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Resume Disertasi 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masuknya Islam di Sulawesi Selatan melalui kontak dagang dengan orang Arab, 

India, Persia, Perlak, dan Pasai dan penyebarannya berlangsung sejak permulaan Abab XV 

yang dilakukan oleh para mubalig Islam yang datang dari Aceh, Malaka, dan Jawa yang 

berprofesi sebagai saudagar, selanjutnya Islam tersebar melalui Kerajaan Gowa lalu masuk 

ke Kerajaan Wajo.1 

Pergumulan hukum Islam dan budaya lokal telah ada sejak pertama Islam masuk 

di kerajaan Wajo Pada tahun 1610, pada waktu Arung Matoa Sangkuru Patau’ Mulajaji 

menganut Islam dengan gelar Sultan Abdul Rahman. Menurut Lontaraq Suqkuna Wajo 

orang-orang Wajo masuk Islam pada tanggal 15 Safar 1019 H (1610 M). Arung Matoa 

Sangkuru hanya tiga tahun lamanya memerintah. Dua tahun sebelum ia menganut Islam 

dan setahun setelah ia menganut agama Islam lalu meninggal dunia di Paneki (makamnya 

ada di Watampaneki).2 

Islam diterima dan dianut oleh masyarakat Wajo, keberadaan hukum Islam sebagai 

tuntunan masyarakat merupakan suatu keharusan, perkembangan Islam di Wajo harus 

dibarengi dengan aturan-aturan syariat yang mengikat sehingga pertautan antara adat dan 

syariat dapat saling menopang dan melengkapi antara satu dan lainnya, Lontaraq Suqkuna 

Wajo adalah bukti bahwa kehidupan masa lampau tidak bisa diabaikan keberadaanya, perlu 

dilakukan pengkajian kembali agar nilai-nilai yang ada pada masa lampau tersebut tidak 

hilang ditelan masa. 

Kehidupan masyarakat masa lampau bersambung dengan kehidupan masa kini, 

dan kehidupan masa kini bersambung dengan kehidupan masa depan dalam sambungan 

yang dinamis. Apabila dalam kehidupan berlaku dan berkembang nilai-nilai kehidupan 

masyarakatnya, maka nilai-nilai yang hidup pada masyarakat masa kini, pada hakikatnya, 

merupakan bentuk kesinambungan dari nilai-nilai yang telah ada pada masyarakat masa 

lampau, dan selanjutnya akan menjadi unsur pembentuk masa depan suatu masyarakat. 

Oleh karena itu, kehidupan masyarakat dan bangsa pada masa kini hakikatnya terbentuk 

dari nilai-nilai yang hidup pada masa lampau.3  

Dengan demikian, kehidupan masyarakat masa kini akan dapat dipahami dengan 

memperhatikan latar sosio historisnya. Pemahaman terhadap kehidupan masa kini, akan 

banyak dibantu oleh berbagai informasi tentang buah pikiran, pandangan, dan nilai-nilai 

yang pernah hidup dan berkembang pada masa lampau. Demikian juga yang terdapat pada 

masyarakat dan bangsa Indonesia tidak terkecuali masyarakat Wajo yang mempunyai 

naskah yang mengatur tentang produk masa lampau yang membutuhkan penelitian lebih 

lanjut.  

Kehadiran manuskrip khususnya manuskrip keagamaan sangat penting, karena 

merupakan ungkapan pikiran dan pengalaman manusia masa lalu yang tertuang dalam 

bentuk tulisan. Manuskrip-manuskrip keagamaan di Nusantara bukan hanya dikenali dari 

 

1Mattulada, Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah  (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2011), h. 44-49. 

2Andi Zainal Abidin, “Wajo pada Abad XV-XVI Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari 

Lontara”, Desertasi (Jakarta: Universitas Indonesia, Jakarta, 1985), h. 41-42. 

3Siti Chamamah Soeratno, “Masa Lampau, Masa Kini, dan Masa Depan, Satu Kesinambungan dari Kehidupan: 

Tinjauan atas Peran Naskah bagi Kehidupan Masa Kini” (Makalah yang disajikan pada Simposium Internasional XIV 

Masyarakat Pernaskahan Nusantara di Universitas Gajah Madah, Yogjakarta, 11-13 September 2012), h. 1-3. Penulis 

termasuk salah satu peserta dalam simposium Internasional tersebut. 
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wujud fisiknya tetapi juga kandungan isi dan maknanya, tempat penyimpanannya, penulis 

atau penyalinnya. Manuskrip keagamaan yang ditulis atau diciptakan oleh pengarangnya 

dengan tujuan antara lain: menyadarkan, membimbing, dan mendekatkan manusia kepada 

Khalik-Nya dalam berbagai tataran dan cara, sehingga pada dasarnya manuskrip tersebut 

ditulis untuk kepentingan transmisi pengetahuan keagamaan.4 

Manuskrip klasik keagamaan merupakan khazanah budaya Nusantara yang sangat 

penting, terutama dalam bidang sejarah, manuskrip merupakan salah satu sumber sejarah 

yang sangat penting dalam berbagai aspek antara lain politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, 

hukum dan lektur keagamaan, dalam hal ini manuskrip merupakan dokumen dan media 

komunikasi yang sesuai dengan konteks zamannya, karena manuskrip menyampaikan 

pesan atau pernyataan pikiran baik dari perorangan atau kelompok penulisnya.5 

Manuskrip-manuskrip keagamaan Nusantara belum banyak dikembangkan 

sehingga sulit menjumpai kajian atau penelitian yang berkaitan dengan manuskrip 

keagamaan.6 Dan pada awal abad ke-21 kajian tentang manuskrip keagamaan, mulai 

berkembang, terutama di Indonesia, namun tidak berbanding dengan data jumlah 

manuskrip yang tersedia dan yang telah terjamah. Berbadasarkan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, maka penulis mengkaji manuskrip Lontaraq Suqkuna Wajo dan 

berfokus pada teks yang berkaitan dengan hukum Islam yang terpolarisasi pada 

pengelolaan zakat. Sistem pengeloaan zakat yang dikelola secara profesional oleh 

pemerintah kerajaan Wajo, padahal pada masa itu pengetahuan dan mobilitas masyarakat 

masih terbatas (belum modern). 

Manuskrip Lontaraq Suqkuna Wajo menjelaskan pembagian zakat secara jelas dan 

terarah bagi pengelola zakat sehingga seorang amil termotivasi untuk mengelola zakat 

secara optimal dan salah satu bentuk pengelolaan zakat yaitu: 

 

naiy nerko ritwni sEkEea duwkuw twn kliea sikuw ketea. 

duwkuw tosi twn ketea sikuwmi billea.mpdtwni billea 

pGululiPoea. duwkuwtosi twn pGululiPoea billea sikuwmi 

aemelea.
7
 

naiyya nareqko rita.wani seqkeq-é duwakuwa taw ā na k ā lié siqkuwa katteqé, duwakuwa 

tōsitawāna katteqé sikumi bilalaé, maqpadatāwani bilalaé pangululimpoé, duwakuwatōsi 

tawāna pangululimpoé bilalaé sikuwami ameleq-é. 

Artinya: Pada persoalan pembagian harta zakat bagi pengelola zakat 2 bagian Kadi, 1 

bagian Khatib, jika Khatib mendapat 2 bagian, berarti bilal dan pemangku adat mendapat 

1bagian, jika bilal dan pemangku adat mengdapat 2 bagian maka amil mendapat 1 bagian 

begitu seterusnya.  

Manuskrip Lontaraq Suqkuna Wajo tersebut memberikan informasi bahwa 

keberadaan manuskrip lontaraq yang berkaitan dengan kajian keilmuan keislaman harus 

digalakkan dan bukan tidak mungkin dari manuskrip lontaraq tersebut dapat melahirkan 

 
4Idham, “Naskah Klasik di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara”, Manassa 1, No. 1 (2011): h. 92-93. 

5Naskah yang tersebar di Indonesia banyak tersebar di Indonesia khususnya naskah keagamaan baik berbahasa 

Arab maupun bahasa lokal, namun naskah tersebut cenderung terlupakan, dikarenakan beberapa faktor antara lain : Pertama; 

manusia yang tidak memiliki kesadaran (human error) terhadap pentingnya naskah sehingga terabaikan bahkan sampai dijual 

ke luar negeri. Kedua bencana alam (natural disaster) seperti bencana tsunami, banjir, gempa bumi dan lainnya. Iklim di 

Indonesia yang memiliki kelembapan tinggi menyebabkan naskah menjadi lapuk sehinga mengundang rayab untuk 

memakannya. Fathin Masyhud, “Manuskrip Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM) Takeran: Sejarah, Karakteristik, dan Akses 

Naskah Digital”, Manassa Manuskripta 2, no.1 (2012): h. 1-2.  

6Oman Fathurrahman, Filologi dan Islam Indonesia  (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010), h. 

102.  

7Lontaraq  Suqkuna Wajo versi Datuk Sangaji halaman 151  
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ide dan pemikiran yang aktual sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang 

muncul pada era kekinian.  

B. Rumusan Masalah 

Pokok masalah dalam disertasi ini adalah “Bagaimana pengelolaan zakat dalam 

Lontaraq Suqkuna Wajo perspektif hukum Islam?”. Berdasarkan pokok masalah maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengelolaan zakat dalam dinamika pemikiran hukum Islam di 

Indonesia? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo? 

3. Bagaimana reformulasi pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo 

perspektif hukum Islam? 

C. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Disertasi ini merupakan penelitian pustaka (research library) yang bersifat 

deskriptif kualitatif. Pada penelitian pustaka adalah meneliti bahan-bahan dari 

manuskrip, tentang konsep pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo yang 

selanjutnya dikembangkan secara kualitatif.8 Penelitian ini digunakan untuk 

membantu memahami makna yang terkandung dalam Lontaraq Suqkuna Wajo dan 

membantu mendapatkan data-data yang berkaitan Lontaraq Suqkuna Wajo serta 

manuskrip-manuskrip tentang pengelolaan zakat sebagai bahan perbandingan.  

2. Pendekatan Penelitian 

Studi penelitian pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo, 

menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sejarah intektual, 

pendekatan normatif, dan pendekatan yuridis.  

3. Sumber Data 

a. Data primer bersumber dari Lontaraq Suqkuna Wajo. Studi manuskrip, 

bertujuan untuk memperoleh data sejarah tentang pengelolaan zakat yang 

bersumber dari teks Lontaraq Suqkuna Wajo, dan berfokus pada manuskrip 

yang terkait dengan tema penelitian.  

b. Data sekunder bersumber dari data-data tertulis atau library research yang 

bersumber dari data-data kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi 

(perundang-undangan). 

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data dengan jalan 

meneliti dokumen-dokumen yang ada, termasuk buku-buku kepustakaan, 

karangan ilmiah, perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian tentang pengelolaan zakat. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data, yakni pengumpulan bahan yang bersumber dari 

manuskrip Lontaraq Suqkuna Wajo sebagai data primer dengan melakukan studi 

manuskrip dengan mencari, mengumpulkan, dan mengkajinya. Sedangkan data 

sekunder dengan mengkaji peraturan perundan-undangan, hasil penelitian yang 

relevan, jurnal ilmiah, artikel, dan makalah seminar yang berhubungan dengan 

pengelolaan zakat. 

 
8Penelitian ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/ fenomena/gejala. 

Dalam Paradigma ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/ utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. 

Paradigma yang demikian disebut paradigma positivisme. Metode penelitian kualitatif  juga sering disebut metode penelitian 

naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya metode  ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut 

sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Sugiyono, Memahami 

Penelitian Kualitatif (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2007), h.1-2 
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5. Instrumen Penelitian 

Studi dokumen yakni mengumpulkan dokumen dan data-data yang 

diperlukan dalam permasalahan penelitian sebagai data primer lalu ditelaah dengan 

menggunakan interpretasi teks. Teknik ini dibutuhkan untuk keperluan 

mendeskripsikan secara objektif, terarah, dan sistematis.  

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang terkumpul diseleksi dan diedit lalu direduksi ke dalam suatu 

konsep dan kategori tertentu, kemudian hasil reduksi data tersebut diramu dan 

diorganisasi untuk menjadi suatu formulasi data yang sempurna. Untuk 

memudahkan maka akan dijelaskan beberapa tahapan-tahapan pengolahan dan 

analisis data dalam mengkaji Lontaraq Suqkuna Wajo terdiri dari empat tahap yaitu, 

pertama mencari bentuk-bentuk pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo; 

kedua menyalin ulang teks sesuai dengan manuskrip yang dijadikan landasan, 

dengan alasan agar penggunaan aksara lontaraq terpublikasikan kembali dan 

memperkecil kesalahan dalam membaca teks; ketiga pilihan transkripsi dan 

transliterasi9 bagi yang tidak mengetahui aksara lontaraq, memberikan tawaran 

kepada pembaca dengan menggunakan aksara latin berbahasa Bugis, dan 

terjemahan agar dapat dipahami oleh publik mengenai isi Lontaraq Suqkuna Wajo, 

terutama yang terkait dengan hukum Islam dan pengelolaan zakat; keempat untuk 

memperoleh konsep yang jelas tentang pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna 

Wajo perspektif  hukum Islam, diperlukan interpretasi teks dan konteks. Interpretasi 

yang dimaksud adalah mengandung muatan pemikiran dan menemukan ide-ide 

makna dalam lontaraq,10 sehingga pesan yang tersirat dalam kandungan makna 

mudah dipahami. 

BAB II  

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM DINAMIKA PEMIKIRAN  

HUKUM ISLAM DI INDONESIA 

A. Pengelolaan Zakat dalam Fikih 

Pengelolaan zakat dalam fikih11 dapat dijabarkan pada pengelolaan yang dimulai 

dari pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, pendayagunaan zakat dan terakhir 

pelaporan zakat. Dalam hal pola pengumpulan zakat menurut fikih dapat dipetakan pada 

sebab zakat, syarat-syarat dan rukun zakat, waktu kewajiban dan pelaksanaan zakat, serta 

macam-macam harta yang wajib dizakatkan. 

 
9Transliterasi dari aksara lontaraq ke huruf latin berguna untuk (1) melestarikan isi naskah yang tertulis dalam 

aksara lontaraq artinya dapat dibaca dan dihayati dari masa ke masa juga dari generasi ke generasi; (2) membandingkan 

antara aksara lontaraq dan ejaan latin; (3) mempermudah peneliti untuk membaca dengan tepat kata-kata yang sudah tidak 

umum dipakai; (4) mempercepat proses pengembangan/penyebaran ejaan latin bahasa Bugis. Muhammad Sikki, Lontara 

Bugis, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h .1-2. 

Transliterasi ialah perubahan teks dari satu ejaan ke ejaan lain. Nabilah Lubis, Naskah, Teks, dan Metode Penelitian Filologi 

(Cet.IV; Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2007), h.86 

10John B. Thompson, AnalisisIdeologi Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia diterjemahkan dari buku “Studies 

in the Theory of the Ideologi” (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), h. 24. 

11Menurut makna genetiknya fikih adalah pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Sebagai disiplin ilmu 

fikhi, fikih dipahami sebagai suatu pengetahuan hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam melalui proses 

eksplorasi nalar terhadap ayat-ayat Al Qurán dan teks hadis yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang berakal dan 

dewasa, fikih sesungguhnya identik dengan syariat pada aspek produknya, fikih adalah produk ijtihad para ahli hukum pasca 

nabi dengan mengacu dan mendasarkan diri pada teks-teks yang disampaikan Rasulullah, baik dalam bentuk wahyu, maupun 

ucapan dan tradisi nabi. Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushūl al-Fiqh, 11. Abu Zahrah, Ushūl al-Fiqh, h. 7. Husein Muhammad, 

Hukum Islam yang Tetap dan Berubah, dalam Islam Nusantara dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan, (Cet,I; 

Bandung: Mizan Pustaka,2015), h.100 
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Ulama mengatakan bahwa sebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu nisab yang 

berkembang yang sudah cukup satu haul, juga dengan syarat tidak ada tuntutan utang dari 

hamba dan juga barang tersebut lebih dari kebutuhan pokoknya. Yang dimaksud dengan 

nisab adalah apa yang ditetapkan oleh syariat sebagai tanda atau petunjuk kewajiban zakat. 

Selanjutnya rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab dengan memutus 

kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang 

fakir, menyerahkannya kepadanya atau yang telah ditunjuk yaitu pemimpin dan pengumpul 

zakat.  

Mengenai syarat-syarat wajib zakat dalam hal kefarduan untuk mengeluarkan zakat 

yaitu orang yang merdeka, Islam, balig, kondisi harta yang dizakati, kondisi harta sampai 

satu nisab, kepemilikan yang sempurna terhadap harta, berlalu satu tahun atau berjalan satu 

tahun Kamariyah kepemilikan satu nisab, tidak ada utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. 

Adapun syarat-syarat sah membayar zakat adalah niat. Para fukaha sepakat bahwasanya 

niat adalah salah satu syarat membayar zakat, demi membedakan dari bentuk pemberian 

dari yang lainnya. Pembayaran zakat dikategorikan amal, maka keberadaan niat untuk 

membedakan fardu dari sunnah. Selanjutnya memberikan kepemilikan, disyaratkan 

pemberian hak kepemilikan demi keabsahan pelaksanaan zakat, yakni dengan memberikan 

zakat kepada yang berhak menerimanya.12 

Keberadaan pengelolaan zakat dalam fikih mulai dari proses pengumpulan, 

pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan adalah manifestasi dari proses pengelolaan 

zakat yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab fikih kontemporer  yang tujuan 

utamanya adalah bagaimana harta zakat tersebut sampai kepada mustahik zakat dan 

didayagunakan sesuai dengan aturan syariat. 

B. Pengelolaan Zakat dalam Fatwa 

Ketentuan mengenai zakat di Indonesia selain diatur dalam perundang-undangan 

juga berdasarkan pada fatwa13 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Zakat penghasilan14 

Zakat penghasilan difatwakan di Jakarta pada tanggal 06 Rabiul Akhir 1423 

H, bertepatan dengan 07 Juni 2002. Kedudukan zakat penghasilan, baik penghasilan 

rutin seperti gaji pegawai, karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun 

penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan 

sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Oleh 

karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang 

status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam 

dan pihak-pihak yang memerlukannya. Dasar pertimbangan tersebut terdapat pada 

firman Allah swt QS. At-Taubah 9: 103. QS. Al-Baqarah/2: 267. 

b. Penggunaan dana zakat untuk istitsmar (investasi)15 

Fatwa tentang penggunaan dana zakat untuk istitsmar tertuang dalam fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 

 
12Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islamī  wa Adillatuhū, Juz III (Cet. IV, Damaskus: Dār al- Fikr, 1997),  h.1796-

1812 

13Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap 

problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan 

bertingkah laku. Sebab fatwa dikalangan masyarakat laksana dalil di kalangan para mujtahid “al-fatwa fī Haqqil Ámi kal 

Adillah fī Haqqil Mujtahid”. kebutuhkan fatwa-fatwa syariah dari lembaga MUI berkaitan dengan praktik pengelolaan zakat 

agar memiliki landasan yang akurat secara syariah. Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), h. 127 

14Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, h. 87-91. 

15Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Istitsmar, 2003. 



6 

 

 
 

06 Ramadhan 1424 H. bertepatan dengan tanggal 01 Nopember 2003, sebagai dasar 

pertimbangan bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang 

digunakan oleh fakir dan miskin (mustahik), banyak ditanyakan oleh umat Islam 

Indonesia, bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu 

menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan 

pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Dengan dasar 

pertimbangan tersebut di atas maka ditetapkan fatwa tentang penggunaan dana zakat 

untuk investasi sebagai berikut: (1) zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin 

(fauriyah), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik; (2) 

penyaluran zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus 

fauriyah, dapat di-takhir-kan apabila mustahik-nya belum ada atau ada kemaslahatan 

yang lebih besar; (3) maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada 

aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar’iyah; 

(4) zakat yang ditakhirkan boleh diinvestasikan (istitsmar) dengan syarat-syarat sebagai 

berikut: a). harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan 

yang berlaku (althuruq al-masyru’ah); b). diinvestasikan pada bidang-bidang usaha 

yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan; c). dibina dan 

diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi; d). dilakukan oleh 

institusi/lembaga yang profesionanal dan dapat dipercaya (amanah); e). izin investasi 

(istitsmar) harus diperoleh dari pemerintah. Pemerintah harus menggantinya apabila 

terjadi kerugian atau pailit; f). tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan 

biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan; g). pembagian 

zakat yang ditakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.  

C. Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dapat 

dijelaskan bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini adalah bahwa 

negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, bahwa 

menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan 

syariat Islam. Pengelolaan zakat dalam undang-undang adalah kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 

pendayagunaan zakat.  

Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, 

kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan 

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 

penanggulangan kemiskinan. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah 

membentuk badan amil zakat nasional. Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibu 

kota negara. Badan amil zakat nasional merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang 

bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Baznas 

merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. 

Dalam melaksanakan tugas badan amil zakat nasional menyelenggarakan fungsi: (a) 

perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan 

pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan (d)  pelaporan dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan amil 

zakat nasional dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. badan amil zakat nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 

secara tertulis kepada presiden melalui menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
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Pengelolaan zakat dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah merupakan suatu landasah hukum yang positif dalam menyikapi berbagai 

persoalan-persoalan zakat yang semakin hari semakin kompleks sehingga dibutuhkan 

payung hukum yang dapat mengakomodir berbagai masalah yang muncul agar pengelolaan 

zakat dapat lebih dinamis dan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang ada. 

D. Pengelolaan Zakat dalam Yurisprudensi 

Pengelolaan zakat dalam yurisprudensi dapat dilihat pada putusan Mahkamah 

Agung terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 84-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2012 

yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2013 bahwa terdakwa tidak menyalurkan dana 

amil zakat tahun 2011 M/1432 H dengan jumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus 

ribu rupiah) kepada yayasan yang terdaftar sebagai penerima amil zakat dan adapula 

yayasan yang sudah menerima zakat tetapi tidak sesuai dengan zakat yang disalurkan. 

Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana 

telah diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP. Setelah melalui 

beberapa proses persidangan maka diputuskan pidana penjara selama sepuluh bulan selama 

waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

Keberadaan yurisprudensi dalam pengelolaan zakat dapat menjadi acuan apabila 

didapati kasus seperti apa yang sudah menjadi ketetapan hakim sebelumnya sehingga dapat 

dipedomani dan menjadi landasan hukum apabila terjadi lagi kasus yang semisal tersebut. 

Dinamika pemikiran hukum Islam dalam pengelolaan zakat dalam fikih sangat 

membantu keberadaan pengelolaan zakat mulai dari proses pengumpulan, pendistribusian, 

pendayagunaan dan pelaporan adalah manifestasi dari proses pengelolaan zakat yang ada 

dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab fikih kontemporer yang tujuan utamanya adalah 

bagaimana harta zakat tersebut sampai kepada mustahik zakat dan didayagunakan sesuai 

dengan aturan syariat. Berikutnya, munculnya beberapa persoalan hukum zakat dalam 

berbagai dimensi kehidupan manusia akan selalu muncul dan membutuhkan pemecahan 

yang jelas dan aktual sehingga persoalan pengelolaan zakat akan terus menerus dilakukan 

dan membutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut dan terarah. Permasalahan zakat 

sebagai ibadah maaliyah wal iqtishadiyah haruslah dipandang secara utuh dan menyeluruh 

sehingga fatwa atau kebijakan-kebijakan pengelolaan zakat harus terus dikembangkan dan 

diteliti kembali apa fatwa tersebut masih pantas dilanjutkan atau diperbarui. Selanjutnya 

yurisprudensi dalam pengelolaan zakat dapat menjadi acuan apabila didapati kasus seperti 

apa yang sudah menjadi ketetapan hakim sebelumnya sehingga dapat dipedomani dan 

menjadi landasan hukum apabila terjadi lagi kasus yang serupa. Dinamika pemikiran 

hukum Islam terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin 

kompleks.  

 

BAB III 

PENGELOLAAN ZAKAT DALAM LONTARAQ SUQKUNA WAJO 

A. Bentuk-Bentuk Pengelolaan Zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo 

Dalam Lontaraq Suqkuna Wajo terdapat bentuk-bentuk pengelolaan zakat yang 

dijadikan bahan acuan dalam pengelolaan zakat pada masa pemerintahan kerajaan Wajo. 

Berikut akan diklasifisikan bentuk-bentuk pengelolaan tersebut menurut penelusuran dan 

identifikasi dari Lontaraq Suqkuna Wajo: 

Perintah kewajiban zakat yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

zakat terdapat pada halaman 150 baris ke10 sampai baris ke-12 
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altalmsiy kuwealon. edduwn ealon jjimni. 

ealon tEjjimni. psuai sEkEmu. apitrao nmsEpGisEmu 

rialtalmi pkKao. 

Artinya: Allah maha berkehendak, jikalau Allah menghendaki sesuatu pasti 

terlaksana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu keluarkan 

zakatmu, keluarkan zakat fitrahmu, supaya kamu mengenal Tuhan-mu yang telah 

menciptakanmu. 

 

a. Dibentuknya pegawai syarak yang mengurusi segala persoalan-persoalan 

keagamaan termasuk pengelolaan zakat terdapat pada halaman 150 baris ke-24 

sampai ke-27. 

nsiturun pEtaiwjo epsonaiyti dto pgmea# ntroni dto 

6 bill. 6 ket. 3 pGululiPo. 3 aemel. 2 ket 2 bill 1 

pGululiPo 1 aemel tsituruGE lk. 

b. Penunjukan kadi sebagai perwakilan raja dalam mengurusi persoalan-persoalan 

keagamaan termasuk pengelolaan zakat terdapat pada halaman 151 baris ke-24 

sampai baris ke-27 

naiy riwEtu spn kli towjoea ned mk mkEdni 

arumtowea ridto  سليمان aidimni auwekelkiy bicrn 

aklieG. jjini dto PrEkEGi aklieG. 

c. Pembagian harta zakat pada pengelola zakat dapat dilihat pada halaman 151 baris 

ke-27 sampai baris ke-31 

naiy nerko ritwni sEkEea duwkuw twn kliea sikuw 

ketea. duwkuw tosi twn ketea sikuwmi 

billea.mpdtwni billea pGululiPoea. duwkuwtosi 

twn pGululiPoea billea sikuwmi aemelea. 

d. Dalam hal pembagian infaq dan sedekah sama halnya dengan pembagian zakat 

terdapat pada halaman 151 baris ke-32 sampai baris ke-33 

naiy psidEklweG mkutoairo twn ppdai twn sEkEea  

e. Pengumpulan zakat berdasarkan sentralisasi  dan desentralisasi yang merupakan 

daerah kerja amil dapat dilihat pada halaman 151 baris ke-33 sampai baris ke-38 

naiy lili tEntEtoGiea jum bEtuwn ann liliea kuweatop 

sinin wnuwnpuwtea wjo wnuwedmnEtu jumn. paotmai 

sEkEn riwjo. naiy wnuw nptEtoGiea jum dto mniypjo 

alau wjo. naiy nerko REbai jumn ned sb ridosai 

duwtea. 

f. Terdapat pengumpul zakat lainnya yang diistilahkan doja dapat dilihat pada halaman 

152 baris ke-4 sampai baris ke-8 

pdmutoai twn sEkEea.# ntroton doj dto aesr. aEnE 

poel riyrueG. tsidin pEtaEnEeG. tElu poel rilipoea. 

naiy dojea nelelaimnE aKn lili rielelaiey muki. 

tsipup bErE silEl sisE sitau# 

g. Hak-hak amil dalam kehidupan kemasyarakatan dapat dilihat pada halaman 152 

baris ke-8 sampai baris ke-17 

mkEdtoai dto riysiturusEn puwERiwjo naiy adEn bicrn 

srea nerko mbicrsrai tEnepelGi aru. mebl ripuadai 

al nautmaiey. nyiy perwn wjo ed aktGEn ltu 

rimukieG kuweatop perwn lilin wjo. tErielel ripd 

ribol tEnsP aobi tEneR pGr. tERiprk tERipsolo. nsGdin 

aiy mitai aeln nmealo pogauai sinin purripowdea 
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edto ppksl kEnai. tERipecr tEridos tERial aEliripsn 

tERibuwPek. tEnkEn jietjitr 

h. Diberikannya sanksi pada amil jika tidak bisa menjaga amanah yang diberikan 

kepadanya terdapat pada halaman 152 baris ke-17 sampai baris ke-21. 

nerko pslai srn wjo kuwea lilin wjo netyn wjo 

mdPE ripsiboloGi bEtuwn ripelsoai nsb tEnruwn jiet 

jitr. naiy perwn wjo nerko npogauai nepsKeG 

srea aiyntu clai aeln.  

i. Porsi zakat yang sama antara kadi dan amil dalam pembagian harta zakat terdapat 

pada halaman 155 baris ke-16 sampai baris ke-22. 

aiynro wEtu nesdimni aemel ariwjo. aiiytonro npbli 

tudGi dto aemelea kliea.aiiytomniro wEtu rippdtw 

kliea aemelea. risEkEea aiytop psidEklweG 

rimsgiea. naiy ksiwian aemelea riwjo njijiai tudeG 

rimsigiea nerko jumai. aiiytop ribolea nerko tudGdEai 

srea 

j. Adanya perencanaan yang matang bagi seorang amil untuk menyeruh masyarakat 

dalam mengumpulkan zakat terdapat pada halaman 155 baris ke-22 sampai baris ke-

27 

nerko mtsni aesew apowdGi plaoRumea riwjo 

pautmai sEkEn aesmu rimsigiea. ridosao nerko 

tEmupotmai. mkumtoai nerko aEK mueaer rileanea. 

msutoai ri lili tEntEtoGiey jum paotmai riwjo sEkEmu. 

mkuniro and srea riwjo# 

k. Posisi amil sebagai posisi yang harus ada dalam pembagian zakat terdapat pada 

halaman 156 baris ke-14 sampai baris ke-19 

nerko ed kli riwjo aemelea PrEkEGi. arumtowea 

mjElo nerko ed aemel. kliey PrEkEGi njElo 

arumtowea. naiy nerko ed aemel ed to kli. 

arumtowaea mjElo. tEPEdiGi asiturusEn wjo.# 

l. Fungsi masjid atau langgar sebagai tempat untuk mengumpulkan zakat terdapat pada 

halaman 156 baris ke-38 sampai halaman 157 baris ke-1 sampai baris ke-4. 

naiy nerko REbai jummu paotmniriwjo sEkEmu. ridosao 

erko tEmupaotmai sEkEmu riwjo. naiy riwEtu risuron 

towjoea tro lkr tsidi siliPo neberyni dto aibd 

aolon kliea sais newerGi seas guru pGulu liPoea.  

m. Bagian amil dalam porsi yang berbeda dapat dilihat pada halaman 157 baris ke-36 

sampai baris ke-38 dan halaman ke-1 sampai baris ke-4 

naiy ripdisidEkea pdtwai ketea aiytElu. pdtwtoai 

ketea aeRguru pPwea nerko koai riliPoon. naiy 

guruliPoea pdai twn billea ripsidEk lweG. nerko 

koai riliPon mpogau. naiy nerko aEk lipo mpogau 

nsiturulkmi perw nmealo pkK mkomtoai wrin tudn. 

wrin psidEkn. 



10 

 

 
 

n. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang amil dapat dilihat pada halaman 160 

baris ke-16 sampai baris ke-19. 

mkEdai dtu aj muwlai perw riwjo aslE atea. mau 

mg apRitGEn. aEREeG tau slsleG. mauu mbtirE aru 

nslsl . mau pRit. aj muala perw. 

o. Fungsi ganda amil dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan dapat dilihat pada 

halaman 161 baris ke-1 sampai baris ke-4 

aiyton mGobirEGi nplEpE pitrn towjoea. nerko 

aEsoalEpErEGi aiytop mgobi nerko mealo tauew 

tEpriglu. aiytop mGobi nerko aEk asiturusEn wjo. 

p. Syarat pengangkatan amil yang sangat selektif dapat dilihat pada halaman 161 baris 

ke15 sampai baris ke-17. 

ntiy riyl perw riwjo aslE atea# naiynro muwEsE 

aiko perw srea riwjo tEluRupn  

q. Dipersyaratkan orang merdeka yang jalur keluarganya bersambungan dengan 

keluarga raja ada pada halaman 161 baris ke-17 sampai baris ke-18 

tau riysE mredk esdimuwtu tERitG nrial perw. 

r. Dipersyaratkan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan raja 

walaupun kekerabatan tersebut hanya sedikit terdapat pada halaman 161 baris ke-18 

sampai baris ke-24 

naiy duwea tGai muwlai perw# naiy tautoGE krjea 

aiynritu tEripedecGiyto tG nriyl perw. nerko aiyn 

ripoji nsb aiy riysEeG tautoGEkrj aEK eced aslEn  

poel riyrueG. ed nmeaG# naiy duwea aiyntu 

mupedecGiy tG. bEtuan mauni mual perw aj muptEtoGi. 

pwErEkEGimuwi bw. nsb npmnrEGitu mtu riwijn. 

s. Dipersyaratkan orang yang mempunyai kemampuan dalam menangani persoalan 

syariat walaupun tidak ada hubungan kekerabatan dengan raja tetapi juga tidak 

berasal dari keluarga hamba sahaya terdapat pada halaman 161 baris ke-29 sampai 

baris ke-36 

naiy riysEeG tautoGEtoGE aiynritu mredk edea apoeln 

riyrueG nedto aslEn poel riatea. aiykiy aEK siyjin 

arueG neaw mesyji. naiy riysEeG tautoGE aiynritu 

tauedea aslEn poel riyruea nedto aslEn poel 

riatea. nedto siyjin arueG neaw msiyji. ntoli 

aiymtoh sitEpGE msiyji 

t. Penegasan kembali jika akan mengangkat amil yang merupakan standarisasi dalam 

pengelolaan zakat terdapat pada halaman 162 baris ke-2 sampai baris ke-4 

aiynritu nealorEGi dtu aibd ritG medec tauea nerko 

mealoai tauew rial perw riwjo. 
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BAB IV  

REFORMULASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM LONTARAQ  

SUQKUNA WAJO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

A. Kelembagaan Pengelolaan Zakat 

Kajian pengelolaan zakat merupakan wilayah ibadah di samping menjadi kajian 

urgen dalam wilayah muamalah. Ketika zakat menjadi wilayah muamalah terbuka hukum-

hukum baru yang harus diakomodir sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan kondisi 

kemanusiaan. Sesuai dengan pernyataan bahwa perubahan hukum itu ditentukan oleh 

perubahan zaman, tempat dan konteks yang ada. 

Pada persoalan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo sangat ditekankan pada 

persoalan saraq dalam pangadereng, sedangkan pada aspek manajemen pengelolaaan 

zakat dalam lontaraq nampak pertautan yang jelas antara adat dan hukum Islam. 

Dalam lontaraq keterkaitan tersebut dapat dilihat pada Lontaraq Suqkuna Wajo 

halaman 155 baris ke-27 sampai baris ke-32 

aiytop asiturusEn adEea srea. mpkrjai srea riadEea. 

mpklEbiai adEea risrea. tEmkuel sirus bicr. nerko pusai 

bicrn adEea mkutnai ribicrn srea. nerko pusai srea 

ribicrn mkutnai riadEea. tEmkuelni siapus. 

Artinya: Terjadi kesepakatan antara adat dan syariat, syariat’ mengayomi adat, tidak 

mungkin keduanya bertentangan, apabila tidak ada titik temu di dalam adat maka syariat 

yang menjadi penopang, begitupun sebaliknya jika belum didapati aturan di dalam syariat 

maka adat menjadi solusi, keduanya tidak mungkin saling bertentangan. 

Dalam nas disebutkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Sebagaimana dalam lontaraq 

disebutkan pada halaman 155 baris ke-23 sampai baris ke-26 

pautmai sEkEn aesmu rimsigiea. ridosao nerko tEmupotmai. 

mkumtoai nerko aEK mueaer rileanea. 

Artinya: amil bertugas untuk menyampaikan kepada masyarakat di Wajo untuk 

mengeluarkan zakat padinya di masjid berdosa bila tidak mengeluarkannya. Begitupula 

dengan rejeki yang lain juga harus dikeluarkan zakatnya. 

Sedangkan dalam persoalan pengelolaan zakat pertautan tersebut dapat dilihat dari 

kaedah-kaedah pokok dalam kehidupan masyarakat orang Bugis yaitu pangadereng yang 

meliputi adeq, bicara, rapang, wariq, dan saraq. Pangadereng adalah wujud kebudayaan 

yang selain mencakup pengertian sistem norma dan aturan-aturan adat serta tata tertib, juga 

mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku 

dan mengatur prasarana kehidupan.  

Perintah mengeluarkan zakat dapat kita lihat pada Lontaraq Suqkuna Wajo tidak 

terlepas dari peranan kerajaan dalam mengurusi pengelolaan zakat, hal ini yang mendasari 

penulis bahwa cikal bakal adanya upaya sentralisasi dan desentralisasi sudah ada pada masa 

pemerintahan kerajaan Wajo hal ini terdapat pada halaman 150 baris ke10 sampai baris ke-

12 sebagai berikut:   

altalmsiy kuwealon. edduwn ealon jjimni. ealon 

tEjjimni. psuai sEkEmu. apitrao nmsEpGisEmu rialtalmi 

pkKao. 
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Artinya: Allah maha berkehendak, jikalau Allah menghendaki sesuatu pasti terlaksana, 

tidak ada yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu keluarkan zakatmu, keluarkan zakat 

fitrahmu, supaya kamu mengenal Tuhan-mu yang telah menciptakanmu  

Pengelolaan zakat pada Lontaraq Suqkuna Wajo dalam hal sentralisasi dan 

desntralisasi pengelolaan zakat sudah diatur oleh kerajaan Wajo, kadi sebagai perwakilan 

raja dalam menangani pranata keagamaan di kerajaan Wajo melakukan pengumpulan zakat 

berdasar pada Lontaraq Suqkuna Wajo yang terdapat pada halaman 151 baris ke-24 sampai 

baris ke-27 yang berbunyi: 

 

naiy riwEtu spn kli towjoea ned mk mkEdni arumtowea 

ridto سليمان aidimni auwekelkiy bicrn aklieG. jjini dto 

PrEkEGi aklieG. 

Artinya: setelah pegawai syarak akan dibentuk dan tidak ditemukan yang bisa menduduki 

jabatan kadi maka raja menunjuk Datuk Sulaiman sebagai kadi, maka dibentuklah kadi 

yang menangani segala persoalan syarak, kadi adalah perwakilan raja dalam kewenagan 

syariat Islam, dalam hal ini kadi memegang peranan penting dalam pengelolaan zakat. 

Di samping itu pola yang dilakukan dalam sentralisasi tersebut diharuskan para 

pranata keagamaan yang ada untuk mengadakan pengumpulan zakat yang tersentralisasi 

pada kerajaan Wajo. Tempat pengumpulannya dipolarisasi dalam dua bagian bagi daerah 

yang melaksanakan salat Jumat maka pengumpulan zakatnya dilakukan di daerah tersebut, 

bagi daerah yang tidak melaksanakan salat Jumat maka pengumpulan zakatnya langsung 

ke kerajaan Wajo. Dalam Lontaraq Suqkuna Wajo disebutkan pada halaman151 baris ke-

33 sampai baris ke-38 yaitu: 

 

naiy lili tEntEtoGiea jum bEtuwn ann liliea kuweatop 

sinin wnuwnpuwtea wjo wnuwedmnEtu jumn. paotmai sEkEn 

riwjo. naiy wnuw nptEtoGiea jum dto mniypjo alau 

wjo. naiy nerko REbai jumn ned sb ridosai edwtea. 

Artinya: mengenai tempat membayar zakat bagi kampung dan negeri jajahannya yang tidak 

menyelenggarakan salat Jumat dan kadang tidak melaksanakan salat Jumat maka 

pembayaran zakatnya diserahkan langsung kepada kerajaan Wajo sedangkan bagi 

kampung yang menyelenggarakan salat Jumat maka pembagian zakatnya diserahkan 

kepada pegawai syarak di kampung tersebut, apabila tidak menyelenggarakan salat Jumat 

maka berdosa pada Allah 

Dalam hal desentralisasi pengelolaan zakat bisa dilihat pada persoalan tempat 

untuk mengeluarkan zakat diinstruksikan untuk mengeluarkan zakatnya pada masjid atau 

langgar apabila daerah tersebut menyelenggarakan salat Jumat, apabila tidak 

menyelenggarakan salat Jumat maka zakatnya langsung diserahkan kepada kerajaan Wajo 

terdapat pada halaman 156 baris ke-38 sampai halaman 157 baris ke-1 sampai baris ke-4 
 

naiy nerko REbai jummu paotmniriwjo sEkEmu. ridosao erko 

tEmupaotmai sEkEmu riwjo. naiy riwEtu risuron towjoea tro 

lkr tsidi siliPo neberyni dto aibd aolon kliea sais 

newerGi seas guru pGulu liPoea.  

Artinya: apabila wilayah tersebut tidak melaksanakan salat Jumat maka keluarkan zakatmu 

di kerajaan Wajo. Jika tidak di laksanakan maka berdosalah, oleh karenanya diperintahkan 

kepada masyarakat Wajo untuk mendirikan satu langgar setiap kampung untuk dipakai 
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salat Jumat. Maka Datok ri Bandang menyerahkan sebagian tugas kadi kepada guru 

penghulu kampung. 

Dari pemaparan di atas tentang sistem sentralisasi dan desentralisasi dari 

pemahaman dan pengembangan manuskrip Lontaraq Suqkuna Wajo sehingga menjadi 

formulasi dua sistem yang dipakai pada Kerajaan Wajo. Kedua sistem tersebut 

dimanifestasikan dalam sentralisasi dan desentralisasi yang dijabarkan sebagai berikut:  

1. Sistem Sentralisasi  

Sentralisasi merupakan sistem pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo 

ditandai dengan tidak diselenggarakannya salat Jumat di daerah tersebut dan tidak 

lengkapnya pegawai saraq sehingga sistem pengelolaan zakat harus terpusat dan 

mengikut pada daerah yang lengkap perangkat saraqnya. Dikatakan sentralisasi karena 

daerah yang dimaksud tersebut di atas belum mampu melaksanakan pengelolaan zakat 

sehingga harus mengeluarkan zakatnya di Kerajaan Wajo dalam lontaraq disebutkan 

paotmai riwjo sEkEmu hal tersebut menandakan bahwa jikalau parewa saraq 

tidak lengkap zakat harus tersentralisasi. 
2. Sistem Desentralisasi 

Pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo berbentuk desentralisasi jikalau 

tatanan masyarakat di suatu daerah sudah lengkap yang ditandai dengan 

diselenggarakannya salat Jumat dan parewa saraq sudah lengkap. 

Lengkapnya parewa saraq terdiri dari : Kali, Katteq, Amele, Pangulu Limpo dan Bilala. 

Salat Jumat dan lengkapnya parewa saraq selalu menjadi ukuran dalam menetapkan 

suatu produk hukum pada masa itu karena daerah yang sudah mapan tersebut dianggap 

mampu untuk mengelola sendiri daerahnya. Kalau hal itu dimanifestasikan dalam 

kondisi sekarang dalam hal pengelolaan zakat, maka lembaga atau organisasi pengelola 

zakat yang sudah terakreditasi dan kafabel dalam bidangnya, dianggap mampu untuk 

mengelola sendiri harta zakat yang menjadi wewenangnya. 

Asumsi yang ada di atas sangat menekankan akan pentingnya perbaikan sistem 

yang ada baik dalam lembaga zakat sendiri maupun pemerintah sebagai regulator zakat 

untuk lebih memantapkan peran dan fungsinya dalam pengelolaan zakat, sentralisasi 

maupun desentralisasi sangat memungkinkan untuk kembali dikaji dan dimanifestasikan 

dalam penerapan undang-undang zakat yang bisa mengayomi semua kepentingan dan 

bentuk diskriminasi kepada lembaga-lembaga zakat yang kredibel dan transparan selama 

ini. 

 

B. Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Zakat 

Menindaklanjuti Undang-undang zakat yang ada, pemerintah segera berbenah 

menata pengelolaaan zakat di Indonesia. Dalam upaya ini, pemerintah kemudian 

mengukuhkan badan amil zakat nasional yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh 

pemerintah, yang personalia pengurusnya terdiri atas ulama, cendekiawan, profesionanal, 

tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, dan lembaga amil zakat, yaitu lembaga pengelola 

zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhannya dilakukan oleh pemerintah bila 

telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga 

yang mengelola, mengumpulkan, penyaluran, dan memberdayakan para penerima zakat 

dari dana zakat.  

Dari standarisasi yang telah diuraikan di atas dan untuk lebih memahami dari sisi 

kelayakan dan akreditasi lembaga zakat sangat sesuai dengan yang terdapat dalam 

Lontaraq Suqkuna Wajo mengenai sertifikasi dan akreditasi  amil dan lembaga zakat dan 

dituntut keseriusan para amil zakat untuk menguasai dan mengembang tugas pengelola 

zakat yang profesionanal dan mampu bekerja dibidangnya. 



14 

 

 
 

Syarat untuk pengangkatan amil sangat selektif dan mempersyaratkan amil sebagai 

orang yang merdeka, tidak mempunyai cacat fisik yang permanen dapat dilihat pada 

halaman 160 baris ke-16 sampai baris ke-19. 

mkEdai dtu aj muwlai perw riwjo aslE atea. mau mg 

apRitGEn. aEREeG tau slsleG. mauu mbtirE aru nslsl . 

mau pRit. aj muala perw. 

Artinya: Datuk berpesan jangan mengangkat pegawai syarak di wajo termasuk zakat 

apabila berstatus hamba sahaya meskipun dia cerdas, jangan mengangkat pegawai syarak 

orang cacat meskipun keturunan bangsawan, meskipun dia pintar, jangan sekalipun 

menjadikan dia pegawai syarak. 

 Hal senada dari lontaraq tersebut di atas tidak diperbolehkannya untuk 

mengangkat amil dari golongan hamba sahaya dan hal itu harus diperpegangi sebagai 

aturan adat di Wajo dengan memetakan pada tiga kategori. 
ntiy riyl perw riwjo aslE atea# naiynro muwEsE aiko 

perw srea riwjo tEluRupn  

Artinya : jangan sekali-kali mengangkat pegawai syarak jika berstatus hamba. Itulah 

pegangan kamu sebagai pegawai syarak di wajo, ada tiga syarat untuk mengangkat pegawai 

syarak di Wajo 

Kategori dalam pengangkatan amil di Wajo dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Orang merdeka yang jalur keluarganya bersambungan dengan keluarga raja ada pada 

halaman 161 baris ke-17 sampai baris ke-18 

tau riysE mredk esdimuwtu tERitG nrial perw. 

Artinya: Syarat pertama harus orang merdeka, dan syarat ini merupakan syarat mutlak 

untuk diangkat menjadi pegawai syarak.  

b. Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan raja walaupun kekerabatan 

tersebut hanya sedikit terdapat pada halaman 161 baris ke-18 sampai baris ke-24 

naiy duwea tGai muwlai perw# naiy tautoGE krjea 

aiynritu tEripedecGiyto tG nriyl perw. nerko aiyn 

ripoji nsb aiy riysEeG tautoGEkrj aEK eced aslEn  poel 

riyrueG. ed nmeaG# naiy duwea aiyntu mupedecGiy tG. 

bEtuan mauni mual perw aj muptEtoGi . pwErEkEGimuwi bw. 

nsb npmnrEGitu mtu riwijn. 

Artinya : Syarat yang kedua untuk diangkat pegawai syarak yaitu Tau Tongeng Karajae  

yaitu orang yang dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai syarak, apabila 

disetujui karena Tau Tongeng Karajae  ada hubungan kerabat dengan raja walaupun 

hanya sedikit, pada pra syarat ini harus betul-betul diseleksi artinya kalaupun diangkat 

menjadi pegawai syarak tidak diberikan kewenangan yang luas akan tetapi diberikan 

tanggung jawab tidak melebihi kewenangannya karena jangan sampai jabatan tersebut 

diwariskan kepada anak cucunya. 

c. Orang yang mempunyai kemampuan dalam menangani persoalan syariat walaupun 

tidak ada hubungan kekerabatan dengan raja tetapi juga tidak berasal dari keluarga 

hamba sahaya terdapat pada halaman 161 baris ke-29 sampai baris ke-36. 
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naiy riysEeG tautoGEtoGE aiynritu mredk edea apoeln 

riyrueG nedto aslEn poel riatea. aiykiy aEK siyjin 

arueG neaw mesyji. naiy riysEeG tautoGE aiynritu 

tauedea aslEn poel riyruea nedto aslEn poel 

riatea. nedto siyjin arueG neaw msiyji. ntoli 

aiymtoh sitEpGE msiyji 

artinya: syarat yang ketiga untuk diangkat menjadi pegawai syarak yaitu orang yang 

dinamakan Tau Tongeng-Tongeng yaitu orang yang merdeka yang silsilah keluarganya 

tidak ada hubungan sama sekali dengan raja dan tidak pula berasal dari keturunan hamba 

akan tetapi ada kerabat raja yang sudah menjadi kerabatnya. Selanjutnya Tau Tongeng  

yaitu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan raja dan tidak berasal dari 

keluarga hamba, dan tidak mempunyai kerabat dari keluarga raja. Keluarganya hanya 

berasal dari nasab mereka sendiri. 

Dari berbagai standarisasi dan persyaratan yang sangat ketat dalam pengangkatan 

amil pada Lontaraq Suqkuna Wajo dampak berdampak positif dalam perbaikan kinerja para 

pengelola zakat sehingga hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan. 

Lontaraq Suqkuna Wajo sangat menekankan kepada kualitas amil dan lembaga 

zakat, dari ketatnya proses pengangkatan amil tersebut membuktikan bahwa proses 

akreditasi dan sertifikasi amil dan lembaga zakat sudah dijalankan oleh Kerajaan Wajo 

dalam mengangkat parewa saraq  dari persyaratan-persyaratan tersebut dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. tG  

Frasa di atas memuat arti yang sangat luas sehingga persyaratan ini dipandang sebagai 

persyaratan pertama yang sangat penting, dalam arti luas tersebut bermakna 

memandangi, menatap, mengamati, mencermati, melihat dengan cermat dan lama. Oleh 

karena itu keberadaan amil dan lembaga zakat harus benar selektif dan mampu 

dibidangnya. 

2. tG medec  
pemahaman dari syarat ini masih lanjutan dari syarat pertama tapi dampak yang 

diperhatikan semakin detail, frasa tersebut sangat menekankan pada kualitas individu 

dan kehidupan sosialnya, bila ucapan yang dinilai maka lihatlah akibatnya, bila 

perbuatan yang dinilai maka lihatlah apa yang pernah dilakukan di masa lalu. Olehnya 

itu diperlukan seorang amil yang mempunyai ability dan capability untuk proses 

sertifikasi dan akreditasi dalam suatu lembaga. 

3. tau mredk  

Keturunan raja adalah syarat berikutnya dalam pengangkatan amil karena keturunan 

raja tidak lagi dipertanyakan asal usulnya dan pada masa itu keturunan rajalah yang 

mempunyai tingkat kecerdasan yang tinggi dan mempunyai kewenangan yang sangat 

luas dalam mengatur dan mengajak masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam 

proses sertifikasi amil sangat dibutuhkan orang cerdas dan mempunyai akses yang 

terbuka. 

4. tau toGE krj 
Orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan raja, hal ini dapat diartikan agar 

hubungan kerjasama antara lembaga dan lainnya dapat terus terjalin sehingga 

keberadaan lembaga dapat terus berkembang sesuai dengan regulasi yang ada. 

5. tau toG EtoGE  
Orang yang merdeka yang silsilah keluarganya tidak ada persambungan dengan raja, 

dan bukan berasal dari keturunan hamba akan tetapi ada keluarga raja yang menjadi 

kerabatnya.   
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6. tau toGE 
Orang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan raja, dan tidak mempunyai kerabat 

dari keluarga raja, namun mempunyai nasab sendiri dan bukan dari kalangan hamba 

sahaya. Proses tersebut di atas membuktikan bahwa semua orang berhak untuk 

memangku suatu amanah atau jabatan dalam hal ini sebagai pengelola zakat asalkan 

mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut maka proses acceptability dan integrity 

sangat dibutuhkan. 

7. aj at nmoni mc 

Jangan mengangkat hamba sahaya walaupun dia cerdas. Keberadaan hamba sahaya 

tidak bisa diangkat menjadi amil zakat karena hamba sahaya pada masa itu adalah orang 

yang lahir dari kalah perang, miskin, keturunan (ata soqsorang) dan termaginalkan pada 

kaumnya, otomatis untuk mengelola lembaga zakat dianggap tidak mempunyai banyak 

akses sehingga lembaga dikuatirkan akan stagnan.  Hamba sahaya juga dicerminkan 

sebagai masyarakat kelas bawah sehingga untuk mengajak orang mengeluarkan zakat 

sangat sulit karena hamba sahaya dianggap orang yang tidak mampu secara finansial.  

8. aj nslsl nmoni mredk  
keberadaan orang sehat dan tidak cacat fisik selalu menjadi persyaratan setiap proses 

seleksi, karena hal itu sangat dibutuhkan dalam pengembangan lembaga, orang sehat 

dan tidak cacat fisik mudah untuk bersosialisasi dan mengembangkan potensi dirinya 

sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Jangan memilih orang sakit dan mempunyai 

cacat fisik walaupun keturunan Raja adalah syarat bagi amil zakat karena orang tersebut 

dipastikan tidak bisa bekerja secara optimal. 

Pengelola zakat sudah seharusnya berbenah dan mengikuti standarisasi lembaga 

yang mengacu kepada peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga zakat yang nantinya 

mutu dan kualitas lembaga tersebut dapat tersertifikasi dan terakreditasi sesuai tuntutan 

zaman. 

 

C. Optimalisasi Peran Amil dalam Pemberdayaan Zakat 

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan 

pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat, perlu memiliki perencanaan yang matang dalam 

pemberdayaan zakat. Amil zakat untuk lebih produktif untuk mengelola dan 

memberdayakan zakat. Optimalisasi pengelolaan dan pendistribusiannya perlu dipikirkan 

kembali adalah efektifitas, profesionanalitas dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya. 

Fungsi amil sangat disadari dalam pengelolaan zakat amil harus ada dan memegang 

peranan yang sangat penting pada keberadaannya. Pada Lontaraq Suqkuna Wajo terdapat 

pada halaman 156 baris ke-14 sampai baris ke-19. 

nerko ed kli riwjo aemelea PrEkEGi. arumtowea mjElo 

nerko ed aemel. kliey PrEkEGi njElo arumtowea. naiy 

nerko ed aemel ed to kli. arumtowaea mjElo. tEPEdiGi 

asiturusEn wjo.# 

Artinya : apabila tidak terdapat kadi di wajo maka amil yang berfungsi sebagai kadi, apabila 

tidak terdapat amil maka raja menunjuk amil. Jika tidak ada amil maka raja menunjuk kadi 

melaksanakan tugas amil. Apabila tidak ada keduanya maka raja secara prerogatif 

menunjuk seseorang untuk melaksanakan tugas tersebut.  

 Dalam hal tersedianya perangkat pegawai syarak maka ditetapkan perolehan atau 

pembagian harta zakat pada masing-masing pegawai syarak tersebut yang terdapat pada 

halaman 150 baris ke-24 sampai ke-27  
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nsiturn pEtaiwjo epsonaiyti dto pgmea# ntroni dto 6 

bill. 6 ket. 3 pGululiPo. 3 aemel. 2 ket 2 bill 1 

pGululiPo 1 aemel tsituruGE lk. 

 

Artinya: Raja bersepakat dengan para ahli agama persoalan pegawai syarak termasuk zakat 

maka dibentuklah dalam setiap kampung 6 bilal, 6 khatib, 3 pemangku adat, 3 Amil, kalau 

dalam satu kampong haya tersedia 2 bilal dan 2 khatib maka keberadaan amil dan 

pemangku adat hanya 1 begitulah seterusnya. 

Dalam Lontaraq Suqkuna Wajo juga dikemukakan bahwa bagian amil tergantung 

dari perolehan harta zakat yang terdapat pada halaman 151 baris ke-27 sampai baris ke-31 

yang berbunyi :  

 

naiy nerko ritwni sEkEea duwkuw twn kliea sikuw ketea. 

duwkuw tosi twn ketea sikuwmi billea.mpdtwni billea 

pGululiPoea. duwkuwtosi twn pGululiPoea billea sikuwmi 

aemelea. 

Artinya : pada persoalan pembagian harta zakat bagi pengelola zakat 2 bagian Kadi, 1 

bagian Khatib, jika Khatib mendapat 2 bagian, berarti bilal dan pemangku adat mendapat 

1bagian, jika bilal dan pemangku adat mengdapat 2 bagian maka amil mendapat 1 bagian 

begitu seterusnya. 

Masih pada bagian amil juga disebutkan adanya pembagian yang sama antara amil, 

kadi dan khatib dapat dilihat pada halaman 157 baris ke-36 sampai baris ke-38 dan halaman 

ke-1 sampai baris ke-4 

naiy ripdisidEkea pdtwai ketea aiytElu. pdtwtoai 

ketea aeRguru pPwea nerko koai riliPoon. naiy  

guruliPoea pdai twn billea ripsidEk lweG. nerko koai 

riliPon mpogau. naiy nerko aEk lipo mpogau nsiturulkmi 

perw nmealo pkK mkomtoai wrin tudn. wrin psidEkn.   

Artinya : pada persoalan  pembagian zakat porsi yang sama diberikan kepada amil, kadi 

dan khatib, sama juga porsi yang sama diterima oleh guru penghulu kampung jika berada 

di daerahnya, juga guru penghulu kampung mendapatkan porsi yang sama dengan bilal 

pada persoalan infak dan sedekah, jika itu terjadi di daerahnya, jikalau ada kampung yang 

ingin mengeluarkan zakatnya tapi tidak tersedia pegawai syarak lainnya maka hukum 

mengeluarkan zakat sama halnya dengan daerah yang mempunyai pegawai syarak yang 

lengkap. 

Disamping tugasnya sebagai amil zakat adanya tugas tambahan terhadap amil 

sebagai yang mengurusi umat dapat dilihat pada halaman 161 baris ke-1 sampai baris ke-4 

sebagai berikut: 

aiyton mGobirEGi nplEpE pitrn towjoea. nerko 

aEsoalEpErEGi aiytop mGobi nerko mealo tauew tEpriglu. 

aiytop mGobi nerko aEk asiturusEn wjo. 

Artinya: amil juga berfungsi sebagai orang yang memberitahu tentang kewajiban zakat 

fitrah pada orang Wajo pada hari raya idul firi, juga mempunyai tugas menyampaikan 

waktu efektif untuk mulai bercocok tanam, disamping itu juga bertugas untuk 

memberitahukan jika ada acara pemufakatan dan musyawarah untuk kesejahteraan 

masyarakat Wajo. 



18 

 

 
 

Bentuk optimalisasi yang lain yang ditemukan dalam Lontaraq Suqkuna Wajo ada 

pada penerimaan infak dan sedekah terdapat pada halaman 151 baris ke-32 sampai baris 

ke-33 

naiy psidEklweG mkutoairo twn ppdai twn sEkEea  

naiyya passideqkalawanggé makkutuiro tawanna pappa>dai tawanna seqkeq-é 

Artinya : Begitupula pada pembagian sedekah dan infak sama seperti pembagian zakat. 

Selain amil ada pranata lain yang berhak memungut zakat yang membantu amil 

dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu pada halaman 152 baris ke-4 sampai baris ke-

8 

pdmutoai twn sEkEea.# ntroton doj dto aesr. aEnE poel 

riyrueG. tsidin pEtaEnEeG. tElu poel rilipoea. naiy dojea 

nelelaimnE aKn lili rielelaiey muki. tsipup bErE silEl sisE 

sitau# 

Artinya: sama halnya dengan pembagian zakat maka dibentuklah 9 doja , 6 dari pemangku 

adat yang disebut dengan pettaennengge. 3 dari penghulu kampong, adapun tugas doja 

berhak mengumpulkan zakat dari masyarakat sesuai perhitungan zakat sekali dalam 

setahun. 

Optimalisasi amil dalam Lontaraq Suqkuna Wajo dapat dilihat dari fungsi ganda 

amil dalam melaksanakan tugasnya, jikalau tidak ada kadi maka amillah yang berfungsi 

melaksanakan tugas kadi sehingga kemampuan amil harus terus ditingkatkan dan 

membutuhkan pengembangan diri dalam melaksanakan tugasnya. Amil dalam Lontaraq 

Suqkuna Wajo mendapatkan pembagian yang sangat jelas sesuai dengan amanah, tanggung 

jawab dan beban kerja pada amil, amil bisa mendapat porsi sama dengan kadi, setengah 

dari bagian kadi, dan kadang mendapat porsi yang sama dengan kadi dan khatib pada 

pembagian harta zakat. Dari pemahaman ini seharusnya seorang amil memang harus 

diberikan penghasilan atau gaji sesuai dengan kinerjanya sehingga kedepannya profesi amil 

tidal lagi sebagai profesi tambahan akan tetapi menjadi profesi prioritas sehingga 

pengelolaan zakat dapat dijalankan sesuai dengan regulasi yang ada. 

Untuk menjadikan amil bekerja secara profesionanal sedapat mungkin amil terus 

mengembangkan potensi diri dan terus mencari inovasi baru dalam memantapkan peran 

dan fungsi amil sebagai operator zakat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya.    

 

D. Pengembangan Ekonomi Berbasis Zakat 

Dalam Lontaraq Suqkuna Wajo sangat menekankan masyarakatnya untuk bekerja 

keras agar tingkat perekonomiannya lebih baik, upaya tersebut dapat dilihat dari posisi 

orang kaya yang dapat menopang masyarakat lainnya dan menyelesaikan segala masalah 

yang berkaitan dengan kendala ekonomi, hal tersebut dapat kita temukan pada halaman 

halaman 167 baris ke-2 sampai baris ke-16. 

aj nslaiwi riaolomu topRitea tosugiea towrniea 

pkEdea. eawai sisromes ap aiynritu aptujun topRitea 

riko aEKn mtu admu gaumu nwnwmu psl ribicrn kitea aiyn 

paisEGiyo nptujuai admu nptu juai nwnwmu riaetk ptujuea. 

naiy ptujun tosugiea aEKm gau mk riposiri gaumk ripoloko 

naiy sPoaiwi loKomu. naiy ptujun pkEdea aiy erkuw 

mealoki msuro lao ripsiajiGEtnea aiyn tsuro mnEGd. 

aEkerg suron siajit aiyn tsuro bliwi ad. naiy ptujun 

towrniea naiyerkuw riajelkaiwi eptaut riewlai aGerGi 

auluwdt rimjErEGergi ad ripdpdt taunimusu aiyn mjlokEGi 

riatoGEGEn. 
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Artinya : Janganlah pernah ditinggalkan ulama, orang kaya, berani, dan juru bicara. 

Hiduplah bersama dengan mereka penuh kasih sayang, karena peran ulama jika ucapan, 

perbuatan, itikat yang tidak sesuai dengan kitab suci maka dialah yang akan membenarkan 

ucapan dan itikatmu sesuai dengan syariat. Peran orang kaya yang akan menopang kamu 

dari segala kebutuhan dan kekuranganmu. Selanjutnya peran juru bicara adalah sebagai 

wakil pembicara dari keluarga apabila ada yang akan disampaikan ke pihak yang lain 

begitupun sebaliknya. Yang terakhir peran orang yang berani yakni bila terjadi intimidasi 

maka peran pemberani yang membantu mengatasi permasalahan selama dalam koridor 

kebenaran.   

Dari analisis pada Lontaraq Suqkuna Wajo tersebut dapat dipahami bahwa 

keberadaan orang kaya sebagai penopang dari segala bentuk kebutuhan dan menyelesaikan 

segala macam persoalan yang bersifat finansial dan membantu orang kekurangan dari segi 

kecukupan harta sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Dengan analisis 

tersebut dimungkinkan untuk mencari alternatif-alternatif lain untuk menjadikan orang 

menjadi kaya, salah satu instrumen itu adalah pengelolaan zakat yang mengarah kepada 

kesejahteraan masyarakat.  
Dalam Lontaraq Suqkuna Wajo peran amil harus dioptimalkan, keberadaan amil 

untuk menjemput zakat dalam hal pemberdayaan ekonomi dapat kita lihat pada halaman 

155 baris ke-22 sampai baris ke-27  

nerko mtsni aesew apowdGi plaoRumea riwjo pautmai 

sEkEn aesmu rimsigiea. ridosao nerko tEmupotmai. mkumtoai 

nerko aEK mueaer rileanea.msutoai ri lili tEntEtoGiey jum 

paotmai riwjo sEkEmu. mkuniro and srea riwjo# 

Artinya : apabila padi siap panen maka amil bertugas untuk menyampaikan kepada 

masyarakat di Wajo untuk mengeluarkan zakat padinya di masjid berdosa bila tidak 

mengeluarkannya. Begitupula dengan rejeki yang lain juga harus dikeluarkan zakatnya. 

Begitupun pada masyarakat yang wilayahnya tidak melaksanakan salat Jumat harus 

mengeluarkan zakatnya di kerajaan Wajo, begitulah aturan tentang zakat yang berlaku di 

Wajo. 

Disamping itu juga amil dituntut untuk memaksimalkan perolehan zakat karena 

hal itu dapat berimbas pada kesejahteraan amil itu sendiri. Dalam Lontaraq Suqkuna 

Wajo pada halaman 155 baris ke-16 sampai baris ke-22.  

 

aiynro wEtu nesdimni aemel ariwjo. aiiytonro npbli 

tudGi dto aemelea kliea.aiiytomniro wEtu rippdtw 

kliea aemelea. risEkEea aiytop psidEklweG rimsgiea. 

naiy ksiwian aemelea riwjo njijiai tudeG rimsigiea nerko 

jumai. aiiytop ribolea nerko tudGdEai srea 

Artinya: pada masa terdapat hanya satu amil di wajo, maka amil menjadi mitra kerja datuk 

dan kadi dalam persoalan zakat, pada posisi tersebut maka amil dan kadi mendapat porsi 

yang sama pada pembagian zakat, infaq, dan sedekah. Amil juga berfungsi sebagai 

pengatur di mesjid pada saat pelaksanaan salat Jumat  begitu pula ada jika diadakan 

pertemuan resmi antara adat dan pegawai syarak. 

E. Pengawasan dan Sanksi dalam Pengelolaan Zakat 

Sanksi dalam Lontaraq Suqkuna Wajo  memberikan sanksi administratif apabila pengelola 

zakat berbuat kesalahan dia hanya di pecat dari jabatannya tanpa ada hukuman yang 
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memberatkan hal tersebut dapat kita lihat pada halaman 152 baris ke-8 sampai baris ke-17 

yaitu: 

mkEdtoai dto riysiturusEn puwERiwjo naiy adEn bicrn srea 

nerko mbicrsrai tEnepelGi aru. mebl ripuadai al 

nautmaiey. nyiy perwn wjo ed aktGEn ltu rimukieG 

kuweatop perwn lilin wjo. tErielel ripd ribol tEnsP 

aobi tEneR pGr. tERiprk tERipsolo. nsGdin aiy mitai 

aeln nmealo pogauai sinin purripowdea edto ppksl 

kEnai. tERipecr tEridos tERial aEliripsn tERibuwPek. tEnkEn 

jietjitr 

Artinya: terjadi kesepakatan tentang persoalan adat dengan syariat, jika apa yang telah 

diperpegangi syariat maka raja tidak bisa mencampurinya. Kecuali ada persoalan yang 

harus ditangani oleh adat. Pegawai syarak di wajo menerima zakat karena tidak ada jaminan 

sosial yang didapatinya kecuali dari mukim sama juga pemangku adat mereka juga 

dibebaskan dari pembayaran pajak bumi pajak harta, atau dalam hal-hal derma lainnya 

kecuali dia sendiri yang ingin melakukannya, semua yang telah dikatakan tidak menjadi 

sebuah kesalahan atasnya, bebas dari hukuman atau denda jika bersalah menjalankan 

tugasnya, mereka hanya dikenakan sanksi administrasi yaitu dipecat dari jabatannya dan 

tidak dikenakan hukman yang memberatkan. 

Pengelola zakat yang tidak amanah dalam menjalankan tugas lalu dikenakan sanksi sama 

halnya dia sendiri yang menghukumi dirinya sendiri dan masyarakat tidak lagi percaya 

padanya dapat dilihat pada 152 baris ke-17 sampai baris ke-21. 

nerko pslai srn wjo kuwea lilin wjo netyn wjo mdPE 

ripsiboloGi bEtuwn ripelsoai nsb tEnruwn jiet jitr. naiy 

perwn wjo nerko npogauai nepsKeG srea aiyntu clai 

aeln.  

Artinya : Apabila pegawai syarak di wajo melakukan kesalahan begitupun pemangku adat, 

dan raja tidak memaafkan perbuatan tersebut maka dia diberhentikan dari jabatannya 

karena tidak bisa dikenakan  hukuman berat. Apabila pegawai syarak dan pemangku adat 

di wajo melaksanakan apa yang dilarang oleh syariat maka dia menghukumi dirinya 

sendiri.  

Bentuk pengawasan dalam Lontaraq Suqkuna Wajo yaitu selalu ditekankan kepada 

parewa saraq dan masyarakat agar selalu menjaga diri dan memelihara aturan-aturan adat 

sehingga menjadikan parewa saraq dapat menjalankan tugasnya dengan baik di antaranya: 

1. lEPuea nsiturusE 
Sifat jujur lagi adil menjadi tolak ukur keberhasilan pengelola zakat karena kedua sifat 

tersebut menjadikan amil lebih amanah sehingga harta zakat dapat 

dipertanggungjawabkan dan disalurkan kepada yang berhak sesuai proporsinya. 

2. moleaGi rpeG sibw tEtE 
Bijaksana dalam mengambil keputusan, sifat tersebut dijadikan sebagai acuan dalam 

memutuskan suatu masalah jikalau terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan 

sehingga pengelola zakat harus mengambil sikap bijaksana dalam pengambilan 

keputusan agar tidak ada pihak merasa dirugikan. 

 

3. wrniea sibw ac 
Berani dan cerdas merupakan langkah aktif dalam memutuskan suatu putusan yang 

harus cepat diselesaikan dan dibutuhkan pemecahan masalah sehingga pengelola zakat 

tidak keluar dari regulasi-regulasi yang telah disepakati bersama.  
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4. sd adn wnuwea nsituru 
sinergisitas antara parewa saraq dan masyarakat adalah hal mutlak, kesemuanya itu 

mendorong pengelola zakat untuk lebih luwes untuk melaksanakan tugasnya. 

Adapun sanksi bagi pengelola zakat yang tidak bisa menjaga amanah yaitu: 

1. ripsiboloGi bEtuwn ripelsoai 
Parewa saraq tidak mendapatkan sanksi hukuman pidana jika melakukan kesalahan 

akan tetapi diberhentikan dari jabatannya dan tidak akan diangkat kembali pada jabatan 

tersebut. 

2. aiyntu cleaGi aeln 
Sanksi yang diberikan adalah sanksi moral dan sosial hal ini bisa dilihat bahwa setelah 

parewa saraq diberhentikan maka kedudukan dan martabatnya akan hancur karena 

dimata masyarakat menilai bahwa dia sendiri yang menghukumi dirinya karena 

melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. 

Pengawasan harus dijalankan guna menjadikan lembaga zakat tersebut tetap pada 

jalur yang benar dan amanah akan harta zakat, sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan zakat yang tidak benar mutlak dilakukan, dan hukuman merupakan suatu 

bentuk peringatan bagi pengelola zakat yang menyelewengkan dana zakat untuk 

memberikan efek jerah terhadap pengelola zakat yang tidak kredibel.  

Reformulasi pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo merupakan 

penjabaran dari bentuk-bentuk pengelolaan zakat yang menjadi acuan penting dari 

penelitian ini, bentuk-bentuk tersebut diolah untuk lebih memudahkan pembaca untuk 

mengetahui keberadaan karya manuskrip lontaraq yang memberikan informasi kepada kita 

mengenai sejarah masa lalu. Reformulasi pertama yaitu sentralisasi dan desentralisasi 

pengelolaan zakat pada bagian ini pengelolaan zakat dalam lontaraq menganut dua sistem 

yaitu sentralisasi sebagai bentuk kewenangan kerajaan sebagai fungsi kontrol dan 

pengawasan dalam pelaksanaan zakat juga sebagai regulator dan fasilitator dalam 

pembentukan pranata pengelolaan zakat, hal ini dapat dilihat dalam peran kerajaan Wajo 

dalam menjadikan zakat sebagai sarana masyarakat untuk saling berinteraksi dan berbagi 

pada masyarakat, sedangkan desentralisasi disini dimungkinkan pada daerah yang telah 

disetujui oleh kerajaan untuk mengurus dan mengelola sendiri harta zakat tersebut. 

Reformulasi kedua mengenai akreditasi dan sertifikasi lembaga dan amil zakat, dalam 

lontaraq sangat selektif dalam menempatkan amil zakat dalam suatu daerah juga 

keberadaan pranata zakat tidak luput dari persyaratan yang sangat ketat. Reformulasi ketiga 

adalah optimalisasi peran amil dalam pemberdayaan zakat, amil dituntut untuk pro aktif 

dalam mengelola zakat dan memberdayakan potensi zakat. Reformulasi keempat mengenai 

pengembangan ekonomi berbasis zakat, dalam lontaraq disebutkan bahwa dengan adanya 

ekonomi yang kuat otomatis segala persoalan keumatan yang ada dapat terselesaikan dan 

zakat bisa dijadikan sebagai solusi jika dikelola dengan baik dan transparan. Reformulasi 

terakhir adalah pengawasan dan sanksi dalam pengelolaan zakat. Pengawasan tersebut 

sangat diperlukan untuk menjadikan pengelola zakat tetap dalam koridor yang benar serta 

bekerja sebaik mungkin sesuai prosedur yang telah ditetapkan bersama, sedangkan sanksi 

mutlak dijatuhkan pada pengelola zakat yang mengabaikan aturan-aturan pengelolaan 

zakat.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada bab bab sebelumnya, didapati beberapa kesimpulan 

terkait dengan tiga rumusan masalah. Berikut pemaparannya. 

1. Dinamika pemikiran hukum Islam ditemukan bahwa Pembaharuan metodologi 

fikih zakat Indonesia penting dilakukan, untuk semakin mempertegas eksistensi 

legal theori fikih zakat Indonesia, yang beridentitas tersendiri ke-Indonesiaan. 

Pengelolaan zakat dalam dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia 

diklassifikasikan dalam penelitian ini pada empat bagian yaitu pengelolaan zakat 

dalam fikih, pengelolaan zakat dalam Undang-undang, pengelolaan zakat dalam 

fatwa, dan pengelolaan zakat dalam yurisprudensi. 

2. Bentuk-bentuk pengelolaan zakat dianalisis pada perintah kewajiban zakat yang 

dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan zakat, dibentuknya pegawai syarak 

yang mengurusi segala persoalan-persoalan keagamaan termasuk pengelolaan 

zakat, penunjukan kadi sebagai perwakilan raja dalam mengurusi persoalan-

persoalan keagamaan termasuk pengelolaan zakat, pembagian harta zakat pada 

pengelola zakat, pembagian infaq dan sedekah sama halnya dengan pembagian 

zakat, pengumpulan zakat berdasarkan sentralisasi  dan desentralisasi yang 

merupakan daerah kerja amil, terdapat pengumpul zakat lainnya yang diistilahkan 

doja, hak-hak amil dalam kehidupan kemasyarakatan, diberikannya sanksi pada 

amil jika tidak bisa menjaga amanah yang diberikan kepadanya, porsi  zakat yang 

sama antara kadi dan amil dalam pembagian harta zakat, adanya perencanaan yang 

matang bagi seorang amil untuk menyeruh masyarakat dalam mengumpulkan 

zakat, posisi amil sebagai posisi yang harus ada dalam pembagian zakat, fungsi 

masjid atau langgar sebagai tempat untuk mengumpulkan zakat, bagian amil dalam 

porsi yang berbeda tergantung dari hasil kerja keras amil, syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang amil, fungsi ganda amil dalam melaksanakan tugas 

kemasyarakatan, syarat pengangkatan amil yang sangat selektif yaitu 

dipersyaratkan orang merdeka yang jalur keluarganya bersambungan dengan 

keluarga raja, dipersyaratkan orang yang mempunyai hubungan kekerabatan 

dengan raja walaupun kekerabatan tersebut hanya sedikit, dipersyaratkan orang 

yang mempunyai kemampuan dalam menangani persoalan syariat walaupun tidak 

ada hubungan kekerabatan dengan raja tetapi juga tidak berasal dari keluarga 

hamba sahaya, terakhir penegasan kembali jika akan mengangkat amil yang 

merupakan standarisasi dalam pengelolaan zakat.  

3. Reformulasi pengelolaan zakat dalam Lontaraq Suqkuna Wajo dapat dipetakan 

dalam lima bentuk yaitu sentralisasi dan desentralisasi pengelolaan zakat pada 

bagian ini pengelolaan zakat dalam lontaraq menganut dua sistem yaitu 

sentralisasi sebagai bentuk kewenangan kerajaan sebagai fungsi kontrol dan 

pengawasan dalam pelaksanaan zakat juga sebagai regulator dan fasilitator dalam 

pembentukan pranata pengelolaan zakat, hal ini dapat dilihat dalam peran kerajaan 

Wajo dalam menjadikan zakat sebagai sarana masyarakat untuk saling berinteraksi 

dan berbagi pada masyarakat, sedangkan desentralisasi disini dimungkinkan pada 

daerah yang telah disetujui oleh kerajaan untuk mengurus dan mengelola sendiri 

harta zakat tersebut. Selanjutnya akreditasi dan sertifikasi lembaga dan amil zakat, 

dalam lontaraq sangat selektif dalam menempatkan amil zakat dalam suatu daerah 

juga keberadaan pranata zakat tidak luput dari persyaratan yang sangat ketat. 

Bagian selanjutnya adalah optimalisasi peran amil dalam pemberdayaan zakat, 

amil dituntut untuk pro aktif dalam mengelola zakat dan memberdayakan potensi 
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zakat. Berikutnya pengembangan ekonomi berbasis zakat, dalam lontaraq 

disebutkan bahwa dengan adanya ekonomi yang kuat otomatis segala persoalan 

keumatan yang ada dapat terselesaikan dan zakat bisa dijadikan sebagai solusi jika 

dikelola dengan baik dan transparan, yang terakhir adalah pengawasan dan sanksi 

dalam pengelolaan zakat. Pengawasan tersebut sangat diperlukan untuk 

menjadikan pengelola zakat tetap dalam koridor yang benar serta bekerja sebaik 

mungkin sesuai prosedur yang telah ditetapkan bersama, sedangkan sanksi mutlak 

dijatuhkan pada pengelola zakat yang tidak bertanggungjawab. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian fenomenalogis, yang berbasis 

manuskrip atau manuskrip Lontaraq Suqkuna Wajo yang merupakan lontaraq resmi yang 

diperpegangi masyarakat Wajo. Manuskrip merupakan dokumen budaya yang 

merefleksikan zamannya. Banyak nilai nilai serta manfaat yang didapat ketika melakukan 

pengkajian terhadap sebuah manuskrip, bahkan dengan melakukan pengkajian terhadap 

manuskrip atau manuskrip dapat ditemukan hal-hal baru yang bisa dijadikan solusi. 

Pada kenyataannya Indonesia merupakan negara dengan pernaskahan melimpah 

namun sedikit peminat terhadap manuskrip tersebut. Seringkali peneliti menemukan 

perpustakaan, museum atau lembaga yang menyimpan manuskrip.kuno, sepi dari 

pengunjung. Tidak banyak orang yang tertarik pada penelitian terhadap manuskrip kuno. 

Beberapa alasan yang mendasarinya yaitu penggunaan aksara yang sudah tidak produktif 

digunakan, Bahasa yang sulit dipahami, serta kondisi fisik manuskrip yang rapuh menjadi 

faktor kurangnya minat masyarakat terhadap penelitian manuskrip. 

Oleh karena itu, penelitian terhadap manuskrip penting dilakukan. Mengingat 

nilai-nilai aksara, serta bahasa yang digunakan pada manuskrip merupakan warisan nenek 

moyang yang perlu untuk dijaga dan dilestarikan. Pengelolaan Zakat dalam Lontaraq 

Suqkuna Wajo menginformasikan bahwa pengelolaan zakat tersebut berimplikasi pada 

terciptanya pengelolaan zakat yang sesuai dengan kearifan lokal berlandaskan pada hukum 

nasional berorientasi pada nilai-nilai dasar hukum Islam yang bersifat universal. 
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