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PEDOMAN LITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

Dilambangkan 

Tidak 

Dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa S Es (dengan titik ث

diatas) 

 Jim  J Je ج

 Kha KH Ha (dengan titik خ

di bawah) 

 Dal D De د

 Zal Z Zet (dengan titik ذ

diatas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin SY Es dan Ye ش

 Sa S Es (dengan titik ص

di bawah) 

 Dad D De (dengan titik ض

di bawah) 
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 Ta T Te (dengan titik ط

di bawah) 

 Za Z Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam l El ل

 Mim  M Em م

 Nun N En ن 

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

  Ya  y Ye ي

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

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

tanda (‟). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا

 Kasrah I I 

 ḍammah U U 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf berikut, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan ya Ai a dan i يْ ى 

 fatḥah dan wau Au a dan u وْ ى 

Contoh: 

ي ف
ْ
 kaifa : ك

 haula : ه ْو ل

3. Maddah 

Manddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf 

dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ...ى... ا

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ىي 

 ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas و ى 
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Contoh:  

 mata :مات

 rama :رمي 

 Qila : قيل

  yamut : يموت

4. Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta ‟ marbu t ah ada dua, yaitu: ta ‟ marbu t ah yang 

hidup Ta‟marbutah yang hidup ( berharakat fathah, kasrah dan dammah) di 

lambangkan dengan huruf “t”. ta‟marbutah yang mati (tidak berharakat) di 

lambang dengan “h”. 

Contoh: 

 Raudatul-atfal : روضة الاطفل

 almadinatu-alfadilatu : المدينة الفاضلة

 al-hikmah : الحكمة

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya 

di lambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

 rabbana: ربنا

 najjaina : نحينا

 al haqqu : الحق

 nu’ima: نعم

 aduwwun : عدو
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6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrasliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sedang huruf “I” ( ل ( diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti dengan kata sandang 

tersebut.  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh:  

 Al-Syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس

لزلزلةا  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

 al-falsafah : الفاسفة

 al-bila du : البلاد 

7. Hamzah 

Dinyatakan didepan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa 

hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah 

terletak ditengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak diawal kata, ia tidak 

dilambankan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

 ta’muruna: تأمرون  

 ’al-nau : النوع

ء ي
 syai’un : ش 

 umirtu : أمرت

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengn huruf Arab yang sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
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maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan 

dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur‟an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al-jalalah ) الله ( 

Kata” Allah “ didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnyaatau 

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh:  

 billa h بالل  dī nulla h د ين الله  

Adapun ta‟marbutah diakhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh:  

ي رحمت الله
 hum f ī  rah matilh هم ف 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

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

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

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

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

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

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (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). Contoh: 

Wamā Muḥammadun illā rasūl  
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Syahru Ramaḍān al-lażīunz ila fihal-Qur‟ān  

Naṣīral-Dīnal-Ṭūsī  

Abū Naṣr al-Farābī 

sAl-Gazālī Al-Munqiżmin 

 al-ḌalāAl-Munqiz 

B. Daftar Singkat 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt. = subha nahu  wa ta„a la  

Saw. = sallalla hu „alaihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-sala m 

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 Ali „Imra n/3:4 

HR = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama   : Zisi Nandayani 

Nim   : 11000121075 

Judul                 : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyerahan Tanah Wakaf 

Secara Lisan Yang Diperjualbelikan ( Studi Kasus Desa 

Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ) 

 

Pokok permasalahan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan 

hukum islam terhadap penyetarah tanah wakaf secara lisan yang 

diperjualbelikan (studi kasus desa tamatto kecamatan ujung loe kabupaten 

bulukumba). Adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana 

pemahaman masyarakat terhadap status  tanah wakaf di desa tamatto, 

kecamatan ujung loe, kabupaten Bulukumba? 2.) Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap penyerahan tanah wakaf secara lisan yang diperjual belikan di 

desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba? 

Penelitian ini merupakan jenis peneliti deskriptif kualitatif, dimana 

peneliti turun langsung untuk mengumpulkan data, dengan Pendekatan 

budaya dan Pendekatan sosiologi. Sumberdata yang digunakan yaitu berupa 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, al-Qur’an, hadisdan kitab-kitab 

fikih yang berhubungan dengan objek penelitian Teknik analisis data yang 

digunakan yaitu reduksi data, penyjian dan penrikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masyarakat desa tamatto 

kecamatan ujungloe kabupatemn bulukumba, masih sangat kurang tentang 

pengetahuan Hukum Tanah Wakaf Yang Di Perjual Belikan, proses 

penyelesaian kasus tanah wakaf yang di perjual belikan ini di selesaikan 

dengan cara Musyawarah bersama yang di hadiri oleh pemerintah dan tokoh 

masyarakat desa tamatto, penjualan tanah wakaf adalah perbuatan yang 

menyimpang dan melanggar larangan di dalam hukum Islam, itu di karenakan 

melanggar ikrar atau tujuan amalan dari Hj.Ali  yang telah mewakafkan tanah 

tersebut untuk jalan tani,  dengan penelitian ini penulis mengharapkan 
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pejabat tingkat desa setempat agar lebih mengedukasi warganya agar 

memahami dan mengetahui tentang hukum dan larangan jual beli tanah 

wakaf.  

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan 

dalam penjualan pewakafan dan jual beli tanah, dalam pelaksanaan penjualan 

maupun pembelian sebuah tanah mari kita memperhatikan rukun-rukunnya, 

bukti tanda hak milik tanah dan hukum yang mengatur perihal tersebut agar 

kelak di dalam transaksi penjualan maupun pembelian tidak menimbulkan 

permasalahan antar kedua bela pihak baik pengurus tanah yang telah di 

wakafkan dengan  pemilik tanah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Bagi sebagian masyarakat sebidang tanah adalah hal yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari apalagi, bagi orang-orang yang tinggal di 

pedesaan yang kegiataan pokoknya adalah bertani sehingga tanah adalah 

pusat penghasilan dan kehidupan mereka. Hal tersebut menjadikan 

kepemilikan hak tanah harus diketahui klasifikasinya. 

Wakaf merupakan pemberian untuk melepaskan harta kepemilikannya 

kepada orang lain untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain, dengan 

menahan suatu benda yang kekal secara fisik zatnya serta dapat digunakan 

untuk sesuatu yang benar dan bermanfaat.1 

Apabila seseorang telah mengeluarkan wakafnya maka hal itu akan 

dihitung sebagai shadaqah Jariyah. Yang dimaksud dengan Shadaqah Jariyah 

adalah shadaqah yang pahalanya selalu mengalir meski yang memberikan 

sedekah tersebut telah meninggalkan dunia ini.2 

Pada dasarnya perbuatan menjual tanah wakaf adalah melawan hukum 

apabila dilakukan dengan sengaja tanpa memperhatikan syarat, pengecualian 

dan perosedur hukum yang berlaku khususnya hukum wakaf. Tetapi yang 

terjadi di masyarakat saat ini benda wakaf di pindah tangankan dengan alasan 

untuk kepentingan umum, padahal hanya untuk kepentingan pribadi. 

Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, 

Kabupaten Bulukumba di mana terdapat sebuah lahan yang sudah diwakafkan 

untuk dijadikan jalan tani sebagai kepentingaan bersama. Namun,salah satu 

pihak keluarga dari yang memberi wakaf bermaksud untuk menjual tanah 

 
1 Rendy Marsetya Maulana, “Tanggung Gugat Penjualan Tanah Wakaf Ditinjau 

Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Ilmiah, Vol.4, 
No.2 (2015), h.2-3. 

2 Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, Syarat Adab & Manfaat Menurut Ilmu 
(Jakatra:pustaka Imam Asy-Syafi’I,2005), h.233. 
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wakaf tersebut kepada orang lain dan akhirnya tanah tersebut telah laku di 

jual dan sudah berdiri sebuah rumah. Dengan adanya rumah itu maka 

perencanaan pembangunan jalan tani tersebut di batalkan sehinggah banyak 

masyarakat yang merasa keberatan atas pembangunan rumah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penyusun tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

tanah yang diwakafkan secara lisan itu dan dijual kembali. Penyusun akan 

menjelaskan masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul ”Tinjaun 

Hukum Islam Terhadap Penyerahan Tanah Wakaf Secara Lisan Yang 

Diperjualbelikan (Studi Kasus Di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, 

Kabupaten Bulukumba)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah 

penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyerahan 

tanah wakaf secara lisan yang Diperjualbelikan dan akhirnya di buat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap status  tanah wakaf di 

desa tamatto, kecamatan ujung loe, kabupaten Bulukumba? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyerahan tanah wakaf 

secara lisan yang diperjual belikan di desa Tamatto, Kecamatan Ujung 

Loe, Kabupaten Bulukumba. 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penterahan Tanah Wakaf Secara Lisan Yang Diperjualbelikan (Studi 

Kasus Di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba)” 
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2. Deskripsi Fokus 

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah: 

a. Tinjauan Hukum Islam 

Tinjauan hukum Islam adalah sebuah pemeriksaan yang teliti, 

penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan 

penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk 

memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. 

b. Tanah Wakaf yang Diperjualbelikan 

 Tanah wakaf yang Diperjualbelikan adalah tanah yang telah 

diberikan kepada masyarakat umum kemudian di ambil kembali untuk 

Diperjualbelikan.3 

D. Kajian Pustaka 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Penyerahan Tanah Wakaf  Secara Lisan Yang Diperjualbelikan 

(Studi Kasus Di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba). 

Agar pembahasan bias lebih fokus terkait pembahasan atau pokok 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, maka berikut 

beberapa referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini: 

1. Elo Faiqoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Penjualan Benda 

Wakaf Berupa Bekas Runtuhan Masjid” 2016. Penelitian ini membahas 

mengenai penjualan benda wakaf berupa reruntuhan masjid yang 

dilakukan oleh pengurus masjid dan masyarakat sekitar. Masyarakat 

disana menggunakan masjid tersebut bukan hanya untuk shalat 

melainkan juga untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya, seperti 

mengadakan pengajian rutin bagi para ibu-ibu. Seiring berkembangnya 

zaman kegiatan di masjid tersebut semakin bertambah. Sehingga tercetus 

 

3 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di 
Negara Kita, (PT. Citra Adityah Bakri, Cet. Ke-4, Bandung, 1994), h. 18. 
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ide dari pengurus masjid untuk mengadakan musyawarah dengan 

masyarakat sekitar agar masjid tersebut dibongkar dan akan dibuat 

menjadi berlantai dua. Setelah dilakukan pembongkaran masjid terdapat 

banyak sekali benda-benda wakaf yang sudah tidak digunakan lagi seperti 

kayu, seng, kaca bening dan kubah masjid. Dan oleh masyarakat dan 

pengurus masjid sepakat untuk menjual benda wakaf tersebut dan hasil 

dari penjualan akan dibelikan kembali benda atau perkakas masjid yang 

lebih bermanfaat. 

Dalam penelitian Elo Faiqoh dan penelitian yang akan saya ambil terdapat 

perbedaan yakni penelitian Elo Faiqoh lebih berfokus pada barang-barang 

masjid hasil dari perwakafan yang kemudian diperjual belikan oleh 

pengurus masjid sedangkan penelitian saya berfokus kepada tanah wakaf 

yang akan Diperjualbelikan. 

2. Irvan Fadly Nurmaulana “Peran Nazhir Dalam Penyelesaian Sengketa 

Tanah Wakaf” 2016. Dalam penelitian ini, permasalahan muncul ketika 

anak pertama dari wakif menggugat pihak dari Madrasah Diniyah Miftahul 

Falah. Dia beranggapan bahwa tanah tersebut bukanlah tanah wakaf 

melaikan tanah yang diberikan kepadanya sebagai harta warisan. Tanah 

wakaf tersebut sebenarnya sudah diserahkan kepada nazir dan 

merupakan anak kedua dari wakif. Pemberian wakaf tersebut hanya 

diikrarkan secara lisan di depan masyarakat dan tidak langsung di 

daftarkan di KUA. Sengketa wakaf tersebut di selesaikan secara 

kekeluargaan oleh kedua pihak dengan hasil musyawarah bahwa 

Madrasah Diniyah Miftahul Falah harus mengganti rugi kepada  pihak 

penggugat. 

Dalam penelitian Irvan Fadly Nurmaulana dan penelitian yang akan saya 

ambil terdapat perbedaan yakni penelitian Irvan Fadly Nurmaulana lebih 

berfokus pada anak dari seorang wakif yang ingin menggugat pihak dari 

Madrasah Diniyah Miftahul Falah sedangkan penelitian yang akan saya 

lakukan dimana anak dari seorang wakif ingin menjual kembali tanah 
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yang telah diwakafkan untuk pembangunan jalan tani. 

3. Ridho Mukthaza, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Pemanfaatan Tanah Wakaf yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin” 

2017. Dalam penelitian tersebut, pada awalnya tanah tersebut di 

wakafkan untuk mendirikan sebuah pasar. Namun karena tanah tersebut 

tidak memiliki hak paten maka pemerintah berniat untuk mendirikan pom 

bensin di atas tanah tersebut. Karena keputusan dari pemerintah tersebut 

banyak masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pembangunan pom 

bensin di atas tanah wakaf, hal itu di dasari karena mayoritas masyarakat 

disana berpropesi sebagai pedagang sehingga permasalahan tersebut 

menimbulkan sengketa antara masyarakat dan pemerintah setempat. 

Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dan penelitian  Ridho 

Mukthaza, dimana penelitian Ridho Mukthaza adalah tanah wakaf yang 

akan dialih fungsikan oleh pemerintah tanah yang diwakafkan untuk 

sebuah pasar akan dibangun pom bensin. Sedangkan penelitian yang akan 

saya lakukan dimana tanah yang telah diwakafkan dijual kembali oleh 

anak dari sang wakif untuk pembangunan rumah yang dimana 

sebelumnya tanah tersebut diwafkan untuk pembangunan jalan tani. 

4. Agus Eko Stya Wibowo, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Hilangnya Status Tanah Wakaf” 2010. Dalam penelitian ini membahas 

tentang kasus yang terjadi di Kutowinangun yang hilang status tanah 

wakafnya, yang tadinya milik masjid At-taqwa kemudian dipinjamkan 

terhadap sekolah SMPN 1 Kutowinangun. Berhubung kedua tanah wakaf 

ini belum bersertifikat maka pendaftaran kepada Direktorat agraria untuk 

disertifikatkan diijinkan oleh pengelola tanah wakaf masjid At-taqwa, 

sehingga dalam buku sertifikat hak milik pemerintah kabupaten Kebumen 

diikutsertakan tanah wakaf masjid At-taqwa sebelah timur jalan yang 

masih berdiri bangunan gedung sekolah.4 

 
4 Agus Eko Stya Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hilangnya Status 

Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid At-taqwa Desa Kutowinangun, Kecamatan 
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Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dan penelitian Agus Eko 

Stya Wibowo, dimana penelitian ini membahas tentang tanah wakaf yang 

kehilangan statusnya sebagai tanah yang telah diwakafkan. Sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan yakni tanah wakaf yang diperjual 

belikan, dimana seorang wakif menjual tanah yang telah diwakafkan 

untuk pembangunan jalan tani dan dijual kepada orang lain. 

5. Miftah Rahmatullah, yang berjudul “Bisnis pemakaman dalam pespektif 

Islam” 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggali prosedur jual beli, 

tanah wakaf untuk pemakaman di TPU pondok Gede dan TPU pondok 

rangon. Selain itu juga untuk mengetahui berapa besar penghasilan serta 

bagaimana sistem penawaran penjualan makamnya, jadi bagian akhir dari 

penelitian ini menjelaskan pendapat ahli fiqih mengenai jual beli tanah 

wakaf yang di peruntukkan untuk tanah pemakaman. Hasil penelitian ini 

adalah pengguna tanah wakaf dikenakan biaya cukup besar. Hal ini tidak 

sesuai dengan konsep wakaf yakni tanah wakaf seharusnya tidak bisa 

Diperjualbelikan.5 

Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan terdapat pada objek 

penelitian dimana penelitian Miftah Rahmatullah yakni memperjual 

belikan tanah wakaf sebagai tempat pemakaman, sedangkan penelitian 

yang akan saya lakukan yakni tanah yang telah diwakafkan untuk 

pembangunan jalan tani kemudian dijual kembali oleh anak dari sang 

wakif kepada orang lain. 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk memperluas wawasan mengenai Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penyerahan Tanah Wakaf Yang Diperjualbelikan? 

 

 
Kutowinangun, Kabupaten Kebumen)”, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.h.10 
5 Miftah Rahmatullah, “Bisnis Pemakaman Dalam Perspektif Islam” Skripsi 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.h.11. 
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2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman orang Desa Tamatto 

terhadap status  tanah wakaf dalam hukum Islam? 

b) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesain penyerahan tanah 

wakaf secara lisan yang diperjual belikan Desa Tamatto, Kecamatan 

Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba? 

c) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

penyerahan tanah wakaf secara lisan yang diperjual belikan di Desa 

Tamatto, Kecamatan  Ujung Loe, Kabupaten  Bulukumba? 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Mahasiswa 

Penulisan penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi 

Mahasiswa/Mahasiswi, terkhusus untuk para Mahasiswa yang sedang 

melakukan penelitian tugas akhir untuk dijadikan sebagai refrensi dalam 

penyusunan skripsi terutama untuk penelitian mengenai Hukum jual 

beli tanah yang telah diwakafkan. 

b. Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk 

masyarakat serta dapat menambah wawasan sekaligus memberikan 

gambaran tentang larangan penjualan tanah yang telah diwakafkan, Dan 

dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih selektif 

dalam melakukan setiap transaksi jual beli pada masyarakat di wilayah 

Bulukumba. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi 

alternatif pada permasalahan yang terjadi yang kemudian dari hasil 

penelitian ini dapat memberikan informasi tentang larangan penjualan 

tanah yang telah diwakafkan sehingga dapat mengurangi penjualan 
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tanah yang telah diwakafkan yang beredar diwilayah Kecmatan Ujung 

Loe. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Hakikat Jual Beli 

1. Pengertian Jual Beli 

Secara etimologi kata jual beli berasal dari bahasa Arab, yaitu البيع sebagai 

masdar dari fi’il madhi بيعا ، يبيع،  باع yang berarti jual atau menjual.1 Sedangkan 

kata beli berasal dari bahasa Arab, yaitu شراء yang diambil dari fi’il madhi  

شرى يشرى، شراء،  yang berarti beli atau membeli. 

Menurut Ibrahim Muhamm ad Al-Jamal, kata  البيع dan  الشراء kedua-

duanya dianggap searti meskipun sebenarnya saling berlawanan, sebab antara 

yang satu dengan yang lainnya saling mengartikan.2 Untuk membedakan 

pengertian jual  "البيع" dengan   "الشراء" membeli dapat dilihat dalam firman 

Allah ayat yang mengandung pengertian menjual adalah dalam Q.S. at-Taubah 

/9:111.  

  ْ ي ِ
 ف 
َ
وْن

ُ
اتِل
َ
 يُق

ََۗ
ة
َّ
جَن
ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َّ
ن
َ
هُمْ بِا

َ
مْوَال

َ
سَهُمْ وَا

ُ
ف
ْ
ن
َ
مِنِي ْ َ ا

ْ
مُؤ
ْ
ى مِنَ ال ٰ

َ
تَ
ْ
َ اش

ه
 اللّٰ

َّ
اِن

  
َۗ
نِ
ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
جِيْلِ وَال

ْ
ن ِ
ْ
وْرٰىةِ وَالْ

َّ
ِ الت

ا ف 
ًّ
يْهِ حَق

َ
ا عَل

ً
 وَعْد

َ
وْن

ُ
ل
َ
ت
ْ
 وَيُق

َ
وْن

ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق
َ
ِ ف

ه
سَبِيْلِ اللّٰ

وَ  
ُ
 ه

َ
لِك  وَذٰ

َۗ
مْ بِهٖ

ُ
ذِيْ بَايَعْت

َّ
مُ ال

ُ
وْا بِبَيْعِك ُ ِ بْش 

َ
اسْت

َ
ِ ف

ه
 بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰ

وْف ٰ
َ
وَمَنْ ا

عَظِيْم
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
ُ  ال  

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan 

harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka”.3 

Dalam ayat ini jelas bahwa kata أشترى mengandung pengertian menjual, 

sedangkan yang menunjukkan pengertian membeli sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Yusuf/10: 20.  

 
1 Mahmud Yunus, Kamus Basah Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggaraan 

Penterjemahan, Penafsir al-Qur’an, (Victori Inti Cipta Jakarta), h. 75 
2 Al-Jamal, Fiqih Wanita, (CV. Asy-Shyfa, Semarang), h. 490 
3 Kementrian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 299 
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وْهُ  َ
َ اهِدِينَ وَش  وا فِيهِ مِنَ الزَّ

ُ
ان
َ
ةٍ وَك

َ
ود

ُ
رَاهِمَ مَعْد

َ
سٍ د

ْ
مَنٍ بَخ

َ
بِث  

Terjemahnya: 

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa 

dirham saja”.4 

Adapun ayat yang menunjukkan jual beli adalah firman Allah Q.S. An-

Nur/24:37. 

 

وْ 
ُ
اف
َ
وةِ ۙيَخ

ٰ
ك ءِ الزَّ

ۤ
ا
َ
وةِ وَاِيْت

ٰ
ل امِ الصَّ

َ
ِ وَاِق

ه
رِ اللّٰ

ْ
 بَيْعٌ عَنْ ذِك

َ
لْ  وَّ

ٌ
هِيْهِمْ تِجَارَة

ْ
ل
ُ
 ت
َّ
  رِجَالٌ لْ

َ
ن

بْصَارُ ۙ
َ ْ
وْبُ وَالْ

ُ
ل
ُ
ق
ْ
بُ فِيْهِ ال

َّ
ل
َ
ق
َ
ت
َ
 يَوْمًا ت

Terjemahnya: 

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh 

jual beli dari mengingat Allah”.5 

Menurut terminologi (istilah), jual beli begitu kaya dengan definisinya 

terutama dikalangan ahli hukum Islam (fuqaha) dan tentunya perbedaan, 

khususnya dalam bidang redaksinya, namun tetap sama dalam maksud serta 

tujuan Di sini penulis hanya memilih beberapa definisi dari ulama yang kira-

kira berdekatan dengan penulis skripsi ini. Seperti dari Syafi’iyah dan as-

Sayyid Sabiq. 6 

Definisi di atas mengandung maksud bahwa pertukaran harta itu harus 

dengan kerelaan kedua belah pihak dan juga harus sesuai dengan syara’, maka 

apabila mengandung unsur yang tidak dibenarkan oleh syara’ maka jual beli 

dianggap tidak sah (batal). Istilah berjual beli dalam bahasa Indonesia diambil 

dari kata jual ditambah awalan “ber”  yang berarti berdagang, mencari nafkah 

dengan memperdagangkan sesuatu. Apabila ditambah akhiran “an” yakni 

berjualan maka artinya adalah mencari nafkah dengan memperdagangkan 

 
4 Kementrian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 351 
5 Kementrian Agama RI., al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 550 
6 As-Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, Juz III, Dar al-Fikr, (Bairut, 1983), 

h. 126 
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sesuatu. Demikian pula bila diawali kata tambahan “men” (menjual) 

pengertiannya memberikan sesuatu memperoleh bayaran atau menerima 

uang.7 

Dengan demikian, cukup jelaslah bahwa aktivitas jual beli merupakan 

suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur tertentu. Seperti cara 

memperoleh barang, keridhaan, akad tukar menukar barang dengan barang 

(barter) atau barang dengan uang yang pelaksanaannya dengan penuh 

kerelaan tanpa kecurangan dan kebatilan serta mendatangkan kemanfaatan 

bagi kedua belah pihak. 

2. Hukum Jual Beli 

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini 

berdasarkan atas dalili-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits dan Ijma’ 

Ulama. Diantara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah Q.S. 

Al-Baqarah/2:275.  

وا 
َ
رَّ مَ الرِّ ب

َ
بَيْعَ وَ ح

ْ
ُ ال ه

لَّ االلَّ
َ

ح
َ
 وَأ

Terjemahan: 

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” 

Ayat diatas menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual 

beli dan keharaman (menolak) riba. Allah swt adalah dzat yang maha 

mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara 

terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. 

Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah swt akan 

melarangnya. 

Para ulama juga sepakat (ijma’) atas kebolehan akad jual beli. Ijma” ini 

memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan 

sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut 

tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus 

diberikan. Maka, dengan di syariatkannya jaul beli merupakan cara 

 
7 Peter Salim, ed., 1, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English 

(Press, Jakarta, 1991), h. 626. 
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mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, 

manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Dan berdasarkan 

dalil-dalil tersebut, maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual 

beli mendapatkan pengakuan syara’ dan sah untuk dilaksanakan dalam 

kehidupan manusia.8 

3. Syarat Dan Rukun Jual Beli  

Suatu perbuatan (amal) dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur-

unsur yang sudah terpenuhi, begitu juga halnya jual beli. Unsur-unsur itu 

disebut juga dengan rukun. Oleh karena itu jual beli dapat dikatakan sah 

apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun syaratsyarat jual beli adalah 

sebagai berikut:  

a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal dan sudah mumayyiz. 

b. Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu 

(sudah saya jual dan sudah saya beli).  

c. Barang yang dijual belikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan 

dapat ditetapkan penyerahannya.  

d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela. 

e. Transaksi jual beli itu harus berlaku yaitu sama-sama ada hak pemilikan 

dan penguasaan.9 

Selanjutnya masing-masing rukun diperlukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Jadi apabila rukun itu tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka 

perjanjian jual beli yang dilaksanakan dinyatakan batal secara syara’.  Agar 

suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, harus 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :10 

1) Penjual dan Pembeli (ba’i dan musytari)  

 
8 Siswadi, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. Jurnal Ummul Qura. Vol. 

III, No. 2, (Tahun 2013), h.61-62 
9 As-Shan’ani, Subulus Salam, Juz III, Dahlan, (Jakarta, Darus Sunnah, 

2017), h. 4. 
10 Sjarief Sukandi, Terjemahan Bulugh al-Maram, (Al-Ma'arif , Bandung, 

1984), h. 381. 
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Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan akad 

antara lain: 

a. Berakal.  

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih 

mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka 

jual beli yang diadakan tidak sah.11 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4:5. 

   

مْ قِيٰمًا 
ُ
ك
َ
ُ ل
ه
ْ جَعَلَ اللّٰ ي تَِ

َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
ءَ ا
ۤ
هَا
َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ت
َ
مْ  وَلْ

ُ
سُوْه

ْ
مْ فِيْهَا وَاك

ُ
وْه

ُ
ق
ُ
ارْز وَّ

ا 
ً
عْرُوْف  مَّ

ا
وْلْ

َ
هُمْ ق

َ
وْا ل

ُ
وْل
ُ
 وَق

Terjemahnya: 

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok 

kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada 

mereka kata-kata yang baik.”.12 

b. Kehendak sendiri  

Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak 

melakukan paksaan atau memaksa atas pihak lain sehingga pihak lain tersebut 

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri tapi ada 

unsur paksaan.  

c. Keduanya tidak mubazir   

Maksudnya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli 

bukanlah manusia yang boros (mubazir). Sebab orang yang boros di dalam 

hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya 

dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun 

kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.  

d. Baligh 

 
11 Suhrawardi, Fikih Muamalah, (Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Cet. I), h. 

130 
12 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Toha Putra, Semarang,1985), h.. 
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 Jamak dari bulugh yang berarti orang yang telah dewasa baligh atau 

dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun uang tidak 

bisa membedakan, memilih, dan tidak mengerti dengan jual beli. Dengan 

standar dewasa ini diharapkan mereka dapat mengetahui apa yang harus 

diperbuat, apa yang dikerjakan, serta baik buruknya dapat diketahui oleh 

mereka. 

2) Harga dan Barang (ma’qud ‘alaih)  

Ma’qud alaih merupakan obyek jual beli, yang menjadi rukun jual beli 

supaya kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifat, serta harganya, 

karena sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli dengan penipuan.13 

Menurut Imam Syafi’i, syarat-syarat barang yang syah diperjualbelikan, 

dapat disimpulkan tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan, 

sedangkan syarat jual beli ditinjau dari mabi’ (barangnya) yaitu objek jual beli 

terdiri dari mabi’ dan tsaman.14 

a. Suci, bersih barangnya 

Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan 

uang sebagai alat tukar, seperti kulit bangkai yang belum disamak.15 Tidak sah 

juga jual beli barang bernajis, tapi sah dihibahkan.16 

b. Barangnya ada dalam kekuasaan (milik).  

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang 

adalah pemilik sah barang tersebut dan telah dapat izin dari pemilik sah 

barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan 

pemilik sah barang tersebut, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang 

 
13 A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung, CV. Diponegoro, 1996), h. 

391. 
14 repository.radenintan.ac.id 
15 Nazar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, (Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1994), h. 59. 
16 Zaenuddin bin Abdul Aziz, Fathul Muin, Daar Ihya al-Arobiyah, 

(Indonesia,), h.67 
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bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik. Dipandang 

sebagai perjanjian jual beli yang batal.17 

c. Barangnya jelas zatnya, ukurannya, dan sifatnya. (dapat diketahui) 

Barangnya dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang dan 

jelas tentang banyaknya takarannya, beratnya dan ukurannya. Sehingga tidak 

akan terjadi pertentangan diantara keduanya.18 

3) Sighat akad 

Sighat akad yaitu ijab qabul atau serah terima antara penjual dan pembeli 

Ulama fiqh sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan dua 

belah pihak. Kerelaan dapat dilihat dari akad yang berlangsung. Apabila ijab 

qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan 

uang akan berpindah tangan. Menurut bahasa, akad berarti perikatan, 

perjanjian, atau permufakatan (ittibaq). Sedangkan menurut fuqaha, 

pengertian akad adalah:  “Perikatan adalah ijab qabul menurut bentuk yang 

disyari’atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan.”19 

Ulama fiqh telah menyebutkan bahwa syarat-syarat ijab qabul sebagai 

berikut: 

1. Penjual dan pembeli (ba’i dan musytari) sudah mukallaf (aqil baligh). 

Tidak dapat mengikat jual belinya anak kecil yang sudah tamyiz, biarpun 

shalih kecuali apabila dia sebagai wakil dari orang yang sudah mukallaf 

maka jual belinya dapat mengikat. 

2. Qabul sesuai dengan ijab, dalam arti seorang pembeli menerima segala 

apa yang diterapkan oleh penjual dalam ijabnya. Contohnya : “Saya jual 

sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab, “Saya beli 

dengan harga sepuluh ribu”. 

Ijab dan qabul dalam satu majelis, maksudnya bahwa pihak yang 

 
17 Suhrawardi K. Lubis, Op. cit., h. 134. 

18 Ibn Hajar Asqalani, Op. cit., h. 291.  
19 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Diponegoro, Bandung, 

1992), h. 72 
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melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. 

Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum 

mengucapkan qabul atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada 

kaitannya dengan akad kemudian sesudah itu mengucapkan qabul, menurut 

kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah meskipun mereka berpendirian 

bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.36 Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ijab qabul atau setiap perkataan atau perbuatan yang 

dipandang urf merupakan tolak ukur syarat suka sama suka / saling rela yang 

tidak tampak. 

B. Wakaf 

a. Pengertian Wakaf  

Secara etimologi ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk 

mengungkapkan tentang wakaf yaitu berasal dari bahasa arab al–waqf 

(wakaf), al-habs (menahan), at-tasbil (berderma untuk sabilillah), kata al–

waqf  adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu asy-syai’ yang 

berarti menahan sesuatu. 

Dalam kamus bahasa Indonesia kata wakaf diartikan sebagai sesuatu 

benda yang diamalkan (tanah, bangunan dan sebagainya) untuk kemakmuran 

agama (Islam).20 Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan 

suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga 

wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa 

hasil atau manfaat digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran 

syari’at Islam.21 Dari berbagai pengertian wakaf menurut bahasa di atas, maka 

dapat disimpulkan, bahwa al-habs maupun al-waqf sama-sama mengandung 

makna menahan, mencegah atau melarang dan diam. Di katakan menahan 

karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang 

tidak sesuai dengan tujuan wakaf. 

 
20 Pius A Partanto (eds), Kamus Ilmiah Populer, Arkola, Surabaya, 1994, h. 782. 
21 Harun Nasution, Ersiklopedi Islam Indonesia, (IAIN Syarif Hidayatullah, Djambatan), 

h. 98 
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 Ulama Syafi’iyah mendefinisikan wakaf ialah penahanan harta yang bisa 

dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari 

campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan 

semata-mata dan untuk tawarraub (mendekatkan diri) kepada Allah.22 

Menurut istilah syara’ wakaf berarti menahan harta dan memberikan 

manfaat di jalan Allah. Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf 

menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat 

wakaf itu sendiri.23 Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai 

berikut: 

a. Maulana Muhammad Ali Wakaf berarti penetapan yang bersifat abadi 

untuk memungut hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan 

orang seorang, atau yang bersifat keagamaan, atau untuk tujuan amal.24 

b. Abu Yusuf dan Imam Muhammad Mengartikan wakaf adalah penahanan 

pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Esa, 

sehingga hak pemilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa untuk tujuan yang hasilnya dipergunakan untuk makhluk-

Nya.25 

c. Dalam Ensiklopedi Islam Waqf adalah memberikan harta kekayaan 

dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi untuk 

kepentingan pemerintah Islam untuk kepentingan keagamaan atau 

kepentingan umum.26 

 
22 Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi dalam Abdurrahman Kasdi, Op. Cit. 

hlm.  

11. 
23
Idham Khlm.id Baedawi, Fiqh Wakaf, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta, 2003), h. 2 
24 Idham Khlm.id Baedawi, Fiqh Wakaf, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, (Jakarta, 2003), h. 2 
25 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Pilar 

Media, Yogyakarta, 2005), h. 12-13 
26 Cyril Glasse, Ensiklopedi Islam (Ringkas), (PT. Raja Grafindo Persada, 

Cet. Ke–2, Jakarta, 1999), h. 432. 
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d. Jumhur Ulama Wakaf adalah merupakan suatu harta yang mungkin 

dimanfaatkan selagi barangnya utuh, dengan putusnya hak penggunaan 

dari si wakif atau orang lain, untuk kebajikan yang semata-mata demi 

mendekatkan diri kepada Allah.27 

e. Muhammad Ibn Ismail as-Sau’any Wakaf adalah menahan harta yang 

mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak 

bendanya dan digunakan untuk kebaikan.28 

f. Wakaf termasuk salah satu bentuk filantropi (kedermawanan), selain 

zakat, infaq dan sedekah yang senantiasa diharapkan pengamalannya, 

seperti terlihat dalam pesan-pesan ajaran Islam. Dengan demikian, 

berwakaf adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan agama.29  

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

wakaf meliputi:  

1. Harta benda milik seseorang atau kelompok. 

2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai.  

3. Harta tersebut kepemilikannya oleh pemiliknya. 

4. Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, 

diwariskan atau diperjualbelikan. 

Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

b. Dasar Hukum Wakaf  

Di dalam al-Qur’an tidak pernah berbicara secara spesifik dan tegas 

tentang wakaf. Hanya saja karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk 

kebajikan melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-

 
27 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf 

di Negara Kita, (PT. Citra Adityah Bakti, Cet. Ke-4, Bandung, 1994), h. 20. 
28 Said Agil Husin Al-Munawir, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, 

(Penamadani, Jakarta, 2004), h. 127 
29 DEPAG, Strategi Pengamanan Tanah Wakaf, Proyek Peningkatan Pemberdayaan 

Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelengaraan Haji (Departemen Agama RI, Jakarta, 
2004), h. 2. 
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ayat al-Qur’an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga 

mencakup wakaf.30 

Dalil yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut: Q.S. 

Ali Imran/3:92. 

ا  وْا مِمَّ
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
َّ حَتَى ت تِِ

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
ن
َ
نْ ت

َ
َ بِهٖ عَلِيْمٌ ل

ه
 اللّٰ

َّ
اِن
َ
ءٍ ف ْ ي

َ وْا مِنْ ش 
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
 َۗوَمَا ت

َ
وْن حِبُّ

ُ
ت  

Terjemahnya:  

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu 

menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 

kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.31 

Dalam ayat tersebut di atas, terdapat perkataan tunfiqun mimmaa 

tuhibbun (menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai). Maksudnya adalah 

mewakafkan harta yang kamu cintai.32 Q.S. Al-Baqarah/ 2.267.  

رْضِ َۗ وَ 
َ ْ
نَ الْ مْ مِّ

ُ
ك
َ
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َ
رَجْن

ْ
خ
َ
 ا
ٓ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
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ٰٓ
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ُ
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ٰ
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َّ
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َ
ا
ٰٓ
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َ
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ا  
ٰٓ
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َ
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ُ
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ْ
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ُ
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ْ
ن
َ
 ا
ٰٓ َّ
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ٰ
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ُ
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َ
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ُ
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ْ
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ُ
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ُ
ه
ْ
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َ
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َ
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ْ
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َ
ت

 
ٌ
ٌّ حَمِيْد ي ِ

ت 
َ
َ غ

ه
 اللّٰ

َّ
ن
َ
 ا

Terjemahnya : 

”Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang 

kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.33 

 
30 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002), 

h. 103 
 

31 Al-Qur’an dan Terjemahan, (CV. ALWAAH, Semarang, 1995), h. 523 
32 Asmuni A. Rahman, Ilmu Fiqh, (DEPAG RI., Cet. Ke-I, Jakarta, 1986), h. 

207. 
33 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Op.Cit, h. 67 
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Jika menelaah berbagai firman Allah di atas, maka dapat dimengerti 

penyampaian perintah pelaksanaan adalah bersifat umum, berupa suatu 

perintah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan dimaksud adalah mengandung 

dan mencakup pengertian zakat, infak, shadaqah dan tidak ketinggalan 

pengertian wakaf. Wakaf dikatakan sebagai suatu kebaikan, karena wakaf 

meruakan penyerahan harta benda untuk kepentingan sosial yang tujuannya 

semata-mata untuk mendekatkan diri (taqarruf) kepada Allah swt  dalam 

rangka mendapatkan pahala dari pada-Nya.34 Hadits Rasulullah saw yang 

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:  

ن رَسُوْلُ ااِلله صعَنْ 
َ
ا
َ
رَيْرَة

ُ
تِِ ه

َ
 .م.ائ

ُ
ه
ُ
 عَمَل

ُ
ه
ْ
عَ عَن

َ
ط
َ
ق
ْ
 اِن
ُ
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ْ
ن ِ
ْ
 الْ

َ
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َ
لَ اِذ

َ
قا

ث
َ
لَ
َ
 مِنْ ث

َّ
  اِلْ

ُ
ه
َ
عُوْل

َ
دٍ صَالِحٍ يَد

َ
وْ وَل

َ
عُ بِهِ ا

َ
ف
َ
ت
ْ
مٍ يَن

ْ
وْ عِل

َ
ارِيَةٍ ا

َ
ةِ خ

َ
ق
َ
 مِنْ صَد

َّ
 اِلْ

 ))رَوَاهُ مُسْلِمُ 

Terjemahnya:  

”Dari Abu Hurairah ra. Berkata: sesungguhnya Nabi . Bersabda: 

“Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga 

hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang 

berdoa untuk orang tuanya”.35 

Maksud dari shadaqah jariyah adalah wakaf. Karena pahala wakaf akan 

terus-menerus mengalir selama harta benda wakaf masih dimanfaatkan. 

Sebagaimana keutamaan shadaqah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya 

kekal setelah pemberi sedekah meninggal dunia.36 Itulah antara lain dari 

beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyari’atkannya wakaf dalam 

 
34 Taufik Hammami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, 

(PT Tatanusa, Jakarta,2003), h. 41-42 
35 Imam Abi Husaini Muslim Ibn al-Hajj, Shahih Muslim, Daar al-Ihya’ al-

Thirosul Araby, Bairut, h. 125 
36 Yusuf Qardhawi , Fii Fiqh al-Aulawiyyaati Diraasah Jadiidah fii dhau’ 

al-Qur’an wa as-Sunnati , (Gema Insani Press, Jakarta,1996), h. 123 
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syari’at Islam. Bila dilihat dari beberapa dalil di atas, sesungguhnya 

melaksanakan wakaf bagi muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada 

Allah swt melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan 

benda tersebut guna kepentingan orang lain. Meski demikian, ayat al-Qur’an 

dan hadits di atas bisa menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Dimana sejak 

masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan 

mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan. 

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah swt, yang bermotif 

rasa cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain 

dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan 

tercipta rasa solidaritas seseorang.37 Dengan demikian, wakaf dapat penulis 

artikan sebagai suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang 

digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridlo Allah swt 

semata dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut tidak ada 

di tangan wakif dan disyaratkan benda yang diwakafkan adalah benda yang 

jelas.  

c. Rukun Wakaf 

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok 

dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab 

“ruknun” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.38 Dengan kata lain, 

sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan 

ada hukum.39 Atau dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi 

untuk sahnya suatu perbuatan. Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf 

sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf 

tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan 

 
37 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (PT. Dana Bhakti Prima 

Yasa, Yogyakarta, 2002), h. 7. 
38 Anton M. Moelyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  (Balai Pustaka, 

Jakarta,1989), h. 75 
39 Muhammad Rifa’i, Ushul Fiqh, Wicaksana, (Semarang,1991), h. 15 
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yang lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan 

yang lainnya. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 

a. Wakif   (واقف)  

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang 

mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat (1)).40 Adapun syarat-syarat 

wakaf yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 41 

1. Cakap berbuat tabarru. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan 

muslim 

2. Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar 

3. Kehendak sendiri tidak sah bila dipaksa  

4. Telah mencapai umur dan cakap  

5. Pemilik sah dari barang (benda) wakaf  

Wakif atau orang yang mewakafkan amalan wakaf pada hakikatnya adalah 

tindakan tabarru’ (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), karena 

itu syarat seorang wakif adalah cakap melakukan tindakan tabarru’. Mengenai 

kecakapan bertindak, dalam hukum fiqh ada dua istilah yang perlu dipahami 

untuk membedakannya, yakni baligh dan rasyid. Pengertian baligh 

menitikberatkan pada usia, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 

15 tahun. Adapun yang dimaksud dengan rasyid adalah cerdas atau 

kematangan dalam bertindak. Oleh karena itu, menurut Jumhur Ulama’ tidak 

ada wakaf yang bisa dilakukan oleh orang bodoh atau pailit (bangkrut). 

Sedangkan bagi wakif yang berasal dari organisasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi 

 
40 Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 

h. 95. 
41 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung, Sinar Baru Alqeisindo, 1997), h. 

341. 
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ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi 

sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. 

Kemudian bagi wakif yang berasal dari badan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila 

memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf 

milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang 

bersangkutan. 

Dalam kaitannya ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang 

wakif haruslah seorang Muslim, oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat 

melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran 

Islam, dan perundang-undangan yang berlaku.  

Selain itu, wakaf yang tabarru’ (melepaskan hak milik tanpa mengharap 

imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya qabul (ucapan 

menerima) dari orang yang menerima wakaf. Namun demikian ketentuan ini 

perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan 

bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai 

kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi. Seorang wakif 

tidak boleh mencabut kembali benda yang sudah diwakafkannya dan dilarang 

menuntut agar harta yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam bagian 

hak miliknya dalam keadaan apapun. 

b. Maukuf    (موقوف)  

Maukuf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, 

baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan 

tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.42 

Adapun syarat-syarat maukuf adalah sebagai berikut: 

 

42 Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit., h. 95. 
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1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali 

pakai. 

2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum  

3. Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda 

wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, 

sitaan dan sengketa. 

4. Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya. 

5. Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk maslahat yang 

lebih besar. 

6. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.  

Pada awal permulaan wakaf disyari’atkan yakni pada zaman Rasul. 

Sedangkan sifat dari harta wakaf ialah harta yang tahan lama dan bermanfaat, 

seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa 

harta selain tanah dan kebun pun dapat diwakafkan asal bermanfaat dan tahan 

lama. Tetapi dalam perkembangannya banyak pula yang mewakafkan harta 

yang bergerak seperti yang dikemukakan dalam pasal 215. 

Ayat (4) dari UU No. 41 Tahun 2006, dikemukakan “Benda wakaf adalah 

segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya 

tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”. 

Adapun benda yang tidak bergerak seperti yang tertera pada UU No. 41 Tahun 

2004 pada pasal 16 ayat (2) adalah:  

1. Adalah tanah yang di dalamnya dilekati oleh hak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

2. Bangunan atau bagian dari bangunan; 

3. Tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

4. Hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah hak milik;  

Adapun benda yang bergerak meliputi: 1) Uang; 2) Logam mulia; 3) Surat 

berharga; 4) Kendaraan; 5) Hak atas kekayaan intelektual; 6) Hak sewa; dan 7) 

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku. Sedang syarat benda-benda wakaf 

menurut versi Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan benda milik yang 

bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat (3)). 

c. Maukuf Alaih atau Tujuan Wakaf  

Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda 

miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya 

sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah dan lain-lain, atau diwakafkan untuk 

kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada 

kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk 

kebaikan, mencari ridlo Allah swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. 

Kegunaan bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, 

mushola dan pesantren atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan 

lainnya yang lebih besar manfaatnya. 

Tujuan wakaf merupakan wewenang wakif. Apakah harta yang 

diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga 

(wakaf ahli), atau untuk fakir miskin dan lainlain, atau untuk kepentingan 

umum (wakaf khairi).43 Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan 

untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan memungkinkan 

peruntukkan untuk tujuan maksiat. 

Untuk lebih konkritnya tujuan wakaf adalah sebagai berikut:  

1) Untuk mencari keridhaan Allah, termasuk di dalamnya segala macam 

usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti: mendirikan tempat-

tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama 

Islam, penelitian ilmuilmu agama Islam dan sebagainya. Karena itu 

seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, 

atau keperluan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk 

 
43 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual, dari Normative ke Pemahaman Sosial, 

(Pustaka Pelajar, Semarang), 2004, h. 323 
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mendirikan rumah ibadah agama lain, membantu pendidikan selain Islam 

dan lain-lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang 

bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk industri minuman keras, 

ternak babi dan sebagainya. 

2) Untuk kepentingan masyarakat, seperti: membantu fakir miskin, orang-

orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim piatu 

dan sebagainya.  

Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah pada 

umumnya, sekurang-kurangnya tujuannya harus merupakan hal yang mubah 

menurut kaidah hukum Islam.  

a. Sighat atau Ikrar/Pernyataan Wakaf  

Sighat adalah pernyataan wakif sebagai penyerahan barang atau benda 

yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan.44 Dengan 

pernyataan itu, tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda 

itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang 

atau orangorang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.45 

Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu di pandang sebagai perbuatan 

hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab, 

perwakafan telah terjadi.46 

Sighat tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku 

menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan wakif tersebut, 

maka gugurlah hak wakif. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah 

yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh 

 
44 Abdul Hlm.im, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat Press, Jakarta, 

2005), h. 2 
45
Mohamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (UI. Press, 

Jakarta,1998),  
h. 87 

46 Mohamad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (UI. Press, 
Jakarta,1998),  
h. 87 
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karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakafnya, tidak bisa dihibahkan, 

diperjualbelikan, maupun diwariskan. 

Mengenai masalah saksi dalam ikrar wakaf, tidak dibicarakan dalam kitab-

kitab hukum (fiqh) Islam, karena mungkin para ahli fiqh menggolongkan 

wakaf ke dalam aqad tabarru’ yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu 

imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka 

beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah ini 

termasuk ke dalam kategori maslahah mursalah yakni untuk kemaslahatan 

umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan. Juga pernyataan wakif 

harus jelas yakni sebagai berikut: 

1. Melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan, dan  

2. Menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan 

orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.  

Dalam pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 KHI jo. Pasal 17 UU 

No 41 Tahun 2004. 

1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya 

secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 

2) Yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf, dengan 

disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. 2) Dalam keadaan 

tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (10) dapat 

dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri 

Agama. 

b. Nazhir Wakaf atau Pengelola Wakaf 

Sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda 

wakaf, maka kehadiran nazhir sangat diperlukan. Nazhir adalah orang yang 

diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazhir berarti orang yang berhak untuk 
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bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan 

mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.47 

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi nazhir asalkan dia tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau nazhir itu adalah 

perseorangan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhinya yaitu: beragama 

Islam, dewasa, dapat dipercaya serta mampu secara jasmani dan rohani untuk 

menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan wakaf.48 

d. Syarat Wakaf  

Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Wakaf harus secara tunai Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab 

pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif 

menyatakan berwakaf.49 

b. Tujuan wakaf harus jelas Oleh karena itu bila seseorang mewakafkan 

hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka di pandang 

tidak sah. Meskipun demikian, jika wakif mengesahkan wakafnya itu 

kepada suatu badan hukum, maka ia di pandang sah. Sebab penggunaan 

harta wakaf menjadi tanggung jawab badan hukum.50 

c. Wakaf yang sah harus dilaksanakan Wakaf yang sah itu wajib 

dilaksanakan, dengan syarat tidak boleh ada khiyar (membatalkan atau 

melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf 

berlangsung seketika dan untuk selamanya.51 Dalam hubungannya 

dengan syarat-syarat wakaf di atas, apabila wakif mengajukan syarat 

 
47 Said Agil Husin Al-Munawir, Op. Cit., h. 151 
48 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, h. 28. 
49 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, h 30 
50 Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit, h 30 
51 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (UI-Press, 

Jakarta,1988), h. 87. 
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mengenai harta wakaf, maka syarat itu harus dihormati sepanjang tidak 

bertentangan dengan syariat Islam.  

e. Macam-Macam Wakaf 

Untuk macam-macam wakaf harta wakaf bisa ditinjau dari dua segi yaitu 

ditinjau dari tujuan wakaf dan ditinjau dari harta wakaf. Bila ditinjau dari 

tujuan wakaf, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Wakaf Ahli Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orangorang 

tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.52 

2. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu 

kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya 

adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.  

3. Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si wakif akan 

mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga 

kebaikan dari silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.53 

4. Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga, yaitu wakaf yang khusus 

diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada 

ikatan keluarga ataupun tidak. Karena wakaf ini diperuntukkan bagi orang-

orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut pula 

dengan wakaf khusus.54  

5. Yang berhak mengambil manfaat wakaf ahli ialah orangorang tersebut 

dalam sighat wakaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada wakaf 

ahli ini, ialah bila orang yang tersebut dalam sighat wakaf itu telah 

meninggal dunia, atau ia tidak berketurunan dan jika dinyatakan bahwa 

keturunannya berhak mengambil manfaat wakaf itu, atau orang tersebut 

tidak mengelola atau mengambil manfaat harta wakaf itu. 

 
52 Depag, Fiqh Wakaf, Op. Cit. h. 14. 
53 Depag, Fiqh Wakaf, Op. Cit. h. 14. 
54 Zakaria Al-Anshari, Fath al-Wahhab Juz I,, Al-Ma’arif, (Bandung, tth), 

h. 257. 
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6. Bila terjadi seperti yang demikian, maka biasanya harta wakaf itu 

dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan 

untuk menegakkan agama Allah atau untuk keperluan sosial. Hal ini dapat 

dipahami dari Hadits Ibnu Umar bahwa bila harta telah diwakafkan berarti 

telah diserahkan kepada Allah swt.  

7. Sedang manfaat harta wakaf itu boleh digunakan untuk karib kerabat, 

untuk jalan Allah untuk fakir miskin dan sebagainya. Bila karib kerabat atau 

orang tertentu tidak ada lagi tentulah harta wakaf itu dapat dimanfaatkan 

untuk keperluan yang lain sesuai dengan yang telah ditentukan Allah.55 

Wakaf ahli banyak dipraktekkan di beberapa Negara Timur Tengah, 

seperti Mesir, Syiria dan beberapa negara lain juga pernah mempraktekkannya 

namun mengalami kesulitan-kesulitan di kemudian hari dalam menyelesaikan 

perkara ataupun disebabkan munculnya persoalan yang timbulkannya.56 

Banyak di antara mereka yang menyalahgunakannya. Misalnya; 

1) Menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian 

atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak 

menerimanya, setelah wakif meninggal dunia. 

2) Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas hutang-

hutangnya yang dibuat si wakif sebelum mewakafkan tanah kekayaannya. 

Oleh karena itu, di beberapa negara tersebut. Wakaf ahli ini dibatasi dan 

bahkan dihapuskan seperti halnya di Mesir telah menghapuskan Wakaf 

ahli ini dengan Undang-Undang No.180 Tahun 1952. Sedangkan di Syiria 

telah menghapus praktek wakaf ahli ini pada tahun sebelumnya. Pada 

perkembangan selanjutnya, wakaf ahli di Indonesia untuk saat ini 

dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, 

 
55 Zakaria Al-Anshari, Fath al-Wahhab Juz I,, Al-Ma’arif, (Bandung, tth), 

h. 257. 
56 Zakaria Al-Anshari , Fath al-Wahhab Juz I,, Al-Ma’arif, (Bandung, tth), 

h. 257. 
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karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf.57 

8.  Wakaf Khoiri Wakaf khoiri adalah wakaf yang ditujukan untuk kebaikan 

tetapi bukan untuk keluarga.58 

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan 

(kebajikan umum). Seperti wakaf yang disertakan untuk keperluan 

pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah, panti asuhan anak yatim dan 

lain sebagainya. Dalam tinjauan pembangunannya, wakaf jenis ini jauh lebih 

banyak manfaatnya dibandingkan  dengan jenis wakaf ahli, karena tidak 

terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis inilah 

yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan prwakafan itu sendiri secara 

umum. Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara 

membelanjakan (manfaat) harta jalan Allah swt. Dan tentunya kalau di lihat 

dari kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang 

keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, 

keamanan dan sebagainya. 

Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya 

untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau 

kerabat yang terbatas.59 Selanjutnya bila ditinjau dari harta wakaf, maka 

terbagi menjadi:   

a. Harta atau benda tak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda 

macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwakafkan, karena 

mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf 

yang dilakukan sahabat Umar Ibn Khattab atas tanah Khaibar atas 

 
57 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazdhab, (Lentera, Jakarta, 1999), 

h.  
635 

58 Bahrun Abu Bakar, Op. Cit., h. 733. 
59 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazdhab, (Lentera, Jakarta, 1999), 

h.  
635 
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perintah Rasulullah saw. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al Najjar 

yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasul untuk 

kepentingan masjid. 

b. Benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau 

benda-benda lainnya. Yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun 

demikian, nilai jariyahnya terbatas hingga benda-benda itu tidak dapat 

dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf tersebut, kecuali 

apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti 

dengan benda baru yang lain.60 

c. Fungsi Wakaf menurut KHI pasal 215 adalah mengekalkan manfaat benda 

wakaf sesuai dengan tujuan wakaf yaitu melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai 

dengan ajaran Islam. Sedangkan fungsi wakaf menurut redaksi Pasal 5 UU 

No. 41 Tahun 2004 bahwa “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan 

manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum”. Jadi fungsi wakaf menurut KHI 

pasal 215 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya 

wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga 

terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun 

dalam hal mu’amalah.  

Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, 

dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian pada 

umumnya baik umat Islam pada khususnya ataupun umat lain yang hidup 

berdampingan dengan umat Islam pada umumnya, dapat menggunakan benda 

wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya. Hal ini 

sebagai salah satu bukti bahwa keberadaan Islam dan umatnya menjadi 

rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-

Anbiya/21:107.  

 
60 Bahrun Abu Bakar, Op. Cit., h.733. 
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Terjemahnya:  

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam”. 

Sekaligus menepis anggapan bahwa Islam dan umatnya tidak menghargai 

dan mengakui serta tidak mau hidup berdampingan dengan umat non muslim 

lainnya. 

f. Pendaftaran Tanah Wakaf  

Menurut pendapat Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Hambali wakaf 

dianggap telah terlaksana dengan adanya lafal atau sighat, walaupun tidak 

ditetapkan oleh hakim. Kepemilikan yang semula dari Wakif telah hilang atau 

berpindah dengan terjadinya lafal, walaupun barang itu masih berada di 

tangan wakif. Menurut beberapa pendapat Imam Madzhab di atas bahwa 

dalam perwakafan tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut 

prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya saja Abu Hanifah yang 

berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai 

hakim memberikan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut. Pendaftaran 

tanah wakaf diatur dalam pasal 10 ayat (1) s/d (5) PP No. 28 Tahun 1977 jo. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 jo. KHI pasal 223, maka 

pelaksanaan wakaf itu dilakukan sebagai berikut: Yakni wakif menghadap 

kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yakni Kepala Kantor Urusan Agama 

Kec. di mana tanah yang akan diwakafkan itu berada, dengan dihadiri 

sekurang-kurangnya dua saksi. Setelah selesai ikrar wakaf, maka PPAIW atas 

nama nadzir diharuskan mengajukan permohonan, kepada Bupati/Walikota 

Madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk 

mendaftar perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP No. 10 

Tahun 1961. Selanjutnya Kepala Sub Direktorat Agraria mencatatnya pada 

buku tanah dan sertifikatnya. Tapi kalau tanah wakaf tersebut belum 
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mempunyai sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah dibuatkan 

sertifikatnya. Setelah nadzir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada 

pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama dalam hal ini pejabat tersebut 

seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agama 

No. 1 Tahun 1978 adalah Kepala KUA. 

Dalam melaksanakan ikrar harus disertai dengan surat-surat sebagai 

berikut :  

1. Tanda bukti pemilikan harta benda. 

2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus 

disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat 

setempat yang menerangkan kepemilikan benda tidak bergerak 

dimaksud. 

3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda 

tidak bergerak yang bersangkutan. 

Sedangkan akta ikrar wakaf sendiri dibuat rangkap masingmasing untuk:  

a) PPAIW   

b) Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah dalam hal ini Kepala Subdit 

Agraria setempat 

c) Pengadilan Agama yang mewilayahinya Salinan dibuat rangkap empat 

untuk disampaikan kepada :  

1) Wakif 

2) Nadzir 

3) Kandepag. Kabupaten/Kotamadya 

4) Kepala Desa yang bersangkutan Khusus untuk perwakafan yang 

terjadi sebelum berlakunya PP No. 28 Tahun 1977, tatacara 

pendaftarannya diatur dalam pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri 

Agama No. 1/1978, dalam hal ini nadzirlah yang mendaftar 

kepada KUA setempat. Apabila nadzir tidak ada lagi, 
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pendaftarannya dilakukan oleh:1) Wakif atau   2) Ahli warisnya, 

atau 3) Anak keturunan nadzir  

d) Anggota masyarakat yang mengetahuinya. Kalau tidak ada juga pihak 

seperti tersebut diatas, Kepala Desalah yang berkewajiban 

mendaftarkannya kepada KUA setempat. Pendaftaran ini disertai 

dengan:  

9. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala 

Desa tentang perwakafan tanah tersebut. 

10. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadah. Dan 

untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf tersebut di atas, 

ditetapkan akta pengganti akta ikrar wakaf. Pasal 12 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang tatacara 

perwakafan tanah mengenai perwakafan tanah milik 

menyebutkan bahwa, “Untuk keperluan pendaftaran dan 

pencatatan perwakafan tanah, tidak dikenakan biaya 

pendaftaran, kecuali biaya pengukuran dan materai” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Etika Penulisan 

Etika dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin terkait standar moral 

dari suatu masyarakat. Secara umum, etika terbagi dalam dua jenis, yaitu etika 

deskriptif dan preskriptif. Etika deskriptif mencerminkan apa yang secara 

moral dianggap benar oleh kultur atau masyarakat, sedangkan etika 

preskriptif lebih merujuk pada tindakan yang benar-benar diambil oleh 

seseorang berdasarkan etika yang berlaku.1 

Etika penelitian adalah landasan atau acuan moral bagi seorang peneliti 

dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi bagi masyarakat yang lebih luas. Hal ini menjadi salah satu 

bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial serta ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Terdapat beberapa norma yang berkaitan dengan etika penelitian, seperti 

norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam 

tatanan di masyarakat, norma hukum terkait pengenaan sanksi saat terjadi 

pelanggaran, serta norma moral yang meliputi itikad dan kesadaran yang baik 

dan jujur dalam melaksanakan penelitian. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian 

kualitatif. metode penelitian kualitatif merupakan suatu riset yang bermaksud 

untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

 
1 NA Fatima, Etika Penelitian, ( Yogyakarta: Poltekes Kemenkes Yogyakarta, 2020), 

h.4 
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dengan memanfaatkan berbagai metode.2 

C. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan studi kasus, maka penelitan ini dilakukan di Desa Tamatto, 

salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. 

D. Sumber Data 

1) Sumber data primer,  

Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif 

(mempunyai otoritas). Bahan hukum primer ini berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan sub permasalahan yang akan 

dibahas dalam karya tulis ini, yakni hukum Islam serta data yang 

diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan, yakni dari Tamatto, 

Kec. Ujung Loe, kabupaten Bulukumba. 

2) Sumber data sekunder,  

Data Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai 

literatur, seperti buku-buku karya ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, 

yurisprudensi, maupun doktrin atau pendapat para sarjana hukum. 

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni buku-buku yang relevan, jurnal, artikel, dan berbagai tulisan yang 

berhubungan dengan judul penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier,  

Data Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan 

penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekuder, 

seperti kamus dan ensiklopedia. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

 
2 Ahmad Fatur Rahman, Hadi Daeng Mapuna., Tanggung Jawab Pegadaian Syariah 

Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Presfektif Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syaria”  Vol 2 No 1 2020. h. 74.  
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yakni:3 

1. Observasi 

Observasi yakni teknik pengumpulan data yang menuntut adanya 

pengamatan dari peneliti, baik itu pengamatan yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

2. Wawancara 

Wawancara yakni teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

secara langsung di lapangan. Dimana penulis melakukan wawancara 

dengan responden yang terkait dengan penelitian 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan 

melihat atau menganalisa dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau 

orang lain mengenai subjek. Seperti yang diketahui bahwa sejumlah besar 

fakta maupun data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 

Dalam hal ini dokumentasi dilakukan tehadap berbagai sumber, termasuk 

pada metode wawancara. Peneliti akan mendokumentasi ketika 

mewawancarai informan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa 

peneliti benar-benar telah melakukan wawancara dengan masyarakat 

Desa Tamatto. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yakni alat-alat yang digunakan dalam melakukan 

pengumpulan data, dimana dengan bantuan dari alat-alat tersebutlah suatu 

data dapat diperoleh atau dikumpulkan. Dalam penelitian ini, ada beberapa 

instrument penelitian yang digunakan, yakni pedoman tertulis tentang 

wawancara sebagai alat yang digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan 

informasi dari informan berupa daftar pertanyaan. Kedua yakni buku catatan 

 
3 Muhammad Anis,”Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar”,Jurnal Al-

Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2   Desember 2018. h. 283.  
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dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat seluruh informasi yang 

diperoleh melalui percakapan dengan informan. Ketiga yakni kamera sebagai 

alat untuk memotret atau mengambil gambar peneliti saat melakukan 

wawancara terhadap informan. Dan terakhir yakni tape recorder yang 

digunakan untuk merekam seluruh percakapan dengan informan untuk 

mendukung catatan yang ditulis. 

G. Tekhnik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data dapat dikatakan sebagai proses mengartikan data-data 

lapangan yang sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian. Dalam pengolahan 

data, ada beberapa metode atau langkah yang dilakukan, yakni: 

1. Seleksi data, yakni memilih data yang sesuai dengan topik penelitian. 

2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data yang diperoleh dalam 

penelitian sesuai dengan pokok pembahasan untuk memudahkan dalam 

mendeskripsikannya. 

3. Editing atau pemeriksaan data, yakni memeriksa kembali data yang telah 

diperoleh dalam tahap penelitian, dengan demikian kita dapat 

mengetahui hubungan dan keabsahan serta menghilangkan keraguan 

terhadap data yang diperoleh dari setiap sumber yang ada. 

4. Penyusunan data, yakni menyusun data-data yang telah diperoleh sesuai 

dengan aturan yang berurut dan sistematis dan telah sesuai dengan 

jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Semua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode 

analisis kualitatif dengan pendekatan hukum Islam dan empiris. Analis 

Kualitatif yang dimaksud disini yakni analisis yang dilakukan dengan 

melakukan penjabaran secara jelas mengenai kenyataan atau keadaan atas 

suatu objek dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang lebih   

jelas dan terinci terkait dengan permasalahan hingga kita mudah untuk 

menarik suatu kesimpulan. 4

 
4 Dr. Ajat Rukajat M. MPd, Penelitian Tindakan Kelas (Yogyakarta: CV Budi Utama, 

2018) h. 50-51. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Gambara Umum Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten di provinsi 

Sulawesi Selatan Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Bulukumba yang disahkan dengan UU Nomor 29 tahun 1959 tanggal 4 Juli 

1959. Jumlah penduduk dari hasil registrasi akhir tahun 2021, yaitu sebesar 

437.610 jiwa 2020 penduduk kabupaten bulukumba berjumlah 445,82 jiwa. 

Sumber pendapatan utama kabupaten ini adalah perkebunan kakao, kelapa 

dan cengkih. Sekitar 80% penduduk kabupaten ini bergantung pada 

perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup.PDRB Kabupaten bulukumba 

dasar harga konstan  pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 9.357.105,91 ,- juta 

dan bilamana dibandingkan dengan angka PDRB Provinsi Sulawesi selatan 

pada tahun yang sama dengan jumlah sebesar Rp. 151,34 ,- triliun sehingga 

menunjukan bahwa peranan Kabupaten Bulukumba terhadap provinsi 

tersebut sebesar 8,14%. Berdasarkan harga berlaku PDRB perkapita 

Kabupaten Bulukumba tahun 2021 Rp. 9.013.584,47 ,- meningkat menjadi 

Rp.9.357.105,91,- tahun 2022,-. 

Letak Geografis Dan Administrasi Kabupaten bulukumba berada di 

dataran rendah saampai bergelombang. Pulau Sulawesi dan secara geografis 

terletak pada bagian barat. Kabupaten bulukumba memanjang dari selatan  ke 

timur berada diantara 5°20'00"-5°40'00" Lintang Selatan dan membentang 

dari barat ke timur diantara 119°58'00"-120°28'31" Bujur Timur.1 

Kabupaten Bulukumba berada di dataran Sulawesi Selatan  yang memiliki 

batas dengan wilayah daerah lain antara lain :  

1) Sebelah Utara  

 
1 https://bulukumba.go.id/peta-bulukumba diakses tanggal 10 juni 2021 
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Berbatasan dengan Kabupaten Sinjai (Provinsi  

Sulawesi Selatan).  

2) Sebelah Timur  

Berbatasan dengan Teluk Bone (Provinsi Sulawesi Tenggara).  

3) Sebelah Barat  

Berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng (Provinsi Sulawesi Selatan) 

4) Selatan 

Berbatasan dengan  Laut Flores (Provinsi Sulawesi Tenggara). 

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Desa/Desa dan kelurahan di Kabupaten Bulukumba 

NO KECEM ATAN 
LUAS WILAYAH JUMLAH KELUR 

AHAN KM % DESA 

1 Bonto bahari 108,60 9,41 4 4 

2 Bonto tiro 78,34 6,78 12 1 

3 Bulukumpa 117,33 14,84 14 3 

4 Gantarang 173,51 15,03 17 3 

5 Kajang 129,06 11,18 17 2 

6 Kindang 148,76 12,88 12 1 

7 Rilau Ale 117,53 10,18 14 1 

8 Ujung bulu 14,44 1,25 - 9 

9 Ujung Loe 144,31 12,50 12 1 

10 Herlang 68,79 5,96 6 2 

Sumber : Profil Kabupaten Bulukumba.2 

1) Desa Tamatto 

Desa Tamatto merupakan salah satu desa dari 13 (tigabelas) desa dan 

kelurahan yang ada di Kecamatan Ujungloe. yang terletak + 10 (sepuluh) km 

dari ibukota Kecamatan dan + 17 (tujuhbelas ) km dari ibukota Kabupaten 

Bulukumba. Wilayah Desa Tamatto dapat dicapai dengan kendaraan roda dua 

dan roda empat. 71 Luas wilayah Desa Tamatto sekitar 18.450 Hektar.  

 
2 Profil Kabupaten Bulukumba 
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Adapun batas-batas wilayah Desa Tamatto sebagai berikut : 

 - Sebelah Utara berbatasan dangan Kec. Herlang/Kec. Kajang 

 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balleanging 

 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paccarammengang 

 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Rilau Ale 

2) Demografi Desa Tamatto 

Penduduk Desa Tamatto Tahun 2015 (diolah) +4.650 jiwa. Terdiri dari 

lakilaki 2.229 jiwa sedangkan perempuan 2.421 Jiwa. Seluruh penduduk Desa 

Tamatto terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 

1.333 KK. Ratarata anggota keluarga sebesar 4 jiwa. Untuk lebih jelasnya 

penduduk Desa Tamatto dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

2.229 2.421 4.650 

Sumber : Profil Desa Tamatto.3 

3) Sarana Sosial Dan Umum 

Desa Tamatto memiliki beberapa sarana meliputi sarana peribadaan, 

sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana perbelanjaan. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

TABEL 3: Sarana Sosial Dan Umum Desa Tamatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten 

Bulukumba4 

NO  SARANA SOSIAL DAN UMUM  JUMLAH  

1  PUSKESMAS  1  

 
3 Desa Tammatto, Dusun Allu, Sekretaris Desa 
4 Desa Tammatto, Sekretaris Desa Tammatto 
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2  POSYANDU  1  

3  PUSTU  1  

4  MASJID  6  

5  SEKOLAH DASAR  4 

6  MADRASA ALYA  1  

7  SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  1  

8  MTS  1  

9  GEDUNG SERBAGUNA  1  

Sumber : Profil Desa Tamatto 

4) Visi Dan Misi Desa Tamatto 

c. Visi Desa Tamatto 

Menjadikan Desa Rumbia terdepan dalam pelayanan dan 

pembangunan yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang 

aman, damai, sehat serta berkualitas.  

d. Misi Desa Tamatto  

i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas pelayanan melalui 

pendidikan pelatihan formal/informal, memberian motivasi, 

menumbuhkembangkan keteladanan serta mendorong kreativitas 

dalam pelaksanaan tugas.  

ii. Peningkatan kualitas administrasi pelayanan public melalui penyedian 

sarana dan prasarana standar yang lebih jelas, efektif dan efisien, serta 

tersedianya media yang semakin mempermudah masyarakat untuk 

mendapat pelayanan serta pengawasan yang lebih optimal.  

iii. Peningkatan kualitas pengembangan pola kemitraan dengan organisasi 

kemasyarakatan dan pihak swasta. 

iv. Peningkatan kualitas pengembangan pemberdayaan masyarakat 

dengan menumbuhkembangkan rasa memiliki dan kebanggaan 

terhadap pembangunan 
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B. Pemahaman Masyarakat Tamatto Terhadap  Tanah Wakaf Yang 

Diperjualbelikan Dalam Hukum Islam Desa Tamatto Kec.Ujungloe 

Kab. Bulukumba 

Wakaf merupakan salah satu tuntunan dalam ajaran Islam yang 

menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka Ibadah Ijtima’iyah 

(ibadah sosial). Karena wakaf  merupakan ibadah yang bertujuan untuk 

mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi 

muamalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. 

Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si 

pewakaf yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan 

bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar. Kegiatan mewakafkan 

tanah,maupun benda sudah lama terjadi di kalangan masyarakat Desa 

Tamatto, namun pemahaman tentang tata cara pewakafan tersebut masih 

kurang dan jauh dari sistem pewakafan yang seharusnya di ikuti berdasarkan 

hukum Islam maupu perundang undangan, dengan kata lain system 

pewakafan yang terjadi di Desa Tamatto yakni dengan cara lisan dimana si 

pewakaf tersebut langsung menyerahkan  tanah ataupun benda kepada yang 

bersangkutan yakni pengelolah ataupun pengurus yang di wakafkan harta 

benda tersebut, seperti contoh kasus yang terjadi saat ini di Desa Tamatto.  

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf yang 

Diperjualbelikan, baik terhadap hukum yang berlaku,di karenakan banyak 

sekali masyarakat melakukan pewakafan tanpa adanya surat-surat, melainkan 

pewakafan dilakukan dengan cara lisan saja, begitu pula dalam hukum Islam, 

masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui terkait larangan tersebut 

dalam hukum islam.5 

Perlunya sosialisasi terhadap aturan yang melarang ataupun mengatur 

tentang kasus ini, sehingga masyarakat mengetahui dan tidak melakukan 

 
5 Apriliani Hamrun (35 tahun), Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Lasusua, 

Kabupaten Kolaka Utara, 19 Oktober 2021. 
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pelanggara dengan melakukan penjualan tanah yang telah di wakafkan 

sebelumnya, ditambah lagi dengan kasus wakaf yang tidak memiliki 

persuratan hitam di atas putih,selain itu faktor ekonomi adalah salah satu 

alasan penjualan tanah yang kemudian terjadi di daerah Tamatto.6 

Perekonomian yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada 

masyarakat yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak 

akibatnya masih ada masyarakat yang mengalami hambatan pelaksanaan 

fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan 

bermartabat. Fakta ini merupakan hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia 

adalah sebuah negara yang dikarunia kekayaan alam sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945.7 

Tanah wakaf yang diperjual belikan tersebut terletak di Desa Tamatto, 

Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba adalah sebuah tanah yang di 

wakafkan untuk pembangunan jalan tani sekitar 30 tahunan yang lalu, dengan 

Luas tanah  10 X 30 meter namun dalam pembangunan Jalan Tani tersebuat 

hanya menggunakan sebagian lahan dari yang di wakafkan dari orang tua yang 

bernama Hj. Ali, tanah Tersebut merupakan tanah yang di wakafkan di 

peruntukkan untuk pembangunan Jalan Tani tersebut tidak memiliki bukti 

yang kuat itu di karenakan tidak memiliki akta wakaf. 

Tanah wakaf tersebut diperjual belikan untuk pembangunan Rumah, 

tanah tersebut diperjual belikan oleh anak dari Hj.Ali yang bernama Nasir 

pada tahun 2020, Penjualan tanah wakaf ini sah di mata hukum itu 

dakeranakan tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti yang kuat berupa Akta 

 
6 Kasnah (54 tahun), Masyarakat, Wawancara, Kelurahan Lasusua, Kabupaten Kolaka 

Utara, 14 Juli 2021. 
7 Basyirah Mustarin, Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian 

Masyarakat,” Jurisprudentie”.Vol. 4, No. 2  2017, h. 84.  
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Wakaf dari KUA setempat, dan berupa saksi Mata pada saat Tanah tersebut di 

Wakafkan oleh Hj.Ali.8 

Disisi lain tanggapan dari pemerintah terhadap kasus tanah wakaf yang 

Diperjualbelikan di area Desa Tamatto itu masih sangat lumrah terjadi, 

dikarenakan oleh beberapa hal mulai dari faktor ekonomi masyarakat dan 

perkembangan pembangunan Kabupaten Bulukumba yang sedang berbenah, 

sehingga banyak  di kalangan masyarakat yang melakukan penjualan tanah 

wakaf yang tidak memiliki kekuatan hukum melainkan tanah tersebut hanya 

di wakafkan secara lisan saja.9 

Kasus penjualan tanah wakaf di kalangan masyarakat Desa Tamatto masih 

sering terjadi di karenakan pemahaman terkait hukum tentang penjualan 

tanah Wakaf tersebut masih kurang baik hukum UUD yang berlaku, maupun 

dari segi hukum Islam, tanah yang tadinya di wakafkan oleh orang yang 

sebelumnya melalui pewakafan lisan kepada pengelolah wakaf tersebut 

selanjutnya Diperjualbelikan oleh anak  ataupun cucu dari si pewakaf tanah 

tersebut, itu terjadi karna tidak adanya faktor kekuatan hukum dari tanah yang 

di wakafkan sebelumnya melainkan hanya wakaf secara lisan.10  

C. Proses penyelesaian tanah wakaf yang Diperjualbelikan di Desa 

Tamatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba  

Kasus penjualan tanah wakaf  Adalah kasus yang masih banyak terjadi di 

setiap wilayah atau daerah, terkhusus di wilayah Desa Tamatto ada beberapa 

kasus yang terjadi terkait penjualan tanah wakaf oleh orantuanya lalu 

Diperjualbelikan oleh anak ataupun cucunya, kasus ini terjadi di latar 

belakangi oleh perubahan social dan meningkatnya kebutuhan pembangunan 

 
8 Nasir(46 tahun), Pemilik Tanah, Wawancara,Desa Tamatto, Kabupaten Bulukumba, 

14 Juli 2021. 
9 Baso Henra Jaya (42 tahun), Desa Tamatto, Wawancara, Desa Tamatto, Kabupaten 

Bulukumba, 16 Juli 2021. 
10 Riswandi.SH (40 tahun), Staff Desa Tamatto, Wawancara, Desa Tamatto, Kabupaten 

Bulukumba, 16 Juli 2021.  
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khusunya di Desa Tamaatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, 

penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum positif di Indonesia ada dua, yakni 

melalui jalur litigasi dan non litigasi. Non litigasi meliputi musyawarah, 

mediasi dan arbritase, sedangkan jalur litigasi melalui proses hukum di 

Pengadilan Agama. 

Tanah wakaf yang diperjual belikan yang terjadi di Desa Tamatto 

Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba tepatnya di Tamatto adalah 

sebuah tanah yang di wakafkan untuk pembangunan Jalan Tani Oleh Hj. Ali 

yang sebahagian dari tanah wakaf tersebut Diperjualbelikan oleh Nasir untuk 

pembangunan Rumah di sebagian Jalan tani tersebut.Pembangunan Rumah 

tersebut di mulai pada tahun 2020 di atas tanah wakaf, lantas menuai kontra 

dengan masyaraakat dikarenakan pembanguna Rumah berada di lokasi tanah 

yang di wakafkan oleh Hj.Ali Orang tua dari Nasir anak dari Hj.Ali.11 

Pewakafan tanah tersebut terjadi pada tahun 1994 dimana pemilik sah 

tanah tersebut yakni Hj.Ali mewakafkan tanah yang di pergunakan untuk 

pembangunan Jalan Tani di dalam pewakafan tersebut di langsungkan secara 

lisan oleh pemilik tanah kepada Pemerintah dan masyarakt setempat yang 

menjabat pada saat itu Bapak Basirung p dan beberapa tokoh masyarakat 

lainnya. 

Penyelesaian dalam kasus penjualan tanah wakaf Hj.Ali untuk 

pembangunan sekolah tersebut di selesaikan melalui jalur diskusi atau 

musywarah antara sang anak Nasir dengan masyarakat dan tokoh beberapa 

tokoh masyarakat, sebelum menempuh jalur musyawarah pihak dari 

pengelolah tanah wakaf telah mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama 

Bulukumba terkait kasus tanah yang telah diwakafkan tersebut yang akan di 

jual kembali ke salah satu masyarakat yang ada di Desa Tamatto, namun pihak 

pengadilan agama menolak perkara tersebut untuk di  lanjutkan ke ranah 

 
11 Nasir (46 tahun), Pemilik Tanah, Wawancara, Kelurahan Lasusua, Kabupaten 

Kolaka Utara, 14 Juli 2021 
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hukum, di karenakan pihak pengadu yakni pihak pengelolah tanah wakaf tidak 

mempunyai bukti yang kuat berupa sertifikat wakaf dari pewakaf tanah 

tersebut dan saksi pewakafan tanah tersebut sudah meninggal, sehingga 

hakim dari pengadilan tersebut menyarankan sebuah solusi penyelesaian 

kasus tanah wakaf tersebut dengan melakukan musyawarah yang disaksikan 

oleh tokoh agama dan pemerintah setempat. 

Konsep musyawarah adalah salah satu pesan syariat yang sangat 

ditekankan di dalam al-Quran keberadaannya dalam berbagai bentuk pola 

kehidupan manusia, baik dalam bentuk skala kecil yakni rumah tangga yang 

terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam skala besar yakni sebuah negara yang 

terdiri dari pemimpin dan rakyat, konsep musyawarah merupakan suatu 

landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di 

mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama membuat aturan 

yang mengikat dalam lingkup kehidupan bermasyarakat.12 

Didalam musyawarah yang bersifat kekeluargaan yang dihadiri oleh KUA 

Desa Tamatto dan beberapa tokoh masyarakat lainnya seperti imam masjid 

Desa dan beberapa kepala dusun, dalam musyawarah yang dilakukan tersebut 

menghasilkan sebuah keputusan bahwa tanah tersebut dapat diperjual 

belikan oleh Nasir dikarenakan memeliki bukti kepemilikikan terhadap tanah 

tersebut dalam hal ini tanah tersebut masih sah atas kepemilikan Nasir, 

sedangkan pemerintah dan masyarakat setempat tidak memiliki bukti yang 

kuat berupa akta wakaf dari sang pewakaf dan saksi dari pewakaf tanah 

tersebut sudah tidak ada, dengan kata lain pewakafan tanah untuk 

pembanguna Jalan Tani dilakukan  secara lisan, serta melibatkan saksi pada 

 
12 Musyfikah Ilyas,” Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi Syariah”,Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 

2  Desember 2018. h. 299.  
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saat pewakafan tersebut adalah pemerintah dan masyarakat setempat pada 

waktu pembangunan Jalan tani tersebut.13 

Musyawarah merupakan salah satu tahap dalam pengadaan tanah sangat 

urgen dalam memecah masalah besarnya kerugian oleh pemegang hak atas 

tanah. Hal ini sangat jelas disebutkan pada Pasal 1 angka 5 yang menyebutkan 

pengertian atau defenisi dari musyawarah, adalah sebagai berikut :  

“Musyawarah merupakan kegiatan yang mengandung proses saling 

mendengar, saling memberi saling menerima pendapat, serta keinginan 

untuk mencapai kesekapatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi 

dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah, 

bangunan, tanaman, dan bendabenda lain yang berkaitan dengan tanah 

dengan pihak yang memerlukan tanah”.14 

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia Priesterrad (Pengadilan 

Agama) didirikan berdasarkan pada Staatsblad No. 152 tahun 1882, salah satu 

kewenangannya adalah menyelesaikan masalah wakaf. Setelah Indonesia 

merdeka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perwakafan antara 

lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam dan kemudian UndangUndang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. 

Di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan 

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

 
13 Yasmin,S.Pd (46 tahun), Kepala Sekolah SD 22 Allu, Wawancara, Desa Tamatto, 

Kabupaten Bulukumba, 14 Juli 2021. 
14 Ashar Sinilele,” Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar”,Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan 

Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No.1 (Juni 2017). h. 9-10.  
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menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang :  

1. Perkawinan  

2. Waris  

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf  

6. Zakat 

7. Infaq 

8. Shadaqah 

9. Ekonomi syari’ah.   

Dalam penjelasan pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 

dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang 

perbankan syari’ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari’ah lainnya. 

Pada pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan pula 

bahwa;   

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa 

tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum.  

2. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek 
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sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.15 

3. Berdasarkan data wawancara di atas dapat di garis bawahi bahwa kasus 

penjualan tanah wakaf yang terjadi di Desa Tamatto yakni tanah dari 

Hj.Ali, tidak memiliki kekuatan di mata hukum itu di karenakan tidak 

adanya bukti yang kuat berupa hitam diatas putih atau dokumen yang sah 

yang di pegang oleh pemerintah dan masyarakat setempat, sehingga tanah 

tersebut dapat di jual Kembali oleh Nasir kepada salah satu masyarakat 

setempat. Dan penyeselesaian penjualan tanah tersebut antara 

masyarakat dan anak dari hj.Ali itu melalui  diskusi yang bersifat 

kekeluargaan antara pihak keluarga dan pemerintah dan masyarakat 

setempat. 

D. Tinjauan hukum Islam terhadap tanah wakaf  yang Diperjualbelikan 

di Desa Tamatto Kec. Ujungloe, Kabupaten Bulukumba 

Wakaf telah disyari’atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh 

dunia sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, termasuk oleh 

masyarkat Islam di Indonesia. Namun, orang-orang jahiliyah sebelum Islam 

sendiri sebetulnya sudah mengenal praktik wakaf. Akan tetapi, wakaf yang 

mereka lakukan hanya semata-mata berdasarkan untuk mencari kebanggaan 

di mata manusia lain saja, bukan untuk mencari ridha Allah dan sebagai sarana 

untuk mendekatkan diri kepada-Nya.Secara etimologi, kata “wakaf” berasal 

dari bahasa Arab waqf (jama‟: awqaf) artinya “pembatas” atau “larangan,” 

sedangkan al-waqif adalah pembatas untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu 

miliknya (manusia) atau milik Allah. Dalam bahasa Melayu (Malaysia) dan 

Indonesia kata “wakaf” diartikan sebagai benda yang diberikan untuk 

kepentingan umum sebagai derma, atau benda yang diberikan untuk hal-hal 

yang berkaitan dengan agama Islam, seperti sumur dan tanahPengertian 

wakaf menurut istilah sangat banyak, terutama dari kalangan imam-imam 

 
15 Upi Komariah,” Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Peengadilan Agama”, Jurnal 

Hukum Dan Peradilan, Vol.2.No.3,  ( Juli 2014 ): h. 123. 
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mazhab termasuk yang membantahnya. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi 

dalam disertasi doktornya sangat detil dalam merangkum pengertian wakaf 

dari berbagai pendapat imam mazhab, termasuk pendapat yang 

membantahanya. Diantaranya adalah bahwa wakaf adalah pemilikan dan 

pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfataan sosial tertentu yang 

ditetapkan dengan maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut diluar 

tujuan khusus yang ditetapkan tersebut. 

Wakafialah ibadah atau pengabdian kepada Allah swt, yang bermotif rasa 

cinta kasih kepada sesame manusia, membantuk kepentingan orang lain dan 

kepentingan umum. Dengan mewakafkans sebagian harta bendanya, akan 

tercipta rasa solidaritas seseorang.Dengan demikian, dapat artikan wakaf 

adalah suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan 

untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridho Allah swt semata dan 

setelah benda tersebut diwakafkan maka bendatersebut tidak ada di tangan 

wakif dan disyaratkan benda yang di wakafkan adalah benda yang jelas.16 

Sedangkan menurut Undang-undang wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 1 

menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif untuk memisahkan 

dan/atau menyerahkan sebagian dari benda miliknya untuk dimanfaatkan 

selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadat 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.24 Ini berarti wakaf adalah 

suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau 

badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan itu 

dilembagakan untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadat atau umum 

lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Benda milik yang dimaksud tidak 

hanya benda tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak 

asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali 

pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Hukum dan peradilan merupakan 

 
16 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

Yogyakarta, 2002), h. 7. 
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dua aspek yang sangat dibutuhkan dalam membina kehidupan bermasyarakat. 

Hukum sebagai kaidah atau aturan yang harus dipatuhi sedang peradilan 

adalah sarana penyelesaian sengketa atau pelanggaran hukum. 

Dari  definisi di atas, terdapat dua poin penting dalam praktik wakaf itu 

sendiri. Pertama, benda yang akan diwakafkan haruslah milik wakif secara 

penuh, artinya harta benda yang akan diwakafkan bukanlah harta sewa 

ataupun perkongsian atau juga yang lainnya. Yang kedua, harta benda yang 

akan diwakafkan haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, 

maka dapat dirumuskan secara sederhana beberapa hal keutamaan wakaf, 

Selain itu wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam disamping 

zakat, infaq dan sedekah yang berada di Indonesia. Islam sebagai pesan 

keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, 

kesamaan nasib sebagai makhluk Allah swt dan kesamaan tujuan dalam 

menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan 

dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat 

beriman. 

Istilah “hukum islam” ialah istilah khas Indonesia, sebagai terjemahnya al-

fiqh al-islamiah atau dalam konteks tertentu dari al-syari’ah al-islamiah. 

Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic law. Dalam al-

qur’an maupun al-sunnah, istilah al-hukum al-islami tidak dijumpai. Yang 

digunakan adalah kata syariat yang dalam penjabarannya kemudian lahir 

istilah fiqh.17 Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan 

wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 

diakui dan diyakini belaku dan mengikat unutk semua ummat yang beragam 

Islam.18 Perkembangan hukum Islam di Indonesia saat ini tak lepas dari mata 

rantai perkembangan Islam di Indonesia, termasuk masa-masa awal 

 
17 Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 3 (Desember 2020), h.56.  
18 Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia 

(Jakarta:Kencana,2015).h.10  
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kehadiran Islam di bumi nusantara.19 Hukum Islam adalah bagian integral 

ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. 

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan Falsafah Pancasila dan UUD 1945, 

legislasi hukum materil Islam merupakan keharusan konstitusional yuridis. 

Beberapa bagian hukum Islam kemudian benar-benar diangkat dalam 

peraturan perundangundangan baik secara tersurat maupun tersirat.20 Selain 

itu hukum Islam ialah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan 

sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali yang berupa interaksi sesama 

manusia, selain jinayat (pidana Islam). Dalam kanus hukum dijelaskan, bahwa 

hukum Islam (Indonesia) atau hukum syara’ ialah peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-

Qur’an.21 Serta membangun hukum Islam untuk kepentingan manusia dan 

tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, 

kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi 

kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh 

persoalan hukum Islam.22 Tinjauan hukum Islam terkait kasus tanah yang di 

wakafkan oleh Hj.Ali yang di jual oleh anaknya sendiri Nasir kepada usaha 

waralaba. 

Berdasarkan Hukum Islam penjualan tanah wakaf yang di lakukan oleh 

Nasir adalah perbuatan yang menyimpang, di karenakan melanggar ikrar dari 

Hj.Ali yang telah mewakafkan tanah tersebut untuk lokasi Jalan Tani dan 

dikaitkan dengan hukum islam dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 

tentang wakaf juncto inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum 

 
19 Asni, “Kearifan Lokal Dan Hukum Islam Di Indonesia”, Jurnal Al-‘Adl, Vol.10 No. 2 

(Juli 2017), h.57 
20 Andi Intan Cahyani,” Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di 

Indonesia”,Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 1   Juni 2019. h. 

124. 27  

21 Nur Reyztafirigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerja Sama Peternakan Sapi”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2 No. 3 (Desember 2020), h.56. 

22 Asni,” Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga Di Pengadilan Agama”, Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian, 
Vol.14, No.1 (Januari 2014), h.106. 
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islam. Selain itu ada pula hadis yang menjelaskan terkait larangan menjual 

tanah yang telah di wakafkan.  
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Artinya: 

“Umar bin Khoththob’’ mendapatkan bagian lahan di Khoibar lalu dia 

menemui Nabi untuk meminta pendapat beliau tentang tanah lahan 

tersebut seraya berkata “ Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di 

Khoibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai 

selain itu. Maka apa yang anda perintahkan tentang tanah tersebut? Maka 

beliau berkata: “ Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya 

lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya. “ Ibnu Umar 

berkata: Maka Umar menshaqahkannya (hasilnya), dan wakaf tersebut 

tidak boleh dijual, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan, namun dia 

menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan 

budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa 

bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang 

ma’ruf dan untuk memberimakan orang lain bukan bermaksud 

menumbunnya.(Shohih Bukhori, no.2737)23” 

 
23 Budi Hartono, “Jual Beli Tanha Wakaf Pemakaman Dalam Penadangan Hukum Islam 

Studi Di Pekon Pajajaran Kecamatan Kotaagung Barat KabupatenTanggamus”, Skripsi 

(FAKULTAS SYARI’AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  

LAMPUNG, 2016). h. 66-67. 
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Bila dilihat dari beberapa dalil di atas, sesungguhnya melaksanakan wakaf 

bagi muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah swt melalui harta 

benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna 

kepentingan orang lain. Meski demikian, ayat Al-Qur’an dan hadits di atas bisa 

menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Dimana sejak masa Khulafa’ur Rasyidin 

sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum 

wakaf dalam Islam ditetapkan. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) telah dijelaskan 

bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama lamanya guna kepentingan ibadah atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. 

1. Al- Qur’an tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. 

hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan 

melalui harta benda, maka para ulama pun memahami bahwa ayat-ayat Al-

Qur’an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga 

mencakup kebajikan melalui wakaf. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab 

fiqh ditemukan beberapa Mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat 

bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan 

wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang 

dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan 

wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik 

kembali wakafnya.   

2. Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang 

diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur 

perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang 

diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikanya kepada 

yang lain, baik dengan tukar atau tidak. atau “Menahan harta yang dapat 

diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari 
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penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan 

oleh agama. 

3. Menurut Hambali golongan Hanbali, wakaf adalah menahan kebebasan 

pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan 

tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap 

harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah”.pendapat yang mengatakan bahwa dasar 

hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat. Para ahli fiqih berbeda 

dalam mendefenisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda 

pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Adapun berbagai 

pandangan tentang wakaf yaitu sebagai berikut: Pengertian-pengertian 

tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian bahwa harta wakaf yang 

diwakafkan haruslah:   

a. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak cepat musnah 

setelah dimanfaatkan. 

b. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.  

c. Tidak dapat diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jualbeli, 

dihibahkan ataupun diwariskan.   

d. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.  

Dari beberapa pengertian mazhab diatas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mulia dengan 

menyerahkan sebagian dari harta yang kita miliki agar dimanfaatkan oleh 

masyarakat banyak yang bersifat lama dan dalam rangka menggapai ridho 

Allah swt. Wakaf juga merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan di 

dalam Islam; ia merupakan amal shaleh yang pahalanya tidak akan terputus 

selama barang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh orang lain 

(masyarakat).24 

 
24 Jubaedah,”Dasar Hukum Wakaf”,Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan Dan 

Kebudayaan, Vol. 18 No.2 (Juli-Desember 2017): h. 257-259. 
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Dengan kata lain bahwa penjualan tanah wakaf adalah perbuatan yang 

menyimpang dan melanggar larangan di dalam hukum Islam, itu di karenakan 

melanggar ikrar atau tujuan amalan dari Hj.Ali yang telah mewakafkan tanah 

tersebut untuk lokasi Jalan Tani, berdasarkan Dengan Hukum Islam Dan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Juncto Inpres Nomor 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 

  



59 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum 

Islam Tehadap Penyerahan Tanah Wakaf  Yang Diperjualbelikan Di Desa 

Tamatto Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Wakaf merupakan salah satu tuntunan dalam ajaran Islam yang 

menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka Ibadah Ijtima’iyah 

(ibadah sosial). Pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf yang 

Diperjualbelikan masih kurang, baik terhadap hukum yang berlaku 

maupun hukum Islam, itu di karenakan masih adanya kasus yang terjadi 

pada generasi dari orang yang mewakafkan tanah tersebut, begitulah yang 

terjadi pada kasus yang kemudian terjadi di Desa Tamatto. Tanah yang 

tadinya di wakafkan oleh orang tua Nasir. Penjualan tanah wakaf ini sah di 

mata hukum itu dikeranakan tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti 

yang kuat berupa Akta Wakaf dari KUA setempat, dan berupa saksi Mata 

pada saat Tanah tersebut di Wakafkan oleh Hj.Ali. 

2. Wakaf telah disyari’atkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh 

dunia sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, termasuk oleh 

masyarkat Islam di Indonesia. Namun, orang-orang jahiliyah sebelum 

Islam sendiri sebetulnya sudah mengenal praktik wakaf. Akan tetapi, 

wakaf yang mereka lakukan hanya semata-mata berdasarkan untuk 

mencari kebanggaan di mata manusia lain saja, bukan untuk mencari 

ridha Allah dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadaNya. 

Tinjauan hukum Islam terkait kasus tanah yang di wakafkan oleh Hj.Ali  

yang di jual oleh anaknya sendiri Nasir kepada salah satu masyarakat yang 

ada di desa tersebut. Berdasarkan Hukum Islam penjualan tanah wakaf 

yang di lakaukan oleh Nasir adalah perbuatan yang menyimpang, di 

karenakan melanggar ikrar dari Hj.Ali yang telah mewakafkan tanah 
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tersebut untuk lokasi Jalan Tani dan dikaitkan dengan hukum islam dan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Juncto Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bila dilihat dari 

beberapa dalil, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi muslim 

merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah swt melalui harta benda 

yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna 

kepentingan orang lain.   

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang perlu di perhatikan 

dalam penjualan pewakafan dan jual beli tanah, terkhusus untuk para 

Masyarakat Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe dan masyarakat di Indonesia 

pada umumnya agar dalam melaksaakan pewakafan tanah maupun jual beli 

tanah sebaiknya disertai bukti tertulis untuk menghindari permaslahan lahan, 

sehingga ketidak jelasan dalam transaksi pewakafan maupun penjualan dapat 

dihindari, bila perlu pada saat melakukan penjualan ataupun pembelian 

sekaligus kiranya dihadapan pejabat tingkat Desa setempat guna untuk 

memperoleh perlindungan apabila suatu saat salah satu pihak melanggar dari 

perjanjian tersebut. 

Dalam pelaksanaan penjualan maupun pembelian sebuah tanah mari 

kita memperhatikan rukun-rukunnya, bukti tanda hak milik tanah dan hukum 

yang mengatur perihal tersebut agar kelak di dalam transaksi penjualan 

maupun pembelian tidak menimbulkan permasalahan antar kedua bela pihak 

baik pengurus tanah yang telah di wakafkan dengan  pemilik tanah. 
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