melalui program wakaf yang diadakan pihak Yayasan Al-Bayan 

Hidayatullah dengan maksud untuk memberdayakan tanah adalah keputusan yang 

tepat karena pemanfaatan tanah tersebut tidak hanya menguntungkan pondok 

pesantren saja namun memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelolaan tanah 

yang produktif memiliki banyak manfaat penting bagi masyarakat dan ekonomi 

diantaranya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang dapat 

menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sekitar. 

Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa nadzir 

mencakup tiga macam: Nadzir perseorangan, Nadzir organisasi, dan Nadzir badan 

hukum. Adanya nadzir yang dimaksudkan untuk mengelola (memelihara dan 

menyelenggarakan) harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana 

amanat dari wakif. Dalam hal ini tanah wakaf Pondok Pesantren, si wakif 

mewakafkan tanah untuk keperluan pendirian pesantren. Oleh karena itu, tanah 

tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan 

dengan pengembangan pendidikan pesantren dan sarana penunjang lainnya yang 

bersifat produktif. Dalam hal proses perwakafan di Pondok Pesantren Tahfidz 
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Ummul Quro Hidayatullah, ketentuan wakaf sudah memenuhi rukun dan 

syaratnya, antara lain adalah: 

1) Wakif, adalah pihak yang mewakafkan tanah. Menurut ketentuan pasal 7 

UU No. 41 tahun 2004, wakif perseorangan harus memenuhi persyaratan 

dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan 

pemilik sah harta benda wakaf. 

2) Mauquf ‘alaih dimaknai sebagai tujuan peruntukan wakaf, ada juga yang 

memaknai sebagai nadzir. Didalam ikrar wakaf, benda wakaf dimaksudkan 

untuk pendirian, pengelolaan, serta pengembangan pendidikan pesantren 

dan sarana penunjang lainnya. 

3) Mauquf (harta wakaf) yaitu harta yang diserahkan oleh wakif kepada 

nadzir yaitu berupa tanah seluas 2 ha. 

4) Shigat adalah pernyataan wakaf, serah terima tanah tersebut telah 

dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf yang didokumentasikan oleh pejabat 

pembuat Akta Ikrar Wakaf, tetapi dalam hal ini pernyataan tanah wakaf 

hanya dalam bentuk lisan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disingkat UUPA Pasal 14 Ayat (1) 

dinyatakan bahwa pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai 

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya; 

 



42 
 

 
 

a. Untuk keperluan Negara 

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar 

Ketuhanan Yang Maha Esa 

c. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, social, kebudayaan, dan 

kesejahteraan 

d. Untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, dan 

perikanan serta sejalan dengan itu 

e. Untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi dan pertambangan. 

f. Tanah untuk keperluan suci dan social diatur dalam Pasar 49 UUPA 

Berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya), 

manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan, yang 

pertama yaitu: Perencanaan atau Planning Yaitu proses yang menyangkut upaya 

yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang 

dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target atau tujuan 

organisasi. Perencanaan termasuk di dalamnya perencanaan pengembangan benda 

wakaf, karenanya berguna sebagai pengarah, meminimalisasi pemborosan sumber 

daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. 

Tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

Tompobulu Maros dengan luas 25 ha memiliki potensi yang sangat menjanjikan, 

khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Sebagiamana awal mula 

pengelolaan tanah wakaf ini adalah dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk 

bercocok tanam. Walaupun sudah dibangun sarana prasarana pendidikan seperti 

rumah pembina, kantor, masjid, asrama tahfidz, lapangan dll. Namun, sampai 
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sekarang pun sebagian besar tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul 

Quro Hidayatullah Tompobulu Maros masih di dominasi oleh lahan agrowisata 

dalam programnya yaitu Wadi Barokah. Sebagaiamana keterangan dari 

narasumber Pak Basori ketika ditanyakan tentang jumlah tanah wakaf di Pondok 

Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah yang strategis dan bernilai 

ekonomis yang memungkinkan dikelolah secara produktif dengan jelas Pak 

Basori mengatakan sebagaimana berikut ini:  

“jadi disana itu luasnya 25 ha ada khusus untuk wilayah pendidikan seluas 

6 ha ada khusus perumahan seluas 5 ha dan selebihnya itu berpotensi 

untuk perencanaan lahan agrowisata yang sementara ini masih tahap 

penataan lahan” 

Keterangan Pak Basori itu kemudian sejalan dengan hasil penelitian (H. 

Hasan, 2023) bahwa dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di 

pondok pesantren ini nampak pada upaya regulasi wakaf yang mewajibkan nazhir 

untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukannya yang dilakukan secara produktif tanpa melanggar 

prinsip-prinsip syariah. 

Pengelolaan tanah wakaf melibatkan tata kelola dan penggunaan tanah 

yang telah diwakafkan untuk tujuan pemanfaatan tanah ke arah produktif 

khususnya dalam konteks islam. Pengelolaan tanah wakaf memerlukan 

perencanaan yang cermat dan efisien agar tujuan amal tersebut dapat tercapai 

dengan baik, merencanakan penggunaan tanah wakaf sesuai tujuan awalnya 

adalah untuk Pendidikan, maka tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun 

sekolah/pesantren atau pusat Pendidikan. Disamping itu nadzir juga berhak 
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mengelolah tanah tersebut dengan memanfaatkan sisa tanah wakaf untuk kegiatan 

pertanian organik atau budidaya tanaman tertentu yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi. 

2) Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros 

Pengembangan potensi tanah wakaf dalam bidang pertanian, pihak 

Yayasan Al-Bayan Hidayatullah, sebagai nazir menjalin kerjasama dengan 

instansi pemerintah. Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak yayasan 

dengan instansi adalah dalam penyediaan bibit tanaman oleh Bank Indonesia. 

Sebagaimana keterangan dari narasumber Ustadz Jumaruddin ketika ditanyakan 

tentang bantuan pemerintah mengenai pemanfaatan lahan dengan jelas 

Jumaruddin mengatakan sebagai berikut: 

“Jadi ada juga lahan sekarang dimanfaatkan untuk lahan pertanian kemarin 

kita sudah melakukan penanaman bibit bawang merah, Alhamdulillah ini 

adalah kerja sama dengan Bank Indonesia mulai dari bantuan modal 

kemudian pelatihan mengenai pertanian,”  

Keterangan Narasumber Jumaruddin tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian (Zulmeisa, 2016) tanpa adanya sistem yang professional, maka akan 

adanya segelintir masyarakat yang mengetahui perihal sistem pengelolaan harta 

benda wakaf seperti ini, bahkan aparatur dan orang-orang yang bertindak sebagai 

nazhir cenderung mengabaikan sistem pengelolaan asset wakaf secara maksimal. 

Apabila masyarakat dan pemerintah berkeinginan untuk melakukan perubahan, 

agar harta wakaf yang telah ada dapat menjadi asset yang mampu diberdayakan 

dan meningkatkan perekonomian Masyarakat, maka pengelolaan harta wakaf 
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lebih digiatkan lagi dalam memberikan pengetahuan dan pembekalan tentang 

bagaimana sistem pengelolaan harta wakaf yang professional. Dalam hal ini 

membentuk kemitraan dengan pihak swasta, Lembaga pemerintah, atau Lembaga 

nirlaba. Kerjasama tersebut mencakup pendanaan proyek, pengelolaan bersama, 

ataupun pembagian hasil.  

Penggunaan lahan agrowisata juga merupakan salah satu sumber 

penghasilan untuk pondok pesantren tersendiri, meskipun peneliti tidak 

mendapatkan data mengenai nominal berapa kontribusi yang diberikan untuk 

pondok tetapi menurut penuturan dari Narasumber Jumaruddin bahwa ada 

kontribusi yang diberikan walaupun sifatnya masih terbatas. 

Wakaf selain bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah dan 

mendapatkan Ridha Allah, wakaf juga memiliki tujuan untuk penggalangan dari 

masyarakat yang bertujuan sosial, antara lain sebagai berikut; 

1. Menggalang Tabungan sosial dan mentransformasikan Tabungan sosial 

menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial 

2. Menigkatkan investasi sosial 

3. Mewujudkan suatu potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk 

kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesajahteraan umum. 

4. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang 

kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya. 

Seperti halnya zakat, wakaf merupakan ibadah Maliyah berbentuk shadaqoh 

jariyah yakni sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk orang yang 
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mengedekahkannya selama barang atau benda yang disedekahkan itu masih 

ada dan dimanfaatkan(Al-Hadi, 2009). 

Namun demikian, tanah wakaf adalah tanah yang diberikan oleh orang lain 

yang semestinya harus ditujukan untuk ibadah dan pemanfaatannya harus 

dipergunakan untuk kepentingan umum. Praktik wakaf yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga 

dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, 

terlantar atau beralih ke tangan dan sistem pengelolaan yang tidak baik, karena 

masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang 

seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, 

fungsi, dan peruntukan wakaf. 

Fungsi manajemen kedua yaitu Pengorganisasian atau Organizing Yaitu 

proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan 

dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan 

tangguh (dalam wakaf struktur nazhir dan yang diberi kuasa olehnya), sistem dan 

lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak 

dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam tahapan pengorganisasian (organizing), yang harus dilakukan 

adalah: mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas serta 

menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang 

menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, 

penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga, 

dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. 



47 
 

 
 

Menurut Ustadz Jumaruddin, hal pertama yang perlu disiapkan oleh 

pondok pesantren dalam upaya pengembangan potensi tanah wakaf di Pondok 

Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros adalah Sumber 

Daya Manusia yang akan mengelola lahan sesuai dengan potensi lahan tersebut, 

karena salah satu unsur penting dalam membedayakan sebuah lahan adalah 

tersedianya SDM yang mampu memberdayakan lahan tersebut, atau dengan kata 

lain tersedianya SDM yang professional. Sebagaimana penjelasan beliau ketika 

peneliti bertanya mengenai bagaimana usaha yang dilakukan Yayasan untuk 

menanggulangi kurangnya sumber daya manusia, bahwa: 

“mengenai usaha yang perlu dilakukan oleh pesantren dan tentunya 

Yayasan sendiri adalah, pertama menyiapkan sumber daya manusia yang 

akan mengelola, yang kedua tentu menyiapkan lahan yang dikelola sesuai 

dengan potensi yang tersedia untuk saat ini ada lahan yang digunakan 

untuk penanaman bawang merah dan baru satu kali panen” 

Dari pemaparan Ustadz Jumaruddin, penulis menyimpulkan bahwa hal 

pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan SDM yang professional demi 

terciptanya pemberdayaan tanah wakaf yang maksimal. Karena ketersedian lahan 

walau dengan potensi yang besar tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal 

jika tidak dikelola dengan baik, dan SDM merupakan penunjang penting dalam 

memberdayakan sebuah lahan kearah yang lebih produktif. 

Lebih lanjut Ustadz Jumaruddin menekankan bahwa potensi tanah wakaf 

di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros 

sangat besar, tapi SDM yang kurang profesional, khususnya dalam bidang 

pertanian dan perkebunan merupakan kendala utama dalam memaksimalkan 

potensi lahan tersebut, karena salah satu tulang punggung utama dalam 
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memberdayakan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros adalah para guru/pembina dan santri yang 

memiliki kesibukan dan tanggun jawab yang lain, serta latar belakang keilmuan 

yang tidak relevan dengan pemberdayaan tanah wakaf khususnya dalam bidang 

pertanian dan perkebunan. 

“sebenarnya potensinya besar, tetapi karena tanah disana tidak rata jadi 

perlu penataan lahan dulu, dan dalam hal SDM yang dimiliki memang 

kurang profesional disatu bidang, sehingga hasilnya kurang maksimal”  

Jadi, kurangnya SDM dan minimnya dana untuk menata lahan tersebut 

agar dapat diberdayakan merupakan penghambat dalam memaksimalkan potensi 

tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu 

Maros. Untuk meminimalisir masalah terkait SDM, pemberdayaan tanah wakaf 

yang tersedia untuk lahan pertanian di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros dilakukan secara gotong royong, dimana setiap 

komponen dalam pondok pesantren turut andil dalam pemberdayaan tanah wakaf. 

Termasuk santri, guru/pembina bahkan warga sekitar pondok. Menurut pihak 

pondok pesantren, bekerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf merupakan suatu 

langkah untuk meminimalisir masalah terkait belum adanya SDM yang 

profesional dalam bidang pertanian dan perkebunan, serta tidak adanya tenaga 

khusus dalam memberdayakan tanah wakaf. Menurut Ustadz Jumaruddin: 

“Usaha untuk mengatasi masalah atau hambatan itu pertama kita libatkan 

santri, mengajak jamaah kita (warga sekitar pondok) dan guru-guru untuk 

mengelola secara bersama” 

Lebih lanjut Ustadz Jumaruddin menjelaskan bahwa keterlibatan warga 

sekitar juga bisa meminimalisir masalah SDM yang kurang dari segi kualitas 
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ataupun kuantitas, walaupun hal tersebut belum mampu memecahkan masalah 

terkait minimnya SDM dari segi kualitas, setidaknya mampu meminimalisir 

masalah terkait minimnya SDM dari segi kuantitas.  

Hal tersebut terjadi karena Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros tidak memiliki SDM yang ditugaskan secara 

khusus untuk memberdayakan tanah wakaf, atau dengan kata lain pondok 

pesantren tidak menunjuk seseorang, atau membentuk sebuah oraganisasi atau 

lembaga yang bertugas secara khusus untuk memberdayakan tanah wakaf (nazir), 

karena bentuk pemberdayaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul 

Quro Hidayatullah Tompobulu Maros adalah dikelolah secara bersama.  

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam 

masyarakat pedesaan pada umumnya adalah menurut hukum adat kebiasaan 

setempat, dimana hukum adat ini tidak pernah mati dan sesuai dengan fungsinya 

didalam masyarakat. Meskipun perjanjian bagi hasil itu bersifat tidak tertulis, 

namun dalam hal perjanjian harus dinyatakan secara jelas oleh kedua belah pihak 

agar terjalin kedudukan hukum yang layak dan tidak terjadi penyimpangan oleh 

salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Tapi apabila terjadi kecurangan 

atau dari salah satu pihak menyalahi perjanjian, maka dari pihak lain dapat 

membatalkan perjanjian tersebut(Saputri, 2019). 

Umumnya bagi hasil terbentuk dengan adanya kesepakatan antarakedua 

belah pihak, begitu juga di Desa Ara tempat Podok Pesantren tersebut dibangun. 

Sebagian besar pola yang terbentuk disebabkan karena faktor kebiasaan adat yang 
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ada di desa tersebut. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan 

pada umumnya adalah bedasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik modal 

dan penggarap menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun 

temurun, dimana hukum adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi 

oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi biasanya 

dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama anggota 

masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Desa Ara Kecamatan Tompobulu. 

Fungsi manajemen yang ketiga adalah pengimplementasian atau Directing 

Yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak (para 

nazhir) dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat 

menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang 

tinggi. Dalam tahapan pengimplementasian (directing), yang harus dilakukan 

adalah: mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan 

pemberian motivasi kepada tenaga kerja yang direkrut nazhir agar dapat bekerja 

secara efektif dan efisien dalam pencapain tujuan. Dimana guru, santri dan bahkan 

warga sekitar mempunyai tugas yang sama yaitu memberdayakan tanah wakaf. 

Lebih lanjut seorang santri mengakui bahwa mereka diberikan wewenang untuk 

mengelolah tanah wakaf dalam hal bercocok tanam dan juga dilibatkan pada saat 

panen. Santri putra diberikan tugas untuk memanen tanaman ketika musim panen. 

Muhammad Arif menjelaskan bahwa: 

“kita diberikan wewenang oleh pembina untuk becocok tanam. Kalau 

misalnya panen juga dibantu” 
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Sedangkan guru di Pondok Pesantren Tahfudz Ummul Quro Hidayatullah 

terbagai menjadi 2, yang disebut guru umum dan guru pondok. Dimana guru 

umum lebih fokus pada pembelajaran di dalam kelas, sedangkan guru pondok 

selain mengajar, mereka juga memiliki peran penting dalam memberdayakan 

tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu 

Maros. Sebagiamana penjelasan Ustadz Ahmad Harun, bahwa: 

“Di pesantren guru terbagi dua, ada memang guru yang khusus membina 

pesantren, dan juga guru umum. Guru umum ini lebih fokus dibagian 

tenaga pendidik saja.” 

Guru umum lebih fokus pada pembelajaran santri sedangkan guru pondok 

memiliki tugas tambahan selain mengajar dikelas, yakni memberdayakan tanah 

wakaf. Bagi guru pondok yang memiliki tanggung jawab untuk mengajar dikelas 

jika dibenturkan dengan pengelolaan tanah wakaf, maka guru pondok yang diberi 

tugas untuk mengelolah tanah wakaf akan diberikan waktu seperti layaknya cuti 

oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu 

Maros, kemudian jam mengajar dikelas akan diisi dengan guru lain. Sehingga 

tidak ada masalah terkait jam mengajar yang berbenturan dengan waktu 

pengelolaan tanah wakaf.  

Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan meningkatkan peran wakaf 

sebagai pranata keagamaan yang tidak terbatas pada sarana ibadah dan sosial, 

namun lebih pada meningkatkan kesejahteraan umum dengan pengembangan 

pemanfaatan wakaf berdasarkan prinsip syariah. Dalam Syariat Islam tujuan 

utama adalah kemaslahatan umat yang berpatokan pada hukum Islam yaitu “jalb 
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al-mashalih wa dar’u al-mafasid” (menjaga kemaslahatan dan menangkal 

kerusakan). Sedangkan maksud syariah itu sendiri tidak lepas dari tiga hal pokok: 

a. Menjaga maslahat dharuriyyah (primer) meliputi: mempertahankan agama, 

jiwa, keturunan, harta dan akal. 

b. Maslahat hajjiyah (sekunder), yaitu maslahat yang diperlukan manusia untuk 

memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan. Misalnya: 

memberikan rukhshah (keringanan) dalam menjalankan perintah 

agama,memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi seperti 

diperbolehkannya transaksi melalui salam. 

c. Maslahat tahsiniyyah (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan 

nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri kehinaan(Djafar, 

2020). 

Pemanfaatan wakaf bukan hanya untuk sebagai sarana tempat ibadah dan 

tempat pemakaman umum, dengan dikelola secara produktif dan profesional. 

Harta wakaf berupa tanah maupun uang bisa membantu pemerintah dalam 

mengentaskan kemiskinan dan bahkan mewujudkan kesejahteraan umum. 

Dapat dilihat bahwa tanah yang diwakafkan adalah tanah kosong, yang 

kemudian ditanami tanaman jangka pendek dan jangka panjang oleh Pondok 

Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros karena belum 

memilki kemampuan secara finansial untuk mendirikan bangunan pesantren 

sebagai sarana belajar secara formal pada awal tanah tersebut diwakafkan. Pondok 

pesantren sadar, bahwa menunggu memiliki kemampuan finansial tanpa 

melakukan apa-apa adalah sia-sia. Oleh karena itu, terjadi peningkatan 
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produktivitas dari lahan kosong menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Sampai 

sekarang sebagian besar tanah wakaf masih dikelola sebagai lahan pertanian dan 

perkebunan, disamping digunakan untuk membangunan gedung pondok pesantren 

dan perumahan guru.  

3. Peluang dan Tantangan Tanah Wakaf Pada Pondok Pesantren Tahfidz 

Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros 

Analisis SWOT (strenght, weakness, Opportunity,and thread) sepertinya 

diperlukan untuk mengukur potensi dan perkembangan tanah wakaf pada Pondok 

Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros.  

a. Kekuatan (Strenghth)  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peluang yang mendukung 

terhadap pendayagunaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros desa ara dilihat dari beberapa faktor yang 

mendukung diantaranya adalah sebagai berikut:  

a) Adanya harta benda wakaf dalam hal ini adalah tanah wakaf pada Pondok 

Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros yang 

luasnya 25 ha 

Selain karena letak pondok yang sangat strategis tanah wakaf yang cukup luas 

tersebut mempunyai suatu peluang yang menjadi modal yang potensial secara 

produktivitas ekonomi, maka harus dikelola dan diberdayakan dan dimanfaatkan 

sebaik-baiknya untuk menunjang meningkatkan kesejahteraaan umum 
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masyarakat, tanah wakaf yang memiliki potensi dan maafaat ekonomi perlu 

dikelola secara efektif dan efisien, baik sebagai tempat ibadah maupun untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Pemanfaatan tanah wakaf ini ditegaskan dalam 

ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 

disebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda 

wakaf sesuai dengan tunjuan, fungsi dan peruntukannya. Dengan dilakukannya 

pengelolaan dan pengembangan terhadap harta tanah wakaf maka harta tanah 

wakaf yang ada benar-benar difungsikan sesuai dengan tujuan peruntukannya 

sehingga dapat menghindari adanya sikap pembiaran ataupun penelantaran 

terhadap tanah wakaf, yang seakan- akan tidak terurus. 

b) Adanya nadzir yang amanah  

Keberhasilan pengelolaan dan pendayagunaan sangat bergantung kepada 

nadzir atau yang mengelola tanah wakaf maka dalam pengelolaannya harus 

dilakukan oleh nadzir yang terpercaya, amanah, jujur, adil dan profesinal 

merupakan suatu pendukung dalam mewujudkan pendayagunaan tanah wakaf 

sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditentukan. Apabila para pengelola 

atau para nadzir harta benda wakaf telah memenuhi persyaratan seperti yang 

disebutkan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang 

dengan baik. Dengan pengelola demikian, harta wakaf juga dapat didayagunakan 

dengan baik dan maksimal sebagaimana diharapkan bersama. Pendayagunaan 

harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakannya sedemikian rupa 

sehingga harta wakaf dapat dijadikan sebagai: 
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a. Aset yang menghasilkan produk barang dan jasa. Tentu ini memerlukan 

perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan 

pengembangan serta tantangan dan hambatannya. 

b. Aset yang berbentuk aset investasi Usaha. Artinya pengelola dapat 

mengumpulkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan. Dari usaha 

tersebut dapat digunakan untuk lebih memberdayakan tanah wakaf 

tersebut dengan memanfaatkan kentungan untuk kemaslahatan masyarakat 

banyak dengan mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang 

bersangkutan. 

b. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan dari Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros ini adalah lembaga yang belum memiliki nadzir 

secara khusus untuk mengelola wakaf secara khusus dalam artian nadzir juga 

berstatus sebagai Imam Masjid Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros seperti yang dikatakan oleh Ustadz Jumaruddin : 

“Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

Tompobulu Maros ini dikelola oleh Nadzir yang juga berstatus sebagai Imam 

Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros.” 

Selain itu kelemahan dari tanah wakaf ini adalah belum adanya sertifikat yang 

menjadi bukti, walaupun tanah tersebut telah di akui melalui ikrar secara lisan 

bahwa itu adalah tanah wakaf. Upaya penyertifikatan tanah wakaf diperlukan 

sampai tuntas agar tanah wakaf tersebut mempunyai sertifikat dan membantu 

berfungisinya tanah wakaf di wilayah ini. 
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c. Peluang (Opportunity)  

Peluang yang dimiliki oleh Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul 

Quro Hidayatullah Tompobulu Maros sebagaimna yang dijelaskan oleh Ustadz 

Jumaruddin : 

“Salah satu peluang yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Tahfidz Ummul 

Quro Hidayatullah Tompobulu Maros dalam mendayagunakan tanah wakaf 

yang dimiliki adalah dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama yang 

biasanya berasal dari luar daerah, Pejabat tinggi daerah, tokoh-tokoh 

masyarakat, dan lain-lain dalam acara besar baik itu acara mingguan, bulan, 

tahunan yang biasanya rutin dilakukan atau dalam acara keagamaan. 

Tujuannya untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai tanah 

wakaf yang ada di desa ara.” 

d. Tantangan (Threath)  

Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang harta tanah wakaf, sehingga 

masyarakat yang ada di Desa Ara tersebut masih kurang untuk mewakafkan 

sebagian hartanya untuk proses pengelolaan dan pendayagunaan yang lebih baik 

lagi. 

Pada umunya harta benda wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi 

yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi umat sehingga secara tidak 

langsung mensejahterahkan masyarakat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa 

peruntukkan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah 

dan pendidikan saja seperti yang ada di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro 

Hidayatullah Tompobulu Maros, tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan 

umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi serta sosial tanah 

wakaf. 
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Tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

Tompobulu Maros sebenarnya bisa memberikan kontribusinya dibidang 

ekonomi guna untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar pesantren 

tersebut, salah satunya dengan pemanfaatan lahan kosong yang berada di 

Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros 

dengan membuat konsep kawasan wisata. Akan tetapi hal tersebut belum juga 

terealisasikan kepada masyarakat setempat mungkin Nadzir dalam hal 

pengelola tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah 

Tompobulu Maros belum sanggup untuk menangani hal seperti itu karena 

keterbatasannya dalam mengelola. Alasannya hingga saat ini Nadzir atau yang 

mengelola tanah wakaf tersebut juga merangkap sebagai Imam Masjid dan 

Pembina jadi bisa saja beliau kewalahan dalam mengelolanya, sedangkan nadzir 

yang mengelola harus betul-betul profesional dalam mengelola suatu harta 

benda wakaf. 

Fungsi manajemen yang terakhir adalah pengendalian dan pengawasan 

atau controlling Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian 

kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa 

berjalan sesuai dengan target yang diharapakan sekalipun berbagai perubahan 

terjadi. Dalam tahapan pengawasan (controlling), yang harus dilakukan adalah 

mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai 

dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan 

koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai 

alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan 
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target kegiatan(Zulmeisa, 2016). Sebagaimana yang dikemukakan Ustadz 

Jumaruddin selaku sekretaris Yayasan yang ditemui ketika melakukan penelitian 

sebagai berikut: 

“terkait pengawasannya pihak yayasan dan semua pembina disini turut andil 

dalam mengontrol atau mengevaluasi untuk mencapai target kegiatan yang 

diadakan pesantren baik itu proses pembelajaran, maupun bercocok tanam 

agar hasil panen tercapai sesuai keinginan” 

Agar tanah wakaf dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, 

maka perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai 

hal yang berkenaan dengan perwakafan, baik yang berkenaan dengan masalah 

wakif (orang yang mewakafakan), Mauquf bih (barang yang diwakafkan), 

Nadzir (pengelola wakaf). Hasil pengkajian dan perumusan tersebut kemudian 

disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahaminya. 

Masalah tersebut sangat penting, karena tanpa melakukan perumusan kembali 

tentang perwakafan dan pengelolaan yang memadai, maka wakaf yang ada 

kurang dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi umat 

Islam(Diari, 2013). 

Bila kita lihat pengelolaan wakaf mulai sejak zaman silam sampai dengan 

sekarang bahwa wakaf secara konseptual memiliki kekuatan yang sangat dahsyat 

dan berpengaruh. Dalam sejarahnya terdapat dua macam praktek wakaf yaitu 

Wakaf Mutlaq dan Wakaf Muqayyad. Wakaf mutlaq adalah praktek wakaf di 

mana wakif menyerahkan sepenuhnya kepada nazhir untuk mengelolanya tanpa 

batas. Adapun wakaf muqayyad adalah wakaf di mana wakif mensyaratkan agar 

harta yang diwakafkan itu hanya boleh dikelola dengan cara tertentu dan diberikan 
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kepada pihak tertentu. Dalam praktek wakaf mutlaq, nazhir lebih leluasa 

melakukan upaya-upaya produktif sehingga harta wakaf bisa berhasil lebih 

maksimal. Secara historis, cara yang banyak ditempuh, sesuai dengan informasi 

dalam buku-buku fikih, adalah dengan jalan mempersewakan harta wakaf. Hal ini 

sejalan dengan kenyataannya bahwa kebanyakan harta wakaf adalah dalam bentuk 

al-‘iqar (harta tak bergerak, seperti lahan pertanian dan bangunan). Cara ini inilah 

yang dilakukan oleh nazhir dalam mengelola wakaf dengan cara sewa. Ada 

beberapa bentuk penyewaan yang terdapat dalam konsep fikih :  

1) Sewa biasa (ijarah). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para 

ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta 

wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal. 

2) Akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta 

memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, untuk 

membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya 

hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, 

selama ia masih mampu membayar sewa pasaran. 

3) Adanya kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami 

nazhir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang 

yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri. 

4) Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda 

yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan 

gedung yang kemudian dapat disewakan lagi 
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5) Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf 

di samping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, 

juga mungkin dengan kerjasama muzara’ah.(A. R. Harahap, 2021). 

Pengelolaan tanah wakaf produktif dilakukan dengan cara 

mengoptimalkan penggunaannya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang 

optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha produktif seperti 

pertanian, perkebunan, peternakan, industri kecil, dan usaha jasa lainnya. 

Sehingga pengelolaan tanah wakaf produktif dapat memberikan manfaat ekonomi 

yang signifikan bagi masyarakat sekitar. 

Sebagaimana yang saya amati selama penelitian, pemanfaatan tanah wakaf 

Pondok Pesantren Tahfidz Ummul Quro Hidayatullah ini sudah tidak lagi 

bertujuan untuk satu target saja tetapi juga dapat multi target yang dilakukan di 

tanah wakaf tersebut, yaitu ibadah, pendidikan dan pertanian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan peneliti terhadap 

pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf pada Pondok Pesantren Tahfidz 

Ummul Quro Hidayatullah Tompobulu Maros, maka secara umum penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sudah terkelola 

dengan cukup baik. Penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari uraian 

hasil penelitian yang sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pokok masalah yang diajukan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidz Ummul 

Quro pada umumnya adalah pengelolaan secara tradisional, tanah wakaf 

yang berada di Tompobulu Maros lebih banyak digunakan untuk kegiatan 

ibadah dan Pendidikan seperti masjid dan juga sekolah. Namun kini telah 

berkembang cara baru, terutama yang peruntukannya untuk kuburan kini 

digunakan oleh pengelola yakni Yayasan Al-Bayan Hidayatullah untuk 

kegiatan produktif, yakni agrowisata, penginapan villa, dan sekarang 

sedang berlangsung program penanaman bawang merah yang disponsori 

oleh Bank Indonesia, oleh karena itu kini pengelolaan tanah wakaf mulai 

bergeser kearah yang bersifat ekonomi dan tidak hanya sebatas ibadah. 

2. Pemanfaatan tanah wakaf pada pondok pesantren tahfidz ummul quro 

hidayatullah yang berada di Tompobulu Maros belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik sebab hingga saat ini masih proses penataan lahan, dengan 
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potensi tanah wakaf yang ada dan dalam jangka waktu yang sudah cukup 

lama kurangnya kerjasama dengan lembaga/pihak terkait untuk 

mengembangkan kebijakan yang mendukung tetapi dari segi pendidikan 

manfaatnya dapat dinikmati, terbukti dengan adanya pengelolaan tanah 

wakaf yang awalnya digunakan sebagai tempat peribadatan dan 

pendidikan untuk para tahfidz sekarang sudah meluas dan mulai dikelola 

secara produktif yang bernilai ekonomis. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf, Nadzir wajib 

mengelolah dan mengembangkan wakaf sesuai tujuan, fungsi dan 

peruntukannya berdasarkan prinsip syariah, mengupayakan penjamin 

syariah, serta dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan 

prinsip syariah. 

2. Peran pemerintah setempat atau Badan Wakaf Indonesia untuk 

merekomendasikan nadzir yang professional dalam mengelolah tanah 

wakaf pada pondok pesantren tahfidz ummul quro hidayatullah dan 

memperkuat sistem pengelolaan tanah wakaf dengan memberikan 

bantuan materil dalam pemanfaatan tanah wakaf, karena itu, 

peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan tanah wakaf 

memerlukan komitmen jangka Panjang, partisipasi aktif dari instansi 

ataupun komunitas, serta Kerjasama antara berbagai pemangku 

kebijakan.
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