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ABSTRAK 

Nama  : Suchrawardi Islamsyah Putra Sumar 
NIM     : 80500222024 
Juduk  : Analisis Profesionalitas Nazir di Lembaga Wakaf Dalam 

Mengelola Aset Menjadi Wakaf Produktif  ( Studi Kasus Di 
Lawazis DDI Kota Makassar ) 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana 
profesionalitas yang dimiliki Nazir di lembaga wakaf Lawazis DDI Kota 
Makassar dalam mengelola aset wakaf mereka menjadi wakaf produktif 
dengan menggunakan sepuluh indikator profesionalitas nazir. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, 
serta metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan 
dokumentasi.  

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dari sepuluh indikator 
yang penulis gunakan untuk mengukur profesionalitas Nazir dalam 
mengelola aset menjadi produktif, hanya terdapat lima indikator yang 
terpenuhi, yaitu : Kepatuhan terhadap hukum wakaf menurut syariat dan 
undang-undang, bermoral dan berintegritas, memiliki masa bakti, pelaporan 
yang transparan dan akuntabel, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun 
lima indikator lainnya belum terpenuhi, yaitu: mempunyai komitmen dan 
berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus, fokus 
dalam melaksanakan tugasnya, mendapat gaji selama bekerja, dan 
mempunyai sertifikat nazir.    

Hasil analisis dengan menggunakan sepuluh indikator profesionalitas 
tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa profesionalitas nazir di 
lembaga wakaf Lawazis DDI kota Makassar belum berjalan dengan baik, hal 
ini dikarenakan ada lima indikator profesionalitas yang tidak terpenuhi pada 
nazir Lawazis DDI dan hanya lima indikator profesionalitas yang terpenuhi. 
Kendala yang dihadapi Lawazis DDI Kota Makassar dalam pengelolaan aset 
menjadi wakaf produktif adalah kurangnya sumber daya manusia yang  
kompeten, anggaran yang terbatas, manajemen pengelolaan yang masih 
tradisional, kurangnya pelatihan dan gaji nazir. Solusi yang peneliti tawarkan 
kepada Lawazis DDI adalah perekrutan nazir, pelatihan manajemen dan 
kompetensi nazir, serta kerjasama dengan pihak lain. 

Kata Kunci: Nazir, Profesionalitas, Lembaga Wakaf, Wakaf Produktif 
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ABSTRACT  

Name   : Suchrawardi Islamsyah Putra Sumar 

NIM       : 80500222024 

Title  : Analysis of Nazir's Professionalism at Waqf Institutions in 
Managing Assets to Become Productive Waqf (Case Study at 
Lawazis DDI Makassar City) 

 
The aim of this research is to measure the extent of professionalism 

possessed by Nazirs at the Lawazis DDI waqf institution in Makassar City in 
managing their waqf assets into productive waqfs using ten indicators of 
Nazir professionalism. The type of research used is qualitative with a case 
study approach, as well as data collection methods through interviews, 
observation and documentation.  

The results of this research reveal that of the ten indicators that the 
author used to measure Nazir's professionalism in managing assets to be 
productive, there were only five indicators that were met, namely: 
Compliance with waqf law according to sharia and law, having morals and 
integrity, having a period of service, reporting transparent and accountable, 
and community service. The other five indicators have not been met, namely: 
having high commitment and dedication, having special abilities and skills, 
being focused on carrying out their duties, receiving a salary while working, 
and having a Nazir certificate.    

As a result of the analysis using these ten indicators of professionalism, 
the researcher drew the conclusion that the professionalism of nazir in the 
Lawazis DDI waqf institution in the city of Makassar was not running well, 
this was because there were five indicators of professionalism that were not 
met at nazir Lawazis DDI and only five indicators of professionalism were 
met. 

The obstacles faced by Lawazis DDI Makassar City in managing assets 
into productive waqf are the lack of competent human resources, limited 
budget, traditional management, lack of training and nazir salaries. The 
solution that researchers offer to Lawazis DDI is nazir recruitment, nazir 
management and competency training, as well as collaboration with other 
parties. 

 
 

Keyword: Nazir, Professionalism, Waqf Institutions, Productive Waqf 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Allah menurunkan syariat agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi 

Muhammad SAW bukan hanya mengajarkan konsep ta’abbudi (penyembahan 

kepada Allah) saja, tetapi syariat Islam juga mengajarkan konsep ekonomi 

yang berasaskan keumatan dan sosial,1 salah satunya yang disebut dengan 

Wakaf. Imam Nawawi dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih mengartikan wakaf 

sebagai pemanfaatan harta yang dapat digunakan tanpa menghilangkan 

pokoknya, dengan memotong hak milik wakif dan menyalurkan manfaatnya 

selamanya dengan niat mendekatkan diri kepada Tuhan.2 

Konsep wakaf berbeda dengan konsep ibadah lainnya, dimana 

seseorang yang melaksanakan wakaf selain mendapatkan pahala amal 

jariyah, juga berkontribusi untuk memperbaiki ekonomi masyarakat 

disekitar tempat dia berwakaf.3 Karena jika melihat dari kacamata maqashid 

syariah,4 tujuan utama disyariatkannya wakaf adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan umat, menguatkan syiar Islam, menciptakan keadilan sosial 

bagi masyarakat luas dan membangun kehidupan yang lebih baik.5 Kekuatan 

wakaf sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam 

bidang perekonomian, apalagi jika wakaf dikelola secara sistematis 

                                                        
1 Forum dan Masalah Wakaf Komite Ilmiah, Mudawwanah Ahkam Al-Waqf Al-Fiqhiyah, 

7th edn (kuwait: Al-amanah Al-amah lilawqaf, 2017). h.26 
2 Imam Nawawi, Tahrir Al-Faz At-Tanbih (Cairo: Al-minhaj, 1998). h.464 
3 Muhammad Said Ramadhan Al-buti, Dawabit Al-Maslahah (Beirut: Dar Al-fikr, 2005). 
4 Secara Bahasa. Maqashid Syariah berasal dari kata ‘Maqashid’ yang berarti “tujuan”, 

dan ‘Syariah’ yang berarti “hukum Islam”. Jadi Maqashid Syariah secara harfiah berarti 
“tujuan-tujuan diturunkannya hukum Islam”. Ada 5 kategori dalam Maqashid Syariah, yaitu: 
Menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. 

5 Ahmad Edwar, ‘Wakaf Solusi Penurunan Kemiskinan’, Zhafir, 2.2 (2020). h.66 
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transparan dan profesional.6 

Wakaf sejak diperintahkannya pada tahun kedua setelah hijrahnya 

Nabi Muhammad ke Madinah telah menjadi salah satu pilar untuk 

meningkatkan kesejahteraan umat. Di zaman Nabi Muhammad wakaf 

produktif ini telah dipraktekkan sebagaimana yang pernah dicontohkan oelh 

sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab ketika Nabi Muhammad 

memerintahkannya untuk mewakafkan kebun kurmanya di khaibar untuk 

dikelola kemudian hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

dakwah dan umat islam.7 Begitu juga dengan yang dilakukan oleh sahabat 

lainnya seperti Utsman bin ‘Affan yang mewakafkan sumurnya untuk 

dimanfaatkan airnya untuk keperluan masyarakat Madinah saat itu, bahkan 

sampai saat ini wakaf tersebut terus berkembang dan dikelola secara 

professional sehingga menjadi hotel yang terus menghasilkan untuk 

kemashlahatan umat secara berkelanjutan. 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa wakaf yang dilakukan oleh 

para sahabat adalah bentuk wakaf produktif. Dalam hal ini tanah atau sumur 

tadi adalah salah salah satu contoh aset wakaf yang pokoknya tidak hilang, 

malah justru bertambah nilainya. Aset wakaf tersebut dikelola secara baik 

dan professional dan hasilnya ada yang disedekahkan dan dikembangkan 

lebih luas, hingga menjadi lebih produktif.  Penerapan wakaf produktif 

sendiri telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang 

wakaf yang bunyinya "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

dilakukan secara produktif". Penjelasan dari kata produktif dalam pasal 

tersebut adalah dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, 

                                                        
6 Hafidz Maulana Fikri, Manajemen Penghimpun Wakaf Uang Pada Badan Wakaf 

Indonesia (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2016). h.65 
7 Muhammad Bin Isa At-tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Beirut: Dar Al-garb Al-islami, 

1998). Nomor Hadits 1296 
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kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, 

pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, 

pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.8 

Syekh Yusuf Al-Qardawiy dalam kitab Fiqh al-Zakah mengungkapkan 

bahwa tidak ada halangan atau larangan untuk menjadikan barang wakaf dan 

zakat sebagai aset yang produktif dengan cara-cara yang dibenarkan oleh 

syariat, selama hal itu tidak mengubah substansi wakaf dan tujuannya, serta 

dapat mendatangkan mashlahat untuk para penerima manfaat zakat 

(mustahik). Bahkan, ini merupakan salah satu bentuk kebaikan dalam 

mengembangkan wakaf itu sendiri, yaitu mewujudkan kemashlahatan untuk 

umat secara berkelanjutan.9 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa Islam tidak 

melarang pengelolaan wakaf produktif sehingga membuahkan hasil yang 

dapat digunakan untuk menuntaskan masalah-masalah di masyarakat, 

utamanya masalah ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Syekh 

Said Ramadhan al-Butiy yang mengatakan bahwa wakaf tidak hanya terbatas 

pada pengelolaan tradisional seperti tanah dan bangunan, harta wakaf juga 

dapat diinvestasikan dalam berbagai bentuk bisnis yang produktif, seperti 

penanaman saham, obligasi, dan proyek-proyek yang bermanfaat bagi 

msyarkat. Hal ini sejalan dengan tujuan wakaf untuk mewujudkan 

kemashlahatan bagi umat.10 

 

                                                        
8 Undang-Undang Republik Indonesia, "Presiden Republik Indonesia", No. 41, Tahun 

2004 tentang Wakaf. hlm. 1-40 
9 Yusuf Al-Qardawiy, Fiqih Zakat, jilid 2 (Mesir: Muassasah Ar-risalah, 1973). h.817-818 
10 Muhammad Said Ramadhan Al-buti, Fiqih As-Sunnah Wa Maqasiduhu (Damaskus: Dar 

al-Kutub, 2012). 
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Berdasarkan pendapat dari kedua ulama kontemporer ini, keduanya 

membolehkan aset wakaf untuk dikelola agar lebih produktif, dan mereka 

juga sepakat bahwa hal tersebut sejalan dengan tujuan Dari wakaf itu sendiri, 

yaitu mewujudkan mashalahah ammah. Kemudian dari pada itu, konsep 

wakaf produktif ini disempurnakan oleh komite fatwa ulama Mesir di tahun 

2004 dengan membolehkan wakaf produktif dengan beberapa syarat yaitu: 

1) investasi wakaf dilakukan pada sektor yang halal dan bebas dari riba, 2) 

pengelolaan wakaf produktif harus dikelola oleh lembaga yang kompeten dan 

amanah, 3) hasil keuntungan yang diperoleh dimanfaatkan untuk 

kepentingan mustahik sesuai dengan tujuan wakal diawal, dan 4) nilai pokok 

wakaf tidak berkurang dan tetap terjaga.11 

Syarat-syarat yang dikeluarkan oleh komite fatwa mesir adalah upaya 

para ulama untuk menjaga tujuan dan nilai wakaf tetap pada koridornya. 

Artinya, fatwa tersebut menjadi acuan baku bagi badan atau Lembaga yang 

mengelola aset wakaf. Peran dan tata kelola dari lembaga wakaf dinilai sangat 

penting untuk menjaga dan mengontrol penglolaan wakaf produktif. Dan hal 

ini sejalan dengan visi misi Nazir yaitu, mengelola harta wakaf dengan 

sebaik-baiknya sehingga harta wakaf yang ada tidak hanya bernilai 

komsumtif tetapi juga produktif dan Nazir juga harus memberikan kontribusi 

kepada kesejahteraan umat, baik melalui bantuan komsumtif atau untuk 

modal usaha produktif.12 

Di Indonesia potensi wakaf sebagai penggerak ekonomi masyarakat 

belum berjalan seimbang dengan tata pengelolaan yang dilakukan oleh 

lembaga wakaf yang ada, hal ini dapat ditemukan pada sebagian besar harta 

wakaf selama ini hanya diperuntukan untuk hal-hal yang bersifat 

                                                        
11 Lihat Fatwa Dar al-ifta al-Mishriyyah no. 1523 tahun 2004 
12 Undang- undang dasar tahun 2004 nomor 41 tentang Nazir wakaf 
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konsumtif,13 seperti pembangunan sarana ibadah ritual, yaitu masjid dan 

musholla, atau sarana umum yang tidak bersifat produktif seperti 

pemakaman umum dan sarana Pendidikan seperti madrasah dan pondok 

pesantran yang mana ini semua membutuhkan dana untuk perawatan dan 

keberlangsungannya.14  

Secara garis besar wakaf dapat dibagi menjadi dua kategori, yang 

pertama wakaf konsumtif dan kedua adalah wakaf produktif. Fenomena 

umum yang terjadi di Indonesia pengelolaan wakaf masih bersifat konsumtif 

yang artinya aset wakaf yang diberikan langsung dirasakan manfaatnya atau 

dikonsumsi oleh masyarakat tanpa adanya aktifitas produksi seperti sekolah 

atau masjid.15 Hal ini sebenarnya sudah sesuai dengan syariat islam, dimana 

harta wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama, tetapi jika 

melihat praktek dilapangan, hal ini terkadang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, bahkan terkadang menjadi beban dimasayarkat minimal untuk 

biaya perawatannya.  

Masih sangat sedikit sekali harta wakaf yang dikelola dengan 

peruntukan yang lebih efisien seperti untuk peningkatan kesejahteraan umat 

dan penuntasan kemiskinan masyarakat islam. Meskipun secara jelas 

diketahui bahwa potensi wakaf sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat 

umum, namum tidak dapat dipungkiri bahwa aset wakaf yang digunakan 

secara konsumtif akan menimbulkan masalah baru yaitu biaya untuk 

pemeliharaan dan pengelolaan.16 

                                                        
13 Onny Madaline, ‘Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas 

Tanah’, Al-Awqaf. Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 10.2 (2017). h.143 
14 Abdurrahman Kasdi, Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif 

(Yogyakarta: Idea Press, 2021). h.5 
15 Bangun Adi Putra, ‘Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif Di Masjid 

Nurul Huda Kota Metro’, Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2023. 
16 Mukhtar Lutfi, Manajemen Wakaf : Upaya Progresif Dan Inovatif Bagi Kesejahteraan 

Umat (Makassar: Alauddin Press, 2013). h.88-89 
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Berdasarkan hasil survei dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf 

Kementrian Agama RI yang penulis ambil datanya pada Siwak (Sistem 

Informasi Wakaf) Kemenag bahwa dari 57.263,69 hektar tanah yang 

diwakafkan, sebagian besar penggunaan tanah adalah difungsikan untuk 

masjid yaitu sebesar 43,51%, yang digunakan untuk musholla adalah 27,90, 

untuk sekolah 10,77%, untuk makam 4,35% dan untuk pesantren 4,10% dan 

sisanya 9,37% adalah untuk bantuan sosial lainnya. Dalam data yang 

disampaikan pada situs tersebut bahwa luas tanah wakaf di tanah air adalah 

sebesar 57.263,69  hektar tanah dan tersebar dalam 440.512 lokasi di 

seluruh wilayah Indonesia.17 Seharusnya dari luasnya tanah dan banyaknya 

lokasi tanah wakaf dapat di produktifkan bukan hanya untuk masjid 

melainkan dengan sesuatu yang dapat menumbuhkan perekonomian umat. 

Setelah memaparkan konsep dan peran wakaf diatas, maka dapat 

dipahami potensi wakaf yang begitu besar jika dikelola dengan professional. 

Namun jika melihat fenomena dan fakta yang terjadi saat ini, peran wakaf 

sebagai penggerak ekonomi masyarakat belum terlalu optimal. Padahal jika 

melihat antusiasme masyarakat dan perkembangan wakaf di Indonesia kian 

hari kian meningkat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah dan 

obyek harta wakaf, baik itu tanah, uang, bangunan dan lainnya, yang tersebar 

di berbagai penjuru negeri.  

Melalui penjabaran data diatas dapat dibayangkan bagaimana besar 

nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat jika tanah- tanah ini 

dikelola dengan baik dan professional. Belum lagi dengan potensi wakaf uang 

misalnya, yang diprakarsai oleh Badan Wakaf Indonoesia (BWI) pada tahun 

2010 dengan nilai 2 milyar rupiah, dan nilai tersebut terus meningkat hingga 

                                                        
17 Badan Wakaf Indonesia, Data Tanah Wakaf Seluruh Indonesia dikutip dari Siwak 

(Sistem Informasi Wakaf) Kemenag, http://Siwak.Kemenag.Go.Id/. 
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saat ini, sebagaimana yang dilaporkan oleh BWI terakhir di tahun 2023, BWI 

mencatat perolehan wakaf uang mencapai 2.23 triliun rupiah per agustus 

2023, angka ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan 

dengan perolehan wakaf uang yang terkumpul antara tahun 2018-2021 

senilai 855 miliar rupiah.18 Jumlah-jumlah ini terus meningkat setiap harinya 

dan akan menjadi aset yang luar biasa besar dan sangat potensial.  

 
Gambar 1.1  

Data Badan Wakaf Indonesia 2023 

Sumber : Badan wakaf Indonesia 2023 
 

Gambar 1.2 Data  

Penggunaan Tanah Wakaf 
Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Republik 

Indonesia 

                                                        
18  Indeks Wakaf Nasional 2022. https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-

wakaf-nasional-2022. 
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Gambar 1.3 Data  

Jumlah Tanah Wakaf Di Sulawesi Selatan 

Sumber: Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Republik 

Indonesia 

Dari gambaran fenomena di atas, dapat dipahami bahwa mayoritas 

muslim di Indonesia masih berpersepsi bahwa wakaf untuk urusan 

keagaaman lebih diutamankan dibanding wakaf dengan tujuan 

pemberdayaan ekonomi umat. Mereka lebih mempraktikkan wakaf 

keagamaan seperti masjid, musholla, makam dan sebagainya, sedangkan 

wakaf untuk tujuan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

belum mendapat perhatian yang signifikan. 

Jika melihat beberapa contoh pelaksanaan wakaf di negara-negara 

timur Tengah, biaya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana 

pendidikan dan kesehatan diambil dari hasil pengembangan wakaf. Ini adalah 

hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang berkesinambungan, yang 

didirikan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Pada 

umumnya, wakaf produktif adalah berupa aset yang menghasilkan seperti 
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perkebunan, pertanian, ruko atau gedung-gedung komersil yang dikelola 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan, kemudian sebagian 

dari hasil keuntungan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai 

kegiatan keagamaan19. Bahkan dengan berkembangnya zaman wakaf 

produktif sudah ada dalam bentuk hotel, apartemen, rumah sakit, mall dan 

lain-lain. Konsep wakaf produktif inipun dilaksanakan diberbagai negara 

sampai saat ini, dan hasil dari pengelolaan wakaf tersebut digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat. 

Lebih lanjut, sebenarnya pengelolaan harta wakaf untuk pembangunan 

seperti masjid, makam/kuburan dan madrasah, sudah sesuai dengan hukum 

syariat Islam, dimana salah satu syarat dari Al-mauquf (harta yang 

diwakafkan) yaitu harta wakaf harus dapat bermanfaat untuk masyarakat 

umum dalam jangka panjang.20 Tetapi jika melihat dari perspektif yang lebih 

luas dengan mempertimbangkan maslahah yang lebih besar dan dengan 

pengelolaan yang lebih professional maka seharusnya wakaf dapat mengatasi 

berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang saat ini masih dihadapi oleh 

sebagian bangsa Indonesia, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan 

dan masalah sosial lainnya.21 

Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, ketidak efisienan pemanfaatan aset 

wakaf disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan Dr. Amelia 

di dalam bukunya:22 pertama, kurangnya pengetahuan dan kompetensi yang 

dimiliki oleh nazir yang mengelola aset wakaf masih secara tradisional. 

                                                        
19 Firman muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia, Al-Ahkam 

25, no.1, 2015, h.86 
20 Abu Ma’aliy Al-juwaini, Nihatul Matlab Fii Dirayatil Madzhab, bab Al-waqf (Jeddah: 

Darul Minhaj, 2007). h.376 
21 Ahmad Edwar, “Wakaf Solusi Penurunan Kemiskinan”, Zhafir 2, no 2 (2020), h: 80 
22 Amelia Fauzia dkk, Fenomena Wakaf di indonesia: Tantangan Menuju Wakaf 

Produktif, Badan Wakaf Indonesia, h:3 
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Pengetahuan nazir sebagai pengelola aset wakaf masihlah sangat sederhana. 

Wakaf masih dipahami sebagai suatu aktivitas penyerahan harta, baik barang 

atau benda dari wakif (orang yang mewakafkan hartanya) kepada nazir23 

(penerima wakaf) baik itu kepada pribadi atau lembaga untuk dimanfaatkan 

selama-lamanya sebagai keperluan ibadah saja yang notabenenya tidak dapat 

dikomersilkan. Hal ini dapat diatasi dengan sertifikasi dan pelatihan untuk 

nazir agar dapat mengelola aset wakaf secara inovatif dan produktif. 

Kedua, pengetahuan wakif yang menganggap bahwa harta yang 

diwakafkan memang seharusnya hanya untuk pembangunan tempat ibadah 

saja, apalagi hal ini menjadi semakin krusial karena kebanyakan wakif 

berwasiat untuk mewakafkan sebagian harta tanahnya untuk dijadikan 

masjid kepada ahli warisnya yang mau tidak mau harus dijalankan oleh ahli 

waris tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi tentang wakaf 

produktif kepada masyarakat umum. 

Ketiga, masih tersebar luas anggapan di masyarakat bahwa 

menyalurkan aset wakaf yang peruntukannya untuk bisnis atau sebagai 

penggerak ekonomi umat akan berpotensi besar untuk menyulut konflik. 

Bagi masyarakat yang beranggapan seperti ini, wakaf merupakan salah satu 

bentuk ibadah yang sakral, yang tidak seharusnya terdapat unsur bisnis di 

dalamnya, maka sebaiknya dari awal saja aset wakaf itu diperuntukan untuk 

menjadi masjid atau madrasah. Padahal jika bercermin dari sejarah wakaf 

kebun kurma dizaman Nabi Muhammad, dimana kebun tersebut digunakan 

untuk sesuatu yang menghasilkan dan produktif kemudian hasil dari kebun 

kurma tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. 

Untuk mensukseskan konsep wakaf produktif tentu ada beberapa hal 

                                                        
23 Ahmad Bin Umar As-Syatiri, Al-Yaquth An-Nafis, pertama (Dairatul Al-Ma’arif Al-

islamiyah, 2011). h.107 



 
 

11 
 

yang perlu dipersiapkan, seperti pengelola wakaf yaitu Nazir yang 

professional. Menurut data pusat Bahasa dan budaya UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta wakaf saat ini dikelola oleh mayoritas Nazir yang bekerja sambilan 

dan tidak mendapatkan upah (84%). Dan yang bekerja secara professional 

hanya sekitar (16%). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa salah satu 

masalah mendasar atas tidak berkembangnya potensi wakaf adalah Nazir 

yang tidak professional.24  

Dalam pengelolaan Wakaf, nazir adalah manajer yang mengatur dan 

mengurus serta mengembangkan aset wakaf yang diamanahkan kepadanya 

agar bermanfaat bagi kepentingan agama dan sosial.25 Keberhasilan dalam 

pengelolaan wakaf baik yang bersifat tradisional maupun pengelolaan yang 

bersifat produktif sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang 

berada didalamnya, yaitu nazir.  

Hal ini dikarenakan peran nazir yang sangat sentral dan penting dalam 

mengelola harta benda wakaf, maka suatu organisasi atau lembaga yang 

bertugas mengelola harta benda wakaf sangat dituntut untuk memperhatikan 

sumber daya manusia yang ada di dalam suatu lembaga atau organisasi 

tersebut, karena pengoptimalan harta benda wakaf perlu diimbangi dengan 

kualitas dan sikap profesionalitas para nazir. Nazir mempunyai peran penting 

dan fundamental untuk mengelola aset wakaf terutama jika ingin 

mengembangkan kearah wakaf produktif. Oleh sebab itu nazir wajib 

mempunyai kemampuan manejerial yang baik sebagai pengelola wakaf untuk 

dapat mengembangkan aset tersebut agar menjadi lebih produktif dan 

                                                        
24 Abdurrahman Kasdi. 
25 Muh. Iqbal, Peran Nazir dalam mengelola Harta Wakaf Secara Produktif 

di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Menurut UU No.41 Tahun 2004. 
Altafani: Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat, 2.1 (2022). h.60 
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menghasilkan manfaat yang lebih luas.  

Menurut Danang Suntoyo terdapat dua fungsi dari manajemen sumber 

daya manusia yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi atau lembaga 

sebagai standar dalam praktek pengelolaan sumber daya manusianya. Fungsi 

yang pertama adalah fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pegendalian Adapun fungsi kedua adalah 

funsi operasional yang mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan kontrak kerja. Berdasarkan 

beberapa funsi yang dijelaskan tadi, ada beberapa proses yang perlu 

diperhatikan sesuai dengan pelaksanaan manjemen nazir yaitu, proses 

perekrutan, pengawasan, pembinaan serta pemberian kompensasi. 

Melalui beberapa fungsi diatas ada beberapa proses yang perlu 

diperhatikan sesuai dengan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia 

dalam lembaga nazir ialah proses rekruitmen, Hal ini dilakukan demi 

terwujudnya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien dengan dikelola oleh 

sumber daya manusia nazir wakaf yang profesional. Mengingat 

profesionalitas dan kualitas seorang nazir dalam mengelola harta benda 

wakaf menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf. 

(Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004;117) 

Maka tidak heran jika fokus dari manajemen sumber daya manusia 

terdapat pada usaha dalam mengelola sumber daya manusia, dengan 

peningkatan kualitas dan profesionalitas. pengawasan, pembinaan serta 

pemberian kompensasi. Sehingga hipotesa yang muncul adalah semakin 

tinggi tingkat profesionalitas nazir maka akan semakin produkitf wakaf yang 

dihasilkan. Hal inilah yang mendasari penelitian ini dilaksanakan.  

Pada dasarnya, pengembangan aset menjadi wakaf produktif tertumpu 
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pada bagaimana manjemen pengelola aset wakaf tersebut, sehingga 

profesionalitas seorang Nazir baik itu perseorangan ataupun lembaga sangat 

dibutuhkan. Sebagai Nazir yang bertanggung jawab atas wakaf maka dia 

bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi yang cukup mengenai 

wakaf itu sendiri. Informasi yang transparan tersebut mencakup berbagai 

macam informasi baik mengenai keuangan atau bukan, dan segala program, 

proyek dan semua kegiatan yang terkait dengan wakaf. 26 

Salah satu hal yang mendasar juga dalam pengelolaan wakaf adalah 

asas tranparansi dan akuntabilitas. Nazir wakaf yang professional haruslah 

ranparan, jujur, Amanah dalam mengatur seluruh aliran keuangan sehingga 

siap diaudit kapanpun dan dimanapun.27 

Disisi lain Untuk mengetahui seorang Nazir professional atau tidak 

dalam mengelola aset wakaf, maka ada beberapa karakteristik yang harus 

dimiliki oleh seorang Nazir: pertama, seorang Nazir harus memiliki 

kemampuan serta kehalian khusus. Kemampuan dan keahlian ini biasanya 

diperoleh Nazir melalui Pendidikan, pelatihan dan juga pengalaman bekerja 

dalam bidang yang digelutinya dalam jangka waktu yang Panjang. Kedua, 

Nazir wajib memiliki komitmen yang kuat serta moral yang tinggi. Komitmen 

dan moral diimplementasikan dalam bentuk mematuhi kode etik profesi 

selama dia menjalankan tugas dan pekerjaaannya. Ketiga, mendapatkan upah 

dari profesi yang digelutinya. Sebagai Nazir yang professional dalam 

bidangnya, maka dia berhak mendapatkan upah atas dedikasi waktu, tenaga 

dan pikirannya dalam menjalankan tugasnya. Keempat, mengabdi kepada 

masyarakat. Dalam peneglolaan aset wakaf seorang Nazir harus lebih 

                                                        
26 Kamaruddin, M.I, Financial and non financial disclosure practices in selected awqaf 

institution. Internasional Journal of Nusantara Islam, 6. No1. (2018). h.52-72 
27 Direktorat pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, ( Jakarta: 

Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013) 
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mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri atau 

lembaganya. Kelima, legalitas. Profesi sebagai Nazir harus memiliki izin dan 

legalitas dari pemerintah agar dapat dikategorikan professional.28 

Berdasarkan dari fenomena wakaf yang telah dijabarkan di atas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap profesionalitas Nazir 

sebagai pengelola wakaf produktif dengan judul ”Analisis Profesionalitas 

Nazir di Lembaga Wakaf Dalam Mengelola Aset Menjadi Wakaf 

Produktif”. Dari penelitian ini diharapkan mendapat manfaat yang besar 

agar dapat menjadi acuan dan motivasi bagi lembaga wakaf lainnya dalam 

mengelola dan mengembangkan wakaf. 

B. Fokus penelitian dan deskripsi fokus 

Penelitian ini berjudul analisis profesionalitas Nazir di lembaga wakaf 

dalam mengelola aset menjadi wakaf produktif studi pada Lawazis DDI 

Makassar. Karena terbatasnya waktu penelitian dan untuk menghindari salah 

penafsiran dari pembaca serta keluar dari pokok permasalahan, maka 

penelitian ini difokuskan pada bagaimana profesionalitas Lawazis DDI 

sebagai lembaga yang mengelola aset wakaf secara produktif.  Batasan ini 

menjadi sangat penting untuk mengefisienkan waktu sekaligus untuk 

menjaga arah penelitian agar tetap pada koridornya dan mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas dan untuk menghindari 

ketidakjelasan pada istilah-istilah yang digunakan, maka penulis perlu 

mendeskripsikan terkait dengan pengertian judul. Adapun istilah istilah yang 

                                                        
28 Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 

Nazir Profesional Dan Amanah (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005). 
h.75 
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dimaksud adalah profesionalitas, lembaga wakaf, aset wakaf produktif. 

 Profesionalitas. Menurut kamus besar Bahasa indonesia  

profesionalitas adalah perihal profesi, keprofesian, kemamapuan untuk 

bertindak sesuai dengan tuntutan29. Profesionalitas berasal dari kata 

profesional yang berarti pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang membutuhkan keahlian, 

Kemahiran, atau kecapakan dengan standar atau mutu tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi.30 Kata profesionalitas  merujuk pada makna 

kualitas atau sikap yang menunjukkan tingkat keahlian, tanggung jawab, etika 

kerja dan dedikasi tinggi dalam menjalankan pekerjaan atau tugas tertentu. 

Profesionalitas mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, konsistensi, kerja 

sama tim, keterampilan yang baik, serta kemampuan menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik serta tepat pada waktunya.  

Lembaga wakaf adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola 

dan mengembangkan harta benda wakaf.31 Lembaga wakaf adalah lembaga 

yang dibentuk untuk mengelola harta benda wakaf baik bergerak maupun 

tidak bergerak, yang diperuntukan bagi kepentingan umum sesuai dengan 

syariat islam.32 Funsi dari lembaga ini adalah untuk menerima, mengelola 

dan mengembangkan aset wakaf agar dapat menghasilkan manfaat yang 

optimal kemudian menyalurkan manfaat wakaf kepada penerima yang 

berhak. 

Aset Wakaf produktif adalah harta benda atau property yang 

diserahkan secara Ikhlas oleh wakif baik individu maupun lembaga kepada 

                                                        
29 Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
30 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 
31 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
32 Sudirman & Erna Sari, ‘Pengelolaan Wakaf Produktif Di Lembaga Amil Zakat Nurul 

Fikri Sampit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf’, Al-Awqaf, 
14.2 (2021). h.54 
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Nazir dengan tujuan untuk digunakan dan dikelola secara produktif. Aset 

wakaf dikelola untuk menghasilkan keuntungan finansial yang dapat 

digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.33 Beberapa 

contoh aset wakaf yang dikelola secara produktif yaitu tanah yang disewakan 

untuk pertokoan dan perkantoran, atau uang wakaf yang diinvestasikan di 

bisnis yang halal dan baik. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di latar belakang diatas, maka peneliti 

merumuskan permasalahan untuk diteliti dan menjadi rumusan masalan  

pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat profesionalitas nazir di lembaga 

wakaf Lawazis DDI dalam mengelola aset menjadi wakaf produktif? 

D. Kajian Pustaka 

Pada tahap penyusunan sebuah karya ilmiah maka menjadi sebuah 

kebutuhan bagi penulis untuk melakukan analisis dan mencari berbagai 

dukungan teori maupun rujukan dari literatur ilmiah yang memiliki relevansi 

dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan hasil 

pencarian yang penulis lakukan, maka didapatkan beberapa literatur yang 

mempunyai relevansi dengan topik yang akan dibahas. Berikut beberapa 

penelitian terdahulu yang didapatkan penulis dari hasil pengamatan dan 

penelitian: 

1) Hasil penelitian yang dilakukan Zamakhsyari Baharuddin dan Rifqi 

Qowiyul Iman (2018) dengan judul “Nazir Wakaf Profesional, 

Standarisasi dan Problematikanya”. Metode yang digunakan pada 

                                                        
33 Sarpini, ‘Telaah Mauquf ‘Alaih Dalam Hukum Perwakafan’, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan 

Wakaf, 6.1 (2019). h.21 
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penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan model penelitian 

studi literatur. Pada penelitian ini membahas tentang masalah Nazir 

wakaf yang mencakup, definisi, tupoksi, hingga kriteria Nazir 

professional. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kunci 

pengelolaan wakaf terutama untuk Nazir dan tim kerja yang solid 

dalam memaksimalkan peran wakaf. Dan syarat Nazir yang 

professional adalah memiliki moral atau etika, human skill, human 

tehnical, human relation dan ilmu manajemen dan bisnis. Adapun 

hambatan dalam pengelolaannya adakah pengetahuan, perekrutan, 

pembinaan, kompetensi, imbalan dan wakaf. Kemudian Solusi yang 

diberikan adalah melakukan perubahan paradigma, adanya asosiasi 

Nazir, Pendidikan dan pelatihan Nazir, serta peningkatan 

kesejahteraan Nazir.  

2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wildan Munawar (2021) dengan 

judul “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif 

di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teknik 

deskriptif dengan model interktif miles dan Huberman melalui tiga 

langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Pada penelitian ini lebih fokus menganalisa manajemen wakaf 

produktif untuk mengukur profesionalitas Nazir dilembaga daarut 

tauhid bandung. Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

pengelolaan aset wakaf produktif dilembaga wakaf darut tauhid telah 

berjalan dengan baik dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari tiga 

indikatornya, yaitu: peningkatan kinerja Nazir, pengelolaan aset yang 

efisien dan transparansi pelaporan keuangan. Keterampilan dan 
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pengalaman yang dimiliki Nazir menjadi faktor keberhasilan dalam 

mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif melalui 

kerja sama dengan berbagai pihak, sementara itu pelaporan keuangan 

kepada BWI yang terbuka, kepada masyarakat dan wakif, sebagai bukti 

tingkat akuntabilitas yang tinggi. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Ahmadi (2018) dengan judul: 

“Kompetensi Nazhir Dalam pengelolaan Aset Wakaf Menurut 

Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode 

Kualitatif deskriptif. Dan menggunakan jenis penelitian field research. 

Pada penelitian ini lebih berfokus kepada pandangan hukum islam 

terhadap urgensi kompetensi nazhir dalam mengelola aset wakaf 

berupa amal usaha Pendidikan pada persyarikatan muhammadiyah 

bandarlampung. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

kompetensi Nazir di pimpinan muhammadiyah bandar lampung belum 

dapat dikatakan professional dalam mengelola wakaf, karena masih 

dikelola secara tradisional. Pemanfaatan aset wakaf masih terbatas 

pada sektor Pendidikan saja. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia 

yang kurang dan merangkapnya jabatan nazir sehingga belum dapat 

memanfaatkan harta wakaf secra maksimal. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Hamli Syaifullah dan Ali Idrus (2019) 

dengan judul penelitian: “Inovasi pelayanan wakaf produktif era 

digital: studi kasus di Yayasan wakaf bani Umar”. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan 

model penelitian studi kasus Pada penelitian ini peneliti 

mengungkapkan bagaimana peran layanan berbasis digital yang 

dilakukan oleh nadzir dalam melaksanakan dan meningkatkan 
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kegiatan pengelolaan wakaf. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan 

bahwa pengelolaan aset wakaf harus berorientasi pada keuntungan 

(profit oriented), nazir harus memberikan dan meningkatkan 

pelayanan terbaik, sertanNazir harus konsisten dalam bersosialisasi di 

berbagai media sebagai salah satu bentuk layanan berbasis digital. 

5) Penelitian yang dilakukan oleh Indra Sholeh Husni (2022) dengan 

judul penelitian: “Profesionalitas Nazir dalam mengelola wakaf 

perspektif total quality management pada badan wakaf Al-quran 

daerah Istimewa Yogyakarta”. Metode penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif normatif, dengan jenis penelitian field research. 

Pada penelitian ini penulis menjelaskan indikator-indikator 

profesionalitas nazir dalam pengelolaan aset wakat produktif ditinjau 

dari perspektif total quality management. Hasil dari tesis ini 

menyatakan bahwa profesionalitas nazir pada badan wakaf al-quran 

telah berjalan baik, dan telah memenuhi 9 indikator profesionalitas, 

dan hanya 1 indikator yang belum di terpenuhi, yaitu terdapat masa 

bakti para karyawan atau nazir. 

6) Penelitian yang dilakukan oleh Ali Idrus (2020) dengan judul: “Analisis 

Atas Lembaga Wakaf Dalam Menjalankan Wakaf Produktif Pada 

Yayasan Dompet Duafa”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui 

konsep pengelolaan lembaga wakaf dompet duafa serta tantangan 

yang dihadapi oleh lembaga untuk mengembangkan wakaf produktif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, konsep 

pengelolaan lembaga dompet duafa dalam menjalankan wakaf 

produktif adalah menggunakan wakaf uang tunai. Kedua, aset bergerak 

seperti Gedung dan ruko serta aset tidak bergerak seperti kendaraan 
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disewakan ke swasta atau peorangan agar menghasilkan surplus dana 

yang kemudian didistribusikan kedalam 5 pilar yaitu, Pendidikan, 

Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Praktek wakaf telah dimulai sejak lama, akan tetapi lembaga yang 

menerapkan profesionalitas dalam pengelolaanya masih sangat sedikit jika 

dilihat dari presentase jumlah organisasi atau lembaga wakaf nasional. 

Berdasarkan uraian pada rumusan maasalah yang telah dijelaskan diatas, 

maka yang akan menjadi tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat profesionalitas 

nazir di lembaga wakaf Lawazis DDI dalam mengelola aset menjadi wakaf 

produktif. 

2. Kegunaan Penelitian : 

Secara garis besar penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang besar kepada semua aspek mulai dari praktisi, akdemisi dan 

para peneliti setelahnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis yang dapat dirasakan dari penelitian ini adalah 

sumbangsih pemikiran, tenaga, waktu serta keikutsertaan penulis 

untuk bidang ilmu pengetahuan secara umum, dan untuk bidang 

ekonomi secara khusus, dan untuk masyarakat muslim sebagai bentuk 

evaluasi dan peningkatan dalam pengelolaan dan pengembangan aset 
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atau harta wakaf. 

b. Manfaat praktis yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah sebagai 

tambahan wawasan dan keilmuan tentang ekonomi islam baik secara 

teoritis maupun praktikal yang berkaitan dengan wakaf. Manfaat 

praktis ini dapat menjadi masukan dan rujukan oleh lembaga wakaf 

dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang produktif dan 

sesuai syariat islam kedepannya sehingga tujuan dari wakaf yaitu 

mensejahterkan masyarakat dapat terwujud. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia Nazir 

Sumber Daya Manusia merupakan kualitas usaha yang dilakukan oleh 

seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang. 

Sumber daya manusia biasa dilakukan dengan pegawai atau personil dalam 

suatu perusahaan atau lembaga. Sumber daya manusia dapat diartikan 

dengan tenaga kerja, pekerja, karyawan yang sebagai penggerak organisasi 

dalam mewujudkan eksistensinya atau potensi yang merupakan aset dan 

berfungsi sebagai modal non material dalam organisasi.1 

Suatu organisasi atau perusahaan yang berkualitas tidak dapat berjalan 

tanpa adanya sumber daya manusia. Dalam hal ini lembaga atau perusahaan 

juga perlu memerlukan pengembangan sumber daya manusia. Yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pelatihan jangka panjang 

terhadap seseorang atau nazhir guna untuk memperbaiki dan meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan, ketrampilan yang sesuai dengan tugas - tugas 

mereka. Dalam suatu lembaga sudah tentu mempunyai visi dan misi untuk 

mencapai tujuan yang baik dan benar. Dalam menjalankan visi misi perlu 

adanya manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan kegiatan pengelolaan 

SDM melalui kegiatan perencanaan tenaga kerja, pengorganisasian, 

pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, pengendalian, dan 

pengevaluasian. 

Menurut Schuler, Dowling, Smart dan Huber menyatakan bahwa 

                                                        
1 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Yogyakarta: Gajah 

Mada Unoversity Press, 2011). h.35 
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Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan pengakuan akan 

pentingnya orang-orang yang menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi, 

lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan dan berfungsi untuk 

memastikan kualitas SDM.2 

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis didasari dengan dua teori 

yaitu,pertama; Teori dari Geoerge Terry yang berpendapat bahwa dalam 

pelaksanaan manajemen diperlukan fungsi-fungsi dasar yaitu dimulai dari 

funsi perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan sumber 

daya manusia didalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan.3  

Kemudian teori kedua yang penulis gunakan adalah toeri dari Werner 

dan De Simone, menurutnya fungsi dari MSDM dapat dibagi menjadi dua 

bagian terpenting, yaitu Fungsi Utama dan Fungsi Pendukung. Fungsi utama 

sangat bergantung pada pengerahan ( Recruitment ), pemeliharaan ( 

Maintanance), dan pengembangan (development). Adapun fungsi yang kedua 

adalah fungsi pendukung (Support), artinya manajemen yang berhubungan 

langsung dengan dukungan yang diberikan dalam produktivitas manajemen. 

Melalui teori diatas, keberadaan manajemen sumber daya manusia 

merupakan aspek penting, sehingga dalam penerapannya perlu 

mempertimbangkan fungsi fungsi yang menjadi dasar, agar tujuan dalam 

sebuah organisasi bisa terwujud. Dimulai dengan fungsi perencanaan yaitu 

persyaratan atau aturan dalam pengadaan karyawan atau individu, untuk 

mendapatkan karyawan atau individu dengan kompetensi serta keahlian 

yang dibutuhkan dalam lembaga atau organisasi. 

                                                        
2 Priyono, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Sidoarjo:Zifatama, 2010) 
3 Masram & Mu’agh, Manajemen Sumber Daya Manusia. 

(Sidoarjo:Zifatama, 2010). 
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Kemudian fungsi pengorganisasian yang dimulai dari pemberian 

tanggung jawab atau pembuatan struktur, pengembangan terhadap karyawan 

atau individu dalam sebuah organisasi dan pemberian imbalan. Fungsi 

pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan fungsi terakhir ialah 

evaluasi, yaitu dengan sistem pengawasan.  

Dalam pengelolaan Wakaf, nazir adalah manajer yang mengatur dan 

mengurus serta mengembangkan aset wakaf yang diamanahkan kepadanya 

agar bermanfaat bagi kepentingan agama dan sosial.4 Keberhasilan dalam 

pengelolaan wakaf baik yang bersifat tradisional maupun pengelolaan yang 

bersifat produktif sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang 

berada didalamnya, yaitu nazir.  

Hal ini dikarenakan peran nazir yang sangat sentral dan penting dalam 

mengelola harta benda wakaf, maka suatu organisasi atau lembaga yang 

bertugas mengelola harta benda wakaf sangat dituntut untuk memperhatikan 

sumber daya manusia yang ada di dalam suatu lembaga atau organisasi 

tersebut, karena pengoptimalan harta benda wakaf perlu diimbangi dengan 

kualitas dan sikap profesionalitas para nazir. Nazir mempunyai peran penting 

dan fundamental untuk mengelola aset wakaf terutama jika ingin 

mengembangkan kearah wakaf produktif. Oleh sebab itu nazir wajib 

mempunyai kemampuan manejerial yang baik sebagai pengelola wakaf untuk 

dapat mengembangkan aset tersebut agar menjadi lebih produktif dan 

menghasilkan manfaat yang lebih luas.  

Menurut Danang Suntoyo terdapat dua fungsi dari manajemen sumber 

daya manusia yang dapat digunakan oleh sebuah organisasi atau lembaga 

                                                        
4 Muh. Iqbal, Peran Nazir dalam mengelola Harta Wakaf Secara Produktif 

di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Menurut UU No.41 Tahun 2004. 
Altafani: Jurnal pengabdian Kepada Masyarakat, 2.1 (2022). h.60 
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sebagai standar dalam praktek pengelolaan sumber daya manusianya. Fungsi 

yang pertama adalah fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pegendalian Adapun fungsi kedua adalah 

funsi operasional yang mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan kontrak kerja. Berdasarkan 

beberapa funsi yang dijelaskan tadi, ada beberapa proses yang perlu 

diperhatikan sesuai dengan pelaksanaan manjemen nazir yaitu, proses 

perekrutan, pengawasan, pembinaan serta pemberian kompensasi. 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti mencoba 

mengimplementasikan konsep managemen nazir tersebut kedalam bentuk 

indikator-indikator profesionalitas nazir, yang akan peneliti jabarkan lebih 

detail pada pembahasan berikutnya. 

B. Profesionalitas 

1. Teori Profesionalitas 

Menurut De George, definisi profesionalitas adalah orang yang 

mempunyai profesi atau pekerjaan dan menghabiskan waktu dan hidupnya 

dalam pekerjaan tersebut dengan mengandalkan keahlian yang tinggi. Atau 

seseorang yang mengandalkan keahlian khususnya untuk hidup, sementara 

orang lain melakukan hal tersebut hanya sebagai hobi atau mengisi waktu 

luang.5 Oleh sebab itu seseorang yang bekerja secara professional 

menggunakan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya dan bekerja dengan 

serius dengan memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas diri dan 

pekerjaannya. Seorang professional wajib memiliki keseriusan dalam bekerja, 

pribadi yang disiplin serta ketekunan sebagai bentuk komitmen atas 

                                                        
5 De George, The Etnic Information Technology and Bussiness (Blackwell Publishing, 

2003). 
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pekerjaannya.6 

Sedangkan menurut Kurniawan dalam bukunya menjelaskan bahwa 

profesionalitas merupakan suatu kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan, bisa melakukan (ability) dan disertai dengan pengalaman yang 

tidak muncul secara tiba-tiba tetapi membutuhkan waktu yang Panjang.7 

Berdasarkan pemaparan diatas, profesionalitas dianggap sangat 

penting dan dibutuhkan untuk kemajuan dan perkembangan suatu 

Perusahaan, organisasi, atau lembaga. Jika suatu lembaga ingin terus 

berkembang maka sangat dibutuhkan orang-orang yang bekerja secara 

professional didalamnya, jika sikap profesionalitas ini disampingkan maka 

tidak menutup kemungkinan suatu lembaga hanya berjalan ditempat atau 

bahkan dapat mengalami kemunduran.  

2. Profesionalitas dalam Perspektif Islam 

Islam adalah agama universal yang nilai-nilai yang diajarkan 

didalamnya berlaku sepanjang zaman. Islam sangat kaya dengan pesan-pesan 

untuk mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi umat terbaik. Ajaran-

ajaran tersebut tidak hanya yang berorintasi kepada ketuhanan tetapi juga 

berorintasi kepada sosial dan kepada diri sendiri. Sehingga prinsip-prinsip 

profesionlaitas tersebut juga diajarkan didalam agama islam. Seorang muslim 

dituntut untuk berkegiatan dan bekerja secara professional, yaitu bekerja 

dengan jujur, disiplin, optimal, efisien dan tekun. Prinsip-prinsip ini diajarkan 

oleh tauladan terbaik yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW yang memiliki 

sifat-sifat yang menjadi landasan untuk dikembangkan menjadi sifat 

profesionalitas dalam bekerja. Sifat-sifat Nabi Muhammad yang dapat 

menjadi landasan profesionalitas sebagai berikut: 

                                                        
6 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). h.52 
7 Kurniawan, Profesionalisme Dalam Bekerja, (Jakarta: Kencana, 2005) 
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a) Kejujuran ( As-Siddiq) 

Dalam bekerja sifat kejujuran menjadi salah satu sifat dasar yang 

sangat penting untuk mengembangkan prinsip profesionalisme. Nabi 

Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk jujur dalam setiap sendi 

kehidupannya, termasuk dalam bekerja. Berkembangnya suatu lembaga atau 

tidak dapat diukur dari kejujuran dari pesonilnya, banyak sekali projek dari 

lembaga atau oragnisasi yang berantakan disebabkan karena ketidakjujuran 

orang yang bertanggung jawab didalamnya. 

b) Bertanggung Jawab ( Al-Amanah) 

Sifat bertanggung jawab sangat diperlukan untuk membangun sikap 

professional terutama dalam dunia kerja. Suatu perusahan atau lembaga akan 

jatuh jika orang yang terlibat didalamnya tidak mempunyai sifat bertanggung 

jawab. 

c) Komunikatif (At-Tablig) 

Selanjutnya, salah satu karakter yang wajib ada pada profesionalitas 

adalah komukatif, hal ini dibuktikan dengan transparansi dan akuntabilitas. 

Sebagai personil yang bekerja dalam suatu instansi atau lembaga yang mana 

notabenenya banyak menjalin kerjasama dengan pihak lain, maka menjadi 

barang tentu sifat tranparan, informasi yang dapat diakses semua pihak, dan 

tidak ada kecurigaan didalamnya, sehingga semua anggota, masyarakat dan 

pihak yang bekerjasama dapar tenang dan memberi apresiasi terhadapnya. 

Dengan begitu lembaga akan berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh 

dari segala pihak. 

d) Cerdas (Al-Fatanah) 

Seorang yang bekerja dengan professional dengan kecerdasannya 

dapat melihat peluang dan menangkap potensi dengan cara yang cepat dan 
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efektif. Dalam suatu organisasi atau lembaga pemimpin yang cerdas dapat 

menyelesaikan problematika yang terjadi di dalamnya dengan cara yang tepat 

dan cepat. Dia dapat menampung aspirasi dari anggotanya, memanfaatkan 

peluang secara optimal dan memecahkan masalah dengan baik.8  

C. Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Wakaf atau waqaf berasal dari Bahasa arab, yang merupakan isim 

mashdar dari kata 
َوَ 
 
َق ََ–َف 

 
َقَ ي َوَ َ–َف 

 
َق
 
َف ا  yang secara terminology dapat 

diterjemahkan sebagai “menahan”, “diam ditempat”, “tidak bergerak” atau 

“berhenti”.9 Menurut para pakar Bahasa arab, kata wakaf (al-waqf) 

mempunyai arti yang sama dengan kata “al-habs” dan kata at-tasbil yang 

dapat dimaknai dengan menahan atau mencegah.10 Sedangkan menurut 

Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-muhazzab, al-waqf dan al-habs 

berbeda walaupun sama-sama bermakna menahan, al-waqf lebih banyak 

digunakan untuk tujuan ibadah, sedangkan al-habs maknanya lebih umum.11 

Jikalau kata wakaf ini dikaitkan dengan barang atau harta seperti tanah 

misalnya, maka dapat diterjemahkan sebagai pembekuan hak kepemilikan 

untuk tujuan tertentu.12 Sedangkan menurut syariat secara wakaf dapat 

didefinisikan sebagai bentuk penahanan hak milik atas suatu benda dengan 

tujuan untuk menyalurkan manfaatnya untuk kemaslahatan dijalan Allah.  

Undang-undang dasar tahun 2014 nomor 41 tentang wakaf, 

                                                        
8 Muhammad Najamudin Zudhin, Berislam: menuju Keshalehan Individual Dan Sosial, 

(Surakarta: Lembaga Studi Islam, 2015). h.46 
9 Undang Undang Dasar Tahun 2017 No 41 Tentang Wakaf. 
10 Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami Wa Adillatuhu (damaskus: Dar Al-fikr, 2008). h. 149 
11 Imam Nawawi, Al-Majmu Syarh Al-Muhazzab (Beirut: Dar Ihya Al-Turats, 1983). h.234 
12 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama Dan 

Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf, 
pertama (jakarta: IIman press, 2004). h. 37 
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menjelaskan bahwa wakaf berarti menahan suatu benda yang menurut 

hukum tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk 

kebijakan. Yang dimaksudkan dengan kalimat menahan pada definisi tersebut 

adalah bahwa aset yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, disewakan, 

dihibahkan, dipinjamkan, digadaikan dan sejenisnya.13 Para ulama imam 

mujtahid pun berbeda pendapat mengenai definisi wakaf ini, sehingga 

mempengaruhi perbedaan penerapan dan pengelolaan pada wakaf. Definisi 

wakaf menurut empat Imam Mujtahid ialah sebagai berikut: 

1) Mazhab Imam Syafi’I 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa waqaf merujuk pada tindakan 

melepaskan kepemilikan harta yang diwaqafkan oleh wakif, setelah melalui 

prosedur perwaqafan yang sesuai. Imam Nawawi didalam kitab Tahrir al-Faz 

at-Tanbih mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang dapat 

dimanfaatkan tanpa menghilangkan pokoknya dengan cara memutus hak 

kepemilikan wakif, dan menyalurkan manfaatnya demi kebaikan dengan niat 

mendekatkan diri kepada Allah.14 

Definisi ini mempertegas bahwa aset yang telah diwakafkan terlepas 

dari hak kepemilikan wakif dan terlepas dari campur tangan lainnya, 

kemudian manfaat dari wakaf tersebut disalurkan kepada mauquf alaihi demi 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wakif dilarang melakukan tindakan 

apapun terhadap harta waqaf, termasuk perlakuan seperti pemilik terhadap 

harta miliknya yang lain, baik melalui pertukaran atau cara lainnya. Dalam 

pandangan mereka, jika wakif meninggal dunia, harta yang diwaqafkan tidak 

dapat diwarisi oleh ahli warisnya. 

                                                        
13 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab (jakarta: Lentera Basritama, 

2007). 
14 Imam Nawawi, Tahrir Al-Faz At-Tanbih (Cairo: Al-minhaj, 1998). h.464 
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Wakif diwajibkan mengalirkan manfaat dari harta yang diwaqafkannya 

kepada mauquf ‘alaih (penerima waqaf) sebagai bentuk sodaqoh yang 

mengikat, dan wakif tidak memiliki hak untuk melarang penyaluran 

sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli memiliki hak 

untuk memaksa agar wakif memberikan sumbangan kepada mauquf alaihi. 

Oleh karena itu, pengertian yang lebih komprehensif dari Mazhab Syafi’I yaitu 

definisi yang diungkapkan oleh Al-Qalyubi sebagai berikut :  

َ
 
َح
 
َمَ َس َب ََال 

 
َك َمَ ي

 
َال ََن

 
َتَ ن

 
َف

 
َهَ بَ َاع

َمَ 
 
ب َاَ
 
ََاءَ ق

 
ََهَ نَ يَ ع

 
َع
َ

َ َمَ ل َص  َف 
َبَ مَ  اح   

Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan 
dengan tetap menjaga keutuhan barangnya dan digunakan 

untuk transaksi yang dibolehkan”15 
 

Kata Habs pada definisi diatas mencakup segala macam bentuk 

penahanan harta, seperti barang gadaian dan penyitaan. Sedangkan kata 

maal yang artinya harta adalah bentuk mengkategorikan kata habs tadi, 

sehingga dipahami bahwa segala sesuatu yang tidak dikategorikan sebagai 

harta tidak dapat diwakafkan. Dan pada definisi diatas jelas mengungkapkan 

bahwa wakaf hanya berasal dari barang riil yang dapat dimanfaatkan tanpa 

menghilangkan pokok hartanya dan membatalkan wakaf tersebut jika 

diberikan kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti wakaf untuk 

tempat maksiyat atau untuk memerangi umat islam. 

2) Mazhab Hanafi 

 Imam Al-Murginani dalam kitabnya mengutip definisi imam Abu 

Hanifah tentang wakaf sebagai berikut : 

َ
 
َح
 
ََس َب

 
َعَ ال ن

ْ ََي  
 
َع
َ

ََمَ ل
 
َل ََك 

 
َاقَ وَ ال َف 

َوَ 
 
َالت َص 

 
َد َبَ َق 

 
َمَ ال

 
َن
 
هَ عَ ف  

Artinya: “ Menahan suatu benda terhadap kepemilikan wakif dan       

                                                        
15 Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, Hasiyah Al-Qalyubi (Mesir: Dar ihya al-

kutub al-arabiyah). h.97 
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menyedekahkan manfaatnya”16 

Mayoritas ulama madzhab Hanafiyah mengartikan waqaf sebagai 

tindakan menahan suatu benda yang, menurut hukum, tetap menjadi milik si 

wakif dengan tujuan memanfaatkan hasilnya untuk kebajikan. Dalam konteks 

ini, pemilikan atas harta waqaf tetap melekat pada pewakif, sehingga 

diizinkan baginya untuk menarik kembali dan bahkan menjualnya. Apabila si 

wakif meninggal dunia, harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan yang 

diterima oleh ahli warisnya. Dengan demikian, esensi dari waqaf hanya 

terkait dengan "menyumbangkan manfaat". Sejalan dengan perspektif 

tersebut, madzhab Hanafi mendefinisikan waqaf sebagai tindakan untuk 

tidak melakukan apapun terhadap suatu benda yang tetap merupakan hak 

milik, dengan mengalirkan manfaatnya kepada pihak yang mewaqafkan 

untuk kebajikan (sosial), baik dalam konteks saat ini maupun masa yang akan 

datang.17  

3) Mazhab Imam Malik 

Sebagaimana dinukil dalam kitab Mawahib al-Jalil, Imam Ibnu Arafah 

al-Maliki mendefinisikan wakaf sebagai berikut: 

َاَ 
 
َع
 
َمَ َاءَ ط

 
َن
 
َ َةَ عَ ف

َ
َءَ ش  

َمَ 
 
َةَ د

َوَ 
 
ََهَ دَ وَ ج

 
َزنَل ََم 

 
َب
 
َق
 
ََهَ اؤ َ  

ْ
ََم َف

 
َل َك 

ط َعَ مَ 
َهَ يَ 

َوَ 
َ
َوََ ل

 
َت
 
َد َق

 
ارَ ي  

Artinya: “ Memberikan manfaat dari suatu barang dengan jangka 
waktu keberadaannya bersamaan dengan keutuhannya pada 

kepemilikan pemiliknya walaupun hanya perkiraan”18 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa waqaf tidak melibatkan pelepasan 

kepemilikan harta wakif, melainkan mencegah wakif melakukan tindakan 

yang dapat melepaskan hak kepemilikannya atas harta tersebut kepada pihak 

                                                        
16 Burhanuddin Ali bin Abu Bakar Al-mugnuni, Al-Hidayah (Mesir: Pustaka Muhammad, 

1356). h.40 
17 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu (damaskus: Darl Al-fikr, 2010). 

h.599 
18 Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Hattab, Mawahib Al-Jalil, 1st edn (Mesir: 

Dar as-sa’adah, 1329). h. 18 
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lain. Wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat harta waqaf dan tidak 

diperbolehkan menarik kembali waqafnya. Waqaf dilakukan dengan 

mengucapkan lafadz waqaf untuk masa tertentu sesuai keinginan pemilik, 

dan perwaqafan tersebut berlaku untuk suatu periode tertentu, tidak bersifat 

kekal.19 

Dalam perspektif Mazhab Maliki, wakaf dapat diterapkan pada 

berbagai jenis aset, termasuk aset yang likuid seperti uang tunai (cash waqf). 

Waqaf pada aset tertentu, seperti tanah, masjid, madrasah, dan aset tetap 

lainnya, dilihat sebagai tindakan untuk menahan harta milik wakif agar dapat 

dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan agama. Namun, perdebatan 

muncul terkait interpretasi unsur "keabadian," di mana pandangan Mazhab 

Maliki melibatkan pertimbangan terhadap sifat dan umur rata-rata aset yang 

diwaqafkan. Imam Syafi’i, sebagai perbandingan, menekankan waqaf pada 

aset tetap (harta tetap) sebagai syarat sah waqaf. Pandangan ini 

mempengaruhi waqaf yang umumnya ditemui, seperti tanah, masjid, dan aset 

tetap lainnya di Indonesia, di mana mayoritas mengikuti mazhab Syafi’i. Di 

sisi lain, Imam Maliki memperluas konsep waqaf untuk mencakup barang-

barang bergerak, seperti waqaf susu sapi atau waqaf buah tanaman tertentu, 

di mana yang menjadi substansi adalah sapi dan pohon, sementara 

manfaatnya diambil dari susu dan buah. Dengan demikian, mazhab Maliki 

memungkinkan pemberian waqaf dalam berbagai jenis aset, termasuk yang 

likuid seperti uang tunai (cash waqf).20 

4) Mazhab Imam Hambal  

Ibnu Qudamah salah satu murid Imam Ahmad Bin Hambal 

                                                        
19 Ahmad Al-dardir, Al-Syarh Al-Sagir, 4 (damaskus: muhammad ali sabih, 1985). h.203 
20 Nurma, ‘Investasi Dana Wakaf’, Jurnal Khatulistiwa, 3.1 (2013), 11–18. 
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mendefinisikan wakaf sebagai berikut:  

َ
 
َت
 
َبَ ح
 
ََس َي

  
َال َص  َ ل 

ََوَ 
 
َت بَ س 

ََلَ يَ 
 
َال
 
ةَ رَ مَ ث  

 Artinya: “Menahan asal benda dan menyalurkan hasilnya.”21 

 

 Definisi yang diungkapkan oleh ibnu Qudamah ini berasal dari teks 

hadist Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab “Tahanlah asalnya dan 

alirkan hasilnya”. Maksud dari asal adalah barang yang diwakafkan dan 

alirkan hasilnya adalah menyalurkan manfaat atau hasil dari barang yang 

diwakafkan untuk kemaslahatan umat. 

Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan bahwa waqaf dapat terjadi 

karena dua hal. Pertama, melalui kebiasaan atau perbuatan yang 

menunjukkan bahwa seseorang telah mewaqafkan hartanya, misalnya 

dengan mendirikan sebuah masjid dan mengizinkan orang untuk beribadah 

di dalamnya tanpa secara eksplisit menyatakan waqaf. Kedua, melalui 

pengucapan lisan yang jelas atau tidak jelas, atau melalui makna kata-kata 

seperti habastu, waqaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu, harramtu. Jika 

seseorang telah dengan jelas mewaqafkan hartanya, wakif kehilangan hak 

untuk bertindak terhadap benda tersebut, dan menurut pandangan Hambali, 

tidak dapat menariknya kembali.22 

Hambali juga menekankan bahwa benda yang diwaqafkan harus dapat 

dijual, meskipun setelah diwaqafkan, benda tersebut tidak boleh dijual. Selain 

itu, benda yang diwaqafkan harus bersifat kekal dalam zatnya, karena waqaf 

bukan untuk jangka waktu tertentu, melainkan untuk selamanya.23 Untuk 

                                                        
21 Abdullah bin Ahmad Ibn Qudamah, Al-Mughni (Mesir: Dar al-Manar, 1348). h. 185 
22 Ahmad ad-Dardiri, Al-Syarah AL-Kabir ’ala Matan Al-Mughni (Dar Muhammad Ali 

Shabih, 1934). h.195 
23 Atep Hendang Waluya, ‘Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan 

Kontemporer’, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarkat, 29.2 (2018), 49–66. 
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memudahkan memahami perbedaan pendapat para ulama tentang wakaf, 

penulis telah merangkum perbedaan tersebut pada table dibawah ini: 

 

Table 2.1  

Perbedaan Ulama Mazhab Tentang wakaf 

Imam Aset Wakaf Jangka 

Waktu 

Kepemilikan Pengalihan 

Aset Wakaf 

Hanafi Benda 
bergerak & 
tidak 
bergerak 

Selamanya 
atau  Waktu 
Tertentu 

Kepada Wakif Boleh 

Maliki Benda 
bergerak & 
tidak 
bergerak 

Selamanya 
atau Waktu 
Tertentu 

Kepada Wakif Boleh 

Syafi’i Benda tidak 
bergerak 

Selamanya Kepada Allah Tidak Boleh 

Hambali Benda 
bergerak & 
tidak 
bergerak 

Selamanya Kepada Allah Boleh 

 

Setelah mengetahui definisi wakaf dari para imam mujtahid baik secara 

etimologi dan terminology, Munzir Qahaf seorang ulama kontemporer 

memberikan definisi wakaf yang lebih sesuai dengan hukum syariat dan 

muatan ekonominya serta peran sosialnya pada masyarakat, yaitu : 

َ
 
َح
 
َمَ َس َب

 
َؤ
 
َدَ ب

َمَ وَ 
 
َؤ
 
َق لَ َت 

َمَ  َلَ َال 
 
َتَ لإن

 
َف

 
ََاع

 
َمَ ال

 
َت
َ
رنَك

ََهَ ب رََ 
َ
َبَ وََ ا

 
ََهَ ت رََ مَ ث َ  

ْ
ََوَ ف

 
َمَ َهَ ج

 
َن

َوَ 
 
ََهَ وَ ج

 
نَال َب  

ََةَ امَ العَ 
َ
َوََ ا

 
َالخ ةَ اص   

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta benda baik selamanya maupun 
sementara untuk dimanfaatkan baik secara langsung maupun 
tidak langsung, atau digunakan hasilnya secara berulang-ulang 

di jalan-jalan kebaikan, umum ataupun khusus.24  

Dari definisi wakaf yang diungkapkan Munzir Qahaf maka dapat 

                                                        
24 Munzir Qahaf, Al-Waqf Al-Islami;Tatawuruhu, Idarutuhu,Tanmiyatuhu, II (Syiria: Dar 

al-Fikr Damaskus, 2006). h.52 
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disimpulkan bahwa wakaf memiliki delapan unsur, yaitu: pertama,mencegah 

harta yang telah diwakafkan untuk digunakan secara pribadi. hal ini 

menjelaskan bahwa aset wakaf adalah harta yang bernilai ekonomi yang 

dapat memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat untuk belajar, 

atau kendaraan untuk memberikan manfaat orang bepergian ke suatu 

tempat.  

Kedua, definisi ini mencakup aset wakaf, baik yang tetap dan tidak bisa 

bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun yang dapat bergerak seperti 

kendaraan atau buku, atau berupa peralatan seperi kursi dan meja, atau 

berupa harta liquid seperti uang cash atau deposito, atau berupa jasa seperti 

jasa pembangunan masjid, atau berupa hasil aset wakaf tetap seperti hasil 

tanah yang disewakan. Ketiga, hal ini mencakup prinsip keberlanjutan yaitu 

bahwa aset wakaf harus dilestarikan dan dijaga pokok hartanya, sehingga 

dapat dimananfaatkan secara langsung dan diambil hasil manfaatnya secara 

berulang-ulang.  

Keempat, didalam definisi ini terdapat kalimat “berulang-ulang” yang 

memberikan penjelasan bahwa manfaat wakaf harus bersifat 

berkesinambungan dan terus berjalan baik sementara atau selamanya. 

Keberlangsungan tersebut tergantung pada jenis wakaf ataupun batas waktu 

yang diberikan oleh wakif, hal ini berbeda dengan zakat atau sedekah biasa, 

yang peruntukannya biasa dimanfaatkan sekali saja secara langsung dan 

menghilangkan pokok hartanya. Oleh sebab itu wakaf disebut dengan 

sedekah jariyah karena ada unsur keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf. 

Kelima definisi ini juga mencakup wakaf langsung seperti wakaf yang 

manfaatnya langsung dirasakan oleh mauquf alaihi, maupun wakaf produktif 

seperti wakaf yang dikelola sehingga dapat menghasilkan laba kemudian 
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menyalurkan laba tersebut untuk tujuan wakaf. Keenam, manfaat dari wakaf 

digunakan untuk jalan kebaikan umum baik yang bersifat keagamaan, sosial, 

ekonomi dan lain sebagainya. Hal ini yang mencegah pemanfaatan wakaf 

dijalan keburukan dan maksiyat.  

Ketujuh, Keputusan untuk mewakafkan harta benda adalah hak penuh 

si pemilik harta tersebut. Kedelapan, definisi ini menegaskan tentang tata 

kelola Nazir atau lembaga wakaf yang bertanggung jawab untuk menjaga dan 

melestarikan pokok aset wakaf agar tetap dapat dimanfaatkan secara 

berkesinambungan dan menyalurkan manfaat wakaf tersebut kepada yang 

berhak menerima manfaatnya, baik untuk masyarakat umum atau kepada 

kelompok tertentu.25 

Pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam definisi wakaf 

di atas, hal tersebut mencakup wakaf abadi yang tidak bergerak seperti 

tanah, kebun atau bangunan, serta wakaf bergerak yang jangka 

pemakaiannya terbatas oleh waktu tertentu seperti wakaf kendaraan. Definisi 

ini juga mengakomodir seluruh definisi dari empat mazhab (Imam Hanafi, 

Malik, Syafi’I, dan Hambali.  

Hal ini dapat dilihat dari masuknya definisi wakaf imam Malik yang 

mengatakan bahwa wakaf dapat bersifat sementara sesuai dengan keinginan 

wakif dan mencakup juga jenis wakaf baru, seperti wakaf uang yang digagas 

oleh A.Mannan26, wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat. Definisi 

ini menjadi solusi untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama fiqih, 

terutama pada perbedaan kepemilikan harta wakaf. Dengan demiksian 

definisi ini dapat diterima seluruh golongan mazhab terutama yang 

                                                        
25 Abdurrahman Kasdi. h. 14-16 
26 Akmaluddin Sya’bani, ‘Wakaf Tunai ( Cash Waqf) Menurut Perspektif Ulama’, El-

Hikam, 2 (2016), 106–17. h. 116 
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berpendapat bahwa aset wakaf itu adalah milik wakif atau orang yang berhak 

atas wakaf tersebut atau milik Allah SWT. 

2. Landasan Hukum Wakaf 

a. Dalil Al-Qur’an 

1) Ali Imran: 92 

وْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِ  بُّ حِ
ُ

ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَتّٰ
ْ
وا ال

ُ
نْ تنََال

َ
َ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿ ل ﴾ ٩٢نْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّّٰٰ  

Terjemahan: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang 
sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang 
kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui tentangnya 

Sisi pendalilannya adalah Kebajikan dalam ayat diatas hanya dapat 

dicapai dengan wakaf, hal ini berdasarkan riwayat yang menjelaskan bahwa 

ketika Abu Talhah mendengarkan ayat diatas, beliau langsung mewakafkan 

salah satu harta yang sangat dicintainya yaitu kebun di Beiruha yang sangat 

terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah menyarankan untuk mewakafkan 

kebun Abu Talhah, maka beliau pun mengikuti saran Rasulullah. Abu Ubaid 

menafsirkan kata infaq pada ayat diatas adalah hukumnya sunnah, tetapi 

Islam menganjurkan seluruh umatnya untuk merealisasikan tujuan infaq 

tersebut yaitu kemanfaatan yang berkelanjutan. Dengan demikian, ayat ini 

menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.27 

2) Al-Baqarah: 267 

رْضِۗ  
َ
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

َ
وَل

 َ نَّ اللّّٰٰ
َ
مُوْْٓا ا

َ
نْ تُغْمِضُوْا فِيْهِۗ  وَاعْل

َ
آْ ا

َّ
خِذِيْهِ اِل

ٰ
سْتُمْ بِا

َ
بِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَل خَ

ْ
مُوا ال  غَنِيٌّ تَيَمَّ

﴾  ٢٦٧حَمِيْدٌ   

                                                        
27 Abu Ubaid, Al-Amwal (Cairo: Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, 1991). h. 552 
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Terjemahan:  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 infakkan, padahal kamu tidak mau 
mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) 
terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji. 

Sisi pendalilan dalam ayat ini adalah kata anfiquu yang merupakan kata 

perintah (isim amar) yang berarti infakkanlah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan 

Ayat diatas menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berinfak dijalan 

Allah dengan sebagian hasil usahanya yang baik. 28 Diantara kegiatan 

menginfakkan sebagian harta dijalan Allah yang utama adalah wakaf. 

3) Al-Hajj: 77 
 

مْ 
ُ
ك
َّ
عَل
َ
يْرَ ل خَ

ْ
وا ال

ُ
مْ وَافْعَل

ُ
عُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّك

َ
مَنُوا ارْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
﴿ يٰٓا

﴾  ٧٧تُفْلِحُوْنَۚ ۩   
 
Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah 

Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung. 

Sisi pendalilan ayat ini terdapat pada kalimat waf’aluul khaira yang 

bermakna lakukanlah kebaikan. Dalam tafsir Jami al-Bayan At-Tabriy 

menerangkan yang dimaksud dengan kebaikan adalah ketaatan kepada 

Allah.29 Dan termasuk ketaatan kepada Allah adalah berwakaf. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Imam Taqiy al-din al-hasniy ketika menafsirkan perintah 

untuk melakukan al-khair berarti yang dimaksudkan adalah perintah untuk 

melakukan wakaf.30 

                                                        
28 Ismail bin Umar Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998). 

h. 535 
29 Muhammad bin Jarier al-Thobariy, Tafsir Jami Al-Bayan (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyah). h. 688 
30 Taqiy al-din al-hasniy, Kifayatul Akhyar Fii Hilli Gayatil Ikhtisar (Damaskus: Dar Al-

Khair, 1994). h.304 
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4) al-Baqarah: 261 

هُمْ ﴿ 
َ
مْوَال

َ
ذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ ا

َّ
 ال

ُ
ِ مَثَل

 
ل
ُ
 فِيْ ك

َ
ْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل نْ

َ
ةٍ ا مَثَلِ حَبَّ

َ
ِ ك فِيْ سَبِيْلِ اللّّٰٰ

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُۤۗ وَاللّّٰٰ ةٍۗ  وَاللّّٰٰ ائَةُ حَبَّ ةٍ م ِ
َ
ْۢبُل   ﴾ ٢٦١سُنْ

Terjemahan: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) 
yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus 
biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. 
Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. 

Pada ayat ini dengan sangat jelas Allah menjanjikan bagi orang-orang 

yang menafkahkan hartnya di jalan Allah maka akan dilipatgandakan 

pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan mewakafkan harta termasuk 

perbuatan menafkahkan harta dijalan Allah. Hal ini sejalan dengan yang 

disebutkankan oleh Syech Wahbah Az-zuhaili dalam Tafsir al-Wasith bahwa 

Infak yang dimaksudkan pada ayat ini adalah infak untuk ketaatan dan 

manfaatnya kembali kepada kaum muslimin dan agama. 31 

5) Al-Baqarah: 272 

َ يَ  كِنَّ اللّّٰٰ
ٰ
يْكَ هُدٰىهُمْ وَل

َ
يْسَ عَل

َ
مْۗ وَمَا ﴿ ۞ ل

ُ
نْفُسِك

َ
هْدِيْ مَنْ يَّشَاءُۤۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِا

مُوْنَ 
َ
ا تُظْل

َ
نْتُمْ ل

َ
مْ وَا

ُ
يْك

َ
وَفَّ اِل ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّ ِ ا ابْتِغَاءَۤ وَجْهِ اللّّٰٰ

َّ
﴾ ٢٧٢ تُنْفِقُوْنَ اِل  

 
Terjemahan: Bukanlah kewajibanmu (Nabi Muhammad) menjadikan mereka 

mendapat petunjuk, tetapi Allahlah yang memberi petunjuk 
kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya 
untuk menerima petunjuk). Kebaikan apa pun yang kamu 
infakkan, (manfaatnya) untuk dirimu (sendiri). Kamu (orang-
orang mukmin) tidak berinfak, kecuali karena mencari rida 
Allah. Kebaikan apa pun yang kamu infakkan, niscaya kamu 
akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan 
dizalimi. 

 

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bahwa semua harta yang 

                                                        
31 Wahbah bin Mustafa az-Zuhaili, Tafsir Al-Wasith (Damaskus: Dar Al-fikr, 1422). h. 152 
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disedekahkan kejalan kebaikan maka manfaatnya akan kembali kepada yang 

menafkahkan. Dan diantara harta yang disedekahkan dijalan kebaikan adalah 

wakaf, yang pahalanya akan kembali kepada wakif. Maka ayat ini menjadi 

dalil atas diperintahkannya wakaf. Ayat-ayat yang telah disebutkan diatas 

tidak menjelaskan wakaf secara rinci, akan tetapi perintah bersedekah dan 

berinfak secara umum. Namun demikian, wakaf berdasarkan definisinya 

merupakan salah satu bentuk sedekah dan infak yang manfaatnya dapat 

dirasakan umat dalam jangka waktu yang Panjang. 

b. Dalil Hadits Nabawi 

1)  

 

ا 
َ
ن
َ
ث
َّ
وا: حَد

ُ
ال
َ
ي ابْنَ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، ق ِ

 يَعْي 
ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
وبَ، وَق يُّ

َ
ا يَحْيََ بْنُ أ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

نِ 
َ
رٍ، ع

َ
وَ ابْنُ جَعْف

ُ
 رَسُولَ اِلله إِسْمَاعِيلُ ه

َّ
ن
َ
، أ
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ب ِ

َ
نْ أ

َ
بِيهِ، ع

َ
نْ أ

َ
ءِ، ع

َ
عَلَ

ْ
ال

 
َ

ةٍ: صَلّ
َ
ث
َ
لَ
َ
 مِنْ ث

َّ
 إِلَّ

ُ
ه
ُ
مَل
َ
 ع
ُ
ه
ْ
ن
َ
عَ ع

َ
ط
َ
ق
ْ
 ان
ُ
سَان

ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
ا مَات

َ
الَ: " إِذ

َ
مَ، ق

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

 
ُ
ه
َ
و ل
ُ
ع
ْ
دٍ صَالِحٍ يَد

َ
وْ وَل

َ
عُ بِهِ، أ

َ
ف
َ
ت
ْ
مٍ يُن

ْ
وْ عِل

َ
ةٍ جَارِيَةٍ، أ

َ
ق
َ
 مِنْ صَد

َّ
 إِلَّ

 
Artinya: Yahya bin ya’qub meriwayatkan kepada kami, dan Qutaibah yaitu ibnu 

Said, dan ibnu Hujr, mereka telah berkata: ismail yaitu ibnu ja’far 
mencerikan kepada kami, dari ‘ala, dari bapaknya, dari abu Hurairah, 
bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila seorang 
manusia mati, maka terputuslah amal darinya, kecuali tiga perkara: 
Sedekah Jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang 
mendoakan orang tuanya. 

Sisi pendalilan hadits ini terdapat pada kalimat Sodaqatiin Jariyatiin, 

yang bermakna sedekah yang pahalanya terus mengalir. Jalaluddin as-Suyuthi 

menerangkan dalam kitabnya bahwa yang dimaksud dengan sedekah yang 

pahalanya terus mengalir kepada pemberi sedekah sekalipun telah meninggal 

adalah wakaf.32َ Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini adalah dalil 

                                                        
32 Abdurrahman Jalaluddin as-Suyuthi, Ad-Dibaj ’alal Shohih Muslim (Saudi Arabia: Dar 

ibn Affan, 1996). Juz. 4. h. 228 
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disyariatkannya wakaf dan besarnya pahala bagi yang melaksanakannya.33  

2)  

وْنٍ، 
َ
ا ابْنُ ع

َ
ن
َ
ث
َّ
، حَد صَارِيُّ

ْ
ن
َ
ِ الأ

َ
بْدِ اللَّ

َ
 بْنُ ع

ُ
د ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث
َّ
 بْنُ سَعِيدٍ، حَد

ُ
يْبَة

َ
ت
ُ
ا ق
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

مَرَ 
ُ
نِ ابْنِ ع

َ
افِعٌ، ع

َ
ي ن ِ
ب 
َ
بَأ
ْ
ن
َ
الَ: أ

َ
 ق

َّ
ط
َ
مَرَ بْنَ الخ

ُ
 ع
ْ
ن
َ
هُمَا: أ

ْ
ن
َ
ُ ع

َ
َ اللَّ ي ِ

صَابَ  رَض 
َ
ابِ أ

 ، ِ
َ
الَ: يَا رَسُولَ اللَّ

َ
ق
َ
مِرُهُ فِيهَا، ف

ْ
أ
َ
مَ يَسْت

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
َّ صَلّ ي ي ِ

َّ
 الن

َ
بَ
َ
أ
َ
، ف َ َ يْب 

َ
ا بِخ

ً
رْض

َ
أ

الَ: 
َ
مُرُ بِهِ؟ ق

ْ
أ
َ
مَا ت

َ
، ف
ُ
ه
ْ
دِي مِن

ْ
سَ عِن

َ
ف
ْ
ن
َ
 أ
ُّ
ط
َ
 ق
ا
صِبْ مَالَّ

ُ
مْ أ
َ
َ ل َ يْب 

َ
ا بِخ

ً
رْض

َ
 أ
ُ
صَبْت

َ
ي أ
إِب ِ
« 
ْ
 بِهَا إِن

َ
ت
ْ
ق
َّ
صَد

َ
هَا، وَت

َ
صْل

َ
 أ
َ
 حَبَسْت

َ
ت
ْ
 « شِئ

ُ
 يُبَاع

َ
 لا
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَرُ، أ

ُ
 بِهَا ع

َ
ق
َّ
صَد

َ
ت
َ
الَ: ف

َ
ق

ي سَبِيلِ  ِ
 
ابِ، وَف

َ
ي الرِق ِ

 
َ وَف رْب 

ُ
ي الق ِ

 
رَاءِ، وَف

َ
ق
ُ
ي الف ِ

 
 بِهَا ف

َ
ق
َّ
صَد

َ
، وَت

ُ
 يُورَث

َ
بُ وَلا

َ
 يُوه

َ
وَلا

 
َ
يْفِ لا

َّ
بِيلِ، وَالض ، وَابْنِ السَّ ِ

َ
مَعْرُوفِ، اللَّ

ْ
هَا بِال

ْ
لَ مِن

ُ
ك
ْ
 يَأ
ْ
ن
َ
 مَنْ وَلِيَهَا أ

َ
لّ
َ
احَ ع

َ
 جُن

مَوِلٍ 
َ
َ مُت بَْ

َ
عِمَ غ

ْ
 وَيُط

  
Artinya: Qutaibah bin Sa’id meriwayatkan kepada kami, Muhammad 

bin Abdullah al-Anshori meriwayatkan kepada kami, Ibnu 
“awn meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Nafi’ 
mengabarkanku dari ibnu Umar semoga Allah meridhoi 
keduanya: Sesungguhnya Umar bin Khottab mendapatkan 
sebidang tanah di khaibar, maka dia mendatangi Rasulullah 
SAW untuk meminta petunjuknya, Umar Berkata: Ya 
Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, 
saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apa 
yang engkau sarankan kepadaku? Rasulullah Bersabda: jika 
engkau mau, kau menahan pokoknya dan menyedekahkan 
hasilnya, maka umar menyedekahkan tanah tersebut, dan 
harta itu tidak dijual pokoknya, tidak diwariskan, tidak 
dihadiahkan, Umar menyedekahkan (hasilnya) kepada fakir 
miskin, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan 
tamu, tidak ada larangan bagi yang mengelolanya (Nazir) 
makan dari hasil wakaf dengan cara yang sepantasnya atau 

memberi makan orang lain tanpa niat menumpuk harta.34  

Hadits yang dikutip di atas sangat jelas menerangkan tentang hukum 

wakaf, hal ini dapat dilihat dari dua hal: pertama, Rasulullah menasehati 

Umar bin Khattab untuk menahan pokok hartanya kemudian 

                                                        
33 Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Syarah   ٍ Shohih Muslim (Beirut: Dar Ihya Al-

Turats al-Arabiy, 1392). Juz. 8. h. 85 
34 Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shohih Bukhori (Damaskus: Dar tuwq an-Najah, 

2001). No. 2737, juz. 3. h. 198 
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menyedekahkan hasilnya, inilah makna wakaf yang sebenarnya. Kedua, 

diakhir hadits ini dijelaskan bahwa pengelola wakaf atau Nazir mempunya 

hak untuk mengambil sebagian hasil dari wakaf tersebut dengan cara yang 

baik dan boleh memberi makan orang selain dirinya tanpa bermaksud 

menumpuk harta. Dua hal ini merupakan karakteristik dari konsep wakaf. 

3)  

الَ: 
َ
ي سَعِيدٍ، ق ب ِ

َ
 بْنُ أ

ُ
حَة

ْ
ل
َ
ا ط

َ
ن َ َ ب 

ْ
خ
َ
ا ابْنُ المُبَارَكِ، أ

َ
ن
َ
ث
َّ
صٍ، حَد

ْ
ُّ بْنُ حَف لِّي

َ
ا ع
َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

 
ُ
ث

ِ
، يُحَد يَّ ِ

ُ
ب 
ْ
ا المَق

ً
 سَعِيد

ُ
ولُ  سَمِعْت

ُ
، يَق

ُ
ه
ْ
ن
َ
ُ ع

َ
َ اللَّ ي ِ

 رَض 
َ
رَيْرَة

ُ
بَا ه

َ
 سَمِعَ أ

ُ
ه
َّ
ن
َ
الَ أ

َ
: ق

مَ: 
َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
ُّ صَلّ ي ي ِ

َّ
ِ »الن

َ
ا بِاللَّ

ً
ِ إِيمَان

َ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 
رَسًا ف

َ
بَسَ ف

َ
مَنِ احْت

ي  ِ
 
 ف
ُ
ه
َ
 وَبَوْل

ُ
ه
َ
 وَرَوْث

ُ
ه  وَرِيَّ

ُ
 شِبَعَه

َّ
إِن
َ
دِهِ، ف

ْ
ا بِوَع

ً
صْدِيق

َ
انِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ  وَت

«مِبَ َ  

 
Artinya: Ali bin Hafs telah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Mubarak telah 

meriwayatkan kepada kami, Talhah bin abi sa’id telah mengabarkan 
kami, dia berkata: saya mendengar sa’id al-Maqburiy menceritakan 
bahwa dia mendengar abu Huraira berkata, Nabi Bersabda: 
Barangsiapa yang  menahan (mewakafkan) kudanya diajalan Allah 
dengan dengan keimanan kepada Allah dan meyakini janjinya, maka 
sesungguhnya makanannya, minumannya, kotorannya dan 

kencingnya menjadi timbangan kebaikan di hari kiamat.35  

Hadits di atas mengungkapkan dengan jelas keutamaan bagi orang 

yang mewakafkan hartanya untuk kebaikan dijalan Allah, Semua yang 

berhubungan dan berkaitan dengan harta tersebut akan dihitung menjadi 

amal kebaikan dan pahala yang akan ditimbang dihari kiamat kelak.َ َ  

Menurut Rasyid Ridho hadits ini juga menjadi dalil dibolehkannya 

mewakafkan harta yang bergerak sebagaimana para sahabat telah lakukan.36 

c. Ijma (Kesepakatan Para Ulama) 

Menurut Imam Al-Qurtubi praktek wakaf telah ada dizaman nabi dan 

merupakan ijma diantara para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, 

                                                        
35 Muhammad bin Ismail al-Bukhori. No. 2853, juz. 4. h. 28 
36 Muhammad Rasyid bin Ali Ridho, AL-Manar (Damaskus: Dar al-Fikr Damaskus). Juz 4. 

h.662 
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Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-ash, Ibnu Zubair dan para sahabat lainnya telah 

mengamalkan wakaf, walaupun secara penamaan berbeda. Praktek wakaf 

yang telah dilakukan oleh para sahabat telah masyhur oleh sebagian besar 

masyarakat umum dizaman tersebut.37 Hal ini juga sejalan dengan perkataan 

Imam Ibnu Qudamah didalam kitabnya, beliau mengatakan: 

 ِ ي ي ِ
َّ
صْحَابِ الن

َ
 مِنْ أ

ٌ
حَد

َ
نْ أ

ُ
مْ يَك

َ
مَ  -ل

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
ُ ع

َ
 اللَّ

َ
دِ  -صَلّ

ْ
و مَق

ُ
فَ. ذ

َ
 وَق

َّ
رَةٍ إلَّ

مْ 
َ
ل
َ
، ف

َ
لِك

َ
هَرَ ذ

َ
ت
ْ
فَ، وَاش

َ
فِ وَق

ْ
وَق
ْ
 ال

َ
لّ
َ
هُمْ ع

ْ
رَ مِن

َ
د
َ
ذِي ق

َ
 ال
َّ
إِن
َ
هُمْ، ف

ْ
 مِن

ٌ
ا إجْمَاع

َ
ذ
َ
وَه

ا
ً
 إجْمَاع

َ
ان
َ
ك
َ
، ف

ٌ
حَد

َ
كِرْهُ أ

ْ
 يُن

 
Artinya: Tidak ada satu orangpun dari sahabat nabi yang mempunyai 

kemampuan (untuk berwakaf) kecuali dia telah berwakaf. Dan ini 
merupakan kesepakatan dari mereka. Maka barangsiapa yang 
mempunyai kemampuan untuk berwakaf diantara mereka maka dia 
berwakaf. Dan hal ini masyhur diantara mereka, dan tidak ada 

satupun yang mengingkarinya, maka hal ini adalah Ijma.38 

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh ibnu Qudamah, Imam al-

Baghawi juga menegaskan bahwa wakaf telah dipraktekkan dari zaman nabi, 

sahabat sampai dengan para ulama terdahulu, sebagaimana dinukil didalam 

kitab beliau: 

عَمَل علّ
ْ
مَ، وَال

َ
يْهِ وَسَل

َ
ل
َ
 اُلله ع

َ
ّ صَلّ ي ي ِ

َّ
صْحَاب الن

َ
علم من أ

ْ
ة أهل ال امَّ

َ
د ع

ْ
ا عِن

َ
ذ
َ
 ه

ا من 
َ
بَه

َ
رْضيَ  وَغ

َ ْ
ة وقف الأ

َ
ي إجَاز ِ

 
وا ف

ُ
لِف
َ
ت
ْ
، لم يَخ ميَ 

ِ
د
َ
ق
َ
مُت
ْ
وَمَنْ بعدهمْ من ال

 
َ
ا لم يُنقل ع

َ
بَه

َ
ةِ، وَغ

َ
مَدِين

ْ
صَار أوقاف بِال

ْ
ن
َ ْ
نْ أحد المنقولات، وللمهاجرين وَالأ

ا. 
َ
بَه

َ
ا فعله لحَاجَة وَغ مَّ

َ
 رَجَعَ ع

ُ
ه
َّ
ن
َ
نْ وَاقِف أ

َ
 ع

َ
 أنكرهُ، وَلَّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
هُم أ

ْ
 مِن

 
Artinya: dan perbuatan ini (wakaf) menurut para ahlul ilmi  dari kalangan 

sahabat nabi, dan para ulama terdahulu setelahnya, mereka tidak 
silang pendapat tentang bolehnya wakaf baik wakaf tanah atau yang 
wakaf bergerak, sahabat muhajir dan anshar berwakaf di Madinah, 
dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya, dan tidak 
ada satupun yang telah mewakafkan hartanya meminta Kembali apa 

                                                        
37 Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran (Mesir: Dar al-Kutub, 

1949). h.339 
6. h. 4 
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yang mereka telah kerjakan untuk suatu keperluan atau lainnya.39 

 

Berdasarkan uraian dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa 

para sahabat, tabi’in hingga para ulama-ulama setelahnya telah 

memperaktekkan wakaf, hal inilah yang menjadi dalil ijma para ulama bahwa 

wakaf merupakan anjuran syariat islam untuk dilaksanakan oleh para 

pemeluknya.  

3. Macam-Macam Wakaf 

Dalam prakteknya wakaf terbagi dari beberapa macam, hal ini dapat 

dilihat berdasarkan waktu, tujuan, penggunan, barang, maupun 

manajemennya. Berikut adalah penjelasan dari beberapa macam wakaf : 

a. Berdasarkan waktu 

Wakaf jika dilihat berdasarkan waktu pemanfaatannya dibagi menjadi 

dua, pertama: wakaf mu’abbad atau wakaf abadi, wakaf inilah yang paling 

umum ditemukan di masyarakat, seperti wakaf tanah atau wakaf bangunan. 

Wakaf ini juga yang paling potensial untuk dikelola agar menjadi produktif, 

sehingga sebaguan hasilnya dapat disalurkan kepada fakir miskin dan 

sebagian lainnya untuk biaya perawatan aset wakaf tersebut Kedua: wakaf 

mu’aqqat atau wakaf sementara. Wakaf ini dapat terjadi jika wakif dikala 

menyerahkan asetnya untuk  diwakafkan memberikan batas waktu tertentu, 

atau Ketika aset wakaf tersebut mempunyai masa waktu pemakaian. Seperti 

kendaraan atau barang yang mudah rusak. 

b. Berdasarkan peruntukannya 

 Wakaf jika ditinjau kepada siapa manfaat wakaf tersebut diberikan, 

maka wakaf terbagi menjadi tiga macam yaitu, pertama: Wakaf ahli, yaitu 

                                                        
39 Al-husain bin Mas’ud al-Baghawi, Syarah Sunnah (Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 

1983). Juz. 8. h.288 
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wakaf yang diperuntukkan untuk orang-orang tertentu dari keluarga dan 

keturunannya atau kerabat dekat tanpa membedakan apakah kaya atau 

miskin, muda atau tua, sehat ataupun sedang sakit40. Kedua wakaf khairi  

yaitu wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum dengan 

tujuan kebaikan, seperti sekolah, jembatan, rumah sakit atau lain sebagainya. 

Ketiga, wakaf musytarak, yaitu wakaf gabungan dari kedua poin diatas, 

dimana wakaf ini diberikan kepada keluarga wakif dan masyarakat umum 

secara bersamaan.41 

c. Berdasarkan penggunaan harta 

Berdasarkan penggunaan harta wakaf, maka wakaf dapat terbagi 

menjadi dua macam yaitu: pertama wakaf mubasyir (langsung), yaitu harta 

yang diwakafkan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh penerima wakaf 

sebagaimana tujuannya, seperti masjid yang digunakan untuk sholat 

berjamaah. Kedua: wakaf istitsmari (produktif), yaitu wakaf yang pokoknya 

dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan hukum syariat sehingga 

menghasilkan finansial atau produk yang kemudian hasilnya tersebut 

disalurkan kepada yang berhak menerimanya.42 

d. Berdasarkan manajemen 

Jika dilihat dari sistem manajemen yang digunakan dalam pengelolaan 

wakaf, maka wakaf dapat dibagi menjadi empat macam yaitu, pertama:  

wakaf yang dikelola oleh wakif itu sendiri atau salah satu dari keluarganya. 

Kedua:  wakaf yang dikelola oleh orang yang ditunjuk langsung oleh wakif, 

seperti ketua masjid untuk mengelola segala urusan yang berhubungan 

dengan masjid tersebut. Ketiga:  wakaf yang dikelola oleh seseorang yang 

                                                        
40 Sayyid Sabiq, Fiqih As-Sunnah (Beirut: Dar al-kitab al-arabi, 1977). Juz.3. h.515 
41 Abdurrahman Kasdi. Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif 

(Yogyakarta: Idea Press, 2021). h.88 
42 Abdurrahman Kasdi. Op cit. h.90 
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ditunjuk oleh hakim, karena dokumennya telah hilang, hal ini biasanya terjadi 

pada aset wakaf yang sudah berumur puluhan tahun. Keempat: wakaf yang 

dikelola oleh lembaga pemerintah.43 

e. Berdasarkan jenis barang 

Secara umum barang yang dapat  diwakafkan adalah mencakup segala 

jenis harta bendaَ  yang memungkinkan pokoknya tetap ada dalam jangka 

waktu yang panjang.  Dan jika ditinjau dari sifat bendanya dapat dibagi 

menajdi 2 macam yaitu, pertama : wakaf benda bergerak, hal ini mencakup 

semua harta yang dapat dengan mudah dipindahkan seperti, uang cash, 

kendaraan dan lainnya. Kedua: wakaf benda tidak bergerak, yaitu benda yang 

tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya, seperti tanah 

atau gedung.44 

4. Rukun dan Syarat Wakaf 

Dalam pandangan hukum fiqih, para ulama madzhab berbeda pendapat 

tentang rukun-rukun wakaf. Hal ini didasari karena perbedaan mereka 

melihat substansi dari wakaf itu sendiri. Imam abu Hanifah menilai rukun 

wakaf hanya sigat saja, yaitu lafal yang menunjukkan makna wakaf, 

sedangkan ketiga madzhab lainnya seperti Imam Malik, Imam Syafi’I dan 

imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa rukun wakaf terdiri dari : wakif 

(orang yang berwakaf), Mauquf  ( barang/aset wakaf ), Mauquf ‘alaih ( yang 

menerika manfaat wakaf ), dan Sigat (lafal yang menunjukkan keinginan 

berwakaf).45 

a. Wakif 

                                                        
43 Abdurrahman Kasdi. Op cit. h. 96 
44 Zakaria al-Anshori, Fathu Al-Wahhaj Bii Syarh Minhaj at-Tulab (Mesir: Dar Al-fikr, 

1994). Juz. 1. h.306 
45 Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, ‘Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, 

Dan Implementasinya Di Indonesia’, Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 
3.2 (2021), 142–56 <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.307>. h.162 
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Syarat bagi orang yang ingin mewakafkan hartanya adalah, pertama: 

Shohih al-Ibarah yaitu seorang wakif harus memiliki kelayakan dalam 

memberikan pernyataan, kedua: Ahlan litabarru’I yaitu wakif adalah orang 

yang berhak untuk menyedekahkan hartanya.46 

b. Mauquf 

Barang wakaf disyaratkan harus berupa barang/benda, memiliki 

manfaat, dapat dipindah kepemilikannya, milik wakif dan dapat 

dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Dari syarat-syarat ini dapat 

disimpulkan bahwa barang-barang seperti makanan, minuman, angin, Cahaya 

matahari tidak dapat diwakafkan.47 

c. Mauquf ‘Alaih 

Syarat untuk yang menerima manfaat dari wakaf ada beberapa yaitu, 

pertama: maujud (ada), ahliyah at-tamlik (layak untuk menerima secara 

syariat), berorientasi kepada kebaikan dan tidak melanggar hukum islam.48 

d. Sigat 

Mencakup segala lafal yang menunjukkan kepada keinginan wakif 

untuk berwakaf, seperti: ‘saya wakafkan’, ‘saya alirkan manfaatnya’, atau ‘saya 

sedekahkan untuk jadi masjid dan tidak boleh dijual’.49 

5. Wakaf Produktif 

a. Pengertian wakaf produktif 

Produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu banyak 

                                                        
46 Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Raudhatu At-Tolibin Wa Umdatu Al-Muftiin 

(Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 1991). Juz.5. h.314 
47 Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Raudhatu At-Tolibin Wa Umdatu Al-Muftiin. 

h.302 
48 Muhammad bin Abu Abbas ar-Romli, Nihayatul Muhtaj (Beirut: Dar Al-fikr, 1984). 

Juz.5. h.364 
49 Zakaria bin Muhammad al-Anshori, Fathu Al-Wabbab (Beirut: Dar Al-fikr, 1994).  

Juz.1. h.3 
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menghasilkan, bersifat mampu berproduksi. Dengan demikian Wakaf 

produktif merupakan konsep tata kelola aset wakaf dari umat, yaitu dengan 

menjadikan aset tersebut produktif sehingga menghasilkan surplus yang 

berkelanjutan. Aset wakaf produktif bisa berasal dari wakaf tidak bergerak 

seperti tanah dan bangunan, maupun yang bergerak seperti kendaraan, uang 

cash, logam mulia atau surat berharga. Hasil dari aset wakaf yang dikelola 

sehingga menghasilkan secara finansial dapat digunakan untuk kepentingan 

umat dan agama, seperti biaya pendidikan, pelayanan Kesehatan maupun 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 50 

Pada dasarnya wakaf itu bersifat produktif dalam artian wakaf harus 

dapat menghasilkan surplus dana agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan 

peruntukan wakaf tersebut. Hal ini juga sejalan dengan tujuan wakaf sesuai 

undang-undang dasar tahun 2004 nomor 41 pasal 5 yang menyebutkan 

wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat secara ekonomis 

dari harta wakaf tersebut dan digunakan untuk kepentingan ibadah dan 

mensejahterakan masyarakat umum.51 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang 

menyatakan bahwa wakaf produktif adalah wakaf yang diperuntukkan untuk 

menghasilkan manfaat dan keuntungan yang dapat digunakan untuk 

kepentingan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung.52 Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki unsur penting 

didalamnya yaitu, wakaf tersebut harus menghasilkan manfaat dan 

keuntungan ekonomis untuk disalurkan kejalan kebaikan. 

                                                        
50 Veithzal Rivai Zainal, ‘Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif’, Al-Awqaf. 

Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 9.1 (2016), 1–16. 
51 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 41 Tentang Wakaf. 
52 Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. 
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b. Macam-macam Wakaf Produktif 

Secara umum semua aset wakaf berpotensi untuk menjadi produktif 

dan menghasilkan keuntungan dari pokoknya apabila dikelola dengan baik 

dan professional. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan beberapa aset 

wakaf yang potensial untuk dikelola secara produktif di Indonesia: 

6. Wakaf uang 

Uang cash merupakan salah satu aset wakaf yang tergolong baru, 

prakteknya pun masih menimbulkan perdebatan dikalangan ulama, namun 

secara umum sudah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia53. Majelis 

ulama Indonesia juga telah menyatakan keabsahan dan kebolehan wakaf 

uang tunai sebagaimana yang dinyatakan dengan fatwa MUI tanggal 11 Mei 

2002 dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Wakaf uang (Waqf al-Nuqud)  adalah wakaf yang dilakukan oleh 

perorangan, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang 

tunai. 

2) Termasuk pengertian uang adalah surat-surat berharga 

3) Waqaf uang hukumnya boleh (jawaz) 

4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan sesuai tuntunan syariat 

5) Nilai pokok wakaf uang harus terjamin kelestariannya, sehingga tidak 

boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan kepada orang lain. 

Hal ini juga diperkuat dengan peraturan perundang-undangan tentang 

wakaf tahun 2006 nomor 42 yang diatur pada pasal 22 sampai pasal 27.  

7. Wakaf tanah 

Dalam dunia perwakafan tanah merupakan aset wakaf yang paling 

masyhur dan dikenal oleh masyarakat, bahkan secara histori tanah 

merupakan harta yang pertama kali diwakafkan dalam Sejarah islam. Hal ini 

                                                        
53 H. Khusaeri, ‘Wakaf Produktif’, Wakaf Produktif, XII.1 (2015), 82. 
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dipraktekka oleh sahabat umar bin khottab dizaman Rasulullah kemudian 

para sahabat yang lainnya mengikuti praktek tersebut dan terus berlanjut 

sampai saat ini.54 

Melihat kemajuan dan pengelolaan wakaf tanah yang banyak telah 

dilakukan umat islam diseluruh penjuru dunia dan  berhasil memberdayakan 

aset wakaf tersebut sehingga dapat menopang perekonomian negara. Hal ini 

menjadi bukti bahwa pada dasarnya aset wakaf jika dikelola dan 

dikembangkan dapat menghasilkan secara ekonomi.55 

8. Wakaf bangunan 

Wakaf bangunan atau properti memiliki potensi besar untuk menjadi 

aset wakaf yang produktif, hal ini dikarenakan bangunan atau property yang 

diwakafkan dapat langsung dikelola untuk disewakan sebaga ruko, rumah, 

took, rumah sakit dan lainnya tanpa membutuhkan modal besar diawal, 

karena sifatnya yang sudah siap digunakan. Kemudian hasil dari penyewaan 

tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum. Wakaf bangunan atau 

property ini juga telah diatur oelh undang-undang No.14 tahun 2004tentang 

wakaf tidak bergerak.  

9. Wakaf emas 

Wakaf emas memiliki keutamaan tersendiri dibandingkan dengan 

wakaf lainnya yaitu, pertama,  karena wujudnya adalah emas maka nilai dari 

emas sangat stabil dan tidak tergerus dalam inflasi, sehingga aman dan 

menentramkan sebagai media transaksi. Kedua, emas bisa digunakan dalam 

berbagai transaksi dan wujudnya tak akan hilang ketika disimpan di lembaga 

keuangan sesuai dengan akad yang disepakati. Ketiga, dengan wakaf emas 

                                                        
54 Choirun Nissa, ‘Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf’, Tazkiya, 18.2 

(2017), 205–19. 
55 M Thaib, ‘Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif Di Kota Banda Aceh’, Aktualita, 1.2 

(2018), 392–415. 
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akan mendorong budaya masyarakat dalam menggunakan emas sebagai 

alternatif alat bertransaksi dalam kehidupan, sekaligus membantu 

pemerintah dalam menurunkan inflasi. Maka berwakaf emas adalah salah 

satu bentuk wakaf modern yang berpotensi untuk meningkatkan 

perekonomian dan mensejahterakan masyarakat.  

10.  Wakaf saham 

Menurut undang-undang No.14 tahun 2004, salah satu bentuk benda 

bergerak yang dapat diwakafkan adalah saham. Saham adalah satuan nilai 

atau pembukuan dalam berbagai intrumen finansial yang mengacu pada 

bagian kepemilikan sebuha Perusahaan.56 Saham dikategorikan sebagai aset 

wakaf produktif karena dapat memberikan stimulus kepada hasil-hasil yang 

dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.57 Semakin be sar saham 

yang diwakafkan maka sebakin besar pula keuntungan yang didapatkan jika 

disbanding dengan komoditas perdagangan yang lainnya. Adapun syarat 

saham yang dapat diwakafkan adalah saham syariah yang dialokasikan pada 

Perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang syariah ataupun 

konvensional yang halal atau mubah. Saham syariah adalah saham yang dapat 

dikategorikan sebagai kelompok Jakarta Islamic Index (JII) atau indeks saham 

syariah Indonesia.58 

11.  Pengelolaan Wakaf 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) pengelolaan adalah 

suatu proses dalam melakukan kegiatan tertentu dengan mengerahkan 

tenaga orang lain, atau suatu proses atau cara membantu merumuskan 

                                                        
56 Tjiptono Darmadji dan M. Fakhruddin Hendy, Pasar Modal Di Indonesia (DKI Jakarta: 

Jakarta Salemba Empat, 2011). 
57 Siti Hanna, ‘Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam *’, 3.1 (2015), 99–124. 
58 Aji Prasetyo, ‘Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di 

Indonesia’, Majalah Ekonomi, 14.11 (2019), 204–10. 
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regulasi dan aturan serta tujuan organisasi.59 Sedangkan menurut M. 

Herujito pengeloaan adalah sebuah proses manajemem yang dimulai dari 

proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerak 

(actualing), pengawasan (controlling) dan evaluasi (evaluating) yang 

disingkat dengan POACE. Pengelolaan yang berbasis POACE merupakan 

serangkaian suatu proses kegiatan untuk mengelola sesuatu yang diharapkan 

agar lembaga atau organisasi mempunyai konsep yang jelas dan terarah 

dalam mencapai yang diinginkan. 

Munzir Qahaf mendefinisikan Pengelolaan wakaf adalah proses mulai 

dari pengumpulan aset wakaf sampai dengan disalurkan manfaatnya kepada 

yang berhak menerima manfaat tersebut (mauquf alaihi). Pengelolaan wakaf 

bermula Ketika wakif menyerahkan hartanya untuk diwakafkan kepada 

badan wakaf atau lembaga yang menerima harta wakaf kemudian digunakan 

untuk menjalankan proyek tertentu sehingga dapat menghasilkan secara 

finansial lalu hasilnya diberikan kepada yang membutuhkan.60 

Dalam pengelolaan aset wakaf, sangat diperlukan Nazir yang 

mempunyai kompetensi pada bidang tersebut untuk mengelola harta benda 

wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya yang telah diatur oleh 

syariat islam. Hal ini juga selaras dengan hukum di Indonesia  yang telah 

diatur oleh undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf, dalam pasal 43 dijelaskan bahwa (1) Nazir yang mengelola 

dan mengmbangkan harta wakaf sebagaigaman yang dimaksud pada pasal 42 

harus sesuai dengan prinsip syariah, (2) Nazir harus mengelola dan 

mengembangkan wakaf secara produktif, (3) harta benda wakaf yang dikelola 

                                                        
59 M. Herujito Yayat, Dasar-Dasar Manajemen (jakarta: PT. Grasindo, 2011). h.27 
60 Munzir Qahaf. al-Waqf al-Islami;Tatawuruhu, Idarutuhu,Tanmiyatuhu. (Damaskus:Dar 

Al-Fikr,2006). h.199 
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dan dikembangakan memerlukan penjamin, dalam hal ini penjamin yang 

digunkan oleh lembaga wakaf ialah penjamin syariah.61 Salah satu unsur 

yang paling penting dalam lembaga pengelola wakaf ialah adanya Nazir yang 

kompeten, hal ini dikarenakan Nazir sangat mempengaruhi efisiensi dan 

produktifitas wakaf tersebut, jika hal ini diabaikan maka lembaga akan sulit 

untuk mencapai tujuannya bahkan berpotensi tidak mencapai target yang 

diharapakan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan 

mengenai pengelolaan wakaf bahwa pengelolaan wakaf ini adalah suatu 

bentuk proses yang harus dijalankan oleh Nazir sebagai pengelola wakaf 

mulai dari penerimaan, pengumpulan, pendataan, pengawasan sampai pada 

penyaluran manfaatnya kepada pihak yang berhak menerima manfaat 

tersebut sesuai dengan syariat islam. 

12.  Sistem Manajemen Wakaf Produktif 

Sebagai bentuk upaya dalam hal meningkatkan dan mengembangkan 

aspek kemanfaatan aset wakaf, maka sistem pengelolaan yang diterapkan 

oleh Nazir merupakan peran yang sangat vital untuk mencapai tujuan 

tersebut.62 Sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat dilihat dari 

beberapa aspek sebagai berikut:  

a. Kelembagaan 

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan atau lembaga khusus yang 

mengelola aset wakaf dengan skala nasional yang diberi nama Badan Wakaf 

Indonesia. Salah satu tugas yang diamanahkan kepada Badan Wakaf 

                                                        
61 M Lutfi, Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi, 2012 

<https://books.google.co.id/books?id=ER5ynQAACAAJ>. h. 173-174 
62 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf Depag 

RI, 2007). h.105 
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Indonesia (BWI) ini adalah mengambangkan wakaf secara produktif.63 

Dengan terbentuknya lembaga pengelola aset wakaf secaara nasional ini 

semakin membuka peluang lebih besar untuk membuat mekanisme dan 

kinerja pengelolaan yang lebih terorganisir dan terstuktur.64 

Badan wakaf Indonesia (BWI) ini memiliki peran sebagai fasilitator, 

penentu kebijakan, memotivasi sekaligus mengawasi lembaga wakaf yang ada 

di Indonesia. BWI juga melakukan pembinaan terhadap Nazir-Nazir yang ada 

diseluruh Indonesia. BWI bekerja sama dengan Kementrian Agama untuk 

mengawasi sistem pengelolaan wakaf diseluruh Indonesia dengan membuat 

aturan-aturan dalam rangka meningkatkan kemampuan Nazir sehingga 

mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan mengelola 

wakaf secara produktif.65  

b. Pengelolaan Operasional 

Sebagai suatu lembaga atau badan yang mengelola wakaf, maka 

lembaga atau badan tersebut wajib menerapkan Standar Operasional 

Pengelolaan (SOP) untuk memberikan standar atau garis Batasan kebijakan 

dalam mengelola wakaf agar tujuan dari wakaf tersebut dapat tercapai dan 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengelolaan operasional ini dianggap 

sebagai penentu berhasil tidaknya sistem pengelolaan tersebut secara 

umum.66 Adapun sistem operasional meliputi beberapa rangkaian proses 

(action plan) untuk dapat menghasilkan suatu produk.67 Dalam kontek wakaf 

                                                        
63 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 

Depag RI, 2007). h.106 
64 Triska Rosmala, Nursyamsu Nursyamsu, and Ahmad Haekal, ‘Pengelolaan Dana Wakaf 

Oleh Alkhairaatdi Kota Palu’, 1.1 (2019). 
65 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 

Depag RI, 2007). h.107 
66 Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, and Finka Wella Ramadhani, ‘Peran Nazhir 

Dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif Di’, Altafani, 2.1 (2022), 59–67. 
67 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 
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sawah pertanian misalnya, produk dapat diartikam sebagai hasil dari 

pertanian tersebut, atau wakaf bangunan yang mana produknya adalah hasil 

sewa dari bangunan tersebut. 

Standar pengelolaan menjadi pembahasan utama dalam sistem 

pengelolaan agar menjadi produktif. Standar yang dibahas disini ialah 

standar yang berkaitan dengan lima funsi utama pengelolaan operasional, 

yaitu, proses, kapasitas, ketersediaan, tenaga kerja dan kualitas.68  

1) Proses. Standar mengenai proses yang dimaksudkan disini mencakup 

bebrbagai fasilitas jasa dan strategi dalam mengelola wakaf hingga 

menjadi produktif serta proses penyaluran manfaatnya.69 Dalam 

pengelolaan wakaf property misalnya, fasilitas jasa tersebut 

ditafsirkan sebagai karyawan atau tenaga kerja yang terlibat dalam 

operasional sehari-sehari. Hal ini perlu diperhitungkan secara matang 

karena menjadi penentu optimalitas pengelolaan operasional. 

Sedangkan strategi pengelolaan produktif terhadap aset wakaf adalah 

upaya untuk mengelola aset tersebut sehingga menghasilkan manfaat 

yang lebih optimal. Adapun proses penyaluran manfaat yang baik dan 

benar ialah cara harus sesuai dengan syariat islam, serta sesuai dengan 

tujuan dan fungsinya yaitu mensejahterakan umat.70  

2) Kapasitas. Standar mengenai kapasitas sangat penting dan  diperlukan 

untuk memastikan hasil jumlah produk yang telah ditetapkan dalam 

waktu yang tepat. 71 Standar pengelolaan yang baik memberikan 

                                                                                                                                                        
Depag RI, 2007). h.108 

68 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 
Depag RI, 2007). h.108 

69 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 
Depag RI, 2007). h.108 

70 Bangun Adi Putra. h.17 
71 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 
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target jumlah produk yang tepat dalam jangka waktu yang tepat pula, 

misalkan dalam wakaf pertanian, hal ini dapat ditafsirkan sebagai hasil 

pertanian yang mencapai target sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. Standar dari kapasitas ini tidak hanya mempertimbangkan 

dari jumlah produknya saja tapi juga perlu mempertimbangkan jumlah 

tenaga kerja dan lahan yang dikelola, sehingga dapat menghasilkan 

manfaat yang optimal.72 

3) Ketersediaan. Atau disebut juga Inventaris, yaitu merupakan suatu 

pengaturan untuk persediaan yang mencakup mulai dari bahan baku, 

bahan setengah jadi ataupun bahan jadi.73 Pengendalian persediaan ini 

sebagai bentuk upaya untuk menajaga keutuhan aset wakaf tersebut 

agar tidak hilang atau rusak, dan tetap sesuai dengan esensi wakaf 

yaitu menjaga keutuhan barang sehingga dapat terus diambil 

manfaatnya tanpa menghilangkan zatnya.74 

4) Tenaga Kerja. Standar ketenaga kerjaan merupakan suatu pengaturan 

yang berkaitan dengan proses rekruitmen, seleksi, kontrak kerja, 

insentif, maupun pemberhentian (PHK).75 Proses perekrutan dan 

penyeleksian dalam standar pengelolaan wakaf produktif 

diterjemahkan sebagai proses rekruitmen dan seleksi pengelola wakaf 

yaitu Nazir. Kontrak kerja yang dimaksud ialah kesepakatan yang 

dituangkan dalam kontrak kerja antara Nazir dan pewakaf. Insentif 

                                                                                                                                                        
Depag RI, 2007). h.109 

72 Bangun Adi Putra.  ‘Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif Di Masjid 
Nurul Huda Kota Metro’, Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2023. h.18 

73 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 
Depag RI, 2007). h.109 

74 Firman Muntaqo, ‘Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia’, Al-
ahkam. 25.41 (2015). h. 85. 

75 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia.  (Jakarta: DIrektorat Pemberdayaan Wakaf 
Depag RI, 2007). h.110 
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ialah upah atau imbalan beerupa uang atau barang atas hasil kerja 

Nazir. Pemberhentian diartikan sebagai pemutusan kontrak kerja 

Nazir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.76 

5) Kualitas. Memperhatikan kualitas menjadi standar terpenting dari 

suatu standar operasional pengelolaan. Hal ini berkaitan dengan mutu 

pemilihan orang-orang yang ahli dibidangnya serta pengawasan 

terhadap mutu produk yang dihasilkan.77 Dalam standar pengelolaan 

wakaf produktif pemilihan orang-orang yang ahli diterjemahkan 

sebagai pemilihan orang-orang yang mempunyai kemampuan, ilmu 

dan pengalaman yang baik pada bidang yang digeluti. Artinya orang-

orang yang terpilih haruslah orang-orang yang memahami cara 

memaksimalkan aset wakaf hingga menjadi produktif.78 

c. Kehumasan 

Untuk mengelola aset wakaf agar menjadi produktif, maka peran 

hubungan public (kehumasan) termasuk peran yang vital.79 Fungsi dari 

kehumasan itu sendiri bertujuan untuk : 

a. Untuk menguatkan image bahwa aset-aset yang telah diwakafkan 

kepada lembaga wakaf benar-benar dikelola dan dikembangkan 

dengan baik dan hasilnya disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat 

luas. 

                                                        
76 Bangun Adi Putra.  ‘Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif Di Masjid 

Nurul Huda Kota Metro’, Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2023. h.19 
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78 Bangun Adi Putra.  ‘Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif Di Masjid 

Nurul Huda Kota Metro’, Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2023. h.20 
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Tanah Wakaf Du Desa Sangapati Maluku Utara’, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 5.2 
(2019). h.393 
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b. Untuk meyakinkan calon wakif yang masih ragu dengan aset mereka 

jika diwakafkan akan dikelola dengan baik atau tidak. Sektor ini juga 

bertujuan untuk menarik calon wakif agar mewakafkan harta 

bendanya 

c. Memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa wakaf bukan hanya 

berorientasi kepada mendapat pahala saja, akan tetapi memberikan 

bukti bahwa syariat wakaf adalah potensi besar untuk kesejahteraan 

masyarakat, utamanya bagi mereka yang kurang mampu.80 

d. Sistem Keuangan 

Sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam pengelolaan wakaf 

produktif, maka implementasi sistem keuangan yang baik dianggap hal yang 

penting. Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, Nazir sebagai pengelola 

bertanggung jawab untuk melaporkan secara berkala dan terbuka hasil dari 

pengelolaannya kepada pemberi wakaf. Dan sebagai bentuk transparansi dan 

akuntabilitas, pengelola wakaf mempunyai kewajiban untuk melaporkan 

kepada masyarakat tentang proses pengelolaan aset wakaf.81  

13.  Lembaga Wakaf 

Lembaga dapat diterjemahkan sebagai seluruh pola, sistem, organisasi 

atau aktivitas yang berpusat disekeliling kebutuhan dasar manusia seperti 

keluarga, negara, suku, agama serta sebagai tempat perlindungan. 

Dibentuknya suatu lembaga pasti selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai 

                                                        
80 Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag 

RI, 2007), 110–111 
81 Veithzal Rivai Zainal. engelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, Jurnal Badan 

Wakaf Indonesia, Vol. 9. 1 (2016). h.14 
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kebutuhan manusia sehinga lembaga mempunyai fungsi.82 

Menurut Ida Ayu Saskara kelembagaan itu adalah aturan main yang 

berlaku di masyarakat dan disepakati oleh anggota masyarakat sebagai 

sesuatu yang wajib diikuti dan ditaati (mempunyai kekuatan sanksi). 

Tujuannya untuk menciptakan keteraturan dan kepastian dalam interaksi 

antar rekan-rekan di komunitas. Interaksi yang dimaksud saling berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi, politik dan sosial.83 

Adapun lembaga wakaf adalah entitas atau badan yang mempunyai 

tanggung jawab untuk mengelola, menggunakan dan menyalurkan aset wakaf 

untuk tujuan umum atau khusus sesuai dengan prinsip syariat islam. 

Pengelolaan lembaga wakaf boleh dijalankan oleh wakif sendiri, atau orang 

lain yang ditunjuk oleh wakif, atau orang lain yang ditunjuk oleh hakim atau 

pemerintah yang berwenang. Lembaga wakaf bertujuan untuk memastikan 

bahwa aset yang diwakafkan dikelola dan digunkana sesuai dengan prinsip 

dan tujuan yang dimaksudkan oleh wakif dan mengikuti syariat islam.84 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

lembaga wakaf adalah Nazir yang berbentuk organisasi atau instansi yang 

mengelola aset wakaf agar dapat menghasilkan dan produktif sehingga 

bermanfaat untuk masyarakat secara berkelanjutan.  

D. Nazir 

1. Pengertian Nazir 

                                                        
82 Ronaldo C. Porajow, Sofia E. Pangemanan, and Donald K. Monintja, ‘Pengoptimasian 

Kelembagaan Desa Dalam Pembangunan’, Jurnal Governance, 1.1 (2021), 1–9. 
83 Ida Ayu Saskara, Mengenal Ekonomi Kelembagaan, ( Denpasar: ESBE Buku, 2017). 

h.23 
84 Nur Azizah Latifah and Mulyono Jamal, ‘Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait’, 

ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 6.1 (2019), 1 
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>. 
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Dari segi Bahasa kata Nazir berasal dari Bahasa arab, Nazir merupakan 

bentuk isim fail  dari kata َ
 
َن
َ
ََ–َرَ ظ

 
َي
 
َن
 
َرَ ظ , secara etimologi bermakna menjaga 

atau mengurus.85 Dalam kamus arab Indonesia kata Nazir bermakna; yang 

melihat, dan pemeriksa.86 Secara terminologi atau istilah dalam ilmu Fiqh, 

Ibnu Syihab al-Ramli dalam kitabnya menjelaskan bahwa Nazir adalah orang 

yang diberikan tanggung jawab dan kewajiban untuk mengelola dan 

memelihara harta wakaf.87 

Dalam undang-undang republik indoensia Nazir dapat merupakan 

perorangan, organisasi atau badan hukum. Jadi pengertian Nazir adalah 

orang, organisasi, atau badan hukum yang diserahkan kekuasaan dan 

tanggung jawab untuk memelihara, mengelola, mengurus, mengawasi harta 

yang telah diwakafkan. 

1)  Syarat Menjadi Nazir 

Untuk menjadi pengelola wakaf atau disebut Nazir maka harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a) Memiliki kemampuan dan kecakapan dalam melakukan hukum 

(Mukallaf) 

b) Mempunyai kreativitas. Ini berdasarkan kisah Sahabat Nabi Umar ra yang 

menunjuk Hafsah sebagai Nazir wakafnya karena dipandang mempunyai 

kreativitas.88 

Menurut undang undang dasar pasal 10 ayat 41 tahun 2004 tentang 

                                                        
85 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional,  (Jakarta: 

Tatanusa,2003).h.97 
86 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Peterjemah/Pentafsir al-quran, 1973). h.457 
87 Ibnu Syihab al-Ramli,  Nihayatul Muhtaj, Juz IV, (Beirut: Dar al-kitab al-Alamiyah, 

1996). h.610 
88 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). 

h.498 
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wakaf sebagai berikut: 

2) Nazir Perseorangan: 

a) Warga negara Indonesia 

b) Beragama islam 

c) Dewasa 

d) Amanah 

e) Mampu secara jasmani dan Rohani 

f) Tidak terhalang melakukan pelanggaran hukum. 

3) Nazir Organisasi: 

a) Pengurus organisasi memenuhi persyaratan perorangan diatas 

b) Bergerak di Bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan,dan    keagamaan 

islam 

4) Badan Hukum: 

a)  Pengurus organisasi memenuhi persyaratan perorangan di atas 

b) Badan hukum dibentuk sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia 

c) Bergerak di Bidang sosial, Pendidikan, kemasyarakatan,dan           

keagamaan islam. 

2. Tugas dan Hak Nazir 

Sesuai dengan undang undang pasal 11 tugas dari seorang Nazir adalah 

sebagai berikut:  

1) Melakukan administrasi aset wakaf. 

2) Mengelola dan mengembangan aset wakaf sesuai tujuan, fungsi dan 
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peruntukannya. 

3) Mengawasi dan melindungi aset wakaf. 

4) Melaporkan pelaksaan tugas kepada BWI 

Adapun hak yang didapatkan seorang Nazir sesuai dengan undang 

undang adalah Nazir dapat menerima insentif dari hasil bersih atas 

pengelolaan dan pengembangan aset wakaf yang besarnya tidak melebihi 

sepuluh persen.  Nazir juga dalam melaksanakan tugasnya berhak untuk 

menerima pembinaan dari Menteri dan BWI.  

E. Profesionalitas Nazir 

Menurut Siagian Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan 

dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui 

pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan 

yang menjadi sumber penghasilan Indikator profesionalisme adalah 

kemampuan, kualitas,sarana,prasarana, jumlah sumber daya manusia: 

1. Kemampuan 

Kemampuan adalah kecakapan atau potensi menguasai suatu keahlian 

yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau 

praktik dan digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui 

tindakannya89 

2. Kualitas 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

                                                        
89 Nisa, Gazali, and Anafarhanah, “Analisis Manajemen Sumber Daya 

Nazir 
 Tentang Perwakafan Dan Efektifitasnya Terhadap Pengelolaan Wakaf.” Jurnal 
Kajian Manajemen Dakwah 4, No. 2 (2022): 143 
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harapan 

3. Sarana dan prasarana 

Saranan dan Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam 

suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan 

pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk 

mewujudkan tujuan yang hendak di capai. 

4. Jumlah sumber daya manusia 

Suatu potensi yang ada dalam diri seseorang yang dapat berguna untuk 

menyokong suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan keterampilan 

atau kemampuan yang dimiliki. Kesuksesan dalam pengelolaan aset wakaf 

menjadi aset yang produktif, sangat ditentukan oleh tingkat profesionalitas 

manajerial nazir sebagai pengelola sekaligus sebagai ujung tombak 

pemberdayaan wakaf. Oleh sebab itu pengelola atau nazir bukan hanya 

sekedar mengisi waktu luang atau sebagai pekerjaan sampingan saja, 

melainkan hal ini merupakaan pekerjaan utama nazir wakaf. Implikasi dari 

hal tersebut adalah seorang nazir wakaf yang profesional, tidak melakukan 

tugasnya yaitu mengelola harta wakaf sebagai pekerjaan sampingan atau 

hanya mengisi waktu luang saja, karena prinsip dari profesionalitas adalah 

mengerahkan segala tenaga, pikiran dan waktunya untuk menjalankan tugas 

dari pekerjaannya dan dari situlah dia mendapatkan gaji atau pendapatan 

yang sesuai dengan pekerjaannya. 90 

Untuk mengetahui seorang nazir professional atau tidak dalam 

mengelola aset wakaf, maka ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki 

oleh seorang nazir: pertama, seorang nazir harus memiliki kemampuan serta 

keahlian khusus. Kemampuan dan keahlian ini biasanya diperoleh nazir 

                                                        
90 Rozalinda. h.54 
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melalui pendidikan, pelatihan dan juga pengalaman bekerja dalam bidang 

yang digelutinya dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, Nazir wajib 

memiliki komitmen yang kuat serta moral yang tinggi. Komitmen dan moral 

diimplementasikan dalam bentuk mematuhi kode etik profesi selama dia 

menjalankan tugas dan pekerjaaannya. Ketiga, mendapatkan upah dari 

profesi yang digelutinya. Sebagai nazir yang professional dalam bidangnya, 

maka dia berhak mendapatkan upah atas dedikasi waktu, tenaga dan 

pikirannya dalam menjalankan tugasnya. Keempat, mengabdi kepada 

masyarakat. Dalam peneglolaan aset wakaf seorang nazir harus lebih 

mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri atau 

lembaganya. Kelima, legalitas. Profesi sebagai nazir harus memiliki izin dan 

legalitas dari pemerintah agar dapat dikategorikan professional.91 

Dalam penjelasan lebih luas lagi, pada prakteknya, seorang nazir wakaf 

agar dapat dapat menjalankan tugasnya secara professional, maka bagi nazir 

terutama nazir wakaf uang cash harus memiliki kemampuan khusus lainnya, 

diantaranya:92 

1) Memahami hukum-hukum wakaf dan memahami aturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah perwakafan. 

2) Memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah serta perangkat-

perangkat keuangan syariah. 

3) Memahami praktik dan tata kelola wakaf utamanya praktik wakaf uang  

4) Mempunyai relasi dengan calon wakif 

5) Mempunyai keahlian dalam mengelola keuangan secara professional 

                                                        
91 Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 

Nazir Profesional Dan Amanah (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005). 
h.75 

92 Majelis Wakaf dan ZIS PP. Muhammadiyah, Panduan Wakaf (Jakarta: PP. 
Muhammadiyah, 2010). 
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dan sesuai dengan syariat islam 

6) Menjalankan administrasi rekening bank beneficiary 

7)  Menyalurkan hasil pengelolaan dana wakaf 

8) Transparan dan akuntabel 

Berdasarkan berbagai kriteria dari beberapa sumber yang peneliti 

jelaskan diatas tentang teori profesionalitas, maka peneliti menyimpulkan 

dan merumuskan beberapa indikator penilian profesionalitas yang akan 

digunakan pada penelitian ini. Dengan demikian pada penelitian ini, peneliti 

akan mencoba menganalisis profesionalitas pada lembaga wakaf, zakat, infaq 

dan sedekah Darud Da’wah wal Irsyad dalam mengelola aset wakaf mereka 

menggunakan kriteria dan indikator tersebut. Untuk lebih jelasnya indikator 

yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis profesionalitas lembaga 

wakaf pada penelitian ini sebagai berikut: 

1) Kepatuhan terhadap hukum wakaf menurut syariat dan undang-undang 

2) Bermoral dan berintegritas.  

3) Mempunyai komitmen dalam bekerja dan berdedikasi tinggi 

4) Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus 

5) Fokus dalam melaksanakan tugasnya 

6) Memiliki masa bakti 

7) Mendapatkan gaji selama bekerja 

8) Mempunyai sertifikat Nazir 

9) Pelaporan yang transparan dan akuntabel  

10)  Pengabdian untuk masyarakat 

Sepuluh indikator di atas merupakan tolak ukur dan pola dasar 
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penilaian yang ditetapkan penulis untuk menganalisis sejuah mana 

profesionalitas yang diterapkan dalam pengelolaan aset wakaf produktif pada 

Lawazis DDI. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa profesionalitas Nazir 

adalah mengacu kepada kredibilitas dan komitmen seseorang Nazir yang 

menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya dengan memenuhi indikator 

yang telah disebutkan untuk mengelola aset wakaf secara produktif sehingga 

membuahkan hasil dan menyalurkan hasilnya kepada mauquf alaih dengan 

memegang prinsip-prinsip agama islam.  

 

E. Kerangka Konseptual 

 

Nazir Profesional 

Aset Wakaf 

Nazir Kurang 

Profesional 

Nazir Lembaga Wakaf 

DDI 

Wakaf Produktif Wakaf Konsumtif 



 
 

67 
 

Kerangka konseptual ini memberikan gambaran yang jelas tentang 

hubungan antara profesionalitas nazir, jenis aset wakaf, dan lembaga wakaf. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat profesionalitas nazir 

dalam mengelola aset wakaf produktif di Lembaga Wakaf DDI. Kerangka 

konseptual yang penulis gunakan mengasumsikan bahwa profesionalitas 

nazir merupakan variabel kunci yang mempengaruhi bentuk wakaf yang 

dihasilkan, yakni apakah wakaf tersebut bersifat produktif atau konsumtif. 

Aset wakaf sebagai objek penelitian ini dipengaruhi secara langsung 

oleh kinerja nazir. Nazir lembaga wakaf DDI, sebagai pengelola aset wakaf, 

dapat dikategorikan menjadi nazir profesional dan nazir kurang profesional. 

Nazir profesional diharapkan mampu mengelola aset wakaf dengan baik 

sehingga menghasilkan wakaf produktif. Sebaliknya, nazir yang kurang 

profesional cenderung menghasilkan wakaf konsumtif. 

Dengan kata lain, penelitian ini menguji hipotesis bahwa semakin 

tinggi tingkat profesionalitas nazir, semakin besar kemungkinan aset wakaf 

yang dikelolanya akan bersifat produktif. Profesionalitas nazir di sini 

mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan dan kepatuhan hukum 

tentang pengelolaan wakaf, keterampilan manajerial, integritas, komitmen 

terhadap tujuan wakaf dan lain sebagainya. 



 
 

68 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

F. Metode dan Lokasi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode penelitian kualitatif (Qualitative Metod)).  Penelitian kualitatif 

merupakan salah satu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih dalam atas suatu fenomena yang terjadi pada subjek 

penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan ataupun hal-hal 

lainnya secara keseluruhan. Penelitian ini melibatkan deskripsi berupa 

rangkaian kata-kata dan Bahasa, dan memfokuskan kepada konteks khusus 

yang alamiah, dan menerapkan berbagai metode penelitian.1 

Pengertian lain mengatakan bahwasanya jenis penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang sering kali digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, analisis data yang bersifat 

induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.2 Oleh sebab itu, dalam pembahasan tesis ini peneliti akan 

menganalisa dan mengukur sejauh mana tingkat profesionalitas yang dimiliki 

oleh lembaga pengelola wakaf, dalam hal ini  Lawazis DDI Makassar dalam 

mengelola aset wakaf produktif. 

 

                                                        
1 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, jilid 1 (Padang: Sukabina 

Press, 2016). 
2 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan 1 (Makassar: Syakir Media 

Press, 2021). 
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2. Lokasi Penelitian 

Peneliti telah memilih lokasi penelitian dalam tesis ini akan dilakukan 

pada Lembaga Amil Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah Darud Da’wah wal 

Irsyad kota Makassar yang bertempat di jalan Andi Pangeran Pettarani, Ruko 

Bakti Blok A2, kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 40115. Pemilihan tempat ini dianggap 

srategis dan sangat efisien untuk mengambil data terkait penerapan 

profesionalitas lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf agar lebih 

produktif, mengingat lembaga ini telah memiliki beberapa aset wakaf yang 

dikelola selama berdirinya, baik secara produktif maupun konsumtif. 

Sehingga data dan informasi dari lembaga ini dapat diolah oleh peneliti untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya serta dapat diakui sebagai karya yang baik. 

G. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian 

ini adalah pendekatan studi lapangan (field research). Penelitian studi 

lapangan merupakan penelitian yang penulis lakukan langsung terjun 

kelapangan yaitu di lembaga wakaf zakat infaq dan sedekah Darud Da’wah 

wal Irsyad kota makassar. Menurut Dedy Mulyani penelitian lapangan adalah 

penelitian yang mempelajari suatu fenomena atau kejadian yang terjadi 

dilapangan. Untuk itu data premier pada penelitian ini berasal dari lapangan, 

sehingga data yang didapatkan sesuai dengan apa yang terjadi dilokasi 

penelitian.3 Penelitian lapangan dilakukan dengan cara lebih terperinci, 

                                                        
3 Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: remaja Rosdakarya, 2004). 

h.160 
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intensif dan lebih mendalam untuk menganalisa fenomena yang terjadi.4 

H. Sifat Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian yaitu 

penelitian studi kasus, atau biasa disebut juga dengan case study yaitu 

penelitian dengan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secara 

mendalam terhadap suatu kejadian atau fenomena dengan melakukan 

penelitian secara komprehensif yang meliputi aspek fisik atau psikolofi 

individu atau kelompok.5 

I. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh peneliti yang 

bersumber dari hasil wawancara, observasi ataupun dokumnestasi 

dilapangan sehingga memberikan data yang valid kepada pengumpul data. 6 

Data primer juga merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Dalam 

hal ini, peneliti mengambil data dari lembaga wakaf Darud Dawah Wal Irsyad 

baik dengan melakukan wawancara langsung kepada ketua dan beberapa 

pengurus lembaga wakaf Darud Dawah Wal Irsyad maupun melalui proses 

pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di lembaga tersebut.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah merupakan data penunjang yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui berbagai sumber yang telah ada sebelumnya 

                                                        
4 Handari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1991).h.72 
5  Samsu, Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, 

serta Research  Development),Cet 1  ((Jambi: Pusaka,,2017). h. 65-66 
6 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surabaya: PT RajaGrafindo Persada, 

2015). 



 
 

71 
 

baik dari buku, artikel jurnal, internet, dokumen, laporan entitas, serta 

literatur lainnya7 yang dinilai memiliki relevansi dengan penelitian tesis ini 

yang terkait dengan sistem pengelolaan oleh lembaga wakaf secara 

professional dalam mengelola aset wakaf mereka. Data sekunder sering 

digunakan dalam penelitian karena lebih mudah diakses dan dapat dijadikan 

pendukung untuk data primer. 

J. Pengumpulan Data 

1. Wawancara Langsung 

Wawancara langsung atau interview terhadap  narasumber untuk 

mendapatkan data primer merupakan interaksi yang bertujuan di mana 

seseorang memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara memungkinkan 

peneliti memperoleh data penting yang tidak dapat mereka peroleh hanya 

dari observasi, meskipun menggabungkan observasi dan wawancara 

memberikan cara yang berharga untuk mengumpulkan data pelengkap.8 

Mengumpulkan data dengan wawancara akan memperoleh informasi yang 

mendalam dan mendetail yang mana hal tersebut mempengaruhi kesahihan 

data tentang suatu objek penelitian.9 Dalam tesis ini wawancara dilakukan 

kepada beberapa pengurus lembaga wakaf yang dianggap perlu untuk 

mendapatkan informasi seputar profesionalitas lembaga dalam mengelola 

aset wakaf mereka.  

2. Observasi 

Observasi merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data 

                                                        
7 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktif Dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014). 
8 Geoffrey E. Mills Lorraine R. Gay, Educational Research Competencies for Analysis and 

Applications, Elevent Ed (USA: R Donnelley Kendallville, 2016). 
9 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017). 
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yang dilakukan dengan metode melakukan pengamatan langsung terhadap 

objek yang dilteliti. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

mempunyai ciri-ciri spesifik jika dibandingkan dengan teknik lainnya.10 

Kunci keberhasilan dari metode observasi sebagai teknik dalam 

pengumpulan data tergantung peneliti itu sendiri karena peneliti sendirilah 

yang kemudian akan melakukan observasi dengan cara melihat serta 

mendengarkan objek penelitian dan disitulah peneliti menarik kesimpulan 

dari apa yang diamati. Dalam tesis ini peneliti akan melakukan observasi 

pada Lembaga Amil Wakaf, Zakat, Infaq dan Sedekah Darud Da’wah wal 

Irsyad kota Makassar yang bertempat di jalan Andi Pangeran Pettarani, Ruko 

Bakti Blok A2, kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan dan pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada ditempat penelitian.11 

metode dokumen adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk 

mencari hal-hal atau variable berupa catatan, buku, surat kabar, majalah 

peraturan- peraturan, notulen rapat dan sebagainya. Dengan metode 

dokumentasi ini peneliti mencari kemdian mendapatkan data-data tertulis, 

laporan, naskah-naskah kearsipan maupun data yang berupa gambar yang 

ada pada lembaga wakaf Darud Dawah Wal Irsyad kota Makassar Sulawesi 

Selatan mengenai data dan informasi seputar profesionalitas lembaga dalam 

mengelola aset wakaf mereka. 

                                                        
10 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014). 
11 A. Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017). 
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K. Instrumen Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian tentulah yang menjadi instrument 

terpenting dalam penelitian tersebut adalah peneliti itu sendiri.12 karena 

penelitilah yang melakukan pengamatan mendalam dan komprehensif, 

peneliti jugalah yang merancang jalannya suatu penelitian dan peneliti pula 

yang melakukan rangkaian penelitian seperti mengobservasi, mewawancarai 

dan lain sebagainya. Adapun alat yang menjadi kebutuhan pengumpulan data 

dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, alat tulis, handphone untuk 

mengambil gambar dan merekam suara. 

L. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data 

Salah satu hal penting yang harus ditetapkan dalam metode penelitian 

adalah jenis analisis data yang digunakan.13 Analisis data dapat 

diterjemahkan sebagai suatu proses pencarian atau penyusunan secara 

sistematis, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan di 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

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

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh ia sendiri maupun 

orang lain. 

Dari penjelasan tersebut ditas, maka alur analisis data yang dilakukan 

dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Reduksi data, adalah tahapan untuk memilah dan menyeleksi data data 

atau transformasi kasar yang di peroleh dari data yang ada lapangan. Pada 

tahap ini, peneliti akan memilah dan menyeleksi data yang telah diperoleh di 

                                                        
12 A. Muri Yusuf. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017). 
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2014). 
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lapangan 

Penyajian data, penyajian yang dimaksud dalam hal ini meliputi uraian 

singkat, grafik, jaringan, dan bagan. Hal demikian dilakukan guna 

menggabungkan informasi yang sifatnya lebih tersusun rapi dalam suatu 

bentuk yang paduh dan mudah dipahami, dengan demikian seorang peneliti 

lebih mengetahui apa yang selanjutnya ia lakukan. Peneliti akan menguraikan 

data yang telah diperolah dalam bentuk uraian singkat dengan 

menggabungkan informasi hasil wawancara agar mudah dipahami untuk 

menentukan langkah selanjutnya. 

Pengambilan Kesimpulan, tahapan terakhir yang dilakukan oleh 

seorang peneliti adalah memberikan kesimpulan dan verifikasi. Verifikasi 

dilakukan untuk kemudian mengecek ulang atau mengoreksi kembali 

catatan-catatan data yang di peroleh dan pemahaman yang di lakukan 

terhadap data data yang ada. Tahap ini merupakan tahap terakhir dimana 

peneliti akan menarik kesimpulan dan menverifikasi data berdasarkan 

informasi yang telah di kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah. 

M. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif mengandalkan manusia sebagai instrument 

utamanya, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk 

menguji kredibilitas data penelitian penulis menggunakan Teknik tringulasi. 

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian 

kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan 

alat-alat uji statistic.14 

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan tehnik trianggulasi 

                                                        
14 Nusa Putra and Ninin Dwilestari, Penelitian Kualitatif : Pendidikan Usia Dini (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2012). Penelitian Kualitatif : Pendidikan Usia Dini (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2012). 
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data dan trianggulasi teori. Pada trianggulasi data, peneliti akan 

mengumpulkan hasil wawancara, yang diperoleh dari berbagai narasumber 

seperti hasil dari wawancara terhadap pihak lembaga wakaf Darud Da’wah 

Wal Irsyad itu sendiri. Sedangkan pada trianggulasi teori, peneliti lebih 

cenderung untuk menguraikan tentang indikator profesionalitas lembaga 

wakaf dalam mengelola aset wakaf produktif sesuai dengan yang diuraikan 

pada tinjauan teoritis sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lawazis DDI Makassar 

1. Profil Lawazis DDI 

Lawazis DDI merupakan singkatan dari lembaga wakaf, zakat, infaq dan 

sedekah Darud Da’wah wal Irsyad, lembaga ini merupakan lembaga filantropi 

Islam yang dibentuk dalam rangka untuk menghimpun, mengelola dan 

menyalurkan harta wakaf, zakat, infaq dan sedekah dari kaum muslimin. 

Lembaga ini dibentuk pada tanggal 7 januari 2021 atas inisiasi dari beberapa 

tokoh Darud Da’wah wal Irsyad yaitu AG. H.M Yahya Ahmad, AG Prof, Dr, Andi 

Samsyul Bahri dan AG H.M Alwi Nawawi. Lembaga ini dibawah naungan 

organisasi masyarakat Darud Da’wah wal Irsyad (DDI), DDI sendiri 

merupakan organisasi masyarakat yang berasal dari Sulawesi Selatan lebih 

tepatnya dikabupaten Barru, organisasi ini bergerak dibidang Pendidikan, 

Sosial dan Dakwah.  

2. Visi dan Misi Lawazis DDI 

1) Visi: 

Lawazis DDI menjembatani dan merealisasikan Amanah ummat untuk 

Pendidikan, Dakwah, dan Sosial Kemanusian 

2) Misi: 

a) Menciptakan tata kelola keuangan yang baik, amanah, transparan dan 

akuntable (Auditble) 

b) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastuktur pondok pesantren, 

madrasah dan perguruan tinggi Darud Da’wah wal Irsyad 

c) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan yang 
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berkualitas 

d) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi umat. 

4. Budaya Lawazis DDI 

1) Akuntabilitas : Saling mengingatkan dalam transparansi 

2) Bertanggung Jawab:  Tim dan Person bertanggung jawab atas 

pekerjaan dan hasil 

3) Kompetisi: Pikiran dan Tindakan selalu kompetitive untuk mencapai 

target  

4) Aktif Belajar: Mendorong pengembangan pribadi dan profesional 

5) Syukur: Terciptanya lingkungan yang senantiasa mensyukuri ni’mat 

Allah 

5. Legalitas Lawazis DDI 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Lawazis DDI 

terbentuk pada tahun 2021 atas inisiasi para ulama DDI untuk menggagas 

sebuah lembaga philantrophy  yang diberi nama Lembaga Wakaf, Zakat, Infaq 

dan Sedekah Darud Da’wah wal Irsyad (Lawazis DDI) dan tercatat dalam 

keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0001713-

AH.01.22.2023 pada tanggal 29  agustus 2023. Kemudian tercatat di Badan 

Wakaf Indonesia  nomor 3.3.00285 pada tanggal 24 Mei 2021 dan berlaku 

sampai 24 Mei 2026. Dan terakhir Lawazis DDI mempunyai NPWP yaitu : 

0502 4128 8580 5000 
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6. Struktur Penguruas Lawazis DDI 

 

Gambar 4.1 Struktur Pengurus Lawazis DDI 
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B. Pembahasan 

1. Pengelolaan Aset Wakaf di Lembaga Lawazis DDI 

Lembaga wakaf, zakat, infaq dan sedekah dibawah naungan organisasi 

masyarakat Darud Da’wah Wal Irsyad atau disingkat Lawazis DDI saat ini 

memiliki 25 nazir yang telah tercatat di Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nazir-

nazir tersebut adalah semua pengurus Lawazis DDI mulai dari Ketua, wakil, 

bendahara, anggota divisi sampai staf kantor. Hal ini dijelaskan oleh ustadz 

Imran Kahar sebagai direktur administrasi sekaligus staf kantor, beliau 

mengungkapkan bahwa nazir di Lawazis DDI saat ini berjumlah 25 orang 

yang meliputi semua anggota struktur lembaga dan staf, semuanya terdaftar 

di BWI sebagai nazir wakaf.1  

Salah satu tujuan dari pembentukan Lawazis DDI adalah untuk 

mencatat dan menghimpun semua aset wakaf atas nama ormas DDI sejak 

berdirinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadz Yahya Ahmad selaku 

ketua Lawazis DDI saat ini, hal ini dikarenakan sejak lahirnya DDI di tahun 

1938 di soppeng, masyarakat yang mewakafkan hartanya untuk DDI, 

terutama masyarakat sulawesi selatan hanya berlandaskan ikrar lisan saja, 

maka dibentuklah wadah yang berbadan hukum untuk menghimpun dan 

mencatat semua harta wakaf tersebut.2  

Saat ini aset wakaf yang telah sah tercatat di Lawazis DDI dan sudah 

dilaporkan ke BWI adalah Tanah di jalan Nuri, Tanah di daerah Antang, Tanah 

dan Bangunan di Daerah Bumi Tamalanrea Permai, satu unit mobil 

operasional dan wakaf melalui uang. Sebagaimana yang diungkapkan ketua 

                                                        
1 Wawancara dengan Ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & Pengembangan SDM, 

Senin tanggal 8 Juli 2024 
2 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, Kamis tanggal 

11 juli 2024 
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Lawazis, bahwa sebenarnya praktek wakaf di ormas DDI sudah berjalan sejak 

dahulu, dimana Ketika A.G. Abdurrahman Ambo Dalle mendirikan Darud 

Da’wah Wal Irsyad banyak masyarakat yang mewakafkan harta mereka 

seperti tanah, rumah maupun uang untuk pembangunan masjid atau 

pesantren DDI di berbagai daerah secara lisan, hal inilah yang menjadikan 

praktek wakaf di DDI sangat familiar. Maka dengan terbentuknya lembaga 

Lawazis DDI untuk mencatat seluruh aset wakaf atas nama DDI secara 

kelembagaan.   

Saat ini pengelolaan wakaf di lembaga Lawazis DDI terpusat untuk 

pembangunan gedung lima lantai beralamat dijalan Nuri, yang akan 

digunakan sebagai kantor pengurus besar DDI, lembaga otonom dan juga 

pondok tahfidz gratis. Tanah wakaf tersebut diberikan oleh Bapak Aksa 

Mahmud untuk digunakan semestinya, dan adapun anggaran 

pembangunannya berasal dari wakaf melalui uang. Lawazis DDI juga 

mencatat satu unit kendaraan yaitu sebuah mobil Avanza Veloz tahun 2023 

yang merupakan wakaf dari Bapak Suriyanto yang digunakan untuk 

memudahkan kegiatan operasional lembaga.  

Adapun aset tanah yang beralamat di Antang dan sebuah rumah di 

daerah Bumi Tamalanrea Indah sampai saat ini belum digarap sama sekali. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga Lawazis DDI 

sampai saat ini belum mengelola aset wakaf menjadi wakaf produktif. 

Pengelolaan wakaf yang berjalan saat ini masih terpusat di pengelolaan 

wakaf langsung atau wakaf konsumtif.  

Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, ketidak efisienan pemanfaatan aset 

wakaf disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang dijelaskan Dr. Amelia 
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di dalam bukunya:3 pertama, kurangnya pengetahuan dan kompetensi yang 

dimiliki oleh nazir yang mengelola aset wakaf masih secara tradisional. 

Pengetahuan nazir sebagai pengelola aset wakaf masihlah sangat sederhana. 

Wakaf masih dipahami sebagai suatu aktivitas penyerahan harta, baik barang 

atau benda dari wakif (orang yang mewakafkan hartanya) kepada nazir4 

(penerima wakaf) baik itu kepada pribadi atau lembaga untuk dimanfaatkan 

selama-lamanya sebagai keperluan ibadah saja yang notabenenya tidak dapat 

dikomersilkan. Hal ini dapat diatasi dengan sertifikasi dan pelatihan untuk 

nazir agar dapat mengelola aset wakaf secara inovatif dan produktif. 

Kedua, pengetahuan wakif yang menganggap bahwa harta yang 

diwakafkan memang seharusnya hanya untuk pembangunan tempat ibadah 

saja, apalagi hal ini menjadi semakin krusial karena kebanyakan wakif 

berwasiat untuk mewakafkan sebagian harta tanahnya untuk dijadikan 

masjid kepada ahli warisnya yang mau tidak mau harus dijalankan oleh ahli 

waris tersebut. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi tentang wakaf 

produktif kepada masyarakat umum. 

Ketiga, masih tersebar luas anggapan di masyarakat bahwa 

menyalurkan aset wakaf yang peruntukannya untuk bisnis atau sebagai 

penggerak ekonomi umat akan berpotensi besar untuk menyulut konflik. 

Bagi masyarakat yang beranggapan seperti ini, wakaf merupakan salah satu 

bentuk ibadah yang sakral, yang tidak seharusnya terdapat unsur bisnis di 

dalamnya, maka sebaiknya dari awal saja aset wakaf itu diperuntukan untuk 

menjadi masjid atau madrasah. Padahal jika bercermin dari sejarah wakaf 

kebun kurma dizaman Nabi Muhammad, dimana kebun tersebut digunakan 

                                                        
3 Amelia Fauzia dkk, Fenomena Wakaf di indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif, 

Badan Wakaf Indonesia, h:3 
4 Ahmad Bin Umar As-Syatiri, Al-Yaquth An-Nafis, pertama (Dairatul Al-Ma’arif Al-

islamiyah, 2011). h.107 
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untuk sesuatu yang menghasilkan dan produktif kemudian hasil dari kebun 

kurma tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. 

 

Untuk mensukseskan konsep wakaf produktif tentu ada beberapa hal 

yang perlu dipersiapkan, seperti pengelola wakaf yaitu Nazir yang 

professional. Menurut data pusat Bahasa dan budaya UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta wakaf saat ini dikelola oleh mayoritas Nazir yang bekerja sambilan 

dan tidak mendapatkan upah (84%). Dan yang bekerja secara professional 

hanya sekitar (16%). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa salah satu 

masalah mendasar atas tidak berkembangnya potensi wakaf adalah nazir 

yang tidak professional.5 Hal inilah yang mendasari penelitian ini 

dilaksanakan.  

2. Profesionalitas Nazir Lembaga Wakaf Dalam Mengelola Aset 

Menjadi Wakaf Produktif 

Untuk mengukur tingkat profesionalitas Nazir yang bekerja dilembaga 

wakaf, peneliti menggunakan indikator-indikator yang sudah disebutkan 

sebelumnya. Nazir lembaga wakaf dapat dikategorikan sebagai profesional 

jika sudah memenuhi sebagian besar indikator tersebut atau bahkan 

memenuhi secara keseluruhan. 

Berdasarkan peraturan yang tertuang didalam undang-undang wakaf 

republik indonesia, Nazir dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu nazir 

perseorangan, nazir berbentuk organisasi dan nazir yang berbentuk lembaga 

atau badan hukum. Adapun syarat untuk menjadi nazir perseorangan yaitu 

merupakan warga negara indonesia, beragama islam, telah memasuki usia 

dewasa, mampu menjaga amanah, mampu secara jasmani maupun rohani, 

                                                        
5 Abdurrahman Kasdi. 
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serta sah secara hukum.  

 

Adapun syarat tambahan untuk nazir organisasi atau yang berbadan 

hukum, haruslah merupakan organisasi atau lembaga yang bergerak di 

bidang sosial, kemasyarakan, pendidikan atau keagamaan. Berdasarkan hasil 

observasi peneliti nazir lembaga Lawazis DDI merupakan nazir yang 

berbadan hukum, karena mereka berada dibawah naungan Lembaga Wakaf, 

Zakat, Infaq dan Sedekah (Lawazis) yang bergerak dibidang dakwah, 

pendidikan dan sosial.  

Dan lembaga Lawazis DDI ini telah memiliki legalitas hukum yang 

dikeluarkan oleh BWI. Syarat-syarat ini dianggap substansial karena 

mempertimbangkan tugas utama bagi nazir sangat berkaitan dengan harta 

benda orang lain yang harus dikelola dan manfaatnya disalurkan kepada 

pihak yang berhak menerimanya, maka status nazir harus diamanahkan 

kepada orang atau lembaga yang dianggap mampu untuk menjalakan tugas 

tersebut secara baik, penuh tanggungjawab dan profesional.  

Selama ini praktek wakaf di indonesia mengalami banyak kendala 

dalam implementasinya, baik kendala manajemennya, aplikasinya maupun 

sosialisasinya kepada masyarakat.  Adapun kendala terbesar yang dihadapi 

oleh pengelola wakaf saat ini adalah permasalahan terkait manajemen 

pengelolaan wakaf, terutama dalam hal profesionalitas pengelola atau nazir.  

Indikator profesionalitas yang telah disusun oleh peneliti merupakan 

tolak ukur dan  suatu keharusan yang wajib dimiliki oelh nazir di lembaga 

dalam mengelola aset wakaf. Nazir yang bekerja dibawah naungan lembaga 

harus dapat mengelola aset wakaf sesuai dengan Syariat agama islam dan 

Standar yang diberikan oleh BWI agar aset wakaf dapat menjadi produkif, 



 
 

84 
 

serta dapat menjaga kepercayaan dari wakif,  dan salah satu langkah yang 

dapat diterapkan untuk menjalankan tugas pokok nazir adalah dengan 

memastikan setiap pengurus mulai dari pucuk pimpinan, wakil, bendahara, 

pengurus harian sampai staf bekerja dengan tingkat profesionalitas yang 

tinggi. Berikut ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di 

lembaga Lawazis DDI kota makassar mengenai tingkat profesionalitas 

lembaga tersebut: 

1) Kepatuhan terhadap hukum wakaf menurut syariah dan undang-

undang.  

Kepatuhan terhadap hukum tidak akan berjalan baik tanpa adanya 

pemahaman terhadap hukum tersebut. Menurut undang-undang yang 

berlaku, jika nazir melakukan penyelewangan dalam melaksanakan tugasnya 

maka nazir akan dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif atau 

sanksi pidana dengan rincian sebagai berikut: 

a) Dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, 

mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf 

yang  telah diwakafkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( 

lima ) tahun, dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 ( Lima 

Ratus Juta Rupiah).  

b) Mengubah peruntukan  harta benda  wakaf, dipidana dengan pidana  

penjara paling lama 4 ( empat )  tahun dan / atau pidana denda paling 

banyak  Rp 400.000.000,- ( Empat Ratus Juta Rupiah ). 

c) Menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf melebihi  jumlah yang ditentukan  ( 

10% )  dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun dan / 
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atau pidana  denda paaling banyak Rp 300.000.000 (  Tiga Ratus Juta 

Rupiah ).  

Sebagaimana hasil observasi peneliti, nazir yang bekerja di lembaga 

Lawazis DDI sangat memahami tentang hukum wakaf karena semua berasal 

dari background pendidikan islami atau pesantren. Adapun terkait kepatuhan 

terhadap regulasi dan hukum yang berlaku, sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ustadz Yahya Ahmad sebagai ketua Lawazis DDI sejak dipilih dari tahun 

2021 bahwa beliau menjelaskan pengelolaan yang berjalan selama ini sudah 

sesuai dengan Standar operasional yang telah ditetapkan oleh BWI.6  

Hal ini juga dikonfirmasi oleh Ustadz Imran selaku direktur bagian 

admistrasi lembaga, beliau menjelaskan bahwa operasional yang dijalankan 

oleh lembaga saat ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia, 

hal ini juga dapat dinilai dari tidak adanya teguran maupun kritikan dari BWI 

terhadap pengelolaan lembaga.7 Dari penjelasan kedua pengurus lembaga ini 

dapat kita pahami bahwa standar operasional dan tata kelola aset wakaf 

sangat penting untuk perkembangan wakaf, terutama jika ingin mengelola 

aset menjadi wakaf produktif, sehingga BWI hadir sebagai pengawas, dan 

pengontrol yang aktif untuk meninjau kinerja para nazir.  

Tentunya, Lawazis sebagai lembaga otonom dari organisasi masyarakat 

DDI yang bergerak dibidang sosial khususnya wakaf sangat memahami, 

mematuhi dan menjaga pengelolaannya telah sesuai dengan undang-undang 

dan syariat islam.  

Sebagai perbandingan dalam penelitian yang dilakukan Mahroji, Shinta 

dan Nurul Rachmaini mengungkapkan suatu fakta bahwa terdapat kasus 

                                                        
6 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, Kamis tanggal 

11 juli 2024 
7 Wawancara dengan ustadz Imran, Direktur Administrasi & Pengembangan SDM, Senin 

tanggal 8 Juli 2024 
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dimana nazir tidak menggunakan aset wakaf sesuai dengan hukum yang 

berlaku, penyalahgunaan harta wakaf ini membuat suatu pondok pesantren 

di wilayah Banten berhenti beroperasi, selain penyalahgunaan harta wakaf 

hal ini juga disebabkan oleh faktor sengketa penyaluran harta wakaf terkait 

administrasi dan tata kelola.8 Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman serta 

kepatuhan terhadap hukum wakaf menjadi faktor penentu terhadap 

profesionalitas nazir.   

2) Bermoral dan Berintegritas.  

Indikator profesionalitas selanjutnya adalah seorang nazir harus 

memiliki moral dan bekerja dengan integritas. Hal ini dapat dinilai dari 

kejujuran, tanggung jawab, amanah dan lain sebagainya. Seorang nazir harus 

jujur, bertanggung jawab atas tugasnya dan menjalankan tugasnya sesuai 

amanah yang diberikan. Seperti yang diketahui lembaga filantropi seperti ini 

yang mengumpulkan dana dan mengelola aset yang berupa harta benda dari 

masyarakat sangan rentan terjadi ketidakjujuran apabila nazir tidak memiliki 

sifat amanah dan jujur, hal ini tentunya dapat menyebabkan persengketaan 

wakaf, baik antara nazir dan wakif, nazir dan masyarakat atau sesama 

pengurus lembaga. Fenomena ini dapat ditemukan di beberapa kasus 

sengketa wakaf, misalnya di jawa barat, ada sekitar 30% kasus sengketa 

wakaf yang terjadi disebabkan oleh ketidakjujuran dan kurangnya tanggung 

jawab pengelola wakaf.9  

Berdasarkan hal ini nazir selaku pelaksana dan pengelola wakaf 

dituntut untuk bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya 

                                                        
8 Mahroji, etc, ‘Kegagalan nazir dalam tata kelola dan akuntabilitas pada 

kebangkrutan pondok pesantren’, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4.10 
(2022). h.4735 

9 Mahroji, etc, ‘Kegagalan nazir dalam tata kelola dan akuntabilitas pada 
kebangkrutan pondok pesantren’, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 
4.10 (2022). h.4734 
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dalam rangka menjaga tujuan dan optimaliasi pendayagunaan aset wakaf. 

Menilai nazir yang amanah dapat dilihat dari apakah nazir telah mengelola 

wakaf sesuai dengan permintaan dari wakif atau tidak.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ustadz Imran Kahar bahwa 

pengelolaan wakaf yang sudah berjalan saat ini sudah sesuai dengan 

permintaan wakif, sebagai contoh wakaf tanah dari bapak Aksa Mahmud 

yang beralamat dijalan nuri saat ini sedang dalam tahap pembangunan untuk 

digunakan sebagai gedung kantor pengurus besar DDI dan badan otonomnya 

yang dananya diambil dari wakaf melalui uang yang diwakafkan oleh warga 

dan partisipan DDI.10 

Kejujuran nazir juga dapat dinilai dari bagaimana trackrecord 

pelaporan lembaga kepada BWI. Menurut ketua lembaga ustadz Yahya 

Ahmad beliau memaparkan bahwa pelaporan kami (Lawazis DDI) kepada 

BWI berjalan sangat baik, bahkan kami belum pernah diaudit karena 

biasanya audit kepada lembaga wakaf dilakukan ketika ada kecurigaan dari 

BWI terhadap lembaga kami.11 Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa 

nazir yang bekerja di bawah naungan lembaga Lawazis DDI telah 

menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka dengan penuh tanggung 

jawab dan kejujuran.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A. 

Zamakhsyari, penulis mengungkapkan bahwa salah satu indikator 

profesionalitas nazir yaitu nazir harus mempunyai moral yang tinggi, hal ini 

dituangkan dengan mengikuti kode etik profesi nazir, amanah dan 

bertanggung jawab, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari 

                                                        
10 Wawancara Ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & Pengembangan 

SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
11 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, 

Kamis tanggal 11 juli 2024 
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kerugian dan kelalaian nazir dan ditujukan untuk melindungi nazir dari 

perilaku yang tidak baik.12 

3) Mempunyai komitmen dan berdedikasi tinggi dalam bekerja.  

Komitmen dan dedikasi merupakan sebuah indikator dan menjadi alat 

ukur profesionalitas nazir sebagai pengelola di sebuah lembaga wakaf, 

implementasi dari komitmen dan dedikasi seorang nazir adalah mereka 

menggunakan sebagian besar waktu, tenaga dan pikiran serta menjadikan 

pekerjaan ini sebagai pekerjaan utamanya. 

Hasil dari observasi peneliti dikantor Lawazis DDI ketika peneliti 

datang beberapa kali, peneliti hanya melihat beberapa nazir dan staf yang 

hadir, kantor juga tidak menerapkan jam kerja yang pasti serta tidak adanya 

absensi untuk nazir. Hal ini sejalan dengan yang diungkap ketua Lawazis 

Ustadz Yahya Ahmad, beliau mengungkapkan bahwa komitmen dari beberapa 

pengurus belum berjalan dengan baik, jika sekiranya semua pengurus yang 

ada sekarang bekerja dengan optimal (komitmen dan dedikasi tinggi) maka 

saya yakin Lawazis akan lebih berkembang dari pada saat ini.13  

Ustadz Imran Kahar juga ikut berkomentar tentang komitmen dari 

beberapa pengurus, beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa kegiatan 

maupun rapat pengurus inti banyak yang tidak sempat hadir dikarenakan 

terkendala dengan tugas mereka diluar Lawazis.14 Dari pernyataan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar Nazir di lembaga Lawazis 

DDI belum berkomitmen sepenuhnya dan mendedikasikan dirinya untuk 

                                                        

12 A. Zamakhsyari Baharuddin, Rifqi Qowiyul Iman, Nazir Wakaf Profesional, 
Standarisasi dan Problematikanya, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3.2 
(2018). h.66 

13 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, Kamis 
tanggal 11 juli 2024 

14 Wawancara Ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & Pengembangan SDM, 
Senin tanggal 8 Juli 2024 
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menjalankan tugasnya sebagai sebagai nazir wakaf, sehingga menghambat 

berkembangnya pengelolaan wakaf produktif. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Indra Sholeh (2022), yang mensyaratkan bahwa 

nazir harus mempunyai komitmen dan dedikasi tinggi agar dikategorikan 

sebagai nazir profesional.15  

Komitmen nazir berkaitan erat dengan kualitas pengelolaan wakaf, 

nazir yang berkomitmen tentu akan lebih fokus dan lebih bertanggung jawab 

dalam tugasnya, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan aset wakaf.  

4) Memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus.   

Secara umum, substansi dari profesionalitas adalah seseorang harus 

memliki suatu ketrampilan dan kemampuan khusus yang sesuai dengan 

bidang profesinya. Maka setiap pengurus yang menjadi nazir haruslah 

mempunyai kemampuan atau ketrampilan khusus yang mendukung 

pekerjaannya sebagai pengelola aset wakaf terutama kemampuan akuntansi, 

manajemen, investasi dan marketing, apalagi jika aset tersebut diarahkan 

untuk dikelola secara produktif.  

Biasanya ketrampilan tersebut didapat dari pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman. Ketrampilan para nazir haruslah sejalan dengan bidang 

pekerjaan yang mereka emban di lembaga. Misalnya sebagai ketua haruslah 

memiliki ketrampilan leadership yang baik, staf bagian admin harus 

menguasai microsoft office, bagian keuangan memiliki ketrampilan 

pembukuan dan pelaporan yang baik dan rapi dan kemapuan untuk 

mengelola bisnis dan investasi.  

                                                        
15 Indra Sholeh Husni, Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Perspektif Total 

Quality Managemnet Pada Badan Wakaf Al-quran Daerah Istimewa Yogyakarta, (Universitas 
Islam Indonesia, 2022). h.98 
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Menurut ustadz Yahya Ahmad ketika pembentukan pengurus nazir, 

pengurus yang ada sekarang di berikan tanggung jawab sesuai dengan 

background pendidikan masing-masing, seperti yang menjadi bendahara 

umum ustadz Abdur Razaq Lolo yang dipilih karena memiliki background 

pendidikan ekonomi, sebagai contoh lagi staf admin bapak Sigit juga pernah 

dikirim untuk mengikuti pelatihan admistrasi dengan lembaga Kurir 

Langit.16  

Hal selaras juga disampaikan oleh ustadz Imran Kahar bahwa ada 

beberapa pengurus yang mempunyai skill manajemen keuangan yang 

membantu untuk pelaporan keuangan Lawazis DDI sehingga menjadi lebih 

transparan dan akuntabel, tapi sayangnya kami belum mempunyai nazir yang 

punya skill bisnis yang baik .17   

Menurut dari sudut pandang peneliti berdasarkan hasil wawancara 

dengan narasumber dan melalui observasi dilapangan berpendapat bahwa 

sebagian besar nazir di lembaga Lawazis DDI sudah mempunyai kemampuan 

dan ketrampilan yang dapat menunjang proses pengelolaan aset wakaf tetapi 

ketrampilan yang dimiliki nazir tersebut belum sampai ketahap dapat 

mengelola aset menjadi wakaf produktif, karena Lawazis DDI belum 

mempunyai nazir yang memiliki ketrampilan bisnis dan investasi.  

Sebagai perbandingan, sebagaimana hasil penelitan yang dilakukan 

oleh Siska Amelia18 dan Mahroji19, mengungkapkan pentingnya kompetensi 

                                                        
16 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, 

Kamis tanggal 11 juli 2024 
17 Wawancara dengan Ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & 

Pengembangan SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
18 Siska Amelia Puspita, Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Peruntukan Wakaf 

Tanah, Pascasarjana IAIN Ponorogo (2023) 
19 Mahroji, etc, ‘Kegagalan nazir dalam tata kelola dan akuntabilitas pada 

kebangkrutan pondok pesantren’, Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 
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nazir sebagai pengelola wakaf, kurangnya kompetensi nazir sesuai bidang 

yang mereka kerjakan dapat menghambat bahkan menggagalkan tujuan dari 

harta wakaf tersebut.  

Untuk mengembangkan aset wakaf menjadi produktif, maka nazir 

dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan manajerial wakaf modern, 

sebagai contoh pemanfaatan wakaf uang untuk investasi atau saham.   

5) Fokus dalam melaksanakan tugasnya.  

Dalam konsep pengelolaan aset wakaf produktif, pengelola atau nazir 

bukan hanya sekedar mengisi waktu luang atau sebagai pekerjaan sampingan 

saja, melainkan hal ini merupakaan pekerjaan utama nazir wakaf. Oleh sebab 

itu, seorang nazir wakaf yang professional tidak melakukan tugasnya, yaitu 

mengelola harta wakaf sebagai pekerjaan sampingan atau hanya mengisi 

waktu luang saja, karena prinsip dari profesionalitas adalah mengerahkan 

segala tenaga, pikiran dan waktunya untuk menjalankan tugas dari 

pekerjaannya dan dari situlah dia mendapatkan gaji atau pendapatan yang 

sesuai dengan pekerjaannya. Hal ini dapat dinilai dari konsistensi dan 

kedisiplinan nazir selama bekerja dan dituntut untuk fokus melaksanakan 

tugasnya.  

Menurut ustadz Imran Kahar bahwa saat ini sebagian besar nazir di 

Lawazis DDI belum fokus dan masih mempunyai pekerjaan diluar Lawazis 

DDI, dan hanya ada 4 orang staf bagian administrasi dan divisi pelaporan 

keuangan yang hadir hampir setiap hari di kantor Lawazis DDI.20 Hal yang 

sama juga disampaikan oleh ketua Lawazis bahwa kinerja pengurus saat ini 

masih sekedar nama saja, mereka belum memberikan kontribusi yang besar 

                                                                                                                                                        
4.10 (2022). h.4735 

20 Wawancara dengan ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & 
Pengembangan SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
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kepada Lawazis DDI karena sebagian besar dari mereka masih bekerja di 

instansi lain diluar Lawazis DDI harapannya kedepan setiap pengurus 

Lawazis harus fokus di lembaga dan tidak boleh punya pekerjaan lain diluar 

Lawazis DDI.21  

Menurut hasil observasi peneliti, sebagian besar pengurus di Lawazis 

saat ini memang belum fokus dipekerjaan mereka sebagai nazir, hal ini 

disebabkan karena kebanyakan dari mereka adalah pegawai aktif diberbagai 

instansi pendidikan dan pemerintahan, sehingga posisi mereka sebagai nazir 

masih menjadi pekerjaan sampingan yang dilaksanakan di tengah-tengah 

kesibukan pekerjaan utama mereka.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Wildan Munawar, beliau 

menjelaskan bahwa nazir yang profesional dapat dinilai dari kedisiplinan 

mereka pada waktu bekerja, para nazir di lembaga wakaf Daarut Tauhiid 

bekerja dengan sungguh-sungguh pada waktu dan jam kerja yang sudah 

ditentukan. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu faktor aset wakaf di 

lembaga wakaf Daarut Tauhiid dapat berkembang dan menjadi wakaf 

produktif.22 

6) Memiliki masa bakti.  

Sebagai salah satu indikator profesionalitas nazir, memiliki masa bakti 

adalah hal yang wajib di suatu lembaga yang berbadan hukum, hal ini 

bertujuan salah satunya untuk bahan evalusi kinerja  diakhir masa baktinya. 

Begitu juga dengan lembaga Lawazis DDI menerapkan masa bakti bagi 

pengurusnya yaitu 5 tahun. 

                                                        
21 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, 

Kamis tanggal 11 juli 2024 
22 Wildan Munawar, Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf 

Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, Journal of Islamic Economics and Finance 
Studies,2.1 (2021) 



 
 

93 
 

Sejak berdirinya di tahun 2021 pengurus saat ini adalah termasuk 

inisiator terbentuknya Lawazis dan diberikan waktu 5 tahun masa khidmah, 

hal ini juga tertuang di AD/ART lembaga Lawazis. Menurut ustadz Imran 

Kahar saat kami wawancarai di kantor Lawazis menyebutkan bahwa masa 

bakti pengurus struktur dan staf yaitu 5 tahun terhitung sejak berdirinya 

Lawazis DDI.23 Dengan diterapkannya masa bakti diharapkan nazir lembaga 

wakaf dapat memaksimalkan waktunya dalam jangka waktu tersebut untuk 

mengembangkan wakaf menjadi produktif.  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Indra Sholeh Husni dalam 

penelitiannya, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 

profesionalitas nazir pada badan wakaf al-quran telah berjalan baik, dan 

telah memenuhi 9 indikator profesionalitas, dan hanya 1 indikator yang 

belum di terpenuhi, yaitu terdapat masa bakti para karyawan atau nazir, 

sebagai solusi lain lembaga BWA Yogyakarta memberikan sistem kontrak 

kepada nazirnya dengan masa kerja setahun, dan akan diperbaharui setiap 

tahunnya apabila BWA Yogyakarta masih membutuhkannya.24  

Dari sudut pandang peneliti, seorang nazir haruslah terikat dengan 

masa bakti atau kontrak jangka pendek selama dia bertugas sebagai nazir, hal 

ini bertujuan agar nazir tersebut menunjukkan komitmen dan profesionalitas 

yang tinggi selama bekerja.  

7) Mendapat gaji selama bekerja.  

Sebagai nazir profesional yang menghabiskan waktu dan hidupnya 

untuk mengelola harta wakaf, maka tentu dia berhak untuk menerima upah 

                                                        
23 Wawancara dengan ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & 

Pengembangan SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
24 Indra Sholeh Husni, Profesionalitas Nazir Dalam Mengelola Wakaf Perspektif 

Total Quality Managemnet Pada Badan Wakaf Al-quran Daerah Istimewa 
Yogyakarta, (Universitas Islam Indonesia, 2022). h.99 
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atas jerih payahnya dalam bekerja. Pengupahan terhadap nazir ini sudah 

diatur oleh undang-undang wakaf, yaitu tidak melebihi 10% dari hasil wakaf 

produktif. Pemberian gaji atau upah juga merupakan bentuk terima kasih 

lembaga terhadap loyalitas nazir dalam mengelola harta wakaf.  

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber yang bekerja di 

lembaga Lawazis DDI, dari awal terbentuknya Lawazis DDI tidak ada satu 

Nazirpun yang mendapatkan gaji, mereka bekerja sukarela dan khidmah 

kepada umat, sampe di tahun 2022 barulah kemudian Lawazis mampu 

memberikan gaji kepada 4 orang staf khusus yang bekerja setiap hari di 

kantor Lawazis DDI, adapun gaji mereka saat ini diambil dari infaq dan 

sedekah dari warga DDI, harapannya kedepan semua pengurus mendapat gaji 

yang sepadan yang berasal dari hasil wakaf produktif,25 hal ini disampaikan 

oleh ketua Lawazis Ustadz Yahya Ahmad.  

Ustadz Imran Kahar sebagai direktur administrasi juga menambahkan 

bahwa 4 orang staf ini menadapat gaji dengan standar UMR kota makassar, 

yaitu tiga juta lima ratus ribu rupiah perbulannya, adapun yang lainnya 

bekerja dengan niat ingin berkidmah kepada DDI.26 Menurut sudut pandang 

peneliti ketidak sanggupan lembaga Lawazis DDI perihal pemberian gaji 

kepada para Nazir disebabkan karena terbatasnya dana yang dimiliki oleh 

lembaga, hal ini dapat dilihat bahwa anggaran untuk gaji nazir sepenuhnya 

diambil dari infaq dan sedekah yang masuk ke Lawazis DDI.  

Adapun wakaf melalui uang di salurkan untuk pembangunan Gedung 

kantor PB DDI yang beralamat dijalan nuri, dan disisi lain lembaga juga 

belum menghasilkan dana dari pengelolaan wakaf produktif. Berdasarkan 

                                                        
25 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, 

Kamis tanggal 11 juli 2024 
26 Wawancara dengan Ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & 

Pengembangan SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Wildan Munawar, beliau menjabarkan 

bahwa nazir di badan Wakaf Daarut Tauhiid mendapatkan upah sesuai 

dengan UMR kota bandung dan disesuaikan dengan tanggung jawab dan jenis 

pekerjaannya, oleh sebab itu upah yang dibayarkan kepada masing-masing 

nazir berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.27  

Tujuan utama dari pemberian gaji tersebut adalah, harapannya agar 

nazir selaku pengelola wakaf dapat meningkatkan kinerja, motivasi dan 

komitmen mereka dalam bekerja serta diharapkan dengan haji tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka, sehingga nazir tidak terlena 

untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum dan 

penyalahgunaan harta wakaf, apalagi nazir tersebut mengemban kepercayaan 

dari masyarakat dan wakif yang menyerahkan harta mereka untuk dikelola 

oleh lembaga.  

8)  Mempunyai sertifikat Nazir.  

Sertifikasi nazir adalah salah satu program pelatihan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas Nazir dalam mengelola wakaf. Dengan 

mengikuti sertifikasi nazir, seorang nazir diharapkan dapat meningkatkan 

kompetensi dan profesionalitasnya dalam menjalankan tanggung jawabnya 

sebagai pengelola wakaf, sehingga Nazir dapat mengelola harta wakaf 

menjadi lebih produktif dan bermanfaat bagi umat.  

Menurut Ustadz Imran Kahar, dari 25 Nazir Lawazis DDI yang terdaftar 

di BWI, hanya 2 orang yang sudah mempunyai sertifikat sebagai Nazir, beliau 

adalah Ustadz Muh. Basit Alwi sebagai direktur fundraising dan kerjasama 

dan Ustadz Abdul Razak Lolo sebagai bendahara lembaga, adapun pengurus 

                                                        

27 Wildan Munawar, Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf 
Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, Journal of Islamic Economics and 
Finance Studies,2.1 (2021) 
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yang lain masih sebatas aktif mengikuti seminar dan sosialisasi yang 

diadakan oleh BWI.28  

Sedangkan menurut Rozalinda, legalitas sebagai nazir dianggap 

penting, mengingat nazir adalah sebuah profesi yang melibatkan maslahat 

banyak orang yang terkait dengan prinsip-prinsip kemanusian dan 

keislaman. Oleh karena itu profesi ini harus mendapatkankan legalitas dan 

pengakuan dari negara berupa sertifikat sebagai nazir.29  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Lawazis DDI 

perlu meningkatkan kualitas nazir mereka dengan mengikuti sertifikasi nazir, 

sehingga para nazir tersebut betul-betul mempunyai kompetensi dalam 

mengelola aset wakaf menjadi lebih produktif dan statusnya dianggap sah 

dan berizin menurut undang-undang. 

9) Pelaporan yang transparan dan akuntabel. 

Nazir sebagai pengelola harta dari masyarakat yang disalurkan kepada 

Lawazis DDI, nazir dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan dan aset 

wakaf mereka secara terbuka dan jujur, oleh sebab itu nazir Lawazis DDI 

selalu berusaha untuk melaporkan keuangan dan aset mereka secara 

transparan dan akuntabel kepada BWI dan masyarakat.  

Laporan keuangan dan aset yang diterima dilaporkan oleh staf 

keuangan kepada nazir setiap 3 bulan sekali dan kepada masyarakat setiap 

hari melalui broadcast aplikasi grup whatapps atau WA. Ustadz Imran Kahar 

selaku Direktur administrasi mengatakan bahwa Nazir melaporkan keuangan 

ke BWI setiap 3 bulan dan pelaporan kepada wakif diupdate setiap hari 

                                                        
28 Wawancara dengan Ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & 

Pengembangan SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
29 Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2015) 
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melalui broadcats grup whatsapps secara online.30  

Sedangkan menurut staf bagian pelaporan keuangan Lawazis DDI yaitu 

Ibu Rafika, beliau menjelaskan lebih detail terkait pelaporan keuangan 

Lawazis DDI saat ini, Jika mengenai Pelaporan Keuangan Lawazis DDI Ustaz 

ke BWI. Yakni dengan cara  pelaporan pengelolaan wakaf nya dilakukan 

secara online melalui laman BWI dan juga menggunakan format pelaporan yg 

sdh di tentukan oleh Pihak BWI Pusat. Lawazis DDI download dulu 

Formatnya di Laman BWI lalu Lawazis DDI isi Laporannya. Setelah selesai 

Lawazis DDI upload kembali ke Laman BWI yg sdh disediakan.  Laporan yg di 

minta adalah Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Rincian Aset dan 

Arus Kas yg mengacu pada Standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 112, dan sebagai bentuk tranparansi Lawazis DDI setiap bulan selalu 

membagikan terkait peloporan, baik pemasukan dan pengeluaran Lawazis 

DDI ke grup Addariyah DDI.31  

Menurut Arianto32 dalam penelitiannya, suatu lembaga dapat dikatakan 

transparan apabila telah memenuhi kriteria tranparansi seperti, setiap 

pemegang kepentingan mendapatkan informasi keuangan secara berkala dan 

terartur, dilaksankannya pertanggung jawaban laporan tepat waktu, dan 

penyampaian keadaan keuangan dan kinerja karyawan secara terbuka 

kepada publik.   

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan 

keuangan yang dijalankan oleh nazir di Lembaga Lawazis DDI sudah sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan PSAK 112 sesuai dengan 

                                                        
30 Wawancara dengan ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & 

Pengembangan SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
31 Wawancara dengan Ibu Rafika Staf bagian pelaporan keuangan, ahad, 21 juli 

2024 
32 Arianto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (jakarta: Rajawali Pers, 2011) 
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standar akuntansi wakaf, yang sudah ditetapkan oleh BWI dan sudah 

memenuhi indikator profesionalitas yaitu transparan dan akuntabel.  

10)  Pengabdian kepada masyarakat.  

Sudah menjadi salah satu kewajiban nazir yaitu mengabdikan dirinya 

untuk kemaslahatan umat. Sebagai nazir wakaf berarti mengabdi kepada 

masyarakat melalui wakaf. Hal ini dapat dinilai dari orientasi utama nazir 

ketika memilih menjadi seorang nazir, bukan semata-mata ingin 

memperkaya diri tapi lebih berorientasi kepada kebermanfaatannya untuk 

umat.    

Dalam sesi wawancara dengan Ustadz Imran Kahar beliau menjelaskan 

bahwa semua kebijakan dan program wakaf yang dijalankan adalah untuk 

kesejahteraan warga DDI secara khusus dan masyarakat luas secara umum, 

disisi lain pengabdian kami kepada masyarakat juga dapat dilihat dari 

penyaluran harta wakaf yang diterima sudah sesuai dengan peruntukan dari 

wakif.33  

Dari sudut pandang peneliti, orientasi sebagian besar nazir di lembaga 

Lawazis DDI adalah untuk mengabdi kepada masyarakat, hal ini berdasarkan 

fakta dilapangan bahwa para nazir di Lawazis DDI, mereka tetap meluangkan 

sebagian waktu, pikiran dan tenaga mereka dalam mengelola wakaf 

walaupun tidak mendapatkan gaji sebagai hak mereka atau dalam kata lain 

mereka bekerja secara sukarela untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT 

dan bermanfaat kepada sesama.  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nilda Susilawati, 

yang menjelaskan bahwa salah satu tugas nazir adalah memastikan wakaf 

                                                        
33 Wawancara dengan ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & Pengembangan 

SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
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yang dikelola sudah sesuai dengan peruntukannya.34 Orientasi nazir dalam 

bekerja sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sangat penting, hal 

ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan 

menghindari penyalahgunaan aset wakaf.  

3. Hambatan Pengelolaan Aset Menjadi Wakaf Produktif di Lembaga 

Lawazis DDI 

Setiap lembaga wakaf tentu mengahadapi permasalah yang berbeda-

beda dalam mengelola aset wakaf mereka utuk dikelola menjadi wakaf 

produktif, hal yang sama juga dihadapi oleh lembaga Lawazis DDI, 

sebagaimana yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya terkait 

konsep wakaf yang sedang berjalan di lembaga Lawazis DDI yang saat ini 

masih berfokus kepada pengelolaan yang bersifat tradisional, yaitu dimana 

aset wakaf mereka dikelola secara konsumtif seperti tanah yang beralamat 

dijalan nuri digunakan untuk pembangunan kantor  

Pengurus Besar DDI yang anggarannya diambil dari sumbangsih dan 

sedekah warga DDI secara umum, kendaraan yang digunakan untuk aktifitas 

operasional Lawazis DDI dan beberapa aset yang belum digarap. Hal ini 

sebagaimana fakta yang diungkapkan oleh Ustadz Imran kahar, beliau 

menjelaskan bahwa Sekarang masih berjalan wakaf langsung dengan uang 

yaitu wakif menggunakan uang untuk Pembangunan Gedung 5 lantai yang 

beralamat dijalan nuri yang akan digunakan sebagai kantor dan pondok 

tahfidz. Adapun tanahnya wakaf dari aksa mahmud, Adapun peruntukannya 

sesuai site plan Gedung ini akan dijadikan kantor Pengurus besar DDI, 

Lawazis, Badan otonam, Musolla dan pondok tahfidz dan belum ada yang 

                                                        
34 Nilda Susilawati & ita Guspita, Implementasi Tugas Nazir Dalam Pengelolaan Harta 

Wakaf Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Di Kecamatan Kaur Utara  Kabupaten 
kaur, AL-Intaj, 5.2, (2019). h.284 
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berjalan secara produktif masih dalam tahap direncanakan.35  

Pengelolaan Lembaga Lawazis DDI yang bersifat wakaf konsumtif ini 

tidak lepass dari beberapa kendala, yaitu sebagai berikut:  

1)  Sumber Daya Manusia. Menurut penuturan ketua Lawazis DDI Ustadz 

Yahya Ahmad bahwa SDM Lawazis saat ini belum fokus berkerja untuk 

mengelola wakaf, sebagian besar hanya memberikan saran tanpa 

adanya action.36 Kekurangan nazir yang fokus bekerja dan mempunyai 

kompetensi seperti manajemen bisnis dan investasi merupakan 

kendala utama Lawazis DDI untuk mengembangkan wakaf produktif.  

2) Pemberian Upah Nazir. Karena pengelolaan wakaf saat ini yang 

berjalan diLawazis DDI masih sebatas wakaf langsung, maka aset 

wakaf saat ini belum memberikan hasil secara finansial untuk lembaga, 

sehingga untuk memberikan upah kepada nazir yang fokus bekerja 

sangat terbatas, yaitu diambil dari sedekah dan infaq bulanan yang 

terkumpul di Lawazis DDI.   

3) Manajemen. Manajemen pengelolaan dan pengembangan wakaf yang 

berjalan di Lawazis DDI saat ini masih sederhana dengan manajemen 

tradisional, hal ini disebabkan karena minimnya kompetensi nazir 

dalam manajemen modern, terutama dalam manjemen bisnis, investasi 

dan pengembangan ekonomi islam.  

4) Kurangnya Pelatihan nazir. Menurut pengakuan Ustadz Imran Kahar, 

nazir di Lawazis saat ini pernah mengikuti sosialisasi sekali saja yang 

                                                        
35 Wawancara dengan ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & Pengembangan 

SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
36 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, Kamis 

tanggal 11 juli 2024 
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diadakan bwi terkait konsep pengelolaan nazir.37 Hal ini tentu menjadi 

sebab pengelolaan wakaf di Lawazis DDI belum berkembang menjadi 

wakaf produktif.  

5) Anggaran yang Terbatas. Untuk mengembangkan aset wakaf menjadi 

produktif tentu dibutuhkan modal sebagai langkah awal untuk 

mendirikan unit usaha atau semisalnya, menurut ketua Lawazis DDI 

ustadz Yahya Ahmad saat ini Lawazis terkendala dengan dana yang 

terbatas.38 Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Lawazis DDI 

belum bergerak ke arah wakaf produktif.  

Mengingat umur Lawazis DDI yang tahun ini baru berumur 3 tahun, 

maka menurut dari sudut pandang peneliti hal ini dinilai sangat wajar jika 

hambatan-hambatan yang dipaparkan diatas terjadi di Lembaga Lawazis DDI, 

sebagaimana juga dialami oleh Lembaga-Lembaga wakaf lain diawal 

berdirinya.  

Diharapkan dengan berjalannya waktu lembaga Lawazis DDI dapat 

memperbaiki kualitas nazir mereka sehingga dapat mengembangkan aset 

wakaf menjadi lebih produktif, agar dapat lebih memberikan banyak manfaat 

untuk masyarakat luas, serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam 

sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya ajaran wakaf.  

                                                        
37 Wawancara dengan ustadz Imran Kahar, Direktur Administrasi & Pengembangan 

SDM, Senin tanggal 8 Juli 2024 
38 Wawancara dengan Ustadz Yahya Ahmad, Ketua Lembaga Lawazis DDI, Kamis 

tanggal 11 juli 2024 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian 

yang berjudul ”Analisis Profesionalitas Nazir di Lembaga Wakaf Dalam 

Mengelola Aset Menjadi Wakaf Produktif”, penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 Sepuluh indikator yang penulis gunakan untuk mengukur 

profesionalitas Nazir dalam mengelola aset menjadi produktif, hanya 

terdapat lima indikator yang terpenuhi, yaitu : Kepatuhan terhadap hukum 

wakaf menurut syariat dan undang-undang, bermoral dan berintegritas, 

memiliki masa bakti, pelaporan yang transparan dan akuntabel, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Adapun lima indikator lainnya belum 

terpenuhi, yaitu: mempunyai komitmen dan berdedikasi tinggi, memiliki 

kemampuan dan ketrampilan khusus, fokus dalam melaksanakan tugasnya, 

mendapat gaji selama bekerja, dan mempunyai sertifikat nazir.    

Dari hasil analisis dengan menggunakan sepuluh indikator 

profesionalitas diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa profesionalitas 

nazir di lembaga wakaf Lawazis DDI kota Makassar belum berjalan dengan 

baik, hal ini disebabkan karena ada lima indikator profesionalitas yang tidak 

terpenuhi pada nazir Lawazis DDI dan hanya lima indikator profesionalitas 

yang terpenuhi.  
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B. Implikasi Penelitian 

1) Setelah mengetahui hasil penelitian sebagaimana yang dijelaskan 

diatas, alangkah baiknya jika Lawazis DDI mulai berbenah untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas Nazir mereka dengan lebih 

aktif mengadakan pelatihan terkait pengelolaan wakaf produktif 

dengan bekerja sama dengan BWI atau lembaga yang memiliki 

otoritas. 

2) Selanjutnya Lawazis DDI juga sebaiknya melakukan evaluasi terhadap 

kinerja nazir-nazir mereka sehingga dapat memotivasi dan 

meningkatkan kinerja mereka, dan apabila dipandang baik, nazir yang 

belum berkontribusi banyak bagi lembaga dapat direshufle, kemudian 

lembaga dapat merekrut nazir dengan ketrampilan dan kompetensi 

yang lebih baik. 

3) Untuk mengatasi manajemen tradisional yang selama ini telah berjalan 

di Lembaga Lawazis DDI,  sebaiknya lembaga Lawazis DDI mengajak 

badan atau pihak yang berwenang, contohnya seperti BWI untuk 

mengadakan pelatihan dan pembekalan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas manajemen lembaga kearah yang lebih modern.  

4)  Terkendalanya pengelolaan wakaf produktif di Lawazis DDI karena 

minimnya anggaran yang dimiliki, mungkin ada baiknya jika pengurus 

Lawazis DDI mulai melakukan kerja sama dibidang bisnis dan 

investasi, Lawazis DDI bisa menggunakan skema sewa menyewa, 

tanam modal, bagi hasil atau sebagainya. Sebagai contoh tanah yang 

belum digarap di daerah Antang dan Bumi Tamalanrea Permai dapat 

disewakan kepada masyarakat atau pengusaha dalam jangka waktu 
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tertentu, kemudian hasil dari penyewaan tersebut lalu diinvestasikan 

untuk membuka unit usaha baru atau menanam modal di suatu 

perusahaan.  

5) Untuk seluruh lembaga wakaf sebaiknya mulai memperbaiki dan 

proaktif untuk mengembangkan kompetensi nazir dan staf. Pelatihan 

yang komprehensif, baik dibidang Manajemen Sumber Daya Manusia 

modern, keuangan, maupun regulasi. Dengan peningkatan MSDM dan 

profesionalitas nazir, diharapkan para pengelola wakaf akan lebih 

mampu untuk menjalankan tugasnya dan mengembangkan aset wakaf 

menjadi lebih produktif. 

6) Selanjutnya adalah bagi para teman-teman akademisi yang akan 

meneliti terkait profesionalitas nazir wakaf. Penulis sadar bahwa 

dalam penelitian ini terdapat banyak sekali kekurangan, maka penulis 

harapkan para peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian 

ini dengan mengadakan penelitian yang lebih baik dari yang penulis 

lakukan saat ini. Penelitian selanjutnya kami sarankan agar dapat lebih 

terfokus pada salah satu indikator yang dirasa penting untuk dibahas 

lebih mendalam sehingga mendapatkan hasil yang konkrit dalam 

penelitian. Atau penelitian selanjutnya bisa memilih tempat penelitian 

yang telah berhasil menjalankan wakaf produktif, sehingga hasilnya 

nanti dapat saling melengkapi. Penulis mengucapkan banyak terima 

kasih untuk para peneliti selanjutnya yang siap melanjutkan penelitian 

ini supaya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya.
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Lampiran 1: Transkip Wawancara 

A. Wawancara Dengan Pengurus Lembaga Lawazis DDI Kota Makassar 

NO NARASUMBER PERTANYAAN JAWABAN 

1 Ustadz Yahya Ahmad 

Selaku Ketua 

Lawazis DDI Kota 

Makassar 

1. Bagaimana sejarah 

Lawazis didirikan dan 

apa tujuan dari 

pendirian dari Lawazis 

DDI kota makassar  

 

 

2. Ada berapa divisi yang 

dibentuk oleh Lawazis 

DDI Kota Makassar ? 

 

 

 

 

 

 

3. Menurut anda sebagai 

ketua lawazis saat ini 

Bagaimana kinerja nazir 

1.Secara implementasi 

wakaf sudah berjalan 

sejak DDI itu berdiri, tapi 

nanti di tahun 2021 baru 

dibentuk lembaga untuk 

mengelola semua wakaf 

atas nama DDI 

2. ada 4 divisi, yaitu 

Divisi pengkajian 

pelatihan dan 

Pendidikan, divisi sosial 

dan Pembangunan 

infrastruktur, divisi 

pendanaan dan 

permberdayaan, divisi 

teknologi dan informasi. 

3. Untuk saat ini kinerja 

pengurus belum optimal, 

banyak pengurus yang 



yang dimiliki Lawazis saat 

ini ? 

 

 

4. Sejak kapan 

implementasi wakaf 

berjalan di tubuh 

oragnisasi DDI ? 

 

 

 

 

 

 

5. apakah Nazir di 

Lembaga Lawazis DDI 

mendapatkan gaji selama 

mereka bekerja ? 

 

 

 

 

hanya memberi nasehat 

atau saran saja,  tanpa 

tindak lanjut dan aksi 

nyata 

4. Sebenarnya sudah 

sejak lama ada praktek 

wakaf di DDI, tapi baru di 

tahun 2021, para tokoh 

DDI berinisiatif 

membentuk Lawazis DDI 

dengan tujuan untuk 

mencatat wakaf-wakaf 

kepada DDI yang ada 

tersebut.  

5. Sampe pada Tahun 

2022 tidak ada satu pun 

nazir yang di gaji, mereka 

bekerja saja secara 

sukarela dan hanya 4 

orang staf yang digaji 

sampe saat ini yang 



 

 

6. Apakah lembaga 

Lawazis mempunyai 

rencana untuk mengelola 

wakaf dikemudian hari ? 

 

 

 

7. Menurut anda sebagai 

ketua Lawazis DDI 

Bagaimana kepatuhan 

nazir Lawazis DDI 

terhadap UU dan syariat 

Islam ? 

8. menurut anda 

Bagaimana nazir saat ini 

terkait ‘fokus mereka  

dalam bekerja’ untuk 

mengelola wakaf ? 

 

 

diambil dari infaq dan 

sedekah warga DDI 

6. Untuk saat ini Lawazis 

DDI mempunyai ada 

tanah di daerah antang 

yang kedepannya akan 

dikelola dan ditanami 

pisang kependis sebagai 

wakaf produktif. 

7. semua nazir sudah 

bekerja sesuai dengan 

Standar Operasional 

Prosedur yang 

ditetapkan oleh BWI. 

 

8. Saat ini memang 

sebagian besar pengurus 

atau nazir masih 

mempunyai kesibukan di 

tempat lain dan mereka 

bekerja di lawazis DDI 

masih sebagai pekerjaan 



 

 

 

 

9. Menurut anda 

Bagaimana komitmen 

nazir dalam bekerja untuk 

mengelola wakaf ? 

 

 

 

 

 

 

10. Bagaimana lembaga 

melakukan perekrutan 

nazir di Lawazis DDI ? 

 

 

 

 

 

sampingan karena belum 

ada kesejahteraan yang 

diberikan oleh Lawazis 

DDI. 

9. Menurut saya nazir 

yang ada saat ini belum 

bekerja terlalu baik, jika 

sekiranya semua 

pengurus yang ada 

sekarang bekerja dengan 

optimal maka saya yakin 

lawazis ini akan 

berkembang dengan 

cepat. 

10. Jika saya melihat 

sebagai ketua lawazis 

mereka yang tercatat 

sebagai pengurus masih 

sebatas nama saja, belum 

maksimal dalam bekerja 

karena belum bisa 



 

 

11. Menurut anda apa 

saja kendala yang 

dihadapi lembaga untuk 

menjalankan wakaf 

produktif ? 

 

 

12. menurut anda 

Bagaimana Solusinya atas 

kendala yang dihadapi 

tersebut ? 

 

 

 

13. menurut anda 

bagaimana pelaporan 

keuangan Lawazis DDI  

kepada BWI yang berjalan 

selama ini ? 

 

mendapat kesejahteraan 

dari lawazis. 

11. kendala yang 

dihadapi lawazis DDI 

saat ini adalah 

kekurangan SDM yang 

fokus untuk bekerja 

mengelola wakaf, dan 

dana yang terbatas. 

12. Pelan-pelan kita akan 

melakukan pengkaderan 

tentang tata kelola wakaf 

produktif dengan 

bekerjama dengan BWI 

baik itu berupa seminar 

atau pelatihan  

13. Untuk pelaopran 

keuangan Lawazis DDI 

saat ini dilakukan setiap 

bulan ke BWI dan 

dilaporkan kepada 

secara public secara 



 

 

 

14. Apakah Lawazis DDI 

pernah diaudit? 

 

umum serta wakif setiap 

hari melalui aplikasi 

whatsapp. 

14. Lawazis DDI elum 

pernah diaudit karena 

biasasnya hal ini terjadi 

ketika ada laporan atau 

kecurigaan, tapi 

pelaporan kami sudah 

sesuai dengan 

bagaimana yang 

diajarkan dan dipantau 

oleh BWI langsung. 

2.  Ustadz Imran 

Kahar selaku 

direktur divisi 

administrasi dan 

pengembangan 

SDM 

1. Ada berapa nazir yang 

tercatat di lembaga lawazis 

DDI Kota Makassar saat ini  

 

 

 

 

 

 

1.Saat ini ada sekitar 

20an orang yang meliputi 

anggota struktur 

lembaga dan staf. 

Semuanya terdaftar di 

BWI sebagai nazir.  Ada 

juga nazir di cabang 

lawazis di 10 daerah 

yang tersebar di 2 



 

 

2. DI Lembaga Lawazis DDI 

saat ini apakah sudah ada 

wakaf yang dikelola secara 

produktif ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Apakah ada rencana 

bangunan ini dijadikan 

Gedung yang 

menghasilkan secara 

finansial? 

 

 

provinsi di Sulawesi 

Selatan dan barat. 

2. Sekarang masih 

berjalan wakaf langsung 

dengan uang yaitu wakif 

menggunakan uang 

untuk Pembangunan 

Gedung 5 lantai yang 

beralamat dijalan nuri 

yang akan digunakan 

sebagai kantor dan 

pondok tahfidz. Adapun 

tanahnya wakaf dari aksa 

mahmud 

3. Sesuai site plan 

Gedung ini akan 

dijadikan kantor 

Pengurus besar DDI, 

Lawazis, Badan otonam, 

Musolla dan pondok 

tahfidz 

 



4. Pondok Thafidz ini akan 

dikelola secara komersil 

atau bukan? 

 

 

 

 

 

 

5. Apakah ada aset lain 

yang dimiliki lawazis ? 

 

6. Apakah dari aset-aset 

yang sudah tercatat 

tersebut ada yang sudah 

dikelola secara produktif? 

 

 

7. Bagaimana lembaga 

merekrut nazir ? apakah 

ada kriteria khusus? 

 

4. Sebenarnya pondok ini 

sudah ada tetapi saat ini 

sedang diistirahkan 

untuk menunggu 

selesainya  dan 

Pembangunan Gedung, 

Pondok akan digratiskan 

dengan sistem orang tua 

asuh 

5. Ada beberapa meter 

tanah di antang yang 

belum digarap (dikelola). 

6. Sampai saat ini belum 

ada aset wakaf yang 

berjalan secara 

produktif, semuanya 

masih dalam tahap 

direncanakan 

7. Nazir yang direkrut 

masih berupa relawan 

yang ingin meluangkan 

waktunya mengelola 



 

 

 

 

 

8. Apakah ketrampilan 

nazir saat ini sudah sesuai 

dengan jobdesk mereka? 

 

 

 

9. Ada berapa nazir yang 

mempunyai sertifikat nazir 

dilembaga ? 

10. Apakah pernah lawazis 

mengadakan pelatihan 

atau seminar tentang 

pengelolaan nazir ? 

 

11. Bagaimana 

pengelolaan wakaf di 

lembaga yang sudah 

aset, perekrutan belum 

didasarkan atas 

kemampuan dan 

ketrampilan yang 

dimiliki 

8. Ada beberapa nazir 

yang ditempatkan pada 

divisi sesuai dengan 

background dan 

keterampilan yang 

merka miliki 

9. Saat ini ada 2 orang 

nazir yang memiliki 

sertifikast sebagai nazir. 

10. Lawazis DDI pernah 

sekali mengikuti 

sosialisasi yang diadakan 

BWI terkait konsep 

pengelolaan nazir.  

11. Ada Gedung yang 

sedang dibangun, tanah 

yang belum dikelola, 



berjalan di lawazis DDI 

saat ini ? 

 

 

12. Menurut anda apakah 

nazir saat ini sudah focus 

bekerja di lawazis atau 

mempunyai tanggung 

jawab ditempat lain? 

 

13. Menurut anda 

bagaimana komitmen 

nazir yang dimiliki Lawazis 

DDI saat ini? 

 

 

 

 

 

14. Apakah ada 

ketrampilan yang dimiliki i 

yang bermanfaat dalam 

kendaraan sebagai 

kendaraan operasional 

untuk kegiatan-kegiatan 

lawazis. 

12. Sampai saat ini 

sebagian besar nazir 

masih mempunyai tugas 

selain lawazis, hanya 4 

orang staf yang khusus 

mengurus lawazis DDI.  

13. Bagi nazir yang tidak 

mempunyai tanggung 

jawab di tempat lain 

sangat berkomitmen 

menjalankan program 

yang sudah ada, Adapun 

yang lain masih mencari 

waktu luang untuk 

menjalankan program. 

14. Ada beberapa orang 

yang mempunya skill 

manajemen keuangan 



pengelolaan wakaf 

produktif?  

 

 

 

15. : apakah aset yang 

dikelola sampai saat 

inisudah sesuai dengan 

permintaan wakif? 

 

 

 

16. Apakah aset yang 

dikelola Lawazis DDI saat 

ini sudah sesuai dengan 

undang-undang dan 

syariat islam ? 

 

 

 

17. Berapa lama masa 

bakti nazir di Lawazis DDI? 

yang membantu untuk 

pelaporan kuangan 

lawazis sehingga lebih 

transparan dan 

akuntabel.  

15. sudah sesuai dengan 

permintaan dari wakif, 

karena memang baru 1 

aset yang dikelola saat ini 

yaitu tanah dan Gedung 

yang sedang dalam tahap 

proses Pembangunan. 

16. Tentu, sudah sesuai 

ini dapat dilihat dari 

tidak adanya teguran 

maupun kritikan dari 

bwi. Dan sudah 

mengikuti konsep 

pengelolaan wakaf dari 

BWI.  

17. Masa bakti nazir 

adalah 5 tahun.  



18. Apakah lembaga ini 

sudah punya legalitas 

untuk mengelola wakaf ? 

 

19. Berapa gaji staf di 

lembaga Lawazis DDI? 

 

20. Menurut anda apa 

hambtan Lawazis DDI 

dalam pengelolaan wakaf 

produktif. 

21. Bagaimana komsep 

Pelaporan keunagna nazir? 

 

 

 

 

 

22. Menurut anda 

bagaimana pengabdian 

nazir di lawazis DDI 

kepada masyarakat ? 

18. Iya, lawazis sudah 

mendapatkan izin 

opersional dari BWI 

untuk mengelola wakaf 

19. Gaji staf Lawazis DDI 

mengikuti Standar UMR 

Makassar. 3,5 juta 

20. Dana dan anggaran 

yang tidak mencukupi 

untuk pengembangan 

wakaf produktif. 

21. Nazir di Lawazis DDI 

melaporkan keuangan ke 

BWI setiap 3 bulan dan 

pelaporan kepada wakif 

di setiap hari melalui 

broadcat grup whatshap 

secara online.  

22. Semua program yang 

dijalankan selama ini 

adalah untuk 

kesejahteraan dan untuk 



warga ddi secara khusus 

dan masyarakat luas 

secara umum. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Wawancara Dengan Ibu Rafika melalui chat WA 

 

 

Dokumentasi Chat dengan Narasumber 



C. Dokumentasi 

Wawancara dengan Ketua Lawazis Ustadz Yahya Ahmad 

Wawancara dengan Ustadz Imran Kahar 



Sertifikat nazir kepada salah satu pengurus di Lawazis DDI 



SK Kemenkumham kepada Lawazis DDI 



 

Surat Bukti Pendaftaran Nazir lawazis DDI ke BWI 

 



NPWP Lawazis DDI 

Sertifikat Penghargaan atas partisipasi Lawazis DDI dalam kegiatan survei 

tata kelola nazir 



 



Proses Pembangunan Gedung Pengurus Besar DDI diatas Tanah Wakaf yang 

beralamat di jalan Nuri no.80 Kec. Mariso Kota Makassar. 



 

Wakaf Kendaran, Satu Unit Mobil Avanza Veloz 2023 untuk operasional Lawazis DDI. 

 

 



 

 

Wakaf Tanah dari Ustadz Yahya Ahmad yang direncanakan untuk dibangun pondok pesanteran dan 

usaha wakaf produktif. 

 

 



Contoh Broadcast di grub WA terkait pelaporan keuangan Lawazis DDI kepada wakif dan 

warga DDI 
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