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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

  

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin                    Nama  

 Alif  tidak dilambangkan  tidak dilambangkan ا 

 Ba  b  Be ب 

 Ta  t  Te ت 

 Sa  s  es (dengan titik di atas) ث 

 Jim  j  Je ج 

 Ha  h  ha (dengan titk di bawah) ح 

 Kha  kh  ka dan ha خ 

 Dal  d  De د 

 Zal  z  zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra  r  Er ر 

 Zai  z  Zet ز 

 Sin  s  Es س 

 Syin  sy  es dan ya ش 

 Sad  s  es (dengan titik di bawah) ص 
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 Dad  d  de (dengan titik di bawah) ض 

 Ta  t  te (dengan titik di bawah) ط 

 Za  z  zet (dengan titk di bawah) ظ 

 ain  „  apostrop terbalik„ ع  

 Gain  g  Ge غ  

 Fa  f  Ef ف 

 Qaf  q  Qi ق 

 Kaf  k  Ka ك 

 Lam  l  El ل 

 Mim  m  Em م 

 Nun  n  En ن 

 Wau  w  We و 

 Ha  h  Ha ه 

 hamzah  ,  Apostop ء 

 Ya  y  Ya ي 

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

diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan 

tanda („). 

2. Vokal   

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.   
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda  Nama  Huruf Latin       Nama  

  Fathah  a             A  ـ 

  Kasrah  i             I ـ   

  Dammah  u             U ـُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat, dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  

Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  

  ي 

fathah dan ya  

 Ai   a dan i  

   ك 

fathah dan wau  

 Au   a dan u  

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :  

  

Harkat dan Huruf  

 

Nama 

 

Huruf danTanda 

  

Nama  

 

 ..ا|   ي ...  
 

 

fathah dan alif 
atau ya  

 

A 

  

a dan garis di atas  

 

 ي 

  

kasrah dan ya  

 

I 
 

  

i dan garis di atas  
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 و    

  

dammah dan wau  

 

U 

 

  u dan garis di 
atas  

 

 

4. Ta  Marbutah  

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : ta marbutah yang 

hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dammah, yang 

transliterasinya adalah [t]. sedangkan ta’ marbutah yang mati atau 

mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah [h].   

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

maka ta’marbutah itu transliterasinya dengan [h].   

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (   ّ  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

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

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

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang .(alif lam ma’rifah) (ال)

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah 

maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung mengaitkannya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatas (-).  
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7. Hamzah   

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‟) hanya berlaku 

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

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

berupa alif.  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa 

Indonesia  

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

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

tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasikan secara utuh.  

9. Lafz al-Jalalah ( هلل)  

Kata “Allah” didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafi ilaihi (frase nominal), ditransliterasikan 

tanpa huruf hamzah.  Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan 

kepada lafz al-jalalah ditranslitersi dengan huruf [t].   

10.  Huruf Kapital   

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Biila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka 

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A 
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dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-. baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan 

rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 
H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 
HR    =    Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 

Nama   : Dewi Hearani 

NIM   : 11000120109 

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan dan Penyaluran 

Zakat Fitri Pada Masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan 

Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap penetapan dan penyaluran zakat fitri pada masjid 
Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 
Makassar. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapan 
sub masalah, yaitu: 1) Bagaimana praktik penetapan dan penyaluran zakat 
fitri di Masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan 
Manggala Kota Makassar?, 2) Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap 
praktik penetapan dan penyaluran zakat fitri yang dilakukan di Masjid Nurul 
Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 
Makassar? 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis 
penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode pendekatan sosiologis, empiris dan syar’i. Adapun 
sumber data penelitian ini yaitu, pertama dari data primer yang diperoleh 
secara langsung dengan wawancara kepada panitia amil zakat, imam masjid 
masyarakat, penerima zakat. Kedua sumber data sekunder yaitu berasal dari 
buku, jurnal, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu : observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan teknik 
pengelolahan data dan analisis data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan dan penyaluran 
zakat fitri pada Masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa 
Kecamatan Manggala Kota Makassar dilakukan secara merata kepada  
masyarakat yang mengumpulkan zakat pada masjid. Dalam ketentuan hukum 
Islam penetapan dan penyaluran zakat fitri pada Masjid Nurul Anshar 
Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar belum 
tepat pada sasaran karena tidak sesuai dengan delapan golongan asnaf yaitu 
fakir, miskin, amil, mu’allaf, riqab, gharim,sabililla, dan Ibnu sabil. 

Implikasi dari penelitinan ini adalah: 1) para pihak yang terlibat 
dalam penyaluran dan penetapan panitia zakat dapat menetapkan dan 
menyalurakan zakat fitri sesuai dengan aturan hukum Islam. 2) kepada 
masyarakat agar dapat membayar zakat fitri kepada panitia dan badan ami. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Penetapan dan Penyaluran, Zakat Fitri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan berbagai agama yang dimana 

dominan dengan agama Islam. Sehingga ajaran agama Islam di Indonesia 

harus di kembangkan secara pesat. Agar nilai-nilai agama melekat pada diri 

setiap manusia. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia akan artinya 

saling menghormati antara sesama manusia. Dalam Islam diatur dalam 

semua aspek kehidupan. Baik itu keterkaitan antara manusia dan Tuhan, 

maupun keterkaitan antara manusia dengan manusia lain.  Di muka bumi ini 

manusia dilahirkan dengan cara beragam dan berbeda-beda antara manusia 

yang satu dan manusia yang lainnya yang dimana perbedaan itu diantaranya 

dalam budaya, sosial, dan kultural, sehingga Islam menjadikan perbedaan ini  

menjadi bersatu dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda yaitu saling 

menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Islam mengajarkan untuk 

menyesuaikan dan melawan tantangan yang berbeda-beda, sekaligus tidak 

melupakan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan oleh agama Islam.1 

Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. dipercayai bahwa 

akan mewujudkan kehidupan manusia yang sejahtera. Salah satu tujuan  

manusia diciptakan dimuka bumi ini agar ia beribadah kepada Allah swt. 

 

1Zainuddin, Hukum Zakat Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial 
(Gowa : Alauddin University Press, 2013), h. 3. 
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ibadah kepada Allah swt. ialah kewajiban yang harus ditaati setiap manusia 

selama masa kehidupannya di muka bumi ini. Pada saat ini permasalahan 

yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu ketidakstabilan dalam 

perekonomian. Dalam Islam kekayaan ialah karunia  yang diberikan oleh 

Allah swt. yang sementara yang harus sangat disyukuri. Sebaliknya manusia 

memandang kemiskinan sebagai cobaan yang diberikan oleh Allah swt. 

sehingga salah satu kewajiban yang diatur dalam Islam yaitu mengeluarkan 

zakat. 

Untuk menetapkan harta sebagai sumber atau objek zakat, terdapat 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sejalan dengan aturan ajaran 

Islam yang selalu menetapkan standar umum untuk setiap tanggung jawab 

yang dikenakan kepada umat-Nya. Apabila harta seseorang yang beragama 

Islam tidak memenuhi syarat, seperti tidak memenuhi nisab, maka harta 

tersebut bukan sumber atau objek yang harus dibayar zakat. Namun, ajaran 

Islam telah memberikan ruang yang luas untuk setiap muslim untuk 

melakukan infaq atau sedekah dalam setiap situasi dan kondisi.2 

Menurut Grazi Inaya  zakat didefinisikan sebagai harta yang diberikan 

oleh pemerintah atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau 

individu secara mengikat dan akhir, tanpa menerima imbalan tertentu dari 

 
2Hafidhuddin Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 

2002), h. 15. 
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pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat fitri diberikan 

kepada delapan kelompok yang disebutkan dalam al-Qur'an.3 

Zakat adalah salah satu ibadah yang lebih menekankan nilai sosial 

daripada pesan ritual dan spiritual. Zakat akan meningkatkan kesejahteraan 

umat, meningkatkan etos dan kerja mereka, dan berkontribusi pada 

pemerataan ekonomi.4 

Zakat mal dan fitri terbagi menjadi dua kategori dalam agama Islam.  

Zakat fitri sudah lazim didengar oleh umat Islam karena Zakat fitri wajib 

dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Zakat fitri merupakan zakat jiwa yang 

wajib dikeluarkan, baik orang yang sudah dewasa maupun anak kecil. Kadar 

Zakat fitri   yang wajib dikeluarkan ialah 2,5 kg beras. Selain beras juga dapat 

dikeluarkan dalam bentuk uang, yang dibayarkan sesuai dengan nilai/harga 

beras yang dikonsumsi sehari-hari.5  

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan 

dalam QS al-Taubah/9:60, zakat fitri seharusnya diberikan kepada orang-

orang yang berhak menerimanya. 
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3Gazi Inayah, Teori Komprehensip Tentang Zakat dan Pajak (Yogyakarta: Tiara 

Wacana Jogja, 2003), h. 3. 

4Nur Taufiq Sanusi dkk, ”Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum 
Islam”. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No. 1 
(Oktober 2021), h.39.  

5Kementerian Agama, RI., Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Direektorat 
Pemberdayagunaan Zakat, 2013), h. 41-42. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), 
untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) 
orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang 
yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai 
kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.6 

 

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan ada delapan golongan yang 

berhak menerima zakat yaitu : fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, 

gharimin, fi sabilillah, ibnu sabil. Dari ayat tersebut jelas bahwa yang dapat 

menerima zakat hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga dalam praktik 

penetapandan penyaluran zakat fitri   harus diupayakan sesuai dengan 

ketentuan dalam al-Qur’an. Karena itu, jika dikelola dengan baik, dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi perbedaan antara 

masyarakat kaya dan miskin.7 

Zakat masih banyak yang tidak tepat digunakan, seperti yang terjadi di 

Masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 

Kota Makassar, praktik penyaluran dan penetapan zakat fitri dilakukan 

secara merata ke seluruh masyarakat yang mengumpulkan zakat fitri dari 

orang yang memberikan zakat pada akhir Ramadhan.  

Zakat fitri yang telah dikumpulkan oleh semua masyarakat setempat  

didata dan dijumlahkan. Hasil zakat fitri yang telah terkumpul dibagikan oleh 

badan amil, sebagaimana dijelaskan Dg Tanang bahwa "penetapan dan 

 
6Kementerian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentasihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 197.  

7Khoirul Abror, Fiqh Zakat dan Wakaf (Bandar Lampung: Permata, 2019), h.13-23. 
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penyaluran zakat disalurkan berdasarkan ketentuan mustahik, yang dimana 

dibagikan ke fakir miskin, janda, pengurus masjid atau amil zakat. Selain dari 

pada itu penetapan dan penyaluran  zakat fitri juga diberikan secara merata 

keseluruh masyarakat yang telah mengumpulkan zakat di badan amil, 

sehingga orang yang dikatakan mampu juga mendapatkan zakat fitri ."8 

Terkait dengan persoalan penetapan dan penyaluran zakat fitri yang 

diterima di Masjid Nurul Anshar Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 

Kota Makassar, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan dan Penyaluran 

Zakat Fitri Pada Masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar". 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Penelitian ini difokuskan pada "tinjauan hukum Islam terhadap 

penetapan dan penyaluran zakat fitri pada Masjid Nurul Anshar Parinring 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar", maka perlu 

dijelaskan beberapa variable dari judul penelitian tersebut menjadi fokus 

penelitian, yaitu a) tinjauan, b) hukum Islam, c) penetapan, d) penyaluran e) 

zakat fitri . 

 

 
8Dg. Tanang (55 Tahun) Pengurus Masjid, Wawancara, di Tamangapa, 4 November 

2023.  
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2. Deskripsi Fokus  

a. Tinjauan merupakan hasil dari kegiatan melihat, meneliti, meninjau, 

pendapat, pandangan, menjenguk dan memeriksa (setelah 

menyelidiki atau mempelajari) secara sistematis untuk menyelesaikan 

suatu persoalan yang selanjutnya dari hasil tinjauan tersebut dapat 

ditarik suatu kesimpulan. 

b. Hukum Islam merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan wahyu 

Allah swt. dan para Rasul-Nya agar dapat menjalankan syari'at dan 

mengatur dalam kehidupan setiap muslim dari segala aspek-nya yang 

bersifat mengikat bagi para umat yang beragama Islam.9 

c. Penetapan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang 

menentukan suatu kaidah hukum yang konkrit. 

d. Penyaluran pemberian dari satu pihak ke pihak yang lain. 

e. Zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa muslim pada 

bulan Ramadhan. Dilakukan untuk menyucikan orang yang berpuasa 

dari ucapan dan perbuatan buruk, memberikan makanan kepada yang 

berhak menerimanya, dan memenuhi kebutuhan hidup.10 

 
9Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2006), h. 3.  

10Qodariah Barkah, dkk., Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf (Cet. III; Jakarta: Kencana, 
2022), h. 53.  
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok 

masalah pada penelitian ini adalah "Bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap penetapan dan penyaluran zakat fitri pada Masjid Nurul Anshar 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala  Kota Makassar". Dari pokok 

masalah tersebut, dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana praktik penetapan dan penyaluran zakat fitri di Masjid Nurul 

Anshar Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar ? 

2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap  praktik penetapan dan 

penyaluran zakat fitri   yang dilakukan di Masjid Nurul Anshar Parinring 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala  Kota Makassar? 

D.  Kajian Pustaka  

Kajian pustaka kajian pustaka adalah bagian penting dari penyusunan 

penelitian. Untuk menjamin bahwa tulisan ilmiah itu asli dan untuk 

menunjukkan bahwa seseorang telah membaca literatur seperti buku dan 

penelitian lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.11 

Penyusunan karya ilmiah ini peneliti membutuhkan berbagai 

referensi dan melakukan penelusuran literatur yang diperlukan sebagai 

referensi untuk pembahasan yang sedang dibahas, berdasarkan temuan 

beberapa penelusuran yang relevan, antara lain: 

 
11Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 13-14. 
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Skripsi yang diteliti oleh Sitti Nusiah yang berjudul "Pelaksanaan 

Penyaluran Zakat fitri di Parit 05 Utara Desa Sungai Simbar Kecamatan 

Kateman Kabupaten Indragiri Hilir." Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa, penyaluran zakat fitri dilakukan oleh muzakki   secara 

langsung berdasarkan keinginan masing-masing sehingga menyebabkan 

beberapa muzakki menyerahkan zakat fitri tidak kepada golongan asnaf 

sehingga mustahik miskin lebih sedikit menerima zakat fitri dari pada 

mustahik fisabilillah. Adapun persamaan penelitian peneliti dengan Sitti 

Nursiah  yaitu membahas mengenai zakat fitri , sedangkan perbedaannya, 

penulis membahas penetapan dan penyaluran zakat fitri yang dilakukan 

secara merata sedangkan peneliti Sitti Nursiah membahas pelaksanaan 

penyaluran zakat fitri .12 

Skripsi yang diteliti oleh Buyung Harahap Program Studi Ilmu 

Manajemen Dakwah yang berjudul “Fungsi Manajemen Masjid Baiturrahman 

Dalam Pengelolaan Zakat fitri Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan 

Huristak Kabupaten Padang Lawas”. Hasil penelitian dari Buyung Harahap  

memiliki persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-

sama menggunakan metode kualitatif dan menjelaskan mengenai zakat fitri . 

Sedangkan perbedaannya, yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai 

fungsi manajemen dan faktor pendukung dalam pengelolaan zakat fitri 

 
12Sitti Nursiah, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat fitri  Di Parit 05 Utara Desa Sungai 

Simbar Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir”. Skripsi (Riau: Sekolah Tinggi Agama 
Islam Auliaurrasyidin Tembilahan, 2022). 
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sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada 

pembahasan mengenai penetapan dan penyaluran zakat fitri .13 

Skripsi yang diteliti oleh Islah Ramadhan Pangianto  Program Studi 

Hukum Keluarga yang berjudul “Pendistribusian Zakat fitri Di Musholla 

Babussalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan 

Singingi Prespektif Hukum Islam”. Hasil penelitian dari Islah Ramadhan 

Pangianto memiliki persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan menjelaskan mengenai 

zakat fitri . Sedangkan perbedaannya, yaitu peneliti sebelumnya membahas 

mengenai pendistribusian Zakat fitri yang di distribusikan hanya kepada 2 

golongan saja dari 8 asnab yang  ada yaitu, guru ngaji atau imam mushollah 

dan kas pembangunan mushollah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti berfokus pada pembahasan mengenai penetapan dan penyaluran 

zakat fitri yang dilakukan secara merata.14 

Skripsi yang diteliti oleh Rini Andriawati yang berjudul “Penyaluran 

Zakat fitri  Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang Babeko Kabupaten Bengo”. 

Hasil dari penelitian Rini Andriawati memiliki persamaan dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai zakat 

 
13Buyung Harahap, “Fungsi Manajemen Pengelolaan Masjid Baiturrahman Dalam 

Pengelolaan Zakat fitri  Masyarakat Di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten 
Lawas”. Skripsi (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary 
Padangsidimpaun, 2022/2023). 

14Islah Ramadhan Pangianto, “Pendistribusian Zakat fitri  Di Mushollah Babussalam 
Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Hukum 
Islam”. Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020). 
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fitri. Sedangkan perbedaannya dengan peneliti sebelumnya membahas 

mengenai penyaluran Zakat fitri yang hanya diberikan kepada tiga golongan 

yaitu golongan fakir, golongan miskin, dan amil zakat, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada pembahasan penetapan dan 

penyaluran zakat fitri  yang dilakukan secara merata.15 

Jurnal yang ditulis oleh Rini Idayanti yang berjudul "Distribusi Zakat 

fitri  pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat". Hasil 

penelitian Rini Idayanti memiliki persamaan dengan peneliti yaitu sama-

sama membahas mengenai zakat fitri. Perbedaannya yaitu peneliti 

sebelumnya membahas mengenai distribusi zakat fitri yang telah dilakukan 

kepada 8 golongan penerima zakat fitri, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti memfokuskan pada pembahasan penetapan dan penyaluran 

zakat fitri  yang dilakukan secara merata.16 

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui praktik penetapan dan penyaluran zakat fitri pada 

Masjid Nurul Anshar Kelurahan Tamangapa Kota Makassar. 

 
15Rini Andriawati, “Penyaluran Zakat fitri  Menurut Posisi Fiqh Di Desa Simpang 

Babeko Kabupaten Bengo” . Skripsi (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha 
Saifuddin, 2018). 

16Rini Idayanti, "Distribusi Zakat fitri  Pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete 
Riattang Barat" Jurnal Iltizam, Vol. 2, No. 1 (2018).  
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b. Untuk mengetahui ketentuan hukun islam terhadap praktik 

penetapan dan penyaluran  zakat fitri yang dilakukan di Masjid Nurul 

Anshar Kelurahan Tamangapa Kota Makassar.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

1) Bagi peneliti, selain syarat kelulusan, juga sebagai bahan tambahan 

ilmu pengetahuan dan dapat memberikan kontribusi kepada 

Masyarakat sekitar mengenai penetapan dan penyaluran zakat 

fitri. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti lain untuk penelitian mereka sendiri. 

b. Kegunaan  Praktis 

1) Bagi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, diharapkan dapat 

memperkaya kajian teoritis mengenai tinjuan hukum Islam 

terhadap penetapan dan penyaluran zakat fitri. 

2) Bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, bacaan ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam  

1. Pengertian Hukum Islam 

Dua kata dasar, "hukum" dan "Islam", adalah sumber istilah "hukum 

Islam". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hukum" didefinisikan 

sebagai; 1) peraturan atau kebiasaan yang ditetapkan secara resmi oleh 

penguasa atau pemerintah; 2) undang-undang, peraturan, dan hal-hal lain 

yang mengatur kehidupan masyarakat; 3) norma (aturan, ketentuan) tentang 

peristiwa tertentu (alam dan lain-lain); dan 4) keputusan (penilaian) yang 

dibuat oleh hakim (di Pengadilan); dan keputusan yudisial. 1 

Berdasarkan makna tersebut, hukum dapat didefinisikan sebagai 

aturan atau standar yang mengatur bagaimana orang dalam masyarakat 

bertindak, terlepas dari apakah Aturan atau norma adalah fakta yang 

berkembang dan berkembang di masyarakat dengan cara tertentu.2 Undang-

undang memiliki dua bentuk: yang tertulis, seperti hukum modern (hukum 

barat), dan yang tidak tertulis, seperti hukum adat. 

Kata "Islam", Mahmud Syaltut mengartikannya sebagai agama Allah 

swt. yang dipercayakan kepada Nabi Muhammad saw. mengajarkan prinsip-

 
1Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 410.  

2Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 
di Indonesia, Edisi V (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pres, 1996), h. 38.  
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prinsipnya dan syari'ah serta menyampaikan kepada semua orang untuk 

menerimanya.3 Secara sederhana, Islam, yang berarti agama Allah swt., 

dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan manusia cara hidup 

yang baik baik di dunia maupun di akhirat. 

Hukum disebut Law yang merupakan norma, kaidah atau tolak ukur 

untuk menilai tingkah laku dan perbuatan manusia, yang bermakna sebagai 

sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun aturan 

adat, yang diakui oleh Masyarakat setempat yang bersifat mengikat bagi 

seluruh anggotanya agar terwujudnya ketentraman dan kedamaian. Hukum 

Islam, apabila dihubungkan dengan agama Islam, adalah kumpulan aturan 

yang ditetapkan dan diakui oleh umat Islam tentang cara berperilaku. 

Aturan-aturan ini didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul.4 

Berdasarkan makna kedua kata tersebut, maka dikemukakan hukum 

Islam merupakan sebuah ketentuan yang berhubungan dengan dua 

kategorisasi, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam pandangan Wahbah al-

Zuhaili mengenai hukum Islam membagi menjadi dua yaitu, pertama hukum 

Islam yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan lain-lain. 

 
3Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Syari'ah (Cet. III; Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 

12.  

4Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2013), h. 17-19.  
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Kedua hukum Islam yang menjelaskan mengenai cakupan hukum Islam 

seperti ketentuan jual beli.5 

Hukum Islam diciptakan oleh Allah swt. bukan dibuat oleh manusia, 

yang dalam hal ini yang berwenang membuat dan menciptakan hukum ialah 

Allah swt. seperti menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya, 

sehingga ketika para ulama berijtihad, yang ia lakukan bukan membuat 

hukum namun para ulama  mencari, membahas dan menerangkan hukum 

Allah swt. sesuai dalil-dalilnya.6 

Ketika dua kata "hukum" dan "Islam" digabungkan, terbentuk istilah 

"hukum Islam". Dengan memahami arti kedua kata, dapat dipahami bahwa 

hukum Islam adalah seperangkat aturan atau standar yang diciptakan oleh 

Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia 

di dunia ini. Singkatnya, hukum Islam dapat didefinisikan sebagai hukum 

yang berasal dari agama Islam. 

2. Sumber Hukum Islam 

Sumber material utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah 

Nabi Muhammd saw. otoritasnya tidak berubah kapanpun dan dalam situasi 

apapun, kecuali melalui ijtihad yang melahir ijma' dan qiyas. 

 

 
5Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, Ilmu Hukum Islam (Bandar Lampung, 

2015), h. 4-5. 

6Muchammad Ichan, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h.2. 
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a. Al- Qur’an  

Secara harfiah, kata "al-Qur'an" berasal dari kata "al-Qur'an", yang 

berarti "bacaan." Al-Qur'an adalah firman Allah swt. yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad saw. melalui malaikat Jibril dalam bahasa 

Arab. Itu diturunkan sebagai hujjah (bukti), memberikan petunjuk 

kepada orang-orang, dan membantu mereka mendekatkan diri 

kepada Allah swt. dengan membacanya.7 

b. Sunnah  

Secara etimologis, kata "Sunnah" berasal dari kata Arab al-Sunnah, 

yang bermakna "cara, kebiasaan," atau "sirah", yang tidak 

membedakan antara hal-hal baik dan buruk. Sunnah pada dasarnya 

berarti contoh bagi orang lain. Dalam hukum Islam, Sunnah mengacu 

pada cara Nabi Muhammad saw. berperilaku, yang disebut sebagai 

"ideal" bagi umat Islam karena al-Qur'an meminta mereka untuk 

mengikuti contohnya. Selain kata "Sunnah", kata "hadits" mengacu 

pada kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah saw. yang menjelaskan 

ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas dan berfungsi sebagai penentu 

kebenaran apabila tidak ada dalam al-Qur'an. 

 

 
 

7Abd al-Wahab Khallaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh (Cet. VII; Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'at 
wa al-Nasyr wa alTauzi', 1978), h. 11  
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c. Ijma’ 

Ijma’ ialah kesepakatan dari seluruh ulama, setelah Rasulullah saw. 

wafat, ijma’ memiliki nilai yang tidak dapat dihapuskan dan tidak 

dapat ditentang apabila permasalahan tersebut telah ditetapkan.8 

d. Qiyas  

Qiyas yaitu ketetapan yang berasal dari analogi para ahli hukum. 

Qiyas berasal dari dari kata “qaasa” yang berarti mengukur atau 

ketetapan.9 

3. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok 

yaitu; 1)  hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah dan 2) hukum yang 

berkaitan dengan masalah kemasyarakatan.10 Kedua klasifikasi tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: Pertama, hukum yang berkaitan dengan masalah 

ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt. 

yaitu iman, sholat, zakat, puasa dan haji. Kedua, hukum yang berkaitan 

 
8Muannif Ridwan dkk., “Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya”. 

Borneo: Journal Of Islamic Studies, Vol. 1. No. 2 (Januari-Juni 2021), h. 31-37. 

9Palmawati Tahir dan Dini Handayani, Hukum Islam (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 
2018), h.17.  

10Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar  Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2001), h. 6-7.  
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dengan masalah kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan 

manusia dengan sesama manusia yang mencakup11: 

a.  Muamalah mengatur harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, 

sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan utang, bisnis). 

b. Munakahat adalah undang-undang yang mengatur perkawinan dan 

perceraian serta konsekuensi seperti iddah, nasab, nafkah, dan waris. 

Dalam bahasa Arab, hukum keluarga biasanya disebut "al-Ahwal al-

Syakhsiyah", dan hukum perdata biasanya mencakupnya. 

c. Ukubat atau jinayat adalah hukum yang mengatur pidana seperti mencuri, 

berzina, menuduh berzina, pembunuhan, dan konsekuensi lainnya. 

Bagian-bagian ini terdiri dari komponen berikut:  

1) Mukhasamat; yaitu undang-undang yang mengatur peradilan; 

pengaduan dan pembuktian, yaitu hal-hal terkait dengan hukum acara 

perdata dan pidana; 

2)  Siyar, Siyar, yaitu undang-undang yang mengatur jihad, dana tau 

perang, harta rampasan perang, perdamaian, hubungan dengan agama 

lain, dan hubungan antara negara 

 
11Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia, h. 57. 
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3) Ahkam al-Sulthaniyah, hukum yang membahas hubungan antara 

kepala negara, kementerian, gubernur, militer, pajak, dan pemerintah. 

Susunan hukum muamalah secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut, jika disusun berdasarkan sistem hukum Barat yang membedakan 

hukum perdata dengan hukum publik berdasarkan fungsinya.12 

Hukum perdata (Islam) adalah 1) munakahat mengatur perkawinan, 

perceraian, dan konsekuensi darinya, 2) wirasah mengatur masalah yang 

berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian 

warisan, yang sering dikenal sebagai hukum faraid, 3) muamalah mengatur 

masalah kebendaan, hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dengan jual 

beli, senya menyewa, perserikatan, dan 4) hukum publik (Islam) mengatur 

hukum pidana 5) al-ahkam al-Sulthaniyah yang membahas masalah yang 

berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, tentara, pajak, 6) Siyar 

yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk 

agama dan negara lain, 7) mukhamasat yang mengatur masalah peradilan, 

kehakiman dan tata hukum acara. 

Selain bagian-bagian hukum tersebut, para fuqaha secara umum 

membagi hukum Islam kepada dua macam, yaitu: pertama, hukum takhlifi 

yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan terdiri dari hukum yang lima 

 
12Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia, h. 58. 
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yaitu wajib, Sunnah, mubah, makruh dan haram, kedua, hukum wadhi'i yang 

bersifat menunjukkan keadaan tertentu yang dikualifikasi sebagai sebab, 

syarat dan maani bagi berlakunya hukum.13  

Bagian kedua terdapat tiga bagian dari hukum wadhi'i: pertama, sebab 

adalah sesuatu yang jelas dan tertentu yang menunjukkan adanya hukum; ini 

termasuk sebab yang bukan hasil dari perbuatan manusia, seperti ketika 

seseorang meninggal dan harta peninggalannya diberikan kepada ahli 

warisnya; dan kedua, sebab yang berasal dari perbuatan manusia, seperti 

ketika akad nikah menyebabkan hubungan seks antara laki-laki dan 

perempuan. Kedua, syarat adalah sesuatu yang bergantung pada adanya 

hukum yang berlaku, terdiri dari: 1) syarat yang menyempurnakan sebab, 

misalnya jatuh tempo pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan 

zakat atas harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk 

dikenakan zakat, 2) syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya 

berwudhu dan menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat sholat, 3) 

halangan (maani) adalah sesuatu yang karena adanya menghalangi 

berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari: a) maani yang mempengaruhi 

sebab, misalnya ahli waris membunuh pewaris sehingga terhalang untuk 

menerima warisan, b) maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang 

 
13Nasruddin Razak, Dinul Islam (Cet. XX; Bandung: PT. al-Ma'arif, 2001), h. 311.  
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membunuh anaknya sendiri seharusnya dikarenakan hukuman qisas, tetapi 

karena statusnya sebagai ayah menghalangi dijatuhkannya hukuman qisas.14 

4. Ciri -Ciri Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang spesifik 

mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan sistem hukum 

yang lain di dunia ini, antara lain: 

a. Hukum Islam, yang berasal dari prinsip-prinsip agama Islam. 

b. Hukum Islam, imam dan kesusilaan akhlak Islam memiliki hubungan 

yang kuat dan sulit dipisahkan. 

c. Hukum Islam memiliki istilah, yaitu: syariah dan fikih. 

d. Hukum Islam terdiri dari dua bidang, yaitu : hukum ibadah yang 

tertutup karena sudah sempurna dan hukum muamalah yang terbuka 

yang dikembangkan oleh manusia. 

e. Hukum Islam memiliki susunan yang berlapis-lapis. 

f. Hukum Islam mengatakan bahwa kewajiban adalah hak, dan amal 

adalah pahala. 

g. Hukum Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah 

hukum taklifi atau hukum taklif, yang terdiri dari al-Ahkam al-

 
14M. Arifin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam 

Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia (Makassar: Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, 2008), h. 16. 
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Khamsah, yang mencakup lima kaidah jenis hukum: jaiz, sunat, 

makruh, wajib, dan haram. Yang kedua adalah hukum wadh'i, yang 

mencakup sebab, syarat, dan halangan yang menyebabkan hubungan 

hukum.15 

5. Tujuan Hukum Islam  

Setiap peraturan yang dibuat memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh 

pembuatnya. Menurut struktur hukum positif, tujuan pembuatan hukum 

adalah untuk menciptakan ketentraman sosial, yaitu menetapkan batas hak 

dan kewajiban setiap orang dalam hubungan mereka satu sama lain. Hukum 

Islam, yang sudah menjadi hukum positif, adalah tujuan yang bernilai tinggi 

dan abadi. 

Secara umum, tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah 

swt. adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia baik 

di dunia maupun di akhirat. Menurut Abu Zahra, tiga tujuan utama dari 

penetapan hukum Islam adalah pensucian jiwa, penegakan keadilan, dan 

penciptaan kebaikan.16 

Mohammad Daud Ali berpendapat bahwa ada dua cara untuk melihat 

tujuan hukum Islam: dari satu sisi, Allah swt. dan Rasul-Nya adalah pembuat 

 
15Zainuddin Ali,  Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, h. 8. 

16 Zainuddin Ali,  Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, h. 10-11. 
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hukum Islam, dan dari sisi lain, manusia adalah pelaku dan pelaksana hukum 

Islam. 

a. Segi pembuat hukum Islam, yaitu: 

1) Memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer (yang 

harus dilindungi agar hidup manusia terwujud, seperti agama, 

akal, keturunan, dan harta), kebutuhan hidup manusia yang 

bersifat sekunder (yang harus dipenuhi untuk mencapai 

kemerdekaan dan persamaan), dan kebutuhan hidup manusia 

yang bersifat tersier 

2) Untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh manusia dan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Harus meningkatkan pemahaman mereka tentang ushul fiqih, 

yang merupakan dasar pembentukan dan pemahaman hukum 

Islam sebagai metodologinya, jika mereka ingin hukum itu ditaati 

dan dilaksanakan dengan baik dan benar. 

b. Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, orang menjadi 

pelaksana dan pelaku hukum Islam dengan mengambil yang baik dan 

menolak yang buruk.17 

 
17Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia, h. 61. 
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6. Prinsip Hukum Islam 

Hukum Islam, yang berasal dari nilai ilahiyah, diterapkan pada 

berbagai asas atau prinsip dasar yang lebih spesifik, yang diungkapkan dalam 

beberapa bidang hukum Islam, seperti: 

Pertama, prinsip aqidah yang terdiri dari lima rukun Islam dan enam 

rukun iman, yang harus diterapkan oleh setiap orang yang beragama Islam 

dalam kehidupannya sehingga mereka selalu dilandasi oleh aqidah Islamiyah. 

Ini termasuk melakukan aktivitas penegakan, melakukan kegiatan 

iqtishadiyyah (dalam bidang ekonomi), melakukan kegiatan politik, dan 

belajar. 

Kedua, Prinsip ibadah bukan semata-mata ibadah mahdah, seperti 

sholat, puasa, zakat, sedekah, dan haji, tetapi juga kegiatan muamalah al-

makhluqiyyah, yang mencakup hubungan internasional, seperti hukum, 

iqtishay (kegiatan bisnis), politik, budaya, keluarga, dan pendidikan. 

Ketiga, Prinsip syari'ah (hukum) menunjukkan bahwa ketentuan 

syari'ah selalu menjadi dasar segala kegiatan manusia, sehingga 

kesyariahannya dapat diukur dan diuji. 

Keempat, prinsip Tazkiyah (kesucian) yang mengandung arti 

sesungguhnya Allah swt. Maha Suci dan hanya akan menerima yang suci pula, 

innallahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. 
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Kelima, prinsip khilafah (kepemimpinan), yang terdiri dari sejumlah 

sifat nubuwa seperti shiddiq, amanah, fthanah, dan tablig, dan didasarkan 

pada akhlak, ukhwah, dan insaniyah (humanistik), sehingga tidak terjadi 

eksploitasi antara satu sama lain. 

Keenam, prinsip milkullah (pemilik mutlak hanya ditangan Allah swt. 

yaitu kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan pengelolaan 

sebagai amanah dari Allah swt. walillahi mulku assamwati wal ardhi (pada 

Allah-lah kepemilikan segala isi langit dan bumi). 

Ketujuh, prinsip keadilan, atau a'dalah, berfokus pada perilaku yang 

adil dengan menempatkan segala sesuatu secara proporsional yang 

menghasilkan persamaan dan keadilan sebagai lawan dari kezaliman. 

Kedelapan, prinsip al-wustha, yang berarti keseimbangan, mengacu 

pada kemampuan dan kebutuhan untuk secara konsisten menyeimbangkan 

antara kepentingan lahiriah dan bathiniah, kepentingan pribadi dan 

kelompok, dan kepentingan dunia dan akhirat. 

Kesembilan,  Prinsip al-maslahah (kemaslahatan) dalam menjalankan 

segala kegiatan dan usaha pada dasarnya memberikan keuntungan kepada 

semua elemen dan semaksimal mungkin menghindari dampak negatif bagi 

dana man terhadap lingkungan.18 

 
18M. Arifin Hamid, Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam 

Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia, h. 22.  
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Berdasarkan prinsip tersebut, maka ada beberapa prinsip atau asas 

hukum Islam yang harus diaplikasi dalam kehidupan, yaitu: 

Pertama, tidak memberatkan dan tidak menimbulkan banyak 

kesulitan; menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam mudah dilaksanakan 

karena tidak menimbulkan banyak kesulitan sehingga tidak merepotkan; 

contohnya, sholat hanya diwajibkan lima kali sehari semalam, puasa hanya 

diwajibkan sebulan penuh dalam setahun, zakat hanya diwajibkan bagi 

mereka yang memiliki kelebihan harta benda dengan jumlah zakat 10%, 5%, 

atau 2.5%, dan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup. 

Kedua, penetapan hukum Islam secara bertahap; Al-Qur'an, yang 

merupakan sumber utama hukum Islam, tidak diturunkan sekaligus dan 

lengkap, melainkan diturunkan ayat demi ayat, surah demi surah, atau 

peristiwa demi peristiwa. Salah satu contohnya adalah bahwa melarang 

minum khamar dan judi tidak diputuskan sekaligus, tetapi tidak secara tegas. 

Ketiga, sejalan dengan kebaikan orang banyak, maksudnya hukum 

Islam ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya untuk memenuhi 

kepentingan orang banyak seperti terdapat pada prinsip mendahulukan 

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, misalnya 

thalak tiga yang diucapkan tanpa didahului dengan thalak satu dan dua 

semula pada masa Rasulullah saw. dan Khalifah Abubakar as. Dianggap 

sebagai jatuh thalak satu saja, tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Umar 

bin Khattab dirubah menjadi thalak thalak tiga dan bukan thalak satu. 
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Peristiwa tersebut ditetapkan demikian karena banyak laki-laki yang hanya 

main-main dengan ucapan itu. Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin 

Khattab untuk melindungi kaum perempuan, tidak ada laki-laki yang 

mempermainkan thalak tiga tersebut. Keempat, prinsip persamaan dan 

keadilan; maksudnya syari'at Islam tidak melakukan diskriminasi antara 

orang yang satu dengan orang lainnya berdasarkan perbedaan warna kulit, 

status sosial, status ekonomi.19 

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat Fitri 

1. Pengertian Zakat  

 Menurut bahasa zakat berasal dari kata  الكاة  -ى  يزك  –  زكى  yang berarti   

barakah, tumbuh, suci, terpuji, dan berkembang (bertambah).20 Dalam buku 

Pedoman Zakat diartikan namaa (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah 

(keberkahan), dan tazkiyahtathir (mensucikan).21 Dalam kamus al-Kautsar. 

Zakat berarti bertambah berkembang.22 Dengan demikian, dapat dipahami 

bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, suci, tumbuh, 

terpuji, subur, bertambah dan berkembang. 

Zakat adalah cara untuk menghubungkan orang dengan Allah swt. dan 

satu sama lain. Menurut istilah (fiqih), zakat didefinisikan sebagai sejumlah 

 
19Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam 

di Indonesia, h. 114-128. 

20Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab, jilid II (Bairut: Dar Sader, 1990), h. 35.  

21Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24.  

22Husein al-Habsyi, Kamus al-Kautsar Lengkap Arab Indonesia (Cet. VI; Bangil: 
Yayasan Pesantren Islam, 1992), h. 153.  
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harta yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada mereka yang 

berhak menerimanya.23 Zakat merupakan salah satu cara untuk 

mempertemukan manusia dengan Allah swt. Selanjutnya. Hubungan antar 

individu. Zakat mempunyai kedudukan, kunci dan definitif. Baik dalam hal 

pembelajaran maupun dalam membina bantuan pemerintah ummat sehingga 

mempunyai aspek sosial.24 

Zakat adalah ibadah mliyah ijtima 'iyyah dengan dimensi sosial karena 

memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan dari 

perspektif ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat. Zakat memiliki arti 

yang sangat penting. Banyak ayat-ayat al-Qur'an membahas zakat serta 

aspek-aspek ketuhanan.25 

  Menurut Mazhab Hanafi, zakat terdiri dari sebagian harta yang khusus 

yang dimiliki oleh individu tertentu, yang telah ditentukan dalam syariat oleh 

Allah swt.26 Dalam bukunya Ilyas Supena mendeskripsikan zakat adalah 

sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt. untuk diserahkan kepada 

 
23Ahmad Sudirman, Zakat: Ketentuan dan Pengelolaanya (Cet. I; Bogor: Anugrah 

Berkah Sentosa,  2017), h. 4-10. 

24Andianshat Amar dan Andi Intan Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Study Kasus Baznas Kabupaten 
Bantaeng), Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.4, No. 
2 (April 2023), h.274.  

25Andiansyah Amar dan Andi Intan Cahyani, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Penyaluran Dana Zakat Bagi Korban Bencana Alam (Study Kasus Baznas Kabupaten 
Bantaeng), Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 
2 (April 2023), h. 274.  

26Siti Kalima, “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil 
Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat”, Salimiya : Jurnal Studi 
Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1. No.1 (Maret 2020), h. 18. 
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orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.27 Zakat 

didefinisikan dalam kitab Kifayah al-Akhyar sebagai jumlah harta tertentu 

yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu.28 Dalam 

kitab Fath al-Qarib dijelaskan zakat adalah nama bagi suatu harta tertentu 

menurut cara-cara yang tertentu diberikan kepada sekelompok orang yang 

tertentu pula.29 

Al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada negara untuk 

memungut, mengawasi, dan memanfaatkan zakat sebagai bentuk bantuan 

sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu untuk 

mewujudkan keadilan sosial.30 

 Berdasarkan pemaknaan zakat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh orang Islam 

kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'.  

2. Pengertian Zakat Fitri   

Pemaknaan kata fitri berasal dari kata al-fithr yang bermakna 

makanan dikenal dengan sebutan ifthar yang artinya makanan untuk 

berbuka puasa. Zakat fitri diberikan kepada mustahiqnya, yang berupa 

 
27Ilyas Supena, Manajemen Zakat (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 2.  

28Imam Taqi al-Din, Kifayah al-Akhyar (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973), h. 
386.  

29Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib (Bairut: Dar al-Ihya 
al-Kitab al-Arabiyah, t.th), h. 158.  

30Dini Amaliah Amry dan Hadi Daeng Mapuna, ”Pengaruh Pengetahuan dan 
Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Baznas di Kabupaten 
Pangkep”, El-Iqtishady: Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.1 (Juni 2021), h.87.  
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makanan dan yang dikeluarkan pada saat Ramadhan (lebaran idul fitri). 

Dalam kamus Pengetahuan Islam Lengkap, fitri berarti membuka atau 

menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke 

asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah swt. sebagai 

pencipta alam.31 Zakat fitri  hukumnya wajib baik bagi anak-anak maupun 

orang dewasa. Para Ulama sepakat bahwa zakat fitri  disebut sebagai 

shadaqah al-fitrh,32 sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-A’la/87: 14-

15. 

  
ِۗ ه
صَلّٰ

َ
هٖ ف رَ اسْمَ رَبِّ

َ
ك
َ
 وَذ

ۙ ه
زَكّٰ

َ
 مَنْ ت

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 ا
ْ
د
َ
 ق

Terjemahnya: 

Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri (dari kekafiran). dan 

mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat.33 

Ayat tersebut diartikan bahwa mengeluarkan Zakat fitri dapat 

menjadikan wasilah untuk mendapatkan keuntungan dan kemenangan.34 

Menurut istilah sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Zakat fitri adalah zakat yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam 

setahun sekali pada hari raya Idul Fitri, yang berupa makanan pokok sehari-

 
31Rian Hidayat El-Bantany, Kamus Pengetahuan Islam Lengkap (Depok: Mutiara 

Allamah Utama, 2014), h. 142.  

32Iin Mutmainnah, Fikih Zakat (Pare-Pare: Dirah, 2020), h. 82-83  

33Kementerian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentasihan 
Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 592. 

34Iin Mutmainnah, Fikih Zakat, h. 83. 
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hari (beras, jagung dan lain-lain).35 Selain itu, Abdul Aziz Muhammad Azzam 

mendefinisikan Zakat fitri adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang 

muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan 

untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang 

terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang 

tidak berguna.36 

Zakat fitri dimaksudkan untuk mensucikan mereka yang berpuasa 

dari ucapan dan perbuatan buruk. Zakat fitri merupakan pajak yang pribadi 

bagi seluruh umat manusia yang beragama Islam yang dikeluarkan perkepala 

atau pribadi.37  

Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat 

fitri adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi 

syarat-syarat tertentu selama bulan Ramadhan hingga menjelang sholat Idul 

Fitri. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan diri dari perbuatan buruk 

selama bulan puasa. 

2. Dasar Hukum Zakat Fitri   

 Zakat fitri disyariatkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun 

diwajibkannya puasa Ramadhan. Setiap individu muslim mengeluarkan zakat 

 
35Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, h. 1017. 

36Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, 
terj. Kamran As'ad dengan judul Fikih Ibadah (Cet. IV; Jakarta: Kalola Printing, 2015), h. 395.  

37Kementerian Agama RI Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Zakat Praktis 
(Jakarta, 2013), h. 43. 
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fitri pada waktunya wajib melakukannya.38 Dalam al-Qur’an terdapat ayat-

ayat yang mewajibkan untuk mengeluarkan Zakat fitri  sebagaimana terdapat 

dalam QS al-Baqarah/2:43, QS al-Baqarah/2:110 dan hadis Rasulullah saw. 

1. QS al-Baqarah/2:43 

نَ   كِعِي ْ عُوْا مَعَ الرّٰ
َ
 وَارْك

َ
وة
ٰ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ٰ
 وَا
َ
وة
ٰ
ل قِيْمُوا الصَّ

َ
 وَا

Terjemahnya: 

Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-

orang yang rukuk.39 

 2. QS al-Baqarah/2:110 

 
َّ
ِ ِۗ اِن

ه
 اللّٰ

َ
د
ْ
وْهُ عِن

ُ
جِد

َ
ٍ ت

ْ
ي 
َ
نْ خ مْ مِّ

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مُوْا لِِ

ِّ
د
َ
ق
ُ
 ِۗ وَمَا ت

َ
وة
ٰ
ك وا الزَّ

ُ
ت
ٰ
وَا  

َ
وة
ٰ
ل قِيْمُوا الصَّ

َ
  وَا

 ٌ ْ  بَصِي 
َ
وْن

ُ
عْمَل

َ
َ بِمَا ت

ه
 اللّٰ

Terjemahnya: 

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu 

kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.40 

 

 

 
38Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj Abdul Hayyie al-Kattani (Cet. I; 

Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 347.   

39 Kementerian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 8. 

40Kementerian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 18. 
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3. Hadis Rasulullah saw. 

ُ
 
ُ حَدِيث مَرَُ ابْن  ُ ع 

 
ن
َ
ولَُ أ ُِ رَس 

َ
ُ اللّ

َ
ُ  صَلّ يْهُِ اللَّ

َ
مَُ عَل

َ
رَضَُ وَسَل

َ
ُ ف

َ
اة
َ
ك
َ
رُ  ز

ْ
فِط

ْ
 ال

وْصَاعًامِنُْ
َ
أ مْر 

َ
ت
ْ
ُ صاعًامِن

َ
عَلّ ٍ عِير

َ
لُ  ش

ُ
ُ ك ر  وُْ ح 

َ
رٍُ عَبْدُِ أ

َ
ك
َ
وُْ ذ

َ
ُ أ

َ نث 
ُ
سْلِمِير َُ أ م 

ْ
ال
َ
مِن  

Artinya: 

Ibnu Umar berkata: "Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu 

sha' kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, 

lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin."(HR Bukhari 

Muslim).41 

  Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:43 dan 110, menjelaskan bahwa zakat 

itu hukumnya wajib. Artinya berpahala jika dilakukan dan akan berdosa jika 

ditinggalkan. Bahkan dianggap kafir dan apabila jika seseorang telah 

memenuhi syarat untuk mengeluarkannya tetapi tidak mengeluarkan zakat 

maka akan mendapatkan azab di akhirat.42 

 Menurut sabda Rasulullah saw., kata "faradha" digunakan dalam 

istilah "syara'" untuk makna "wajib", dan Abu Aliah, Imam 'Atha, dan Ibnu 

Sirin menyatakan bahwa zakat fitri wajib, sebagaimana dikemukakan dalam 

Bukhari, yang menjadi landasan hukum mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ahmad.43 

 Zakat fitri adalah wajib, menurut ulama mazhab Hanafi, di tengah-

tengah antara fardhu dan sunnah. Zakat fitri ditetapkan berdasarkan bukti 

 
41Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari-Muslim Al-Lu’Lu Wal Marjan, terj. 

Muhammad Ahsan bin Usman, (Jakarta: PT eLex Media Komputindo, 2017), h. 323.  

42Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, Fikih Zakat Kontekstual Indonesia 
(Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 38. 

43Yusuf Qardawi, Fiqih al-Zakat, Juz II (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1991), h.922.  
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zhanni atau relative, sedangkan zakat fardhu ditetapkan berdasarkan dalil 

qath’.44 

 3. Muzakki Zakat Fitri   

 Zakat fitri adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik untuk 

dirinya sendiri maupun bagi orang-orang yang bertanggung jawab atas 

nafkahnya, seperti pembantu dan semua orang yang diberi nafkah olehnya.45  

 Umat Islam yang diwajibkan membayar zakat fitri adalah umat Islam 

yang mempunyai tiga syarat yaitu; 1) Islam, 2) sudah terbenam matahari; 

sudah mulai 1 Syawal, 3) mempunyai kelebihan makanan untuk diri dan 

keluarga. Zakat fitri  diwajibkan mulai terbenamnya matahari diakhir 

Ramadhan sampai terlaksananya sholat Idul Fitri yang hidup pada waktu itu 

(dan mempunyai kelonggaran makanan) diwajibkan berzakat.46 

 Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap orang 

yang memiliki satu sha' makanan pokok pada hari raya Idul Fitri diwajibkan 

untuk mengeluarkan zakat fitri untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan setiap 

orang yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil bahkan 

bayi baru lahir, laki-laki maupun perempuan.  

 

 
44 Yusuf Qardawi, Fiqih al-Zakat, h. 922. 

45Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Fiqh Wanita, terj. Abdul Ghaffar (Cet. IV; 
Jakrta: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 316.  

46Moh. Rifai, Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar (Semarang: VC. Toha Putra, 
1978), h. 140.  
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 4. Mustahiq Zakat Fitri   

 Orang yang berhak menerima zakat fitri adalah sama dengan orang 

yang berhak menerima zakat mal, tetapi orang-orang yang  miskin memiliki 

hak yang lebih besar daripada orang lain. Golongan yang berhak menerima 

zakat fitri sebagaimana disebutkan dalam QS al-Taubah/9:60. 

ابِ  
َ
ق الرِّ  ِ

وَفن هُمْ  وْب  ُ
ُ
ل
ُ
ق ةِ 

َ
ف
َّ
ل
َ
مُؤ

ْ
وَال يْهَا 

َ
عَل نَ  عٰمِلِي ْ

ْ
وَال  ِ

ن مَسٰكِي ْ
ْ
وَال ءِ 

ۤ
رَا
َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل  

ُ
ت

ٰ
ق
َ
د الصَّ مَا 

َّ
اِن

ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ 
ه

ِ ِۗوَاللّٰ
ه

نَ اللّٰ  مِّ
ً
ة
َ
رِيْض

َ
 ف
ِۗ
بِيْلِ ِ وَابْنِ السَّ

ه
ْ سَبِيْلِ اللّٰ ي ِ

نَ وَفن رِمِي ْ
ٰ
غ
ْ
 وَال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.47. 

 Ayat tersebut menyebutkan delapan golongan seseorang yang tidak 

termasuk dalam berhak atas zakat. Delapan golongan yang dimaksud, antara 

lain: 

  a) Fakir 

 Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau usaha yang cukup 

untuk memenuhi sebagian besar kebutuhannya, seperti memiliki rumah dan 

 
47Kementerian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 137.  
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pakaian yang layak, dianggap fakir selama sebagian besar kebutuhan 

hidupnya tidak terpenuhi. 

 Bagian fakir diberikan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan masing-masing. Misalnya, orang yang berada jauh dari hartanya 

diberikan biaya untuk pergi ke tempat hartanya, orang yang memiliki piutang 

diberikan biaya untuk menunggu pembayarannya, orang yang dapat bekerja 

diberikan peralatan yang dapat mereka gunakan untuk bekerja, dan orang 

yang mahir berdagang diberikan modal yang cukup untuk berdagang sesuai 

dengan keahliannya.48 

   b) Miskin 

 Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat 

menghasilkan uang tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. 

Kebutuhan yang dimaksud termasuk makanan, minuman, pakaian, dan lain-

lain sesuai dengan kondisinya. Orang miskin juga diberikan zakat dalam 

jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, uang, 

peralatan kerja, dan sebagainya, sesuai dengan keadaan mereka.49 

   c) Amil 

 Amil adalah orang-orang yang ditunjuk oleh imam untuk mengelola 

zakat, seperti orang yang katib (mencatat) harta yang dikumpulkan, 

 
48Lahamuddin Nasution, Fiqh, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 175-176.  

49Lahamuddin Nasution, Fiqih, h. 176.  
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mengumpulkan orang yang wajib membayar zakat, atau mengumpulkan para 

mustahiq (hasyir) dan qasim (membagi-bagi), tetapi qadi dan pejabat 

pemerintahan tidak termasuk dalam kategori ini. 

 Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang 

pantas untuk pekerjaannya (ujrah al-mitsl). Jika bagian amil lebih besar dari 

upahnya, maka sisanya dialihkan kepada mustahiq yang lain; jika bagian amil 

kurang dari upahnya, imam harus memenuhi upah amil.50 

   d) al-Mu'allafatu Qulubuhum (muallaf) 

 Orang yang hatinya dijinakkan atau dibujuk disebut muallaf; ini terdiri 

dari orang-orang yang beragama kafir dan orang-orang yang beragama 

muslim. Orang-orang yang beragama kafir dapat dianggap sebagai muallaf 

dengan dua alasan: mereka mengharapkan kebaikan atau menghindari 

keburukan. Oleh karena itu, Rasulullah saw. pernah memberikan sejumlah 

harta kepada mereka ketika keadaan umat Islam masih lemah. Namun, ini 

tidak dilakukan lagi selama pemerintahan Umar bin al-Khattab ra.51 

 e) al-Riqab 

 Budak mukatab yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah 

dengan tuannya dan mampu membayar sejumlah harta kepada tuannya 

disebut Al-Riqab. Jika tuannya tidak mampu membayarnya, budak tersebut 

 
50Lahamuddin Nasution, Fiqh, h. 177.  

51Lahamuddin Nasution, Fiqh, h. 177.  
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dapat diberikan bagian dari zakat untuk membantu memerdekakannya.52 

Pembebasan seseorang atau lebih dari penjara, pembebasan seseorang dari 

pekerjaan ilegal, pembebasan seseorang atau kelempok dari organisasi 

sesat.53 

   f) al-Garimun 

 Al-Garimun adalah orang-orang yang berhutang terdiri dari tiga 

macam, yaitu: 1) orang yang berhutang untuk memenuhi kepentingan 

(maslahat) dirinya sendiri. Apabila hutangnya tidak untuk maksiat, dan tidak 

mampu membayarnya, maka dapat diberikan bagian zakat untuk membayar 

hutang terebut, 2) orang berhutang karena kepentingan (maslahat) 

mendamaikan perselisihan (islahi zati al-bayni), 3) orang yang berhutang 

karena menjamin hutang orang lain.54 

   g) fi Sabilillah 

 Sabilillah adalah perjalanan spiritual atau keduniaan yang bertujuan 

untuk mendapatkan ridha Allah swt. Istilah "sabil" berasal dari kata "al-

 
52Lahamuddin Nasutin, Fiqh, h. 178.  

53 Muhammad Mardianto dan M. Thahir Maloko, “ Pemanfaatan Zakat Profesi 
Sebagai Bantuan Ekonomi Umat di Tengah Wabah Covid-19 di Baznas Kabupaten Bone”, 
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2 , No. 2 (Juli 
2021), h. 263. 

54Lahamuddin Nasution, Fiqh, h. 178.  
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thariq", yang berarti jalan. Ini mencakup aspek akidah serta implementasi 

nilai-nilai Islam.55 

 Sabilillah menurut istilah, sabilillah adalah para mujtahid yang 

berperang yang tidak memiliki hak untuk dihormati sebagai tentara, karena 

jalannya adalah mutlak berperang, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS 

al-Shaff/61:4 

رْصُوْصٌ    مَّ
ٌ
يَان

ْ
هُمْ بُن

َّ
ن
َ
ا
َ
ا ك
ًّ
ْ سَبِيْلِهٖ صَف ي ِ

 فن
َ
وْن

ُ
اتِل
َ
ذِيْنَ يُق

َّ
َ يُحِبُّ ال

ه
 اللّٰ

َّ
 اِن

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh.56 

 Menurut jumhur ulama, sabilillah tetap diberikan kepada orang kaya 

karena itu dilakukan untuk kepentingan umum. Zakat tidak diberikan kepada 

orang-orang dengan status tertentu karena mereka dianggap memiliki gaji 

yang cukup.57 

  

 

 
55Arief Mufraini, Akuntasi dan Manajemen Zakat (Cet. II; Jakarta: Kencana Pranada 

Media Group, 2006), h. 209.  

56Kementerian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 18.   

57Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, terj Abdul Hayyie al-Kattani, h. 285-
286.  
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h) Ibn al-Sabil 

 Sebagian dari zakat cukup untuk membawanya kembali ke negeri 

asalnya karena Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang tidak memiliki apa-

apa untuk menopang perjalanannya.58 

 Seorang musafir berhak menerima zakat jika bekalnya tidak 

mencukupi untuk membantu mereka mencapai tujuannya. Namun, 

perjalanan tersebut harus dilakukan dalam rangka taat kepada syara' dan 

bukan untuk maksiat. 

 Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa ada delapan 

golongan yang menerima zakat fitri, dan golongan fakir miskin lebih 

diutamakan karena salah satu tujuan zakat fitri adalah untuk 

membahagiakan orang miskin pada hari raya Idul Fitri. 

 Orang yang tidak berhak menerima zakat fitri adalah 1) Orang kaya 

baik dari segi usaha dan penghasilnya. Ukuran kaya jika memiliki kelebihan 

harta sampai satu nisab zakat. Ada juga yang mengartikan dengan orang yang 

memiliki harta yang mencukupi untuk keperluan sehari-hari dan orang-

orang yang ada dibawah tanggungannya baik memiliki satu nisab, kurang 

atau lebih. 2) Hamba sahaya karena mendapatkan nafkah dari tuannya, 3) 

Keturunan Rasulullah saw. 4) Orang yang ada dibawah tanggungan orang 

yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan 

 
58Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, Fikih Sunnah Wanita, terj. Firdaus (Cet.II; 

Jakarta Qisthi Pres, 2014), h. 273.  
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zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau 

miskin, sedangkan orang dalam tanggungan yang berzakat mendapat nafkah 

yang mencukupi 5) Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan 

Rasulullah saw. kepada Mu'az sewaktu diutus ke negeri Yaman. Rasulullah 

saw. berkata kepada Mu'az "Beritahukan kepada umat Islam diwajibkan 

atasnya zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya dan berikan kepada orang 

kafir.59 

5. Masa Pembayaran Zakat Fitri   

Para fukaha sepakat bahwa zakat fitri wajib pada akhir Ramadhan, 

tetapi dalam batasan waktunya fukaha berbeda-beda pendapat. Dalam 

pendapat mazhab Maliki dan Hanbali memperbolehkan zakat fitri 

dikeluarkan sebelum waktunya (dua hari sebelum memasuki tanggal 1 

syawal). Sedangkan dari pandangan ulama mazhab Hanafi memperbolehkan 

zakat fitri dikeluarkan sejak awal bulan Ramadhan.  

Menurut Abu Hanifah bahwa zakat fitri  boleh dimajukan sampai 

sebelum bulan puasa. Imam Syafi’i dalam pendapatnya juga 

memperbolehkan memajukannya hingga awal bulan. Sedangkan Imam Malik 

dan Imam Ahmad berpandangan bahwa boleh dimajukan sekadar satu atau 

dua hari. Batas akhir penyaluran zakat fitri dalam pandangan mazhab Maliki, 

Syafi’i, dan Hanbali menjelaskan bahwa sebelum selesainya pelaksanaan 

 
59Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Lintera, 2000),  h. 285.   
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shalat idul fitri, sehingga dalam pembayaran zakat fitri diundurkan, maka 

akan mendapatkan dosa.60 

Ada dua waktu mengeluarkan zakat fitri  , yaitu 1) waktu yang afdhal 

yaitu semenjak terbit fajar di hari raya Idul Fitri sampai saat menjelang 

dilaksanakannya sholat Idul Fitri, 2) waktu satu atau dua hari sebelum hari 

raya Idul Fitri; beberapa orang berpendapat bahwa Anda dapat membayar 

zakat tiga hari sebelum hari raya atau sejak awal bulan Ramadhan; bahkan 

ada yang berpendapat bahwa Anda dapat membayarnya satu atau dua tahun 

sebelumnya. Namun, hal ini dianggap bertentangan dengan tujuan syariat 

zakat fitri, yaitu untuk memberi makan orang miskin saat hari raya. Karena 

tibanya hari raya Idul Fitri, zakat itu disyariatkan.61 

Ada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitri  antara 

lain: 1) waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan Ramadhan sampai akhir 

Ramadhan, 2) waktu wajib yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari 

akhir Ramadhan sampai datangnya waktu sholat subuh pada hari raya Idul 

Fitri, 3) waktu paling utama yaitu setelah sholat subuh pada hari raya Idul 

Fitri sampai khatib naik mimbar pada hari raya Idul Fitri,62 4) waktu makruh 

yaitu setelah sholat Idul Fitri, meskipun disunnahkan mengakhirinya untuk 

menunggu orang yang dekat seperti tetangga selama belum terbenam 

 
60Iin Mutmainnah, Fikih Zakat, h. 99-100. 

61Ali Muhammad, Ensiklopedi Rukun Islam Seri Syahadat (Surakarta: PT. Borobudur 
Inspira Nusantara, 2013), h. 40-41.  

62Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat (Jakarta: Qultum Media, 
2008), h. 248-249.  
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matahari, 5) waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda 

pembayaran zakat fitri , yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah 

terbenam. Hal ini diharamkan karena tujuan dari zakat fitri  adalah untuk 

mencukupi kebutuhan golongan mustahid pada hari raya Idul Fitri, karena 

hari tersebut hari gembira.63 

Ketika seorang bayi dilahirkan sebelum fajar Idul Fitri dan setelah 

matahari tenggelam, ada keuntungan dari perselisihan tersebut. Pendapat 

pertama menyatakan bahwa bayi tidak berhak atas zakat fitri karena 

dilahirkan setelah waktu wajib; pendapat kedua menyatakan bahwa bayi 

tersebut berhak atas zakat fitri karena dilahirkan sebelum waktu wajib.64 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pembayaran 

zakat fitri dapat dilakukan sejak awal Ramadhan, pertengahan Ramadhan, 

atau akhir Ramadhan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Waktu yang paling 

sering dilakukan adalah pada akhir Ramadhan, setelah matahari terbenam, 

sampai sebelum sholat Idul Fitri. Pembayaran zakat fitri setelah sholat Idul 

Fitri tidak termasuk zakat fitri dan hanya dinamakan sedekah. Oleh 

karenanya, apabila seseorang yang terlambat mengeluarkan zakat sampai 

sholat Idul Fitri telah diselesaikan, maka orang yang lalai memikul dosa. 

 

 
63Abdul Azis Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, 

terj. Kamran As'ad dengan judul Fikih Ibadah, h. 402. 

64Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 32. 
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6. Jenis dan Ukuran Zakat Fitri   

   a. Jenis Makanan  

 Tepung terigu, kurma, gandum, kismis (anggur kering), dan aqith 

adalah makanan yang harus dibayar sebagai zakat fitri. Mazhab Maliki dan 

Syafi'i memungkinkan daerah atau negara membayar zakat dengan makanan 

pokok lain seperti beras, jagung, sagu, dan ubi selain lima makanan pokok 

tersebut.65 

 Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa seorang dapat mengeluarkan 

zakat fitri dari makanan pokok di wilayah tertentu, seperti beras dan lainnya 

meskipun mampu mengeluarkannya jenis makanan kurma, gandum dan 

kismis.66 

 b. Ukuran Makan Pokok 

 Berdasarkan hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah saw. 

menetapkan zakat fitri dibayar pada bulan Ramadhan dan ukurannya adalah 

satu sha' untuk setiap makanan pokok yang digunakan. Satu sha' adalah 

empat mud, sedangkan satu mud adalah kurang lebih 0.6 kg, maka satu sha' 

sebanding dengan 2.4 kg dibulatkan menjadi 2.5 kg.67 

 
65Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat, h. 246. 

66Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, Mulakhkhas Fiqhi, Jilid I terj. Abu Umar 
Basyier (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011), h. 571.  

67Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat, Panduan Pintar Zakat, h. 246. 
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 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahan 

makanan pokok untuk daerah sendiri adalah jenis makanan yang 

dikeluarkan untuk zakat. Jika ada beberapa bahan makanan pokok yang 

digunakan di satu tempat, yang paling sering digunakan akan dipilih. Dan 

zakat fitri berukuran 2,5 kilogram. 

7. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitri   

Syarat-Syarat wajib zakat fitri , yaitu : a) Islam; zakat fitri diwajibkan 

kepada seluruh umat yang beragama Islam, tanpa ada pengecualian. Tidak 

boleh zakat fitri dikeluarkan oleh orang-orang kafir, karena orang kafir 

amalannya tidak diterima oleh Allah swt.68 b) Lahir sebelum terbenam 

matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir setelah 

terbenam matahari tidak wajib mengeluarkan zakat fitri atau tidak wajib 

dikeluarkan zakat oleh walinya. Seseorang yang menikah setelah terbenam 

matahari, maka tidak wajib membayarkan zakat fitri kepada istrinya. c) 

Seseorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk 

dirinya sendiri dan wajib dinafkahi. Orang yang tidak mempunyai kelebihan 

seperti hal tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat fitri.69  

 

 

 
68Iin Mutmainnah, Fikih Zakat, h. 11.  

69Hasbiyallah, Fikih (Bandung: Grafindo Media Pratama,2006), h. 41.  
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8. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitri   

a. Tujuan zakat fitri   

Tujuan utama mengeluarkan zakat fitri adalah membersihkan diri dan 

harta benda dan selain itu menunjukkan kita terhadap kepedulian antara 

sesama manusia dengan cara berbagai kebahagiaan pada saat hari raya Idul 

Fitri. Adapun beberapa tujuan dari mengeluarkan zakat fitri, yaitu : 1) 

mencukupi kebutuhan mustahiq di hari raya Idul Fitri, 2) mendapatkan 

ketenangan dan keikhlasan dalam diri, 3) mendapatkan pengampunan dosa 

dari Allah swt. 

b. Hikmah zakat fitri   

Adapun hikmah bagi orang yang membayar zakat fitri  dan  orang 

yang menerimanya, yaitu: 1) membersihkan diri dari kemudaratan ketika 

berpuasa, karena terkadang orang-orang sedang berpuasa terjerumus pada 

perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, 2) menumbuhkan rasa 

kecintaan kepada orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang 

membutuhkannya, 3) menolong orang yang lemah dan susah agar dapat 

menunaikan kewajibannya terhadap Allah swt. dan terhadap makhluk Allah 

swt. 4) membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta 

mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah, 5) sebagai rasa syukur atas 

nikmat yang telah diberikan, 6) menjaga dan menghindari dari kejahatan 
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akibat kemiskinan, 7) mendekatkan hubungan kasih saying atar sesama 

manusia.70 

 
70Dilla Istichomah, dkk., “Analisis Pendistribusian Zakat fitri  Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan”. Jrime: Jurnal Riset 
Manajemen dan Ekonomi, Vol. 1. No. 2 (April, 2023), h. 128. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang 

memandu para peneliti dalam melakukan penelitian. Etika penelitian 

memastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, 

dan objektif, serta menghormati hak-hak dan kesejahteraan subjek 

penelitian.1  Berikut adalah beberapa aspek utama dari etika penelitan: 

1. Kejujuran  

Kejujuran yaitu jujur dalam pengumpulan referensi, pengumpulan 

data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil, dan 

sebagainya, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. 

Dalam mengkomunikasikan penelitian ilmiah hendaklah jujur melaporkan 

data, hasil, metode dan prosedur, Tidak boleh membuat, 

memalsukan/merubah data, tidak dibenarkan menipu rekan kerja, sponsor 

penelitian, atau masyarakat umum.2 

2. Menunjukkan Sikap Rendah Hati (Tawadu’) 

Sikap rendah hati atau tawadu berarti peneliti tidak sombong dan 

mengakui keterbatasan pengetahuan serta kemampuannya. Peneliti harus 

 
1Idi Setyobroto Wiworo Haryani, Etika Penelitian, Berkala Arkeologi (Jakarta Selatan: 

Jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Jakarta I, 2022), h.1. 

2Suntama Putra, dkk., ‘Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah’, Jurnal 
Pendidikan Tambusai, Vol 7, No.3 (2021), h.3. 
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terbuka terhadap kritik dan masukan. Karya tulis ilmiah tidak mesti 

mengobral kata-kata atau istilah-istilah asing dalam konteks yang tidak tepat 

dan perlu karena penulis bermaksud memamerkan kemampuannya dalam 

bahasa asing yang bersangkutan.  

3. Bertanggung Jawab 

Setiap peneliti harus memiliki sikap bertanggung jawab atas informasi 

dan analisis yang diungkapkan, serta tidak melemparkan kesalahan yang 

terdapat dalam karya tulis itu kepada orang lain, atau pihak lain. 

4. Bersikap Terbuka  

Bersikap terbuka di sini diartikan memberikan kesempatan kepada 

pihak lain untuk memeriksa kembali kesahihan data dan fakta yang 

dikemukakan dalam karya tulis lmiah itu.  

5. Bersikap Cermat 

Peneliti harus menjaga harga dirinya dengan selalu bersikap cermat 

dalam mengemukakan data, pernyataan, penulisan nama orang, nama 

tempat, ejaan dan lain-lain. Kesembronoan dan kemalasan dalam melakukan 

pengecekan ulang terhadap data yang dikemukakan menunjukkan 

rendahnya etika dan tradisi ilmiah seseorang. 

6. Bersikap Objektif dalam Menyajikan Uraian 

Objektivitas yaitu upaya untuk minimalisasi kesalahan dalam 

melakukan analisis penelitian, penelitian harus memiliki objektivitas baik 

dalam karakteristik maupun prosedurnya. objektivitas dicapai melalui 

keterbukaan, terhindar dari kesalahan dan subjektivitas, dalam prosedurnya, 
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penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang 

memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Berusaha untuk menghindari kesalahan dalam analisis data, interpretasi 

data, dan lainnya dari penelitian objektivitas yang diharapkan, hindari atau 

kurangi kesalahan atau penipuan diri sendiri, mengungkapkan kepentingan 

pribadi atau finansial yang mungkin mempengaruhi penelitian.3 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian  

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif atau 

penelitian lapangan (field Reaserch). Sehingga peneliti akan turun langsung 

kelapangan untuk mendapatkan data ataupun informasi yang lengkap 

mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penetapan zakat fitri  pada Masjid 

Nurul Anshar Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi 

fenomena, peristiwa yang terjadi, aktivitas sosial dalam masyarakat, sikap, 

kepercayaan, presepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok 

(berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dan perilaku yang dapat diamati). 

Penelitian kualitatif lebih kepada penelitian yang dilakukan dalam setting 

tertentu dalam kehidupan nyata, untuk mengetahui masalah atau peristiwa 

 
3Suntama Putra, dkk., ‘Penerapan Prinsip Dasar Etika Penelitian Ilmiah’, Jurnal 

Pendidikan Tambusai, Vol 7, No.3 (2021), h. 3. 
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yang terjadi di masyarakat dan untuk mendapatkan data dan fakta yang 

diperlukan.4 

2. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul yang diangkat  peneliti dan metode penelitian yang 

digunakan yaitu metode penelitian lapangan, sehingga data dan informasi 

yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah di Masjid Nurul Anshar Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala 

Kota Makassar.  

C. Pendekatan Penelitian 

1. Pendekatan sosiologis, ilmu yang mempelajari hubungan antar 

individu dan kelompok untuk mempelajari kehidupan dan perilaku 

dalam sistem sosial dan gejala sosial dalam masyarakat mengenai 

penetapan zakat fitri.5 

2. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang diambil dengan melihat 

apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan dalam 

prakteknya dalam Masyarakat. 

3. Pendekatan Syar’i digunakan dengan mencari dan mempelajari 

literatur. Seperti: al-Qur’an dan hadits sebagai sumber dari hukum 

 
4Muh Fitran dan luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan 

Kelas & Studi Kasus (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 44-45. 

5Ida Zahara Adiba, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”. Jurnal Inspirasi, Vol. 
1. No. 1 (Januari-Juni 2017), h. 6.  
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Islam sehingga dapat memahami dengan baik mengenai 

permasalahan yang akan diteliti. 

D.  Sumber Data 

Dalam penelitian diperlukan sumber-sumber penelitian agar seuatu 

masalah dapat terselesaikan. Ada dua jenis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini data primer dan data sekunder sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan pengumpulan 

data dari sumber aslinya untuk menghasilkan kebutuhan informasi yang 

menggambarkan kebenaran dengan kondisi faktual.6  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penyajian pihak lain 

dari pada sumber asli yang dikumpulkan melalui penelitian literatur terkait. 

Yang dikumpulkan dengan cara menelaah buku-buku, jurnal, dan publikasi 

yang lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.7  

 
6Edy Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo, “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 12. 
No. 8 (Juni 2011), h. 48. 

7Wahidmurni, Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif, Research Repository: 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Vol. 4. No. 2.  2017 (Juli 2017), h. 8. 
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E.  Instrumen Penelitian 

Setiap penelitian menggunakan instrumen yang berbeda berdasarkan 

metode pengumpulan data yang digunakan peneliti. Instrumen penelitian 

yaitu alat yang digunakan untuk mendapatkan. Mengumpulkan, menyelidiki, 

mengelola data-data dengan tujuan penelitian. Alat-alat yang harus disiapkan 

peneliti yaitu: 

1. Pedoman wawancara, yang berarti metode yang digunakan selama 

wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan melalui 

daftar pertanyaan. 

2. Alat perekam, buku dan pulpen yang berarti, alat yang digunakan 

peneliti untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan 

sumber data.8  

F.  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi merupakan hal yang paling utama untuk melakukan 

penelitian. Sehingga dapat melihat keadaan lokasi yang akan diangkat 

menjadi sebuah penelitian. Dalam observasi ini dapat dilihat dari sifat 

langsung maupun tidak langsung.9 Pada penelitian ini akan melakukan 

 
8Sumadi Surya Bratam, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 

32. 

9Bambang Hari Purnomo, “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Tindakan 
Kelas: Classroom Action Research”, Jurnal: Pengembangan Pendidikan, Vol. 8. No. 1 (Juni 
2011), h. 253. 
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penelitian langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan praktik 

penetapan dan penyaluran zakat fitri  di Masjid Nurul Anshar Parinring 

Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu untuk mendapatkan data yang 

terjadi di lapangan. Yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang diwawancarai 

sehingga yang akan diwawancarai memberikan informasi-informasi 

mengenai objek yang ingin diteliti.10 Dalam penelitian ini proses wawancara 

akan diperoleh dari pihak-pihak yang ada hubungan atau kaitannya dengan 

praktik penetapan zakat fitri di Masjid Nurul Anshar, yaitu wawancara secara 

langsung dengan panitia amil zakat, imam masjid, masyarakat, penerima 

zakat (Mustahik). 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi akan menjadi 

bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian secara langsung ke tempat 

penelitian. Dokumentasi akan memberikan pelengkap untuk membuktikan 

hasil observasi dan wawancara. Di dalam melakukan metode dokumentasi 

 
10Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 152.  



54 
 

 
 

maka peneliti dapat melihat benda- benda yang tertulis seperti buku-buku, 

dokumen, foto-foto, dan sebagainya.11 

G.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik  Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu metode 

deskriptif Kualitatif. Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

sehingga data kasar yang didapatkan di lapangan dilakukan penyederhanaan 

sehingga mudah untuk dideskripsikan dan dipahami. 

2. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah usaha yang dilakukan agar mendapatkan 

informasi dan Menyusunnya Kembali dengan cara sistematis dari hasil data 

yang diperoleh. Adapun tahapan – tahapan  analisisnya yaitu: 

1. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang  

penting, yang memfokuskan pada hal yang penting. Yang diperoleh 

dari lapangan. Sehingga data yang dilakukan reduksi maka lebih 

terlihat gambaran yang jelas dan memberikan kemudahan bagi 

peneliti untuk mengelola data selanjutnya.12 

 
11Winarno, Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani (Cet II; Malang: Um 

Press, 2013), h. 107.  

12Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 
92. 
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2. Penyajian data adalah dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori. Sehingga penyajian data dapat 

memudahkan untuk dipahami hal-hal yang terjadi, sehingga dapat 

merencanakan pengelolaan data selanjutnya berdasarkan hal-hal yang 

sudah dipahami tersebut.13 

3. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari 

data yang sudah dipaparkan. Yang data awalnya masih remang-

remang atau belum jelas sehingga setelah dilakukan penelitian maka 

menjadi jelas dengan adanya bukti-bukti yang memperkuatnya.14 

 

 
13 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, h. 93. 

14 Sirajuddin Saleh, Analisis Data Kualitatif, h. 94. 
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BAB IV 

PENETAPAN DAN PENYALURAN ZAKAT FITRI DI MASJID NURUL ANSHAR 

PARINRING KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA 

MAKASSAR DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keluarahan Tamangapa  

Awal terbentuknya kelurahan Tamangapa berasal dari kata 

“Tamangapa” yang berartikan “tidak apa-apa”. Dalam kelurahan Tamangapa 

terdiri dari dua kampung, yaitu kampung Bangkala dan kampung Kassi. 

Sehingga penyatuan dua kampung tersebut termasuk dalam wilayah kota 

madya ujung pandang pada tahun 1917.  

2. Letak Geografis  

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Arah Batas Wilayah 

1. Sebelah Utara Kelurahan Manggala 

2. Sebelah Timur Kabupaten Maros 

3. Sebelah Selatan Kabupaten Gowa 

4. Sebelah Barat Kelurahan Bangkala 
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3. Luas Wilayah 

Kelurahan Tamangapa adalah salah satu kelurahan yang berada 

didalam wilayah kecamatan manggala kota makassar, dengan luas wilayah 

ialah 1,50 km². Jarak kelurahan ke kecamatan kurang lebih 1,5 km atau 

sekitaran 10 menit. Jarak kelurahan ke pusat kota 19km atau sekitaran 30 

menit. 

4. Kondisi Demografis 

Jumlah kependudukan di kelurahan Tamangapa terdiri sebanyak 

10.993 jiwa, yang terdiri atas 5.481 jiwa laki-laki dan 5.512 jiwa perempuan. 

Kelurahan Tamangapa terdiri dari 7 RW dan 41 RT, sebagaimana tabel 

berikut. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Kelurahan Tamangapa Tahun 2024 

 

No. 

 

 

Rukun Warga 

 

Rukun Tetangga 

Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan 

1. 01 7 796 788 

2. 02 7 654 558 

3.  03 7 580 837 
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4.  04 7 1.265 1.344 

5.  05 5 968 917 

6. 06 4 665 658 

7. 07 4 553 410 

Jumlah 5.481 5.512 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki pada 

kelurahan Tamangapa lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk 

perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.481 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan sebanyak 5.512 jiwa dan jumlah seluruh penduduk 

pada kelurahan Tamangapa yaitu 10.993 jiwa. 

Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, secara khusus dijelaskan 

jumlah penduduk di sekitar masjid Nurul Anshar Parinring RT 02 RW 03 

sebagaimana tabel berikut. 
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Tabel 2 

Jumlah Penduduk RT 02 RW 03 Sekitar Masjid Nurul Anshar 

 

Jumlah penduduk pada sekitaran masjid Nurul Anshar Parinring 

sebanyak 1.035. dengan jumlah laki-laki sebanyak 455 jiwa dan 

perempuan 580.  

5. Masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala 

Masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan 

Manggala dibagun pada 1960 dan dikerjakan mulai tanggal 20 November 

hingga 3 Desember 1980 dengan luas masjid 15 meter dan panjang masjid 

18 meter. Diresmikan pada tanggal 4 Desember 1980 oleh An. 

Menhankam/Pangan PANG DAERAL 7 bapak S. Reksodihardjo laksamana 

pertama TNI.  

 

No. 

 

Rukun Tetangga 

 

Rukun Warga 

Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan 

1. 02 03 455 580 
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B. Penetapan  dan Penyaluran Zakat Fitri pada Masjid Nurul Anshar 

Parinring Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota 

Makassar 

Mayoritas penduduk sekitaran masjid Nurul Anshar adalah muslim 

yang dengan semangat mengamalkan ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam 

menjalankan ibadah, seperti salah satunya mengeluarkan zakat fitri. Zakat 

merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh 

setiap muslim. Ibadah zakat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kemaslahatan umat, mempererat hubungan sosial antar umat Islam serta 

dengan umat lainnya. Zakat dianggap sebagai kewajiban bagi umat Islam 

untuk membantu masyarakat lain, membantu menstabilkan ekonomi dari 

kalangan bawah hingga atas, sehingga mengurangi kesenjangan sosial antara 

kaya dan miskin. Kesadaran untuk membayar zakat, baik itu zakat fitri yang 

dilakukan setahun sekali pada bulan Ramadhan. Pada sekitaran masjid Nurul 

anshar parinring, semua warga melaksanakan pembayaran zakat fitri. 

Biasanya, kepala keluarga bertanggung jawab untuk membayar zakat fitri, 

untuk dirinya sendiri serta anggota keluarganya, termasuk istri dan anak-

anaknya.  

Setelah zakat fitri terkumpul, langkah selanjutnya yaitu 

menjumlahkan dan menetapkan serta menyalurkan kepada  yang berhak 

mendapatkan zakat fitri sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun 

terjadi dalam masyarakat tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tersebut, 

sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan di dalam masyarakat. 
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Praktiknya dilapangan, zakat fitri yang telah ditetapkan penerimanya 

dan di salurkan oleh panitia amil zakat belum tepat kepada sasarannya 

sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam (QS. al-Taubah/9:60). Penetapan 

dan penyaluran zakat fitri di Masjid Nurul Anshar dilakukan secara merata 

kepada semua masyarakat yang mengumpulkan zakat fitrinya pada Masjid 

Nurul Anshar Parinring tanpa melihat latar belakang profesinya. Seperti yang 

dipaparkan oleh bapak dg. Takko selaku imam masjid dan amil zakat pada 

Masjid Nurul Anshar Parinring : “Seperti yang biasa saya lakukan penetapan 

dan penyaluran zakat fitri di masjid yaitu orang membawa (membawa)  

zakat fitri di masjid ini dia juga yang akan mendapatkan zakat fitri tersebut. 

Setiap keluarga yang membawa zakatnya ke masjid, akan dicatat dan pada 

saat penyalurannya semua keluarga yang telah ada dalam buku catatan 

mendapatkan zakat fitri. Hal ini dilakukan sudah lama agar tidak terjadi 

kecemburuan sosial dalam masyarakat”.1 

Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-

temurun yang mengacu pada prinsip kesejahteraan masyarakat melalui zakat 

fitri tersebut, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial 

di antara masyarakat dan menjaga kerukunan. Di masjid Nurul Anshar 

Parinring, seluruh masyarakat menyerahkan zakat fitri kepada panitia zakat 

fitri (amil) di masjid. Pengumpulan zakat fitri dilakukan di 10 terakhir 

Ramadhan. Menurut bapak Dg. Takko, bahwa “pengumpulan zakat fitri 

 
1Dg. Takko (68 tahun), Imam Masjid Nurul Anshar Parinring & Panitia Amil zakat, 

Wawancara, Makassar, 6 April 2024.  
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dilakukan hingga tanggal 28 Ramadhan untuk menghindari kesibukan yang 

berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan sebagai kebiasaan yang telah 

berlangsung sejak dulu. Panitia amil zakat pada masjid Nurul Anshar 

Parinring  bersifat informal atau tidak memiliki surat keputusan resmi dari 

pemerintah daerah. Setiap panitia zakat fitri memiliki tugas yang berbeda, 

seperti menerima zakat, mencatat, menimbang, dan mengkoordinasikan 

penyaluran. Setelah menerima zakat fitri, panitia zakat memiliki tugas untuk 

mendoakan para pemberi zakat”.2 

Menurut ibu Dg. Tanang selaku amil zakat pada masjid Nurul Anshar 

Parinring bahwa “Penetapan dan penyaluran zakat fitri di masjid Nurul Anshar 

Parinring dilakukan setelah semua masyarakat mengumpulkan zakatnya pada 

panitia zakat Masjid Nurul Anshar Parinring, selanjutnya dijumlahkan kemudian 

amil zakat membagikan zakat fitri tersebut sesuai dengan jumlah kepala keluarga 

yang mengumpulkan zakatnya pada masjid Nurul Anshar Parinring. Pada tahun 

ini ada 345 orang yang mengumpulkan zakat pada masjid Nurul Anshar Parinring 

dengan terdiri dari 96 kepala keluarga. Pembagian zakat dilakukan secara merata 

karena hal tersebut sudah dilakukan sejak lama. Zakat fitri diberikan kepada 

warga yang mengumpulkan zakatnya pada masjid Nurul Anshar Parinring. 

Melalui kepala keluarga mendapatkan 10 liter beras, namun jika ada sisa setelah 

 
2Dg. Takko (68 tahun), Imam Masjid Nurul Anshar Parinring & Panitia Amil zakat, 

Wawancara, Makassar, 6 April 2024. 
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dibagikan, sisa tersebut diberikan kepada amil zakat dan pengurus masjid Nurul 

Anshar.”3 

Menurut ibu Tima jamaah pada Masjid Nurul Anshar Parinring, bahwa 

“zakat fitri yang dikeluarkan pada saat akhir ramadhan setiap tahunya 

muzaki membayar zakat fitri 4 liter beras perorang kepada panitia zakat dan 

disalurkan kembali kepada yang membawa zakat sebanyak 10 liter beras. 

Zakat fitri disalurkan  secara merata agar tidak ada kecemburuan antar 

masyarakat, zakat fitri yang diperoleh sangat berguna untuk membantu 

perekonomian”.4 

Menurut ibu ana jamaah pada masjid Nurul Anshar Parinring, bahwa 

“sejak dahulu mengumpulkan zakat fitri, dan tidak pernah mendapatkan 

zakat sebagai mustahik, sejak pindah rumah di Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala selain mengeluarkan (muzakki) zakat fitri  pada masjid 

Nurul Anshar Parinring  juga sebagai penerima (mustahik) zakat, 

mendapatkan bagian zakat fitri dari masjid, bagiannya ia berikan kepada 

orang yang lebih membutuhkan atau yang berhak menerima zakat.”5 

Demikian halnya bapak Rusdin mengatakan bahwa “baru tahun ini saya 

 
3Dg. Tanang (55 Tahun), Amil Zakat Masjid Nurul Anshar Parinring, Wawancara, 

Makassar, 6 April 2024 

4Ibu Tima (52 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Makassar, 6 April 2024 

5Ibu Ana (49 Tahun), Masyarakat, Wawancara, Makassar, 6 April 2024 
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pindah rumah pada Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, selain 

membawa zakat juga menerima zakat fitri dari masjid”.6  

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber, dapat 

disimpulkan bahwa penetapan dan penyaluran zakat fitri secara merata pada 

masjid Nurul Anshar Parinring ini dilakukan sudah sejak dahulu, agar tidak 

ada kecemburuan antar masyarakat yang lainnya sehingga dapat memelihara 

kerukunan masyarakat pada Masjid Nurul Anshar Parinring. Tujuan zakat 

adalah mendorong masyarakat yang membutuhkan untuk meraih kehidupan 

yang layak, bukan hanya meningkatkan kekayaan material, tetapi juga 

menyucikan jiwa dan menciptakan solidaritas antara masyarakat. Jika zakat 

diberikan kepada masyarakat yang mampu, maka hal ini akan 

menghilangkan tujuan utama zakat, yaitu untuk menyejahterakan 

masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. 

Sebenarnya, orang mampu menyadari tujuan zakat, maka akan menolak 

menerima zakat karena tidak memenuhi syarat sebagai penerima zakat fitri. 

Penetapan dan penyaluran zakat fitri yang dilakukan oleh panitia 

zakat di masjid Nurul Anshar Parinring belum sepenuhnya sesuai dengan 

ajaran Islam. Terdapat ketidakseimbangan dalam penetapan dan penyaluran 

zakat tersebut, karena orang yang mampu juga mendapatkan zakat fitri.  

 
6Bapak Rusdin (50 tahun), Masyarakat, Wawancara, Makassar, 6 April 2024. 
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C. Ketentuan Hukum Islam terhadap penetapan dan penyaluran zakat 

fitri pada masjid Nurul Anshar Parinring Kelurahan Tamangapa 

Kecamatan Manggala Kota Makassar 

Praktik penetapan dan penyaluran zakat fitri pada masjid Nurul 

Anshar Parinring belum berkembang dengan baik, dikarenakan selain 

membayar zakat, juga menerima zakat. Hal tersebut dilakukan karena 

kebiasaan penetapan dan penyaluran zakat fitri yang dilakukan secara 

merata yang terus dipraktikkan hingaa saat ini di masjid Nurul Anshar 

Parinring. 

Penetapan dan penyaluran dilakukan secara merata di masjid Nurul 

Anshar Parinring mencakup penerimaan zakat fitri tidak hanya oleh delapan 

golongan asnaf. Tetapi, juga disalurkan kepada masyarakat lainnya yang 

tidak termasuk dalam delapan golongan asnaf tersebut tanpa 

memperhatikan kondisi ekonominya. Bahkan, orang-orang yang 

berkecukupan atau kaya juga mendapatkan bagian zakat. Dengan demikian, 

praktik penyaluran zakat fitri ini tidak hanya ditujukan untuk delapan asnaf, 

melainkan juga untuk masyarakat lainnya. 

Zakat fitri dapat diberikan kepada asnaf lainnya, tetapi harus lebih 

didahulukan untuk fakir dan miskin. Tidaklah tepat jika zakat fitri dibagikan 

kepada pihak selain mustahik zakat atau delapan golongan asnaf. Dalam 

QS.al-Taubah/9: 60, dijelaskan orang-orang  yang berhak menerima zakat. 
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Terjemahan:  

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), 

untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) 

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang 

yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai 

kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.7 
 

Ayat tersebut sangat jelas golongan yang berhak menerima zakat yang 

meliputi fakir, miskin, pengurus zakat (amil), muallaf yang ditundukkan 

hatinya, budak, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah, dan 

orang yang sedang dalam perjalanan. Terdapat perbedaan pendapat tentang 

apa yang dimaksud dengan hukum zakat fitri yang terkandung dalam QS. al-

Taubah/9:60 dari sudut pandang perspektif fiqh. Pendapat pertama 

“pendapat yang masyhur dari golongan syafi’I yaitu diwajibkan untuk 

diberikan kepada delapan golongan asnaf tersebut”. Pendapat Asy-Sya’rany 

yang  dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, memaparkan bahwa para sahabat 

nabi membagikan zakat fitri kepada orang-orang yang telah disebutkan 

dalam al-Qur’an.8 Pendapat kedua “menurut pandangan jumhur ulama 

bahwa zakat diperbolehkan untuk dibagikan kepada delapan golongan asnaf 

namun harus mengedepankan kepada golongan fakir miskin karena 

 
7Kementerian Agama, RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentasihan 

Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 197. 

8Iin Mutmainnah, Fikih Zakat (Pare-Pare: Dirah, 2020), h.88.  
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memberikan kepada mereka yang tidak berkecukupan”. Pendapat ketiga 

“pendapat golongan Maliki, Imam Ahmad, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimah 

bahwa zakat hanya ditujukan hanya  kepada orang-orang fakir miskin saja, 

tidak diberikan kepada yang lainnya dari delapan golongan asnaf tersebut.9 

Menurut Yusuf Qardawi yaitu tidak seharusnya mencegah bantuan 

kepada golongan asnaf yang lainnya apabila diperlukan. Karena hal tersebut 

mencukupkan kebutuhan orang-orang fakir pada hari raya, namun bukan 

berarti harus menolak untuk memberikan bantuan kepada golongan asnaf 

yang lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.10 

Praktik penetapan dan penyaluran zakat fitri yang telah terjadi di 

masjid Nurul Anshar Parinring yang menjadi patokan yaitu berasal dari 

kebiasaan turun-temurun yang memberlakukan pembagian secara merata 

kepada seluruh masyarakat yang mengumpulkan zakat fitri di masjid Nurul 

Anshar Parinring, sehingga kebiasaan ini dilakukan terus menerus hingga 

saat ini dengan tujuan agar mencegah terjadinya kecemburuan sosial dan 

konflik antara warga. Praktik penetapan dan penyaluan  zakat fitri secara 

merata yang hanya terjadi di masjid Nurul Anshar Parinring  tidak umum 

terjadi di seluruh masjid yang ada di kelurahan tamangapa.  

Praktik penetapan dan penyaluran zakat fitri yang dilakukan secara 

merata di masjid Nurul Anshar Parinring sebagaimana acuannya yaitu 

sebagai kebiasaan, maka praktik tersebut tidak boleh diterapkan pada masa 

 
9Qodariah Barkah  dkk, Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2020), h.55.  

10Iin Mutmainnah, Fikih Zakat, h.89.  



68 
 

 
 

sekarang lagi. Dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat pada masjid 

Nurul Anshar Parinring sudah tidak seperti dulu, kondisi perekonomian 

sekarang sudah mulai berkembang, sehingga praktik penyaluran zakat fitri 

yang dilakukan secara merata pada saat ini yang masih diberlakukan akan 

mengurangi hak dari para mustahik zakat atau orang yang berhak menerima 

zakat pada masjid Nurul Anshar Parinring. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Zakat Fitri Pada 

Masjid Nurul Anshar Parinring belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. 

Hal ini dikarenakan:  

1. Praktik penetapan dan penyaluran zakat fitri pada masjid Nurul Anshar 

Parinring dilakukan secara merata sebagaimana kebiasaan yang telah 

dilakukan sejak dulu dan sampai sekarang masih diterapkan oleh panitia 

amil zakat. 

2. Ketentuan hukum Islam terhadap praktik penetapan dan penyaluran 

zakat fitri pada masjid Nurul Anshar Parinring belum tepat kepada 

sasarannya karena panitia amil zakat menyalurkannya kepada seluruh 

masyarakat yang mengumpulkan zakat fitri pada masjid Nurul Anshar 

Parinring tanpa mendahulukan delapan  golongan asnaf yang telah diatur 

dalam hukum Islam. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan dan Penyaluran Zakat Fitri Pada 

Masjid Nurul Anshar Parinring belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. 

Kemudian peneliti memberikan beberapa saran yang dapat bermanfaat.  
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1. Bagi panitia amil zakat pada Masjid Nurul Anshar Parinring, agar hasil  

penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan mustahik 

zakat atau penerima zakat fitri yang sesuai dengan ketentuan hukum 

Islam yang telah diatur dalam al-Qur’an dan Hadis. 

2. Bagi masyarakat agar membayar zakat fitri kepada panitia atau badan 

amil zakat masjid Nurul Anshar Parinring. 
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