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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah swt. yang memberi 

kesehatan dan limpahan kepada Penulis, sehingga buku ini dapat 
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sehingga saran-saran dan masukan serta kritikan konstruktif Penulis 

sangat diharapkan demi kesempurnaan   isi buku ini pada penerbitan 
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Buku ini berjudul “KONSTRUKSI HUKUM ISLAM DI 

INDONESIA, yang merupakan kumpulan hasil revisi makalah yang 

telah didiskusikan pada kelas program magister konsentrasi Hukum 

Islam pada program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Dengan 
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mengkaji eksistensi hukum Islam di Indonesia. 

Konstruksi hukum Islam di Indonesia dapat dikatakan sebagai 

format pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, sehingga tampak 

dalam tulisan di buku ini bahwa hukum Islam telah mampu diserap 

pada berbagai bidang kehidupan umat Islam di Indonesia, hal ini 

juga boleh dikatakana bahwa secara substansial hukum Islam telah 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia.  

Buku ini dinilai sangat penting bagi mahasiswa dan 

masyarakat serta pemerintah sebagai mitra, khususnya para 

mahasiswa program Pascasarjana yang memprogramkan mata kuliah 

hukum Islam di Indonesia. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Hal yang 

terpenting agar penulis dan pembaca serta pemanfaat buku ini 

mendapat Ridha dari Allah swt. 
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UNIVERSALITAS HUKUM ISLAM 

Muhammad Shuhufi 

 

Ajaran Islam merupakan ajaran yang universal, tidak terbatas 

oleh waktu dan tempat tertentu. Universalitas ajaran Islam membawa 

konsekuensi terhadap komprehensifitas kandungan ajarannya dalam 

menjawab setiap permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu, 

sehingga setiap perbuatan dan aktifitas manusia, baik yang sudah, 

sedang, maupun yang akan terjadi telah tercover dalam ajaran Islam. 

Prinsip universalitas ajaran Islam juga telah terkandung 

dalam fungsi Alquran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. 

Olehnya itu, segala tingkah laku dan segala perbuatan yang 

dilakukan serta segala permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh 

manusia harus diselesaikan berdasarkan Alquran. Namun demikian, 

ajaran-ajaran yang terkandung dalam Alquran tidaklah seluruhnya 

langsung dapat diterapkan secara praktis, tetapi masih 

membutuhkan upaya-upaya melakukan istinbat dari ayat-ayatnya, 

sehingga untuk menyelesaikan permasalahan hidup berdasarkan 

Alquran ini dibutuhkan kemampuan untuk memahami Alquran. 

Dalam hal ini dituntut adanya kemampuan untuk memahami 

Alquran dalam upaya menjawab permasalahan yang muncul. 

Alquran sebagai sumber ajaran Islam, menempati posisi 

sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-

ilmu ke-Islaman, tetapi juga merupakan inspirator, pemandu dan 

pemadu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang perjalanan mereka.1  

Demikian pentingnya pemahaman terhadap kandungan Alquran, 

sehingga upaya untuk mengungkap dan menyingkap makna-makna 

yang terkandung didalamnya pun demikian pentingnya.  

Alquran sebagai kitab suci dan merupakan bukti kebenaran 

Muhammad saw., sebagai rasul yang memberi petunjuk untuk umat 

manusia, kapan dan dimanapun. Alquran memiliki pelbagai 

keistimewaan, antara lain susunan bahasanya yang unik 

                                                             
1Lihat Hasan Hanafi, Al-Yamin wa al-Yasar fi al-Fikr al-Diniy (Mesir: 

Madbuliy, 1989), h. 77. Lihat pula M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an 
(Cet. XI; Bandung: Mizan, 1995), h. 83.   
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mempesonakan dan mengandung makna yang dapat dipahami oleh 

siapapun yang dapat memahami bahasanya. Tingkat pemahaman 

mereka akan berbeda-beda dikarenakan berbagai faktor, sebab 

redaksi ayat-ayat Alquran itu tidak dapat dijangkau maksudnya 

secara pasti kecuali oleh Sang Pemilik redaksi tersebut, Allah swt.2  

Salah satu aspek yang  diatur dalam Alquran adalah aspek 

syari’ah. Aspek ini merupakan suatu aspek yang sangat penting, 

karena semua tindakan manusia di alam ini selalu berhubungan 

dengan syariah. Dalam hal ini Alquran sebagai pedoman dalam 

menetapkan hukum harus bisa menjadi aturan yang universal, 

sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menggali dan mengkaji 

kandungan yang terdapat di dalamnya. 

Syari’ah sebagai aturan yang diturunkan oleh Allah dijadikan 

sebagai patokan bertindak dalam segala aspek kehidupan sepanjang 

masa. Sementara itu, agar aturan yang dihasilkan dari  Alquran tetap 

dapat dilaksanakan dan diamalkan dengan baik, maka perlu 

diadakan penyesuaian dengan kondisi dan situasi dimana manusia 

itu berada, sehingga sesuai dengan segala tempat dan zaman. Hal ini 

selaras dengan tujuan diturunkannya Alquran, sebagaimana firman 

Allah swt. Dalam QS. al-Jaziyah (45): 18 

نَ الَْْمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلََ تَ تَّبِعْ أَهْوَا ونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّ  ء الَّذِينَ لََ يَ عْلَمم

Terjemahnya : 

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti 

syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan 

janganlah engkau mengikuti keinginan orang-orang yang tidak 

mengetahui”.3 

 Oleh karena itu, usaha untuk tetap menjaga eksistensi syariat 

Islam dan terlepas dari belenggu kekakuan dan ketertinggalan 

zaman, maka ijtihad satu-satunya jalan yang harus dilakukan secara 

maksimal. Dengan ijtihad reaktualisasi nilai-nilai syariat Islam tetap 

aktual dan dapat dipertahankan dalam kehidupan praktis. 

                                                             
2Lihat Muhammad Husain al-Zahabiy, Al-Tafsir wa al-Mufassirun, 

Jilid I (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1961), h. 59. Lihat pula M. Quraish 
Shihab, Membumikan Al-Qur’an., h. 75.  

3Departeman Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. 
Asy Syifa, 2007), h. 720.  
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 Pada dasarnya, syariat Islam telah dijabarkan oleh para ulama 

fiqh beberapa abad yang lalu. Namun, satu hal yang harus disadari 

bahwa rumusan fiqh yang telah ada memang telah aktual pada 

masanya, tetapi karena perkembangan dan kemajuan zaman diiringi 

dengan perkem-bangan dan kompleksitas masalah yang dihadapi 

umat manusia, maka rumusan fiqh yang telah ada masih perlu untuk 

dikaji ulang. Pengkajian ulang terhadap fiqh yang telah ada mutlak 

dilakukan, dengan tujuan untuk tetap menjaga dan mengembalikan 

daya aktualitas, selaras dengan konteks kekinian, dan tidaklah berarti 

mengganti secara keseluruhan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqhi 

berikut ini: 

 المحافظة على القديم الصالح والْخذ بالجديد الْصلح
Artinya: 

“Memelihara keadaan yang lama yang masalahat dan 

mengambil yang baru yang lebih maslahat”.4 

 Apabila ijtihad dikembangkan dengan keistimewaan syariat 

Islam, yaitu bersifat universal, abadi dan meliputi segala bidang, 

maka ijtihad merupakan cara yang harus ditempuh untuk 

mempertahankan keistimewaan tersebut, yaitu menyajikannya 

dalam bentuk rumusan kongkrit yang menyentuh segala aspek 

kehidupan manusia. Olehnya itu, salah satu hikmah diturunkannya 

beberapa ayat Alquran yang bersifat global, adalah untuk memenuhi 

kebutuhan manusia yang semakin hari semakin berkembang dan 

semakin kompleks, sesuai dengan kadar perkembangan yang 

dialaminya. Dengan keluwesan yang diberikan Allah dalam wujud 

terbukanya peluang untuk memberikan pemahaman terhadap ayat-

ayat Alquran, maka kesempatan untuk melakukan ijtihad senantiasa  

terbuka dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang 

berkembang. 

 Lain halnya setelah Rasulullah saw. wafat, ketika persoalan 

umat semakin kompleks, serta wilayah pendudukan Islam semakin 

luas, ditambah keadaan alam dan karakteristik masyarakat yang 

beraneka ragam pula, maka peranan ijtihad semakin besar, terutama 

                                                             

4A. Dazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), 
h. 110.  
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dalam penerapan dan pengembangan hukum Islam ke seluruh 

pelosok, sangat memerlukan penyesuaian setempat. 

 Peranan ijtihad akan terasa lebih jelas apabila dikaitkan 

dengan perkembangan dunia modern. Secara gamblang dapat 

dikatakan bahwa apabila produk hukum/fiqh beberapa abad yang 

lalu diterapkan sekarang ini, tentu ada yang tidak relevan, dan di 

abad modern inilah para ulama dan cendekiawan muslim mulai 

bangkit mengkaji ulang fiqh dalam berbagai bentuk di setiap negara. 

 Perwujudan ijtihad dalam dunia Islam adalah hasil dari 

himbauan Alquran untuk mempergunakan akal. Pemakaian kata aql 

yang berarti mengerti, memahami dan berpikir, sebagai kata kunci 

yang sering diulang-ulang penyebutannya oleh Alquran, bagi 

masyarakat Arab bukanlah kata baru. Menurut Izutzu, sebagaimana 

dikutip oleh Harun Nasution bahwa kata aql pada masa jahiliyah 

dipakai dalam arti kecerdasan praktis (practical intelligence) yang 

dalam istilah psikologi modern disebut kecakapan memecahkan 

masalah (problem solving capatity). Orang berakal, menurut 

pendapatnya adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk 

menyelesaikan masalah, setiap kali dihadapkan dengan problema 

dan selanjutnya dapat melepaskan diri dari bahaya yang dihadapi. 

Kebijaksanaan praktis seperti ini amat dihargai oleh orang-orang 

Arab zaman jahiliyah.5 

 Di samping panggilan Alquran untuk senantiasa berpikir dan 

merenungkan ayat-ayatnya, yang membuat orang-orang Islam 

sedemikian tanggap menghadapi persoalan dan masalah sosialnya, 

sekaligus juga didorong oleh kehidupannya yang bersifat dinamis 

yang membutuhkan aturan yang bisa berubah sesuai dengan 

berubahnya kepentingan atau kemaslahatan yang diakibatkan oleh 

perubahan kondisi dan lingkungan. Dalam hal ini ternyata ijtihad 

mampu menjadi sebagai alat yang memungkinkan penanganan 

situasi-situasi yang berbeda dan memungkin-kan pula bagi kaum 

muslimin untuk membuat aturan-aturan baru yang sesuai dengan 

kebutuhan mereka. 

 Islam membenarkan umatnya untuk berijtihad sesuai dengan 

kondisi sosial dan tuntutan zamannya masing-masing, guna 

                                                             

5Lihat Harun Nasution, Akal dan Wahyu Dalam Islam (Cet. II; Jakarta: 
UI Press, 1982),   h. 7.  
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meletakkan atau menetapkan aturan. Ijtihad sebagai sebuah 

pemikiran dalam pengembangan hukum, sangat dipengaruhi oleh 

kondisi sosial dan tuntutan zaman yang senantiasa berubah-ubah. 

Maka tidak tertutup kemungkinan hasil ijtihad pada masa lampau 

tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang ini. Terhadap hal semacam 

inilah, terasa perlunya ijtihad  sebagai pengembangan syariat Islam, 

guna menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks zaman dan 

kemasyarakatan. 

 Sebenarnya, masalah ijtihad telah dilakukan oleh Rasulullah 

saw., walaupun ijtihadnya merupakan hasil rujukan dari wahyu, 

karena ada  keizinan Allah secara global6 untuk itu. Bila ternyata 

ijtihadnya salah, maka Allah membenarkan ijtihadnya, dan jika 

ijtihad yang dihasilkan oleh Rasul adalah benar, maka Allah yang 

mengukuhkannya secara terinci. Selain itu, adanya pengakuan 

Rasulullah yang memilah otoritasnya. Di samping sebagai utusan 

Tuhan, juga bertindak sebagai  manusia biasa.  

Dengan kata lain, ada Muhammad sebagai Rasul dan ada 

Muhammad sebagai manusia biasa, yang mempunyai pemikiran 

pribadi. Namun, tampaknya para ulama dalam membicarakan 

tentang ijtihad Nabi masih dalam perdebatan. Secara teoritis, 

umumnya mereka berpendapat bahwa ijtihad Rasulullah terjadi 

dalam urusan-urusan keduniaan, seperti dalam menentukan taktik 

dan strategi dalam peperangan, serta keputusan-keputusan yang 

berhubungan dengan perselisihan dan persengketaan.7 Akan tetapi, 

walaupun dari segi teortitis terdapat semacam kesepakatan (ijm±’), 

namun mereka berbeda pendapat dengan ijtihad Nabi saw. dalam 

berbagai persoalan, bukan saja menyangkut masalah-masalah agama, 

tetapi juga dalam masalah-masalah keduniaan. 

                                                             
6Hal ini bisa dilihat pada beberapa ayat dalam Alquran yang secara 

umum memberikan dorongan dan apresiasi kepada umat Islam untuk 
senantiasa mempergunakan kemampuan akal dan kemampuan berpikir 
dalam hal agama. hal ini pula yang memunngkinkan syariat Islam tetap 
terpelihara dan terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, pada setiap 
waktu dan tempat. 

7Lihat al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul (Kairo: Dar al-Taba’ah al-
Munirah, t.th.), h. 234. Lihat juga Abd Azis al-Bukhari, Kasyf al-Asrar Syar’i 
Ushul al-Bazdawi, Jilid III (t.t.: Taba’ah Aufas, 1394 H.), h. 925.  
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 Dengan melihat isi dan kandungan Alquran yang 

memberikan penekanan untuk senantiasa menyelesaikan 

permasalahan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis dan 

dengan melihat kondisi umat Islam, yang semakin berkembang 

diiringi dengan perkembangan dan kompleksitas permasalahan yang 

dihadapi, maka dibutuhkan adanya dinamika produk hukum. 



RUANG LINGKUP PEMBIDANGAN  
HUKUM ISLAM 

Sukirno 

 

Pendahuluan 

Hukum dalam pengertian yang sederhana adalah merupakan 

perintah dan larangan untuk berbuat dan tidak berbuat yang 

karenanya melahirkan hak dan kewajiban, diskripsi hukum dalam 

lingkup Islam di Indonesia sering diistilahkan dengan  hukum Islam 

yang merupakan terjemahan dari kata syariat dan fikih, sebagaimana 

kalangan ahli hukum Barat menyebut syariat dengan sebutan Islamic 

Law dan fikih dengan Islamic Jurisprudance. 

Fikih merupakan penafsiran terhadap syariat, khususnya 

mengenai amal perbuatan manusia yang bersumber dari dalil-dalil 

terperinci dari Al-Qur’an dan hadis yang kemudian dirumuskan 

dalam hukum-hukum, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh atau 

haram. Hukum Islam  adalah segala macam ketentuan atau ketetapan 

mengenai sesuatu hal yang telah diatur dan ditetapkan oleh agama 

Islam yang berisi perintah  dan larangan untuk berbuat atau tidak 

berbuat dan jika dilanggar telah ditetapkan sanksinya 

Hukum Islam sering pula diterjemahkan dengan lima 

ketetapan yang dibebankan  pada manusia, yaitu: wajib, sunnah, 

makruh, mubah atau halal, dan haram. Dengan demikian ruang 

lingkup hukum Islam dalam penerapannya dapat diklasifikasi  ke 

dalam dua kelompok besar, antara lain,  hukum yang berkaitan 

dengan persoalan ibadah, dan  hukum yang berkaitan dengan 

persoalan kemasyarakatan. Hukum ibadah adalah hukum yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu iman, shalat, 

zakat, puasa, dan haji. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang 

mengatur hubungan antar sesama manusia maupun dengan mahluk 

ciptaan Allah yang lainnya, semisal muamalah. Untuk lebih 

memahami tersebut, maka penulis akan membahas atau mengkaji 

lebih jauh tentang ruang lingkup pembidangan hukum Islam. 

Berangkat dari latar belakang malasah yang diuraikan 

sebelumnya, maka selenjutnya yang menjadi pokok permasalahan 

adalah bagaimana ruang lingkup pembidangan hukum Islam. Guna 
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untuk memudahkan melakukan kajian lebih lanjut, maka permasalah 

pokok tersebut dispesifikasi ke dalam beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut: (a) Bagaimana pengertian hukum Islam; (b) 

Bagaimana ruang lingkup hukum Islam; dan (c) Bagaimana ciri-ciri 

dan tujuan hukum Islam. 

Pengertian Hukum Islam  

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum Islam, 

terlebih dahulu memberi pengertian hukum. Kata hukum secara 

etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang 

mendapat imbuhan  ا dan ل  sehingga menjadi (الحكم) bentuk masdar 

dari (حكم , يحكم). Selain itu لحكما  merupakan bentuk mufrad dan bentuk 

jamaknya adalah 1.الَحكم 
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun as-Sunnah untuk 

mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal atau 

relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.2 

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai 

terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu 

dari as-Syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat 

disebut Islamic Law. Dalam al-Qur’an dan Sunnah, istilah al-hukm al-

Islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat 

Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut: 

 اثِْ بَاتٌ شَئ عَلَى اَوْفقيه عنه                                                               

Artinya : 

Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu 

daripadanya.3 

Dalam perkembangan ilmu fiqh/ushul fiqh yang demikian 

pesat, para ulama ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam 

                                                             
1Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1. 
2Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas , (Jakarta: 

Penamadani, 2004), h. 6. 
3Abdul Hamid Hakim, Visi Politik Al-Mawardi tentang Negara dan 

Pemerintahan, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 10. 
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secara terminologi di antaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi 

dan Abu Zahra sebagai berikut: 

كَلِّفِيَْْ بِالِإقْتِضَاءِ اَوِ التَّخْيِيْْ اَوِ الْوَضْعِ      عَالِ الْمم عَلِّق باِفَ ْ مت َ
 خِطاَبم اللَّهِ الم

 

Artinya : 

Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, 

baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadl’iy.4 

رًا اَوْوَضْعًا.                كَلِّفِيَْْ طَلَبًا اوَْتََْيِي ْ عَالِ الْمم عَلِّق باِفَ ْ مت َ
 خِطاَبم اللَّهِ الم

Artinya : 

Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang 

mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya 

kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu 

mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata 

menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan 

sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu 

hukum.5 

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum dimaksud 

adalah hukum Islam. Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum 

Islam, maka yang dimaksudkan pula adalah hukum syara’ yang 

bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu fiqh, bukan hukum 

yang bertalian dengan akidah dan akhlak. 

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu 

dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah 

terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Kalau demikian 

adanya, kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai hukum Islam in 

abstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi 

hukum Islam in concreto (pada tataran aplikasi atau pembumian). 

Sebab, secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum 

positif, yaitu aturan yang mengikat dalam suatu Negara.6 

Apabila membicarakan hukum Islam dalam pembinaan 

hukum nasional, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam 

dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum 

                                                             
4Baidhawi, Minhaj al-Ushul Juz I, (Beirut: ‘Alam Al-Kutub, 1982), h. 47. 
5Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1994), h. 26. 
6 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 2. 
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Islam di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, 

yaitu syariah, fikih, fatwa ulama/hakim, keputusan pengadilan, dan 

perundang-undangan. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut.7 

a. Syariah 

Syariah atau yang biasa disebut Islamic Law dalam bahasa 

Inggris seperti yang telah diuraikan adalah hukum Islam yang tidak 

mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat pada setiap 

umat Islam. Namun, ikatan dimaksud, didasari oleh aqidah dan 

akhlak Islam. Oleh karena itu, syariah adalah jalan hidup yang wajib 

ditempuh oleh setiap Muslim. Syariah memuat ketetapan Allah dan 

ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan. 

Ia meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, baik yang 

berhubungan dengan manusia kepada Tuhan-Nya, manusia dengan 

manusia, maupun manusia dengan lingkungan kehidupannya. 

Namun, perlu diungkapkan bahwa hukum Islam dalam pengertian 

ini seperti yang telah diuraikan bahwa ada yang dapat dilaksanakan 

secara perorangan, per kelompok, dan ada yang memerlukan 

bantuan alat Negara dalam penerapannya.8 

b. Fikih  

Fikih seperti yang telah diuraikan adalah hukum Islam yang 

berdasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, 

ayat, nash al-Qur’an dan/atau hadist Nabi Muhammad. Hukum 

Islam dimaksud, sudah diamalkan oleh umat Islam Indonesia sejak 

orang Indonesia memeluk agama Islam. Namun, tingkat pengamalan 

hukum dimaksud didasari oleh keimanan setiap orang Islam 

sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi pada setiap 

suku dan tempat. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran fiqh 

di Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama, 

cendekiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam 

menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, dan wakaf. KHI dimaksud, secara formal disahkan oleh 

Presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991. Instruksi dimaksud ditindaklanjuti tanggal 22 Juli 1991 

oleh Menteri Agama RI melalui Keputusannya Nomor 154 Tahun 

                                                             
7 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 87. 
8 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 88. 
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1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK. 

003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu, patut dianggap 

sebagai ijma’ ulama/ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau fiqh 

ala Indonesia (istilah Hazairin). KHI sebagai ijma’ ualam Indonesia 

diakui keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum 

oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum 

yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah 

di dalam msyarakat maupun melalui lembaga di Pengadilan Agama.9 

c. Fatwa 

Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam 

yang dijadikan jawaban oleh seseorang dan/atau lembaga atas 

adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagai contoh Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan Natal bersama antara 

orang Kristen dengan orang Islam. Fatwa dimaksud, bersifat 

kasuistis dan tidak mempunyai daya ikat secara yuridis formal 

terhadap peminta fatwa. Namun, fatwa mengenai larangan Natal 

bersama dimaksud secara yuridis empiris pada umumnya dipatuhi 

oleh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa pada umumnya 

cenderung bersifat dinamis terhadap perkembangan baru yang 

dihadapi oleh umat Islam. 

d. Keputusan Pengadilan Agama 

Hukum Islam yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama 

adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas 

adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh 

seseorang atau lebih dan/atau lembaga kepadanya. Keputusan 

dimaksud, bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. 

Selain itu, keputusan Pengadilan Agama dapat bernilai sebagai 

yurisprudensi (jurisprudence), yang dalam kasus tertentu dapat 

dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum.10 

e. Perundang-undangan Indonesia 

Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di 

Indonesia adalah yang bersifat mengikat secara hukum 

ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas. Oleh karena itu, 

sebagai peraturan organik, terkadang tidak elastis mengantisipasi 

                                                             
9 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 88. 
10 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 88. 
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tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai contoh undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang itu 

memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga negara 

Republik Indonesia.11 

 

Ruang Lingkup Hukum Islam 

Adapun para ulama membagi ruang lingkup hukum Islam 

(fiqh) menjadi dua yaitu :12 

a. Ahkam al- Ibadat 

Ahkam al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam al-Ibadat ini 

dibedakan kepada Ibadat Mahdla dan Ibadat Ghair Mahdlah. Ibadah 

Mahdlah adalah jenis ibadah yang cara waktu atau tempatnya sudah 

ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nadzar dan sumpah. 

Sedangkan ibadah ghair mahdlah adalah semua bentuk pengabdian 

kepada Allah swt. dan setiap perkataan atau perbuatan yang 

memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti 

berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, 

memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang 

lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, dan 

lain-lain. 

b. Ahkam Al-Mu’malat 

Ahkam al-Mu’amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum 

yang mengatur hubungan antar manusia (mahluk), yang terdiri dari : 

1. Ahkam al-ahwal al-syahsiyat (hukum orang dan keluarga), yaitu 

hukum tentang orng (subyek hukum) dan hukum keluarga, 

seperti hukum perkawinan. 

2. Ahkam al-Madaniyat (Hukum Benda), yaitu hukum yang 

mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual 

beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelasian harta 

warisan atau hukum kewarisan. 

3. Al-ahkam al-Jinayat (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang 

berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak 

                                                             
11 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 89. 
12Mardani, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 

(Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 15  
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pidana (delict atau,jarimah) dan ancaman atau sanksi hukum 

bagi yang melanggarnya (uqubat) 

4. Al-ahkam al-qadla wal al-Murafa’at (hukum acara), yaitu hukum 

yang berkaitan dengan acara diperadilan (hukum formil), 

umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti 

saksi, pengakuan, pengakuan, sumpah, yang berkaitan 

dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain. 

5. Ahkam al-Dusturiyah (hukum tata Negara dan perundang-

undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah 

politik, seperti mengenai pangaturan dasar dan system 

Negara, perundang-undangan dalam Negara, syarat-syarat, 

hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan 

rakyatnya, dan lain-lain. 

6. Ahkam al-dauliyah (hukum Internasional), yaitu hukum yang 

mengatur hubungan antar Negara, baik dalam keadaan damai 

maupun dalam keadaan perang. 

7. Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah (Hukum Perekonomian-

dan moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan 

keuangan dalam suatu Negara dan antarnegara. 

Sistematika hukum (ahkam al-muamalat) diatas, pada dasarnya 

sama dengan sistematika dalam ilmu hukum. Menurut ilmu hukum, 

hukum dapat dibedakan menjadi : 

1. Hukum formil terdiri dari : 

a. Hukum public formil (hukum acara pidana) 

b. Hukum privat formil (hukum acara perdata) 

2. Hukum materil terdiri dari : 

a. Publik 

1) Hukum pidana 

2) Hukum tata Negara 

3) Hukum tata usaha Negara 

4) Hukum public internasional 

b. Hukum Privat 

1) Hukum perdata 

2) Hukum dagang 

3) Hukum intergentil (hukum antar golongan) 
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4) Hukum perdata Internasional.13 

Jika dibandingkan hukum Islam bidang muamalah dengan 

hukum barat, yang membedakan antara hukum privat (hukum 

perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum 

adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan antara 

hukum perdata dan hukum public. Hal ini disebabkan karena 

menurut system hukum Islam pada hukum public ada segi-segi 

perdatanya, maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua 

bidang hukum itu, yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja 

seperti misalnya : 

1. Munakahat 

2. Wirasah 

3. Mu’amalat dalam arti khusus 

4. Jinayat atau ‘ukubat 

5. Al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah) 

6. Syiar 

7. Mukhsamat14 

Ciri-Ciri dan Tujuan Hukum Islam 

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah 

diuraikan dapat ditentukan cirri-ciri hukum Islam sebagai berikut : 

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran 

agama Islam, 

2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak 

dapat dicerai pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau 

akhlak Islam, 

3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan 

fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi 

Muhammad saw. dan fikih adalah hasil pemahaman manusia 

yang bersumber dari nash-nash bersifat umum, 

4. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum 

ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum 

                                                             
13H. Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar  Studi 

Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Cet I; Jakarta : Gaya Media 
Pratama, 2001), h. 24-25`  

14H. Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan 
Tata Hukum Islam di Indonesia, (Cet VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1998),  h.50  
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ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna karena telah 

sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat 

terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi 

syarat untuk itu dari masa ke masa, 

5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti 

yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. 

Dalil al-Qur’an yang menjadi hukum dasar dan mendasari 

sunnah Nabi Muhammad saw. dan lapisan-lapisan seterusnya 

ke bawah, 

6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari 

pahala 

7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi : 

a. Hukum taklifi atau hukum taklif  yaitu, al-ahkam al-

khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum lima 

penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunnat, makruh, wajib, 

dan haram. 

b. Hukum wadh’i ,yaitu hukum yang mengandung sebab, 

syarat, halangan terwujudnya hubungan hukum. 

Tujuan hukum Islam bila ditinjau dari segi pembuat hukum 

Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi 

pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Jika dilihat dari segi pertama 

yaitu pembuat hukum Islam maka tujuan hukum Islam itu adalah : 

1. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat 

primer, sekunder dan tertier, yang disebut dengan istilah 

daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. 

2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Selanjutnya jika dilihat dari segi pelaku hukum Islam yakni 

manusia sendiri maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai 

kehidupan yang berbahagia dan sejahtera.15 

 

 

                                                             
15Zainnudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, 

(Cet II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8  



20 

 

Kesimpulan 

Adapun dari pembahasan: 

1. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun as-Sunnah 

untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara 

universal atau relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan 

(ruang) manusia. Hukum Islam merupakan istilah khas di 

Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam 

keadaan konteks tertentu dari as-Syariah al-Islamy. Istilah ini 

dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law. 

2. Ruang lingkup hukum Islam (fiqh) menjadi dua yaitu : 

a. Ahkam al- Ibadat 

b. Ahkam Al-Mu’malat 

c. Ahkam al-Mu’amalat, mengatur hubungan antar manusia:  

1) Ahkam al-ahwal al-syahsiyat (hukum orang/eluarga),  

2) Ahkam al-Madaniyat (Hukum Benda),  

3) Al-ahkam al-Jinayat (Hukum Pidana Islam),  

4) Al-ahkam al-qadla wal al-Murafa’at (hukum acara),  

5) Ahkam al-Dusturiyah (hukum perundang-undangan), 

6) Ahkam al-dauliyah (hukum Internasional), 

7) Ahkam al-Iqtishadiyah wa al-Maliyah (Hukum ekonomi) 

3. Tujuan hukum Islam itu adalah : 

a. Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat 

primer, sekunder dan tertier, yang diistilahkan  daruriyyat, 

hajiyyat, dan tahsiniyyat. 

b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Implikasi 

Demikian makalah yang dapat penulis buat. penulis menyadari 

dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kesalahan dan 

kekurangan. Setelah membaca dan memahami makalah ini, 

diharapkan kepada pembaca mampu mengaplikasikan hukum Islam 

dalam aktifitas keseharian sesuai dengan ketentuan sehingga mampu 

meraih ridha Allah. 
 



TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM 

Indira Syam 

 

Pendahuluan 

Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum 

penjajah datang ke Indonesia. Waktu penjajah Belanda datang di 

Indonesia (Hindia Belanda), mereka menyaksikan kenyataan bahwa 

di Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang 

dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Budha 

dan Nasrani, di samping hukum adat bangsa Indonesia. Berlakunya 

hukum Islam bagi sebagian besar penduduk Hindia Belanda, 

berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah 

runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518 M. Menurut 

C. Snouck Hurgronje sendiri, bahwa pada abad ke 16 di Hindia 

Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam, seperti Mataram, 

Banten dan Cirebon, yang berangsur-angsur mengIslamkan seluruh 

penduduknya.1 

Walaupun pada mulanya kedatangan Belanda (yang 

beragama Kristen Protestan) ke Hindia Belanda tidak ada kaitannya 

dengan masalah (hukum) agama, namun pada perkembangan 

selanjutnya, berkaitan dengan kepentingan penjajah, akhirnya 

mereka tidak bisa menghindari terjadinya persentuhan dengan 

masalah hukum yang berlaku bagi penduduk pribumi. Sehubungan 

dengan berlakunya hukum adat bagi bangsa Indonesia dan hukum 

agama bagi masing-masing pemeluknya, muncullah beberapa teori-

teori hukum jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari pemaparan yang 

dikemukakan di atas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam 

pembahasan ini adalah menyangkut beberapa teori hukum Islam di 

Indonesia.  Seperti yang diketahui bahwa teori-teori yang dimaksud 

di sini adalah teori yang telah diteliti, dialami, diakui, dan 

diberlakukan pada hukum Islam, terutama Indonesia serta 

bagaimanakah pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman yang 

ada di Indonesia. 

Berangkat dari latar belakang malasah yang diuraikan sebelumnya, 

maka selenjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah 

                                                             
1C..Snouck Hurgronje, De Islam in Nederlandsch Indie, alih bahasa 

S.Gunawan, Islam di Hindia Belanda, (Cet.II; Jakarta: Bhratara, 1983), h. 10.  
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bagaimana pengaruh teori pemberlakuan hukum Islam terhadap 

masa depan hukum Islam. Guna untuk memudahkan melakukan 

kajian lebih lanjut, maka permasalah pokok tersebut dispesifikasi ke 

dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (a) Apa saja teori-

teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia; dan (b) Bagaimana 

pengaruh teori pemberlakuan tersebut terhadap kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. 

Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia 

Seperti yang dibahasakan pada bab sebelumnya, bahwa teori-

teori ini merupakan yang pernah diberlakukan, diakui, dijalankan  di 

Indonesia. Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam 

memasukkan jumlah teori yang bisa dimasukkan. Juhaya S. Paraja, 

mengambil 5 teori berkenaan dengan pembahasan ini, Jaih mubarok 

mengambil 7 teori, dan Dedi Supriayadi mengadopsi 6 teori yakni: 

teori credo, teori receptive in Complexu, teori receptive, teori receptive 

exit, teori receptie a contrario, teori recion. Adapun dalam makalah ini 

akan membahas 7 teori dengan tambahan teori eksistensi. 

1. Teori Credo atau Syahadat 

Teori ini mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang 

mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari 

pengucapan syahadat tersebut. Teori ini terambil dari Alqur`an, 

diantaranya QS. Al-Nur/ 24:51. 

                               
              

Terjemahnya: 

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka 

dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul 

menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. 

"Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah 

orang-orang yang beruntung.2 

Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam 

filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang 

                                                             
 2Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Cet. III; 
Jakarta: SYamil Qur`an, 2014), h.  451. 
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yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah swt., 

maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah swt. 

Dalam hal ini taat kepada perintah Allah swt. dan sekaligus taat 

kepada Rasulullah dan Sunnahnya. Teori ini mirip dengan teori yang 

dikemukakan oleh H.A.R. Gibb dalam teori otoritas hukumnya dan 

juga mirip dengan yang diutarakan oleh Imam Syafi`i dengan teori 

non teritorialitas dan Imam Abu Hanifah dengan teori teritiorialitas 

ketika menjelaskan teori politik hukum internasional.3 

2. Teori Receptie in Complexu 

Menurut teori Receptio in Complexu bagi setiap penduduk 

berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku 

hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini 

semula berkembang dari pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda 

seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli tertua 

mengenai soal-soal Jawa, Salomon Keyzer (1823-1868) seorang ahli 

bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori Receptio in 

Compelexu, ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem 

Chrstian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, 

politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur 

dan hukum Islam.4 

Materi teori receptie in complexu ini, dimuat dalam pasal 75 RR 

(Regeeringsreglement) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh 

hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama 

(godsdienstige wetten) dan kebiasaan penduduk indonesia. Jadi pada 

masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Pada masa 

teori inilah keluarnya stbl. 1882 no. 152 tentang pembentukan 

pengadilan agama (Priesterraad) di samping pengadilan negeri 

(Landraad), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab 

yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti 

                                                             
3Juhaya, Filsafat Hukum Islam (Bandung: UNINUS, 1995), h. 133. 

Lihat Juga Lomba Sultan, Dinamika Perkembangan Hukum Islam dari Masa ke 
Masa (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 219.  

4Sayuti Thalib,S.H, M.H, Receptio A Contrario (Cet. III; Jakarta: Bina 
Aksara, 1982), h.15. 
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Mogharrer Code pada tahun 1747, Compendium van Clootwijk pada 

tahun 1795, dan Compendium Freijer pada tahun 1761.5 

3. Teori Receptie 

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori Receptio in 

Complexu, yaitu teori Receptie (Resepsi). Menurut teori Resepsi, 

hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam 

berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh 

dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi 

mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini 

dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck 

Hurgronje. Cornelis van Volenhoven (1874-1933) adalah seorang ahli 

hukum adat Indonesia, yang diberi gelar sebagai pendasar 

(grondlegger) dan pencipta, pembuat sistem (systeem bouwer) ilmu 

hukum adat.6 

Sedang Christian Snouck Hurgronje sebagaimana telah 

disebutkan di atas adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam 

bidang hukum Islam. Penerapan teori Resepsi dimuat dalam pasal 

134 ayat 2 IS (Indische Staatsregeling), stbl 221 th. 1929, sebagai berikut; 

dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan 

diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka 

menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu 

ordonansi. Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori Resepsi ini, 

sejalan dengan pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan 

politik. Pandangannya itu sesuai pula dengan sarannya kepada 

pemerintah Hindia Belanda tentang politik Islam Hindia Belanda. 

Dia menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda bersifat netral 

terhadap ibadah agama dan bertindak tegas terhadap setiap 

kemungkinan perlawanan orang Islam fanatik. Islam dipandangnya 

sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah 

pengawasan yang ketat. 

Penerapan teori Resepsi antara lain, pada tahun 1973 dengan 

stbl. 1937 no. 116, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut 

                                                             
5Bustanul Arifin, Budaya Hukum itu Telah Mati (Jakarta: Kongres 

Umat Islam Indonesia, 1998), h.2. 
6H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman,an Vollenhoven on Indonesian 

Adat Law, Leiden: 1981, Lihat juga Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum 
Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.57.  
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dari pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan 

Negeri. Alasan pencabutan wewenang Pengadilan Agama tersebut 

dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya 

diterima oleh hukum adat (belum diresepsi). 

4. Teori Receptie Exit 

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck 

Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada 

hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi 

kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya 

dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 

Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan Rancangan pembukaan 

Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia. Ia 

disusun oleh dan lahir atas kesepakatan serta disahkan oleh 9 orang 

tokoh bangsa Indonesia, 8 orang di antaranya beragama Islam.7 

Menurut Soekarno, ia merupakan gentlement agreement,8 merupakan 

hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam dan pihak 

kebangsaan.9  

Teori ini merupakan rival dari teori resepsi yang 

dikemukakan oleh Snouck.  Hazairin, guru besar hukum Islam 

Universitas Indonesia, dengan teori yang digunakan ini menentang 

teori resepsi. Menurut Hazairin, bahwa hukum agama itu bagi rakyat 

Islam dirasakannya sebagai sebagian dari perkara imannya.10 

Selanjutnya Hazairin menyatakan bahwa;11 Persoalan lain yang 

sangat mengganggu dan menentang iman orang Islam ialah “teori 

resepsi” yang diciptakan oleh kekuasaan kolonial Belanda untuk 

merintangi kemajuan Islam di Indonesia. Pada akhirnya tentang 

                                                             
7Muhammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, Piagam 

Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensusu Nasional-antara Nasionalis Islami 
dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959, (Cet. 
II; Bandung: Pustaka, 1983), h. xii.  

8H.Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 
1945, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), h. 279. 

9H.Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 
1945, h.115  

10Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 
1974), h.101.  

11Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Cet.III; Jakarta: Tintamas, 
1982), h.7-8.  
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keberadaan dan berlakunya teori resepsi ini setelah Indonesia 

merdeka, Hazairin mengemukakan sebagai berikut: Bahwa teori 

resepsi, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam pasal 134 

ayat 2 indisch Staatsregeling sebagai konstitusi Belanda telah lama 

modar (mati,pen), yaitu terhapus dengan berlakunya UUD 1945, 

sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.12  

Jadi, menurut Hazairin, teori Resepsi, yang menyatakan 

bahwa hukum Islam baru berlaku bagi orang Islam kalau sudah 

diterima dan menjadi bagian dari hukum adatnya, sebagaimana 

dikemukakan oleh C.Snouck Hurgronje, adaklah teori Iblis (syetan) 

dan telah modar, artinya telah hapus atau harus dinyatakan hapus 

dengan berlakunya UUD 1945. Pemahaman inilah yang dimaksud 

dengan teori Receptie exit. Menurut teori Resepsi Exit, pemberlakuan 

hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan 

kepada hukum adat.13 

5. Teori Receptie a Contrario  

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib,14 

ternyata dalam masyarakat telah berkembang lebih jauh dari 

pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat 

kuat adatnya, terlihat ada kecenderungan teori resepsi dari Snouck 

Hurgronje itu dibalik. Teori Receptie a Contrario: Hubungan Hukum 

Adat dengan Hukum Islam. Menurut teori ini, bagi umat Islam, yang 

berlaku adalah hukum Islam. Hukum adat baru dinyatakan berlaku 

bila tidak bertentangan dengan hukum agama Islam.15 

Seperti di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar persoalan 

perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila 

ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, 

tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan 

                                                             
12Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan No. 1 

Tahun 1974, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1975), h. 8.  
13Ichtijanto, SA,S.H, Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan 

Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam Kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama, 
(Cet.I;Jakarta: Dirbinperta Dep.Agama RI, 1985), h. 262.  

14Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, (Cet.III; Jakarta: Bina Aksara, 
1982), h.67.  
 15Lomba Sultan, Dinamika Perkembangan Hukum Islam dari Masa ke 
Masa, h. 222.  
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hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan 

dari teori Resepsi yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Satyuti 

Thalib dengan teori Reseptio A Contrario.16  

6. Teori Recoin (Receptio Contextual; Interpretario) 

Teori ini dipaparkan oleh Dr. Afdol, seorang pakar Hukum 

dari Universitas Airlangga, Surabaya. Menurutnya, teori ini 

diperlukan untuk melanjutkan teori-teori di atas (teori Receptio In 

Complexu, Teori Receptie, Teori Receptie Exit, Teori Receptie a 

Contrario).17 Inti Teori recion adalah penafsiran kontekstual terhadap 

tekstual ayat Alqur`an. Teori ini pada dasarnya berbeda istilah 

meskipun substansinya sama dengan  para pemikir seperti TM. 

Hasbi ash-Shiddiqie dengan Fikih ala Indonesia, Pribumisasi ala 

Gusdur, dan Reaktualisasi Munawir Sadzali atau aliran Hermenik 

Fazlurrahman.18 

7. Teori Eksistensi 

Sebagai kelanjutan dari teori Receptie Exit dan teori Receptio 

A Contratio, menurut Ichtijanto SA muncullah teori Eksistensi. Teori 

Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum 

Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk 

eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu 

ialah: 1. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional 

sebagai bagian yang integral darinya; 2. Ada dalam arti adanya 

kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan 

sebagai hukum nasional; 3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti 

norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-

bahan hukum nasional Indonesia; 4. Ada dalam hukum Nasional, 

                                                             
16Sayuti Thalib, Receptio A Contrario, h.69. 
17Dede Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka 

Setia, 2007), h. 318. 
18Lomba Sultan, Dinamika Perkembangan Hukum Islam dari Masa ke 

Masa, h. 224. 
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dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional 

Indonesia.19 

Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional atau 

dengan sebutan teori eksistensi ini merupakan cara yang paling 

efektif dalam menerapkan hukum Islam, dengan begitu pelaksanaan 

hukum Islam mendapatkan kekuatan Negara dalam 

implementasinya. Kendati demikian, tentunya masih banyak 

tantangan dalam menggunakan teori ini untuk melaksanakan hukum 

Islam di Indonesia, terlepas dari hal tersebut, maka pelaksanaan 

hukum Islam harus dilakukan secara individual. Serta terus 

diupayakan formalisasi hukum Islam yang membutuhkan bantuan 

Negara untuk pegimplementasiaanya. 

Pengaruhnya terhadap Kekusaan Kehakiman di Indonesia 

Undang-undang No. 4 tahun 2004 memberikan defenisi 

mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini. Dengan 

berlakunya undang-undang tersebut maka pembinaan Badan 

peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer 

dan badan peradilan tata usaha Negara berada di bawah kekuasaan 

mahkamah Agung.20 Namun fokus pembahasan ini terarah pada 

badan peradilan agama, oleh karena hukum Islam merupakan 

kewenangan absolut badan peradilan agama sebagai lembaga yang 

melaksanakan hukum perdata Islam di Indonesia. 

Selanjutnya Islam masuk di Indonesia terdapat dua pendapat, 

yakni: sekitar abad pertama hijriah (abad VII M) sekitar tahun 674 M. 

Kedua pada abad XIII M sekitar 1258 M. Namun, pendapat yang 

pertamalah yang kuat.21 Terlepas dari catatan sejarah yang beragam 

tentang masuknya Islam di Indonesia. Sejak Islam masuk di 

Indonesia maka sejak itulah diterapkan hukum Islam, hukum Islam 

diterapkan di Indonesia sejak zaman kerajaan atau kesultanan. 

Kerajaan-kerajaan Islam yang menerapkan hukum Islam yakni: 

                                                             
 19 S.A.Ichtianto, Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi 
Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama, (Cet.I; 
Jakarta: Ditbinperta Dep.Agama, 1985), h. 67. 
 20  Lihat penjelasan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Point 1 Umum. 
 21Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap (Cet. I; 
Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 52.  
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Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Kerajaan demak, Cirebon, Banten 

dan lain-lain, termasuk kerajaan mataram.22 Selama masa kesultanan 

ini proses peradilan atau kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan 

tahkim, ahl halli wal aqdhi dan setelah periode dua bentuk peradilan 

tersebut. Muncul periode wali al-amr, dimana sultan menunjuk hakim 

untuk menyelesaikan perkara perdata dengan sedikit terlembagakan 

yang disebut Pengadilan Serambi, disebut demikian karena proses 

peradilan dilaksanakan di serambi masjid.23 Penerapam hukum Islam 

dalam bentuk seperti ini tidak parsial sehingga sesuai dengan teori 

penerima otoritas hukum Islam atau disebut dengan teori credo atau 

syahadat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

Setelah masuknya penjajahan oleh bangsa lain di Indonesia, 

kekuasaan kehakiman sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. 

Awalnya sampai abad ke 19 pemerintah kolonial belanda 

menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat adalah 

hukum Islam dengan melihat realitas yang ada, meskipun terkadang 

jika terjadi benturan soal hukum Islam dan hukum adat, belanda 

lebih memihak kepada hukum adat. 

Pada masa pemerintahan kolonial belanda , kekuasaan 

kehakiman pada pengadilan agama mendapatkan pengakuan secara 

resmi, tepatnya pada tahun 1882, belanda waktu itu yakni Lodewijk 

Williem Christian Van den Berg dengan teori receptie in Complexu 

yang melahirkan staatsblad No. 152 Tahun 1882 yang merupakan 

pengakuan resmi terhadap eksistensi Peradilan Agama dan Hukum 

Islam di Indonesia.  Namun karena staatsblad tidak berjalan efektif 

dan pengaruh dari teori receptie maka pada tahun 1937 keluarlah 

staatsblad No. 116 tahun 1937. Staatsblad ini mencabut wewenang 

pengadilan agama dalam persoalan waris dan yang berhubungan 

dengan harta dan tanah sehingga pengadilan agama hanya 

menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian.24 Namun sebagai 

konpensasinya lahir stb 1937 No. 610 dibentuk pengadilan tingkat 

banding di jawa dan Madura. Dan lahir kerapatan kadi dan 

kerapatan kadi besar di Kalimantan dengan keluarnya stbl 1937 No. 

                                                             
 22Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap, h. 53. 
 23Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia  (Cet. II; Jakarta: Kencana, 
2010), h. 31-32.  
 24 Supardin, Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap, h. 61.   
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638 dan stbl 1937 No. 639. Demikianlah pengaruh teori receptie an 

Complexu yang mengukuhkan kekuasaan kehakiman pengadilan 

agama zaman kolonial belanda dan teori receptie yang melemahkan 

lembaga pengadilan agama dan kekuasaan kehakiman dan hal ini 

juga berlangsung pada masa penjajahan jepang selama 3,5 tahun 

hanya saja di daerah jawa dan Madura, perubahan yang dilakukan 

oleh jepang hanya nama saja. 

Pasca kemerdekaan, sesuai pasal II Aturan Peralihan Undang-

Undang 1945 ditekankan bahwa warisan kolonial belanda masih 

berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar , hanya saja peradilan saat itu diadakan beberapa tindakan 

menyesuaikan keadaan pada waktu itu. Hazairin memahami pasal 

tersebut bahwa hukum kolonial belanda yang hasil produk receptie 

dianggap tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Alqur`an 

dan Hadits, maka dengannya timbul teori recepti exit. Teori hazairin 

ini kemudian dikembangkan oleh muridnya Sayuti Thalib melalui 

teorinya Receptie a Contrario sebagai konsekuensi dari teori ini, 

hukum adat bisa digunakan oleh umat Islam selama tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam.25 

Selanjutnya kekuasaan kehakiman setelah kemerdekaan yang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa aturan 

kolonial belanda yang tidak bertentangan digunakan berdasarkan 

teori eksistensi. Teori ini menerangkan adanya hukum Islam dalam 

hukum nasional atau formalisasi hukum Islam ke dalam hukum 

nasional.  

Teori eksistensi ini memberikan kedudukan yang kuat pada 

kekuasaan kehakiman lembaga peradilan agama dengan berlakunya 

UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU. No 4 Tahun 2004 pascareformasi 

tentang kekuasaan kehakiman dengan masuknya lembaga peradilan 

agama sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian 

dari undang-undang ini dibuatkan undang-undang untuk masing-

masing lembaga peradilan termasuk peradilan agama dengan 

lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Melalui 

Undang-Undang ini peradilan agama semakin kuat kedudukannya 

dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan susunan 

                                                             
 25  Hadi daeng Mapuna, Dinamika Eksistensi dan Kompetensi peradilan 
Agama di Indonesia, (Cet. I; Makassar, Alauddin Press, 2011), h. 86. 
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organisasi, bidang kompetensi dan hukum acara yang digunakan 

yang seragam diseluruh Indonesia. Sebelumnya berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama RI. No. 6 Tahun 1980 nama-nama 

peradilan agama diseragamkan diseluruh Indonesia, karena sebelum 

keluar aturan ini nama peradilan agama diseluruh Indonesia 

berbeda-beda.26 Selanjutnya pascareformasi undang-undang tentang 

peradilan agama mengalami dua kali perubahan. Pertama UU No. 3 

tahun 2006, dan UU. No. 50 Tahun 2009, dengan penambahan 

kompetensi di bidang ekonomi Islam.  

Dari gambaran di atas dapat dikatakan bahwa hukum Islam 

ada di dalam hukum nasional sebagai salah satu sumber hukumnya. 

Eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional dibuktikan dengan 

terakomodasinya hukum Islam secara tertulis ke dalam berbagai 

bentuk peraturan dan perundang-undangan. Tak terkecuali juga 

dengan lembaga peradilan agama Islam, teori eksistensi sangat 

memberikan pengaruh yang besar untuk memberikan kedudukan 

yang kuat terhadap kekuasaan kehakiman. 

 

Kesimpulan 

Berangkat dari penjabaran di atas, maka yang menjadi 

kesimpulan dari penulisan makalah ini adalah: 

1. Ada beberapa teori yang dikenal dalam pemberlakuan 

hukum Islam di Indonesia, yakni: Teori kredo, teori receptie a 

Comlexu, teori receptie, teori receptive exit, teori receptive a 

contrario, teori recoin, teori eksistensi. 

2. Dari teori-teori di atas membuat eksistensi kekuasaan 

kehakiman pada lembaga peradilan agama mengalami 

pasang surut, dalam sejarah ada dua teori yang membuat 

kedudukan hukum Islam pada lembaga peradilan menjadi 

lemah yang dikenal dengan teori receptive sedangkan teori lain 

yang mengukuhkan kedudukan kekusaan kehakiman pada 

lembaga peradilan agama yakni teori receptive a complexu, 

teori receptive exit dan teori teori receptive a contrario serta 

teori eksistensi yang mengantarkan hukum Islam berlaku di 

                                                             
 26 Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia, (cet. 
I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 164-165.  
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Indonesia pada sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang 

kuat 

Implikasi 

Meskipun hukum Islam di Indonesia membutuhkan kerja 

keras untuk pengimplementasianya, namun ini pada akhirnya 

memberikan kedudukan yang kuat, meskipun hal tersebut hanya 

dibidang perdata saja. Selanjutnya dikemudian hari diharapkan 

ditemukan teori-teori untuk lebih memberlakukan hukum Islam 

secara menyeluruh diberbagai bidang. Untuk kondisi saat ini teori 

eksistensi masih relevan digunakan dalam melaksanakan hukum 

Islam, sembari menjadikannya norma yang harus hidup dalam 

kehidupan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM  
DI INDONESIA MULAI MASA KERAJAAN 

ISLAM SAMPAI ERA REFORMASI 
Aminuddin 

 

Pendahuluan 

Umat Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas yang 

dianut penduduknya. Pada tataran dunia Islam internasional, umat 

Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim 

terbesar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. 

Karena itu, menjadi sangat menarik untuk memahami alur 

perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam 

terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh 

pengaruh kemayoritasan kaum muslimin Indonesia itu terhadap 

penerapan hukum Islam di Tanah Air misalnya, dapat dijawab 

dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim 

hadir di Indonesia. 

Kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat 

dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus 

untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam 

mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. 

Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan 

tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan kebijakan-

kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil 

oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi 

bahan telaah penting di masa datang. Setidaknya, sejarah itu 

menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah 

proses yang dapat selesai seketika. 

Perjalanan sejarah hukum Islam yang dimulai sejak awal 

masuknya sampai sekarang, telah melalui beberapa fase yang 

menarik untuk diketahui. Mulai dari kisah awal masuknya yang 

kemudian di lanjut oleh para raja dan di ikuti para rakyat, kemudian 

dilanjutkan pada masa penjajahan baik itu penjajahan Belanda atau 

Jepang, lalu pada masa kemerdekaan sampai ke Era Reformasi 

sampai sekarang. 

Berangkat dari latar belakang malasah yang diuraikan 

sebelumnya, maka selenjutnya yang menjadi pokok permasalahan 

adalah bagaimana sejarah perkembangan hukum Islam mulai masa 
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Kerajaan Islam sampai Era Reformasi. Guna untuk memudahkan 

melakukan kajian lebih lanjut, maka permasalah pokok tersebut 

dispesifikasi ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

(a) Bagaimana sejarah hukum Islam pada masa kerajaan di Indonesia; 

(b) Bagaimana sejarah hukum Islam di Indonesia pada masa 

penjajahan Belandan dan Jepang; dan (c) Bagaimana sejarah hukum 

Islam di Indonesia paska kemerdekaan dan dua Era Orde hingga Era 

Reformasi. 

Sejarah Hukum Islam pada Masa Kerajaan di Indonesia 

Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut 

sebagian ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama Hijriah, atau 

sekitar Abad VII dan VIII Masehi.1 Sebagai gerbang masuk ke dalam 

kawasan Nusantara, di kawasan utara pulau Sumatra lah yang 

dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para Pendatang 

Muslim. Dan secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian 

membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur.2 

Berkembanganya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti 

dengan berdirinya kerajaan Islam pertama sekitar Abad XIII yang 

dikenal dengan Samudera Pasai, yang terletak di wilayah Aceh 

Utara.3 

Dengan perkembagan tersebut, tidaklah berlebihan jika era ini 

adalah era di mana hukum Islam untuk pertama kalinya masuk ke 

wilayah Indonesia. Namun, perlu diketahui seperti apa yang 

dikatakan oleh Martin Van Bruinessen, penekanan pada aspek fikih 

sebenarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. Pada 

masa awal berkembangnya Islam di Indonesia penekanannya tampak 

pada tasawwuf, misalnya saja kisah para Wali Songo di Jawa yang 

erat kaitannya dengan nilai-nilai sufisme atau tasawwuf dalam 

                                                             
1Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam 

di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2004), h. 2.  
2Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta: 
Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005), h. 61. 

3Musyrifah  Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: 
Rajawali Pres, 2010), h. 50. 
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mengajarkan Islam kepada masyarakat.4 Kendati demikian 

pernyataan ini tidaklah berarti fikih tidak penting mengingat 

tasawwuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawwuf Sunni 

yang menempatkan fikih pada posisi yang signifikan dalam struktur 

bangunan tasawwuf Sunni tersebut.5 

Penyebaran dakwah dakwah Islam hingga ke berbagai 

wilayah menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul 

Samudera Pasai di Aceh. Selain kerajaan Samudra Pasai, berdiri juga 

Kesultanan Malaka, lalu di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, 

Mataram dan Cirebon, kemudian di Sulawesi dan Maluku berdiri 

Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore.6 

Kesultanan-kesultanan tersebut sebagaimana tercatat dalam 

sejarah tentu saja kemudian menetapkan hukum Islam sebagai 

hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum 

positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan 

pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah 

masyarakat muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan 

adanya literatur literatur fikih yang ditulis oleh para Ulama 

Nusantara pada sekitar Abad XVI dan XVII.7 

Sebelum datangnya Belanda sistem peradilan di kerajaan 

menggunakan asas-asas Islam, yang sebelumnya asas peradilan 

tersebut di dominasi oleh hukum adat. Setelah datangnya Islam 

penggunaan hukum adat berangsur-angsur di tinggalkan dan aqidah 

Islam di masukkan, kemudian hukum syara menanjak, akhirnya 

lahirlah istilah “Adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah” 

(Minangkabau).8 Kondisi ini terus berlangsung hingga pada akhirnya 

para Pedagang Belanda datang ke kawasan Nusantara. 

                                                             
4Renny Supriyanti B., Pengantar Hukum islam: Dasar-dasar dan 

Aktualisasinya dalam Hukum Positif (Cet. I; Bandung: Widia Padjajaran, 2011), 
h. 82.  

5Renny Supriyanti B., Pengantar Hukum islam: Dasar-dasar dan 
Aktualisasinya dalam Hukum Positif, h. 3.  

6Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-
konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 61. 

7Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-
konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 61-62. 

8Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam: Dari Kawasan Jazirah Arab 
sampai Indonesia, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 295-296.  
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Sejarah Hukum Islam di Indonesia pada  Masa Penjajahan 

1. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Belanda 

Penjajahan Belanda terhadap kawasan Nusantara dimulai 

dengan kehadiran Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur, atau 

yang lebih dikenal dengan Vereenigde Oost Indische Campagnie (VOC). 

Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki 

peran yang melebihi fungsinya. Hal ini sangat dimungkinkan sebab 

Pemerintah Kerajaan Belanda memang menjadikan VOC sebagai 

perpanjangantangannya di kawasan Hindia Timur. Karena itu 

disamping menjalankan fungsi perdagangan, VOC juga mewakili 

Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. 

Tentu saja dengan menggunakan hukum Belanda yang mereka 

bawa.9 

Penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini 

disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-

hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan 

penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah 

mereka jalankan.10 

Kaitannya dengan hukum Islam, dapat dicatat beberapa 

“kompromi” yang dilakukan oleh pihak VOC, yaitu : 

a. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan VOC tahun 1642, 

hukum kewarisan Islam berlaku bagi umat Islam. 

b. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang 

telah berlaku di tengah masyarakat. Upaya ini diselesaikan 

pada tahun 1760. Kompilasi ini dikenal Compendium Freijer. 

c. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah, seperti 

di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone. Di Semarang, 

misalnya, hasil kompilasi itu dikenal dengan nama “Kitab 

Hukum Mogharraer” (dari al-Muharrar). Namun kompilasi ini 

memiliki kelebihan dibanding Compendium Freijer, karena 

memuat juga kaidah-kaidah hukum pidana Islam.11 

                                                             
9Lihat, A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di 

Indonesia (Bandung: al-Ma’arif, 1981), h. 80. 
10Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 63-64. 
11Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 64-66. 
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Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung 

bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari Kerajaan Inggris 

kepada Kerajaan Belanda kembali. Setelah Thomas Stanford Raffles 

menjabat sebagai Gubernur selama lima tahun (1811-1816) dan 

Belanda kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia 

Belanda, semakin nampak bahwa pihak Belanda berusaha keras 

memperkokoh kekuasaannya di wilayah ini. Namun upaya itu 

menemui kesulitan akibat adanya perbedaan agama antara para 

penjajah dengan rakyat jajahannya, khususnya umat Islam yang 

mengenal konsep Daar al-Islam dan Dar al-harb. Itulah sebabnya, 

Pemerintah Belanda mengupayakan ragam cara untuk 

menyelesaikan masalah itu. Diantaranya dengan (1) menyebarkan 

agama Kristen kepada rakyat pribumi, dan (2) membatasi 

keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah 

(spiritual) saja.12 

Sebagai kesimpulan maka upaya pembatasan keberlakuan 

hukum Islam oleh pemerintah Hindia Belanda secara kronologis 

adalah sebagai berikut: 

a. Pada pertengahan Abad XIX, Pemerintah Hindia Belanda 

melaksanakan Politik Hukum yang Sadar, yaitu kebijakan 

yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah 

kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda.13 

b. Atas dasar nota disampaikan oleh Mr. Scholten van Oud 

Haarlem, Pemerintah Belanda menginstruksikan penggunaan 

undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan 

pribumi dalam hal persengketaan yang terjadi di antara 

mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan 

dan keadilan yang diakui umum. Klausa terakhir ini 

kemudian menempatkan hukum Islam di bawah subordinasi 

dari hukum Belanda.14 

c. Atas dasar teori resepsi yang dikeluarkan oleh Snouck 

Hurgronje, Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1922 

                                                             
12Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 67-68. 
13Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 68. 
14Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 68-70. 
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kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang 

wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa 

kasus-kasus kewarisan (dengan alasan, ia belum diterima oleh 

hukum adat setempat).15  

d. Pada tahun 1925, dilakukan perubahan terhadap Pasal 134 

ayat 2 Indische Staatsregeling  (yang isinya sama dengan Pasal 

78 Regerringsreglement), yang intinya perkara perdata sesama 

muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal 

itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain 

oleh sesuatu Ordonasi.16 

Lemahnya posisi hukum Islam ini terus berlangsung hingga 

menjelang berakhirnya kekuasaan Hindia Belanda di wilayah 

Indonesia pada tahun 1942. 

2. Hukum Islam pada Masa Pendudukan Jepang 

Setelah berkuasa lebih kurang hampir tiga setengah abad 

lamanya, akhirnya pemerintah Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang 

hanya dua bulan yang menandai berakhirnya penjajahan Barat di 

bumi Indonesia. Namun bagi Indonesia sendiri pralihan penjajahan 

tetep saja membawa kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat.17 

Setelah Jendral Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa 

syarat kepada panglima militer Jepang untuk kawasan Selatan pada 

tanggal 8 Maret 1942,  segera Pemerintah Jepang mengeluarkan 

berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1942, yang menegaskan bahwa Pemerintah Jepang 

meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh 

Gubernur Jendral Hindia Belanda. Ketetapan baru ini tentu saja 

berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam 

sebagaimana kondisi terakhirnya di masa pendudukan  Belanda.18 

                                                             
15Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 70. 
16Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 72. 
17Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam 

di Indonesia, h. 14. 
18Amiru Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam 

di Indonesia, h. 76. 
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Meskipun demikian, Pemerintah Jepang tetap melakukan 

berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia, 

diantaranya adalah : 

a. Janji Panglima Militer Jepang untuk melindungi dan 

memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau 

Jawa. 

b. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang 

dipimpin oleh bangsa Indonesia sendiri. 

c. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah 

dan NU. 

d. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia 

(Masyumi) pada bulan oktober 1943.19 

e. Menyetujui berdirinya Hizbullah, sebuah wadah kemiliteran 

bagi para santri yang akan mendampingi berdirinya Tentara 

Pembela Tanah Air (PETA).20 

f. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk 

mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan 

meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan 

Januari 1944 untuk menyampaikan laporannya. Namun 

upaya ini kemudian dimentahkan oleh Soepomo dengan 

alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesia 

merdeka.21 

Dengan demikian, tidak ada perubahan berarti bagi posisi 

hukum Islam selama masa pendudukan Jepang di Tanah Air. Namun 

bagaimanapun juga, masa pendudukan Jepang lebih baik daripada 

Belanda dari sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam 

dalam mengatur masalah-masalah keagamaan. Abikusno 

Tjokrosujoso menyatakan bahwa, “Kebijakan pemerintah Belanda 

telah memperlemah posisi Islam.” Islam tidak memiliki para pegawai 

di bidang agama yang terlatih di masjid-masjid atau pengadilan-

pengadilan Islam. Belanda menjalankan kebijakan politik yang 

memperlemah posisi Islam. Ketika pasukan Jepang datang, mereka 

                                                             
19Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan 

Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 93. 
20Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II (Cet. 

XXVI; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 263.  
21Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 76-79. 
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menyadari bahwa Islam adalah suatu kekuatan di Indonesia yang 

dapat dimanfaatkan.22 

 

Sejarah Hukum Islam di Indonesia Paska Kemerdekaan dan Dua Era 

Orde hingga Era Reformasi. 

1. Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan 

Meskipun Pendudukan Jepang memberikan banyak 

pengalaman baru kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada 

akhirnya, seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang 

memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka 

lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang mulai mengubah 

arah kebijakannya, dengan mulai melirik dan memberi dukungan 

kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Jepang lebih 

cenderung mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin 

Indonesia masa depan. Tidak mengherankan jika beberapa badan 

dan komite negara, seperti Dewan Penasehat (Sanyo Kaigi) dan Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI) (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) kemudian diserahkan kepada 

kubu nasionalis. Hingga Mei 1945, komite yang terdiri dari 62 orang 

ini, palingan hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam.23 

Ramly Hutabarat dengan dasar menyatakan bahwa BPUPKI 

“bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang 

demokratis, meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta berusaha 

agar anggota badan ini cukup representatif mewakili berbagai 

golonga dalam masyarakat Indonesia.”24 

Perdebatan panjang tentang dasar negara di BPUPKI 

kemudian berakhir dengan lahirnya apa yang disebut dengan 

Piagam Jakarta. Kalimat kompromi paling penting Piagam Jakarta 

terutama ada pada kalimat “Negara berdasar atas Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. 

Menurut Muhammad Yamin kalimat ini menjadikan Indonesia 

                                                             
22Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan 

Praktik Politik Islam di Indonesia, h. 83. 
23Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan 

Praktik Politik Islam di Indonesia, h. 84. 
24Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 85. 
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merdeka bukan sebagai negara sekuler dan bukan pula negara 

Islam.25 

Dengan rumusan semacam ini sesungguhnya lahir sebuah 

implikasi yang mengharuskan adanya pembentukan Undang-

Undang untuk melaksanakan Syariat Islam bagi para pemeluknya. 

Tetapi rumusan kompromis Piagam Jakarta itu akhirnya gagal 

ditetapkan saat akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ada banyak kabut 

berkenaan dengan penyebab hal itu. Tapi semua versi mengarah 

kepada Mohammad Hatta yang menyampaikan keberatan golongan 

Kristen di Indonesia Timur. Hatta mengatakan telah mendapat 

informasi tersebut dari seorang Opsir Angkatan Laut Jepang pada 

sore hari taggal 17 Agustus 1945. Namun, Letkol Shegeta Nishijima 

satu-satunya Opsir Angkatan Laut Jepang yang ditemui Hatta pada 

saat itu menyangkal hal tersebut. Bahkan Letkol tersebut 

menyebutkan justru Latuharhary yang menyampaikan keberatan itu. 

Keseriusan tuntutan itu lalu perlu dipertanyakan mengingat 

Latuharhary bersama dengan Maramis, seorang tokoh Kristen dari 

Indonesia Timur lainnya telah menyetujui rumusan kompromi itu 

saat sidang BPUPKI.26 

Pada periode ini, status hukum Islam tetaplah samar-samar. 

Isa Ashary mengatakan, “Kejadian mencolok mata sejarah ini 

dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu permainan sulap yang 

masih diliputi kabut rahasia suatu politik pengepungan kepada cita-

cita umat Islam.”27 

Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan Periode Revolusi 

Hingga Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir lima 

tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia memasuki masa-

masa revolusi (1945-1950). Menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-

tentara sekutu, Belanda ingin kembali menduduki kepulauan 

Nusantara. Dari beberapa pertempuran, Belanda berhasil menguasai 

beberapa wilayah Indonesia, dimana Belanda kemudian mendirikan 

                                                             
25Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 89-90. 
26Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 92-93. 
27Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan 

Praktik Politik Islam di Indonesia, h. 91. 
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negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk mengepung Republik 

Indonesia. Berbagai perundingan dan perjanjian kemudian 

dilakukan, hingga akhirnya tidak lama setelah Linggarjati, lahirlah 

apa yang disebut dengan Konstitusi Indonesia Serikat pada tanggal 

27 Desember 1949. 

Berlakunya Konstitusi RIS tersebut, maka UUD 1945 

dinyatakan berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia yang 

merupakan satu dari 16 bagian negara Republik Indonesia Serikat. 

Konstitusi RIS sendiri jika ditelaah, sangat sulit untuk dikatakan 

sebagai konstitusi yang menampung aspirasi hukum Islam. 

Mukaddimah Konstitusi ini misalnya, sama sekali tidak menegaskan 

posisi hukum Islam sebagaimana rancangan UUD 1945 yang 

disepakati oleh BPUPKI. Demikian pula dengan batang tubuhnya, 

yang bahkan dipengaruhi oleh faham liberal yang berkembang di 

Amerika dan Eropa Barat.28 

Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya 

tersisa tiga negara saja; negara Republik Indonesia, negara Sumatera 

Timur, dan negara Indonesia Timur, salah seorang tokoh umat Islam, 

Muhammad Natsir, mengajukan apa yang kemudian dikenal sebagai 

“Mosi Integral Natsir” sebagai upaya untuk melebur ketiga negara 

bagian tersebut. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 1950, semuanya 

sepakat membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Proklamasi 1945. Dengan demikian, Konstitusi RIS 

dinyatakan tidak berlaku, digantikan dengan UUD Sementara 1950. 

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, perubahan ini tidaklah 

membawa dampak yang signifikan. Sebab ketidakjelasan posisinya 

masih ditemukan, baik dalam Mukaddimah maupun batang tubuh 

UUD Sementara 1950, kecuali pada pasal 34 yang rumusannya sama 

dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa “Negara berdasar Ketuhanan 

yang Maha Esa” dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap 

penduduk menjalankan agamanya masing-masing. Juga pada pasal 

43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan 

keagamaan.29 Kelebihan lain dari UUD Sementara 1950 ini adalah 

                                                             
28Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 103. 
29Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 110-111. 
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terbukanya peluang untuk merumuskan hukum Islam dalam wujud 

peraturan dan Undang-Undang. Peluang ini ditemukan dalam 

ketentuan pasal 102 UUD sementara 1950.30 Peluang ini sempat 

dimanfaatkan oleh wakil-wakil umat Islam saat mengajukan 

rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan Umat Islam pada 

tahun 1954. Meskipun upaya ini kemudian gagal akibat hadangan 

kaum nasionalis yang juga mengajukan rancangan undang-undang 

Perkawinan Nasional.31 Setelah itu, semua tokoh politik kemudian 

nyaris tidak lagi memikirkan pembuatan materi Undang-Undang 

baru, karena konsentrasi mereka tertuju pada bagaimana mengganti 

UUD Sementara 1950 itu dengan Undang-Undang yang bersifat 

tetap.32 

Perjuangan mengganti UUD Sementara itu kemudian 

diwujudkan dalam Pemilihan Umum untuk memilih dan 

membentuk Majelis Konstituante pada akhir tahun 1955. Majelis 

yang terdiri dari 514 orang itu kemudian dilantik oleh Presiden 

Soekarno pada 10 November 1956. Delapan bulan sebelum batas 

akhir masa kerjanya, Majelis ini dibubarkan melalui Dekrit Presiden 

yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Hal penting terkait 

dengan hukum Islam dalam peristiwa Dekrit ini adalah 

konsiderannya yang menyatakan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 

22 Juni menjiwai UUD 1945” dan merupakan “suatu kesatuan 

dengan konstitusi tersebut.” Hal ini tentu saja mengangkat dan 

memperjelas posisi hukum Islam dalam UUD, bahkan menurut 

Anwar Harjono lebih dari sekedar sebuah “dokumen historis.”33 

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa 

pemberontakan yang diantaranya. Gerakan DI/TII yang dipelopori 

oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Kartosuwirjo sesungguhnya telah 

memproklamirkan negara Islam-nya pada tanggal 14 Agustus 1945, 

atau dua hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 

                                                             
30Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 112. 
31Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 113. 
32Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 115. 
33Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 131-133. 
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Agustus 1945. Namun Karto melepaskan aspirasinya untuk 

kemudian bergabung dengan Republik Indonesia. Tetapi ketika 

kontrol RI terhadap wilayahnya semakin merosot akibat agresi 

Belanda, terutama setelah diproklamirkannya Negara Boneka 

Pasundan di bawah kontrol Belanda, Karto kemudian 

memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 

1948. Namun pemicu konflik yang berakhir di tahun 1962 dan 

mencatat 25.000 korban tewas itu, menurut sebagian peneliti, lebih 

banyak diakibatkan oleh kekecewaan Kartosuwirjo terhadap strategi 

para pemimpin pusat dalam mempertahankan diri dari upaya 

pendudukan Belanda kembali, dan bukan atas dasar apa yang 

mereka sebut dengan kesadaran teologis-politisnya.34 

2. Hukum Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru 

Mungkin tidak terlalu keliru jika dikatakan bahwa Orde Lama 

adalah eranya kaum nasionalis dan komunis. Sementara kaum 

muslim di era ini perlu sedikit merunduk dalam memperjuangkan 

cita-citanya. Salah satu partai yang mewakili aspirasi umat Islam kala 

itu, Masyumi harus dibubarkan pada tanggal 15 Agustus 1960 oleh 

Soekarno, dengan alasan tokoh-tokohnya terlibat pemberontakan di 

Sumatera Barat. Sementara NU yang kemudian menerima Manipol 

Soekarno, bersama dengan PKI dan PNI, kemudian menyusun 

komposisi DPR Gotong Royong yang berjiwa Nasakom. Atas dasar 

itu, terbentuklah MPRS yang kemudian menghasilkan dua ketetapan; 

salah satunya adalah tentang upaya unifikasi hukum yang harus 

memperhatikan kenyataan umum yang hidup di Indonesia.35 

Meskipun hukum Islam adalah salah satu kenyataan umum 

yang selama ini hidup di Indonesia, dan atas dasar itu Tap MPRS 

tersebut membuka peluang untuk memposisikan hukum Islam 

sebagaimana mestinya, namun lagi-lagi ketidakjelasan batasan 

perhatian itu, membuat hal ini semakin kabur. Peran hukum Islam di 

era ini pun kembali tidak mendapatkan tempat yang semestinya. 

                                                             
34Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan 

Praktik Politik Islam di Indonesia,  h. 96-97. 
35Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 140-141. 
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 Menyusul gagalnya kudeta PKI pada 1965 dan berkuasanya 

Orde Baru, banyak pemimpin Islam Indonesia yang sempat menaruh 

harapan besar dalam upaya politik mereka mendudukkan Islam 

sebagaimana mestinya dalam tatanan politik maupun hukum di 

Indonesia. Apalagi kemudian Orde Baru membebaskan bekas tokoh-

tokoh Masyumi yang sebelumnya dipenjara oleh Soekarno. Namun 

segera saja, Orde ini menegaskan perannya sebagai pembela 

Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di awal 1967, Soeharto menegaskan 

bahwa militer tidak akan menyetujui upaya rehabilitasi kembali 

partai Masyumi.36 

Meskipun kedudukan hukum Islam sebagai salah satu 

sumber hukum nasional tidak begitu tegas di masa awal Orde ini, 

namun upaya-upaya untuk mempertegasnya tetap terus dilakukan. 

Hal ini ditunjukkan oleh K. H. Mohammad Dahlan, seorang menteri 

agama dari kalangan NU, yang mencoba mengajukan Rancangan 

Undang-undang Perkawinan Umat Islam dengan dukungan kuat 

fraksi-fraksi Islam di DPR-GR.37 Meskipun kurang memuaskan, 

dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU 

No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada Pasal 2 

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa “perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-

masing.” Dengan ketentuan ini berarti terjadi perubahan hukum dari 

yang rasial etnis (hukum Kolonial) kepada hukum yang berdasar 

keyakinan agama.38 

Upaya ini juga pernah dilakukan dengan mengajukan 

rancangan hukum formil yang mengatur lembaga peradilan di 

Indonesia pada tahun 1970. Upaya ini kemudian membuahkan hasil 

dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengakui Pengadilan Agama 

sebagai salah satu badan peradilan yang berinduk pada Mahkamah 

                                                             
36Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan 

Praktik Politik Islam di Indonesia, h. 111-112. 
37Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 149 
38A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, h. 

85.  
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Agung. Dengan Undang-Undang ini, hukum Islam telah berlaku 

secara langsung sebagai hukum yang berdiri sendiri.39 

Penegasan terhadap berlakunya hukum Islam semakin jelas 

ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditetapkan.40 

Hal ini kemudian disusul dengan usaha-usaha intensif untuk 

menkompilasikan hukum Islam di bidang-bidang tertentu. Dan 

upaya ini membuahkan hasil saat pada bulan Februari 1988, Soeharto 

sebagai Presiden menerima hasil kompilasi ini, dan 

menginstruksikan penyebarluasannya kepada Menteri Agama.41 

Kompetensi Peradilan Agama memiliki dua ukuran, yaitu 

asas personalitas dan bidang hukum perkara tertentu. Dalam Bab II 

Pasal 49-53 kewenangan Peradilan Agama meliputi bidang hukum 

perdata antara lain: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan 

sadaqah. Dari bidang-bidang tersebut dapat dikatakan bahwa 

yuridiksi Peradilan Agama adalah biadang hukum keluarga (ahwal 

al-syakhsiyah).42 

3. Hukum Islam di Era Reformasi 

Setelah melalui perjalanan yang panjang, hukum Islam mulai 

menempati posisinya secara perlahan tapi pasti. Lahirnya Ketetapan 

MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya 

aturan yang berlandaskan hukum Islam. Terutama pada Pasal 2 ayat 

7 yang menegaskan ditampungnya peraturan daerah yang 

didasarkan pada kondisi khusus dari suatu daerah di Indonesia, dan 

bahwa peraturan itu dapat mengesampingkan berlakunya suatu 

peraturan yang bersifat umum.43 

                                                             
39Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-

konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 150 dan 
153. 

40Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-
konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 163-164. 

41Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-
konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional, h. 156-157. 

42A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, h. 
85.  

43Jimly Ashshiddiqie, “Hukum Islam dan Reformasi Hukum 
Nasional” (Makalah Seminar Penelitian Hukum tentang Eksistensi Hukum 
Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September, 2000), h. 14. 
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Lebih dari itu, upaya kongkrit merealisasikan hukum Islam 

dalam wujud undang-undang dan peraturan telah membuahkan 

hasil yang nyata di era ini. Salah satu buktinya adalah Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah, UU No. 

18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nangroe Aceh dan UU No 

11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.44 

Era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem 

hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di 

Indonesia. Ummat Islam dapat melakukan langkah-langkah 

pembaruan, dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber 

dan berlandaskan sistem hukum Islam, untuk kemudian dijadikan 

sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum Nasional.45 

 

Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan pada makalah ini maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hukum Islam di Indonesia telah berlaku sejak zaman 

kerajaan. Islam di bawah oleh para pedagang dari timur 

tengah, dengan berfokuskan pada kerajaan-kerajaan terlebih 

dahulu. Karena jika Raja telah memeluk Islam maka secara 

otomatis rakyatnya pun akan dengan mudah masuk Islam. 

Hukum Islam kemudian menjadi hukum tertinggi pada saat 

itu yang bisa dikatakan di praktekkan secara sempurna, 

mencakup masalah muamalah dan ibadah. 

2. Era kolonialime, sistem hukum Islam mulai berubah secara 

perlahan. Belanda cenderung kurang simpati dengan hukum 

Islam dengan menghilangkan pengaruh  Islam dari 

masyarakat Indonesia dengan proyek Kristenisasi. Tiga 

setengah abad lamanya Belanda menjajah Indonesia, sebelum 

Jepang dapat menaklukkannya. Era  penjajahan Jepang, 

mereka memilih untuk tidak terlalu mengubah beberapa 

hukum dan peraturan yang ada, sehingga kebijakan 

                                                             
44Hamdan Zoelva, Penegakan Syari’ah Islam di Indonesia  (Cet. II; 

Jakarta: Rifyal Ka’bah Foudation, 2016),  h. 26. 
45Jimly Ashshiddiqie, “Hukum Islam dan Reformasi Hukum 

Nasional”, h. 18. 
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pemerintahan jepang terhadap perkembangan hukum Islam 

di Indonesia tidak begitu tampak. 

3. Pada masa kemerdekaan, ke era dua orde, dan paska 

reformasi. Hukum Islam di Indonesia semakin menunjukkan 

peranannya sebagai sistem hukum yang dapat mewujudkan 

rasa keadilan dan kemanfaatan setelah melalui perjalanan 

yang panjang, hal tersebut di tandai dengan dibuatkannya 

Undang-Undang yang secara khusus mengakomodir 

masyarakat Islam yang membutuhkan penyelesaian masalah 

hukum secara Islami. 



 
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM  

DALAM MASYARAKAT INDONESIA 
(PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM) 

Muh. Irsyad Dahri 

 

Pendahuluan 

Dalam agama Islam diharuskan bagi umatnya untuk 

menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh agamanya, sehingga 

sangat diuntungkan apabila umat Islam didukung dengan 

lingkungan yang menerapkan hukum Islam di dalamnya, sehingga 

dapat lebih mudah dalam menjalankan segala aktivitasnya terutama 

yang berurusan dengan agama. Bagaimana kalau seandainya hukum 

Islam itu diterapkan di Negara kita yang kebetulan mayoritas 

penduduknya beragama Muslim dan merupakan Negara dengan 

umat Muslim terbanyak di dunia. 

Selain itu hukum Islam memiliki beberapa kelebihan dan 

keunggulan daripada hukum-hukum yang lainnya, karena hukum 

Islam itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan hukum yang 

lainnya itu berasal dari pemikiran manusia. 

Meskipun hukum-hukum itu banyak tetapi hukum Islamlah 

yang sangat baik dipergunakan, karena hukum Islam lebih adil dari 

yang lainnya. Hukum Islam berasal dari Tuhan dan merupakan 

hukum yang terbaik. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum Islam 

bersumber langsung dari firman Allah dan sabda utusan-Nya. Dalam 

hal ini sumber hukum Islam ialah al-Qur’an dan Hadist. 

Meskipun sumber hukum Islam ini telah hadir lebih dari 

empat belas abad yang lalu. Tetapi tetap saja nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya bersifat universal dan tidak lekang oleh 

waktu dan tempat. Ia tetap relevan untuk diaplikasikan kapan pun 

dan dimana pun. Itulah keunggulan dan keutamaan serta 

keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum yang lain. 

Berangkat dari latar belakang malasah yang diuraikan 

sebelumnya, maka selenjutnya yang menjadi pokok permasalahan 

adalah bagaimana implementasi hukum Islam dalam masyarakat 

Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum). Guna untuk memudahkan 

melakukan kajian lebih lanjut, maka permasalah pokok tersebut 

dispesifikasi ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
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(a) Bagaimana pengertian dari Hukum Islam; (b) Bagaimana 

pengertian Sosiologi Hukum; dan (c) Bagaimana konteks masyarakat 

Indonesia dalam menyikapi Hukum Islam. 

Hukum Islam 

Sebelum penulis memberikan pengertian hukum Islam, 

terlebih dahulu memberi pengertian hukum. Kata hukum secara 

etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م yang 

mendapat imbuhan  ا dan ل  sehingga menjadi ( الحكم ) bentuk masdar 

dari ( حكم , يحكم ). Selain itu الحكم merupakan bentuk mufrad dan 

bentuk jamaknya adalah 1.الَحكم 
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun as-Sunnah untuk 

mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal atau 

relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.2 

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai 

terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu 

dari as-Syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat 

disebut Islamic Law. Dalam al-Qur’an dan Sunnah, istilah al-hukm al-

Islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat 

Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut  

                                                           .    اتٌ شَئ عَلَى اَوْفقيه عنهاثِْ بَ 
Artinya : 

Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu 

daripadanya.3 

Dalam perkembangan ilmu fiqh/ushul fiqh yang demikian 

pesat, para ulama ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam 

secara terminologi di antaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi 

dan Abu Zahra sebagai berikut : 

 

كَلِّفِيَْْ باِلِإقْتِضَاءِ اَوِ التَّخْيِيْْ اَوِ الْوَضْعِ.      تَ عَلِّق باِفَْ عَالِ الْمم
م

 خِطاَبم اللَّهِ الم
 

Artinya : 

                                                             
1 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1. 
2 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas , (Jakarta: 

Penamadani, 2004), h. 6. 
3 Abdul Hamid Hakim, Visi Politik Al-Mawardi tentang Negara dan 

Pemerintahan, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 10. 
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Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, 

baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadl’iy.4 

رًا اَوْوَضْعًا.                كَلِّفِيَْْ طلََبًا اَوْتََْيِي ْ تَ عَلِّق باِفَْ عَالِ الْمم
م

 خِطاَبم اللَّهِ الم
Artinya : 

Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang 

mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya 

kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu 

mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata 

menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan 

sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu 

hukum.5 

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum dimaksud 

adalah hukum Islam. Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum 

Islam, maka yang dimaksudkan pula adalah hukum syara’ yang 

bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu fiqh, bukan hukum 

yang bertalian dengan akidah dan akhlak. 

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu 

dihubungkan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang sudah 

terdapat dalam kitab-kitab fiqh maupun yang belum. Kalau demikian 

adanya, kedudukan fiqh Islam bukan lagi sebagai hukum Islam in 

abstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi 

hukum Islam in concreto (pada tataran aplikasi atau pembumian). 

Sebab, secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum 

positif, yaitu aturan yang mengikat dalam suatu Negara.6 

Apabila membicarakan hukum Islam dalam pembinaan 

hukum nasional, perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam 

dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum 

Islam di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya, 

yaitu syariah, fikih, fatwa ulama/hakim, keputusan pengadilan, dan 

perundang-undangan. Hal itu akan diuraikan sebagai berikut.7 

 

 

                                                             
4Baidhawi, Minhaj al-Ushul Juz I, (Beirut: ‘Alam Al-Kutub, 1982), h. 47. 
5Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 

1994), h. 26. 
6Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 2. 
7Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 87. 
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1. Syariah 

Syariah atau yang biasa disebut Islamic Law dalam bahasa 

Inggris seperti yang telah diuraikan adalah hukum Islam yang tidak 

mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat pada setiap 

umat Islam. Namun, ikatan dimaksud, didasari oleh aqidah dan 

akhlak Islam. Oleh karena itu, syariah adalah jalan hidup yang wajib 

ditempuh oleh setiap Muslim. Syariah memuat ketetapan Allah dan 

ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan. 

Ia meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, baik yang 

berhubungan dengan manusia kepada Tuhan-Nya, manusia dengan 

manusia, maupun manusia dengan lingkungan kehidupannya. 

Namun, perlu diungkapkan bahwa hukum Islam dalam pengertian 

ini seperti yang telah diuraikan bahwa ada yang dapat dilaksanakan 

secara perorangan, per kelompok, dan ada yang memerlukan 

bantuan alat Negara dalam penerapannya.8 

2. Fikih  

Fikih seperti yang telah diuraikan adalah hukum Islam yang 

berdasarkan pemahaman yang diperoleh seseorang dari suatu dalil, 

ayat, nash al-Qur’an dan/atau hadist Nabi Muhammad. Hukum 

Islam dimaksud, sudah diamalkan oleh umat Islam Indonesia sejak 

orang Indonesia memeluk agama Islam. Namun, tingkat pengamalan 

hukum dimaksud didasari oleh keimanan setiap orang Islam 

sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi pada setiap 

suku dan tempat. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran fiqh 

di Indonesia. Hal dimaksud, didasari oleh keterlibatan para ulama, 

cendekiawan tokoh masyarakat (tokoh agama dan tokoh adat) dalam 

menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, dan wakaf. KHI dimaksud, secara formal disahkan oleh 

Presiden tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991. Instruksi dimaksud ditindaklanjuti tanggal 22 Juli 1991 

oleh Menteri Agama RI melalui Keputusannya Nomor 154 Tahun 

1991, kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK. 

003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991. Oleh karena itu, patut dianggap 

                                                             
8 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 88. 
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sebagai ijma’ ulama/ijtihad kolektif masyarakat Indonesia atau fiqh 

ala Indonesia (istilah Hazairin). KHI sebagai ijma’ ualam Indonesia 

diakui keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum 

oleh umat Islam Indonesia dalam menjawab setiap persoalan hukum 

yang muncul baik penyelesaian kasus sengketa melalui musyawarah 

di dalam msyarakat maupun melalui lembaga di Pengadilan Agama.9 

3. Fatwa 

Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam 

yang dijadikan jawaban oleh seseorang dan/atau lembaga atas 

adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagai contoh Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia mengenai larangan Natal bersama antara 

orang Kristen dengan orang Islam. Fatwa dimaksud, bersifat 

kasuistis dan tidak mempunyai daya ikat secara yuridis formal 

terhadap peminta fatwa. Namun, fatwa mengenai larangan Natal 

bersama dimaksud secara yuridis empiris pada umumnya dipatuhi 

oleh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, fatwa pada umumnya 

cenderung bersifat dinamis terhadap perkembangan baru yang 

dihadapi oleh umat Islam. 

4. Keputusan Pengadilan Agama 

Hukum Islam yang berbentuk keputusan Pengadilan Agama 

adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atas 

adanya permohonan penetapan atau gugatan yang diajukan oleh 

seseorang atau lebih dan/atau lembaga kepadanya. Keputusan 

dimaksud, bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang berperkara. 

Selain itu, keputusan Pengadilan Agama dapat bernilai sebagai 

yurisprudensi (jurisprudence), yang dalam kasus tertentu dapat 

dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum.10 

5. Perundang-undangan Indonesia 

Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di 

Indonesia adalah yang bersifat mengikat secara hukum 

ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas. Oleh karena itu, 

sebagai peraturan organik, terkadang tidak elastis mengantisipasi 

                                                             
9Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 88. 
10Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 88. 
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tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai contoh undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang itu 

memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga negara 

Republik Indonesia.11 

Sosiologi Hukum 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan 

mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-

faktor  lain yang mempengaruhinya.12 

Adapun pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri menurut 

para pakar antara lain: 

a. Soerjono Soekanto 

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari 

hubungan timbal balik antara  hukum dengan gejala-gejala lainnya. 

b. Satjipto Raharjo 

Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan 

hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks . 

c. R. Otje Salman 

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan 

timbal balik antara hukum dan gejala-gejala  lainnya secara empiris 

analitis. 

d. H.L.A. Hart 

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi 

hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek 

sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang 

hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan 

kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari 

kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem 

hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (primary rules) 

dan aturan tambahan (secondary rules).13 

                                                             
11 Zainuddin Ali, Hukum Islam, h. 89. 
12 Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), h. 12. 
13 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1-2 
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2.   Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 

Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, untuk 

mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seseorang menganalisis 

gejala-gejala hukum dalam masyarakat secara langsung. Meneliti 

proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku 

dalam masyarakat (semisal tentang keadilan), efektivitas hukum 

sebagai sarana pengendalian , serta hubungan antara hukum dan 

perubahan-perubahan . Perkembangan masyarakat yang susunannya 

sudah semakin kompleks serta pembidangan kehidupan yang 

semakin maju dan berkembang menghendaki pengaturan hukum 

juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu.14 

Sosiologi hukum berkembang atas suatu anggapan dasar 

bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau 

sistem  yang dinamakan masyarakat. O.W. Holmes, seorang hakim di 

Amerika Serikat, mengatakan bahwa kehidupan hukum tidak 

berdasarkan logika, melainkan pengalaman.15 

Adapun ruang lingkup sosiologi hukum dibagi menjadi dua 

antara lain, yaitu: 

a. Dasar-dasar  dari hukum atau basis  dari hukum. Sebagai 

contoh dapat disebut misalnya: Hukum nasional di Indonesia 

dasar nya adalah pancasila dengan ciri-ciri: gotong royong, 

musyawarah, dan kekeluargaan. 

b. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala  lainnya. Sebagai 

contoh dapat disebut misalnya: 

1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga. 

2) Undang-undang No 22 Tahun 1997 dan undang-

undang No. 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan 

Narkoba terhadap gejala konsumsi obat-obat 

terlarang dan semacamnya. 

3) Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

terhadap gejala budaya. 

                                                             
14Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: 

Suryandaru Utama, 2005), h, 3. 
15Alvin S. Johnson, Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h, 11. 
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4) Undang-undang mengenai pemilihan presiden secara 

langsung mempengaruhi gejala politik.16 

3.  Karakteristik Sosiologi Hukum 

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang 

ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari 

hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala , dengan 

gejala gejala  lain. Studi yang demikian memiliki 

beberapa karakteristik, yaitu: 

a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan 

penjelasaan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila 

praktek itu dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-

undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga 

mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada 

masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. 

Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa 

praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya,  faktor 

apa saja yang mempengaruhi, latar belakang dan 

sebagainya. 

b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris 

dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan 

yang bersifat khas disini adalah “Bagaimanakah dalam 

kenyataannya peraturan itu?”, “Apakah kenyataan sesuai 

dengan dengan yang tertera dalam peraturan?”. 

Perbedaaan yang besar antara pendekatan tradisional 

yang normative dan pendekatan sosiologis adalah bahwa 

yang pertama menerima saja apa yang tertera pada 

peratuan hokum. Seang yang kedua senantiasa 

mengujinya dengan data (empiris). 

c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap 

hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang 

menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek 

pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih 

dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada 

memberikan penjelasan terhadap objek yang 

dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering 

                                                             
16 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, h. 4. 
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menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi ingin 

membenarkan praktek-praktek yang menyimpang atu 

melanggar hokum. Sekali lagi bahwa sosiologi hokum 

tidak memberikan penilaian tapi mendekati hokum dari 

segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan 

penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.17 

Konteks Masyarakat Indonesia dalam Menyikapi Hukum Islam 

Hukum Islam adalah hukum yang hidup di Indonesia. 

Seminar “Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia” yang 

diselenggarakan di Medan pada tahun 1963 menyatakan bahwa 

agama ini telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijrah atau 

ketujuh/kedelapan Masehi. Beberapa abad kemudian, Islam telah 

dianut oleh berbagai suku bangsa di Indonesia,18 dan sejak masa itu 

hukum Islam sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dari 

perjalanan hidup sebagian besar bangsa Indonesia.19 

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang 

diyakini oleh masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, bahwa 

muatan hukum itu seharusnya mampu menangkap aspirasi 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang, bukan hanya bersifat 

kekinian, namun juga menjadi acuan dalam mengantisipasi 

perkembangan , ekonomi dan politik di masa depan.20 

Fakta sejarah perjalanan hukum di Indonesia 

mendeskripsikan, bahwa kehadiran hukum Islam dalam hukum 

nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi 

merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, masa 

kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada 

                                                             
17Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 

2006), h. 332. 
18A. Hasymy, Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, 

(Bandung: PT Alma’arif, 1981), h. 7. 
19 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, (Jakarta: Rifyal 

Ka’bah Foundation, 2016),h. 71. 
20Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 

Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. ix. 
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dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak 

tertulis.21 

Salah satu contoh kasus misalnya, dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), mengenai pencegahan perkawinan dalam pasal 61 

disebutkan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk 

mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan 

agama.22 Namun dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di 

Kabupaten Takalar, terdapat suatu komunitas adat yang bernama 

Sayyid. Sistem atau aturan perkawinannya berbeda pada umumnya. 

Mereka melakukan perkawinan secara sekufu, artinya baik laki-laki 

maupun perempuan harus sedarah keturunan Sayyid lah yang boleh 

dinikahkan. Jika dilanggar, maka konsekuensinya akan dikeluarkan 

atau pemutusan hubungan kekeluargaan. Hal ini yang membuat 

penerapan hukum Islam terganggu dikarenakan adanya aturan adat 

yang memikat pada masyarakat tertentu, meskipun aturan itu secara 

tidak tertulis sehingga Kompilasi Hukum Islam sangat sulit untuk 

diterapkan ke seluruh pelosok tanah air. 

Contoh lain misalkan saja fatwa MUI, ketika menetapkan 

bahwa “Merokok itu hukumnya haram”, akan tetapi fatwa tersebut 

tidak bersifat mengikat pada masyarakat. Sehingga kekuatan hukum 

daripada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini tidak begitu jelas. 

Dalam perspektif Islam, hukum akan senantiasa 

berkemampuan untuk mendasari dan mengarahkan berbagai 

perubahan  masyarakat. Hal ini mengingat, bahwa hukum Islam23 itu 

mengandung dua dimensi : 

1. Hukum Islam dalam kaitannya dengan syari’at yang berakar 

pada nash qath’i berlaku universal dan menjadi asas 

pemersatu serta mempolakan arus utama aktivitas umat Islam 

sedunia. 

                                                             
21Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah 

Syar’iyah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 5. 
22Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen 

Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 1999), h. 36. 
23Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1988), h. 44. 
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2. Hukum Islam yang berakar pada nash zhanni yang merupakan 

wilayah ijtihadi yang produk-produknya kemudian disebut 

dengan fiqhi.24 

Dalam pengertian yang kedua inilah, yang kemudian 

memberikan kemungkinan epistimologis hukum, bahwa setiap 

wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan hukum Islam 

secara berbeda-beda, sesuai dengan konteks permasalahan yang 

dihadapi.25 

Di Indonesia, sebagaimana negeri-negeri lain yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam, keberdayaannya telah sejak lama 

memperoleh tempat yang layak dalam kehidupan masyarakat seiring 

dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, dan bahkan pernah 

sempat menjadi hukum resmi Negara.26 

Hukum Islam masih tetap eksis, sekalipun sudah tidak 

seutuhnya. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam tidak pernah 

mati dan bahkan selalu hadir dalam kehidupan umat Islam dalam 

sistem politik apapun, baik masa kolonialisme maupun masa 

kemerdekaan serta sampai masa kini. Dalam perkembangan 

selanjutnya, hukum Islam di Indonesia itu kemudian dibagi menjadi 

dua : 

1. Hukum Islam yang bersifat normative, yaitu yang berkaitan 

dengan aspek ibadah murni, yang pelaksanaannya sangat 

tergantung kepada iman dan kepatuhan umat Islam 

Indonesia kepada agamanya. 

2. Hukum Islam yang bersifat yuridis formal, yaitu yang 

berkaitan dengan aspek muamalat (khususnya bidang 

perdata dan dipayakan pula dalam bidang pidana, 

sekalipun sampai sekarang masih dalam tahap perjuangan), 

yang telah menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia.27 

                                                             
24Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 

1978), h. 11. 
25Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 

Nasional, h. 58. 
26Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1995), h. 18. 
27 JB. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 73-

74. 
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Meskipun keduanya (hukum normative dan yuridis formal) 

masih mendapatkan perbedaan dalam pemberlakuannya, namun 

keduanya itu sebenarnya dapat terlaksana secara serentak di 

Indonesia sesuai dengan UUD 45 pasal 29 ayat 2. Dengan demikian 

dapat disimpulkan, bahwa esensi hukum Islam Indonesia adalah 

hukum-hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia, baik 

yang bersifat normatif maupun yuridis formal, yang konkritnya bisa 

berupa UU, fatwa ulama dan yurisprudensi.28 

Adapun eksistensi hukum Islam di Indonesia yang sebagian 

daripadanya telah terpaparkan pada uraian sebelumnya, sepenuhnya 

dapat ditelusuri melalui pendekatan historis, ataupun teoritis.29 

Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan pada makalah ini maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun as-Sunnah 

untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara 

universal atau relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan 

(ruang) manusia. 

2. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada 

hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum 

tersebut serta faktor-faktor  lain yang mempengaruhinya. 

3. Setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menerapkan 

hukum Islam secara berbeda-beda, sesuai dengan konteks 

permasalahan yang dihadapi.  

 

 

                                                             
28 Jamal D. Rahmat, Wacana Baru Fiqhi , (Bandung: Mizan, 1997), h. 

177. 
29 Tjum Surajaman, Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1991), h. 101. 



PERAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM 
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM 

Azis Kasim 

Pendahuluan 

Hukum Islam yang terdiri atas syariat dan fikih1 adalah 

sebagai peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama 

Islam tanpa pengecualian. Namun, sebagai warga negara, setiap 

orang juga terikat oleh peraturan-peraturan negara yang mengikat 

semua warganya, apalagi Indonesia bukan negara Islam dan juga 

mempunyai kebudayaan serta penduduknya yang plural., dari suku 

dan bahasa, terutama agama. Untuk menjadikan hukum Islam 

sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan negara dalam 

mengikat dan mengatur umat Islam, perlu adanya upaya-upaya 

konstitusional dengan melibatkan peran partai politik. 

Dalam sejarahnya, hukum Islam telah lama masuk dan 

berkembang di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Republik 

Indonesia (RI), karena hukum Islam masuk di Indonesia sebenarnya 

bersamaan dengan masuknya Islam di Nusantara, yang dalam hal ini 

terdapat perdebatan panjang antara para ahli sejarah dalam 

menentukan tempat asal kedatangan Islam.2 Pada masa ini hukum 

Islam baru dilaksakan apa adanya, bersifat privasi. Namun, seperti 

apa yang dikatakan Martin Van Bruinesse dalam Rennya, bahwa 

masalah fikih (pemahaman dengan berbagai bentuk derivasinya) atas 

konstruksi syariat belum begitu nampak dan ditekankan. Yang 

nampa pada saat itu adalah corak keislaman sufistik.3 

                                                             
1Ada yang berpandangan bahwa produk hukum Islam dalam 

konteks ke-Indonesia-an terdiri dari lima bagian, di antaranya adalah (1) 
syariah; (2) fikih; (3) fatwa ulama/hakim; (4) keputusan 
pengadilan/yurisprudensi; dan (5) peraturan perundang-undangan. Lihat 
Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; 
Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 87. 

2Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan 
Nusantara Abad XVII (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), h. 2 

3Renny supriyanti B, Pengantar Hukum Islam: Dasar-Dasar dan 
Aktualisasinya dalam Hukum Positif (Cet. I; Bandung: Widia Pedjajaran, 
2011), h. 82. 
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Akar kultural historis hukum Islam dalam perkembangan 

selanjutnya, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, mengalami 

pengakuan bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari 

Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali.4 Pada saat ini 

Vereenigde Oost Indische Campagni (VOC) yang merupakan organisasi 

dagang Belanda melakukan kompromi untuk memberlakukan 

hukum Islam. Bisa dikatakan pada saat VOC berkuasa di Indonesia 

(1602-1800) hukum Islam dapat berkembang dan dipraktikkan oleh 

umatnya tanpa ada hambatan apa pun dari VOC. Bahkan bisa 

dikatakan VOC ikut membantu untuk menyusun compendium yang 

memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Hal 

demikian disebabkan umat Islam tetap berkomitmen dalam 

menerapkan hukum Islam.5 Baru pada peralihan kekuasaan VOC 

kepada Belanda, pemberlakukan hukum Islam mulai mengalami 

perubahan.6 

Pasca kemerdekaan Indonesia dan seterusnya, hukum Islam 

sedikit demi sedikit mulai terakomodir masuk ke dalam sistem 

nasional (positif) bangsa ini. Sebut saja pada zaman orde baru (orba) 

banyak hukum Islam menjadi peraturan perundang-undangan. 

Tercatat ada Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 Tahun 1974, 

Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) No. 7 Tahun 1989, dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 

1991.7 Semua peraturan perundang-undangan ini dan masih banyak 

lainnya adalah secara langsung menyangkut dan berkaiktan dengan 

hukum Islam. Meskipun dalam sejarah pembentukannya penuh 

dengan pro kontra, tantangan. 

                                                             
4Lihat Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam 

Konstitusi-konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum 
Nasional (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 
2005), h. 67. 

5Retno Lukito, Pengumulan Antara Hukum Islam dan Adat di 
Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), h. 28. 

6Lihat lebih lanjut Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda 
(Jakarta: LP3ES, 1996), h. 9-64. 

7Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata 
Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU 
No. 1/1974 sampai KHI (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 23-35. 



63 

 

Fakta sejarah yang disajikan di atas memberikan gambaran 

bahwa hukum Islam memiliki akar yang kuat secara kultural historis 

dan struktural konstitusional. Secara konstitusional, pemberlakuaan 

hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional 

yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis bahwa 

ajaran Islam rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita 

hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran 

penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, 

alasan sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam 

Indonesia menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum 

bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang 

berkesinambungan, dan Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam 

pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan 

hukum Islam secara yuridis formal.8  

Pada aspek ini, partai politik Islam/berbasiskan Islam 

memiliki ruang politik konstitusional untuk berjuang 

mengembangkan sekaligus menerapkan hukum Islam. Semenjak 

orde baru (orba) sampai dengan orde reformasi banyak partai Islam 

bermunculan memperjuangkan Islam melalui jalur politik. Pada 

zaman orba, ada partai MASYUMI dan PPP. Sementara pada zaman 

reformasi bermuncul beberapa partai Islam/berbasiskan Islam, di 

antaranya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat 

Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS). Semua partai politik tersebut 

merepresentasi poeple power dari kalangan umat Islam, 

memperjuangkan Islam melalui jalur politik sesuai dengan konsepsi 

masing-masing partai tentang konsep hukum Islam semacam apa 

yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) yang terkenal Bhineka Tungga Ika. 

 Berangkat dari latar belakang malasah yang diuraikan 

sebelumnya, maka selenjutnya yang menjadi pokok permasalahan 

adalah bagaimana peran partai politik di Indonesia dalam 

pengembangan dan penerapan hukum Islam. Guna untuk 

memudahkan melakukan kajian lebih lanjut, maka permasalah pokok 

                                                             
8Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 

dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia” dalam Mimbar 
Hukum No. 1 Th. V (1994), h. 94-106. 
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tersebut dispesifikasi ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: (a) Bagaimana pengertian partai politik; (b) Bagaimana 

pengertian hukum Islam; dan (c) Bagaimana peran partai politik di 

Indonesia dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. 

Tinjauan Umum Tentang Partai Politik  

1. Pengertian Partai Politik  

Kata partai politik terdiri dari dua frasa, yakni partai dan 

politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partai 

diartikan sebagai perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, 

sehaluan (setujuan terutama di bidang politik).9 Dalam Islam, kata 

partai dikenal dengan istilah hizb yang secara sederhana dapat 

diartikan sebuah kelompok politik yang mempunyai kekuatan dan 

kesolidan dalam memperjuang apa yang menjadi visi misi bersama 

yang telah disepakati.10 

Sedangkan, politik diartikan sebagai: (1) ilmu pengetahuan 

mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti system 

pemerintahan dan dasar-dasar pemerintahan); (2) segala urusan dan 

tindakan (kebijakan dan siasat, dsb) mengenai pemerintahan suatu 

Negara atau terhadap Negara lain, dalam maupun luar negeri: kedua 

negara itu bekerja sama di bidang ekonomi dan kebudayaan; partai; 

organisasi; (3) kebijaksanaan; cara bertindak (menghadapiatau 

menangani suatu masalah).11 

Secara terminologis, kata partai politik sudah banyak 

dijelaskan para ahli dalam bidang politik. Carl Friendrich dalam 

Ramlan Surbakti, memberi batasan partai politik sebagai kelompok 

manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk 

merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi 

pemimin materiil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu 

soultau menjelaskan partai politik sebagai yang sedikit banyak 

terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik, dan 

                                                             
9Pusat Bahasa depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa), h. 1126. 
10Rifyal Ka’bah, Politik & Hukum dalam al-Qur’an, (Jakarta: Penerbit 

Khairul Bayan, 2005), h. 58-59. 
11Pusat Bahasa depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indones, h. 1201 
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yang memanaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang 

mereka buat.12 

Carr dalam Hafied Cangara, memberikan pengertian tentang 

partai politik sebagai berikut: “political party is an organization that 

attemps to achieve and maintain control of government” (partai politik 

adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan 

memelihara pengawasan terhadap pemerintah).13 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah 

sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur 

berdasarkan ideologi/program dimana ada keinginan para 

pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif 

melalui yang terbaik. Cara konstitusional dan ada seleksi 

kepemimpinan secara teratur dan berkala. Jadi secara teori apapun 

namanya suatu organisasi politik/masyarakat apabila memenuhi 

kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.14 

 

2. Fungsi Partai Politik  

Setiap partai, apa pun itu, memiliki fungsi dalam 

menjalankan visi misi dan kerja-kerja politiknya, baik secara vertical 

dengan badan eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun horizontal 

dengan masyarakat yang menjadi konstituen politiknya. Setidaknya 

fungsi partai politik dalam sistem demokrasi terdiri dari lima, tidak 

menutup kemungkinan masih ada lainnya, di antaranya: 

a. Sarana Komunikasi Politik 

Dalam masyarakat luas, banyak ragam pendapat dan aspirasi 

berkembang. Jika tidak ditampung dan digabungkan dengan 

pendapat senada, maka pendapat dan aspirasi rakyat akan hilang. 

Pendapat yang sudah digabungkan akan diproses dalam bentuk 

yang lebih teratur. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi 

usul kebijakan, yang dimasukkan kedalam program partai untuk 

                                                             
12Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 2010), 

h. 148. 
13Cangara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), h. 208. 
14Abu Daud Busroh, Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan : 

Konstitusi Sembilan Negara (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 156.  
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disampaikan kepada pemerintah melalui parlemen. Demikianlah 

tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada 

pemerintah melalui partai politik. 

b. Sebagai Sarana isasi Politik 

Dalam ilmu politik, isasi partai politik diartikan sebagai suatu 

proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi 

terhadap fenomena politik yang umumnya terjadi di masyarakat. 

Proses isasi ini berjalan seumur hidup. Partaipolitik berkembang 

melalui keluarga, sekolah, dan lain-lain. Ia juga merupakan 

penghubung yang menisasikan nilai-nilai politik dari generasi satu 

ke generasi berikutnya. 

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 

Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik 

dalam partai maupun nasional. Partai memerlukan kader-kader 

berkualitas. Dengan adanya kader berkualitas, partai dapat 

mengembangkan diri dan berpeluang mengajukan calon dibursa 

kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik dilakukan dengan 

berbagai cara, misalnya kontak pribadi, persuasi, dan sebagainya. 

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik 

Dalam suatu masyarakat selalu terdapat potensi konflik. 

Disini peran partai politik  diperlukan untuk mengatasi atau 

minimal menekan akibat negatif dari konflik. Elite partai dapat 

menumbuhkan pengertian antar pihak yang berkonflik,sekaligus 

meyakinkan para pendukungnya.Partai politik merupakan 

penghubung antara rakyat dan pemerintah.15 

e. Sebagai Sarana Perjuangan Aspiras Masyarakat 

Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi adalah 

sebuah keniscayaan. Bahkan merupakan unsur penting dalam sistem 

demorasi, laiknya mata uang koin yang tak dapat dipisahkan satu 

dengan lainnya. Ia juga merupakan perwujudan dari prinsip 

demokrasi, yakni vox populy vox dei (dari, oleh, dan untuk rakyat). 

                                                             
15Lihat lebih lanjut Mirrian Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik  

(Jakarta: PT Gramedia Puataka Utama, 2008), h. 405. 
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Partai politik sangat bertanggung jawab memperjuangkan 

kedaulatan rakyat. Di antaranya memperjuangkan aspirasi 

masyarakat. Dalam kaitannya dengan partai politik Islam, di antara 

aspirasi yang diperjuangkan adalah pengembangan dan penerapan 

hukum Islam. 

Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Pada hakikatnya istilah hukum Islam merupakan istilah khas 

Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-Islamiyah atau dalam konteks 

tertentu dari istilah al-syariah al-Islamiyah. Istilah ini dalam wacana 

ahli hukum barat digunakan istilah Islamic Law. Dalam al-Quran 

maupun al-Sunnah, istilah al-hukm al-Islam tidak dijumpai, yang 

digunakan adalah kata syari’ah yang dalam penjabarannya 

kemudian lahir istilah fikih.16 Istilah hukum Islam yang merupakan 

istilah khas Indonesia pada umumnya dipahami terdiri dari dua kata, 

yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Kamus Hukum Lengkap, 

adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan 

bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam 

pelaksanaannya.17  

Dalam Oxford English Dictionary, kata hukum diartikan 

sebagai kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal 

maupun dari kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat 

tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya.18 

Sementara menurut Philip Selznick, hukum adalah sebuah tata 

aturan yang memuat mekanisme khusus untuk melegitimasi 

(menyatakan) bahwa aturan-aturan tersebut mempunyai otoritas dan 

dibentuk untuk melindungi pembuatan aturan dan penerapannya 

dari pencemaran bentuk-bentuk pedoman atau aturan kontrol yang 

                                                             
16Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grapindo 

Persada, 1997), h. 3. 
17Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah 

Hukum & Perundang-undangan Terbaru, (Cet. I; Jakarta: Visi Media, 2012), 
h. 124-125 . 

18Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran 
Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Cet. II; Yogyakarta: 
PT Tiara Wacana, 1997), h. 13 
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lainnya. Ia menunjuk pada konsep legalitas yang berkaitan dengan 

bagaimana sebuah kebijakan dan aturan-aturan dibuat serta 

diterapkan lebih dibandingkan dari muatannya.19 Menurut Daud Ali, 

hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang 

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik 

peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang 

dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.20 

Sementara itu, kata Islam secara harfiah berarti menyerahkan 

diri atau selamat, atau juga kesejahteraan. Maksudnya, orang yang 

mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan 

dunia dan akhirat melalui proses penyerahan diri. Menurut Mahmud 

Syaltut, Islam adalah agama Allah yang dasar-dasar atau syariahnya 

diturunkan secara langsung kepada nabi Muhammad saw., dan 

dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak 

mengikuti kepada seluruh umat manusia.21  

Jika kedua kata tersebut, yakni hukum dan Islam, 

digabungkan menjadi hukum Islam, maka akan bermakna tata 

aturan yang diturunkan Allah melalui Nabi-Nya untuk selanjutnya 

disebarluaskan dan dijadikan acuan umat manusia guna 

mewujudkan dan mencapai tujuan hidup yang selamat dunia dan 

akhirat. 

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam Amir Syarifuddin, 

hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk 

menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.22 Sehingga, hukum 

Islam adalah rangkaian peraturan yang dirumuskan berdasrkan 

wahyu Allah dan as-Sunnah Nabi-Nya perihal tingkah laku mukallaf 

yang diakui  dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk 

                                                             
19Antonius Cahyadi, dkk. Pengantar ke Filsafat Ilmu Hukum, edisi I. 

(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2007), h. 35. 
20 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan 

Tata Hukum Islam di Indonesia, edisi VI, (Cet. IX; Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2001), h. 39. 

21 Mahmud Syaltut, al-Islam, Aqidah wa al-Syariah, (Mesir: Dar al-
Qalam, 1966), h. 12. 

22Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, (Cet. 
II; Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18. 
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Islam. Konsep hukum Islam demikian sangat-sangat penting dan 

cukup menentukan pandangan hidup serta tingkah laku umat 

Islam.23 

Dari aspek tersebut di atas, hukum Islam dipahami sebagai 

formulasi dari syariah dan fiqh. Artinya bahwa hukum Islam dalam 

konteks ke-Indonesia-an merupakan sesuatu tidak bisa dipisahkan 

dari syariah. Ia merupakan satu kesatuan. Karena, ada yang 

mengatakan bahwa produk pemikiran hukum Islam yang berlaku di 

Indonesia mencakup (a) produk pemikiran fiqh, (b) produk 

pemikiran fatwa ulama, (c) produk pemikiran yurispedensi, dan (d) 

produk pemikiran perundang-undangan.24 

2. Asas-asas Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam 

Dalam hal pengembangan dan penerapan hukum Islam, 

terdapat tiga asas penting yang disepakati ulama ushul, yakni bahwa 

hukum Islam tidak memberatkan dan tidak mempersempit, hukum 

Islam tidak memperbanyak tuntutan, dan hukum Islam dilaksanakan 

secara bertahap. Berikut akan dikemukan tiga asas yang dimaksud. 

a. Asas tidak memberatkan 

Bahwa segenap ajaran Islam tidak akan memberatkan 

manusia dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena hukum 

Islam selalu mempertimbangkan berbagai faktor yang 

memungkinkan umat manusia melaksanakannya, terutama faktor 

kemampuannya. Sebagaimana yang ditegaskan Allah dalam QS. Al-

Hajj, 22:78 dan QS al-Baqarah, 2:185. Berdasarkan pada kedua ayat 

ini, dan juga ada banyak hadis yang menjelaskan, pelaksanaan 

hukum Islam selalu dengan syarat kemampuan bagi seorang 

                                                             
23Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, 

(Yogyakarta:Gema Media, 2001), h. 23. 
24Lihat Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia:Rekonstruksi 

Materi Perkara Tertentu, (Cet. I; Makassar: Lauddin University Press, 2014), h. 
35. Ada yang berpandangan bahwa produk hukum Islam dalam konteks ke-
Indonesia-an terdiri dari lima bagian, di antaranya adalah (1) syariah; (2) 
fikih; (3) fatwa ulama/hakim; (4) keputusan pengadilan/yurisprudensi; dan 
(5) peraturan perundang-undangan. Lihat Zainuddin Ali, Hukum Islam: 
Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 
h. 87. 
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mukallaf. Mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk 

menjalankan suatu hukum Islam akan terbalas dari kewajiban itu dan 

tidak dibebani tanggung jawab sedikit pun atasnya. 

b. Asas tidak memperbanyak beban 

Sejalan dengan kaidah pertama di atas, inti kaidah ini adalah 

bahwa hukum Islam tidak mempunyai banyak tuntutan atas 

manusia, hukum Islam datang untuk kepentingan manusia, bukan 

untuk mengeksploitasi manusia. Karena itu, tuntutan-tuntutan 

hukum Islam tidak lebih dari batas kewajiban yang menurut 

kadarnya akan memberi manfaat bagi kemaslahatan manusia. 

Dengan demikian, dalam pelaksanaan hukum Islam tidak 

mendatangkan kerugian dan bahaya bagi manusia. Tuntunan hukum 

Islam tidak melebihi kapasitas kemampuan manusia (QS. al-Baqarah, 

2:286). 

c. Asas dilaksanakan bertahap 

Inti dari asas ini adalah pelaksanaan hukum Islam tidak 

secara drastis dan sekaligus, melainkan dengan cara yang bertahap. 

Kaidah ini berangkat dari fakta turunnya al-Qur’an secara berangsur-

angsur selama kurang lebih dua puluh tiga tahun antara periode 

makkah dan periode madinah, sekaligus berbagai ketentuan hukum 

Islam dalam al-Qur’an begitu pula dalam hadis nabi saw. yang 

menjelaskan pelaksanaan hukum islam secara bertahap-tahap. Slaha 

satu contoh kasus implementasi hukum Islam secara bertahap adalah 

larangan minum khamar. Larangan khamar dalam hukum Islam 

tidak sekaligus, melainkan melalui tiga tahapan dengan memiliki 

masing-masing ketentuan hukum di dalamnya. Tahap pertama 

melalui QS. Al-Baqarah, 2:219, yang pada intinya larangan minum 

khamar masih terkesan mentolerir kebiasan masyarakat Arab pada 

waktu itu yang masih susah meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. 

Itu pula sampai turun QS. An-Nisa’, 4:439. Baru dilarang secara total 

untuk tidak diminum lagi ketika turun QS. Al-Maidah, 5:90.25 

 

                                                             
25 Lihat lebih lanjut Syamsuddin Radjab, Syariat Islam dalam Negara 

Hukum (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press), h. 23-27. 
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Peran Partai Politik di Indonesia dalam Pengembangan dan 

Penerapan Hukum Islam 

Hukum Islam dan politik adalah dua sisi yang tidak dapat 

dipisahkan dalam suatu masyarakat Islam. Hukum Islam tanpa 

dukungan politik sulit digali (ijtihad istimbathi) dan diterapkan (ijtihad 

tathbigy). Politik yang mengabaikan hukum Islam akan 

mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Semakin baik 

hubungan Islam dan politik semakin besar peluang hukum Islam 

diaktualisasikan, dan semakin renggang hubungan Islam dan politik, 

semikin kecil peluang hukum Islam diterapkan.26 

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sangat nampak bagaimana 

implikasi hukum Islam jika hubungan Islam dan politik tidak berada 

pada posisi yang “akur”. Kehadiran kolonial Belanda dapat 

dikatakan sebagai petaka bagi umat Islam, sejalan dengan telah 

jatuhnya satu per satu kerajaan-kerajaan Islam di nusantara serta 

melemahnya peran politik Islam. Belanda dengan kekuatan politik 

(termasuk militer) dan dukungan ekonomi merongrong hukum Islam 

dan peradilan yang ada di Indonesia serta secara berangsur-angsur 

mengerogoti hukum Islam dengan cara menciptakan politik hukum. 

Pada masa kolonialisme Belanda, kekuasaan politik Islam 

sangat lemah karena berhadapan dengan kekuatan politik belanda, 

maka setelah Indonesia merdeka pelaku politik dan penyelenggara 

negara ada di tangan mayoritas (umat) Islam, namun ternyata belum 

cukup mampu memberikan ruang gerak bagi hukum Islam. Para 

penguasa walaupun lahirnya memeluk agama Islam, tetapi sering 

bersikap bermusuhan dan kadang-kadang malah mempunyai 

kekhawatiran terhadap tekanan-tekanan dari golongan Islam27, di 

antaranya dalam rangkah mengembangkan dan menerapkan hukum 

Islam ke dalam hukum negara. Klimaknya pada rezim orde baru 

                                                             
26Abdul Halim, Peradilan Agama dalam Politik Hukum di 

Indonesia: Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi demokratis-
Responsif (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. xiii-xiv. 

27Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia, terj. Zaini Ahmad Noeh, 
Peradilan Agama Islam di Indonesia (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 23. 
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(orba). Pada rezim orba nampak sekali relasi (hubungan) antara Islam 

dan politik (negara). 

1. Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam Orde Baru 

(ORBA) 

Era Orde Baru yang dimulai sejak keluarnya surat perintah 

sebelas maret 1966, pada awalnya memberikan harapan baru bagi 

dinamika perkembangan Islam -khususnya hukum Islam- di 

Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh 

kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam 

menumbangkan rezim Orde Lama.28 Akan tetapi, dalam realitanya, 

keinginan ini bertebrakan dengan strategi pembangunan Orba, yaitu 

marginalisasi peran(an) partai-partai politik dan menabukan 

pembicaraan masalah-masalah ideologis (selain Pancasila) terutama 

bersifat keagamaan.29 Kebijakan politik Orba melakukan perombakan 

paradigma pembanguan memformulasikan counter ideas terhadap 

kultur Orla yang sangat ideologis-politis, disebabkan pada rezim 

Orla ekonomi negara terbangkalai bahkan pada 1966 terjadi inflasi 

sampai 650%.30 

Dari paradigma pembanguan Orba tersebut berimplikasi 

pada hubungan Islam dan Negara. Tercacat, dinamika hubungan 

                                                             
28Di mana saat ini, nama Islam menjadi semangat penumbangan 

Orde Lama, sehingga kemenangan Orde Baru akhirnya dianggap 
sebagaikemenangan Islam. Pada saat ini, isu ideologi Islam –setidaknya 
Piagam Jakarta- sempat kembali mengemuka, di samping keinginan 
menghidupkan kembali Masyumi ataupun Partai Islam Indonesi. Bahkan 
sampai pula muncul keinginan mendirikan partai Islam baru, Partai 
demokrasi Islam Indonesia yang diintrodusir Mohammad Hatta(1967). Lihat 
Dhurorudin Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 
Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 82. 

29Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam 
di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU. 
No1/1974 sampai KHI (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 23. Lihat lebih 
lanjut Abdullah Aziz Thaba, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru 
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 239-240. 

30Ada empat paradigma pembangunan yang dirumuskan rezim 
Orde Baru, di antaranya adalah (a) pembangunan oriented; (b) program 
oriented; (c) de-parpolisasi; dan (d) de-ideologisasi. Lihat Dhurorudin 
Mashad, Akar Konflik Politik Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2008), h. 80. 
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Islam dan negara pada masa Orba mengalami pergeseran yang 

bersifat antagonistik, resiprokal kritis (timbal balik yang kritis) 

sampai akomodatif. Hubungan antagonistik (1966-1981) 

mencerminkan pola hubungan yang hegemonik antara Islam dengan 

pemerintah Orde Baru. Keadaan negara yang kuat memainkan 

pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah telah 

berlawanan dengan sikap reaktif kalangan Islam sehingga 

melahirkan konflik ideologi dan sekaligus menempatkan Islam 

sebagai oposisi.  

Pada hubungan Islam dan negara yang bersifat antogonistik, 

merupakan masa lahirnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 

1tahun 1974. Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah mengajukan 

Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP). Sebulan sebelum 

diajukannya RUUP timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam. 

Sebab, RUUP dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan 

dianggap ingin mengkristenkan Indonesia. Di lembaga legislatif, 

FPPP adalah fraksi yang palling keras menentang RUUP, karena 

dianggap ada beberapa pasal dalam RUUP bertentang dengan fikih 

Islam. Pada akhirnya melalui lobying-lobying antara tokoh-tokoh 

Islam dan pemerintah akhirnya RUUP tersebut diterima umat Islam 

dengan moncoret pasal-pasal yang bertentangan dengan ajaran 

Islam.31 

Pada tahap hubungan resiprokal kritis (1982- 1985), kaum 

santri berupaya merefleksikan kembali cara pandang mereka dan 

merubah dirinya untuk menampilkan sisi intelektualitas dalam 

percaturan politik Indonesia. Pada tahap ini pilihan-pilihan rasional-

pragmatis telah melahirkan saling pengertian akan kepentingan 

Islam dan pemerintah.32 

Gagagsan pemerintah pada fase resiprokal kritis 

menimbulkan sikap penolakan yang cukup keras dari kalangan umat 

Islam, baik melalui organisasi-organisasi politik dan ormas-ormas 

Islam maupun pribadi-pribadi yang kritis terhadap penerapan asas 

                                                             
31 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata 

Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU. 
No1/1974 sampai KHI, h. 23-26. 

32 Lihat M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, h. 238-
239. 
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tunggal yang berujung pada pada meletusnya peristiwa Tanjung 

Priok. Akan tetapi tidak berlangsung lama karena secara perlahan 

namun pasti akhirnya PPP, dan ormas-ormas Islam seperti NU, 

Muhammadiyah, HMI dan lainnya menerima penerapan asas 

tunggal.33 Dalam kurun waktu 1982-1985 sebagian kalangan Islam 

mulai menerima asas tunggal sebagai landasan ideologi.34 

Pada tahap hubungan akomodatif (1985-2000), hubungan 

Islam dan negara terasa lebih harmonis di mana umat Islam telah 

masuk sebagai bagian dari sistem politik dan birokrasi. Pola 

hubungan akomodatif ini sangat terasa berupa tersalurkannya 

aspirasi umat Islam untuk membangun tatanan , politik, ekonomi 

dan budaya yang berakar pada nilai-nilai luhur Islam serta budaya 

bangsa yang dibingkai dalam falsafah integralistik Pancasila dan 

UUD 1945.35 Pada fase ini, sikap pemerintah yang mulai tampak 

mengakomodasi kepentingan-kepentingan umat Islam. Di kalangan 

umat Islam sendiri muncul kesadaran bahwa kebijakan pemerintah 

tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran-ajaran agama 

(sekularisasi). Dalam hal ini, ada beberapa kasus yang bisa dijadikan 

bukti akomodasi negara terhadap Islam, seperti: pengesahan RUU 

pendidikan nasional, RUU peradilan agama, kelahiran ICMI, 

kelahiran Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan yang paling terakhir 

adalah  KHI, UU perbankan, UU Haji dan UU Zakat.36 

Terkait dengan Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA), 

adalah menteri Munawir Sjadzali pada masa itu membawa RUUPA 

ke sidang DPR RI. Hampir semua fraksi dapat menerima RUUPA, 

kecuali FPDI (sekarang FPDIP) yang menunjukkan keberatan. Pro 

dan kontra tentang RUUPA itu malah hangat di luar gedung DPR. 

                                                             
33 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata 

Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU. 
No1/1974 sampai KHI, h. 26. 

34 Lihat M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia), h. 238-
239. 

35Lihat M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia; Sebuah 
Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru (Jakarta: Paramadina, 
1995), h. 235-239. 

36 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata 
Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU. 
No1/1974 sampai KHI, h. 26-27. 
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Akan tetapi, pro dan kontara itu berakhir setelah RUUPA tersebut 

disahkan menjadi UU No 7 tahun 1989. Berbeda dengan UUP dan 

UUPA, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan Intruksi Presiden 

No. 1 tahun 1999. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Meneteri 

Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Adalah Bushtanul 

Arifin yang tampil memperkenalkan gagasan perlunya membuat 

Kompilasi Hukum Islam untuk menjadi referensi dan pegangan bagi 

Pengadilan Agama dalam menyelenggarakan sistem peradilan.37 

2. Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam Orde Reformasi 

Era Reformasi ditandai dengan berakhirnya era Orde Baru 

yang dipimpin oleh Suharto sebagai presiden republik Indonesia. 

Turunnya Presiden Suharto dari tampuk pemerintahan pada tanggal 

21 Mei 1998 sekaligus membuka Era Baru bagi Indonesia, sebagai 

populasi muslim terbanyak di dunia, yang menuntut peran umat 

Islam dalam ranah ekonomi, hukum dan poliitik. Hal ini terlihat 

dengan munculnya 48 partai politik, yang sebelumnya pada masa 

Suharto hanya  3 parpol, 19 diantaranya adalah partai Islam.38 Juga, 

pada masa ini, asas tungal tidak diberlakukan lagi.39 

Sejak pemberlakuan asas tunggal dicabut, baik ormas 

maupun orsospol yang sebelumnya berasas Islam, namun karena 

penyeragaman asas tunggal, kini kembali kepada asas Islam.  Dari 

kesemua partai yang ikut dalam pemilu 1999, tidak sedikit partai 

yang berasaskan Islam. Di sinilah, partai-partai Islam semisal PPP 

dan PBB kembali mengusungkan pemberlakuan syariat di indonesia 

dalam konstitus, dengan mengamandemen pasal 29 UUD, namun 

kandas ditengah jalan. Suara mereka yang tidak lebih dari 12 persen 

(sekitar 71 kursi) di parlemen, harus menerima kekalahan.40 

Meskipun hukum Islam tidak berkembang lewat jalur 

struktural partai, namun hukum Islam pada era reformasi sebagai 

                                                             
37 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata 

Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fikih, UU. 
No1/1974 sampai KHI, h. 29-35. 

38Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah 
Kehidupan  Politik Di Indonesia (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), h. 
222. 

39Nadirsyah Husein, Sharia and Constitutional Reform (Singapore: 
ISEAS, 2007), h. 2. 

40Nadirsyah Husein, Sharia and Constitutional Reform, h. 3. 
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kelanjutan dari era sebelumnya dapat berkembang pesat melalui 

jalur kultural. Hal itu terjadi sebagai konsekuensi logis dari kemajuan 

umat Islam di bidang ekonomi dan pendidikan.41 Perkembangan 

Islam budaya pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam 

secara kultural. Keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa 

undang-undang sebagai hukum positif Islam, yaitu UU No. 17 Tahun 

1999 tentang penyelenggaraan haji, dan UU No. 38 Tahun1999 

tentang pengelolaan zakat.42 

Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa 

Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya 

GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih 

besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum 

nasional.43 Perkembangan hukum nasional pasca reformasi 

mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan 

yang sama dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. 

Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan.44 

Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah 

ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Zakat 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji 

c. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan 

d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama 

                                                             
41Sudirman Tebba, Islam Pasca Orde Baru (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2001), h. 17. 
42 Warkum Sumitro, Perkembangan Hukum Islam Di Tengah 

Kehidupan  Politik Di Indonesia, h. 223. 
43A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara 

Hukum Islam Dan Hukum Umum ( Yogyakarta:  Gama Media Offset, 
2004),  h. 169. 

44 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional,  h. 172. 
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f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi 

khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana 

pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk 

menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya 

penegakan syariat Islam 

g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 1999. 

h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum 

Perbankan Syariah. 

i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat 

Berharga Syariah Negara. 

Gambaran mengenai eksistensi hukum Islam dalam sistem 

hukum nasional di atas merupakan bukti bahwa partai politik sangat 

berperan dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam secara 

politik kultural, yakni memperjuangkan proses legislasi peraturan 

yang berbasiskan hukum Islam menjadi sebuah undang-undang. 

Peran partai politik tersebut masih berkelanjutan sampai sekarang. 

Meskipun harus diakui belum begitu optimal; masih banyak 

kekurangan dan kelemahan yang harus ditinjau untuk selanjutnya 

disempurnakan. Namun, hal yang pasti bahwa upaya dalam 

melakukan pengembangan dan penerapan hukum Islam tidak sepi 

dengan berbagai tantangan. Tantangan pada Orla, Orba, reformasi 

sangat berbeda dengan sekarang. Tantangan dalam konteks kekinian 

sangat-sangat kompleks jika dibandingkan dengan sebelumnya. 

Kesimpulan 

Berangkat dari penjabaran di atas, maka yang menjadi kesimpulan 

dari penulisan makalah ini adalah: 

1. Partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang 

terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi/program 

dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut 

kekuasaan negara terutama eksekutif melalui yang terbaik. 

Partai politik memiliki fungsi sebagai (a) sarana komunikasi 

politik; (b) sarana isasi politik; (c) sarana rekrutmen politik; 

(d) sarana pengatur konflik; dan (e) sarana perjuangan 

aspirasi masyarakat. 
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2. Hukum Islam adalah rangkaian peraturan yang dirumuskan 

berdasrkan wahyu Allah dan as-Sunnah Nabi-Nya perihal 

tingkah laku mukallaf yang diakui  dan diyakini berlaku 

mengikat bagi semua pemeluk Islam.. Dalam hal 

pengembangan dan penerapan hukum Islam, terdapat tiga 

asas penting yang disepakati ulama ushul, yakni bahwa 

hukum Islam tidak memberatkan dan tidak mempersempit, 

hukum Islam tidak memperbanyak tuntutan, dan hukum 

Islam dilaksanakan secara bertahap 

3. Peran partai politik di Indonesia dalam pengembangan dan 

penerapan hokum Islam sangat luar biasa dan memiliki 

sejarah panjang, mulai pra kemerdekaan (masa penjajahan), 

awal kemerdekaan (orde lama), masa orde baru dan erea 

reformasi. Pada masa orba dan reformasi pengembangan dan 

penerapan hokum Islam dalam bentuk undang-undang 

tercatat begitu banyak. Peran partai politik tersebut masih 

berkelanjutan sampai dengan sekarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERAN ORGANISASI MASSA (ORMAS)  
DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN  

DAN PENERAPAN HUKUM ISLAM 

Muhammad Ramdhan Hidayat 

 

Pendahuluan 

Perkembangan organisasi gerakan Islam di Indonesia tumbuh 

dan berkembang sejak dari negeri ini belum mencapai kemerdekaan 

secara fisik sampai pada masa reformasi sekarang ini. 

Perkembangannya, bahkan, kian pesat dengan dilakukannya tajdid 

(pembaharuan) di masing-masing gerakan Islam tersebut. 

Diantaranya yang berkembang yakni Muhammadiyah, Nahdlatul 

Ulama (NU), ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), 

Wahdah Islamiyah, Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir 

Indonesia, Front Pembela Islam (FPI) dll 

Konteks keindonesiaan sendiri telah banyak organisasi 

massa Islam yang berusaha melakukan serangkaian usaha kolektif 

dalam merumuskan dan mengembangkan rumusan penegakan 

hukum Islam. Penegakan hukum Islam secara organisasional pada 

gilirannya terbentur oleh konsensus yang berbeda-beda dari segenap 

organisasi  yang ada. Semua organisasi massa yang ada memiliki 

interpretasinya sendiri terhadap rumusan penegakan dan 

pengembangan hukum Islam sesuai dengan konteks keindonesiaan. 

Perbedaan cara pandang tersebut di perparah lagi dengan adanya 

perbedaan kepentingan praktis yang diperjuangkan masing-masing 

organisasi. 

Perbedaan rumusan, cara pandang dan kepentingan masing-

masing organisasi massa Islam tersebut merupakan hal yang 

normatif apabila dipandang dari unsur keragaman cara berpikir 

manusia. Cara berpikir setiap manusia pasti berbeda satu-sama lain, 

hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbedanya situasi dan 

kondisi dari setiap orang. Implikasi dari perbedaan tersebut tidak 

berefek negatif apabila diwujudkan tanpa membentur aspek prinsipil 

dari setiap orang. Apabila menyentuh aspek prinsipil tapi tidak 

ditanggapi secara emosional akan tetapi ditanggapi dengan 

kesadaran rasionalpun tidak akan menghasilkan efek negatif yang 

berarti. 
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Pada pembahasan makalah ini penulis tidak dapat 

mengakomodir semua organisasi massa yang ada, namun penulis 

mengambil tiga ormas terbesar untuk mengakomodir keberadaan 

ormas Islam lainya, dan memiliki kesejarahan yang sama khususnya 

Muhammadiyah dan NU sebagai ormas tertua, serta memiliki 

pengaruh besar serta mengantongi jumlah massa masing-masing 

puluhan juta begitupun dengan Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI).  

Keberadaan ketiga ormas Islam tersebut sangat 

berkontribusi dalam upaya mengembangkan dan menegakkan 

hukum Islam di Indonesia secara implisit dalam internal anggotanya, 

maupun secara eksplisit kepada semua masyarakat Indonesia, 

dengan berkontribusi dalam menyelesaikan persolan-persoalan 

keummatan utamanya persolan kontemporer lewat lembaga 

fatwanya masing-masing.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok 

masalah dalam makalah ini “Bagaimana peran orgasasi massa di 

Indonesia dalam pengembangan dan penegakkan Hukum Islam” 

penulis menjabarkanya dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 

(a) Apa saja organisasi massa di Indonesia yang berperan dalam 

pengembangan dan penegakkan hukum Islam; dan (b) Bagaimana 

peran organisasi massa di Indonesia dalam penegakkan dan 

pengembangan Hukum Islam. 

Organisasi Massa di Indonesia 

1. Muhammadiyah 

1.1 Sejarah Berdirinya Muhammadiyah 

 Organisasi Islam Muhammadiyah yang kini lebih dikenal 

dengan sebutan Persyarikatan Muhammadiyah, didirikan di Kauman 

Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912, 

dengan di prakarsai oleh K.H Ahmad Dahlan.1 K.H Ahmad Dahlan  

yang waktu mudanya bernama Muhammad Darwis2, lahir pada 

tanggal 1 Agustus 1968 di kampung Kauman Yogyakarta dan 

                                                             
1Hamdan Hambali, Ideologi dan Strategi Muhammadiyah (Yogyakarta: 

Suara Muhammmadiyah, 2006), h. 1. 
2Ahmad Najib Burhani, Muhammadiyah Jawa (Jakarta: al-wasat, 

2004), h. 55. 
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meninggal pada tanggal 25 Februari 1921. Ia berasal dari keluarga 

yang didaktis dan terkenal alim dalam ilmu agama. Ayahnya 

bernama K.H. Abu Bakar, seorang imam dan khatib masjid besar 

KratonYogyakarta. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, putri 

K.H. Ibrahim yang pernah menjabat sebagai penghulu di Kraton 

Yogyakarta. 

 Ia adalah putra keempat dari tujuh bersaudara, yaitu Katib 

Harum, Mukhsin atau Nur, Haji Shaleh, Ahmad Dahlan, ’Abd Al-

Rahim, Muhammad Pakin dan Basir. Semenjak kecil, Dahlan diasuh 

dan dididik sebagai putera kiyai. Pendidikan dasarnya dimulai 

dengan belajar membaca, menulis, mengaji Al-Qur’an, dan kitab-

kitab agama. Pendidikan ini diperoleh langsung dari ayahnya. 

Menjelang dewasa, ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama 

kepada beberapa ulama besar waktu itu. Diantaranya ia K.H. 

Muhammad Saleh (ilmu fiqh), K.H. Muhsin (ilmu nahwu), K.H. R. 

Dahlan (ilmu falak), K.H. Mahfudz dan Syekh Khayyat Sattokh (ilmu 

hadis), Syekh Amin dan Sayyid Bakri (qira’at Al-Qur’an), serta 

beberapa guru lainya. Dengan data ini, tak heran jika dalam usia 

relatif muda, ia telah mampu menguasai berbagai disiplin ilmu 

keislaman. Ketajaman intelektualitasnya yang tinggi membuat 

Dahlan selalui merasa tidak puas dengan ilmu yang telah 

dipelajarinya dan terus berupaya untuk lebih mendalaminya.Beliau 

adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang 

Khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan ummat Islam pada 

waktu itu dalam keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-

amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak 

mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan 

Qur`an dan Hadist.3 

 Pada masa kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan (1912-1922), 

daerah pengaruh Muhammadiyah masih terbatas di karesidenan 

Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan. Selain Yogya, 

cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada 

tahun 1922. Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah membawa 

Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di 

Sungai Batang, Agam. Dalam tempo yang relatif singkat, arus 

                                                             
3 Mujib. A, dkk. Intelektualisme Pesantren. (Jakarta: Diva Pustaka, 

2003), h. 24-25. 
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gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera 

Barat, dan dari daerah inilah kemudian Muhammadiyah bergerak ke 

seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, 

Muhammadiyah telah tersebar keseluruh Indonesia. 

 KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 

hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem 

permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin 

Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian 

memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu 

sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 

1926 yang di kemudian hari berubah menjadi Muktamar tiga tahunan 

dan seperti saat ini Menjadi Muktamar 5 tahunan. 

 Di samping itu, Muhammadiyah juga mendirikan organisasi 

untuk kaum perempuan dengan Nama 'Aisyiyah  pada tahun 1917. 

Organisasi ini merupakan wadah untuk kegiatan perempuan dalam 

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam secara murni 

dan konsekuen. Berdirinya organisasi ini diawali dengan sejumlah 

pengajaran yang dilakukan oleh K.H Ahmad Dahlan mengenai 

perintah agama. Kursus tersebut diadakan dalam perkumpulan 

“sopo tresno” pada tahun 1914. Pekumpulan inilah yang nantinya 

berganti nama dengan “Aisyiyah.4 Disitulah Istri KH. A. Dahlan, 

yakni Nyi Walidah Ahmad Dahlan berperan serta aktif dan sempat 

juga menjadi pemimpinnya. Daftar Pimpinan Muhammadiyah 

Indonesia sejak berdirinya sampai sekarang, yang dapat penulis 

susun adalah:5 

1) KH Ahmad Dahlan 1912-1922 

2) KH Ibrahim 1923-1934 

3) KH Hisyam 1935 – 1936 

4) KH Mas Mansur 1937 – 1941 

5) Ki Bagus Hadikusuma 1942 – 1953 

6) Buya AR Sutan Mansur 1956 

7) H.M. Yunus Anis 1959 

8) KH. Ahmad Badawi 1962 – 1965 

                                                             
4Alwi Shihab, membendung Arus: respon Gerakan Muhammadiyah 

terhadap Misi Kristen di Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), h. 116.  
5Muhammad Heyrr.dkk, Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh 

Abad 20 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 11. 
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9) KH. Faqih Usman 1968 

10) KH. AR Fachruddin 1971 – 1985 

11) KHA. Azhar Basyir, M.A. 1990 

12) Prof. Dr. H. M. Amien Rais 1995 

13) Prof. Dr. H.A. Syafii Ma'arif 1998 – 2005 

14) Prof. Dr. H.M Din Syamsuddin 2005 – 2010 

 

2.1 Ide Dasar Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan 

  Setelah beberapa waktu belajar dengan sejumlah guru, pada 

tahun 1890 Dahlan berangkat ke Mekkah untuk melanjutkan 

studinya dan bermukim di sana selama setahun. Merasa tidak puas 

dengan hasil kunjungannya yang pertama, maka pada tahun 1903, ia 

berangkat lagi ke Mekkah dan menetap selama dua tahun. Ketika 

mukim yang kedua kali ini, ia banyak bertemu dan melakukan 

muzakkarah dengan sejumlah ulama Indonesia yang bermukim di 

Mekkah. Di antara ulama tersebut adalah; Syekh Muhammad Khatib 

al-Minangkabawi, Kiyai Nawawi al-Banteni, Kiyai Mas Abdullah, 

dan Kiyai Faqih Kembang. Pada saat itu pula, Dahlan mulai 

berkenalan dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan melalui 

penganalisaan kitab-kitab yang dikarang oleh reformer Islam, seperti 

Ibn Taimiyah, Ibn Qoyyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abd al-

Wahab, Jamal-al-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, 

dan lain sebagainya.6 

  Ide dasar Ahmad Dahlan mendirikan organisasi 

muhammadiyah antara lain: 

1) Perlunya pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan 

umat islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang 

di berbagai bidang. Misalnya; bidang politik, ekonomi, 

perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang 

keagamaan. 

2) Sehinga muncullah tahayul, khurafat, bid’ah, dan syirik 

dikalangan masyarakat muslim. 

3) Mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan 

mendatang, karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. 

                                                             
6 Haedar Nashir, Dinamika Politik Muhammadiyah (Yogyakarta: CV 

Adipura,2000), h. 70-71.  
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4)  Mengembalikan citra Islam dikalangan pemuda dan remaja 

serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan barat 

yang masuk keindonesia telah mempengaruhi kepribadian 

umat Islam.7 

 

2. NU (Nahdlatul Ulama) 

Organisasi Islam Nahdatul Ulama pertama kali berdiri pada 

16 Rajab 1344 H menurut kalender Islam atau pada tanggal 31 Januari 

1926 menurut penanggalan Masehi. Organisasi ini dipimpin oleh KH. 

Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar.8 Latar belakang pendirian 

organisasi NU ini tidak dapat dilepaskan dari faktor -politik dan 

keagamaan yang terjadi pada saat itu. Setidaknya ada dua latar 

belakang yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini yaitu latar 

belakang kebangsaan atau nasionalisme dan agama. Pertama, adalah 

latar belakang kebangsaan (nasionalisme). 

Kondisi bangsa Indonesia yang sedang terkungkung oleh 

penjajahan yang dilakukan bangsa Belanda pada saat itu 

menimbulkan keterbelakangan mental dan ekonomi yang dialami 

bangsa Indonesia. Pada tahun 1908 muncul gerakan Kebangkitan 

Nasional yang diinisiasi oleh kaum terpelajar untuk 

memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan 

organisasi.Berangkat dari gerakan ini, kalangan pesantren yang turut 

berjuang melawan kolonialisme membentuk organisasi pergerakan 

seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916 

yang diprakarsai oleh KH. Wahab Hasbullah bekerjasama dengan 

KH. Abdul Kahar (seorang pengusaha kaya) di Surabaya dan 

didukung oleh masyarakat berhasil mendirikan sebuah gedung 

bertingkat di kampung Kawatan Gg. IV Surabaya yang kemudian 

dikenal sebagai perguruan Nahdlatul Wathon yang berarti 

Pergerakan Tanah Air. Tidak berhenti sampai disitu, di tahun 1918 

kalangan pesantren mendirikan sebuah organisasi bernama Taswirul 

Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan 

Pemikiran), sebagai wahana pendidikan  politik kaum dan 

                                                             
7 Rusli Ishaq, Sejarah Kebudayaan Islam (Sukamaju Depok: Arya Duta, 

2007), h. 86. 
8 Di akses pada halaman: http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-

lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx, pada 28 Oktober 2016. 
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keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, 

(Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk 

memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar 

itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga 

menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan 

memiliki cabang di beberapa kota.9 Organisasi-organisasi inilah yang 

nantinya menjadi embrio dari lahirnya sebuah organisasi Islam 

bernama Nahdlatul Ulama. Sekaligus menjadi titik dimana 

ditemukanlah tiga pilar penting bagi NU yaitu: (1) Wawasan 

Ekonomi kerakyatan, (2) Wawasan Keilmuan,  Budaya, dan (3) 

Wawasan Kebangsaan.10 

Kedua yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang 

keagamaan dimana perkembangan pemikiran keagamaan dan politik 

dunia Islam kala itu, diantaranya adalah pada tahun 1924, Syarif 

Husein Raja Hijaz ( Makkah ) yang berfaham Sunni (ahlus sunah wal 

jama’ah) ditakluk- kan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran 

Wahabi. Aliran Wahabi ini bentuk ajarannya adalah melarang semua 

bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berlaku di 

Tanah Arab dan akan menggantinya dengan model Wahabi. 

Pengamalan agama dengan sistem bermadzhab, tawasul, maulid 

Nabi, ziarah kubur dan lain sebagainya akan segera dilarang. Dan 

bahkan Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan pengaruh 

kekuasaannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan 

Islam, ia berencana meneruskan kekhilafahan Islam yang terputus di 

Turki pasca runtuhnya Daulah Usmaniyah. 

Akhirnya dengan kejernihan hati dan ketenangan berpikir 

yang beliau lakukan KH. Hasyim As’ari bisa mengambil keputusan 

yang dianggap paling baik. Pada suatu hari, sejumlah kiyai di Jawa 

dan Madura antara lain: KH. Hasyim As’ari (Tebu Ireng), KH. Bisri 

Syamsuri (Denayar), KH. Ridwan (Surabaya), KH. R. Asnawi 

(Kudus), KH. R. Hambali (Kudus), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. 

Nasrawi Surabaya, mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan 

                                                             
9 Achmad Hasyim Muzadi dkk, Profil dan DIrektori Nahlatul Ulama 

dari Masa ke Masa (Jakarta: PT.Yellow Multi Media, 2009), h. 34-35. 
10 Achmad Hasyim Muzadi dkk, Profil dan DIrektori Nahlatul Ulama 

dari Masa ke Masa, h. 80. 
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organisasi Islam Jam’iyah Nahdatul Ulama di Indonesia pada tanggal 

31 Januari 1926 Nahdatul Ulama resmi didirikan.11 

 

3. ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) 

3.1 Sejarah Berdirinya ICMI 

Kelahiran ICMI berawal dari diskusi kecil di bulan Februari 

1990 di masjid kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang. 

Sekelompok mahasiswa merasa prihatin dengan kondiri umat Islam, 

terutama karena “berserakannya” keadaan cendekiawan muslim, 

sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di kalangan umat 

Islam. Masing-masing kelompok sibuk dengan kelompoknya sendiri, 

serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesi 

masing-masing.12 

Menurut pendapat Nasrullah Ali dan Fauzi menjelaskan 

bahwa “Pada awal 1990-an para mahasiswa merasa terpukul dengan 

adanya perpecahan (firqah-firqah) dikalangan intelegensia muslim 

yang terus berlangsung”.13 

Sedangkan menurut Muhammad Syafi’i Anwar menjelaskan 

bahwa “Pada Februari 1990 mereka mengajukan gagasan untuk 

mengadakan symposium yang akan menyatukan para intelektual 

muslim dari seluruh Indonesia, symposium tersebut akan diadakan 

pada 29 September s/d 1 Oktober 1990 dengan tema “Sumbangsih 

Cendekiawan Muslim menuju Era Tinggal Landas”. Gagasan 

tersebut secara prinsip mendapat dukungan dari Rektor Universitas 

Brawijaya, Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang”.14 

Mahasiswa Universitas Brawijaya yang terdiri dari Erik 

Salaman, Ali Mudzakir, Muhammad Zaenuri, Awary Surya dan 

Muhammad Iqbal berkeliling menemui para pembicara, diantaranya 

Imadudin Abdurrahim dan Muhammad Dawan Raharjo. dari hasil 

                                                             
11 Susatya Budi Wibowo.Dahlan, Asy’ari Kisah Perjalanan Wisata 

Hati (Yokyakarta. h. 214. 
12  http://illsionst.blogspot.com/2011/05/icmi.html. Diakses 

Tanggal 28 Oktober 2016. 
13 Nasrullah Ali dan Fauzi, ICMI Antara Status Quo dan Demokratisasi 

(Bandung: Mizan, 1995), h. 28. 
14 Muhammad Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia 

(Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru) (Jakarta: 
Paramadina, 1995), h. 255. 

http://illsionst.blogspot.com/2011/05/icmi.html
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pertemuan tersebut pemikiran mereka terus berkembang sehingga 

muncul ide untuk membuat suatu wadah cendekiawan muslim yang 

berlingkup Nasional. Kemudian para mahasiswa tersebut dengan 

diantar Imaduddin Abdurrahim, Muhammad Dawan Raharjo dan 

Syafi’i Anwar menghadap Menristek Prof. B. J. Habibie dan meminta 

beliau untuk menjadi pemimpin dan pembicara kunci pada 

symposium tersebut. Habibie merespon ide symposium itu secara 

positif dan meminta para mahasiswa tersebut untuk mengiriminya 

sebuah surat dan proposal resmi dengan dukungan secara tetulis dari 

para cendikiawan muslim.15 

Ketika para mahasiwa sedang mengumpulkan tanda tangan, 

Ahmad Tirto Sudiro mengambil inisiatif untuk meminta Nurchalis 

Madjid menulis sebuah kertas posisi mengenai konsep dasar dari 

perhimpunan yang diusulkan dan akan diserahkan kepada Habibie 

dan Soeharto. Dalam makalahnya Madjid menegaskan bahwa ketika 

Mayoritas Islam telah menerima pancasila dan UUD 1945 sebagai 

asas Negara Indonesia dan keberhasilan progam-progam 

pembangunan Orde Baru. Madjid juga menegaskan perdebatan-

perdebatan internal dalam komunitas dalam intelektual muslim telah 

menghambat sumbangan optimal umat Islam terhadap 

pembangunan Nasional, untuk mengatasi maslah tersebut ialah 

dengan membentuk sebuah pehimpunan para intelektual muslim 

sebagai Ikatan Sarjana Muslim Indonesia atau yang disingkat dengan 

ISMI.16 

Setelah menerima proposal symposium dengan dukungan 49 

tanda tangan para cendikiawan dan makalah Madjid, Habibie 

kemudian menemui Soeharto. Habibie sangat terkejut dalam 

pertemuan selama 6 jam dengan presiden Soeharto. Soeharto malah 

menyuruh Habibie menerima usulan itu, Soeharto juga berjanji untuk 

meyakinkan bahwa mentri-mentri yang lain akan memberikan 

dukunganya. 

Pada tanggal 25-26 November 1990, sekitar 22 orang 

cendekiawan yang akan membentuk wadah baru berkumpul di 

                                                             
15 Muhammad Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia 

(Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru), h. 256. 
16 Moch Rif'an, http://sejarahindonesia75.blogspot.com/2011/12/moch-

rifan-pendahuluan-icmi-ikatan.html. Diakses Tanggal. 28 Oktober 2016. 

http://sejarahindonesia75.blogspot.com/2011/12/moch-rifan-pendahuluan-icmi-ikatan.html
http://sejarahindonesia75.blogspot.com/2011/12/moch-rifan-pendahuluan-icmi-ikatan.html
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Tawangmangu, Solo dalam rangka merumuskan beberapa usulan 

untuk GBHN 1993 dan pembangunan Jangka Panjang Tahap II 1993-

2018 serta rancangan Program Kerja dan Struktur Organisasi ICMI.17 

Pada tanggal 6 Desember 1990, symposium di buka oleh 

Soeharto dan di hadiri oleh beberapa mentri dan panglima ABRI, 

serta para atasan birokrasi Orde Baru. Peristiwa 3 hari yang 

bersejarah ini diikuti oleh lebih dari 500 intelektual muslim dari 

berbagai gerakan di seluruh di seluruh Indonesia. Pada hari kedua, 

sekitar 460 undangan degan membuuhkan tanda tangannya pada 

progam pendirian sebuah perhimpunan yang baru dan memilih 

B.J.Habibie sebagai ketuanya, namun perhimpunan sebelumnya di 

usulkan diganti nama dari “Ikatan Sarjana Muslim Indonesia” 

menjadi ”Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia”, dengan demikian 

keanggotaan perhimpunan tersebut menjadi terbuka bagi konstituen 

yang lebih luas dan cakupan aktivitasnya melampui batas-batas 

akademis. 

Tanggal 7 Desember 1990 merupakan lembaran baru dalam 

sejarah umat Islam Indonesia di era Orde Baru, secara resmi Ikatan 

Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dibentuk di Malang. Saat 

itu juga secara aklamasi disetujui kepemimpinan tunggal dan terpilih 

Bahharuddin Jusup Habibie sebagai Ketua Umum ICMI yang 

pertama. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa dengan 

berdirinya ICMI tidak berarti kita hanya memperhatikan umat Islam, 

tetapi mempunyai komitmen memperbaiki nasib seluruh bangsa 

Indonesia, karena itu juga merupakan tugas utama. 

Dengan menyimak sejarah singkat lahirnya ICMI 

sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada 

dasarnya ICMI dibentuk karena pada saat itu timbul perbedaan 

pandangan diantara sesama cendekiawan muslim karena dampak 

pembaharuan pemikiran keagamaan dalam Islam di Indonesia.  

3.2 Falsafah dan Prinsip Dasar ICMI 

Setiap lembaga tentunya mempunyai falsfah dan prinsip 

dasar masing sebagai pegangan arah dalam mengemban missi atau 

arah dari suatu lembaga tersebut. demikian juga halnya dengan 

ICMI. Adapun falsafah dasar ICMI adalah sebagai berikut: 

                                                             
17 http://www.icmi.or.id/read/tentang-icmi/199/sejarah-kelahiran-icmi/. 

Diakses Tanggal. 28 Oktober 2016. 

http://www.icmi.or.id/read/tentang-icmi/199/sejarah-kelahiran-icmi/
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a. Carilah titik temu pendapat para Ormas Islam dan para 

anggotanya. 

b. Kembangkan titik-titik temu tersebut menjadi garis temu. 

c. Kembangkan garis-garis temu tersebut menjadi 

permukaan-permukaan temu. 

d. Rekatkan sepanjang masa sampai ke akhirat permukaan-

permukan temu terseut dengan ajaran kitab suci Al-

Qur’an 

Sedangkan yang menjadi prinsip dasar ICMI terbagi kedalam 

lima bahagian, yaitu: 

a. Meningkatkan Kwalitas Berpikir 

b. Meningkatkan Kwalitas Bekerja 

c. Meningkatkan Kwalitas Berkarya 

d. Meningkatkan Kwalitas Iman dan Taqwa seimbang 

dengan penguasaan Kwalitas Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi 

e. Meningkatkan Kwalitas Hidup. 

3.3 Tujuan Pendirian ICMI 

Saat pertama kali didirikan, ICMI diketuai oleh Prof. Dr. B. J. 

Habibie, selaku Menteri Negara Riset dan Teknologi. Hal ini sesuai 

dengan maksud didirikannya ICMI yaitu meningkatkan kemampuan 

umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pilihan 

ini tepat karena penguasaan iptek akan menjadi faktor penentu bagi 

suksesnya pembangunan Indonesia di abad ke-21.18 

Seperti tertulis dalam anggaran dasarnya, ICMI bertujuan 

mewujudkan tata kehidupan masyarakat madani yang diridhoi Allah 

subhanahu wata'ala dengan meningkatkan mutu keimanan dan 

ketaqwaan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, 

kecendekiawanan dan peran serta cendekiawan muslim se-Indonesia. 

ICMI merupakan ormas yang berasaskan Islam dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam 

berorganisasi, ICMI memiliki 3 sifat yakni ke-Islaman dan ke-

Indonesiaan; keilmuan, kepakaran, kecendekiawanan, dan 

kebudayaan; serta keterbukaan, kebebasan, kemandirian, dan 

kekeluargaan. 

                                                             
18 Abrar Muhammad (Editor), ICMI dan Harapan Umat (Jakarta: 

Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991), h. 14. 
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Dari perspektif politik, kehadiran ICMI ini memiliki 

pengertian strukturalistik. Dengan berhimpun dalam satu wadah, 

sumber daya intelektual dan spiritual akan memperkaya wahana dan 

infrastruktur umat Islam. Basis ini dengan sendirinya akan memberi 

peluang untuk mengasah sumber-sumber kekuasaan agar menjadi 

kekuatan politik yang fungsional. Akses politik Islam akan menjadi 

semakin terlihat. ICMI diharapkan menjadi salah satu institusi yang 

memperkuat interaksi Islam sebagai kekuatan politik dengan 

birokrasi dan pembuat keputusan. Dari proses interaksi ini, 

diharapkan keluar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berguna bagi 

pembangunan kesejahteraan umat dan peningkatan kualitas manusia 

serta pengembangan bidang spiritual. 

Menurut Emil Salim, ICMI merupaka wadah yang terbuka 

bagi seluruh intelektual Islam. Potensi cendekiawan muslim yang 

berasal dari aliran apapun, warna politik manapun, dari kelompok 

manapun, selama ia muslim dapat dihimpun dalam kesatuan 

cendekiawan muslim. Menurut Nurcholis Madjid, munculnya ICMI 

adalah akibat dari pertumbuhan masyarakat Islam di Indonesia.19 

 

Peran Organisasi Massa di Indonesia 

 

1. Konsep Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam 

Muhammadiyah 

Usaha-usaha Muhammadiyah bukan hanya bergerak pada 

bidang pengajaran, tapi juga bidang-bidang lain, terutama  umat 

Islam. Sehubungan dengan itu, Muhammadiyah sebagai gerakan  

keagamaan mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut: 

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam artinya Muhammadiyah 

dalam melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita 

organisasinya berasaskan Islam. Menurut Muhammadiyah, bahwa 

dengan Islam bisa dijamin kebahagiaan yang hakiki hidup di dunia 

dan akhirat, material dan spiritual. 

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah artinya Untuk 

mewujudkan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah yang 

berdasarkan Islam, yaitu amar ma’ruf dan nahi munkar. Dakwah 

dilakukan menurut cara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. 

                                                             
19 Tempo No. 4 tahun XX, 8 Desember 1990. 
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Dakwah Islam dilakukan dengan hikmah, kebijaksanaan, nasehat, 

ajakan, dan jika perlu dilakukan dengan berdialog. 

Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid artinya Usaha-usaha yang 

dirintis dan dilaksanakan menunjukkan bahwa Muhammadiyah 

selalu berusaha memperbarui dan meningkatkan pemahaman Islam 

secara rasional sehingga Islam lebih mudah diterima dan dihayati 

oleh segenap lapisan masyarakat. 

Dengan mengamati kecerdasan intelektual dan kepedulian 

K.H. Ahmad Dahlan, sebagai muslim tentu kita dapat 

meneladaninya dalam beberapa aspek kehidupan  ini, diantaranya: 

1. Terus menerus belajar, walaupun sampai kenegri orang 

dan mengambil ilmu-ilmmu orang yang saleh 

2. Mengamalkan segala pengetahuan yang didapat demi 

kemakmuran, kemajuan, dan kebahagiaan masyarakat  

3. Terus menggagas ide-ide yang bermutu demi 

meningkatkan kualitas agama dan pendidikan umat Islam 

dimasa mendatang 

4. Berpikir dan bekerja keras tanpa mengenal usia untuk 

mengembangkan dakwah ke berbagai pelosok negeri 

dengan berbagai berbagai pendekatan yang bersumber 

dari Al-Qur’an dan Al-Hadist. 

5. Peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama 

masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan 

sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan panti-panti 

.20 

  Muhammadiyah sebagai organisasi massa tertua di Indonesia, 

sejak awal berdirinya membawa misi pemurnian ajaran Islam dari 

segala bentuk kesyirikan yang menjangkit masyarkat kala itu yang 

dikenal dengan tahayyul, bid’ah dan khurafat (TBC).  Dan itu 

tergambar dalam ide dasar K.H Ahmad Dahlan dalam mendirikan 

organisasi Muhammadiyah antara lain: 

1. Perlunya pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan 

umat islam karena peranan umat Islam telah rusak dan 

hilang di berbagai bidang. Misalnya; bidang politik, 

ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan 

bidang keagamaan. 

                                                             
20 Rusli Ishaq. Sejarah Kebudayaan Islam, h. 88. 
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2. Sehinga muncullah tahayul, khurafat, bid’ah, dan syirik 

dikalangan masyarakat muslim. 

3. Mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan 

mendatang, karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia. 

4. Mengembalikan citra Islam dikalangan pemuda dan remaja 

serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan 

barat yang masuk keindonesia telah mempengaruhi 

kepribadian umat Islam21 

 

2. Konsep Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam NU 

Membahas persoalan konsep pengembangan dan penegakan 

hukum Islam oleh organisasi massa NU tidak terlepas dari metode 

yang digunakannya dalam membentuk kerangka regulasi penerapan 

konsep. Kerangka regulasi ini mesti disesuaikan dengan regulasi 

umum yang menjadi kebijakan pemerintah dalam skala nasional. 

Azra menjelaskan bahwa: 

Perspektif pemikiran NU seperti kaum muslimin 

tradisionalis lain umumnya by nature, bersifat 

akomodatif dan bahkan submissive vis a vis 

kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan, karena 

setidaknya secara teoritis,  pemikiran dan kultur NU 

merupakan refresentasi dari pemikiran sunni secara 

keseluruhan. Hal ini karena pemikiran dan kultur NU 

bersumber dari tokoh-tokoh pemikir sunni seperti al-

Mawardi, al-Ghazali dan lain-lain.22 

Azra melihat bahwa titik tekan dari kumulasi konsep 

NU didasarkan pada konsep akomodasi secara totalitas 

terhadap instrument-instrumen kekuasaan dalam mengawal 

regulasi konsepnya. Senada dengan Azra, Haidar menjelaskan 

latar belakang pemikiran NU yang demikian karena pengaruh 

tokoh-tokoh dalam sejarah Islam pertengahan. Haidar 

menuliskan: 

Secara actual, pemikiran dan kultur NU yang 

akomodatif diwujudkan dalam tindakan NU secara 

                                                             
21 Rusli Ishaq, Sejarah Kebudayaan Islam,  h. 86. 
22Azyumardi Azra, Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan 

(Jakarta: Raja Grafindo, 1999), h. 72. 
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politik pada 1954 untuk menganugerahkan otoritas 

(tawliyah) dan gelar waliy al-Amri dharuri bi al-Syawkah 

kepada Presiden Soekarno. Selanjutnya pada 1960 

ketika Soekarno menerapkan “Demokrasi Terpimpin” 

dan “melarang” Masyumi, NU tergabung ke dalam 

Nasakom dan memandang dirinya sebagai 

“refresentasi” dari kaum agama persisnya Islam.23 

Haidar nampaknya cukup memahami alasan penguatan 

kerangka regulasi yang dilakukan oleh NU dalam mengawal 

konsepnya agar bersimbiosis mutualistik dengan konsep dan 

kebijakan pemerintah dengan, setidaknya secara simbolik 

memberikan ruang kekeluargaan yang erat terhadap rezim yang 

berkuasa dalam institusi kelembagaannya. Harapan terbentuknya 

ikatan emosional dari pemerintahan kepada institusi 

kelembagaannya akan sangat menguntungkan dan menentukan 

sinergitas roda organisasi dan konsep pengembangan dan penegakan 

hukum yang dirancangnya. 

Pola tindakan yang menjadi objek kebijakan NU yang 

bersifat akomodatif pada perkembangan selanjutnya mengalami 

perubahan sesuai dengan perkembangan pemahaman para pimpinan 

NU yang selanjutnya. Perubahan kebijaksanaan organisasi yang 

terjadi ditubuh NU diungkapkan oleh Azra sebagai berikut: 

NU mulai menyimpang dari tradisi yang bersifat 

akomodatif sejak awal kebangkitan orde baru, situasi 

ini terus berlanjut hingga masa-masa akhir dan 

puncaknya ketika Abdurrahman Wahid 

berseberangan dengan Presiden Soeharto.24 

Perubahan kebijakan organisasi yang berubah dalam tubuh 

NU ini menyebabkan perubahan yang sangat signifikan pula 

terhadap pengembangan dan penegakan hukum Islam. Implikasi 

tersebut logis karena sebagai lembaga/organisasi yang berada dalam 

naungan sebuah negara, maka organisasi tersebut mesti mengikut 

pada kebijakan regulative oleh pemerintah.  

                                                             
23M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan 

Fiqh dalam Politik (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 53. 
24 Azyumardi Azra, Islam Reformis; Dinamika Intelektual dan Gerakan, 

h. 75 
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Pada dasarnya peran konkret NU terlihat dalam anggaran 

dasarnya sebagai berikut: 

a. Mengadakan hubungan terhadap ulama-ulama mazhab 

b. Memeriksa kitab-kitab yang akan digunakan mengajar 

apakah kitab-kitab itu adalah kitab-kitab ahlussunnah atau 

kitab ahli bid’ah 

c. Menyiarkan agama islam dengan mazhab tersebut di atas 

degan jalan yang baik 

d. Memperbanyak sekolah berdasarkan Islam 

e. Memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, 

pelaksanaan ibadah di masjid-masjid, surau dan pondok-

pondok, begitu juga ihwalnya dengan anak yatim, piatu, 

yatim–piatu da orang-orang miskin 

f. Mendirikan badan-badan untuk memajukan pertanian25 

 

3. Konsep Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam ICMI 

ICMI sebagai lembaga atau wadah tempat berkecimpungnya 

para cendekiawan muslim Indonesia memiliki peran yang sangat 

signifikan dalam melakukan rekonstruksi paradigmatic secara 

sistematis terhadap perkembangan dan penegakan hukum Islam di 

Indonesia. Peran-peran tersebut sangat urgen karena bakat 

intelektual yang dimiliki oleh orang-orang dalam tubuh ICMI. Secara 

umum ICMI telah melakukan serangkaian terobosan dalam 

melakukan berbagai kegiatan yang membangun dalam bentuk 

program kerja yang bermanfaat. Berikut gambaran Anwar dalam 

menjelaskan langkah-langkah ICMI dalam mengembangkan realisasi 

penegakan hukum Islam: 

Secara umum, kebijakan pengembangan Islam oleh 

ICMI tertuang dalam rensi jannah singkatan dari 

rencana kerja konvergensi jangka menengahyang telah 

disahkan. Sasaran dari rensi jannah ini adalah 5 K yakni 

peningkatan kualitas iman, kualitas hidup, kualitas 

bekerja, kualitas berkarya dan kualitas berpikir. Dalam 

rensi jannah dijabarkan 4 program besar ICMI, yaitu (1) 

program pusat informasi dan pusat kajian 

                                                             
25 http://www.docstoc.com/docs/27546462 Di akses pada tanggal 28 

Oktober 2016. 

http://www.docstoc.com/docs/27546462
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pembangunan, antara lain meliputi database dan peta 

komoditi serta prospek pasar, ICMI net, pelayanan 

informasi beasiswa, kajian-kajian strategis, penerbitan 

khusus dan bantuan untuk penerbitan jurnal antara 

lain jurnal berbahasa Inggris Mizan dan Ulumul 

Qur’an; (2) pengembangan potensi sumberdaya umat 

Islam, meliputi penerbitan Koran Republika, pesantren 

dan pendidikan Islam, pengembangan masyarakat dan 

ekonomi kerakyatan, pendirian lembaga keuangan 

syari’ah; (3) pengembangan sumber daya manusia dan 

pembudayaan antara lain dengan mendirikan Islamic 

Center, mengaktifkan cendekiawan muda melalui 

“majelis sinergi kalam”, keterampilan sumber daya, 

dan (4) pengembangan kelembagaan dan sumber 

daya, meliputi pengembangan organisasi dan 

administrasi, kerjasama kelembagaan, mendirikan 

yayasan ICMI serta silaturahmi kerja.26 

Beberapa langkah ICMI yang tertuang dalam rensi jannah 

tersebut akan menentukan tingkat keberhasilan ICMI dalam 

mengembangkan hukum Islam di Indonensia. Empat langkah 

tersebut apabila dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab akan 

mampu melahirkan dampak yang sangat positif dalam 

perkembangan dan penegakan hukum Islam di Indonesia. 

Pelaksanaan atau realisasi kebijakan ICMI membutuhkan ruang-

ruang konsolidasi secara massif sehingga butuh tempat yang cukup 

refresentatif. Habibie menjelaskan urgensi tempat tersebut 

direalisasikan dalam bentuk Islamic center sebagai berikut: 

Islamic Center diperlukan sebagai wahana yang 

berfungsi untuk menjabarkan landasan moral dan etik 

dari sikap, cara berpikir, dan perilaku manusia 

Indonesia sesuai dengan tahap perkembangan 

pembangunan nasional kita.27 

                                                             
26 M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia (Jakarta: 

Paramadina, 1995), h. 303. 
27 B.J. Habibi, Memahami al-Qur’an dan Mengimplementasikannya: 

Akumulasi Pengalaman Keagamaan (Jakarta: Bangkit, 1992), h. 5. 
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Perkembangan selanjutnya menunjukkan beberapa program 

yang direncanakan ICMI telah berhasil dan memberikan dampak 

positif bagi perkembangan dan penegakan hukum Islam. 

Perkembangan tersebut terjadi pada wilayah pembentukan kultur 

masyarakat dan cenderung menghindari konflik dengan penguasa.  

Kesimpulan 

Organisasi massa Islam di Indonesia memiliki latar belakang 

sebagai cikal bakal pendirianya yang beragam sebagai upaya 

melakukan suatu perubahan baik yang berorientasi pada dimensi 

keagamaan (permurniar tahuhid dan Hukum Islam) maupun 

berkiprah dalam mengawal konstitusi negara bahkan terjun dalam 

dunia politik (bukan Politik Praktis) namun kesemua organisasi 

massa Islam Indonesia memiliki orientasi yang sama yaitu pada 

upaya memberikan kesadaran beragama serta mengamalkan nilai-

nilai agama (Islam) tersebut. Diantara organisasi massa Islam di 

Indonesia yaitu: Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (1990), Persyarikatan (Persis) 

Islam, Wahdah Islamiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front 

Pembela Islam (FPI). 

Organisasi massa Islam Indonesia seperti Muhammadiyah, 

NU, ICMI dan beberapa ormas Islam lainya berperan pennting dalam 

upaya mengembangkan dan menegakkan hukum Islam di Indonesia, 

meskipun langkah peneggakkan HukumIslam tersebut tidak 

dilakukan secara radikal dengan cara merubah konstitusi negara 

dengan konsep negara Islam dengan berpedoman kepada Hukum 

Islam, melainkan penegakkan dilakukan secara implisit melalui jalan 

dakwah pada internal umat Islam serta upaya memasukan nilai/ 

spirit Islam dalam konstitusi negara serta undang-undang yang 

berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Islam Indonesia seperti 

yang terpatri dalam kandungan Undang-undang no. 1 tahun 1974, 

KHI, Undang-undang tentang zakat dll. 

Implikasi Makalah 

Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

eksistensi organisasi-organisasi massa Islam di Indonesia serta 

perananya dalam usaha mengembangkan, meneggakkan serta 

melakukan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia baik secara 

impsitit maupun eksplisit. 
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KONSEP HUKUM ISLAM  
DALAM PENANGGULANGAN KONFLIK  

DAN BENTROK FISIK DI INDONESIA  
(KASUS TARAKAN, JL. AMPERA JAKARTA, DLL) 

Disa Nusia Nusrina 

 

Pendahuluan 

Konflik dalam kehidupan manusia merupakan bumbu yang 

selalu ada, baik itu konflik yang bersifat laten maupun manifes. 

Konflik laten sering muncul pada kondisi masyarakat yang dipimpin 

oleh penguasa secara otoriter, juga jenis ini juga dapat berkembang 

dalam masyarakat yang bersifat tertutup. Model konflik ini banyak 

dijumpai di berbagai daerah dan rasa tidak puas masyarakat atas 

kebijakan rezim, konflik ini sering kali dilawan dengan cara-cara 

yang tidak radikal, atau dengan bahasa ariel haryanto perlawanan 

dalam kepatuhan.28 Konflik laten ini potensial terjadi di daerah-

daerah yang kaya dengan sumber daya alam seperti riau, aceh, dan 

kalimantan timur, dan papua. Sementara konflik manifes yakni 

dipicu oleh berbagai sebab dan  yang bersifat transisi, konflik ini juga 

sering dipicu oleh keinginan suatu kelompok untuk menguasai 

negara, kelompok atau etnis lain. 

Sebagai gejala , konflik akan selalu hadir dalam masyarakat 

sebagai sifat dasar antagonisme manusia dan perbedaan menjadi ciri 

dan penunjang terbentuknya konflik di masyarakat. Masalah yang 

tidak bisa terselesaikan dengan jalur perdamaian, berujung konflik 

menjadi alternatif penyelesaian konflik. Tumpulnya penegakan 

hukum serta tidak berdayanya kekuatan penegak hukum terhadap 

sensitivitas suatu kelompok, menjadikan konflik berujung terhadap 

bentrokan fisik. Hal ini menjadikan manusia beridentitas manusia 

rimba. Manusia yang hadir dalam bentuk hukum rimba. Siapa yang 

kuat, dialah pemenang. 

Hukum islam hadir sebagai solusi, bukan alternatif, artinya 

hukum Islam mutlak digunakan sebagai pilihan satu-satunya untuk 

menyelesaikan konflik pada masyarakat Muslim. Konfleksitas yang 

dihadirkan hukum islam, membuat hukum islam selalu mempunya 

                                                             
28Ariel Haryanto, Perlawanan dalam Kepatuhan (Bandung: Mizan, 

1999).   
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solusi terhadap konflik yang sering terjadi di masyarakat, baik yang 

bersifat laten maupun manifes, sebagaimana di jelaskan di atas. 

Lantas bagaiman konsep hukum islam dalam menanggulangi konflik 

dan bentrok fisik, terutama yang terjadi dalam konteks indonesia. 

Konflik sejatinya merupakan gejala  yang serba hadir dalam 

kehidupan masyarakat, sehingga konflik bersifat inheren artinya 

konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana 

saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan 

arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa 

berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi  merupakan gejala 

yang selalu mengisi setiap kehidupan . Hal-hal yang mendorong 

timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan 

perbedaan kepentingan . Hukum Islam hadir sebagai solusi 

mengatasi konflik masyarakat tersebut. Lalu bagaimana konsep 

hukum Islam dalam menanggulangi konflik dan bentrok fisik di 

indonesia. 

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

makalah ini adalah sebagai berikut: (a) Apakah pengertian konflik; 

(b) Apakah faktor penyebab terjadinya konflik; dan (c) Bagaimana 

konsep hukum islam dalam menanggulangi konflik dan bentrok fisik 

di indonesia. 

 

Pengertian Konflik 

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin 

“con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau 

tabrakan.29 Pada umumnya istilah konflik  mengandung suatu 

rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi 

melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan 

internasional. 

Coser mendefinisikan konflik  sebagai suatu perjuangan 

terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, 

kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir 

                                                             
29 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman 

Fakta dan Gejala Permasalahan : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 345.  
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atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.30 Konflik artinya 

percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik  

yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat 

menyeluruh dikehidupan.31 Konflik yaitu proses pencapaian tujuan 

dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma 

dan nilai yang berlaku.32 Dalam pengertian lain, konflik adalah 

merupakan suatu proses  yang berlangsung dengan melibatkan 

orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang 

dengan ancaman kekerasan.33 Menurut lawang konflik diartikan 

sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti 

nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka 

berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk 

menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan 

kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok 

lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan 

(ekonomi, politik,  dan budaya) yang relatif terbatas.34  

Beberapa defenisi di atas menggambarkan bahwa konflik 

merupakan percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi 

antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai 

sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan 

ancaman kekerasan. Sedangkan, Konflik  adalah salah satu bentuk 

interaksi  antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat 

yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, 

hingga saling menghancurkan. Konflik  sesungguhnya merupakan 

suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunnyai 

kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. 

Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak 

hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan 

                                                             
30Irving M. Zeitlin, Memahami Kembali Sosiologi, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press, 1998),h.156 
31Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 

h.587. 
32Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1993), h.99. 
33J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar dan 

Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 68. 
34Robert lawang, Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi, 

(Jakarta:universitas terbuka 1994), h.53. 
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tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang 

atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya 

yang berujung bentrok fisik. 

Faktor yang Menyebabkan Konflik 

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik 

yaitu adanya hubungan , ekonomi, politik yang akarnya adalah 

perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status  dan kekuasaan 

yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang 

tidak merata di masyarakat.35 Pada dasarnya, secara sederhana 

penyebab konflik dibagi dua, yaitu: 

a. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur 

masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku 

bangsa, agama, ras dan majemuk  dalam arti perbedaan 

pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, 

pengusaha, pegawai negeri, militer,  wartawan, alim ulama, 

sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural 

menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural 

tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing 

penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan 

karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang 

strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang 

menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat 

menimbulkan perang saudara.  

b. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat 

yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan 

kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan 

konflik  kerena ada sekelompok kecil masyarakat yang 

memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan 

kewenangan yang besar, sementara sebagian besar kurang 

memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki 

kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti 

ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik .36  

                                                             
35 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman 

Fakta dan Gejala Permasalahan : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 361. 

36 Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman 
Fakta dan Gejala Permasalahan : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, h. 361.  
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Ada beberapa pandangan mengenai penyebab terjadinya 

konflik, sebagai berikut:37 Pertama, pandangan primordialis. 

Perbedaan- perbedaan genetika seperti suku, ras, dan agama menjadi 

sumbeutama dari sebuah gesekan-gesekan antar kelompok genetik 

yang mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan dengan 

kepentingan-kepentingan yang ada didalamnya, sehingga pada 

akhirnya terjadi sebuah benturan-benturan yang tidak dapat 

dihindarkan dengan keinginan untuk tetap eksis dalam diri 

kelompok itu sendiri. Persfektifnya adalah ketika suatu kelompok 

merasa dirugikan oleh kelompok lain, maka hal itu menjadi penentu 

terjadinya sebuah konflik, beberap kasus yang terjadi diberbagai 

daerah yang sampai hari ini masih menjadi pergulatan antar 

kelompok yang berkonflik, yang terakhir adalah kasus syiah di 

sampang yang menjadi sorotan nasional, bahkan hingga 

internasional.   

Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Suku, agama dan 

identitas lainnya merupakan sebuah media untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan, secara material maupun non-material, sehingga 

segala bentuk keinginan dan tujuan baik individu atau kelompok 

dalam hal ini merupakan sebuah keharusan untuk menjadikan 

diskursus yang terus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai 

pemenuhan terhadap capaian yang diharapakan. Oleh karena itu, 

ketika kelompok dengan tujuan yang diinginkan, maka gesekan dari 

setiap keinginan kelompok itu menjadi sebuah kewajiban yang harus 

terus dilakukan. Persinggungannya adalah jika beberapa kelompok 

dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan capaiannya, maka konflik 

tidak dapat terhindarkan jika capaian itu tidak sesuai dengan 

harapan, dan menyalahkan kelompok lain sebagai penghambat dari 

tujuan kelompoknya.  

Ketiga, kaun konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas 

kelompok tidak bersifat kaku, etnisitas bagi kelompok ini dapat 

diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan . Kelompok ini 

berpandangan bahwa semua kelompok etnisdalam suatu masyarakat 

adalah sebagai konektivitas untuk mencapai tujuan secara bersama 

                                                             
37 Ramadhanita Mustika Sari, “Jaring Pengaman Pencegah Konflik: 

Kasus Masyarakat OKU Timur”, Tesis, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana, 
Universitas Islam Negeri, 2011), h. 21. 
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dengan konsep jaringan yang dibangun dengan system kerjasama 

yang saling menguntungkan satu sama lain, serta saling 

membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Sehingga capaian tujuan 

dari suatu kelompok akan membantu tujuan dari kelompok yang 

lainnya. 

Konsep Hukum Islam dalam Menanggulangi konflik dan Bentrok 

Fisik di Indonesia. 

1. Pengertian dan Pembagian Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan istilah yang digunakan di 

indonesia, sebagai terjemahan al-Fiqh al-Islamiyah atau dalam konteks 

tertentu, al-Syari`yah al-Islamiyah.38 Hasby ash-Syiddiqy memberikan 

defenisi hukum Islam dengan koleksi daya dan upaya fuqaha dalam 

menerapkan syariat Islam dengan kebutuhan masyarakat.39 Defenisi 

hukum Islam seperti ini mendekati makna kata fikih.40 

Menurut ijma` ulama, syariat ialah hukum-hukum yang 

diturunkan oleh Allah swt untuk hamba-hamba-Nya melalui Nabi-

Nya, baik hukum-hukum tersebut berkaitan dengan cara perbuatan 

mukallif yang disebut sebagai hukum cabang amalan, maupun 

berkaitan dengan cara mengadakan kepercayaan atau disebut 

dengan hukum-hukum pokok.41 Namun demikian untuk 

mendapatkan pemahaman yang benar mengenai hukum Islam, 

adalah sebagai berikut: 

a. Mempelajari hukum Islam dalam kerangka dasar,di mana 

hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran ad-Din al-

Islam; 

b. Menempatkan Hukum Islam dalam satu kesatuan; 

c. Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah 

dan fikih yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan; 

                                                             
38Ahmad Rofiq, Hukum Islam din Indonesia (Cet. III; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1998), h. 3. 
 39Muhammad Hasby ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1993), h. 44. 

40Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di 
Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h.9. 
 41Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam ( Jakarta: Bulan 
Bintang, 1989), h. 9. 
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d. Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara 

vertikal maupun horizontal.42 

Hukum Islam dapat di bagi berdasarkan ketentuan syariah 

terhadap para mukallif (yang dibebankan hukum) itu ada tiga bentuk 

yakni tuntutan atau taklifi, pilihan atau takhyiri dan wadh`i. Hukum 

taklifi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang menuntut para 

mukallaf mengerjakannya atau meninggalkannya, hukum taklifi 

meliputi wajib, mandub haram dan makruh. Hukum takhyiri adalah 

ketentuan-ketentuan tuhan yang memberikan peluang bagi mukallaf 

untuk memilih antara mengerjakan atau menininggalkan, menurut 

syaukani hukum takhyiri disebut juga mubah, yakni jika melakukan 

suatu perbuatan tidak memperoleh jaminan pahala, dan tidak 

terancam dosa. Sedangkan hukum wadh`i adalah ketentuan-

ketentuan tyang diletakkan oleh hukum syar`i sebagai pertanda ada 

atau tidak adanya hukum taklifi, seperti contohnya rukhsash dalam 

melaksanakan perintah.43 

Selain itu hukum Islam juga dapat dibagi berdasarkan ruang 

lingkup pembidangannya. Zainuddin ali menyebutkan dalam 

bukunya mengenai ruang lingkup hukum islam yang mencakup 

peraturan- peraturan sebagai berikut: 

a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan 

langsung dengan Allah swt (ritual) yang terdiri atas: Rukun 

Islam, seperti: syahadat, salat, mengeluarkan zakat,puasa dan 

haji), dan ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam, 

seperti: bersuci, wudhu, mandi, tayammum dll. 

b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan 

seseorang dengan orang lain. Meliputi: Jual-beli, nafkah, 

warisan, hibah, wasiat, utang-piutang dll. 

c. Jinayah yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam. 

Meliputi: Qisash, Diyat, kifarat, pembunuhan, zina, khamar, 

murtad, khianat dll. 

                                                             
42 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di 

Indonesia (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3. 
43Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata  (Cet. V; Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1999), h. 14-26. 
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d. Siyasah yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan 

atau politik. Meliputi: kepemimpinan, pemerintahan, toleransi, 

keadilan, tanggung jawab . 

e. Akhlak yaitu mengatur mengenai sikap hidup pribadi. 

Meliputi: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakkal, berbuat 

baik kepada orang tua. Dll. 

f. Peraturan-peraturan lainnya seperti: makanan, minuman, 

sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan yatim piatu, 

pengentasan kemiskinan dll.44 Selain pembagian ini, hukum 

Islam juga dapat dibagi berdasarkan ekx hukum barat, menjadi 

dua yakni hukum private/perdata dan hukum publik. 

Melihat pembagian hukum Islam secara singkat di atas, 

dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan hukum yang 

mengatur segala aspek kehidupan manusia/mukallif. Hal ini 

membuat Islam merupakan agama yang konprehensif, yakni 

mengatur tidak hanya dari segi hubungan kepada Allah swt (ibadah), 

Namun juga mengatur mengenai kehidupan  masyarakat 

(muamalah). Hukum islam sebagai konsep yang sempurna 

(mengatur segala aspek kehidupan) yang bisa membentuk pranata  

yang teratur. 

2. Konsepsi Hukum Islam dalam Menanggulangi Konflik dan 

Bentrok Fisik. 

Kehidupan  tidak ada satu pun manusia yang memiliki 

kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, 

kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa 

diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak 

dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan 

atau bentrok fisik. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat 

diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model 

kekerasan yang terkecil hingga peperangan.  

Konteks indonesia, konflik yang  terjadi di indonesia sering 

ditunggangi oleh empat sentimen utama yaitu agama, suku, ras, 

kelas/ekonomi dan politik.45 Menyadari sepenuhnya bahwa konflik 

                                                             
44 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di 

Indonesia, h. 5. 
45Mochtar Mas`oed, Kekerasan Kolektif; Kondisi dan Pemicu 

(Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), h. 272. 
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merupakan biang suatu kelompok dengan kelompok lainya terlibat 

dalam bentrokan fisik, maka diperlukan sebuah startegi dalam 

menghindari sebuah konflik, menurut Den G. Pruit dan Jeffry Z. 

Rubbin, mengungkapkan bahwa strategi terhadap adanya konflik 

dari pihak-pihak yang berkonflik,adalah: Confending (bertanding), 

yielding (mengalah), problem solving (pemecahan masalah), with 

drawing (menarik diri), incation (diam).46 

Sedangkan dalam kerangka teori konflik fungsional dan teori 

perilaku dapat menjadi dasar dalam memberi kerangka penyelesaian 

konflik. Mengikuti pandangan Burton, adalah sebagai berikut: 

a. melalui manajemen untuk menemukan alternatif jalan keluar 

sebuah perselisihan (by alternative dispute resolution) agar dapat 

menampung atau membatasi konflik. Manajemen konflik perlu 

dilakukan dalam pembatasan konflik yang lebih luas, artinya 

bahwa keberadaan konflik dalam masyarakat perlu dimanajemen 

dengan baik, sehingga tidak melebar kepada konflik yang lainnya. 

b. Resolusi konflik, Sumber konflik menjadi pertimbangan-

pertimbangan dalam penyelesaian dengan analisis rasioanl 

empiris dalam pengelolaannya, pertimbanganpertimbangan itu 

melihat dari individu dan kelompok masyarakat yang berkonflik, 

mislanya indentitas, kelompok, pengakuan, dan berbagai 

perubahan untuk memenuhi kebutuhannya. 

c. Penyelesaian konflik (settlement) dengan menggunakan proses 

yang bersandar pada wewenang dan hukum yang dapat 

dipaksakan oleh kelompok elit. Pertikaian dalam masyarakat 

sebagai sekelompok orang yang dikuasai dan menguasai menjadi 

bagian terpenting dari penguasa untuk melerai terjadinya konflik. 

Hal ini dilakukan dengan konsep-konsep hukum yang melekat 

dalam tatanan masyarakat itu sendiri, baik secara hukum nasional, 

agama, maupun hukum adat. karena didalam sebuah hukum yang 

melingkupinya ada sebuah sanksi yang memaksa seseorang untuk 

mentaati berbagai ketentuan hukum, karena apapun bentuk 

konflik yang ada merupakan sebuah konsorium negatif dalam 

                                                             
46 Den G. Pruit dan Jeffry Z. Rubbin, Teori konflik , ter. Helly P. 

Soejtipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2011), h. 4-6.  
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kehidupan masyarakat dan menjadi pertentangan dalam hukum 

kemasyarakatan.47 

Arkoun dan Syaukani, mengatakan bahwa pembentukan 

hukum islam dalam asas teori tertinggi (asâs al-siyâdah al-‘ulyâ) dapat 

diklasifikasikan pada empat persoalan.48 Pertama, wewenang agama. 

Agama sebagai pondasi dasar umat islam mempunyai resolusi yang 

sangat kental dengan sakralisasi kehidupan manusia, sebagai 

pandangan dan peta tujuan manusia dalam mengaplikasikan konsep-

konsep yang telah diwahyukan oleh Allah swt. kepada hamba-Nya 

dengan berbagai anjuran dan larangan yang harus 

diimplementasikan dalalm kehidupan nya sebagai paradigma yang 

melekat dan membentuk karakter manusia menjadi lebih baik. 

Artinya bahwa, agama adalah tidak menjadikan kacau dalam 

kehidupan ummatnya, agama menjadi panduan hidup dan pedoman 

kehidupan untuk berlaku baik, bijaksana, tolong menolong, 

kejujuran, dan prinsip-prinsip kebaikan yang diajarkan didalamnya.  

Kedua, posisi al-Qur’an sebagai sumber eksplisit norma-norma 

yang didasari oleh wewenang Ilahi. Alquran merupakan kitab suci 

yang disakralkan dalam perkembangannya sebagai sebuah ajaran 

yang menjadi hukum bagi umat islam. Alquran menjadi bagian 

terpenting dalam kehidupan umat islam sebagai pedoman dan 

tuntutan hidup keagamaan dengan segala perintah dan larangan-

Nya, sebagai dasar dalam memberikan solusi setiap problematika 

kehidupan, sebagai obat dalam kesakitan, sebagai penenang dalam 

kekacauan, sebagai pondasi dalam tatanan  umat manusia, sebagai 

hakim dalam perilaku manusia, sebagai tempat berteduh ketika 

kepanasan, sebagai payung disaat hujan, dan kemanfaatan lain yang 

ada dalalm kehidupan manusia.  

Ketiga, sunnah dan wewenang Nabi. Alquran memberikan 

penjelasan secara obyektif dengan konsep substansi pemahaman 

yang tidak menjelaskan ketentuan teknis. Hadis menjadi bagian 

teknisi dari Alquran yang mempunyai integrasi yang sangat tinggi 

                                                             
47Lala Mulyowibowo Kolopaking, Djuara Pangihutan Lubis, August 

Ernest Pattiselanno, “Jejaring  dan Resolusi Konflik Masyarakat di Pedesaan 
(Kasus di Pulau Saparua Provinsi Maluku)”, Jurnal Pertanian Indonesia, 
Volume 12, Nomor 3, Desember 2007, hal. 160-161.  

48Imam Syaukani, “Hakikat Hukum Islam:Antara Divine Law Dan Man- 
Made Law”. Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, h. 500.  
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dalam memahami makna substansi Al-Quran. Hadis sebagai sunnah 

Rasulullah dari segala aspek kehidupan yang dilatarbelakangi oleh 

Al-Quran, menggambarkan secara ekperimental tentang makna 

kehidupan yang diajarkan oleh Alquran sebagai wewenang Nabi 

dalam mengajarkan, menjelaskan dan mengarahkan umat manusia 

untuk bersikap dan bersifat eksplisit dalam mengamalkan 

komponen-komponen Alquran sebagai pedoman hidup. 

Keempat, prosedur pengembangan oleh manusia dan 

kepatuhan kepada wewenang meliputi ijmâ` (konsensus umat), 

ijtihad dan cara-cara pokoknya: qiyâs, istihsân, ikhtilâf (divergensi). 

Kehidupan manusia mengalami berbagai perubahan-perubahan yang 

meliputi zamannya, dengan kata lain setiap manusia mempunyai 

zamannya masing-masing sesuai dengan perubahan yang ada. 

Konteks Negara Indonesia, hukum islam mempunyai ciri 

khas dalam penerapannya dalam penyelesaian konflik, dari kedua 

hukum yang melekat diatas menjadi pembentukan hukum islam 

yang ada, yaitu: Pertama, kontekstualisasi. Islam sebagai kekuatan 

agama yang menerapkan prinsip hukum sesuai dengan situasi dan 

kondisi zaman dan tempat dimana keberadaannya. Kedua, 

menghargai tradisi lokal. Kebudayaan islam mempunyai cara dan 

pola tersendiri dalam menghargai satu sama lain, termasuk di dalam 

menghormati berbagai budaya lokal dalam suatu bangsa. Islam di 

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan-kebudayaan 

sebelum islam, dari berbagai sejarah yang ditorehkan oleh para 

mujahidin islam dalam penyebaran agama islam di Indonesia.49 

Mohammed Abu Nimer merumuskan 15 prinsip penyelesaian 

sengketa (konflik) yang dibangun Al-Quran dan dipraktekan Nabi 

Muhammad. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: Perwujudan 

Keadilan; Pemberdayaan ; Universalitas dan Martabat Kemanusiaan; 

Prinsip Kesamaan; Melindungi Kehidupan Manusia; Perwujudan 

Damai; Pengetahuan dan Kekuatan Logika; Kreatif dan Inovatif; 

Saling Memaafkan; Tindakan Nyata; Perlibatan Melalui Tanggung 

                                                             
49Fikria Najitama. “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Serta 

Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia”. Al-Mawarid, 
Edisi XVII, Tahun 2007, h. 110.  



108 

 

Jawab Individu; Sikap Sabar; Tindakan Bersama dan Solidaritas; 

Inklusif dan Proses Partisipatif; Pluralisme dan Keagamaan.50 

Agama sebagai penyelesaian konflik mengutamakan tindakan 

preventif. Ahmad Syauqi seorang penyair Arab mengatakan “Bahwa 

keberadaan suatu bangsa ditentukan oleh akhlak, jika akhlak telah 

lenyap, akan lenyap pulalah bangsa itu.” Karena itu, pembentukan 

dan pembinaan akhlak bisa dimulai pada tahap ini, mutlak untuk 

tiap individu.51 Sebab setiap agama menginginkan pengikutnya 

untuk menjadikan pedomanya sebagai instrumen untuk bertindak, 

memiliki etika ber, dan menjalankan kedamaian. Agama terlebih 

dahulu memberikan langkah preventif dalam hal ini membina 

masyarakatnya/pengikutnya untuk memiliki akhlak yang baik 

dalam bermasyarakat tanpa konflik.   

Dalam beberapa kasus konflik di indonesia seperti dalam 

kasus tarakan dan jln ampera di jakarta dll. Pertimbangan-

pertimbangan dalam penyelesaian konflik di tengah-tengah 

masyarakat atau individu diperlukan sebuah pendekatan hukum 

yang berdampak terhadap penyelesaian secara professional dan 

proporsional sesuai dengan kebutuhan dan harapan secara bersama. 

Islam sebagai agama menjadikan konsepsi pemikiran melalui 

Alquran dan Hadis dalam penerapan terhadap penyelesaian konflik. 

Ketentuan Allah terhadap hamba- Nya untuk saling menghormati 

dan menghargai satu sama lain, terhadap individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, atau 

sebaliknya. 

Namun, pada saat terjadinya konflik , ajaran agama dapat 

berperan represif. Dalam islam ada hukum syariah yang 

membenarkan tindakan represif. Pada tingkatan yang lebih ringan, 

tindakan represif dilakukan  dengan memberi tindakan berupa 

teguran lisan, lalu teguran lisan yang agak keras, jika tidak juga 

menjadi lebih baik bahkan melampaui batas,  dapat dilakukan 

teguran fisik. Tindakan fisik ini merupakan tindakan yang paling 

                                                             
50Khotazimah , “Mediasi Dalam Hukum Syariah,”  dalam blog 

Khotybul Umam, http://khotyb.blogspot.com/2014/06/blog-post_18.html, 
diunduh 15 Agustus 2015. 

51Betty Mauli Rosa Bustam dan tim, Sejarah Sastra Arab dari Beragam 
Perspektif, (Cet. I; Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 93.   

http://khotyb.blogspot.com/2014/06/blog-post_18.html
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akhir dilakukan. Pada konflik yang lebih ekstrim tentu ada aturan 

yang lebih sesuai untuk itu.52  

Konteks kasus tarakan, dalam konflik yang berujung bentrok 

fisik tersebut melibatkan sentimen kesukuan, antara suku dayak dan 

suku bugis letta. Konflik yang berhasil di upayakan diadakan 

mediasi mengenai kesepakatan damai antara pihak Suku Tidung 

dengan pihak pendatang Suku Bugis di ruang VIP Bandara Juata dan 

yang menjadi mediator adalah Gubernur Kaltim Awang Faroek 

Ishak.53 Upaya mediasi, merupakan tindakan penyelesaian konflik 

dengan cara refresif, suatu upaya yang dilakukan melalui peringatan 

lisan untuk bersama-sama menyepakati perjanjian perdamaian. 

Dalam al-Qur`an surah an-Nisa/4: 128. 

                             

                                

             

 

Terjemahnya: 

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 

berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi 

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, 

hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai 

surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, 

damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah 

kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang berlaku adil.54 

Kasus lain yang melibatkan sentimen suku dan ras terjadi 

pada 2010 di jln Ampera, jakarta bentrok antara kelompok Ambon 

dan juga Flores. Kasus yang berujung melalui jalur pengadilan 

tersebut diselesaikan dengan penegakan hukum pidana kekerasan 

                                                             
52A. Djazuli ; dalam Pengantar Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi 

Kejahatan Dalam Islam), (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h 5 
53Wikipedia, “Kerusuhan Tarakan,”  dalam blog 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan-Tarakan, diunduh 5 November 
2016. 

54Kementerian Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahnya (Cet. III; 
Bandung: Syamil Qur`an, 2013) , h. 61. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandara_Juata
https://id.wikipedia.org/wiki/Awang_Faroek_Ishak
https://id.wikipedia.org/wiki/Awang_Faroek_Ishak
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yang berlaku di indonesia. Konflik etnik lain juga pernah terjadi di 

kupang, konflik ini di picu oleh kekuasaan politik yang banyak 

diduduki oleh satu etnik/suku saja, konflik antar agama antara Islam 

dan kristen pernah terjadi tahun 1998 di kupang, kasus konflik di 

mataran (NTB) antara Islam dan Hindu.55 Beberapa kasus yang 

terjadi di indonesia tersebut, banyak diwarnai oleh sentimen-

sentimen agama, suku/ras, kelas/ekonomi dan politik, inilah yang 

oleh Hakimul Ikhwan Affandi membahasakan sebagai akar konflik 

sepanjang zaman.56 

Di dalam ajaran Islam, bahasan-bahasan tentang kejahatan 

manusia berupaya preventif dan represif dijelaskan dalam Fiqih 

Jinayah.57 Islam  sebagai  agama  “Rahmatan  lil-Alamin“  dengan  

hukum-hukum  syara’nya  datang  untuk  menciptakan  

kemaslahatan  manusia  kembali  pada lima  aspek  kehidupan  yang  

tergabung  ke  dalam al-Dharuriyah  al-khamsah, yaitu: (1)  

melindungi  agama  (din),  (2) melindungi  jiwa (nafs), (3) melindungi 

akal (aql), ( 4 ) melindungi keturunan (nasab) atau kehormatan (ird), 

dan  (5)  melindungi  harta  benda  (mal).58 Dengan  demikian  Islam 

sangat  melarang  segala  pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  yang  

mengalami lima  hal  tersebut. Jika larangan tersebut dilanggar 

(termasuk bila perbuatan yang dilarang itu menjadi konflik  yang 

besar dan berkepanjangan), maka hukum syariah islam 

(jinayah/jarimah) menjadi solusi bersifat preventif, represif sekaligus 

memuat unsur tindakan pre-emtif.  

Kebutuhan keamanan, ketentraman dan kedamaian adalah 

kebutuhan manusia yang sangat asasi, bahkan dalam fiqh kebutuhan 

tersebut termasuk dalam dharuriyat al-khamsah. Oleh karena itu, 

pengupayaan kepada nilai tersebut merupakan suatu hal yang sangat 

terhormat. Dalam hal ini, Islam telah memberikan metode 

                                                             
55 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam & Masyarakat Modern; Teori, Fakta 

dan Aksi  (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 263-265.  
56 Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi 

Pemikiran Ibn Khaldun (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 
57A. Djazuli, Pengantar Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan 

Dalam Islam), h 5.  
58 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Alfiqh, (Kairo : Da’wah Islamiyah 

Al Azhar, tt), h, 200.  
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penanganan dari segala gangguan keamanan, ketentraman dan 

kedamaian yang disebut dengan istilah islah. 

Secara bahasa ishlah berasal dari kata   الصلح   yang berarti baik 

dan bagus, kata tersebut sering dilawankan dengan kata   فسد  (rusak). 

Dalam pemakaiannya kedua kata tersebut dipakai dalam konteks 

verbal.59 Sementara kata اصلح  biasanya dipakai untuk menghilangkan 

persengketaan di kalangan manusia.60 Tetapi jika dipakai oleh Allah  

kadang-kadang dilakukan dengan melalui proses penciptaan yang 

sempurna. Kadang-kadang dengan menghilangkan suatu kejelekan 

atau kerusakan setelah keberadaannya dan kadang-kadang dengan 

melalui penegakan hukum (aturan) terhadapnya.61  

Ibrahim Madkour dalam al-Mu'jam al-Wajiz mengatakan 

bahwa kata ishlah mengandung tiga makna; manfaat dan keserasian 

serta terhindar dari kerusakan. Jika kata tersebut berbentuk imbuhan 

maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian 

antara kedua belah pihak.62 Sementara itu, Ibnu Mandzur dalam 

Lisanul 'Arabnya berpendapat bahwa kata ishlah biasanya 

mengindikasikan rehabilitasi setelah terjadi kerusakan, sehingga 

dimaknai dengan iqâmah".63 

Lafadz al-ishlah juga memiliki beberapa sinonim, diantaranya 

adalah tajdid (pembaharuan), taghyir (perubahan) yang keduanya 

mengarah kepada kemajuan dan perbaikan kondisi. Maka dalam hal 

ini, ishlah bertalian erat dengan tugas para Rasul yang ditindaklanjuti 

hingga sekarang. Disamping itu, ishlah juga merupakan bentuk 

kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perbaikan 

dengan jalan damai, baik dalam keluarga,  maupun dalam 

peperangan dan lain-lain.64 Dalam isasi pergaulan, sikap emosi 

antara individu satu dengan yang lain bervariatif. Ada yang 

bertemperamen rendah (sabar), ada yang sedang dan ada yang 

                                                             
59Lih. QS. At-Taubah: 102, QS. Al-A'raf: 85 
60Abi Muhammad Mahmud al-Ainainy, al-Binayah fi Syarh al-

Hidayah  (Beirut:Dar al-Fikr, Juz IX, t.t), h. 3 
61Ar-Raghib al-Asfahany, Mu'jam Mufradât Alfâdz al-Quran (Beirut: 

Dar al-Fikr, tt), h.292 
62Ibrahim Madkour, Al-Mu'jâm al-Wajîz, (t.p., t.t.), h. 368 
63Ibnu Mandzûr, Lisân al-A'Arab (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 518 
64Hasbi ash-Shiddiqy, al-Islam II  (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), h. 

448 
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tinggi, sehingga wajar jika terkadang terjadi perselisihan dalam 

berisasi. 

Oleh karena itu, mengantisipasi hal tersebut Islam 

menyediakan sebuah lembaga ishlah jika memang perselisihan tidak 

dapat dihindari. Dalam proses penyelesaian konflik, Islam 

mendorong dan memberikan penghargaan bagi mereka yang lebih 

dahulu mengedepankan sikap legowonya melalui ishlah. 

Penguatan Islah sendiri dilakukan dengan menyertakan 

beberapa karakter agar hasil islah menjadi bermanfaat bagi semua 

orang. Adapun beberapa konsep penguat dari Islah terdiri dari empat 

hal yakni: 1) Diniatkan karena Allah swt., 2) dilakukan dengan sabar, 

3) Istiqamah atau konsisten pada kesepakatan yang dicapai dan 4) 

saling menghormati. 

Adapun yang menjadi tujuan Islah adalah sebagai berikut: 

1. Upaya pro aktif terhadap gejala  atau individu semata-mata 

untuk menjaga agar tidak terjadi konflik yang lebih besar.  

Dalam konteks ini, ishlah yang diupayakan adalah 

pencegahan terhadap sesuatu yang sangat berpotensi untuk 

berkembang, baik perkembangan tersebut menuju konflik jika tidak 

segera diatasi, maupun potensial berkembang untuk mencapai 

kedamaian dan kesejahteraan jika  segera ditangani. 

Pujian al-Quran terhadap orang yang menerima dan 

melaksanakan apa yang disampaikan  para Rasul lalu mereka 

mengadakan perbaikan terhadap kesalahan yang mereka kerjakan 

hingga datangnya petunjuk. Upaya perbaikan tersebut merupakan 

potensi dasar yang akan berkembang dan memberikan jaminan 

keamanan serta terhindar dari rasa ketakutan dan kesedihan. Pendek 

kata, bahwa keimanan dan upaya perbaikan (ishlah) akan 

membebaskan diri manusia dari rasa takut dan sedih, karena rasa 

takut dan sedih inilah yang senantiasa menghalangi dinamika dan 

kreatifitas manusia.  

2. Upaya yang merupakan prasyarat diterimanya taubat dan 

diberikan ampunan. 

Dalam konteks ini, ishlah yang merupakan prasyarat 

diterimanya taubat dan diampuni oleh Allah, jika dilihat dari isyarat 

ayat dapat dikelompokan menjadi dua; pertama, ishlah yang 

diupayakan hanya dengan merehabilitasi perilaku, baik tabi'at, 

tingkah laku, ucapan dan lain-lain. Kedua, ishlah yang diupayakan 
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harus diikuti dengan pertanggungjawaban kerusakan yang telah 

dilakukan baik dengan mengembalikan, merehabilitasi maupun 

menanggung proses pemeliharaan sehingga hak-hak atau kewajiban 

antara sesama terselesaikan.  

3.  Upaya ishlah bukan dari sengketa dua kelompok yang 

berperkara, tetapi perbaikan dari perbuatan keji yang 

dilakukan oleh dua kelompok secara kooperatif. 

Upaya ishlah yang dilakukan diatas adalah ishlah yang 

datang dari satu pihak, baik individu atau kelompok. Sementara 

dalam konteks ini, ishlah tersebut datang dari kedua belah pihak 

terhadap perbuatan keji yang mereka lakukan secara kooperatif. 

Ketentuan Allah terhadap hamba-Nya untuk saling menghormati 

dan menghargai satu sama lain, terhadap individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok, atau 

sebaliknya. Untuk konteks indonesia,konsep penerapan hukum Islam 

berkaitan dengan konflik dan bentrok harus dengan dua ciri khas, 

yakni kontekstualisasi hukum Islam melakukan ijtihad dan berbagai 

penafsiran dari syariah dan fiqih sebagai pengembangan dan 

adaptasi hukum islam, sehingga islam dapat direlevansikan menjadi 

salih li kulli zaman wa makan. Serta, menghargai tradisi lokal bangsa 

Indonesia yang menjadi bagian dari perjalanan islam di 

nusantara/indonesia dengan memegang teguh kepada syariah.65 

Kesimpulan  

Berangkat dari penjabaran di atas, maka yang menjadi 

kesimpulan dari penulisan makalah ini adalah: 

1. konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan 

yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan 

untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling 

menantang dengan ancaman kekerasan. Sedangkan, Konflik  

adalah salah satu bentuk interaksi  antara satu pihak dengan 

pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya 

sikap saling mengancam, menekan, hingga saling 

menghancurkan. 

                                                             
65  Fikria Najitama. Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya Serta 

Implikasinya Bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesi (Al-Mawarid, Edisi 
XVII, Tahun 2007), h. 104. 
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2. Konflik terjadi diakibatkan karena adanya Kemajemukan 

horizontal, Kemajemukan vertikal. Penyebab tersebut lahir dari 

4 sentimen yakni agama, suku/ras, kelas/ekonomi dan politik.  

3. Sebagai tindakan preventif, Islam mengajarkan untuk hidup 

damai dalam petunjuk Allah swt dan Rasul-Nya, sebagai 

tindakan refresif, Islam menyuruh untuk melakukan 

perdamaian jika terjadi konflik, sedangkan penerapan hukum 

Pidana Islam termasuk tindakan preventi, refresif sekaligus 

pre-emtif. Hukum Pidana Islam, merupakan konsep untuk 

menyelesaiakan konflik dan bentrok fisik, karena hukum Islam 

yang diturunkan untuk kemesalahatan ummat. Namun 

demikian, dalam penerepannya harus memperhatikan ciri khas 

untuk kontek indonesia dengan melakukan kontekstualisasi 

hukum Islam dan memperhatikan budaya lokal. 

Implikasi 

Penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat atau 

individu diperlukan sebuah pendekatan hukum yang berdampak 

terhadap penyelesaian secara professional dan proporsional sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan secara bersama. Islam sebagai agama 

menjadikan konsepsi pemikiran melalui Alquran dan Hadis dalam 

penerapan terhadap penyelesaian konflik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMBENTURKAN TERORISME  
DENGAN PERAMPOKAN   

(MELURUSKAN KONSEP JIHAD) 
Abd. Anas 

 

Pendahuluan 

Salah satu pesan pokok yang terkandung di dalam al-Quran 

dan Hadis Nabi adalah perintah untuk ber-jihâd.Istilah jihâd sendiri 

muncul seiring berkembangnya Islam di Jazirah Arab pada waktu 

itu.Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Zafir al-Qasyimi, 

bahwa istilah jihâd baru muncul setelah kedatangan Islam dan 

sebelumnya tidak dikenal dalam syair-syair Arab pada masa 

jahiliyyah.Dengan demikian istilah ini merupakan istilah syar’iyyah 

yang terkait erat dengan masalah keagamaan (al-din) seperti istilah-

istilah lainnya seperti shalat dan zakat. 

Istilah Jihâd sering kali disalahpahami sebagai salah satu 

ajaran Islam yang merupakan simbol kekerasan, kekejaman, dan 

terorisme. Padahal sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksud jihad 

di sini adalah sebuah perjuangan untuk menuju kebaikan (di jalan 

Allah). Jika hal tersebut terus-terusan salah paham, maka semua itu 

akan menimbulkan sebuah kekerasan di tengah masyarakat. Salah 

satu fenomena yang berkembang dalam kehidupan bernegara 

khususnya di Indonesiea adalah banyaknya tindakan radikal 

terorisme yang telah di desain sedemikian rupa, dengan membawa 

nama Islam atas nama jihad serta aksi-aksi perampokan lain yang 

sempat menghebohkan media-media Indonesia maupun 

internasional yang dilakukan oleh kelompok radikal ISIS, Abu 

Sayyad dan bajak laut Somalia di lautan Filihina dan Somalia yang 

seakan menjadi lahan subur untuk memeras serta meraih 

keuntungan dari perusahanaan perkapalan Indonesia dengan cara 

melakukan penyanderaan/ perompakan/ pembajakan anak buah 

dan nahkoda kapal. Padahal Islam datang sebagai rahmat bagi 

seluruh alam. Dan juga jihad di sini tidaklah identik dengan teroris, 

melainkan sebuah perjuangan untuk memerangi keburukan.  

Untuk lebih jelasnya, dalam makalah ini akan membahas 

konsep jihad dalam Islam untuk menepis tindakan terorisme dan 

perampokan atas nama Islam/ jihâdserta memperbaiki citra Islam 
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dari segala tuduhan-tuduhan miring sebagai agama yang tidak cintai 

damai dan suka kekerasan. 

Berdasakan latar belakang masalah diatas, maka pokok 

masalah dalam makalah ini “Bagaimana Konsep Jihad yang 

sesungguhnya dalam Hukum Islam”, kemudian penulis jabarkan 

dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: (a) Apa yang 

Dimaksud dengan Terorisme danPerampokan; dan (b) Bagaimana 

Konsep Jihad yang Sesungguhnya Menurut Hukum Islam. 

Pengertian Terorisme dan Perampokan 

1. Terorisme dan Kriterianya  

Walaupun wacana telah muncul sejak ribuan tahun silam dan 

menjadi agenda dunia, akan tetapi hingga kini belum ada 

kesepakatan dari semua pihak tentang apa yang dimaksudkan 

dengan terorisme, baik dalam hukum internasional atau berbagai 

organisasi yang berskala internasional maupun regional.1 Kendati 

demikian, pakar politik, hukum dan sosiologi mengemukakan 

rumusan istilah sesuai dengan persepsi dan visi dalam memandang 

masalah ini melahirkan keragaman terminologi terorisme. Persoalan 

berikutnya adalah interfensi subyefitas kepentingan masing-masing 

pihak ketika mendefinisikan term terorisme. Selain itu sebagaian 

pihak ada yang merumuskan sangat luas  dan ada pula yang dalam 

arti sempit.2 Dengan demikian, adanya perbedaan kepentingan dan 

sudut pandang negara dalam memahami terorisme mengakibatkan 

sulitnya merumuskan suatu definisi yang dapat di sepakati oleh 

semua pihak. 

Dalam rangka menyatukan visi dan misi mengenai terorisme 

perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui dewan khusus terorisme 

internasional telah membahasnya sejak 1972 namun terjadi 

perdebatan diantara anggota PBB seputas definisi terorisme. 

Akhirnya memandang tidak mungkin dapat memutuskan sebuah 

                                                             
1 Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam 

(Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 88. 
2Haitsam al-Kailani, al-Irhâb Yuassisu Daulat Namudzaj Israij 

diterjemahkan oleh Muhammad Zainal Arifin, dengan judul “Siapa 
Terorisme Dunia  (Cet.I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 16.  Dalam 
Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 88 
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definisi yang disepakati bersama dan mengakomodasi berbagai 

perbedaan tersembunyi beragam kepentingan politik, , perundang-

undang dan ideologi yang saling berbentutan.3PBB sebagai wadah 

yang menghimpun kepentingan negara-negara di dunia diharapkan 

dapat mengkomodir berbagai perbedaan tersebut untuk melahirkan 

suatu kesepakatan, namun masih jauh dari harapan. Ketidak 

mampuan PBB melahirkan terorisme membuktikan betapa lemahnya 

pimpinan PBB. 

Azyumardi Azra, mengakui bahwa sekalipun terjadi 

kesulitan dalam mendefiniskan makna terorisme, tetapi terdapat 

prinsip-prinsip dasar yang perlu di perhatikan yakni perbedaan 

antara titik “teror” dengan “terorisme” sebab penggunaan kata teror 

tidak otomatis merupakan “terorisme” karena “teror” dapat 

dilakukan untuk tujuan-tujuan kriminal dan personal.4 Tampaknya 

bagi Azra, tidak semua tindakan kekerasan dapat dikategorikan 

sebagai aksi terorisme, misalnya tindakan kriminal biasa walaupun 

menimbulkan ketakutan orang lain. 

Bagi Loertta Napoleoni, selama terorisme masih ada dalam 

ruang lingkup (domain) politik, maka akan sulit mewujudkan 

konsensus dalam mendefinisikan terorisme.5Pandangan Loretta 

Napoleoni tersebut cukup beralasan karena tiap-tiap negara  

berusaha mempertahankan kepentingan politiknya, sehingga jika 

terorisme yang dirumuskan tidak jelas dengan tujuan politik suatu 

negara maka negara yang bersangkutan akan menolaknya. 

Argumentasi yang dikemukakan beberapa ahli diatas 

mengindikasikan tidak terdapat konsensus  dalam merumuskan 

makna terorisme disebabkan beberapa faktor diantaranya terjadi 

perbedaan kepentingan yang saling berbenturan baik dari segi 

politik, , perundang-undangan maupun ideologi; tidak terjadi 

keseragaman persepsi dalam menyikapi suatu tindakan teror, apakah 

justifiable atau unjustifiable; dan terdapat kemiripan konsep  antara 

                                                             
3Haitsam al-Kailani, al-Irhâb Yuassisu Daulat Namudzaj Israij 

diterjemahkan oleh Muhammad Zainal Arifin, dengan judul “Siapa 
Terorisme Dunia, h. 16. 

4Azyumardi Azra, Jihad dan Terorisme, dalam Tabrani Sabirin (ed, 
Mengggungat Terorisme (Cet. I; Jakarta: CV. Karsa Rezeki, 2002), h. 70. 

5Loretta Neppoleoni, Modern Jihad Tracing the Dollars Behing then 
Terror Networks (London: Pluto Press, 20013), h. 15. 
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tindak kekerasan politik, aksi teror,  dan kriminal terorganisasi 

sehingga sulit membedakanya. Pada intinya sulitnya 

memformulasikan definisi terorisme disebabkan tidak adanya 

kriteria yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merumuskan 

definisi terorisme. 

Terlepas dari kesulitan-kesulitan mendefinisikan terorisme, 

terdapat sejumlah definisi antara lain. Secara etimologis, terorisme 

memiliki beberapa pengertian, yaitu: 

1. Arttitude d’intimidation6(sikap menaut-nakuti) 

2. Use of violence and intimidation, especially for political 

purposes7penggunaan kekerasan dan intimidasi, terutama 

untuk tujuan-tujuan politik. 

3. Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan dalam usaha 

mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktek-praktek 

tindakan teror.8 

4. Setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan 

keputus asaan (vear and dispear)9 

Adapun pengertian terorisme secara terminologis 

dikemukakan para pakar sebagai berikut: 

Menurut Thornton “teorisme adalah penggunaan teror 

sebagai tindakan simbolik yang dirancang untuk mempengaruhi 

kebijakan dan tinglah laku politik dengan cara-cara ekstra normal 

khususnya penggunaan ancaman atau kekerasan.10 Selanjutnya Azra 

mengomentari pengertian ini dengan membedakkan dua kategori 

penggunaan teror yakni enforcement terror sebagai alat penguasa 

untuk menindas pihak-pihak yang beroposisi denganya. Penggunaan 

                                                             
6Le Nouveau Petir Robert, Dictionnaire de la Langue Franscaiise 

(Montreal: Docorobert Inc, 1996), h. 2238. 
7A.S Homby, Oxford Advanced Dictionary of Current English  (Oxfford 

Drill: Oxford University Press, 1987), h. 892.  
8B.N. Marbun, KamusPolitik, Edisi Baru (Jakarta: Pustaka 

SinarHarapan, 2002), h. 530. 
9Abu Ridho, Terorisme (Cet. I; Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2003), h. 9. 
10T.P Thomas Thornton, Teror as a weapon of PoliticalAgitation (Cet. I: 

T. Tp: t.p, 1964), h. 73-74. 
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teror yang lain yaitu agitational terror sebagai upaya merongrong 

pemerintah yang berkuasa.11 

Sejalan dengan definisi diatas, Soderberg merumuskan bahwa 

terorisme adalah upaya menempuh cara-cara kekerasan untuk suatu 

target-target politis, dilakukan pihak-pihak yang tidak memiliki 

kekuasaan. Metode kekerasan bertujuan sebagai ungkapan 

kemarahan atau penentangaan secara politis terhadap pemerintah 

resmi disebabkan karena negara tidak memenuhi tuntutan mereka.12 

Terminologi lain tentang terorisme dikemukakan oleh Majma’ 

al-Buhûts al-Isâmiyah al-Azhar al-Syârif  (Organisasi Pembahasan 

tentang Fikih dan Ilmiah al-Azhar) seperti yang di kutib al-

Sahamrâanîyaitu tindakan yang dapat menggangu stabilitas 

keamanan masyarakat, kepentingan umum, kebebasan dan 

kemanusiaan serta merusak harta dan kehormatan karena ingin 

berbuat kerusaka dimuka bumi.13 

Menurut versi FBI (Federal Bureau of Investigation) atau Biro 

Penyelidikan Federal “teroris adalah suatu tindakan kekerasan yang 

melanggar hukum dilakukan terhadap orang atau properti  untuk 

mengintimidasi pemerintah, penduduk sipil atau segmen lainya 

dalam rangka mencapai tujuan politik dan .14Tampaknya pengertian 

FBI ini lebih mengedepankan faktor hukum dan politik yang berlaku 

dalam suatu negara. 

Pengertian terorisme juga disebutkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme pasal 6 berbunyi: setiap orang yang dengan 

sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 

menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara 

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal. Dengan cara 

merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda 

orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap 

                                                             
11Azyumardi Azra, Jihad dan Terorisme dalam Tabrani Sabirin, h. 

70. 
12Peter Soderberg, Asâtir Irhâbiyah baina al-Wahm wa al-Mugâalat wa 

al-Wâqi’, terjemahanAffafMa’ruf (Kairo: Dâr Nasyr, 1992), h. 56.  
13As’ad al-Sahamrâani, Lâ li al-Irhâb, Na’am lli al-Jihâd (Cet. I; 

Beirut:Dâr al-Nafâis, 2003), h. 19. 
14Federal Bureau of Investigasi (FBI) “Terrorism” 

http://denver.fbi.gov/nfip. htm, dikases pada tanggal 18 agustus 2008. 
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objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas 

publik, atau fasilitas internasional, dipidakan dengan pidana mati 

atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam pasal 7 

disebutkan bahwa hukuman bagi teroris adalah pidana penjara 

paling lama seumur hidup.15 

Berdasarkan beberapa definisi terorisme yang dikemukakan 

di atas, dapat ditarik suatu pengertian secara operasional bahwa 

terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman yang dapat 

mengganggu keamanan orang banyak baik jiwa, harta, maupun 

kemerdekaanya yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun 

negara. 

Kriteria terorisme, adalah unsur-unsur yang terdapat dalam 

suatu perbuatan sehingga tindakan tersebut dapat di kategorikan 

sebagai tindak pidana terorisme. Unsur-unsur tersebut dapat 

ditemukan dalam definisi yang telah dikemukakan sebelumnya 

misalnya, adanya unsur kesengajaan dalam bertindak dan 

mengandung tujuan politis atau aspek lainya yang memungkinkan 

munculnya rasa ketakutan dan kepanikan massal, sehingga tidakan 

tersebut yang tidak disengaja yang menyebabkan ketakutan terhadap 

orang lain tidak dapat di kategorikan sebagai tindakan teror. 

Beberapa ilustrasi yang tidak di kategorikan sebagai tindakan 

terorisme misalnya peraturan atau hukum yang mengandung 

ancaman dan sanksi hukuman; materi dakwah yang menakut-nakuti 

audiens dengan ancaman hukuman bagi orang yang tidak mematuhi 

ajaran agama;  gertakan orang tua terhadap anaknya yang tidak 

mendengarkan nasehat orang tua. Oleh karena itu, tindakan yang 

dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme bila mencakup 

unsur-unsur tertentu. 

Federal Bureau of Investigation (FBI) mendeskripsikan 4 unsur-

unsur terorisme yaitu menggunakan tindakan pemaksaan atau 

tindak kekerasan secara sah; sasaranya adalah orang atau harta 

benda; mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat atau 

                                                             
15Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 & 16 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan 
Bom di Bali Tanggal 12-10-2002 Beserta Penjelasanya (Bandung: Citra 
Umbara, t.th), h. 20. 
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komunitas tertentu dalam masyarakat; serta memilki tujuan spesifik 

seperti politik dan .16 Pengklasifikasian FBI tentang unsur-unsur 

tersebut tidak mempertimbangkan unsur implikasi atau efek dari 

tindakan terorisme terhadap suatu masyarakat atau negara seperti 

yang dikemukakan oleh pengamat terorisme lainya. 

2. Perampokan dan Hukumanya 

Dalam buku Tindak Pidana dalam Syariat Islam, Perampokan 

(hirabah) adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok 

atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang 

ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan 

apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta 

pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan.17 

Sedangkan menurut buku Fiqh Jinayah, Perampokan (hirabah) 

adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan 

disertai dengan kekerasan.18 Secara harfiah hirabah pada umumnya 

cenderung mendekati pengertian mencuri.  

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefinisikan jarimah 

perampokan (hirabah) diantaranya :19 

a. Pendapat Hanafiyah : perbuatan mengambil harta secara 

terang-terangan dari orang-orang yang melintasi jalan dengan 

syarat memiliki kekuatan. 

b. Pendapat Malikiyah : mengambil harta dengan cara penipuan 

baik menggunakan kekuatan maupun tidak. 

c. Pendapat Syafi’iyyah : mengambil harta / membunuh / 

menakut-nakuti yang dilakukan dengan senjata di tempat 

yang jauh dari pertolongan. 

d. Pendapat Hanabilah : mengambil harta orang lain secara 

terang-terangan di padang pasir menggunakan senjata. 

                                                             
16Tjipta Lesmana, Membangun Masyarakat yang Resistence  terhadap 

terorisme  dalam Thabrani Sabirin, Menggugat terorisme (Jakarta: CV. Karsa 
Rezeki, 2002), h. 111. 

17Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam, Hudud dan 
Kewarisan (Radja Grafindo: Jakarta, 1404 H), h.  

18Jazuli, FiqhJinayah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 87 
19Enceng Arif Faizal dan Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-

Asas Hukum Pidana Islam) (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 151-152. 
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e. Pendapat Zhahiriyah : orang yang melakukan kekerasan, 

menakut-nakuti pengguna jalan, dan membuat 

onar/kerusakan di bumi. 

Dasar hukum Perampokan (hirabah)adalah firman Allah swt., 

dalam Q.S Al-Maidah/ 5:33 yang berbunyi: 

اْ أوَۡ يُ  َ وَرَسُولهَُۥ وَيسَۡعَوۡنَ فيِ ٱلۡۡرَۡضِ فسََادًا أنَ يقُتََّلوَُٰٓ ؤُاْ ٱلَّذِينَ يحَُارِبوُنَ ٱللََّّ
َٰٓ اْ أوَۡ تقُطََّعَ أيَۡدِيهِمۡ إنَِّمَا جَزَ  صَلَّبوَُٰٓ

فٍ أوَۡ ينُفوَۡاْ مِنَ ٱلۡۡرَۡضِِۚ  نۡ خِلَ  نۡياَۖ وَلهَمُۡ فِ وَأرَۡجُلهُمُ مِّ لكَِ لهَمُۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ
 ي ٱلَٰۡۡٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَ 

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang 

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di 

muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 

dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], 

atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian 

itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”20 

Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang 

orang lain secara diam-diam, sedangkan Perampokan (hirabah)adalah 

mengambil barang orang lain dengan cara anarkis/terang-terangan.21 

Jadi, perampokan itu adalah suatu tindak kejahatan ataupun 

pengerusakan dengan menggunakan senjata/alat yang dilakukan 

oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu 

orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya 

disertai dengan tindak kekerasan. 

Pembuktian perampokan bisa dengan sanksi yaitu dua orang 

saksi laki-laki dan bisa juga dengan pengakuan.22 Ada beberapa 

syarat untuk menjatuhi hukuman pada pelaku hirabah yaitu: 

a. Pelaku hirabah adalah orang mukallaf 

b. Pelaku hirabah membawa senjati 

c. Lokasi hirabah jauh dari keramaian  

d. Tindakan hirabah secara terang-terangan 

                                                             
20Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Duta 

Ilmu Surabaya, 2005), h.  
21Zainuddin Ali, HukumPidanaIIslam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 69. 
22Jazuli, Fiqh Jinayah, h. 89. 
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Sanksi perampokan yang ditentukan dalam al-Qur’an di 

atas  ada empat macam yaitu dibunuh,  disalib, dipotong tangan dan 

kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. 

Hukuman perampokan dapat hapus karena tobat sebelum 

berhasil dibekuk dan sebab-sebab yang menghapuskan hukuman 

pada kasus pencurian yakni:  

a. Terbukti bahwa dua orang saksinya itu dusta dalam 

persaksiannya, 

b. Pelaku menarik kembali pengakuannya, 

c. Mengembalikan harta yang dicuri sebelum diajukan ke 

sidang. 

d. Dimilikinya harta yang dicuri dengan sah sebelum diajukan 

ke pengadilan. 

Sebagaimana firman Allah swt Q.S.Al-Maidah: 33-34 tentang 

sindikat perampokan yang mengadakan pengerusakan diatas bumi 

kemudian mereka bertobat sebelum sindikat itu dibekuk maka Allah 

swt.,sesungguhnya akan mengampuni atas apa yang telah dilakukan 

oleh sindikat itu dan mereka tidak akan dijatuhi hukuman Hirabah.23 

Konsep Jihad yang sesungguhnya dalam Hukum Islam  

1. Pengertian Jihad dan Batasanya 

Jihad adalah bentuk isim masdar dari kata jâhada-yujâhidu, 

jihâdan-mujâhadah. Secara etimologi, jihad bearti mencurahkan usaha 

(badzl al juhd), kemampuan, dan tenaga. Jihad secara bahasa bearti 

menanggung kesulitan. Al-Qur’an menyebut kata jihad dengan 

berbagai bentuknya sebanyak 34 kali.24 

Makna jihad (al-jihad) yang berasal dari dua kata (al-Jahd) atau 

(al-juhd) memilki pengertian; kesungguhan (al-jidd) dalam 

menggerahkan kemampuan dan kekuatan untuk mencapai tujuan 

dalam kondisi menderita atau sulit. 25 Meskipun terjadi perubahan 

                                                             
23Saleh Fauzan, Fiqih Sehari-hari ( Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 54. 
24Yusuf Qardawi, Fiqh al-Jihad (Fiqih Jihad), terjemahan oleh Irfan 

Maulana Hakim (Cet. I; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), h. IXXV. Dalam 
Bukunya Azman, KonsepJihadPerspektifHizbut Tahrir Indonesia (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012), h. 25.   

25Moh. Guntur Romli dan A. Pawai Sjadzili, Dari Jihad Menuju Ijtihad 
(Cet.I; Jakarta: LSIP, 2004), h. 4. Dalam Bukunya Azman, 
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struktur kata dan penambahan huruf seperti al-Ijtihad, al-Jihâd dan al-

Mujâhadah makna kata-kata diatas tetap berakar pada kata dasar. 

Misalnya, al-Ijtihâdberarti mengerahkan kemampuan dalam 

memutuskan perkara. Tidak jarang ketika jihâd dan 

mujâhadahdisandingkan dengan kata al-‘aduwwi(musuh) berarti 

berperang melawan musuh.26 

Dalam memberikan definisi jihâd, para ahli berbeda batasan 

dan pendapat. Ahli fikih mengatakan bahwa jihâd adalah “berperang 

melawan kafir”, ahli tasawuf mengatakan bahwa jihâd adalah 

“melepaskan diri dari belenggu nafsu dan setan”, bahkan dewasa ini 

timbul lagi terminologi baru tentang jihâd yakni segala bentuk teror 

dan perongrongan kekuasaan dari penguasa yang sah (subversi) oleh 

orang-orang yang mengatasnamakan Islam.27 

Namun apabila ditinjau secara etimologi (bahasa), kata jihad 

berasal dari kata al-juhd yaitu upaya, kesungguhan dan kesulitan.28Di 

samping itu, kata jihad juga merupakan mashdar dari kata jahada yang 

artinya “(dia) mengerahkan upaya” atau “(dia) berusaha”. Ibn Faris 

menyebutkan bahwa setiap kata yang terdiri dari huruf j-h-d, 

awalnya menunjukkan makna kesulitan atau kesukaran yang 

kemudian makna tersebut dibawa kepada makna lain yang serupa 

dengannya.29Dengan demikian, makna dari jihad apabila ditinjau segi 

bahasa adalah berusaha dalam menghadapi kesulitan dengan 

mengerahkan segenap kemampuan yang ada. 

Adapun secara terminologi (istilah), para ulama memberikan 

definisi yang beragam, di antaranya menurut Raghib al-Asfahani, 

jihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis 

serangan dan menghadapi musuh yang tidak tampak yaitu hawa 

nafsu dan syaitan, serta musuh yang tampak yaitu orang 

                                                                                                                                               
KonsepJihadPerspektifHizbut Tahrir Indonesia (Makassar: Alauddin University 
Press, 2012), h. 25. 

26Dalam Bukunya Azman, KonsepJihadPerspektifHizbut Tahrir 
Indonesia (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 25. 

27Yunasril Ali, Jihad dan Para Mujahid Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 
1993), h. 3. 

28Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia 
Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 217. 

29Ahmad Ibn Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Jil. 1 (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th), h. 486. 
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kafir.30Definisi tersebut menunjukkan bahwa jihad menurut al-

Asfahani mencakup tiga hal, yaitu memerangi musuh, memerangi 

setan dan memerangi hawa nafsu. 

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah dalam Mathalib Ula al-

Nahyi, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, menyatakan 

jihād adalah sebagai berikut: 

منه مايكون بالقلب : كالعزم عليه، والدعوة إلى  -يعني الجهاد المأمور به-)والْمر بالجهاد : 
الإسلام وشرائعه، والحجة : أي إقامتها على المبطل، والبيان : أي بيان الحق و إزالة الشبه، والرأي 

قتال بنفسه، فيجب الجهاد بغاية ما يمكنه من ال  والتدبيْ فيما فيه نفع للمسلميْ. والبدن : أي
 هذه الْمور( 

Artinya: 

Dan jihad merupakan perintah yang harus dilakukan baik secara 

hati, seperti bertekad untuk berdakwah serta menerapkan 

syari’at-Nya, dan secara hujjah artinya tegas terhadap yang 

bathil, dan secara bayan berupa penjelasan mengenai kebenaran 

dan menghilangkan syubhat-syubhat, atau melalui pemikiran 

yang bermanfaat bagi kaum Muslimin dan juga secara fisik yaitu 

berperang melawan kafir. Oleh karena itu, maka wajib untuk 

selalu ber-jihad sesuai dengan yang mungkin dari perkara-

perkara tersebut.31 

Menurut penulis, pengertian jihadyang di utarakan oleh Ibnu 

Taimiyah lebih jami’dan mani’ karena mencakup berbagai unsur-

unsur yang ada di dalam kehidupan manusia dan tidak terpaku 

dengan makna melawan tiga musuh di atas, sebagaimana yang telah 

diungkapkan oleh Raghib al-Asfahani.  

Namun demikian ada juga beberapa ulama lain yang 

mencoba mengutarakan definisi jihad menurut mereka, di antaranya 

adalah Sayid Sabiq yang menerangkan pengertian jihad menurutnya 

sebagai berikut: “Allah telah mengutus Rasul-Nya (Muhammad 

saw.) kepada semua manusia, dan memerintahkannya untuk 

menyeru manusia kepada petunjuk dan agama yang hak; dan selama 

di Makkah, ia telah berdakwah kepada kaumnya dengan bijaksana 

dan dengan pendidikan  yang baik. Ternyata beliau menghadapi 

                                                             
30Raghib al-Asfahani, Mu’jam Alfazh al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr, 

t.th), h. 208. 
31Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Jihad, Juz. I..., h. 67. 
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tantangan dari kaumnya, tantangan ini dihadapi dengan sabar, maaf 

dan berdamai di samping mengharapkan pertolongan Allah.Pada 

waktu ini semuanya diperintahkan dengan melakukan jihad yang 

biasa yaitu dengan bersungguh-sungguh berpegang kepada Alquran 

dengan mengajukan argumentasi dan memberikan penjelasan yang 

nyata. Hingga akhirnya kekejian yang diikuti dengan penyiksaan 

telah mencapai puncaknya dengan cara yang berulang-ulang 

sehingga mengancam Rasulullah saw. dan ini yang memaksa Rasul 

dan para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah.32 

Pengertian jihad yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq di atas, 

ia ambil dari sirah kehidupan Rasulullah saw. Di sini Sayid Sabiq 

ingin menjelaskan bahwa jihad pada mulanya dilakukan dengan cara 

yang bijaksana, cara ini ditempuh ketika umat Islam belum memiliki 

kekuatan untuk melawan. Namun ketika umat Islam sudah kuat, 

baru dibolehkan untuk berperang demi menjaga agama dan umatnya 

ketika dihina. 

Seorang tokoh pembaharu Islam yang terkenal, yaitu Hassan 

al-Banna, juga mendefinisikan jihad sebagai berikut: Yang saya 

maksud jihad adalah sebuah kewajiban yang hukumnya tetap hingga 

hari kiamat. Ini merupakan kandungan dari Sabda Rasulullah saw. : 

عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات ولم يغزو ولم ينوا لغزو، مات على 
 شعبة نفاق )رواه أبو داود(

Artinya: 

Dari Abi Hurairah, Bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: 

Barang siapa mati sedang ia belum pernah berperang atau belum 

berniat untuk berperang, maka ia mati dalam keadaan munafik.33 

Menurut al-Banna, peringkat pertama jihad adalah niat 

dengan hati dan peringkat terakhir adalah berperang di jalan Allah. 

Di antara keduanya terdapat jihad dengan pena, tangan dan lisan 

berupa kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang zalim.34 

                                                             
32Sayid Sabiq, Fiqhal-Sunnah, Jilid. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), h. 28-29. 
33Abi Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sajastani, Sunan Abi Daud, Juz. 3 

(Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), h. 18. 
34Sa’id Hawwa, Membina Angkatan Mujahid (Studi Analisis Atas 

Konsep Dakwah Hasan al-Banna Dalam Risalah Ta’lim), terj. Oleh: Abu Ridha 
dan Wahid Ahmadi (Solo: Era Intermedia Karangasem, 1999), h. 164. 
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Sedangkan definisi jihad menurut Wahbah al-Zuhaily, (yang 

mana menurut penulis dapat mewakili dari kalangan ulama fikih 

kontemporer), adalah mengeluarkan segenap kemampuan dan 

kekuatan dalam memerangi orang kafir dan menolaknya dengan 

jiwa, harta dan lisan. Maka jihad menurutnya dapat ditempuh 

dengan metode pengajaran hukum-hukum Islam dan 

menyebarluaskannya di kalangan manusia, atau dengan cara 

mengeluarkan harta, serta juga dengan cara bekerja sama dalam hal 

memerangi musuh apabila pemimpin/ penguasa sudah 

mengumumkan jihad (perang).35Definisi jihad yang dikemukakan 

oleh Wahbah al-Zuhaily tersebut, didasarkan dari Hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya Nabi saw. bersabda: 

 جاهدوا المشركيْ بأموالكم و أنفسكم و ألسنتكم )رواه أبو داود(

Artinya:  

Berjihadlah terhadap orang-orang Musyrik dengan harta kalian, 

jiwa kalian dan lisan kalian. (H.R. Abu Daud)36 

Beberapa tokoh dan ulama di Indonesia juga turut 

mengutarakan pengertian jihad menurut mereka, antara lain seperti 

H.M.K. Bakry yang menulis tentang jihad dengan mengatakan bahwa 

jihad menurut bahasa diartikan susah payah, kesulitan, 

menghabiskan tenaga. Sementara menurut istilah yaitu perjuangan 

yang memerlukan tenaga untuk memerangi orang-orang kafir dan 

murtad sampai kembali menganut agama Islam, selain itu jihad 

diartikan juga berjuang melawan hawa nafsu, iblis dan orang fasik.37 

Selanjutnya menurut Quraish Shihab, jihad adalah cara untuk 

mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, 

kelesuan, tidak pula pamrih.Tetapi jihad tidak dapat dilaksanakan 

tanpa modal, karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang 

dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai.Sebelum tujuan tercapai dan 

selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut.38 

                                                             
35Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy wa Adilatuhu, Juz. 3, Cet. 6 

(Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 712. 
36Abi Daud Sulaiman ibn Asy’ats al-Sajastani, Sunan Abi Daud, h. 18. 
37H.M.K. Bakry, Hukum Pidana Dalam Islam (Solo: Siti Sjamsiah, 

1958), h. 77. 
38M. Ihsan Ali Fauzi, Jalan Baru Islam; Memetakan Paradigma 

Mutakhir Islam Indonesia (Bandung: Mizan, 1998), h. 247. 
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Kemudian Moenawir Syadzali mengatakan “Di Indonesia 

orang tidak mesti mati demi Islam, yang kita butuhkan sekarang 

adalah orang-orang yang mau hidup demi Islam. Di Indonesia, jihad 

konflik bersenjata telah usai dan tidak membutuhkan lagi perjuangan 

bersenjata, jihad harus dilakukan secara damai dan bentuk-bentuk 

lainnya tidak dapat ditoleransi.”39 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di 

atas, menunjukkan bahwa jihadmempunyai arti yang luas serta 

tujuan yang ingin dicapainya. Secara umum tujuan jihad adalah 

menegakkan agama Allah di permukaan bumi.40Dengan berorientasi 

kepada tujuan tersebut, maka jihad dapat dinilai sebagai ibadah 

kepada Allah swt.yang didasarkan kepada kesungguhan dengan cara 

mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki baik dengan 

nyawa, harta, pikiran, lisan dan lainnya. 

Perbedaan Jihad dan Terorisme 

Perbedaan kedua term dijelaskan oleh majelis ulama 

Indonesia MUI dalam merespon fonemena kontemporer dimana 

sebagian orang Islam cenderung menduga bahwa tindakan 

kekerasan yang dilakukan merupakan implementasi dari jihad. 

Misalnya, pengakuan aktor pengeboman Bali, Imam Samudra dan 

kawan-kawannya bahwa yang mendorong mereka melakukan 

pengeboman adalah motivasi jihad.41 

Klaim tindakan mereka sebagai gerakan jihad itu justru 

dianggap oleh berbagai pihak sebagai aksi terorisme. Dengan 

demikian MUI membedakan antara terorisme dan jihad dalam aspek-

aspek yang berkaitan dengan sifat, tujuan dan operasional; 

Pertama, dari segi sifat, terorisme selalu mendatangkan 

kerusakan dan anarkis atau chaos yang berdampak signifikan 

terhadap masyarakat baik moril maupun materil. Sedangkan jihad 

bersifat melakukan upaya-upaya menuju perbaikan sekalipun dalam 

bentuk peperangan.oleh karena itu perang yang dilakukan dalam 

rangka aplikasi jihad lebuh menekankan pada kemaslahatan umat 

                                                             
39Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, h. 505. 
40Muhammad Chirzin, Jihad dalam Al-Qur’an; Telaah Normatif, 

Historis dan Prospektif (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 50. 
41Imam Samudra, Aku Melawan Teroris(Cet.II; Solo: Jazirah, 2004), h. 109. 
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dan meminimalisasi kerusakan sarana dan prasarana serta 

lingkungan wilayah yang menjadi sasaran perang.42Kedua, Ditinjau 

dari segi tujuannya terorisme memiliki karakteristik untuk 

menciptakan dan membangkitkan kepanikan dalam masyarakat dan 

pemerintah. Sebaliknya jihad semata-mata berupaya menegakkan 

agama Allah dan melindunginya dari berbagai interpensi pihak-

pihak yang ingin mendiskreditkan, menodai dan bahkan mungkin 

menghancurkan agama tersebut. Jihad juga mempunyai misi 

membela hak-hak individu maupun masyarakat yang terzalimi 

terdiskriminasi dan tertindas oleh kelompok dominan atau 

imperialis. 

1. Interpretasi JihadMasa Modern serta Kaitanya dengan Aksi 

Terorisme dan Perampokan 

Pada perkembangan selanjutnya, jihad lebih berkaitan dengan 

politik.Hal ini terlihat jelas dalam pemikiran Hassan al-Banna 

(pendiri organisasi al-Ikhwan al-Muslimin), menurutnya jihad sangat 

erat hubungannya dengan konsepsi politik Islam dalam 

hubungannya dengan supremasi syari’ah.Bagi Hassan al-Banna, 

kekuasaan politik merupakan kebutuhan yang tak terelakkan bagi 

kehidupan .Tugas menegakkan kebaikan dan mencegah 

kemungkaran hanya bisa ditunaikan sepenuhnya dengan kekuasaan 

politik.Tidak hanya itu, penunaian ibadah, shalat, puasa, haji, zakat 

dan jihad memerlukan kekuasaan politik yang berpijak pada 

syari’ah.Jihad menjadi begitu penting dalam pemikiran politik Hassan 

al-Banna, sehingga ia mengatakan, substansi agama adalah shalat 

dan jihad (perang). Ia juga menyebut jihad senafas dengan kekuasaan 

politik. Agama tanpa kekuasaan atau penguasa (sulthan), jihad dan 

harta (mal) sama jeleknya dengan sulthan, mal dan harb tanpa din 

(agama).43 

Al-Banna menyerang pandangan yang menyatakan bahwa 

jihad lebih berarti sebagai perjuangan spiritual, yaitu perjuangan 

melawan hawa nafsu dalam diri sendiri.Menurut al-Banna, 

pandangan semacam ini bersumber dari hadis yang tidak 

                                                             
42Muhammad Syadid, al-Jihad fi al Islam(Cet. VII; Beirut: Muassasat 

Arrisalah, 1405 H/1985 M), h. 139. 
43Hassan al-Banna, Jihad Bukan Konfrontasi, h. 99-110. 
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otentik.Dalam pandangan al-Banna, pengertian jihad seperti ini 

sengaja disebarkan musuh-musuh Islam untuk melemahkan 

perjuangan bersenjata kaum Muslimin melawan penjajah Eropa.44 

Demikian juga dalam pemikiran Sayid Quthb (dihukum mati 

pada tahun 1966), pemikiran Sayid Quthb tentang jihad bertitik tolak 

dari gagasannya untuk membangkitkan kejayaan Islam vis-a-vis 

hegemoni Barat, karena itulah pemikirannya tentang jihad lebih 

politis ketimbang legalistik. Menurut Sayid Quthb dalam Ma’alim al-

Thariq, sebagaimana yang dikutip oleh Azyumardi Azra, menyatakan 

bahwa jihad adalah kelanjutan dari “politik” Tuhan. Jihad adalah 

perjuangan revolusioner yang dirancang untuk melucuti musuh-

musuh Islam, sehingga memungkinkan kaum Muslim menerapkan 

ketentuan-ketentuan syari’ah yang selama ini diabaikan atau bahkan 

ditindas Barat dan rezim-rezim opresif di Dunia Muslim sendiri. 

Sayid Quthb menjelaskan, penegakan hegemoni Islam melalui jihad 

adalah membebaskan individu-individu dari dominasi politik non-

Muslim.Begitu kekuasaan politik berada di tangan elit Muslim, maka 

hukum Islam pun dapat ditegakkan.45 

Implikasi dari pemikiran jihadnya tersebut, Sayid Quthb 

memperkenalkan sekaligus menganjurkan istilah jihad ofensif. 

Menurutnya, jihad tidak hanya untuk bertahan melindungi keamanan 

kaum Muslimin, tetapi juga untuk menopang proses pengokohan 

sistem Allah di muka bumi. Dari sini terlihat jelas bahwa jihad 

menurut Sayid Quthb bersifat ofensif, tidak defensif.Ia juga menolak 

pandangan kaum modernis yang cenderung mendefinisikan jihad 

sebatas perang defensif, dalam arti hanya untuk bertahan, 

melindungi Islam dan negeri Islam dari serangan musuh.46 

Pemikiran Sayid Quthb tersebut banyak dipengaruhi al-

Maududi (w. 1979) dalam pandangannya tentang jihad. Namun 

menurut Azyumardi Azra, pemikiran al-Maududi lebih maju 

ketimbang Sayid Quthb ketika mensejajarkan Islam dengan jihadnya 

sebagai “gerakan politik revolusioner” dengan ideologi dan gerakan 

                                                             
44Hassan al-Banna, Jihad Bukan Konfrontasi, h. 111-112. 
45Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, (Jakarta: Paramadina, 

1996), h. 137-138. 
46Lihat Sayid Quthb, Fi Zilal Al-Qur’an, jil. I (Kairo: Dar al-Syuruq, 

1984), h. 444-445. 
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revolusioner lain, semacam Marxisme, Nazisme dan Fasisme. Sayid 

Quthb menolak membandingkan atau mengasosiasikan Islam 

dengan semua produk pemikiran sekuler ini.47 

Menurut al-Maududi, jihad adalah perjuangan transformasi 

dari gerakan yang sungguh-sungguh, berkesinambungan, yang 

dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan dan pengetahuan bagi 

orang yang mencarinya.48Jihad merupakan sarana transformatif 

untuk dapat merombak sistem masyarakat dunia seluruhnya agar 

sesuai dengan manhaj Islam. Dengan kata lain, jihad merupakan 

kalimat yang umum meliputi berbagai usaha dan pengerahan 

kemampuan.49 

Selain itu di dalam menginterpretasikan jihad pada masa 

modern ini, ada juga sebagian kelompok yang berpendapat agak 

lebih ekstrim, mereka mengumandangkan perang secara 

global.Mengutip dari penjelasan al-Qaradhawi, kelompok ini 

memahami jihad hanya satu kata, yaitu perang kepada semua non-

Muslim, tanpa membedakan kategorinya. Bagi kelompok ini, tidak 

ada perbedaan antara non-Muslim yang memerangi umat Islam, 

menghalangi dakwah dan mengganggu nilai-nilai Islam dengan non-

Muslim yang bersikap damai, mengulurkan tangan perdamaian 

untuk kemashlahatan bersama dengan kaum Muslimin dan tidak 

menunjukkan permusuhan.50 

Kelompok ini secara terang-terangan menyatakan bahwa 

Islam disebarkan dengan pedang. Sebagaimana pernyataan dari 

Abdullah Azzam: 

Kami tidak malu untuk mengatakan bahwa agama kita 

(Islam) ditegakkan dengan pedang.Dan orang-orang yang 

tidak mau mengakuinya, mereka sebenarnya tidak 

mengetahui watak dari agama ini.51 

                                                             
47Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, h. 138. 
48Abu A’la al-Maududi, Hassan al-Banna dan Sayid Qutb, Jihad 

Bukan Konfrontasi, terj. Oleh: Syatiri Matrais (Jakarta: Cendekia Sentra 
Muslim, 2001), h. 31. 

49Abu A’la al-Maududi, Hassan al-Banna dan Sayid Qutb, Jihad 
Bukan Konfrontasi, terj. Oleh: Syatiri Matrais, h. 33. 

50Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Jihad, h. 26. 
51Abdullah Azzam, Fi Tarbiyah Jihadiyah Wa al-Bina’, h. 296. 
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Masih dari penjelasan al-Qaradhawi, selanjutnya kelompok 

ini berpendapat bahwa ayat-ayat al-Quran (termasuk hadis Nabi) 

yang berisi ajakan untuk bersikap damai kepada non-Muslim yang 

memilih perdamaian sebagai jalan hidup, yang mana ayat-ayat 

tersebut berjumlah 114 ayat menurut sebagian pendapat, bahkan ada 

yang  mengatakan sampai 200 ayat, ayat-ayat tersebut seperti yang 

mereka sebutkan, maknanya sudah tidak ada lagi karena sudah di-

nasakh (dihapus) dengan sebuah ayat, yaitu ayat pedang (Ayat As-

Saif).52 

Meskipun mereka bersepakat bahwa ayat pedang tersebut 

terdapat dalam surat al-Taubah, namun mereka berbeda pendapat 

tentang ayat mana yang dimaksud, meskipun secara mayoritas dari 

mereka berpendapat, bahwa ayat pedang yang dimaksud adalah ayat 

kelima dari surat al-Taubah.53 

Pemikiran kelompok ini dapat mengakibatkan munculnya 

penilaian negatif dari masyarakat dunia pada umumnya, karena 

kelompok ini tidak segan-segan untuk meneror non-Muslim dengan 

dalih berjihad. Sehingga akibat dari aksi-aksi mereka ini, orang lain 

juga dengan mudah menjuluki Islam sebagai agama teror. 

Di samping itu, pada masa modern ini juga muncul kelompok 

modernis yang diprakarsai oleh para pemikir-pemikir Muslim sejak 

dari Muhammad Abduh, Rasyid Ridha sampai Mahmud Syaltut. 

Kelompok ini menitik-beratkan jihad pada keadaan difa’i (bertahan) 

saja, artinya jihad hanya boleh dilakukan terhadap pihak non-Muslim 

hanya jika mereka terlebih dahulu menyerang wilayah kaum 

Muslim. 

Dalam tafsirnya al-Manar, Rasyid Ridha menggarisbawahi 

makna jihad-mujahadah berasal dari akar kata jahd: masyaqqah; jerih 

payah, usaha, kesukaran dan tidak khusus berupa perang (qital). Jihad 

mencakup segala jerih payah menanggung kesulitan dalam 

menghadapi kekerasan dan melawan kebatilan untuk membela 

kebenaran demi mengharapkan rahmat Allah dan kejayaan di dunia 

dan akhirat.54 

                                                             
52Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Jihad, h. 26. 
53Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Jihad, h. 287. 
54Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, jil. II, (Beirut: Dar al-

Fikr, t.th), h. 155. 
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Sedangkan mengenai ayat yang digunakan jumhur sebagai 

ayat yang mewajibkan qital (perang), yaitu surat al-Baqarah ayat 216, 

Ridha menafsirkan bahwa kewajiban perang pada ayat tersebut 

khusus pada masa ayat tersebut turun, yaitu pada tahun ke 2 

Hijriyah. Ridha juga menukilkan riwayat dari Ibn Umar dan Atha’ 

bahwa maksud dari ayat tersebut adalah perang menjadi kewajiban 

ketika itu hanya kepada para sahabat saja.55Jadi menurut Ridha, ayat 

tersebut konteksnya hanya kepada sahabat, bukan dijadikan sebagai 

dalil perang offensif. 

Menurut Azyumardi Azra, usaha ‘rasionalisasi’ jihad yang 

dilakukan oleh kaum modernis ini bertujuan untuk membantah 

tuduhan Barat, yang menyatakan bahwa Islam adalah agama 

kekerasan.56Karena belakangan ini, jihad sering dihubungkan orang, 

terutama kalangan Barat, dengan praktek terorisme.57Sehingga 

muncul inisiatif dari kelompok ini agar Islam bersih dari tuduhan 

tersebut. 

Tindakan radikal terorisme yang melanda  bangsa Indonesia 

sejak 14 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2002 yang dikenal dengan 

tragedi bom Bali I yang dilakukan oleh Amrozi dkk serta menjadi 

cikal bakal lahirnya undang-undang tindak pidana terorisme, 

sehingga terorisme dianggap sebagai 3 kejahatan luar biasa dunia. 

Ledakan bom/ bom bunuh diri pada hotel JW Mariot Kuningan 

Jakarta 17 Juli 2009, Aksi terorisme sekitar Sarina Jakarta tahun 2015 

dan pengrusakan gereja di Manado beberapa hari yang lalu serta 

masih banyak kasus-kasus lain adalah bentuk teror yang telah di 

desain sedemikian rupa, dilakukan atas nama Islam, namun sebagai 

umat Islam harus menolak bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam 

karena ajaran Islam syarat akan kedamaian apalagi lokasi terjadinya 

aksi terorisme adalah di tempat umum yang tidak hanya non muslim  

di tempat itu melainkan juga ada umat Islam sebagai saudara 

seaqidah, bisa saja dilakukan oleh umat Islam namun di danai oleh 

pihak lain dengan presos ajakan, rajuan dan sejuta cara untuk 

mempengaruhinya, contohnnya ISIS dan Al-Qaedah didanai oleh 

Amerika Serikat sebagai basis untuk mengacaukan negara-negara 

                                                             
55Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, jil. II, h. 312. 
56Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, h. 138. 
57Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, h. 142. 
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Islam, yang pada akhirnya justru melakukan perlawanan terhadap 

Amerika itu sendiri.  

Sehingga aksi-aksi terorisme yang selama ini mencederai 

Islam, dilatar belakangi oleh kepentingan politik, masih terlintas 

dalam ingatan kita bagaimana Presiden Iraq Sadam Husen yang di 

tuduh telah membuat senjata nuklir yang membahayakan dunia dan 

Presiden Libya Muammar Kadafi yang di tuduh sebagai pemimpin 

diktator. Padahal dibalik semua itu ada misi lain yang menjadi 

incaran Amerika Serikat yaitu ladang dan cadangan minyak yang 

dimiliki oleh kedua negara tersebut. Begiputun dengan aksi 

pembajakkan, penyanderaan atau perampokan yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok yang mengatas namakan Islam seperti 

kelompok Abu Sayyad di Filiphina dan Santoso di Maluku, merauk 

keuntungan dari penyanderaan anak buah dan nahkoda kapal 

Indonesia yang berlayar melewati kawasan tersebut. Berbeda halnya 

dengan Santoso, negara mengklaimnya sebagai otak aksi terorisme di 

Poso sehingga TNI POLRI sampai mengerahkan pasukanya yang 

jumlahnya ribuan, sehingga menurut hemat penulis, penangkapan 

kelompok kecil sekelas Abu Sayyad dan Santoso adalah syarat akan 

kepentingan politik anggaran di tubuh TNI POLRI, karena pada satu 

sisi yang tidak ekspos oleh media, sosok Santoso adalah pejuang dan 

penyelamat umat Muslim Poso terutama setelah tragedi berdarah 

yang melibatkan masyarakat Islam dan Kristen di Poso. Sehingga 

penguburan jenazah Santoso dihadiri oleh ribuan masyarakat Islam, 

karena mereka mengklaim sebagai sosok yang di takuti dan disegani. 

Analisis Penulis 

Pada konteks kekiniaan, fenomena jihad telah mencederai 

ajaran Islam sebagai agama yang cinta damai yang  tidak hanya 

terjadi di Indonesia sebagai  mayoritas penduduk muslim terbesar di 

dunia melainkan telah mendunia. Atas nama Islam dalam konteks 

Jihad, dengan mudah melakukan tindakan penngrusakan, kekerasan, 

pembunuhan yang tidak hanya merugikan dan membahayakan 

pribadinya juga orang banyak seperti bom bunuh diri yang baru-

baru terjadi di Sarinah Tamrin Jakarta atau yang melanda salah satu 

gereja di Manado, meskpiun belum diketahui secara persis apakah 

benar-benar umat Islam pelakunya ataukah justru sebaliknya sebagai 

upaya pengalihan isu, mengingat keberadaan terorisme syarat 

dengan kepentingan politik serta kepentingan lainya yang tidak 
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murni lahir dari sebuah gerakan sebagai bentuk perlawanan atas 

kezoliman atau penindasan melainkan telah di desain serta dengan 

biaya yang tidak sedikit, kalau boleh meminjam istilah Presiden Joko 

Widodo dikendalikan oleh aktor politik/ teroris. 

Apapun namanya tindakan bom bunuh diri, perampokan dan 

pembajakan untuk meraih sejumlah keuntungan dengan 

mengatasnamakan Islam dalam kontek Jihadadalah perbuatan yang 

dilarang karena tidak hanya merugikan pribadinya sebagai seorang 

hamba Allah melainkan juga masyarakat secara umum. Aksi 

terorisme di Indonesia erat kaitanya dengan politik anggaran, jabatan 

serta kepentingan lain. Menurut Jendral TNI Gatot Nurmantyo 

dalam sialaran langung di acara ILC pada tanggal 8 November 2016 

dengan tema diskusi “setelah 411” mengatakan bahwa “aksi 

terorisme makin subur di Indonesia, karena hukum di Indonesia 

berbuat dulu baru di hukum, sehingga terorisme menjadi ancaman 

bagi bangsa Indonesia dimasa mendatang”. Hal ini tentu menjadi 

kehhawatiran kita bersama belum lagi banyaknya ancaman dan 

masalah lain yang siap menerkam kehidupan bangsa Indonesia 

terutama dari negara China dan beberapa negara lain yang siap 

merebut Indonesia sebagaimana kahwatiran Panglima TNI terhadap 

ancama-ancaman tersebut. 

Kesimpulan 

Sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan 

terorisme karena aksi terorisme syarat akan kepentingan politik, baik 

politik kekuasaan, anggaran maupun politik lainya, meskipun 

demikian dengan melihat gejala yang ada, setidak terorisme di 

artikan sebagai setiap tindakan atau ancaman yang dapat 

mengganggu keamanan orang banyak baik jiwa, harta, maupun 

kemerdekaanya yang dilakukan oleh perorangan, kelompok ataupun 

negara. Sedangkan perampokan (hiirabah) adalah suatu tindak 

kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata/alat 

yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja 

baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan 

siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan. 

Dalam memberikan definisi jihâd, para ahli berbeda batasan 

dan pendapat. Ahli fikih mengatakan bahwa jihâd adalah “berperang 

melawan kafir”, ahli tasawuf mengatakan bahwa jihâd adalah 
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“melepaskan diri dari belenggu nafsu dan setan”, bahkan dewasa ini 

timbul lagi terminologi baru tentang jihâd yakni segala bentuk teror 

dan perongrongan kekuasaan dari penguasa yang sah (subversi) oleh 

orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan ulama kontemporer 

memberikan definisi bahwa jihadadalah mengeluarkan segenap 

kemampuan dan kekuatan dalam memerangi orang kafir dan 

menolaknya dengan jiwa, harta dan lisan. Maka jihad menurutnya 

dapat ditempuh dengan metode pengajaran hukum-hukum Islam 

dan menyebarluaskannya di kalangan manusia, atau dengan cara 

mengeluarkan harta, serta juga dengan cara bekerja sama dalam hal 

memerangi musuh apabila pemimpin/ penguasa sudah 

mengumumkan jihad (perang). Jihad adalah perintah yang agung dan 

suci serta tidak bisa di kaitkan dengan tindakan radikal terorisme 

dan perampokan, karena antara ketiganya adalah sesuatu yang 

berbeda dan tidak bisa disamakan. Sehingga apapun alasanya setiap 

tindakan radikal terorisme dan perampokan yang dilakukan oleh 

individu yang beragama Islam tidak dapat dinilai sebagai jihad, sebab 

jihab terlepas dari kepentingan politik baik politik jabatan, anggaran 

serta politik lain serta memiliki prosedur dan mengedepankan etika 

dan estetika. 

Implikasi  

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

tentang eksistensi terorisme dan perampokan yang coba di 

hubungkan dengan konsep jihad dalam Islam, Terorisme, 

perammpokan dan jihad adalah sesuatu yang berbeda dan tidak 

mungkin disamakan dan menjadi bagian dari yang lainya. Sehingga  

setiap orang dapat menjauhkan diri dari segala sikap dan tindakan 

radikal terorisme maupun perampokan dengan mengatasmakan 

jihad. Islam sebagai agama yang menempatkan jihad sebagai perintah 

pokok dan utama dalam rangka menegakkan agama Allah, namun 

tetap menggedepankan nilai dan etika serta terhindar dari sikap 

menzalimi. 

 

 

 

 



MEMAKNAI KONSEP KEWIRAUSAHAAN MODERN  
PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN ISLAM DALAM 

PRAKTIKNYA DI INDONESIA 
Haeruddin 

 

Pendahuluan 

Wirausaha merupakan profesi yang biasanya ditujukan 

kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan sendiri dengan segala 

kemampuan yang dimilikinya. Kewirausahaan mencakup kegiatan 

memutar modal dengan cara mengolah sumber daya yang ada, 

sehingga mendapat keuntungan.  

Sebagai pandangan hidup yang menyeluruh, Islam telah 

memberi petunjuk tentang bagaimana seharusnya setiap muslim 

dalam mencari penghidupan. Beberapa perintah Al Qur’an 

menunjuk pada pembentukan karakter wirausaha muslim seperti 

perintah agar manusia mencari nafkah dengan cara halal, juga agar 

manusia mengutamakan kepentingan akhirat dengan tidak 

meninggalkan kenikmatan dunia, perintah agar tidak membuat 

kerusakan di muka bumi serta senantiasa berbuat jujur.   

Secara lebih khusus, pengkarakteran wirausaha muslim 

tumbuh dalam wacana yang disebut dengan etika bisnis Islam. 

Dalam pandangan penulis, etika bisnis Islam adalah akhlak Islam 

dalam berbisnis. Karena itu etika bisnis merupakan bagian khusus 

dari akhlak Islam itu sendiri. Dalam tataran praksis, etika bisnis 

Islam tampak dalam bentuk perilaku wirausaha muslim. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa penelitian tentang perilaku pedagang 

muslim yang pernah dilakukan di Indonesia seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Geertz tentang pedagang muslim di Mojokuto pada 

tahun 1950, penelitian yang dilakukan oleh Castles tentang 

pengusaha muslim di Kudus pada tahun 1967 dan penelitian yang 

dilakukan oleh Mohammad Sobary tentang pedagang sektor 

informal di Betawi pada tahun 1991. Semua hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan agama Islam 

terhadap pengkarakteran wirausaha muslim.  

Dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha, termasuk 

berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan 

oleh manusia karena keberadaannya sebagai khalifah fil-ardh 
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dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah 

yang lebih baik.  

Kata wirausaha atau entrepreneurship sebenarnya tidak ada 

dalam teks suci Agama Islam. Kendati demikian, bukan berarti 

entrepreneurship tidak diperbolehkan dalam Islam. Justru sebaliknya 

entrepreneur sangat dianjurkan. Entrepreneurship kini memang 

menjadi fenomena menarik. Banyak orang berbondong ingin menjadi 

entrepreneur. Baik tua maupun muda. Baik yang belum pernah 

berprofesi, maupun yang sebelumnya sudah menjadi karyawan. 

Iming-iming keberlimpahan materi dan ketenaran menjadi salah satu 

pendorong mereka. Diakui atau tidak, usahawan memang sangat 

dibutuhkan. Mereka membuka lapangan pekerjaan, tidak mencari 

pekerjaan. Hal inilah yang dianggap dapat membawa kemanfaatan 

kepada masyarakat. Apalagi, di zaman yang penuh persaingan 

seperti ini. Seseorang harus mampu menciptakan sesuatu yang baru 

secara kreatif. Oleh karena itu, menjadi seorang pengusaha dinilai 

menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan 

dan ketertinggalan sebuah bangsa. Karena wirausahawan lebih 

memiliki berbagai kebebasan yang tidak mungkin diperoleh jika 

seseorang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian atau menjadi 

pekerja bagi para pemilik perusahaan.1 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (a) Apa 

pengertian wirausaha; (b) Bagaimana memaknai kewirausahaan 

modern dalam perspektif Islam; dan (c) Bagaimana aplikasi 

kewirausahaan dalam Islam. 

Pengertian Wirausaha 

Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, 

sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Kata 

entrepreneur, secara tertulis digunakan pertama kali oleh Savary 

pada tahun 1723 dalam bukunya "Kamus Dagang'. Entrepreneur 

adalah orang yang membeli barang dengan harga pasti, meskipun 

orang itu belum mengetahui berapa harga barang (atau guna 

ekonomi) itu akan dijual. 

                                                             
1Leonardus Saiman. Kewirausahaan Teori, Praktek, dan Kasus-kasus. 

(2009, Jakarta: Salemba Empat). h. 45 
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Wirausaha adalah seorang pembuat keputusan yang 

membantu terbentuknya sistem ekonomi perusahaan yang bebas. 

Sebagaian besar pendorong perubahan, inovasi, dan kemajuan di 

perkonomian kita akan datang dari para wirausaha; orang-orang 

yang memiliki kemampuan untuk mengambil reasiko dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi.2 

Menurut John J.Kao berkewirausahaan adalah: usaha untuk 

menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, menejemen 

pengambilan resiko yang tepat, dan melalui keterampilan 

komunikasi untuk memobilisasi seseorang, manusia,  uang dan 

bahan-bahan baku atau sumberdaya lain yang diperlukan untuk lain 

yang diperlukan untuk menghasilkan proyek supaya terlaksana 

dengan baik. 

Menurut Robert D.Hisrich, Berkewirausahaan adalah proses 

dinamis atau penciptaan tambahan kekayaan-kekayaan diciptakan 

oleh individu yang berani mengambil resiko utama dengan syarat-

syarat kewajaran, waktu, dan komitmen karir atau penyediaan nilai 

untuk berbagai barang dan jasa produk dan jasa tersebut tidak atau 

mungkin baru atau unik, tetapi nilai tersebut bagaimanapun juga 

harus dipompa oleh usahawan dengan penerimaan dan penempatan 

kebutuhan, keterampilan dan sumber-sumber daya. 

Pengertian kewirausahaan menurut intruksi presiden RI No.4 

tahun 1995; “Kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku, dan 

kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang 

mengarah pada upaca mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, 

teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam 

rangka memberikan pelayanan yangh lebih baik dan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar. 

Jadi, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

berkewirausahaan adalah hal-hal atau upaya-upaya yang berkaitan 

dengan penciptaan kegiatan atau usaha atau aktivitas bisnis atas 

dasar kemauannya sendiri dan mendirikan usaha atau bisnis dengan 

kemauan dan kemampuan sendiri.3  

                                                             
2Justin G. Longenecker, & dkk. Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil 

Buku I. (2001, Jakarta: Salemba Empat), h. 4 
3Leonardus Saiman. Kewirausahaan Teori, Praktek, dan Kasus-kasus, h. 

42-43 
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Memasyarakatkan dan membudayakan Kewirausahaan 

kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah 

pada upaya cara kerja, teknologi dan produk baru dengan 

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang 

lebih baik dan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan yang 

dimaksud dengan wirausaha adalah sebagai berikut: 

1. Wirausaha adalah mereka yang berhasil mendapatkan 

perbaikan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. 

2. Wirausaha adalah seorang pakar tentang dirinya sendiri. 

3. Wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi 

yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang 

baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau 

mengolah bahan baku baru. 

4. Wirausaha adalah orang yang berani memaksa diri untuk 

menjadi pelayan bagi orang lain. 

5. Pandangan menurut seorang businessman, wirausaha adalah 

ancaman, pesaing baru atau juga bisa seorang partner, 

pemasok, konsumen, atau seorang yang bisa diajak kerja 

sama. 

6. Pandangan menurut seorang pemodal, wirausaha adalah 

seorang yang menciptakan kesejahteraan buat orang lain 

yang menemukan cara-cara baru untuk menggunakan 

resources, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan 

kerja yang disenangi oleh masyarakat. 

7. Pandangan menurut seorang ekonom, wirausaha adalah 

seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir 

faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal, dan skill untuk 

tujuan berproduksi. 

8. Pandangan menurut seorang psychologis, wirausaha adalah 

seorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk 

memperoleh sesuatu tujuan, suka mengadakan eksperimen 

atau untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar 

kekuasaan orang lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa wirausaha itu adalah orange rang 

yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-

kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang 
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dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat 

guna dalam memastikan kesuksesan. 

Memaknai kewirausahaan modern dalam perspektif Islam 

Berwirausaha/bisnis dengan menggunakan sarana teknologi 

internet, maka dilihat dari sisi kecepatannya sangat baik dan bahkan 

menurut pandangan syari’at Islam dan undang-undang dasar Islam 

Iran hal itu tidak bermasalah (dibolehkan). Adapun Network 

Marketing (bisnis dan perdagangan dengan sistem jaringan) yang 

merupakan bagian dari bisnis dengan sistem elektronik dan tujuan 

utamanya adalah menghapus berbagai perantara yang tidak 

diinginkan dari matarantai pemasaran produksi dan pemindahan 

barang-barang dari pihak produsen sampai kepada pihak konsumen 

dan juga untuk membantu mereka, adalah bisnis yang mempunyai 

ciri-cici tertentu dimana sebagian ciri-cirinya sebagaimana berikut:  

1. Perusahaan Network Marketer harus bersifat internasional dan 

diakui oleh dunia. Apabila hanya terbatas pada satu tempat atau 

sebuah negara tertentu saja atau hanya sesuai dengan sifat-sifat 

budaya dan  tertentu saja, maka ia dianggap gagal dan akan 

dibatasi hanya pada tempat tersebut saja.  

2. Barang-barang tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bisa 

ditawarkan dalam bentuk networking (jaringan). Dan perusahaan 

yang bersangkutan harus memberikannya kepada pihak pembeli 

-sejak awal- tanpa syarat apapun. Perusahaan-perusahaan yang 

barang-barang produksinya ditawarkan dalam bentuk jangka 

panjang dan menerima bayaran dengan cara dicicil dalam jangka 

panjang pula, bukan sebagai Network Marketer dan tidak 

mempunyai tujuan untuk mengeruk keuntungan yang 

melimpah di balik kemasan dan kedok perusahaan tersebut. 

3. Harga barang-barang tersebut harus sesuai dengan standar 

Internasional yang telah ditetapkan berdasarkan pengeluaran 

pokok, biaya produksi, biaya perusahaan dan prosentasi dari 

jumlah komisi yang dikeluarkan. 

Wirausaha dalam islam memposisikan sebagai pengertian 

bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk 

mencari keridhaan Allah swt. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, 

individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi 

matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka 
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panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan  dihadap masyarakat, 

Negara dan Allah swt. Sehingga Al-Qur’an dengan tegas tidak 

memperbolehkan berwirausaha dengan jalan yang batil, atau cara-

cara yang diharamkan oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya 

dalam Q.S An-Nisa ayat 29: 

                                  

                      

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu4; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29). 

                              

             

Terjemahnya:   

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

oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan 

sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut 

kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi 

goncang. (Q.S An-Nur:37). 

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka sangat jelas bahwa 

Allah swt. Melarang kita berwirausaha dengan cara yang curang atau 

batil dan Allah swt. Memerintahkahkan kita untuk senantiasa besifat 

jujur dalam jual beli serta senantiasa memprioritaskan ketaatan kita 

kepada Allah swt. 

Konsep Islam Tentang Kewirausahaan Islam memang tidak 

memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang 

kewirausahaan (entrepreneurship) ini, namun di antara keduanya 

mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki ruh atau jiwa yang 

sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. 

Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (biyadihi), 

                                                             
4Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan 

membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri 
sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.  
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dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat al-Qur’an 

maupun Hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat 

kerja keras dan kemandirian ini, seperti; “Amal yang paling baik 

adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya 

sendiri, ‘amalurrajuli biyadihi”; “Tangan di atas lebih baik dari tangan 

di bawah”; “al yad al ‘ulya khairun min al yad al sulfa” (dengan bahasa 

yang sangat simbolik ini Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras 

supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu 

pada orang lain). 

Seorang pebisnis belum dikatakan sukses bila keuntungan 

yang diperoleh hanya untuk dirinya sendiri dan hanya untuk 

sementara waktu, setelah itu dia mengalami kerugian yang nilainya 

lebih besar dari ongkos yang telah dikeluarkanya.Pebisnis dapat 

dikatakan sukses ketika keuntungan yang diperoleh lebih besar dari 

pada ongkos yang telah dikeluarkan dan dapat bermanfaat di 

lingkungan sekitarnya.5 Konsep berwirausaha modern dalam Islam 

untuk menjaga tujuan hakiki dalam menjalankan usaha, berikut 

landasan dalam menjalakan wirausaha dalam Islam: 

1. Tauhid 

Tauhid berarti pengesaan terhadap Tuhan. Tauhid 

membedakan antara Khaliq (Sang Pencipta) dengan makhluk (yang 

diciptakan). Islam memerintahkan agar seluruh umat manusia 

melakukan ketaatan kepada Allah semata. Namun, Islam 

menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan  demi membentuk 

kesatuan. Atas dasar pandangan inilah, seorang pebisnis harus 

memperhatikan tiga hal : (a) Allah yang paling ditakuti dan dicintai; 

(b) tidak bertindak diskriminasi terhadap pekerja, penjual,pembeli, 

atau mitra kerja; (b tidak menimbun kekayaan atau serakah. 

2.  Keseimbangan 

Islam mengajarkan kepada umatnya agar memiliki sikap dan 

perilaku yang seimbang, baik dalam hubungan vertikal maupun 

horizontal. Kita harus dapat menyeimbangkan antara perkara-

perkara akhirat dengan perkara-perkara yang bersifat keduniawian, 

karena segala hal yang berlebihan selalu tidak baik pada akhirnya. 

3. Kehendak Bebas 

                                                             
5 Masyuri, Sistem Perdagangan Dalam Islam, (Jakarta: LIPI, 2005), h. 17 
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Manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai 

kehendak bebas. Manusiaberhak untuk menentukan jalan hidupnya 

sendiri, menentukan tujuan yang akan dicapainya. Begitu pula dalam 

dunia bisnis, seorang pebisnis mempunyai kehendak bebas untuk 

menentukan pilihan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seorang 

pebisnis berhak untuk melakukan transaksi atau tidak, melakukan 

perjanjian atau tidak dan sebagainya. Namun, meskipun memiliki 

kehendak bebas seorang pebisnis tetap memiliki batasan-batasan 

sesuai dengan Al - Qur‟an dan Al - Hadits yang tidak boleh 

diabaikan. 

4. Pertanggungjawaban 

Seorang pebisnis mempunyai kebebasan namun tetap tidak 

dapat lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, 

sebagaimana bunyi firman Allah dalamAl-Qur‟an. “ Tiap - tiap diri 

bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” Oleh karena 

itu, semua kegiatan bisnis hendaknya dilakukan dengan tata cara 

yang halal.6 

5. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran 

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna 

kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu 

kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran 

dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi 

proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas 

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau 

menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika 

bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap 

kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan 

transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. 

6. Manajemen Islam 

Manajemen modern yang berasal dari Barat cenderung 

mengasingkan manusia dari manusia di sekitarnya. Manajemen 

modern juga menganggap tenaga kerja merupakan faktor produksi 

belaka sehingga menciptakan manusia-manusia yang semakin hari 

semakin terasing dari kodratnya sebagai manusia . Manajemen 

                                                             
6Syed Nawab Naqvi, Ethict and Economics:An Islamic Syntes, di 

terjemahkan oleh Husen Ani Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami, 
(Bandung: Mizan, 1993), h. 71 
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modern menghasilkan manusia-manusia yang bekerja sampai larut 

malam tanpa ada lagi kesempatan untuk berkumpul dengan 

keluarga atau melaksanakan kehidupan  dengan masyarakat di 

sekitarnya. 

Pekerjaan berdagang ini mendapat tempat terhormat dalam 

ajaran Islam, seperti disabdakan Rasul : 

“Mata pencarian apakah yang paling baik, Ya Rasulullah?”Jawab 

beliau: Ialah seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri 

dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar). 

Dalam QS.Al-Baqarah: 275 dijelaskan bahwa Allah swt telah 

menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan 

riba ini sangat merugikan karena membuat kegiatan perdagangan 

tidak berkembang. Hal ini disebabkan karena uang dan modal hanya 

berputar pada satu pihak saja yang akhirnya dapat mengeksploitasi 

masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup. 

Seingga Perilaku Terpuji dalam Perdagangan/ Berwirausaha, 

Menurut Imam Ghazali, ada 6 sifat perilaku yang terpuji dalam 

perdagangan, yaitu : 

1. Tidak mengambil laba lebih banyak. 

Membayar harga yang sedikit lebih mahal kepada pedagang 

yang miskin. Memurahkan harga dan memberi potongan kepada 

pembeli yang miskin sehingga akan melipatgandakan pahala. Bila 

membayar hutang, maka bayarlah lebih cepat dari waktu yang telah 

ditetapkan. Membatalkan jual beli bila pihak pembeli 

menginginkannya. Bila menjual bahan pangan kepada orang miskin 

secara cicilan, maka jangan ditagih apabila orang tersebut tidak 

mampu membayarnya dan membebaskan ia dari hutang apabila 

meninggal dunia. 

2. Menejemen utang piutang 

Hutang ini sudah melekat pada kehidupan masyarakat kita. 

Dosa hutang tidak akan hilang apabila tidak dibayarkan. Bahkan 

orang yang mati syahidpun dosa utangnya tidak berampun. Jadi jika 

seseorang meninggal, maka ahli warisnya wajib melunasi hutang 

tersebut. Tapi jika orang tersebut telah berusaha membayarnya, 

tetapi memang betul-betul tidak mampu, dan ia kemudian 

meninggal dunia, maka Rasul saw menjadi penjaminnya. Seperti 

dalam hadis berikut : 



146 

 

“ Barang siapa dari umatku yang punya hutang, kemudian ia 

berusaha keras untuk membayarnya, lalu ia meninggal dunia 

sebelum lunas hutangnya, maka aku sebagai walinya.” (HR. 

Ahmad). 

3. Demonstration Effect Menyebabkan Faktor Modal Menjadi 

Beku 

Demonstration Effect atau pamer kekayaan akan dapat 

mengundang kecemburuan social, orang lain menjadi iri, 

mengundang pencuri/perampok, membuat modal masyarakat 

menjadi beku dan membuat masyarakat tidak produktif. Nabi saw 

menganjurkan agar kita menggunakan uang untuk kepentingan yang 

di ridhoi Allah, terutama untuk tujuan pengembangan produktivitas 

yang digunakan untuk kepentingan umat. Dalam sebuah hadist 

disebutkan : 

“ Barang siapa mengurus anak yatim yang mempunyai harta, 

maka hendaklah ia memperdagangkan harta ini untuknya, 

jangan biarkan harta itu habis termakan sedekah (zakat).” (HR. 

At-Tarmidzi dan Ad-Daruquthni). 

Dalam hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila kita 

memiliki modal, maka janganlah disimpan begitu saja, tetapi harus 

digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan. 

4. Membina Tenaga Kerja Bawahan 

Hubungan antara pengusaha dan pekerja harus dilandasi oleh 

rasa kasih sayang, saling membutuhkan, dan tolong menolong. Hal 

ini dapat dilihat dari hubungan dalam bidang pekerjaan. Pengusaha 

menyadiakan lapangan kerja dan pekerja menerima rezeki berupa 

upah dari pengusaha. Pekerja menyediakan tenaga dan 

kemampuannya untuk membantu pengusaha untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang diperintahkan. Majikan mempunyai hak untuk 

memerintah  bawahan dan mendapat keuntungan. Majikan juga 

mnemiliki kewajiban yaitu membayar upah karyawan sesegera 

mungkin dan melindungi karyawannya. Seperti hadis berikut: 

“ Berikanlah kepada karyawanmu upahnya sebelum kering 

keringatnya.” (HR. Ibnu Majah). 
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Sebagai majikan kita juga harus menyayangi dan 

memperlakukan bawahan dengan baik karena itu bertentangan 

dengan ajaran islam.7 

Aplikasi Wirausaha Modern dalam Islam 

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit 

terkait konsep tentang kewirausahaan (entrepreneurship) ini, namun 

di antara keduanya mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki 

ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang 

digunakan berbeda. 

Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian 

(biyadihi), dan tidak cengeng. Setidaknya terdapat beberapa ayat al-

Qur’an maupun Hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang 

semangat kerja keras dan kemandirian ini, seperti; “Amal yang 

paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran 

keringatnya sendiri, ‘amalurrajuli biyadihi (HR.Abu Dawud)”. Hadis 

lain menjelaskan bahwa “Tangan di atas lebih baik dari tangan di 

bawah”; “al yad al ‘ulya khairun min al yad al sufla”( HR.Bukhari dan 

Muslim).\ 

Dengan bahasa yang sangat simbolik ini Nabi mendorong 

umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga 

dapat memberikan sesuatu pada orang lain), atuzzakah. Serta dalam 

al-qur’an menjelaskan tentang “Manusia harus membayar zakat 

(Allah mewajibkan manusia untuk bekerja keras agar kaya dan dapat 

menjalankan kewajiban membayar zakat)” (Q.S. Nisa : 77). Dalam 

sebuah ayat Allah mengatakan, terjemahnya: “Bekerjalah kamu, 

maka Allah dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan 

kamu”(Q.S. at-Taubah : 105). Oleh karena itu, apabila shalat telah 

ditunaikan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah 

karunia (rizki) Allah. (Q.S. al-Jumu’ah : 10). Bahkan sabda Nabi, 

“Sesungguhnya bekerja mencari rizki yang halal itu merupakan 

kewajiban setelah ibadah fardlu” (HR.Tabrani dan Baihaqi).  

Nash ini jelas memberikan isyarat agar manusia bekerja keras 

dan hidup mandiri. Bekerja keras merupakan esensi dari 

                                                             
7 http://islamkuno.com/2016/11/07/pemberdayaan - masyarakat 

dan kewirausahaan/.  http://insaniaku.files.wordpress.com/-islam-dan-
mental kewirausahaan-subur.pdf.         

http://islamkuno.com/2016/11/07/pemberdayaan%20-%20masyarakat%20dan%20kewirausahaan/
http://islamkuno.com/2016/11/07/pemberdayaan%20-%20masyarakat%20dan%20kewirausahaan/
http://insaniaku.files.wordpress.com/2009/03/4-islam-dan-mental%20kewirausahaan-subur.pdf
http://insaniaku.files.wordpress.com/2009/03/4-islam-dan-mental%20kewirausahaan-subur.pdf
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kewirausahaan. Prinsip kerja keras, menurut Wafiduddin, adalah 

suatu langkah nyata yang dapat menghasilkan kesuksesan (rezeki), 

tetapi harus melalui proses yang penuh dengan tantangan (reziko). 

Dengan kata lain, orang yang berani melewati resiko akan 

memperoleh peluang rizki yang besar. 

Perusahaan-perusahaan yang mempraktikkan bisnisnya 

dengan metode Network Marketing itu menggunakan berbagai cara 

dan gagasan. Di antara cara yang digunakan adalah dengan cara 

memberikan prosentasi kepada para pembeli yaitu dengan cara 

memperkenalkan dua orang atau dengan melalui sistem compensation 

plan. Di dalam gagasan dan cara ini, masyarakat dapat mengenal 

hasil-hasil produksi perusahaan melalui kawan-kawan dan kenalan 

mereka. Dengan membeli salah satu dari produk tersebut, mereka 

telah memasuki bisnis Network Marketing. Setiap orang atau pembeli 

yang dianggap telah memenuhi kelayakan, mempunyai tugas untuk 

memperkenalkan jaringan bisnis tersebut kepada dua orang sehingga 

ia dianggap aktif oleh perusahaan. Dengan demikian akan 

terbentuklah mata-rantai jaringan orang-orang yang akan mengalami 

peningkatan dalam bentuk vertikal yang berkembang dengan 

perbandingan dua. Perusahaan juga sesuai dengan undang-undang 

yang telah ditetapkan akan memberikan sekian persen kepada para 

pembeli sejalan dengan perkembangan globa.8 

Wirausaha seringkali dinilai sebagai profesi yang tidak baik 

karena banyak penipuan dan hal-hal yang melanggar etika dilakukan 

untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat dan lebih besar dalam 

menjalankan bisnis. Jelas sekali bahwa bisnis memiliki tujuan untuk 

mencari profit semata dan bukan kegiatan  dengan membantu orang 

lain untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Milton Friedman , 

tidak mungkin bisnis tidak mencari keuntungan.9 Milton melihat 

bahwa kenyataannya bahwa keuntungan adalah satu-satunya 

motivasi bagi pelaku bisnis. Pada akhirnya etika bisnis kembali 

kepada pelaku bisnisnya sendiri. Ada dua aspek yang digunakan 

                                                             
8 Aliyan Nezadi Damghani, Abul Qasim,  Network Marketing ya 

Kulahbardari Marmuz, karya Abul Qasim Aliyah Nezadi, Qum, (Madrasah 
Imam Ali bin Abi thalaib As, 1343), h. 1384 

9 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, (Jakarta: Rajawali 
Press, 2012), h. 22 
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sebagai tolak ukur etika yaitu: prinsip imbal balik dan iktikad baik.10 

Prinsip imbal balik maksunya adalah mau atau tidaknya seseorang 

menerima sebuah perilaku orang lain terhadap dirinya. Jika suatu 

tindakan tersebut dapat diterima dengan baik maka tindakan 

tersebut tidak melanggar etika yang ada. Sedangkan iktikad baik atau 

niat baik, dapat dilihat saat penjual mengatakan hal yang benar dan 

jujur tentang barang dagangannya. Seorang muslim yang baik dapat 

dilihat dari perilakunya sehari-hari. Dalam bertindak seorang muslim 

akan sangat berhati-hati untuk tidak membuat orang lain terganggu 

dan tetap pada ajaran agama Islam. 

Aplikasi terhadap seorang muslim dalam berbisnis sangat 

diperlukan sebagai investasi yang dapat menguntungkan dan 

menjamin kehidupannya di dunia dan akhirat. Al-Qur’an dan hadist 

adalah panduan bagi perilaku seseorang dengan menyelasarkan 

perilakunya dengan perilaku Rasulullah.11 Perilaku bisnis seorang 

wirausaha muslim dapat dilihat dari ketaqwaannya, sikap amanah 

yang dia miliki, kebaikannya , cara mereka melayani pembeli atau 

pelanggannya dengan ramah, serta semua kegiaan usahanya hanya 

dilakukan untuk ibadah semata. 

Adapun prilaku wirausaha dalam mengaplikasikan usahanya 

dalam ajaran Islam sebagai berikut: 

a. Takwa 

Dalam Al-Qur’an takwa adalah pencarian nilai yang baik dan 

menghindari nilai yang buruk.12 Manusia yang bertakwa akan selalu 

menghindari larangan-larangan Allah, tetapi sebaliknya dia akan 

menjalankan semua yang diperintahkan Allah menuju jalan yang 

benar. Manusia memiliki akal untuk menentukan mana yang benar 

dan mana yang salah. Jika orang tersebut dapat mengerti tentang hal 

yang benar dan bertakwa kepada Allah maka setiap kegiatannya 

seorang muslim akan selalu ingat dengan Allah Swt. Mengingat 

Allah adalah suatu hal prioritas yang telah ditentukan oleh Sang 

Maha Pencipta. Manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan 

                                                             
10 Agus Arijanto, Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis, h. 2 
11 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, penerjemah Samson 

Rahman judul asli Business Ethics in Islam,  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2006), h. 43 

12 Ali Hasan, Manajemen Bisnis Syari’ah (Kaya di Dunia Terhormat di 
Akhirat), (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), h.181 
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dunia akherat dengan jalan sebaik-baiknya. Termasuk dalam 

berbisnis seseorang harus selalu mengingat Allah Swt agar setiap 

perilakunya selaras dengan apa yang digariskan Allah dalam Al-

Qur’an dan Hadist agar dalam menjalankan hidupnya jauh lebih baik 

dan mulia. Islam menghalalkan bisnis tetapi yang harus diingat 

adalah semua kegiatan bisnis tidak boleh menghalangi seseorang 

untuk beribadah dan ingat kepada Allah Swt dengan tetap menjaga 

sholat lima waktu, berdzikr, dan menjalankan semua perintah Allah 

Swt. 

b. Amanah 

Amanah adalah menyampaikan dan memberikan hak atas 

suatu hal kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi 

haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga 

maupun jasa. Amanah adalah perilaku yang harus ada di miliki oleh 

wirausaha muslim dalam berbisnis. Jika seorang wirausaha muslim 

tidak menjalankan amanah berarti dia tidak beriman dan tidak akan 

memberikan rasa aman baik untuk dirinya sendiri dan sesama 

masyarakat disekitas lingkungan nya. Rasulluah Saw. adalah contoh 

pebisnis yang jujur karena sifat amanahnya. Perilaku amanah yang 

dilakukan dengan baik maka seorang wirausaha muslim akan dapat 

menjaga hubungannya dengan sesama manusia dengan cara menjaga 

kepercayaan orang lain yakni pembeli. Dapat menjaga hubungannya 

dengan Allah karena dapat menjaga amanah yang diberikan Allah 

terhadap harta yang Allah titipkan padanya. Dan dapat memelihara 

dirinnya dari kebinasaan. Islam sangat menghargai kerja keras 

seseorang, kerja keras yang dilakukan akan mendapat pahala dari 

Allah SWT. 

c. Rendah hati 

Wirausahawan muslim hendaknya memiliki perilaku yang 

sederhana, rendah hati, lemah lembut, dan santun atau disebut juga 

aqshid. Aqshid dapat dikatakan dengan menolong seseorang dengan 

bantuan nonmateri atau merasa simpatik, dengan bersikap 

dermawan kepada orang miskin atau bersikap ramah kepada orang 

lain. Berperilaku baik dengan menerapkan perilaku yang sopan dan 

santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Perilaku yang 

baik juga dapat tercermin dari akhlak orang tersebut. Akhlak adalah 

perilaku seseorang yang dilakukan secara berulang tanpa berfikir. 

Seorang muslim dapat dilihat memiliki akhlak yang baik ketika 
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semua aktifitasnya selalu mengingat Allah, senang berbuat baik, 

meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, istiqamah.13 Akhlak baik 

dalam berbisnis dilakukan dengan melakukan bisnis dengan 

komoditas yang halal dan melayani pembeli atau pelanggan dengan 

cara yang aik dengan kata-kata yang sopan dansapaan yang ramah. 

Perbuatan yang baik harus dilakukan selama melakukan kegiatan 

bisnis maupun kegiatan sehari-hari. Dalam berbisnis seorang muslim 

juga harus selalu mengingat Allah dengan berbuat jujur ketika 

melakukan bisnis, berdzikir, dan tidak melupakan ibadah wajib yaitu 

sholat lima waktu. 

d. Melayani dengan baik 

Selain itu wirausahawan muslim juga harus bersikap khidmah 

yakni melayani dengan baik.14 Pembeli akan merasa senang jika 

dilayani dengan ramah dan baik. Memberikan tenggang waktu saat 

pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau melunasi 

pinjaman. Sikap yang baik saat melayani akan membawa seorang 

wirausaha banyak mengenal orang baru dan bisa saja mendapatkan 

teman untuk bekerjasama mengembangkan bisnisnya. 

e. Bermurah hati dan membangun hubungan baik 

Islam memandang bahwa manusia memiliki kehormatan, 

dengan kehormatan ini manusia harus memperlakukan secara baik 

manusia lainnya dengan cara saling tolong menolong dengan 

membina hubungan baik kekeluargaan.15 Saling menolong antar 

sesama dengan bermurah hati kepada orang lain dapat dilakukan 

dengan bertutur kata sopan dan santun saat melakukan transaksi. 

Pelayanan yang diberikan oleh seorang penjual haruslah baik dan 

ramah agar pelanggan merasa senang dan ingin kembali lagi. 

Menjadi seorang yang pemaaf juga tindakan murah hati pada orang 

lain. Dengan memaafkan orang lain dalam kegiatan bisnis, 

makakegiatan bisnis tersebut telah selaras dengan moralitas dan nila-

nilai utama dalam Al-Qur’an.16 Hubungan bisnis juga harus 

                                                             
13 Sudarno Shobron, Studi Islam, jilid 1, (Surakarta:LPID-UMS, 2008), 

h. 106 
14 Sudarno Shobron, Studi Islam, h. 106. 
15Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Menejemen Syariah Sebuah Kajian Historis 

dan Kontemporer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 119 
16Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Menejemen Syariah Sebuah Kajian Historis 

dan Kontemporer, h.155. 
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dibangun dengan baik, salah satunya dengan tidak melakukan 

monopoli dan lainnya yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan 

pemerataan.17 Bermurah hati pada pembeli juga dapat dilakukan 

dengan memberikan hak khiyar. Khiyar adalah adanya hak untuk 

melakukan pembatalan atau meneruskan suatu transaksi. Hak ini 

harus ada dalam hal jual beli, jika seorang pembeli terlanjur membeli 

barang dan hak khiyar tidak ada maka akan muncul rasa penyesalan 

dan dendam antara penjual dan pembeli. Maka dalam jual beli khiyar 

masuk dalam etika bisnis Islam untuk menjaga hubungan antar 

manusia dari keburukan. Bermurah hati dengan pembeli dengan 

memberikan penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran 

diberikan untuk menolong sesama manusia yang berada dalam 

keadaan kurang baik dari segi ekonomi. Pemberian barang secara 

cuma-cuma dilakukan jika memamng pembeli tersebut dirasa tidak 

mampu. 

Adapun Orientasi bisnis wirausaha muslim masa kini. Karena 

Islam sangat menghargai kerja keras seseorang, kerja keras yang 

dilakukan akan mendapat pahala dari Allah swt. Seorang manusia 

yang unggul adalah manusia yang taqwa kepada Allah. 

Ketaqwaannya diukur dengan dengan tingkat keimanan, intensitas 

dan kualitas amal salehnya. Dalam berbisnis seorang muslim selalu 

patuh dengan syariat agama Islam. seorang muslim yang 

menjalankan bisnis diharapkan membawa keseimbangan dalam 

hidupnya, imbang dalam hal dunia dan akhirat. Melalui Rasulullah, 

Islam mengajarkan bagaimana bisnis seharusnya dilakukan. Mulai 

dari etika berbisnis sampai penggunaan harta yang diperoleh. 

Dengan berpegang pada syariat Islam, bisnis mempunyai tujuan 

dalam empat hal, yaitu: 

1. Profit 

Profit berupa materi dan benefit berupa nonmateri. Profit 

berupa materi diperoleh dengan melakukan bisnis dengan cara yang 

halal dengan dengan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan profit 

berupa nonmateri yang dimaksud adalah qimah insaniyah, qimah 

khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Qimah insaniyah adalah manfaat dari 

seorang pengelola bisnis kepada orang lain dalam bentuk sedekah, 

                                                             
17Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam, (Malang: 

UIN-Malang Press, 2007), h. 29. 
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kesempatan kerja, dan lain-lain. Qimah insaniyah lebih kepada 

memberikan manfaat kemanusiaan bagi orang disekitarnya. Qimah 

khuluqiyah yang dimaksud adalah setiap perbuatan atau perilaku 

seorang wirausaha muslim haruslah memiliki akhlak yang baik. Sifat 

ini akan terlihat pada seseorang jika dia rajin dalam ibadahnya, 

muamalah, dan kegiatan makan dan minumnya sesuai dengan 

perintah allah Swt.18 Qimah ruhiyah mempunyai pengertian jika 

seseorang harus selalu melibatkan Allah Swt dalam setiap 

kegiatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Jadi semua 

amal perbuatan yang dilakukan bersifat materi dan kesadaran akan 

hubungannya dengan Allah Swt saat melakukan suatu perbuatan 

disebut dengan ruh. Maka penyatuan ruh dan dan materi inilah yang 

disebut sebagai setiap perbuatan adalah ibadah.19 Perilaku bisnis 

yang sebenarnya tidak hanya perbuatan yang semata-mata hanya 

berhubungan dengan kemanusiaan tetapi juga memiliki sifat 

Illahiyah. Sikap kerelaan membantu orang lain yang dilakukan 

dengan terbuka adalah hal yang harus dilakukan dalam bisnis untuk 

mendapatkan keuntungan dan manfaat. Inilah yang dimaksud jika 

dalam bisnis Islam akan membawa keuntungan meterial dan non-

material. 

2.  Pertumbuhan 

Setelah target berupa materi dan nonmateri sudah didapatkan 

sebuah usaha harus dijaga agar tetap tumbuh dan mengalami 

kenaikan terus. Pertumbuha yang berjalan harus sesuai dengan 

syariat agama Islam yang sudah ada. Untuk menjaga agar bisnis 

tumbuh dari tahun ke tahun maka pelaku bisnis harus meningkatkan 

kualitas produksi dan pelayanan agar konsumen tetap senang 

membeli atau memakai jasa yang disediakan oleh produsen. Selain 

itu investasi syariah juga diperlukan untuk tetap menjaga 

pertumbuhan bisnis. Investasi syariah yang dilakukan seperti 

mengeluarkan zakat, infaq, sadaqah, dan tidak berfoya-foya. Harta 

                                                             
18 Muhammad karebet Widjajakusuma, Be The Best ...Not “Be Asa”, 

(Jakarta:Prestasi, 2007), h. 18. 
19 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet 

Widjajakusuma. Mengagas Bisnis Islam, (Jakarta:Gema Insani Press,2002), h. 
19  
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harus digunakan sebaik mungkin karena dalam mencarinya butuh 

usaha dan jerih payah. 

3. Keberlangsungan 

Setiap usaha diharapkan selalu mengalami pertumbuhan. 

Pertumbuhan ini harulah dijaga keberlangsungannya agar usaha 

yang dilakukan dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lama, di 

dunia dan di akhirat. Untuk menjaga keberlangsungan usaha harus 

dibuat suatu perencanaan dan tidak lupa dengan tetap berlandaskan 

syariat Islam.20 

4. Ridha Allah  

Semua yang dilakukan oleh seorang muslim harus memiliki 

tujuan akhir keberkahan dari Allah Swt. Keberkahan yang diperoleh 

dari ridha Allah diperoleh dengan menjalankan semua syariat Islam 

dan menjalankan semua kegiatan bisnisnya dengan ikhlas. Jika 

mereka menyatukan mencari rezeki dan beribadah kepada Allah, 

dengan berjual beli pada waktunya dan mendirikan shalat pada 

waktunya, maka mereka telah mengumpulkan kebaikan di dunia 

dan kebaikan di akhirat.21 

Islam mengajarkan kepada penganutnya bahwa harta yang 

telah didapatkan bukanlah tujuan akhir dari hidup, tetapi dengan 

fasilitas berupa harta kekayaan seseorang dapat membantu 

sesamanya dengan lebih baik. Ajaran Islam yang luhur dan indah 

senantiasa menggalakkan manusia agar terus berbuat amal  kepada 

sesama manusia.22 

Menurut AA Gym, bisnis dikatakan untung manakala bisnis 

tersebut jadi amal, membangun citra atau nama baik, kita bisa lebih 

matang/ lebih dewasa/lebih baik, banyak saudara, dan paling 

banyak memberi manfaat kepada orang lain ”.106 Sebagai seorang 

muslim, seorang entrepreneur haruslah bersikap arif dalam 

menyikapi harta yang diberikan Allah Swt padanya. Sebagai seorang 

entrepreneur atau wirausahawan muslim harus mengerti jika semua 

harta yang dia peroleh adalah harta Allah yang dititipkan padanya. 

                                                             
20Malahayati, Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah, Yogyakarta: Jogja 

Great! Publisher, 2010, h. 72. 
21Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, “Jual Beli yang Dilarang dalam 

Islam”, http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com, 7/11/16. 
22Hamzah Ya’qub, Etos Kerja Islami, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 

1992), h. 21. 
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Maka selayaknya sebagai umat muslim yang baik, mereka harus 

menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah Swt, guna 

menegakkan kalimat-Nya, membantu sesama manusia, dan 

menolong sesama hamba-Allah Swt.23 Firman Allah Swt. dalam Q.S. 

Adz- Zariyaat ayat 19: 

               

Terjemahnya:  

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian24. 

Kesederhanaan yang diajarkan oleh agama Islam membuat 

seorang muslim akan selalu merasa bersyukur dengan keadaannya. 

Sederhana yang dumaksud bukan berarti hidup dalam kemiskinan 

dengan serba kekurangan dan bersifat kikir terhadap orang lain, 

tetapi hidup dengan rasa yang cukup dan menggunakan hartanya 

sesuai dengan kebutuhannya. Bersyukur dengan cara beramal, 

membantu orang lain yang membutuhkan, berinfak, sadaqah, dan 

mengeluarkan zakat setiap tahunnya. 

Kesimpulan 

Berangkat dari penjabaran di atas, maka yang menjadi 

kesimpulan dari penulisan makalah ini adalah: 

1. Wirausaha itu adalah orange rang yang mempunyai kemampuan 

melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, 

mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna 

mengambil keuntungan dan tindakan yang tepat guna dalam 

memastikan kesuksesan. 

2. Memaknai Konsep berwirausaha modern dalam Islam untuk 

menjaga tujuan hakiki dalam menjalankan usaha, sehingga 

landasan menjalakan wirausaha dalam Islam, yakni Tauhid, 

keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebijakan, 

kebenaran, kejujuran dan manajemen Islam. 

3. Perusahaan-perusahaan yang mempraktikkan bisnisnya dengan 

metode Network Marketing itu menggunakan berbagai cara dan 

                                                             
23 Yusuf Qarhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema 

Insani, 1997), h.43. 
24 Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah 

orang miskin yang tidak meminta-minta. 
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gagasan. Di antara cara yang digunakan adalah dengan cara 

memberikan prosentasi kepada para pembeli yaitu dengan cara 

memperkenalkan dua orang atau dengan melalui sistem 

compensation plan. Adapun prilaku wirausaha dalam 

mengaplikasikan usahanya dalam ajaran Islam yakni Takwa, 

Amanah, Rendah hati, Melayani dengan baik, Bermurah hati dan 

membangun hubungan baik. 

Implikasi 

Adapun Implikasi penulisan makalah ini, agar kiranya bisa 

dijadikan sebagai pedoman dalam pengembanagan dan pengkajian 

tentang kewirausahaan modern dalam perspektif Islam beserta 

aplikasinya, dan menjadi inspirasi untuk semakin meningkatkan 

semangat belajar dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian 

Penulis juga menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari 

kesempurnaan, sehingga penulis sangat mengharapkan, masukkan, 

saran dan keritik yang membangaun dari pembaca, demi 

kesempurnaan penulisan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BEDAH ULANG PERBANKAN KONVENSIONAL 
VERSUS PERBANKAN ISLAM DALAM  

REALITAS SOSIOLOGISNYA 

Rahman Subha 

 

Pendahuluan 

Sebagai agama yang memiliki ajaran komprehensif dan 

universal, secara kmprehensif, Islam tidak hanya mengatur persoalan 

ibadah ritual, namun juga mengatur persoalan muamalah salah 

satunya yakni masalah ekonomi. Universalitas syariah bermakna 

bahwa syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan 

tempat sampai hari akhir nanti.1  

Dalam sistem ekonomi dunia dikenal tiga sistem 

perekonomian yakni isme, kapitalisme dan ekonomi Islam. Selama 

puluhan tahun umat Islam dipisahkan dan diasingkan dari sistem 

ekonomi Islam itu sendiri. Umat Islam hanya disuguhkan dua pilihan 

sistem ekonomi, yakni antara kapitalisme ataukah isme.  Munculnya 

kembali sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sikap 

ketidaksepakatan dengan penerapan sistem ekonomi kapitalis dan 

sistem ekonomi is. Dalam ekonomi kapitalisme dan isme, lembaga 

perbankan menjadi kunci terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana 

terdapat banyak praktek riba di dalamnya. Hingga pada tahun 1960-

an sistem ekonomi Islam mulai dikenal lagi. Munculnya bank islam 

merupakan sebuah usaha untuk menghilangkan bentuk riba yang 

telah berakar dalam dunia perbankan, terutama pada perbankan 

konvensional dan memperbaiki sistem ekonomi yang telah lama 

rusak akibat kesalahan sistem yang diterapkan. Munculnya ide 

tentang pendirian bank islam berawal dari Organisasi Konferensi 

Islam pada tahun 1970 di Jeddah, Saudi Arabia. Sehingga disepakati 

bahwa bank islam berada d ibawah kendali OKI. Pada tahun 1975 

didirikanlah bank islam yang bernama Islamic Development Bank di 

Jeddah.2 

                                                             
1Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Cet. 

I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4.  
2http://said-iqbal.blogspot.com/2011/05/bank-syariah-dan-akad-

akadnya.html.diakses 15/2/2012.  

http://said-iqbal.blogspot.com/2011/05/bank-syariah-dan-akad-akadnya.html
http://said-iqbal.blogspot.com/2011/05/bank-syariah-dan-akad-akadnya.html


158 

 

Seiring maraknya pertumbuhan perbankan syariah di 

berbagai tempat di seluruh dunia, salah satunya indonesia, 

menggambarkan adanya potensi pasar perbankan syariah di 

Indonesia. Hal ini yang seolah bisa menjadi indikator telah 

munculnya kesadaran sebagian umat Islam di Indonesia terhadap 

penerapan syariah Islam dalam kehidupan bermuamalah yang bebas 

dari riba dan meninggalkan aktifitas bisnis haram lainnya. Bank-bank 

konvensional yang lebih dahulu hadir dianggap tidak mampu 

mengakomodir tuntutan perubahan sistem yang diharapkan umat 

Islam selain masih rentan menggunakan sistem ribawi, bank 

konvensional juga nyata-nyata masih tidak memperdulikan 

pemutaran uang nasabah apakah untuk investasi dalam bisnis yang 

di halalkan atau di haramkan menurut ketentuan syariat Islam. 

Sebuah mikro ekonomi Islam yang berjalan pada sistem 

makro ekonomi kapitalisme, membuat sebagian umat Islam ragu 

akan praktek dari lembaga keuangan bank syariah ini. Jika dilihat 

dari tujuan dan latar belakang kemunculan bank-bank syariah tentu 

sangat pantaslah bank syariah itu untuk menuai pujian dan 

dukungan sebagai institusi perbankan alternatif bagi umat Islam 

yang membutuhkan jasa perbankan tanpa dihantui dosa riba dan 

aktifitas terlarang lainnya, namun seiring waktu berjalan,  saat 

terjadinya interaksi diantara peraktisi perbankan, pengguna 

perbankan (nasabah) dengan para ahli ilmu (para ulama) serta kajian-

kajian yang mendalam maka sedikit demi sedikit mulai bermunculan 

temuan berbagai penyimpangan yang terjadi baik pada proses akad 

muamalah berlaku yang diterapkan oleh bank syariah maupun 

konsep dasarnya yang melandasi berdirinya perbankan syariah baik 

dalam produk pendanaan maupun produk pembiayaannya. 

Disamping itu standar untuk menilai bank syariah 

sebenarnya bukan pada aspek manfaat atau kinerjanya, melainkan 

sejauh mana bank syariah berpegang teguh dengan syariah Islam. 

Singkat kata, apakah praktek bank syariah yang selama ini ada telah 

sesuai dengan prinsip syariah. Mengingat masyarakat justru 

mengatakan praktek bank syariah tidak berbeda dengan bank 

konvensional. 

Melihat latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

makalah ini adalah, sebagai berikut: (a) Bagaimana Sejarah 

Pertumbuhan dan Perkembangan Bank Syariah; (b) Bagaimana 
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Perbedaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional; dan (c) 

Bagaimana Praktek Perbankan Syariah dalam Tinjauan Realitas 

Sosiologis. 

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Bank Syariah 

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan 

kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan 

modernis.3 Rintisan perbankan syariah pertama kali mulai muncul di 

Mesir pada dekade 1960-an dan beroperasi sebagai rural-social bank 

(semacam lembaga keuangan unit desa jika di Indonesia) di 

sepanjang delta sungai Nil. Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank 

binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut hanya beroperasi di pedesaan 

Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi 

pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finacial dan 

ekonomi Islam.4 

Perkembangan secara formal dimulai pada Sidang Menteri 

Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 berhasil disetujui rancangan 

pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 

milyar dinar dan beranggotakan semua negara OKI. Sejak awal itu 

mendekati awal dekade1980-an bank-bank Islam mulai bemunculan 

di Mesir, Sudan, Negara-negara teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, 

Bangladesh, Turki.5  

                                                             
3Menurut pandangan ini, riba adalah  sesuatu yang sangat dilarang 

dalam  al-Qur’an, sehingga diputuskan  bahwa bunga bank adalah riba. 
Dibawah naungan sistem bunga, mereka menganggap bahwa bank 
konvensional telah menjadi pemicu kemiskinan umat Islam.  Gerakan ini 
dikenal  juga  dengan istilah kelompok neo-revivalis. Gerakan ini telah 
meluas kenegara Islam lainnya seperti Pakistan dan  Negara-negara  Arab 
lainnya.  Dibawah pemikiran  neo-revivalis  ini, teori tentang perbankan 
Islam telah berkembang seiring dengan mulai bertumbuhnya bank-bank 
Islam di negara Arab kaya minyak. Lihat Abdullah Saeed, Islamic Banking 
and Interest: A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary 
Interpretation (Leiden: Ej Brill, 1996), h. 56. 

4Ahamd el-Najjar, Bank Bil Fawaid wa Istiratijiyah Lil Tanmiyah al-
Iqtishadiyyah (Jeddah King Abdul Aziz University Press, 1972)., h. 57. 

5Ulfi Kartika Oktaviana, Finacial Ratio to Distinguish Islamic Bank, 
Islamic Bussiness Units and Conventional Bank in Indonesia (Cet.I; Jakarta: 
Kemenag RI, 2012), h. 1. 



160 

 

Di indonesia, perkembangan bank Islam yakni sejak 

dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992, Indonesia mulai 

menjalankan sistem perbankan ganda, yakni perbankan 

konvensional dan perbankan syariah. Kemunculan perbankan Islam 

dimotori oleh Bank Muamalat Indonesia. Bank ini didirikan tahun 

1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah serta 

dukungan dari Ikatan   Cendekiawan Muslin Indonesia (ICMI) dan 

beberapa pengusaha Muslim. Lahirnya BMI telah membawa angin 

bagi umat muslim untuk tetap berhubungan dengan bank   tanpa 

takut terlibat dengan riba. Tujuh tahun setelah berdirinya BMI, 

pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-Undang No.10 

tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang 

perbankan. Sehingga keberadaan bank Islam di Indonesia telah 

diatur dalam UU dengan menggunakan istilah Perbankan Syariah. 

Selanjutnya dalam rangka mempercepat perkembangan perbankan 

syariah, maka UU. No. 10 Tahun 1998 di amandemen dengan UU. 

No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, selain mengukuhkan 

kedudukan hukum perbankan syariah, momentum dikeluarkannya 

UU ini juga mendorong berdirinya UUS (Unit Usaha Syariah) dan 

BUS (Bank Umum Syariah).6 Sehingga banyak bank konvensional 

yang membuka atau mengkonversi menjadi bank syariah. 

Terlepas dari hal di atas, secara sosiologis, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan munculnya bank Islam. Pertama, dipicu 

oleh  kelompok  yang menganggap bunga sebagai riba. Abad ke 

sembilan belas, barat mulai mendirikan bank konvensional di negara-

negara Islam. Keberadaan bank ini telah menimbulkan kelompok 

dari para ulama Islam yang menganggap bahwa bunga adalah riba.  

Kedua, kekayaan Minyak di Negara-negara Teluk.  Hasil minyak yang 

melimpah di negara-negara teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni 

emirat Arab (UEA), Qatar dan Bahrain menjadi faktor penting dalam 

pengembangan bank-bank Islam. Hampir semua bank Islam yang 

didirikan disekitar tahun 1970-an di Timur Tengah dibiayai oleh 

kekayaan minyak. Ketiga, timbul adanya interprestasi  riba 

sebagaimana yang dilakukan di beberapa negara muslim. Hasil 

keputusan politik yang diambil oleh penegak hukum di negara-

                                                             
6Ulfi Kartika Oktaviana, Finacial Ratio to Distinguish Islamic Bank, 

Islamic Bussiness Units and Conventional Bank in Indonesia, h. 3-4.  
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negara muslin beranggapan bahwa tanpa mendirikan  bank Islam 

mungkin cita-cita  untuk menghilangkan  bunga dari sistem 

perbankan hanya akan tetap ada dalam tataran teori. 7 

Di indonesia, industri perbankan syariah mampu 

menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang tinggi dengan rata-rata 

sebesar 40.2% pertahun pada tahun 2007-2011 dan terus meningkat. 

Olehnya, bank syariah dijuluki sebagai ”The Fastest Growing 

Industry”.8 Seiring dengan hal ini perbankan syariah semakin 

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah 

memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, 

mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan syarat-

syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, 

proposal, laporan keuangan, dan sebagainya dan sebagainya. Akan 

tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya.  

Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut akad dan 

aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan 

kerja.9 Di antara perbedaan-perbedaan prinsipil tersebut adalah:10  

1. Akad dan Aspek Legalitas 

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki 

konsekuensi duniawi dan ukhrawi  karena akad yang dilakukan 

berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar 

kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya 

berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian 

tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti. 

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dala barang, pelaku 

transaksi, maupun ketentuan lainya harus memenuhi akad. 

                                                             
7Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of The 

Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation,  h. 70. 
8Halim Alamsyah,  Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah 

Indonesia: Tangtangan dalam Menyonsong MEA 2015. Naskah Milad ke-8 
Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 2012. 

9Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h. 29. 
10Muhammad Syafi`i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h. 

30-34. Lihat Juga Ulfi Kartika Oktaviana, Finacial Ratio to Distinguish Islamic 
Bank, Islamic Bussiness Units and Conventional Bank in Indonesia, h. 21-23. 
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2. Lembaga Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan 

nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan 

konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak 

menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi 

syariah.Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau 

berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama 

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia ata BAMUI yang didirikan 

secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan 

Majelis Ulama Indonesia. 

3. Struktur Organisasi 

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank 

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur 

yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional 

adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi 

mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai 

dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya 

diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. 

Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan 

oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan 

anggota  Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum 

Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu 

mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. 

4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai 

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah, tidak 

terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah 

tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-

unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal 

pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat 

didanai melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan 

kaidah-kaidah syariah. 

5. Lingkungan dan Budaya Kerja 

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja 

yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat  amanah 

dan  shiddiq, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin 
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integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank 

syariah harus profesional (fathanah), dan mampu melakukan tugas 

secara  team-work dimana informasi merata diseluruh fungsional 

organisasi  (tabligh). Dalam hal reward dan punishment, diperlukan 

prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah. 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Bank Konvensional Bank Syariah 

1. Investasi yang halal 

dan haram 

2. Memakai perangkat 

bunga 

3. Profit oriented 

4. Hubungan dengan 

nasabah dalam bentuk 

hubungan debitur-

kreditur 

5. Tidak terdapat Dewan 

Pengawas Syariah 

1. Melakukan investasi-investasi 

yang halal saja 

2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual 

beli, atau sewa 

3. Profit dan falah oriented11 

(kemakmuran dan kebahagiaan 

akhirat) 

4. Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk kemitraan 

5. Penghimpunan dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan fatwa 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001. 

 

Dalam segi imbalan, antara bank konvensional dan bank 

syariah keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik 

dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. 

Dimana pada bank konvensional imbalan yang diberikan berupa 

bunga yang merupakan imbalan atas simpanan nasabah sedangkan 

pada bank syariah imbalan yang diberikan merupakan bagi hasil. 

Perbedaan antara imbalan yang diberikan oleh kedua bank tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

                                                             
11 Falah berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di 

akhirat  
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Tabel 2.2 

Perbedaan Imbalan Bank Konvensional dan Bank Syariah 

Bunga Bagi Hasil 

1. Penentuan bunga dibuat 

pada waktu akad tanpa 

berpedoman pada 

untung/rugi 

2. Besarnya persentase 

berdasarkan pada jumlah 

uang (modal) yang 

dipinjamkan 

3. Jumlah pembayaran 

bunga tetap seperti yang 

dijanjikan tanpa 

pertimbangan apakah 

proyek yang dijalankan 

oleh pihak nasabah 

untung atau rugi 

4. Eksistensi bunga 

diragukan oleh semua 

agama, termasuk agama 

Islam 

1. Penentuan besarnya 

rasio/nisbah bagi hasil 

dibuat pada waktu akad 

dengan berpedoman pada 

untung/rugi 

2. besarnya rasio bagi hasil 

berdasarkan pada jumlah 

keuntungan yang diperoleh 

3. Bagi hasil bergantung pada 

keuntungan proyek yang 

dijalankan. Bila usaha 

merugi kerugian akan 

ditanggung bersama oleh 

kedua belah pihak 

4. Jumlah pembagian laba 

meningkat sesuai dengan 

peningkatan jumlah 

pendapatan  

5. Tidak ada yang meragukan 

keabsahan bagi hasil. 

Sumber : Bank Syariah: dari teori ke praktek, Syafi’i Antonio,M, 2001. 

 

Praktek Perbankan Syariah: Kondisi Realitas Sosiologis 

Praktek perbankan erat kaitanya dengan konsepsi riba, justru 

alasan sosiologis lahirnya bank islam, sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya adalah keinginan kaum muslimin untuk terbebas dari 

praktek riba dalam industri perbankan. Padahal Allah 

mengharamkan riba, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 275. 
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Terjemahnya: 

Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.12  

1. Pertumbuhan yang Fantastis 

Pada 1976 hingga 1985 terjadi perkembangan luar biasa pada 

institusi keuangan Islami ini di seluruh dunia. Beberapa negara Islam 

di Timur Tengah, seperti Sudan, Pakistan, dan Iran mulai mendirikan 

dan memberikan prioritas dalam penumbuhan perbankan Islam. 

Bank Islam juga didirikan di negara-negara non muslim, misalnya, di 

Denmark, Luxembourg, Swizerland dan Inggris. Dari konferensi 

Islamic Bank di Singapura (Agustus 1998) lembaga keuangan Islam 

tercatat mencapai 200 buah, diantaranya 160 berupa bank, sisanya 

berupa lembaga keuangan non-bank. Sedangkan besaran dana yang 

dikelola senilai 170 miliar Dolar dengan pertumbuhan mencapai 15% 

per tahun. Tahun 2001 menurut General Council of Islamic Financial 

Institution and Banks jumlah lembaga keuangan Islam tidak kurang 

dari 267 buah, total aset 262 miliar Dolar dengan tingkat 

pertumbuhan 23% per tahun.13 

Memasuki tahun 1426 H (2005) setidaknya telah terdaftar 

sekitar 520 perbankan Islam di seluruh dunia yang mengelola 

perputaran uang lebih dari 400 miliar Dolar (sekitar Rp 3.600 triliun). 

Dana tersebut terdiri dari modal dan tabungan para nasabah yang 

terus meningkat. Jumlah pengguna jasa sistem finansial dan investasi 

Islam dari pengusaha kecil dan besar diperkirakan akan terus 

meningkat. Jumlah bank-bank Islam baru terus bertambah, di 

antaranya, pendirian Bank Islam Emirates-Sudan yang mulai 

beroperasi pada tahun 2005 dengan modal dasar 200 juta Dolar. Bank 

tersebut akan mendirikan cabangnya di seluruh Sudan. Di Kuwait, 

diperkirakan dalam beberapa tahun mendatang lebih dari 50 persen 

sistem finansial di bursa ini akan menggunakan sistem Islam.14 

                                                             
12 Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya (Cet. III; 

Bandung: Syamil Qur`an, 2014), h. 47. 
13Data-data ini dihimpun dari berbagai sumber dan pernah 

dipaparkan dalam artikel Abdul Aziz Setiawan, “Prospek Perbankan 
Syariah 1426 H”, (Majalah Hidayatullah Edisi 12/XVII/April 2005), h. 30-31. 

14Data-data ini dihimpun dari berbagai sumber dan pernah 
dipaparkan dalam artikel Abdul Aziz Setiawan, “Prospek Perbankan 
Syariah 1426 H”, h. 30-31. 
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Selama tahun 2004, Bank-bank Islam di kawasan Teluk telah 

membukukan rekor keuntungan terbesar. Bank Islam Qatar (QIB) 

meraih keuntungan 302 miliar Riyal Qatar atau sekitar 108 persen 

dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 145 juta Riyal. 

Perusahaan Asuransi Islam Qatar (QIA) juga membukuan 

keuntungan terbesar sejak didirikan dengan keuntungan lebih dari 

100 persen. Bank Islam Dubai (DIB) meraih keuntungan mencapai 79 

persen dibanding tahun sebelumnya yang juga merupakan rekor 

keuntungan terbesar. Jumlah deposito di bank Islam terbesar Uni 

Emirat Arab itu juga meningkat sekitar 62 persen dari tahun 

sebelumnya. Negeri jiran kita, Malaysia juga menjadi penyumbang 

utama bagi perkembangan perbankan dan keuangan Islam antar 

bangsa. Aset sistem perbankan Islam-nya telah melebihi angka 100 

juta Ringgit atau sekitar 10 persen dari asset total perbankan.15 

2. Kondisi Realitas Perbankan Syariah 

Sebagaimana diamanatkan pada pada Pasal 4  Undang-

Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping 

sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu 

menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi . 

Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 

3 (tiga) kategori, yaitu :16 

a. Kegiatan penghimpunan dana (funding)Kegiatan 

penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui 

mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk 

perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua 

macam yaitu tabungan dan giro berdasarkan pada akad 

wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad 

mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai 

akad mudharabah. 

b. Kegiatan penyaluran dana (lending).Kegiatan penyaluran 

dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh bank 

dalam bentuk mudharabah, murabaha, musyarakah, ijarah 

                                                             
15Data-data ini dihimpun dari berbagai sumber dan pernah 

dipaparkan dalam artikel Abdul Aziz Setiawan, “Prospek Perbankan 
Syariah 1426 H”, h. 30-31. 
        16 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indoensia, 
(Yogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 65. 
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ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan 

mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan 

untuk murabaha, bagi hasil untuk mudharabah dan 

musyarakah, sewa untuk ijarah dan biaya administrasi qardh. 

c. Jasa Bank. Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa 

penyediaan bank garansi (kafalah), letter of credit (L/C), 

hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing. 

Para peneliti perbankan syariah dan ulama masih 

bertentangan satu sama lain mengenai ke-syariah-an bank syariah. 

Sheikh Muhammad Taqi Usmani, anggota the Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI) yang 

menetapkan standar syariah untuk semua institusi finansial syariah 

di seluruh dunia menyatakan bahwa 85% dari seluruh sukuk (surat 

utang syariah) yang diperdagangkan di seluruh dunia tidak sesuai 

dengan kaidah Islam (dan tentunya berarti tidak syariah). Seorang 

bankir berkebangsaan Kuwait bernama Ahmad Al-Sarraf sempat 

menulis sebuah artikel tentang hal ini, yang berjudul “The Non-

usury Deception”. Dalam artikel tersebut Ahmad mengutip 

pernyataan seorang pakar bank syariah bernama Profesor Hamid Al-

‘Ali yang menyatakan “bank-bank Islam menyamarkan riba dengan 

membuat dokumen-dokumen yang terlihat sebagai dokumen 

penjualan, namun sejatinya merupakan dokumen perjanjian dengan 

bunga. Oleh karena itu, siapapun yang menganggap bahwa bank 

tradisional/konvensional  dan bank Islam berbeda adalah orang 

yang keras kepala”. Di Indonesia sendiri kondisi ke-syariah-an 

produk perbankan syariah juga masih dalam pertanyaan besar. 

Menurut artikel yang ditulis oleh Dr. Muhammad Arifin Baderi yang 

kemudian dimuat di situs, banyak bank-bank syariah yang 

melanggar fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang 

terkait keuangan syariah.17 Berikut praktek-praktek perbankan 

syariah yang di muat oleh Kafi Hidonis:18 

                                                             
17Muhammad Arifin Baderi, Praktek Perbankan Syariah, 

http.pengusahamuslim.com/2012/12/Praktek-Perbankan-Syariah.html. 
diakses 16/10/2016. 

18 Kafi Hidonis, Prinsip Bagi Hasil, http://ekonom-
rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing 
dan.html. diakses 16/10/2016. 

http://ekonom-rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing%20dan.html
http://ekonom-rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing%20dan.html
http://ekonom-rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing%20dan.html
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Realitas yang terjadi dilapangan pada sistem bagi hasil 

menggunakan sistem revenue sharing, dimana  biaya  (seperti biaya 

tenaga kerja, administrasi, penyusutan, dan biaya operasional 

lainnya) tidak dibebankan bersama, melainkan dibebankan hanya 

pada pengelola (mudharib). Keuntungan pengelola diperoleh dari 

pendapatan (laba kotor) dikurangi biaya kemudian dikali persentase 

bagi hasil. Sedangkan keuntungan pemodal diperoleh dari 

pendapatan (laba kotor) dikali persentase bagi hasil. Sedangkan 

praktek syariah dalam bagi hasil patokanya adalah prinsip Profit and 

Lost Sharing (bagi-hasil keuntungan dan kerugian), keuntungan dan 

kerugian itu mengikuti kontribusi syarîk (mitra). Kontribusi para 

mitra itu bisa berupa harta/modal, bisa berupa aktivitas (tasharruf) 

(tenaga, pikiran dan waktu) menjalankan aktivitas bisnis syirkah 

itu.19 

Prinsip dalam sharing keuntungan dan kerugian itu adalah 

seperti ungkapan oleh Ali bin Abi Thalib ra. yang diriwayatkan oleh 

Abdurrazaq di Mushannaf-nya: Kerugian itu berdasarkan harta 

(modal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka 

(para mitra). Prinsip (hukum) ini juga dipegang oleh asy-Sya’bi, al-

Hasan, Ibn Sirin, Qatadah, al-Hakam, Hamad, Thawus, Ibrahim, Abu 

Qilabah dan lainnya.20 

Begitu juga prinsip bagi hasil pada produk musyarakah, pada 

praktek bank syariah di Indonesia, sebagian besar hanya pihak bank 

yang memberikan kontribusi dana, adapun sistem bagi hasilnya 

menggunakan sistem revenue sharing21 yang seharusnya menerapkan 

Profit and Lost Sharing (bagi-hasil keuntungan dan kerugian). 

Sedangkan Murabahah merupakan bentuk pembiayaan 

dimana bank syariah membeli barang secara tunai berdasarkan 

permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut 

secara tidak tunai dengan harga pokok barang ditambah persentase 

                                                             
19Kafi Hidonis, Prinsip Bagi Hasil, http://ekonom-

rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing 
dan.html. diakses 16/10/2016. Lihat Juga Ismail, Perbankan Syariah (Cet. IV; 
Jakrta: Kencana, 2014), h. 94. 

20 Yahya Abdurrahman. Syirkah. ( Majalah Al Wa’ie edisi Oktober 
2011), h. 25.   

21 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. (Jakarta: Rajawali Press, 
2011),  h. 217.  

http://ekonom-rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing%20dan.html.%20diakses%2016/10/2016
http://ekonom-rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing%20dan.html.%20diakses%2016/10/2016
http://ekonom-rindang09.blogspot.com/2010/05/prinsip-bagi-hasil-revenue-sharing%20dan.html.%20diakses%2016/10/2016
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laba yang disepakati kedua pihak, contohnya: Seseorang ingin 

membeli sebuah mobil seharga Rp. 100 juta, lalu ia meminta pihak 

bank untuk membelinya atas nama bank dan dia berjanji, jika bank 

telah membeli mobil tersebut dia akan membelinya dari bank dengan 

cara tidak tunai seharga Rp. 100 juta ditambah laba untuk bank 

sebanyak 10% dari harga, total harga menjadi Rp. 110 juta yang 

dibayar dalam bentuk angsuran selama 2 tahun. Dalam praktek bank 

syariah di Indonesia, nasabah diwajibkan memberikan jaminan 

(agunan). Agunan ini merupakan barang yang dibeli oleh nasabah 

dalam akad murabahah ini. Praktek ini tentunya bertentangan 

dengan syariah, sebab yang harus dijadikan agunan adalah barang 

lain, selain barang yang dibeli (al-mabî’) tadi. Disamping itu, barang 

belum jelas dimiliki penjual (Bank) saat akad penjualan dengan 

pembeli (nasabah).22 

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam 

ra. Ia mengisahkan : 

Artinya: 

Wahai Rasulullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli 

suatu barang yang aku tidak menjualnya karena tidak aku miliki, 

kemudian aku pun membeli barang tersebut dari pasar”. Maka 

Nabi Saw menjawab: “jangan engkau jual barang yang tidak 

engkau miliki!”.23 

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan 

perpaduan antara ijarah dan jual beli. Dari sisi ijarah, perbedaan 

IMBT terletak pada opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir 

periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada 

adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu 

melalui akad ijarah (sewa), sebelum transaksi jual beli dilakukan. 

Dalam praktek IMBT yang perlu dicermati bahwasannya di beberapa 

bank syariah biasanya mengharuskan bagi nasabah untuk membeli 

barang pada akhir periode yang dituangkan dalam perjanjian. 

Praktek ini bertentangan dalam ketentuan syariah, dimana terjadi 

dua akad dalam satu transaksi (shafqatain fi shafqat), yakni akad ijarah 

                                                             
22Yahya Abdurrahman., Ar-Rahn (Agunan). (Majalah Al-Wa’ie Edisi 

Juni 2007), h.  37. 
23 Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Buyu` ( Damaskus, tth), h. 

277. 
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dan bai’.24 Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad 

dan an-Nasa-i dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu: 

عَةٍ  عَتَ يِْْ فِْ بَ ي ْ   .أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ هَى عَنْ بَ ي ْ
Artinya: 

Nabi saw. melarang melakukan dua transaksi dalam satu 

transaksi.25 

 

As-Salam mempunyai arti yakni seseorang yang memberikan 

bayaran di muka untuk mendapatkan barang yang masih abstrak 

dengan jaminan bahwa ia akan menerimanya pada masa tertentu. 

Salam termasuk transaksi jual beli.26 Praktek ini tentunya harus 

dicermati, sebab tidak semua jenis barang bisa dilakukan akad salam. 

Yang demikian itu karena praktek as-salam adalah jual beli terhadap 

benda yang tidak dimiliki dan terhadap benda yang belum 

sepenuhnya dimiliki. Keduanya merupakan praktek yang terlarang, 

namun Salam dikecualikan dari larangan itu berdasarkan nash yang 

ada. Dengan demikian, barang/benda yang padanya akan 

diterapkan praktek Salam haruslah ada nash/dalilnya. Dengan 

merujuk pada nash-nash yang ada, maka salam bisa dilakukan pada 

setiap barang yang diukur, ditimbang, dan dihitung (al-ma’dud).27 

Syarat tersebut juga disepakati oleh empat imam madzhab (Syafi’i, 

Hambali, Hanafi, Maliki).28 Praktek akad salam di bank hampir selalu 

dilakukan berupa salam paralel. Di mana pada akad pertama 

nasabah pembeli tidak membayar uang di muka barang yang dibeli, 

tetapi meminta bank untuk membiayai pengadaannya terlebih 

dahulu. Pada akad kedua, bank syariah memesan barang kepada 

produsen dengan pembayaran di muka dan penyerahan tangguh. 

                                                             
24Taqiyuddin An-Nabhani. Kepribadian Islam Jilid 2. (Jakarta: HTI 

Press, 2011), h. 505-506.  
25Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi ( Damaskus, tth), 

h. 376. 
26Taqiyuddin An-Nabhani. Kepribadian Islam, Jilid 2. (Jakarta: HTI 

Press: 2011), h.48.  
27Taqiyuddin An-Nabhani. Kepribadian Islam, Jilid 2, h.48. 
28Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. Fiqih Empat Madzhab 

(Cet. XIII; Bairut: Hasyimi, 2010), h. 245. 
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Secara etimologi qardh berarti memberikan harta kepada 

seseorang atas dasar belas kasihan dan si peminjam akan 

mengembalikan gantinya setelah menggunakannya.29 Dalam praktek 

perbankan syariah, qardh diartikan sebagai pinjaman kebajikan 

tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang fungible 

(barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran 

dan jumlahnya).  

Qardh biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan 

kepada nasabah (muqtaridh). Qardh biasa digunakan dalam 

jasa/produk dana talangan haji, dimana nasabah yang akan 

mendaftarkan haji ke Depag akan diberikan dana talangan dari bank 

dan nasabah harus mengembalikan dana talangan tersebut dalam 

tempo tertentu. Dalam prakteknya, bank mengenakan biaya 

administrasi yang disebut dengan istilah ujrah. Praktek ini 

hukumnya haram, sebab hal ini merupakan penggabungan dua akad 

menjadi satu akad, yakni penggabungan akad qarhd dan ijarah.30 

Bank (selaku peminjam dari nasabah) atas prakarsa sendiri boleh 

memberikan hadiah kepada nasabah pemberi pinjaman (muqridh) 

tanpa adanya syarat yang ditetapkan di awal. Pemberian hadiah ini 

sebagian ulama seperti halnya imam An-Nawawi dan Syafii 

membolehkannya.31 Sementara Imam Maliki, Hanafi, Hambali 

melarang aktivitas memberi hadiah pada pemberi pinjaman, meski 

tidak disyaratkan di awal.32 

Istishna adalah akad terhadap barang yang dijual dalam 

tanggungan, dimana kerjanya disyaratkan atas pembuat/produsen.33 

Secara teknis pembiayaan istishna’ di bank syariah sama dengan 

teknis pembiayaan salam. Barang yang dipesan merupakan barang-

barang yang di dalamnya membutuhkan aktivitas perakitan, 

                                                             
29Yusuf Bin Abdullah Asy-Syubaili. Ilmu Bisnis & Perbankan  

(Toobagus:2011), h. 96.  
30Shiddiq Al-Jawi. Hukum Pembiayaan Talangan Haji (Tabloid Media 

Umat Edisi 45), h.40. 
31Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. Fiqih Empat 

Madzhab, h. 245.  
32Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. Fiqih Empat 

Madzhab, h. 15. 
33Ziyad Ghazal. Buku Pintar Bisnis Syar’i (Rancangan Undang-

undang Perdagangan Negara Khilafah: Al-Azhar Press: 2011), h. 128.  
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pembentukan, pembangunan, atau percampuran yang tidak 

mungkin lagi dipisahkan penyusunnya. Dalam hal ini yang perlu 

dicermati adalah adanya akad paralel. Di mana pada akad pertama 

nasabah pembeli tidak membayar uang di muka barang yang dibeli, 

tetapi meminta bank untuk membiayai pengadaannya terlebih 

dahulu. Pada akad kedua, bank syariah memesan barang kepada 

produsen dengan pembayaran di muka dan penyerahan tangguh. 

Bedah Ulang Perbankan Syariah 

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan 

dan fungsi dari sistem keuangan dan perbankan Islam seperti yang 

diungkapkan di atas adalah sama dengan yang ada dalam 

kapitalisme. Tidak terlepas dari kritik dari pakar pada pemaparan 

sebelumnya yang walaupun nampak ada kesamaan, dalam 

kenyataannya terdapat perbedaan yang penting dalam hal 

penekanan, yang muncul dari perbedaan dua sistem tersebut dalam 

komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan -ekonomi serta 

dalam persaudaraan sesama manusia. Tujuan-tujuan dalam Islam 

adalah suatu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan kepercayaan 

Islam. 

Hal tersebut merupakan suatu input penting sebagai bagian 

dari suatu output tertentu. Tujuan-tujuan tersebut membawa 

kesucian dan, dalam hal yang didasarkan pada Al-Qur’an dan As-

Sunnah, tujuan-tujuan tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat 

tawar politik dan kebijaksanaan. Akan tetapi, strategi yang sangat 

penting bagi terwujudnya suatu tujuan yang merupakan suatu 

keunikan yang dapat disumbangkan oleh Islam.34 Sistem perbankan 

Islam ditegakkan atas kemutlakan larangan dari pembayaran atau 

penerimaan setiap yang ditentukan (predetermined) atas pinjaman 

atau kredit. 

Dengan demikian konsep bunga (interest) atas hutang secara 

tegas dilarang. Sistem perbankan Islam lebih condong pada upaya 

untuk mendorong penerapan sharing resiko, mempromosikan 

kewirausahaan (entrepreneurship), melemahkan perilaku spekulatif, 

dan menekankan kesucian akad. Saluran permodalan yang mungkin 

                                                             
34M. Umer Capra, Sistem Moneter Islam, (Edisi terjemah, Jakarta: 

Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000), h. 3. 
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bisa digunakan untuk masyarakat Islam dalam membuka usaha 

adalah; perusahaan perorangan (sole proprietorship), perusahaan 

patungan (partnership) (termasuk mudharabah dan syirkah) dan 

perusahaan perseroaan (joint stock company).35 

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari 

pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk 

mewujudkan tujuan dari sistem  dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan 

dan fungsi penting yang diharapkan dari system perbankan Islam 

adalah: 

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang 

penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum 

(economic well-being with full employment and optimum rate of 

economic growth); 

2. Keadilan -ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang 

merata (socio-economic justice and equitable distribution of income and 

wealth); 

3. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut 

menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar 

pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (stability in the 

value of money); 

4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi 

dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak 

yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang 

adil (mobilisation of savings); 

5. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan 

dari system perbankan (effective other services).36 

Upaya pembenahan pada perbankan syariah terus dilakukan 

oleh pihak yang mempunyai otoritas seperti Dewan Syariah Nasional 

(DSN), dan lembaga yang dinaunginya.Olehnya dihadirkan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing unit perbankan 

syariah agar perbankan syariah melakukan perbaikan-perbaikan 

pada perbankan syariah baik dalam hal prinsip dasar maupun pada 

tekhnis pelaksanaan produk-produk perbankan syariah itu sendiri 

yang jika ada bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga 

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin 

                                                             
35M. Umer Capra, Sistem Moneter Islam, h. 5. 
36M. Umer Capra, Sistem Moneter Islam, h. 2. 
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bertambah, bukan hanya dari kalangan muslim, mungkin juga 

melahirkan kepercayaan non muslim terhadap perbankan syariah. 

Kesimpulan 

Berangkat dari penjabaran di atas, maka yang menjadi kesimpulan 

dari penulisan makalah ini adalah: 

1. Bank Islam pertama kali didirikan secara formal tahun 1975 di 

Jeddah dan berhasil disetujui rancangan pendirian Islamic 

Development Bank (IDB). Di indonesia, bank Islam tumbuh sejak 

dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 tahun 1992 Tujuh tahun 

setelah berdirinya BMI, kemudian pemerintah bersama DPR 

mengeluarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang 

Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Kemudian 

secara khusus UU sebelumnya diamandemen dengan UU. No. 21 

Tahun 2008 tentang perbankan syariah, selain mengukuhkan 

kedudukan hukum perbankan syariah, momentum 

dikeluarkannya UU ini juga mendorong berdirinya UUS (Unit 

Usaha Syariah) dan BUS (Bank Umum Syariah). 

2. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah 

memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan 

uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan 

syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, 

NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya dan 

sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar 

diantara keduanya.  Perbedaan mendasar diantara keduanya 

yaitu menyangkut akad dan aspek legal, stuktur organisasi, usaha 

yang dibiayai dan lingkungan kerja. 

3. Dalam prakteknya pelaksanaan akad dalam perbankan syariah 

banyak yang keluar dari ketentuan ideal fikih yang mengatur 

mengenai akad-akad tersebut diantaranya; akad mudharabah, 

Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Ijarah Muntahia Bi al-Tamlik, 

Qardh, dan Istishna’. 

 

 

 

 



MANFAAT DAN MAFSADAT  
TEKNOLOGI MODERN DI INDONESIA 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
Disa Nusia Nusrina  

Rahman Subha 

 

Pendahuluan 

Bagi umat Islam, tolok ukur kemasalahatan dan kemudaratan 

telah terangkum seluruhnya dalam sumber hukum Islam yakni al-

Qur`an dan Hadits, baik yang bersifat pokok maupun cabang. 

hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk 

manusia dengan perantaraan Nabi Muhammad saw. Agar  manusia 

melaksanakannya dengan dasar iman, Hukum, baik yang mengenai 

aspek amaliah, aspek akhlakiah maupun aspek akidah atau 

keyakinan yang bersifat batiniah. Namun demikian, dalam 

penggunaan selanjutnya, hukum Islam digunakan hanya yang 

menyangkut aspek amaliah atau perbuatan manusia.1 Sehingga 

dengan hukum Islam tersebut dijadikan sumber untuk mencari 

hukum yang tidak dijelaskan dalam keduanya melalui ijtihad.  

Perkembangan zaman yang pesat dan cepat dalam segala 

aspek di dunia ini sangat dipengaruhi oleh teknologi. Kegiatan dan 

aktifitas yang dilakukan manusia banyak menggunakan jasa 

teknologi seperti; komunikasi dengan menggunakan telephone, 

facebook, black barry massanger,  mengirim file melalui via email 

dan media social lainnya. Selain itu dalam kegiatan ibu rumah tangga 

kehadiran teknologi digunakan sebagai alat yang memudahkan 

pekerjaan rumah seperti; mencuci dengan menggunakan mesin cuci, 

memasak dengan menggunakan rice cooker, membuat minuman 

dengan menggunakan dispenser, memasak dengan menggunakan 

kompor listrik, blender, mixer, setrika, penghisap debu, kipas angin, 

AC dan lain sebagainya.  

Teknologi yang caggih kerap kali dijumpai di beberapa 

tempat seperti di rumah-rumah elit, kantor, hotel, dan tempat-tempat 

yang sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum. 

Dikalangan pelajar, mahasiswa, ilmuwan dan para cendekiawan 

                                                             
1T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Pengatar Ilmu Fikih (Jakarta: CV. Mulia, 

1967).   
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kehadiran teknologi dapat memudahkan mereka dalam menemukan 

informasi (data) yang baru melalui internet. Media social dapat 

digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan da’wah dengan 

memposting materi-materi yang islami dan berisikan seruan agama. 

Namun dalam hal penggunaannya tidak sedikit orang yang 

menyalahgunakan keberadaan teknologi tersebut.  

Maraknya pemberitaan di media cetak dan televisi tentang 

penipuan melalui media , pembuat akun-akun palsu dengan 

menggunakan nama yang dikenal oleh orang banyak, melihat situs-

situs yang tidak bermanfaat. Besarnya manfaat teknologi sangat 

berimbang pula dengan kerusakan yang ditimbulkannya.  

Salah satu contoh kemajuan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini yang sangat pesat dan 

mengagumkan adalah di bidang teknologi kedokteran dan rekayasa  

genetika. Manusia sekarang sudah dapat melakukan hal-hal yang 

sebelumnya tidak dapat dilakukannya. Hal-hal yang dimaksud 

antara lain, penemuan mutakhir di bidang penggandaan embrio 

yang dilakukan di laboratorium. Teknologi penggandaan embrio 

tersebut dikembangkan oleh seorang ilmuan dari Universitas George 

Washington Dr. Jerry.2 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah maka 

penulis akan menentukan pokok masalah dalam makalah ini yaitu 

bagaimana manfaat dan mafsadah teknologi modern di Indonesia 

perspektif hukum islam.  Adapun sub-sub masalahnya sebagai 

berikut: (a) Bagaimana defenisi teknologi modern;(b) Bagaimana 

teknologi dalam sejarah islam; dan (c) Bagamana manfaat dan 

mafsadah teknologi modern di Indonesia perspektif hukum islam. 

Defenisi Teknologi Modern 

Teknologi Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah; 

metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan 

terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang 

diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.3 

                                                             
2Muhammad  Mislehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Orientalis. 

Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin. (Cet. I. Yogyakarta: Tiara 
Wacana, 1991), h. 9. 

3Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa 
Indonesia.  Jakarta; Pusat Bahasa. 2008. 
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Secara etimologis, teknologi berarti ilmu mengenai teknik. 

Teknik adalah metode, cara dan keterampilan untuk membuat 

sesuatu atau mencapai sesuatu. Teknologi dalam pengertian luas  

adalah cara-cara membuat atau mengerjakan benda-benda. Dalam 

arti sempit, teknologi ialah semua proses yang bersangkutan dengan 

bahan.4 Sementara itu, T.M. Zen menyatakan bahwa teknologi itu 

mencakup sains dan teknik. Teknologi adalah penerapan sains untuk 

kesejahteraan  umat manusia. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi 

adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lainnya.5 Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan 

pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. 

Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah 

menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan 

penciptaan roda telah membantu manusia dalam beperjalanan, dan 

mengendalikan lingkungan mereka. 

Perkembangan teknologi terbaru, termasuk di antaranya 

mesin cetak, telepon, dan Internet, telah memperkecil hambatan fisik 

terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk 

berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi, tidak semua 

teknologi digunakan untuk tujuan damai; pengembangan senjata 

penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang 

sejarah, dari pentungan sampai senjata nuklir. 6 

Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya 

dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah 

membantu memperbaiki ekonomi (termasuk ekonomi global masa 

kini) dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. 

Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang 

tidak dikehendaki, yang disebut pencemar, dan menguras sumber 

daya alam, merugikan, dan merusak Bumi dan lingkungannya.  

Berbagai macam penerapan teknologi telah memengaruhi 

nilai suatu masyarakat, dan teknologi baru seringkali mencuatkan 

pertanyaan-pertanyaan etika baru. Sebagai contoh, meluasnya 

                                                             
4Dewan Redaksi, Ensiklopedi Indonesia. Jilid XVI. (Cet. I. Jakarta: 

Cipta Adi Pustaka. 1991), h. 163. 
5T.M. Zen,  Sains, Teknologi dan Hari Depan Manusia (Jakarta: 

Gramedia. 1981), h.10. 
6https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi di akses pada tanggal 18 

april 2016 pukul 10.25 WITA. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Prasejarah
https://id.wikipedia.org/wiki/Api
https://id.wikipedia.org/wiki/Roda
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin_cetak
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata
https://id.wikipedia.org/wiki/Pentungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklir
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi_ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelas_sosial
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Waktu_luang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Nilai
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi
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gagasan tentang efisiensi dalam konteks produktivitas manusia, 

suatu istilah yang pada awalnya hanya menyangkut permesinan, 

contoh lainnya adalah tantangan norma-norma tradisional. bahwa 

keadaan ini membahayakan lingkungan, dan mengucilkan manusia; 

penyokong paham-paham seperti transhumanisme dan tekno-

progresivisme memandang proses teknologi yang berkelanjutan 

sebagai hal yang menguntungkan bagi masyarakat, dan kondisi 

manusia. Tentu saja, paling sedikit hingga saat ini, diyakini bahwa 

pengembangan teknologi hanya terbatas bagi umat manusia, tetapi 

kajian-kajian ilmiah terbaru mengisyaratkan bahwa primata lainnya, 

dan komunitas lumba-lumba tertentu telah mengembangkan alat-alat 

sederhana, dan belajar untuk mewariskan pengetahuan mereka 

kepada keturunan mereka. 

Teknologi Dalam Sejarah Islam 

Sejarah membuktikan bahwa umat Islam tidak sedikit 

kontribusinya terhadap perkembanagn dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Misalnya, al-Kindi dalam bidang filsafat, 

al-Tabari dalam bidang sejarah, al-Biruni dalam bidang astronomi; 

Khalid bin Yazid dan Ibn Hayyan dalam bidang kimia dan ilmu 

alam, dan al-Khawarizmi dalam bidang matematika. Umat Islam 

mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi  sebagai  pengabdian 

kepada Allah swt. Juga sebagai respon terhadap seruan Alquran  

untuk mempelajari rahasia-rahasaia alam semesta dan rahasian-

rahasia yang  pada diri  manusia sendiri.7 

Teknologi di dunia modern ini adalah realitas keseharian. 

Setiap aktifitas yang dilakukan akan melibatkan sejumlah teknologi. 

Kalau tidak menggunakan mesin-mesin pasti menggunakan produk 

yang dihasilkan oleh mesin.  Teknologi itu benda abstrak seperti 

yang terbayang pada namanya. Seperti logi-logi lainnya, ia adalah 

sejenis ilmu. Tepatnya teknologi adalah ilmu tentang cara 

                                                             
7M. Shabir U, Kaitan Hukum Islam dengan Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Jurnal Hunafa; Vol. V, No. 4, Desember 2007), h. 
384-385.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penggunaan_energi_efisien&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transhumanisme&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekno-progresivisme&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekno-progresivisme&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Primata
https://id.wikipedia.org/wiki/Lumba-lumba
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menerapkan sains untu memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan 

kenyamanan manusia. 8  

Teknologi dalam sejarah islam dalam buku de atchitectura , 

Vitruvius abad ke-1 sebelum masehi menguraikan beberapa teknik 

dan peralatan yang digunakan dalam mekanika dan teknik sipil serta 

konstruksi bangunan. Dia juga menyebut beberapa insinyur 

Hellenistik, termasuk Ctesibios (paruh pertama abad 3 sebelum 

masehi) dan Philon yang juga hidup pada masa yang sama. 

Ctesibious merancang jam air yang rumit dan beberapa peralatan 

lainnya, namun karya-karyanya dikenal hanya melalui tulisan 

Vitruvius. Sedangkan karya-karya Philon dan penerusnya Heron 

sampai pada kita melalui terjemahan ke bahasa Arab, dan dari sini 

diketahui bahwa mereka menguraikan tentang berbagai alat yang 

dengan cerdas telah menerapkan prinsip-prinsip mekanika, 

aerostatika dan hidrostatika. Vitruvirius sendiri juga menguraikan 

tentang beberapa mesin antara lain kincir air limpahan bawah 

vertical, beberapa alat pengangkut air dan mesin-mesin angkat 

berat.9 

Perkembangan teknik sipil ditunjuk oleh system irigasi yang 

tersebar luas di Mesir dan Irak, lengkap dengan bendungan-

bendungan, saluran-saluran dan waduk-waduknya yang terkenal. 

Bendungan-bendungan yang besar juga dibangun oleh orang 

Romawi, Persia, dan Arab Yaman untuk mengumpulkan air sungai 

dan membuat waduk, untuk irigasi dan untuk menaikkan 

permukaan air pemutar kincir. Bangsa Romawi sangat akrab dengan 

persoalan penyediaan air. Mereka membangun saluran air (aquaduct) 

yang besar dan menggunakan pipa untuk mengalirkan air ke atas 

dari dasar lembah. Selain itu orang-orang Romawi, Byzantium, dan 

Sassaniyah Persia membangun system jalan yang dirancang dengan 

baik, dengan gerbang-gerbang jembatan yang megah di atas sungai-

sungai yang dilaluinya.  

                                                             
8Ahmad Y. Al-Hassan dan Donald R. Hill. Teknologi Dalam Sejarah 

Islam, terjemahan dari buku Islamic Technonology; An Ilustrated History, (Cet. 
I., Mizan; Bandung, 1993), h. 17.  

9Ahmad Y. Al-Hassan dan Donald R. Hill. Teknologi Dalam Sejarah 
Islam, terjemahan dari buku Islamic Technonology; An Ilustrated History, h. 35. 



180 

 

Kavaleri merupakan bagian yang paling penting dalam 

angkatan bersenjata. Mereka dipersenjatai dengan pedang, tombak 

dan panah. Penggunaan pelana baru dikenal setelah masuknya 

Islam. Senapan-panah sudah dikenal sejak masa Helenistik tetapi 

tidak lazim dipakai oleh tetara-tentara Byzantium dan Sassaniyah. 

Mesin pengepung agaknya cukup lazim, dan menggunakan pilinan 

serat Byzantiumpada saat itu juga mempunyai armada kapal perang 

yang kuat dan mengawal galangan kapal angkatan laut di perairan 

Asia Kecil,Syria, dan Mesir. 

Kerajaan  Byzantium dan Sassaniyah sudah mempunyai 

beberapa pabrik tekstil yang menenun pakaian- pakaian dari wol, 

sutra, dan katun, tetapi produksi katun dalam skala besar baru ada 

setelah masuknya islam. Teknik penenuna baru kemudian 

berkembang di Syria dan Mesopotamia Hulu dalam abad ke-2 dan 

ke-3 M, sebagai hasil usaha penyesuaian terhadap perubagahan 

selera dan jenis serat baru. Sementara itu hubungan dengan industri 

pencelupan mendorong kelahiran teknologi kimia . Gelas tiup 

ditemukan di Syria pada abad ke-1 SM, menghasilkan berbagai 

bentuk barang pecah belah baru dengan biaya produksi redah , dan 

wadah-wadah kaca pun menjadi peralatan rumah tangga yang lazim 

sejak saat itu. 

Sebuah jam dengan mekanisme gerak (escapement) air raksa 

ditemukan orang Islam pada abad ke-5 H/11 M. Pada abad ke-5 H al-

Muradi juga membuat rangkaian roda gigi penggerak yang rumit 

dengan gir-gir bersegmen dan episiklus pada beberapa mesin. 

Negara tetangga Islam, kerajaan Byzantium lebih sedikit 

konstribusninya dalam teknologi. Byzantium dan Islam sama-sama 

menjadi penerima teknik-teknik dari timur tengah. Namun Islam 

dapat mengunggulinya dalam kekuatan dan kemakmuran.   

Kisah Callinesius arsitek Syria dan Baalbek, yang pindah ke 

Byzantium dalam masa dinasti Umayyah, dia membawa rahasia 

senjata api militer baru. Tindakan tersebut membantu Byzantium 

mempertahankan konstantinopel (Istanbul) terhadap serangan 

Muslim untuk waktu yang lama. Tetapi senjata api it uterus 

dikembangkan oleh Islam. Senjata-senjata ini mempengaruhi hasil 

perang salib, membantu memukul mundur orang Tartar, dan 

berkulminasi dengan penemuan meriam yang merupakan senjata 
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penentu dalam penyerangan dan penaklukan konstantinopel di 

tahun 857 H/1453 M. 

Pada sejarah islam dapat kita temui beberapa macam 

teknologi yang digunakan termasuk dalam teknik mesin, teknik sipil 

meliputi teknologi bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, bendungan 

dan pemetaan. Teknologi militer meliputi senjata tajam, kavaleri, 

alat-alat pengepung, tembok pertahanan, senjata pembakar, mesiu 

dan meriam.\10 

Jika dianalis teknologi pada masa sejarah Islam dengan 

zaman modern ini sangat jauh berbeda dimana semua dilakukan oleh 

mesin-mesin yang canggih semntara pada masa dulu lebih banyak 

menggunakan sumber daya alam.  

Manfaat Dan Mafsadah Teknologi Modern Di Indonesia Perspektif 

Hukum Islam 

Umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama samawi 

yang paling sempurna. Al-Qura>n diyakini merupakan kitabullah 

yang datang dari Allah swt, berisi petunjuk dan pedoman yang 

lengkap, yang dapat memimpin manusia yang beriman untuk 

menddapatkan kebahagiaan sejati. Baik di dunia maupun di akhirat. 

Kita juga meyakini al-Quran mengandung ayat-ayat yang dapt 

dijadikan pedoman, meskipun hanya dalam garis-garis besarnya, 

bagi pengembangan sains (ilmu pengetahuan) dan teknologi.  

Al-Qura’n jelas bukan buku pelajaran astronomi, biologi, 

fisika, kimia dan lainnya. Namun ternyata al-Qura>n menyinggung 

dan menjelaskan tentang kejadian alam semesta, tentang penciptaan 

mahluk hidup terutama manusia, tentang sejarah dan berbagai 

proses alamiah lainnya. Dalam al-Quran juga mengandung cukup 

banyak ayat yang berkaitan dengan teknologi, hal ini dapat dilihat 

pada Qs al-Anbiya> (21)/ 80-81; 

                          .      

                              

 

 

                                                             
10Ahmad Y. Al-Hassan dan Donald R. Hill. Teknologi Dalam Sejarah 

Islam, terjemahan dari buku Islamic Technonology; An Ilustrated History, h. 57. 
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Terjemahan: 

dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk 

kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka 

hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah). dan (telah Kami 

tundukkan) untuk Sulaiman angin yang sangat kencang 

tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang 

Kami telah memberkatinya. dan adalah Kami Maha mengetahui 

segala sesuatu.11 

 

Pada ayat 80 dinyatakan bahwa nabi daud as. diberi tahu oleh  

Allah tentang pembuatan baju besi untuk peperangan. Beliau telah 

diberi tahu teknologi pembuatannya, beliau memperoleh know how 

dan beliau menguasai teknologinya. Pada ayat 81 nabi sulaiman 

diberi tahu Allah tentang tata cara memanfaatkan angin (tenaga 

angin), sehingga beliau dapat melayang ke segenap negeri-negeri di 

sekitar paletina sesuai dengan kehendaknya. Beliau dapat menguasai 

angin, jadi beliau mendapatkan teknologi pengendalian angin.12 

Ayat- ayat seperti yang telah dijelaskan di atas cukup banyak 

jumlahnya yang menunjukkan betapa pentingnya teknologi bagi 

manusia yang bertugas sebagai khalifah Allah di bumi dan dalam 

rangka mensyukuri nikmat serta beribadah kepada Allah.   

Dalam al-Quran maupun hadits banyak sekali ayat-ayat yang 

menerangkan tentang hubungan antara ajaran Islam dan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, hubungan tersebut dapat berbentuk 

semacam perintah mewajibkan, menyuruh mempelajari, penyataan 

dan bahkan sindiran.13 Berkaitan dengan kemanfaatan dan 

kemudharatan yang ditimbulkan oleh teknologi, hukum Islam 

memberikan alur penggunaannya, yakni; 

a.  Mendorong, banyak sekali ayat-ayat yang dijumpai dalam al-

Quran maupun yang disinggung oleh hadits yang 

memerintahkan, menganjurkan maupun menyindir untuk 

                                                             
11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya., (Bandung; 

Syamil Cipta Media, 2013), h. 328. 
12Tim perumus  Fakultas Teknik UMJ Jakarta, al-Islam dan Iptek, (Ed.I, 

Cet., I, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h.17. 
13Tim perumus  Fakultas Teknik UMJ Jakarta, al-Islam dan Iptek, h.63. 
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concern terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti 

dalam firman Allah swt, QS. Yunus/10:101. 

                             

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. 

tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang 

memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".14 

 

b. Mengarahkan, dengan ketentuan pokok maupun cabang dalam 

al-Qur`an dan hadits menjadi petunjuk bagi kaum muslimin 

dalam hal akhlak/memanfaatkan perkembangan teknologi.  

c. Melarang, Ulama menyimpulkan prinsip pentingnya kaidah 

meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Tingkatan 

kemaslahatn itu sendiri terdiri dari tiga yakni: maslahat yang 

dibolehkan (masalihal-mubahat), maslahat yang dianjurkan 

(masalih al-mandubat) dan masalahat yang diwajibkan (masalih 

al-wajibah). Dan Mafsadat memiliki dua tingkatan yakni: 

mafsadat yang makruh (mafasid almakruhat) dan mafsadat yang 

diharamkan (mafasid al-muharromat).15 Teknologi modern jika 

mendatangkankan kemasalahatan, maka hukum Islam 

mendorong dan mengarahkan sesuai dengan tingkatan 

kemasalahatannya. jika lebih mengarah kepada kemafsadatan, 

maka hukum Islam melarannya bahkan mengharamkannya. 

Kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia 

menimbulkan kontraversial dimana sebagian besar menganggapnya 

sangat berguna dan sebagaian besar pula menganggap kehadirannya 

merugikan dan membahayakan. Untuk itu kita perlu mengetahui 

manfaat dan mafsadah teknologi dalam perspektif hukum Islam.  

Manfaat teknologi di Indonesia Perspektif hukum Islam 

Teknologi menimbulkan banyak fungsi-fungsi yang bernilai 

positif jika dijalankan sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Ada 

                                                             
14  Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,, h. 98. 
15 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), h. 147.148. 
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beberapa manfaaat dari teknologi di Indonesia dalam perspektif 

hukum islam, antara lain;  

1. Teknologi Hisab dan rukyat 

Pada beberapa tahun terakhir ini, khususnya di Indonesia ada 

tanggal 1 baik bulan ramadhan maupun bulan Syawwal. Meskipun 

hal ini pernah terjadi sejak berabad-adab yang lalu namun, dengan 

teknologi yang berkembang pada era modern maka seharusnya umat 

islam tidak lagi mengalami kesulitan dalam menetukan tanggal 1 

bulan Qamariyyah. Yang lebih memilukan lagi perbedaan tanggal 1 

bulan syawwal. Karena tanggal ini ditandai dalam ungkapan rasa 

syukur dengan menggemakan takbir, tahlil, dan tahmid pada malam 

1 syawwal.16 

Perkembangan Iptek seperti sekarang ini akan 

mempermudah manusia untuk melihat (merukyah) atau menghitung 

(menghisab) suatu obyek. Melihat atau menghitung baik posis dan 

kandungan yang ada di dalamnya. Sebagai missal, dalam memahami 

dan mencoba mengamalkan firman Allah dalam Qs al-A’raf ; 10 

                      

Terjemahan; 

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) 

penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.17 

 

Untuk mengetahui apa jenisnya, di mana lokasinya, berapa 

jumlahnya sumber kehidupan (ma’ayisy) tersebut. Teknologi 

sekarang sangat berkembang sehingga muncullah remote sending. 

Dengan teknologi remote sending ini orang akan mudah 

mengetahuinya, walaupun di daerah yang sangat jauh, yang sangat 

sulit dijamah manusia dapat diketahui jenis sumber alam, dimana 

lokasinya dan berapa jumlahnya. Dengan demikian hal ini akan 

memudahkan manusia untuk kegiatan selanjutnya, yaitu mengambil, 

mengolah dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan umat. 

 

 

                                                             
16Tim perumus  Fakultas Teknik UMJ Jakarta, al-Islam dan Iptek, h.176. 
17Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,, h. 151. 
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2. Memudahkan Transportasi 

Hal ini dapat kita lihat pada era sekarang perkembangan 

teknologi di bidang transportasi sangatlah memudahkan manusia 

dalam beaktifitas dan menyelesaikan urusang-urusan dunianya. 

Dahulu di zaman unta, perjalanan jarak 1000 km harus ditempuh 

selama berbulan-bulan tetapi zaman sekarang jarak jauh antar benua 

saja dapat dicapai dalam waktu beberapa jam saja.  Ketika kereta api 

pertama kali ditemukan dan pertama kali dicobakan ia baru berhasil 

sekitar 2 km dalam 1 jam, tetapi sekarang kecepatan kereta api di 

Jepang, saja sudah memiliki kecepatan sejauh 400 km/jam. Belum 

lagi jarak oleh pesawat udara.  

Allah seakan memberi kesempatan kepada manusia untuk 

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna 

melipatgandakan kecepatan alat angkutnya, sebagaimana Allah 

memperkenalkan kecepatan salah satu jenis mahluknya yang juga 

terkena lingkaran hukum alam (sunnatullah), yang sehari-hari 

mereka berada di sekitar manusia biasa. Allah berfirman dalam Qs 

al-Ma’arij; 4. 

                         

 

Terjemahan: 

malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan 

dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.18 

 

Jika dibandingkan bahwa kecepatan cahaya 300.000 km/detik 

sama dengan kecepatan kereta api di Jepang 400 km/jam dan 

kecepatan kapal terbang sekarang ini masih bervariasi dan berpacu 

dengan kecepatan suara, maka mu’jizat isra’ dan mi’raj pulang pergi 

Makkah Yerussalem, kemudian ke langit, ke Sidratul Muntaha lalu 

pulang ke Makkah lagi sebelum fajar, maka kita bisa meletakkan 

secara tepat akan kecepatan dan ukuran jarak tempuh/detiknya.19 

                                                             
18Maksudnya: malaikat-malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan 

memakan waktu satu hari. apabila dilakukan oleh manusia, memakan 
waktu limapuluh ribu tahun. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan 
Terjemahannya,, h. 540. 

19Tim perumus  Fakultas Teknik UMJ Jakarta, al-Islam dan Iptek, h.195. 
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Kecanggihan alat-alat transportasi yang berbasis teknologi 

khususnya di Indonesia dapat kita saksikan dengan adanya pesawat 

terbang yang ditemukan dan dibuat oleh presiden ke-3 Bj. Habibie 

yang di lantik sebagai orang tercerdas di dunia. Selain itu alat 

transportasi yang berbasis online seperti gojek dan taxi online yang 

berkembang di kota-kota berkembang. Kehadiran alat ini 

dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia. 

3. Media Komunikasi 

Teknologi di Indonesia berkembang seiring perkembangan 

zaman. Alat-alat komunikasi dapat memudahkan hubungan 

silaturrahim antar sesama manusia. Pemberitaan orang-orang hilang 

biasanya di umumkan melalui media televise, media cetak, dan 

penyiaran radio. Kehilangan kontak dan kabar berita dari sanak 

saudara merupakan hal yang menbuat kita untuk selalu mencari tahu 

keberadaan, keadaan dan kabarnya. Maka manusia patut bersyukur 

karena dengan bantuan teknologi sanak saudara, teman-teman dapt 

di hubungi melalui media social dan silaturrahim tetap terjaga. 

Dalam agama kta juga di anjurkan untuk senantiasa menjaga 

hubungan antar sesama manusia (hablumminannas).  

Media social dapat pula dijadikan sebagai media dakwah 

dengan mengapload video-video yang memuat tentang ajaran-ajaran 

Islam atau menulis artikel, status  dan menjadi ilmu yang bermanfaat 

bagi orang yang melihat dan membacanya. Di Indonesia banyak 

tokoh-tokoh atau muballig yang memiliki akun facebook, email, 

istagram seperti KH. Abdullah Gimnastiar, Yususf Mansyur, Oki 

Setiawana Dewi. Mereka sering menulis dan berdakwah melalui 

akun yang dimilikinya. Selain itu seorang tokoh inspiratif Mario 

teguh yang selalu memberikan kata-kata bijak dan menasehati 

pembacanya. Para ilmuwan-ilmuwan, dosen-dosen pun sering kita 

temukan tulisannya dalam akun yang dimilikinya. 

4. Pembantu Kepolisian 

Teknologi dapat dikategorikan sebagai salah satu pembantu 

polisi dalam menemukan pelaku-pelaku yang melanggar hukum. 

Misalnya seorang pelaku di pasang fotonya di media social untuk di 

periksa dan orang yang menemukannya wajib melaporkan hal 

tersebut pada pihak kepolisian. 

Prostitusi secara online yang melibatkan sederatan nama-

nama artis ternama di Indonesia juga ditemukan kepolisian 
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bekerjasama dengan para ahli teknologi lainnya untuk melacak akun-

akun pelaku yang melanggar hukum dan dikenakan sanksi sesuai 

dengan pelanggarannya. Selain itu penyeludupan narkoba yang 

masuk ke Negara kita melalui pengedar dari luar negeri. 

Pemberitaan ini sering dilihat dan didengarkan bahwa seorang 

ditahan karena membawa narkoba dan ditemukan oleh alat 

pendeteksi di bandara, pelabuhan, atau tempat-tempat lainnya 

kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. 

Mafsadah teknologi di Indonesia perspektif hukum Islam 

Pada pemaparan sebelumnya penulis makalah telah 

menguraikan manfaat dari teknologi modern di Indonesia. 

keberadaan teknologi membawa dampak positif dan negative. Hal 

positifnya dapat dirasakan jika digunakan sesuai dengan fungsinya 

dan jika disalahgunakan maka itu akan berdampak negatif dan akan 

menimbulkan mafsadat bagi kehidupan manusia. 

Adapun mafsadat dari teknologi modern di Indonesia 

Perspektif hukum Islam adalah: 

a. Penyalahgunaan fungsi dari teknologi. 

b. Penipuan di dunia maya, dan pencurian dengan 

mengambil/menghack 

c. Transaksi jual beli online yang tidak jelas sehingga 

seseorang kehilangan uangnya. 

d. Munculnya para penipu yang memanfaatkan internet, 

penculikan melalui social media. 

e. Munculnya pornografi/konten konten dewasa, membuka 

dan melihat situs-situs yang tidak bermanfaat. 

f. Menimbulkan kemalasan pada pelajar dalam mencari 

referensi lain karena bergantung pada browsing di internet 

lalu di kopi paste, sehingga Munculnya budaya plagiarisme.   

g. Dengan semakin mudahnya berbelanja lewat internet kita 

dapat meningkatkan budaya konsumsi yang menimbulkan 

sifat boros dan tentu berefek tidak baik untuk kantong. 

h. Mengurangi sifat  manusia karena cenderung lebih suka 

berhubungan lewat internet daripada bertemu langsung, 

dari perubahan sifat  tersebut mengakibatkan pola 

perubahan pada interaksi. 



188 

 

i. Meluasnya perjudian dengan jaringan yang tersedia penjudi 

tidak perlu ke tempat khusus untuk memenuhi 

keinginannya.20 

Selain dari yang disebutkan di atas masih banyak lagi 

mafsadat yang ditimbulkan teknologi modern jika tidak 

dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Kehadiran orang-orang yang 

paham akan penggunaan teknologi lalu menyalahgunakan serta 

tidak bertanggung jawab akan menimbuilkan mafsadat yang besar 

bagi kehidupan manusia dan perkembangan zaman. Keberhasilan 

suatu bangsa dpat dilihat dari kemakmuran rakyatnya, kelengkapan 

fasilitas dalam negaranya, perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, budaya dan peradaban Negara tersebut.  

Kesimpulan 

Berangkat dari penjabaran di atas, maka yang menjadi kesimpulan 

dari penulisan makalah ini adalah: 

Teknologi dalam sejarah islam dapat kita temui beberapa 

macam teknologi yang digunakan termasuk dalam teknik mesin, 

teknik sipil meliputi teknologi bangunan, jalan dan jembatan, irigasi, 

bendungan dan pemetaan. Teknologi militer meliputi senjata tajam, 

kavaleri, alat-alat pengepung, tembok pertahanan, senjata pembakar, 

mesiu dan meriam. 

Implikasi  

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin tak 

terbendung, semakin kompleks permasalahan yang berkaitan dengan 

kedudukan hukum. Kehadiran hukum Islam selalu menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Olehnya, dengan pemahaman dan 

penerapan hukum diharapkan perkembangan teknologi dapat 

diambil manfaatnya dan dijauhkan mafsadat yang ditimbukannya 

bagi ummat manusia. 

                                                             
20Imam Surya, Pandangan Islam terhadap Perkembangan Teknologi. 

http://humasaimansuryamanuinbdg.blogspot.co.id/2012/06/pandangan-
islam-terhadap perkembangan.html. diakses 23 Desember 2016. 

http://humasaimansuryamanuinbdg.blogspot.co.id/2012/06/pandangan-islam-terhadap%20perkembangan.html
http://humasaimansuryamanuinbdg.blogspot.co.id/2012/06/pandangan-islam-terhadap%20perkembangan.html


KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MENATA 
CLEAN GOVERNMENT DAN GOOD 

GOVERMENCE DI INDONESIA 
Muhammad Irsyad Dahri  

Sukirno 

 

Pendahuluan 

Perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini cebderung 

semakin kompleks. Hal ini ditandai degan semakin beragamnya dan 

meningkatnya harapan masyarakat atas terpenuhinya kebutuhan 

pokok (publics goods). Namun seringkali upaya pemenuhan harapan 

masyarakat tersebut dihadapkan pada makin terbatasnya sumber-

sumber daya yang ada. Mengingat penyelenggara kebutuhan pokok 

masyarakat merupakan kewajiban yang diurus oleh pemerintah, 

maka terjadi ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan 

kenyataan dalam pemenuhannya, pemerintah harus bertanggung 

jawab. Artinya pemerintah harus mengelola dan mengurus dengan 

baik pelayanan umum agar kesejahteraan tetap terwujud.1 

Munculnya konsep good governance tidak dapat dilepaskan 

adanya konsep governance yang menurut sejarah pertama kali 

diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembagunan internasional, 

yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan 

manajemen publik dan korupsi. Istilah pemerintahan yang baik lazim 

pula disebut dengan istilah good governance. Istilah good goverment 

maupun governance hingga saat ini belum ada istilah baku dalam 

bahasa Indonesia, ada yang menerjemah tata pemerintahan da nada 

pula yang menerjemahkan ke pemerintahan. Dalam Undang-Undang 

25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 

digunakan istilah pemerintahan yang baik dalam konteks 

mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.2 

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subyek 

hukum, sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban, 

sebagi subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum 

lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun 

                                                             
1Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif Pelayan 

Publik, (Ed. II; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 1.  
2Andi Safriani, Hukum Administrasi Negara, (Makassar: Alauddin 

University Press, 2013), h. 159.  
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tindakan hukum. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang 

tidak ada relevansinya dengan hjukm dan oleh karenanya tidak 

menimbulkan akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah 

tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan 

akibat hukum tertentu dan menciptakan hak dan kewajiban.3 Dari 

pembahasan tersebut maka makalah ini akan membahas Konsep 

Hukum Islam dalam Menata good government dan clean government di 

Indonesia. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada makalah ini 

adalah : (a) Bagaimana pengertian good governance dan clean 

government; (b) Bagaimana prinsip-prinsip good governance; dan (c) 

Bagaimana konsep hukum Islam dalam menata good governance dan 

clean government. 

Pengertian Good Governance dan Clean Government 

Istilah “Good Governance” mulai muncul dan populer di 

Indonesia sekitar Tahun 1990-an dalam penyelenggaraan 

pemerintahan good governance menjadi sangat penting dan strategis, 

mengingat kemunculannya di saat penyelenggraan pemerintahan 

Indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektifitas pelayan 

kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia 

umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang dialami 

yaitu berbelit-belit sangat lamban, penuh dengan pungutan liar, 

pelayanan kurang baik dan lain-lain. Oleh karena itu good governance 

seperti obat mujarab untuk mengobat penyakit birokrasi pemerintah 

tersebut.4 

Pengertian good governance menurut Healy dan Robinson yang 

di kutip oleh Hamdi, mengatakan bahwa good governance bermakna 

tingkat efektifitas organisasi yang tingkat dalam hubungan dengan 

formulasi kebijakan dan kebijakan yang senyatanya dilaksanakan, 

khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya 

pada pertumbuhan, stabilitas dan kesejahteraan rakyat pemerintah 

                                                             
3Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Cet. 11; Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), h. 109-110.  
4Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif Pelayan 

Publik, (Ed. II; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 89.  
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yang baik juga bermakna akuntabilitas transparansi, perttisipasi, dan 

keterbukaan.5 

Adapun pengertian lain good governance dikutip dalam 

Sedarmayanti, good governance merupakan proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and 

service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), 

sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance 

(kepemerintahan yang baik)6  

Dalam memahami tentang pengertian good governance patut 

menjadi catatan bagi kita agar tidak salah pengertian istilah good 

governance seperti yang disampaikan oleh Tjokromidjojo yaitu 

sebagai berikut: sebagai suatu pemikiran kontemporer banyak 

kesalahmengertian, good governance serig diartikan sebagai “clean 

goverment”, “good governance” bahkan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa, memang tidak dipungkiri good governance mulai 

berkembang dari perhatian terhadap clean goverment dan good  

governance.7 

Governance di sini diartikan sebagai mekanisme, praktek, dan 

tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta 

memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, 

pemerintah hanya menjadi satu dari beberapa faktor dan tidak selalu 

menjadi faktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah 

sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan 

infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya 

lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan 

sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Governance 

menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi 

pula peran warga. Ada tuntutan yang lebih besar pada warga, antara 

lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintah itu sendiri.8 

                                                             
5Muchlis Hamdi, Bunga Rampai Pemerintahan, (Jakarta: Watampone 

Yarsif, 2002), h. 54.  
6Sedarmyanti, Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam 

Rangka Otnomi Daerah, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 2.  
7Bintoro Tjokromidjojo, Good Governance, Paradigma Baru Ilmu 

Pemerintahan, (Jakarta: ISBM, 2001), h. 13.  
8Pheni Chalid, Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik, 

(Jakarta: Kemitraan, 2005), h. 66.  
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Menurut MM. Bilah, istilah good governance merujuk pada arti 

asli kata “governing” yang berarti mengarahkan, mengendalikan atau 

mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu good 

governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang 

didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, 

mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk 

mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-

hari. Dengan demikian istilah good governance tidak terbatas pada 

negara atau pemerintahan, tetapi juga pada masyarakat seperti 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga sektor swasta. 

Singkatnya tuntutan terhadap good governance tidak selayaknya 

ditujukan hanya kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, 

melainkan juga kepada masyarakat di luar struktur birokrasi 

pemerintahan yang bersemangat menuntut penyelenggaraan good 

governance pada negara.9 

Prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik) 

menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005, 

yaitu : 

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan 

dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas. 

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan 

pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, 

profesional dan akuntabel. 

3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat 

diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau 

golongan masyarakat. 

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik. 

5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, 

dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan 

diatasnya.10 

Menurut Menurut Philipus M. Hardjon, dikutip dalam 

Sedarmayanti, mengatakan bahwa pemerintahan yang bersih 

                                                             
9MM Billah, Membalik Kuasa Negara ke Kendali Rakyat, (Jakarta: Pusat 

Studi Pengembangan Kawasan, 1996), h. 40.  
10Sedarmayanti, Good Governance dan Good Corporate Governance, 

(Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 9.  
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bukanlah suatu konsep, oleh karena itu tidak ada ukuran normatif 

suatu pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih 

umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati 

hukum, pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai 

kepemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang 

bersih (clean government) terkait erat dengan akuntabilitas 

administrasi publik dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung 

jawabnya. Apakah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang 

yang diberikan kepadanya, mereka tidak melakukan tindakan yang 

menyimpang dari etika administrasi (mal-administrations). Wujud 

konkrit tindakan administrasi publik yang menyimpang dari etika 

administrasi (mal-administrations) adalah melakukan tindakan 

korupsi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya.11 

Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa, itu sangat tergantung pada hal-hal berikut, yaitu:  

1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan dalam hal ini sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya aparaturnya. 

2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku 

pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya. 

3. Untuk kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem 

pemerintahan itu harus diberlakukan. 

4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, 

berwawasan (visionary), demokratis dan responsif.12 

Sedangkan prinsip pemerintahan yang bersih di Indonesia 

telah diwujudkan dalam bentuk Tap MPR No. XI / MPR / 1999 dan 

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.13 

Upaya mewujudkan clean government melalui instrumen dan 

perangkat hukum di atas juga harus dibarengi dengan upaya 

mengurangi atau menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada 

pada birokrasi melalui beberapa tindakan, yaitu sebagai berikut:14 

                                                             
11Sedarmayanti, Good Governance dan Good Corporate Governance, h. 10.  
12Sedarmayanti, Good Governance dan Good Corporate Governance, h. 16.  
13Sedarmayanti, Good Governance dan Good Corporate Governance, h. 16.   
14Direktorat Aparatur Negara Bappenas, Kajian Rencana Tindak 

Reformasi Birokrasi, (Jakarta: Bappenas, 2004), h. 69.  
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Pertama, untuk mengatasi kelemahan law enforcement, secara 

kelembagaan dibentuk komisi-komisi yang bertugas melakukan 

pemantauan, pengawasan, dan evaluasi kinerja lembaga-lembaga 

penegak hukum yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan 

berkelanjutan.15 

Kedua, melakukan review terhadap peraturan yang 

memungkinkan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh 

oknum tertentu untuk melakukan KKN dan memperbaiki substansi 

peraturan perundang-undangan tersebut terutama yang berpotensi 

menimbulkan multi interprestasi (ambiguitas).16 

Ketiga, melakukan perbaikan aparatur pengawasan internal 

yang meliputi hubungan kelembagaan, sistem dan proses kerja 

internal, aplikasi standar akuntansi pemerintahan yang sesuai 

dengan standar internasional, pengembangan e-audit, sertifikasi 

pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pemeriksaan, 

serta peningkatan disiplin, kompetensi dan kesejahteraan para 

penegak hukum.17 

Keempat, penyusunan standar opersional pelayanan (SOP) 

untuk memperbaiki citra dan mengukur kinerja lembaga pelayanan. 

Dalam konteks ini perlu mempertegas institusi yang bertanggung 

jawab untuk : (a). menyusun norma, standar dan prosedur 

pengelolaan pelayanan publik, (b). memperkuat fungsi dan 

kewenangan unit yang mengelola informasi, mereview dan 

menganalisa, merumuskan dan menetapkan indikator kinerja, (c) 

menisasikan SOP pengelolaan pelayanan dan indikator kinerja pada 

lembaga-lembaga terkait, dan (d) melakukan pemantauan dan 

penilaian atas capaian kinerja oleh lembaga independen.18 

Kelima, melakukan pemberdayaan masyarakat terutama 

dengan menghidupkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 

memiliki fungsi pengawasan, memperkuat pemahaman dan 

                                                             
15Direktorat Aparatur Negara Bappenas, Kajian Rencana Tindak 

Reformasi Birokrasi, h. 69.  
16Direktorat Aparatur Negara Bappenas, Kajian Rencana Tindak 

Reformasi Birokrasi, h. 69.   
17Direktorat Aparatur Negara Bappenas, Kajian Rencana Tindak 

Reformasi Birokrasi, h. 70.   
18Direktorat Aparatur Negara Bappenas, Kajian Rencana Tindak 

Reformasi Birokrasi, h. 70.   
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menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan disertai penyediaan fasilitas yang 

menunjang proses pembelajaran mengenai civil education. Keenam, 

mengadakan regulasi standar kinerja profesional individu dan 

institusi, memperkuat kelembagaan kepegawaian dalam pembinaan 

profesionalitas, melakukan review sistem dan proses pengelolaan 

kebijakan remunerasi, menyusun dan menerapkan sistem reminsi 

yang sesuai standar hidup layak serta penegakan reward and 

punishment.19 

Namun demikan, perlu ditekankan bahwa keberhasilan 

mewujudkan good governance dan clean government tersebut hanya 

dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha yang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi 

serta memiliki peran yang seimbang (check and balances) dengan 

memelihara nilai-nilai kemanusian dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.20 

Prinsip-prinsip Good Governance 

Dalam pembahasan mengenai good governance diawali dengan 

menjelaskan tentang prinsip-prnsip dalam melaksanakan tata kelola 

kepemerintahan yang baik dengan mengutip dari narasumbernya 

pakar “pemerintahan” antara lain yang disusun oleh Tamin yang 

dikutip oleh Bambang Istianto, yaitu mengatakan terdapat enam hal 

yang menunjukkan bahwa suatu pemerintahan memenuhi kriteria 

good governance, sebagai berikut: 

1. Competence, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahaan 

daerah harus dilakukan mengedepankan profesionalitas dan 

kompetensi birokrasi. Untuk itu, setap pejabat yang dipilih 

dan ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan 

daerah harus benar-benar orang yang memiliki kompetensi 

dilohat dari semua aspek peniliaian, baik dari segi 

pendidikan/keahlian, pengalaman, moralitas, dedikasi, 

maupun aspek-aspek lainnya. Penunjukan dan pengangkatan 

pejabat aparatur birokrasi pemerintahan yang diutamakan 

                                                             
19Direktorat Aparatur Negara Bappenas, Kajian Rencana Tindak 

Reformasi Birokrasi, h. 71.   
20Direktorat Aparatur Negara Bappenas, Kajian Rencana Tindak 

Reformasi Birokrasi, h. 71.  
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adalah kompetensi, bukan berdasarkan nepotisme keluarga, 

pertemanan alumni, atau karena partai politik.21 

2. Transparancy, artinya setiap proses pengambila kebijakan 

publik dan pelaksanaan seluruh fungsi pemerintahan harus di 

implementasikan dengan mengacu pada prinsip keterbukaan. 

Kemudahan akses terhadap informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif mengenai penyelenggara pemerintahan 

oleh birokrasi daerah merupakan hak yang harus dijunjujng 

tinggi.22 

3. Accountablity, artinya bahwa setiap tugas dan tanggung jawab 

pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan cara 

terbaik dengan pemanfaatan sumber daya yang eifisien demi 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, 

karena setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus 

dapat dipertanggungjawabkan ke hadapan publik maupun 

dari kacamata publik. Prinsip ini merupakan bentuk 

keseriusan para aparatur pemerintah dalam 

menyelenggarakan pemerintah yang bertujuan menyediaan 

dan memberikan pelayanan publik yang murah, nyaman, dan 

bermutu.23 

4. Participation, artinya dengan adanya otonomi daerah, maka 

magnitude dan intensitas kegiatan pada masing-masing 

daerah menjadi sedemikian besar. Paradigma dalam 

pelaksaaan “tata kelola” kepemerintahan yang baik adalah 

salah satunya partisipasi yakni dalam menyelenggarakan 

pemerintahan terutama dalam hal pembangunan harus 

melibatkan para stake holder yaitu: pemerintah, swasta, dan 

masyarakt itu sendiri.24 

5. Rule of Law, artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah harus disandarkan pada hukum dan peraturan 

                                                             
21Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif 

Pelayan Publik, h. 90. 
22Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif 

Pelayan Publik, h. 91.  
23Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif 

Pelayan Publik, h. 92.  
24Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif 

Pelayan Publik, h. 92.  
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perundang-undangan yang jelas. Untuk itu, perlu dijamin 

adanya kepastian dan penegakan hukum yang merupakan 

prasayat keberhasilan dalam penyelenggaran pemerintahan 

daerah. Kepastian dan penegakan hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan suatu hal yang tidak bisa 

ditawaar-tawar lagi, karena pada hakekatnya peran dan 

fungsi pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan 

kebijakan dalam peraturan perundangan yang ditetapkan 

oleh lembaga legislatif.25 

6. Social Justice, artinya penyelenggaran pemerintahan daerah 

dalam impelementasinya harus menjamin penerapan prinsip 

keseteraan dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. 

Tanpa adanya hal tersebut, masyarakat tidak akan turut 

mendukung kebijakan dan program pemerintahan daerah.26  

Konsep Hukum Islam dalam Menata Good Governance dan Clean 

Government 

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya 

mayoritas beragama Islam, tentunya tidak terlepas dari hukum Islam 

sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari 

dalam beribadah dan berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu 

good governance dapat terwujud bila masyarakat dan aparatur 

pemerintah Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadikan 

hukum Islam sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan dan 

perilaku kehidupannya, karena prinsip dasar yang harus dijadikan 

pegangan dalam penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan 

umum melalui penegakan lima prinsip dasar (al-usul al-khamsah) 

yaitu; hifz aldin (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql 

(menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal 

(menjaga harta). 27 

                                                             
25Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif 

Pelayan Publik, h. 93.  
26Bambang Istianto, Manejemen Pemerintahan: Dalam Perspektif 

Pelayan Publik, h. 93.  
27M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, Jurnal Al-Qānūn, Vol. 11, No. 1, Juni 2008, 
Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, h. 113.  
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Secara normatif, Islam memiliki nilai-nilai yang menuju ke 

arah terciptanya pemerintahan yang baik. Secara konseptual 

pemerintahan yang baik (good governance) diartikan sebagai cara 

dimana kekuasaan dikelola dan dijalankan dilandasi oleh semangat 

efektif, kejujuran, keadilan, trasparan dan bertanggung jawab di 

mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Konsep ini tak dapat 

dipisahkan dari demokrasi. Sebab dalam demokrasi, kekuasaan 

politik mengharuskan adanya prinsip ini. 28 

Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan 

yang mudah, hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus 

diawali dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi pemerintahan 

disamping harus tetap melandaskan keseluruhan aspeknya pada 

ketentuan syariat yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, 

bangsa dan negara. Oleh karena itu diperlukan landasan etik dalam 

membangun nation state yang bersumber dari hukum Islam yang 

diderivikasi dari syariat agama dalam memberikan tuntunan sebagai 

upaya pencapaian tujuan membangun kepemerintahan yang baik 

(good governance) khususnya dalam konteks negara Indonesia.29 

Dalam perspektif Islam, elemen-elemen pemerintahan yang 

baik (good governance) secara normatif haruslah berangkat dari 

beberapa landasan antara lain:30 

Pertama, Syura merupakan suatu prinsip yang menjadi 

wahana di mana pengambilan keputusan dilakukan melalui 

partisapasi terbuka. Secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur’an. 

Misalnya disebut dalam QS. As- Syura ayat 38 

                           
Terjemahnya: 

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

                                                             
28Inu Kencana Syafi’ie, Etika Pemerintahan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1994), h. 30.  
29M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 129. 
30Ali Nurdin. Qur‟anic Society: Menelusuri Konsep Ideal dalam Al-

Qur‟an, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2006), h. 225. Dikutip dalam 
Skripsi Muhammad Naryoko dengan judul “Islam dan Good Governance”, 
IAIN Wali Songo Semarang, Desember 2011, h. 30-36.  
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(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka.31 

 

Kedua, al-adalah atau keadilan. Prinsip ini merupakan prinsip 

utama dalam pemerintahan yang baik. Baik itu dalam konteks 

hukum atau dalam kerangka membangun pemerataan sumber-

sumber ekonomi-politik. Prinsip moral ini bersikap tegas pada anti 

kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam 

sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah swt dalam surah 

Surat an-Nahl ayat 90, yaitu 

                         
                  

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.32 

 

Ketiga, al-Musawah atau egaliterianisme (persamaan) yakni 

semua elemen dalam masyarakat sama haknya sebagai warga negara 

dan diperlakukan yang sama pula dalam hak-haknya untuk hidup. 

Tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga 

dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan 

kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Allah 

swt berfirman dalam surah al-Hujarat ayat 13, yaitu: 

                               
                       

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

                                                             
31  
32  
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taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi Maha Mengenal. 

Adapun M. Hasan Ubaidillah dalam Jurnalnya “Kontribusi 

hukum Islam dalam mewujudkan good governance di Indonesia”, 

memaparkan konsep hukum Islam dalam menata good governance 

yaitu: 

1. Etika penggajian Aparatur Pemerintah  

Penggajian yang layak merupakan keharusan untuk 

meminimalisir penyimpangan anggaran dan pencegahan terhadap 

korupsi. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban 

melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Untuk menjamin 

profesionalitas aparatur negara dibutuhkan penghasilan yang 

memadai guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan 

(abuse of power). Khalifah Umar bin Khattab misalnya, melarang para 

pejabat negara untuk berdagang serta melakukan aktifitas apapun 

yang dapat melalaikan tanggung jawab utamanya yang berakibat 

terganggunya fungsi pemerintahan. Khalifah Umar memerintahkan 

kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, 

dan sekaligus menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan 

keluarganya. 33 

2. Etika Kepemilikan Harta kekayaan bagi Para Penyelenggara 

Negara 

Untuk mengantisipasi serta meminimalisir adanya 

penyimpangan dari aparatur pemerintah, maka diperlukan juga 

aturan yang jelas dan terukur terkait dengan harta milik aparatur 

negara, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar yang 

menghitung kekayaan seseorang di awal jabatannya sebagai pejabat 

negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat 

kenaikan yang tidak wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan 

kelebihan itu kepada bait al-mal, atau membagi dua kekayaan 

tersebut, sebagian untuk bait al-mal dan sisanya diserahkan kepada 

yang bersangkutan. 34 

                                                             
33M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 130. 
34M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 131. 
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Aturan penghitungan harta kekayaan bagi pejabat publik 

sebagaimana yang ada di negara Indonesiamerupakan terobosan 

positif dalam konsep reformasi birokrasi yang menghendaki sistem 

transparansi dan ukuntabilitas publik, karena problem utama dalam 

menggagas budaya transparansi dan akuntabilitas, adalah tidak 

adanya niat dan kehendak baik yang seharusnya menjadi landasan 

etika dari setiap interaksi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 35 

3. Etika Keteladanan pemimpin 

Dalam hukum Islam seorang pemimpin dihasilkan melalui 

proses seleksi yang komprehensif. Pola dasar yangmemunculkan 

seorang pemimpin mengikuti pola penentuan imam shalat. Seorang 

imam shalat adalah orang yang paling berilmu, saleh, paling baik 

bacaan shalatnya, serta paling bijaksana. Seorang imam shalat adalah 

orang terbaik di lingkungan jamaahnya. Dari sinilah, sumber 

kepemimpinan itu berasal. 36  

Pola ini secara alamiah akan diikuti dalam penentuan 

kepemimpinan dalam negara, oleh karena setiap pemimpin 

merupakan orang terbaik yang dipilih melalui proses yang adil dan 

demokratis oleh rakyat maka prinsip dasar kriterianya adalah kuat 

keimanannya, tinggi kapabilitas dan sekaligus akseptabilitasnya. 

Pemimpin seperti inilah yang akan menjadi teladan, baik bagi para 

birokrat bawahannya, maupun bagi rakyatnya. 37 

4. Etika dalam penegakan hukum 

Hukum Islam diterapkan berdasarkan prinsip keadilan yang 

hakiki untuk kemaslahatan ummat. Hukuman dalam Islam 

mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat 

hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Tindakan para 

koruptor kelas kakap dapat mengganggu perekonomian negara 

sehingga dapat diancam hukuman mati di samping hukuman 

kurungan. Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan 

berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Apalagi dalam 

hukum Islam, seorang koruptor dapat dihukum tasyir, yaitu berupa 

                                                             
35M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 132. 
36M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 133. 
37M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 133. 
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pewartaan atas diri koruptor. Jika pada zaman dulu mereka diarak 

keliling kota, akan tetapi pada masa kini dapat menggunakan 

fasilitas media massa. Ajaran Islam menanamkan iman kepada 

seluruh warga negara, terutama para pejabat negara. 38  

5. Etika pengawasan dan kontrol birokrasi 

Etika pengawasan serta evaluasi dalam hukum Islam 

didasarkan para prinsip saling memberikan peringatan dan nasehat 

dalam kebaikan dan ketakwaan. Pengawasan dan kontrol merupakan 

satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun 

pemerintahan yang bersih dan baik. Pengawasan dan kontrol bukan 

saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, 

melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan 

pemahaman akan pentingnya pengawasan dan kontrol ini haruslah 

dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di 

bawahnya, dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari 

bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya 

dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi pengawasan 

dan kontrolnya. 39 

Perihal landasan etik dalam Pengawasan dan kontrol 

terhadap aparatur pemerintah guna mewujudkan good governance ini 

perlu dicermati firman Allah swt dalam QS. Ali ‘Imran: 104: 

                                 
     

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung. 

6. Etika dalam pelayanan publik (public service) 

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance 

pelayanan dalam birokrasinya. Konstruksi performance birokrasi 

publik di indonesia seringkali dicitrakan negatif karena pelayanan 

                                                             
38M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 134. 
39M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 135. 
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publik yang dilakukan tidak selaras dan tidak sesuai dengan standart 

operasionalprosedur (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelayanan 

publik di Indonesia distigmakan tertutup, berbelit-belit, tidak tepat 

waktu dan terlalu banyak pungutan tidak resmi. 40  

Memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan ri’ayat alsyu’un, 

etika pelayanan publik yang bersumber dari hukum Islam dibangun 

berdasarkan prinsip dasar syariat yang memberikan petunjuk wa in 

kana dhu ‘usrah fa nazirah ila maisarah (jika ada orang yang mempunyai 

kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkannya). 

Dengan demikian pelayanan publik harus bersifat memudahkan 

urusan masyarakat dan bukan untuk menekan, apalagi memeras 

orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau 

ditunaikan. Adapun strategi yang dijalankan dalam pelayanan publik 

agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dilandasi dengan 

kaidah “Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta 

profesional dalam penanganan”. Hal ini diambil dari realitas 

pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Umumnya orang yang 

mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya 

dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan baik dan sempurna. 41 

Kesimpulan 

Adapun dari pembahasan makalah ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Good governance merupakan proses penyelenggaraan 

kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public 

goods and service disebut governance (pemerintah atau 

kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good 

governance (kepemerintahan yang baik)Pemerintahan yang 

bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya 

menghormati hukum, pemerintahan yang seperti ini juga 

disebut sebagai kepemerintahan yang baik (good governance). 

Pemerintahan yang bersih (clean government) terkait erat 

                                                             
40M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 136. 
41M. Hasan Ubaidillah, Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan 

Good Governance di Indonesia, h. 137. 
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dengan akuntabilitas administrasi publik dalam menjalankan 

tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. 

2. Terdapat enam hal yang menunjukkan bahwa suatu 

pemerintahan memenuhi kriteria good governance, sebagai 

berikut: (a) Competence; (b) Transparancy; (c) Accountablity; (d) 

Participation; (e) Rule of Law; dan (f) Social Justice,  

3. Secara normatif, Islam memiliki nilai-nilai yang menuju ke 

arah terciptanya pemerintahan yang baik. Secara konseptual 

pemerintahan yang baik (good governance) diartikan sebagai 

cara dimana kekuasaan dikelola dan dijalankan dilandasi oleh 

semangat efektif, kejujuran, keadilan, trasparan dan 

bertanggung jawab di mana kedaulatan berada di tangan 

rakyat. Konsep ini tak dapat dipisahkan dari demokrasi. 

Sebab dalam demokrasi, kekuasaan politik mengharuskan 

adanya prinsip ini. 

 

 

 



MEMBANGUN PLURALITAS DI INDONESIA 
DENGAN BINGKAI HUKUM ISLAM 

Abd. Anas  

Indira Syam 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan Negara yang dihuni oleh banyak 

penduduk dan terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan 

keyakinan. Keanekaragaman yang terjadi tertuang dalam slogan 

negara “Bhinneka tunggal Ika” (berbeda-beda namun tetap satu jua), 

tidak menjadi penghalang bagi Negara kesatuan Republik Indonesia 

untuk bekerjasama dalam membangun Negara Indonesia kearah 

yang lebih baik.  

Pluralisme atau perbedaan yang ada merupakan suatu 

kekayaan tersendiri bagi Negara kita. Perbedaan suku, daerah, 

budaya dan tradisi menjadikan Indonesia sebagai Negara yang 

bersifat heterogen. Di dalamnya terhimpun lima macam agama yaitu; 

Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Konghuchu. Toleransi beragama 

sangat dijunjung tinggi selama mereka masih saling menghargai 

antara satu dengan yang lainnya.  

Pluralitas agama secara terminology dapat dibatasi sebagai 

realitas eksistensial yang menyatakan adanya ragam agama dalam 

kehidupan manusia. Berbeda dengan pluralitas agama, sekali lagi 

mewujud nyatakan realitas keberagaman agama, sedangkan 

pluralisme agama bersentuhan dengan dimensi implicit dalam 

pemikiran, cara pandang, dan bahkan dalam keyakinan beragama. 

Meskipun keduanya berbeda pada tataran terminologis, namun 

keduanya sama sebagai fenomena keberagaman yang berimbas ke 

tatanan kehidupan dunia dan merupakan problem umum- universal 

yang dihadapi oleh masyarakat dunia (global).1 

Lahirnya persoalan pluralitas agama bukan hanya disebabkan 

oleh adanya berbagai agama melainkan juga karena di dalam satu 

agama pun terdapat keberbagian agama atau lebih dikenal dengan 

kemajemukan. Bukan pula karena ada berbagai aliran dalam satu 

agama, tetapi adanya pemisahan secara horisontal dan setiap agama 

                                                             
1Mukhtasar Syamsuddin, Teologi Pembebasan Dalam Konteks Pluralitas  

Agama Di Asia. (Cet.I., Filsafat UGM; Yogyakarta, 2011), h. 23. 
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menjadi eksoteris dan esoteris. Pemisahan itu adalah suatau 

kenyataan oleh karena suatu agama tersusun dari keduanya. 

Eksoteris adalah segi bentuk dari setiap agama  (lembaga, wadah), 

sedangkan esoteric adalah segi hakikat (adi kodrati) dan setiap 

agama.  

Berdasarkan dari penjelasan yang tertuang dalam latar 

belakang masalah maka penulis dapat menetukan pokok masalah 

yang akan dibahas yaitu; bagaimana membangun pluralitas di 

Indonesia dengan bingkai hukum Islam.  Yang dijabarkan dalam 

beberapa sub-sub asalah sebagai berikut: (a) Bagaimana pluralitas 

dan perbedaan di Indonesia ; dan (b) Bagaimana membangun 

pluralitas dengan bingkai hukum Islam. 

 

Pluralitas dan Perbedaan di Indonesia 

Pluralitas berasal dari bahasa inggris “plural” antonym dari 

kata “singular”. Secara generic ia berarti kejamakan atau 

kemajemukan. Ini adalah kondisi objektif dalam suatu masyarakat 

yang terdapat di dalamnya sejumlah kelompok saling berbeda, baik 

strata ekonomi, ideology, keimanan maupun latar belakang etnis. 

Term ini pada awalnya hanya dipahami secara etimologis dan tidak 

memiliki konotasi terminologis. 2 

Pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keutamaan 

(keunikan) dan kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud 

atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai 

antithesis dan sebagai objek komparatif dari keseragaman dan 

kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Pluralitas tidak pula 

dapat dipahami sebagai suatu yang cerai berai dan permusuhan 

tanpa mempunyai tali persatuan yang mengikat dan merangkum 

semua bagian atau pihak.3 

Secara filosofi, pluralitas dibangun dari prinsip pluralisme, 

yaitu sikap pemahaman dan kesadaran terhadap kenyataan adanya 

                                                             
2Said Agil Husin al-Munawwar, Fikih Hubungan Antar Agama (Cet. I; 

Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 88. 
3Muhammad Imarah, Islam Dan Pluralitas Perbedaan Dan 

Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan, terjemahan dari buku Al-Islam Wat-
Ta’addudiyah; Al-Ikhtilah Wattanawwu Fi Itha>Ril Wihdah (Cet. I; Jakarta; 
Gema Insani Press, 1999), h. 9. 
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kemajemukan, keragaman sebagai sebuah signifikansinya dalam 

konteks pembinaan dan perwujudan kehidupan berbangsa dan 

bernegara ke arah manusiawi dan bermartabat. Pluralitas adalah 

keragaman dalam sebuah wujud persatuan . keragaman, keunikan, 

dan parsial itu merupakan realitas yang tak terbantahkan. Secara 

sosiologis, manusia terdiri dari berbagai etnis dan budaya yang 

saling berbeda dan mengikatkan dirinya antara satu dengan lainnya. 

Suatu bangsa terdiri dari suku-suku yang beraneka ragam, 

masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga yang berlainan, keluarga 

itu sendiri terdiri dari individu-individu yang tidak sama, semuanya 

menunjukkan adanya perbedaan, keragaman dan keunikan, namun 

tetap dalam satu kesatuan. Perbedaan-perbendaan individu melebur 

menjadi satu kesatuan keluarga, keragaman keluarga ke dalam satu 

ikatan social, keanekaan suku-suku terangkum dalam satu bangsa 

dan masyarakat dunia. Keseluruhan parsialitas adalah bagian dari 

pluralitas, pluralitas adalah wujud terbesar dari bagian-bagian 

parsialitas tersebut.4  

Islam adalah agama fitrah. Maksudnya adalah makrifat 

terhadap Allah swt dan iman kepada-Nya adalah sesuatu yang telah 

terpasang dalam diri manusia. Seluruh manusia dilahirkan dalam 

keadaan fitrah, atau atas kebersihan dan kejernihan yang asli, serta 

telah dirancang dan terpasang dalam dirinya untuk beriman secara 

fitrah kepada penciptanya yaitu Allah swt. dalam Islam pluralitas 

yang dibangun atas tabiat asli, kecenderungan individual, dan 

perbedaan masing-masing pihak masuk dalam kategori fitrah itu 

dapat saja dibelenggu atau dikekang. Namun, ia tetap sebagai 

sunnah (ketentuan) dari sunnah Allah swt yang tidak dapat berubah 

atau tergantikan.  

Seperti inilah kedudukan perbedaan pendapat, pluralitas dan 

kemajemukan dalam kecamata Islam, maka Alquran (kitab akidah, 

syariat, system nilai, serta filsafat pengaturan dan pembangunan 

peradaban) adalah sumber utama dalam mencari dan mengetahui 

sikap Islam terhadap pluralitas dan kemajemukan itu. Dengan 

demikian menurut kecamata konsep Islam, al-Qur’an mensinyalir  

hal itu adalah ciptaan ilahi serta sunnah yang azali dan abadi, yang 

telah ditetapkan Allah bagi seluruh makhluk.  

                                                             
4  Said Agil Husin al-Munawwar, Fikih Hubungan Antar Agama, h. 90. 
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Jika demikian, maka manusia tidak akan pernah menjadi satu 

tipe tertentu saja, tetapi mereka akan terus berbeda-beda satu sama 

lain. Hal ini terdapat dalam Q.S. Hu>d: 118-119. 

                        .           
           

 

Terjemahnya: 

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia 

umat yang satu, tetapi mereka Senantiasa berselisih pendapat, 

kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan 

untuk Itulah Allah menciptakan mereka….5  

 

Jika manusia dan sejarahnya dimulai dengan Adam dan 

Hawa sebagai umat yang satu dalam agama dan syariat. Maka 

transformasi umat yang satu ini menjadi banyak umat berimplikasi 

pada pluralitas syariat-syariat pada rasul dengan beragamnya 

risalah-risalah agama. Sunnah pluralitas itu telah ada sejak awal 

sejarah manusia. Hal ini termaktub dalam QS. al-Baqarah 2/ 213. 

                           
                                 

                                    
                     

Terjemahnya: 

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), 

Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, 

dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk 

memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang 

mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu 

melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, 

Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang 

nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi 

petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang 

                                                             
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Syamil Cipta 

Media, Bandung 2005), h. 235. 
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hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan 

Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus.6 

 

Jika pada mulanya, awal sejarah manusia adalah umat yang 

satu atau agama yang satu dalam akidah, ushul dan syariatnya.  

Kemudian setelah priode pertama itu diikuti dengan priode 

pluralitas risalah, rasul-rasul, dan nabi-nabi dengan beragamnya 

umat dan berkembang biaknya generasi-generasi, agama mereka 

satu, sementara syariat-syariat mereka beragam dan kitab-kitab suci 

mereka beragam beragam pula. Pluralitas syariat berada dalam 

kerangka kesatuan agama.  

Perbedaan di sini bersifat alami serta tidak tercela. Perbedaan 

syariat-syariat adalah kemajemukan yang alami dalam kerangka 

kesatuan agama yang satu. Sedangkan ikhtilaf  dalam pokok-pokok 

akidah agama atau pokok-pokok syariat yang satu, adalah suatu 

penceraiberaian yang menimbulkan permusuhan dan perselisihan.  

Membangun Pluralitas di Indonesia dengan Bingkai Hukum Islam 

Salah satu pra syarat terwujudnya masyarakat modern yang 

demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai 

kemajemukan bangsa. Kemajemukan ini diapresiasi sebagai 

sunnatullah. Masyarakat majemuk ini tentu saja memiliki budaya 

dan aspirasiyang beraneka, tetapi mereka seharusnya memiliki 

kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis, 

atau kelompok social dengan yang lainnya.  

Mereka juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan social politik. Namun kadang-kadang perbedaan-

perbedaan ini menimbulkan konflik di antara mereka. Maka sebagai 

upaya untuk permasalahan ini dimunculkan konsep atau paham 

kemajemukan (pluralisme).  

Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme tersebut 

diperlukan adanya toleransi. Meskipun hampir semua masyarakat 

yang berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan social, 

namun kenyataannya permasalahan toleransi ini masih sering 

muncul dalam suatu masyarakat.  

                                                             
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 33. 
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Dilihat dari segi etnis, bahasa, agama dan sebagainya 

Indonesia termasuk salah satu Negara yang paling majemuk di 

dunia. Hal ini disadari betul oleh para  founding father’s kita sehingga 

mereka merumuskan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Munculnya 

sumpah pemuda pada tahun 1982 merupakan suatu kesadaran akan 

perlunya mewujudkan pluralisme ini yang sekaligus dimaksudkan 

untuk membina persatuan dalam menghadapi penjajah belanda, 

yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal munculnya wawasan 

kebangsaan Indonesia melahirkan sebuah masyarakat majemuk yang 

terbuka, multicultural dan demokratis. Ada berbagai opsi dalam 

masyarakat mengenai pluralisme keagamaan;  

1. Sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup 

berdampingan secara damai. Yang diperlukan adalah sikap tidak 

saling menggangu. 

2. Mengembangkan kerjasama social keagamaan melalui berbagai 

kegiatan yang secara simbolik memperlihatkan dan fungsional 

mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang 

rukun.  

3. Mencari, mengembangkan dan merumuskan titik-titik temu 

agama-agama untuk menjawab problem, tantangan dan 

keprihatinan umat manusia.  

Opsi pertama adalah sekedar tahap awal dan kondisi minimal 

untuk membangun kebersamaan masyarakat. Opsi kedua 

merupakan perwujudan nyata dari kebersamaan itu. Opsi ketiga 

merupakan landasan “teologis” bagi masing-masing umat untuk 

membangun sebuah masyarakat dimana semua orang dapat hidup 

bersama dalam semangat persamaan dan kesatuan umat manusia.  

Pandangan Nurcholis Madjid tentang pluralisme. Beliau 

dianggap sebagai salah satu tokoh pembaharu pemikiran dan 

gerakan Islam di Indonesia. nurcholis madjid dikenal dengan konsep 

pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman keyakinan di 

Indonesia. Menurut Madjid, keyakinan adalah hak paling dasar 

setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah 

keyakinan yang mendasar. Madjid mendukung konsep kebebasan 

dalam beragama, namun bebas dalam konsep Madjid tersebut 

dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu 

yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih. 
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 Madjid meyakini bahwa manusia sebagai individu yang 

sempurna, ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang 

akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan 

dalam memilih adalah konsep yang logis. Dalam pemahaman 

keagamaan Islam Madjid menegaskan bahwa pluralisme memiliki 

dasar keagamaan yang kuat dalam al-Qur’an. 

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan 

yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-

Nya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 

pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”.    

Menurut Madjid dimulai dengan pernyataan fakta bahwa 

masyarakat dalam dirinya sendiri terbagi ke dalam berbagai macam 

komunitas, yang masing-masing memiliki orientasi kehidupannya 

sendiri kearah petunjuk. Di samping itu ada ayat dalam al-Qur’an 

yang memberi pengakuan terhadap keberagaman budaya, bahasa, 

dan agama sebagai wahana untuk saling berlomba dalam mengukir 

kebajikan dan bekerjasama dalam kebenaran; Qs al-Hujarat (49); 13. 

                              

                      

Terjemahnya: 

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Oleh Karena itu  Madjid mengharapkan dari setiap 

masyarakat untuk menerima kemajemukan itu sebagaimana adanya, 

kemudian menumbuhkan sikap bersama yang sehat dalam rangka 

kemajemukan itu sendiri. 

Pandangan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dikenal 

karena sering membela kaum minoritas. Pembelaannya kepada 

kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. 

Reputasi itu sangat menonjol pada era orde baru. Gus Dur bersikap 

tegas menjadi pembela pluralisme dalam beragama. Dalam 
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pemikiran Gus Dur, ia tidak menginginkan agama menjadi sekedar 

symbol, jargon, dan menawarkan janji-janji yang serba akhirat 

sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentuh. 

Sikap demikian memang sangat mengkhawatirkan terutama bagi 

mereka yang mengedepankan simbol-simbol dan ritus-ritus formal. 

Gus Dur juga dikenal sebagai bapak pluralisme dan 

demokrasi di Indonesia. dasar semua pemikirannya tidak lain adalah 

konsep humanisme, memanusiakan manusia. Humanism ini 

menurut Listyono adalah penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan yang melekat pada diri manusia. Penghargaan tersebut 

tercermin dalam tingkah laku manusia menghargai kehidupan orang 

lain yang memiliki kebebasan berpendapat, berpikir, berkumpul, dan 

berkeyakinan atas apa yang diyakini terbaik bagi hidupnya.  

Menurut Gus Dur humanisme Islam dan termasuk ajaran-

ajarannya tentang toleransi dan keharmonisan social, yang 

mendorong seorang muslim tidak seharusnya tidak takut kepada 

suasana plural yang ada pada masyarakat modern, sebaliknya harus 

meresponnya dengan positif. Gus Dur sangat menolak segala bentuk 

kekerasan, apalagi di dalamnya berdimensi agama.  Salah satu 

contoh pada kasus konflik berdarah di Ambon serta Situbondo, yang 

ditolaknya adalah pelibatan agama untuk melakukan kekerasan 

dalam konflik tersebut. Karenanya ia pun kemudian tidak setuju 

dengan pendirian lascar-laskar agama untuk menyelesaikan konflik 

tersebut. Secara tegas ia mengatakan bahwa perjuangan hak asasi 

manusia, demokrasi dan kedaulatan hukum adalah perjuangan 

universal dan bukan hanya menjadi hak atau claim satu-satunya 

sebuah agama.  

Gus Dur mengakui bahwasanya segala perjuangan dan 

pemikirannya yang kemudian dibaca orang sebagai bentuk 

perjuangan atas penyemarakan pluralisme dan demokrasi tidak lain 

adalah perjuangan nasionalisme Indonesia itu sendiri. Karena bagi 

Gu Dur ruh dari nasionalisme adalah bagaimana kita sepakat bahwa 

segala bentuk penjajahan dimuka bumi harus dilawan. Siapapun 

yang terjajah harus kita bela. Oleh karena itu kaum minoritas dan 

yang tertindas selalu dibela oleh gus Dur. 

Pluralisme dianjurkan sebagai jalan terbaik untuk melayani 

atau sebuah proses yang mendorong lahirnya demokrasi yang paling 

ideal dalam masyarakat yang semakin modern dan kompleks, agar 



213 

 

setiap individu atau kelompok dapat berpartisipasi dalam setiap 

pengambilan keputusan. Adapun prinsip pluralisme adalah 

perlindungan terhadap hak individu dan kelompok melalui 

peraturan dan perundang-undangan dengan memberikan 

kemungkinan terjadinya check and balances. Dalam arti luas, konsep 

ini menjelaskan bahwa tak ada satu kelompok pun yang menduduki 

keputusan selama-lamanya. Kekuasaan itu selalu berganti sekurang-

kurangnya pergantian itu dilakukan melalui pengaruh individu atau 

kelompok terhadap kelompok yang berkuasa dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Membangun pluralitas di Indonesia dengan bingkai hukum 

Islam sebenarnya dapat kita lihat pada sejarah kepemimpinan 

rasulullah dimana beliau mampu menyatukan semua rakyatnya 

padahal mereka juga termasuk masyarakat yang plural. Perbedaan 

agama, rasm suku, bahasa tidak menjadi jarak dan pemisah namum 

menjadi rahmat bagi Islam sendiri. Pada konteks Indonesia hal yang 

perlu dibangun adalah menciptakan toleransi antar beragama, 

kerjasama, dan saling menghargai antara satu dengan lainnya.  

Hukum Islam tidak menganjurkan adanya kekerasan namun 

banyak pemeluk Islam tidak memahami hal tersebut sehingga 

mereka tidak dapat menerima perbedaan yang ada dan menganggap 

bahwa agama yang benar adalah Islam dan Hukum ynga harus 

diberlakukan di Indonesia adalah hukum Islam. Sementara hal ini 

cukup diterapkan Karena kita hidup pada tatanan masyarakat yang 

heterogen.  

Hal ini sama dengan yang dikumandangkan oleh ormas Islam 

yaitu Hizbuttahrir yang menginginkan Negara khilafah yang 

dipimpin oleh khalifah seperti pada zaman kepemimpinan 

rasulullah. Namun pertanyaan besar dibenak kita adakah sosok yang 

seperti nabi Muhammad saw. yang pantas dijadikan sebagai presiden 

di Indonesia. fenomena ini cukup rumit karena kepribadian sama 

yang dimiliki rasulullah sangat sulit ditemukan pada zaman 

sekarang ini. 

 

Kesimpulan  

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penulis 

makalah dapt mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut; 
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1. Pluralitas berasal dari bahasa inggris “plural” antonym dari kata 

“sungular”. Secara generic ia berarti kejamakan atau 

kemajemukan. Suatu bangsa terdiri dari suku-suku yang 

beraneka ragam, masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga yang 

berlainan, keluarga itu sendiri terdiri dari individu-individu 

yang tidak sama, semuanya menunjukkan adanya perbedaan, 

keragaman dan keunikan, namun tetap dalam satu kesatuan. 

Perbedaan-perbendaan individu melebur menjadi satu kesatuan 

keluarga, keragaman keluarga ke dalam satu ikatan social, 

keanekaan suku-suku terangkum dalam satu bangsa dan 

masyarakat dunia. Keseluruhan parsialitas adalah bagian dari 

pluralitas, pluralitas adalah wujud terbesar dari bagian-bagian 

parsialitas tersebut. 

2. Hukum Islam tidak menganjurkan adanya kekerasan namun 

banyak pemeluk Islam tidak memahami hal tersebut sehingga 

mereka tidak dapat menerima perbedaan yang ada dan 

menganggap bahwa agama yang benar adalah Islam dan 

Hukum yang harus diberlakukan di Indonesia adalah hukum 

Islam. Sementara hal ini cukup diterapkan karena kita hidup 

pada tatanan masyarakat yang heterogen.  Hal ini sama dengan 

yang dikumandangkan oleh ormas Islam yaitu Hizbut Tahrir 

yang menginginkan Negara khilafah yang dipimpin oleh 

khalifah seperti pada zaman kepemimpinan Rasulullah. Namun 

pertanyaan besar dibenak kita adakah sosok yang seperti Nabi 

Muhammad saw., yang pantas dijadikan sebagai Presiden di 

Indonesia. Fenomena ini cukup rumit karena kepribadian sama 

yang dimiliki Rasulullah sangat sulit ditemukan sekarang ini. 

Implikasi  

Makalah ini diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan 

kita dan dapat dijadikan pelajaran bagi teman-teman dalam rangka 

membangun keharmonisan dalam kehidupan beragama dengan 

mengedepankan sikap pluralitas baik internal umat Islam sendiri, 

lebih-lebih ketika berhadapan dengan non muslim. 



KAJI ULANG PERDA BERNUANSA SYARIAH 
VERSUS UUD 1945 PADA ERA REFORMASI 

Aminuddin 

Azis Kasim 

Pendahuluan 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat 

dengan UUD 1945) maupun perauran perundang-undangan 

derivasinya tidak didapatkan ada bab, pasal dan begitu pula ayat 

yang secara eksplisit dan konkrit membicarakan masalah Peraturan 

Daerah Syariah (selanjutnya disingkat dengan Perda Syariah). Akan 

tetapi secara implisit bisa ditemukan landasan konstitusional dalam 

UUD 1945 bahkan Pancasila itu sendiri. 

Sebelum syariah menjadi bagian dari perda pada era 

reformasi ini, syariah (baca: hukum Islam) menempati posisi yang 

sangat vital. Hukum Islam telah lama masuk dan berkembang di 

Indonesia jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (RI), 

karena hukum Islam masuk di Indonesia sebenarnya bersamaan 

dengan masuknya Islam di Nusantara, yang dalam hal ini terdapat 

perdebatan panjang antara para ahli sejarah dalam menentukan 

tempat asal kedatangan Islam.1 Pada masa ini hukum Islam baru 

dilaksakan apa adanya, bersifat privasi. Namun, seperti apa yang 

dikatakan Martin Van Bruinesse dalam Rennya, bahwa masalah fikih 

(pemahaman dengan berbagai bentuk derivasinya) atas konstruksi 

syariat belum begitu nampak dan ditekankan. Yang nampa pada saat 

itu adalah corak keislaman sufistik.2 

Akar kultural historis hukum Islam dalam perkembangan 

selanjutnya, tepatnya pada masa penjajahan Belanda, mengalami 

pengakuan bahkan hingga menjelang peralihan kekuasaan dari 

Kerajaan Inggris kepada Kerajaan Belanda kembali.3 Pada saat itu 

                                                             
1Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan 

Nusantara Abad XVII (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), h. 2 
2Renny supriyanti B, Pengantar Hukum Islam: Dasar-Dasar dan 

Aktualisasinya dalam Hukum Positif (Cet. I; Bandung: Widia Pedjajaran, 2011), h. 82. 
3Lihat Ramly Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam 

Konstitusi-konstitusi Indonesia: Peranannya dalam Pembinaan Hukum 
Nasional (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 
2005), h. 67. 
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Vereenigde Oost Indische Campagni (VOC) yang merupakan organisasi 

dagang Belanda melakukan kompromi untuk memberlakukan 

hukum Islam. Bisa dikatakan pada saat VOC berkuasa di Indonesia 

(1602-1800) hukum Islam dapat berkembang dan dipraktikkan oleh 

umatnya tanpa ada hambatan apa pun dari VOC. Bahkan bisa 

dikatakan VOC ikut membantu untuk menyusun compendium yang 

memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Hal 

demikian disebabkan umat Islam tetap berkomitmen dalam 

menerapkan hukum Islam.4 Baru pada peralihan kekuasaan VOC 

kepada Belanda, pemberlakukan hukum Islam mulai mengalami 

perubahan.5 

Secara konstitusional, pemberlakuaan hukum Islam di 

Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada 

tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis bahwa ajaran Islam 

rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas 

muslim di Indonesia, dan ini mempunyai peran penting bagi 

terciptanya norma fundamental negara Pancasila. Kedua, alasan 

sosiologis bahwa perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia 

menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan 

ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, 

dan Ketiga, alasan yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 

UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara 

yuridis formal.6  

Pada era reformasi, hukum Islam banyak mengalami proses 

legislasi menjadi peraturan perundang-undangan. Tercatat peraturan 

yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam 

bentuk undang-undang di antaranya yaitu: (1) Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; (2) Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 

(3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 

                                                             
4Retno Lukito, Pengumulan Antara Hukum Islam dan Adat di 

Indonesia (Jakarta: INIS, 1998), h. 28. 
5Lihat lebih lanjut Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda 

(Jakarta: LP3ES, 1996), h. 9-64. 
6Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 

dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia” dalam Mimbar 
Hukum No. 1 Th. V (1994), h. 94-106. 
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(4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; (5) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; (6) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji sebagai pengganti Undang- Undang Nomor 17 Tahun 

1999; (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Hukum 

Perbankan Syariah; (8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara; (9) Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan 

yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan masih 

banyak lagi lainnya.  

Pada era reformasi pula salah satu produk hukum yang bernama 

perda syariah mendapat porsi yang begitu besar pada sebagian 

kota/kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia. Perda Syariah 

merupakan manifestasi UUD 1945, UU No.32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan 

Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupatern/Kota. Yang 

mana dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan 

dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula 

dalam daerah berdasarkan penjelasan Pemerintahan Daerah yang 

lebih kecil.7  

Berangkat dari latar belakang malasah yang diuraikan 

sebelumnya, maka selenjutnya yang menjadi pokok permasalahan 

adalah bagaimana kedudukan Perda Syariah dalam UUD 1945. 

Spesifikasi rumusan masalahnya adalah berikut: (a) Bagaimana 

Pengertian Perda Syariah; (b) Bagaimana Kedudukan Perda Syariah 

dalam UUD 194; (C) Apa Kelebihan dan Kelemahan Perda Syariah. 

Pengertian Perda Syariah 

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud 

dengan Peraturan Daerah  adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

                                                             
7Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2008), h. 1. 
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dengan persetuan bersama kepala daerah. Defenisi lain tentang 

Peraturan daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang 

pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang 

dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 

Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam UU 

No.32 Tahun 2004 (yang diperbaharui menjadi UU Nomor 12 Tahun 

2008) tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah dibentuk 

dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/ 

Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.8 

Pada Pasal 12 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan daerah 

adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi 

khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-

undangan yang lebih tinggi. 

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. 

Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota 

dan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan daerah dengan 

materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan 

daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan 

Peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau 

Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan. 

Program penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam satu 

Program Legislasi Daerah9, sehingga diharapkan tidak terjadi 

tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan daerah. Ada 

berbagai jenis Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kota dan Propinsi antara lain: (a) Pajak Daerah; 

(b) Retribusi Daerah; (c) Tata Ruang Wilayah Daerah; (d) APBD; (e) 

Rencana Program Jangka; (f) Menengah Daerah; (g) Perangkat 

Daerah; (h) Pemerintahan Desa; (i) Pengaturan umum lainnya. 

                                                             
8Lihat Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah 
9Lihat Ketentuan Pasal 15 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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Sementara kata syariah dalam bentuk mufrad (singular) 

terdapat dalam al-Quran surah al-Jatsiyah (45):18, sedangkan dalam 

bentuk jamaknya (plural), yang berbentuk syarai’ul islam, terdapat 

dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan (HR)  Ibnu Maja dari 

Abdullah bin Bisyr. Secara etimologis, kata “syariah” (asy-syari’ah) 

terbentuk dari kata syara’a – yasra’u – syaria’atan/syar’an, yang 

mengandung dua makna yakni jalan lururs (at-thariq al-musthaqim) 

dan sumber air (mawrid al-ma’li al-istisqa’). Secara terminologis atau 

menurut istilah, berrati “ketentuan hokum Allah yang diturunkan 

kepada Nabi dan Rasul untuk umatnya”. Dalam kamus Marbawi, 

syariat diartikan  “undang-undang atau hokum yang telah 

ditetapkan Allah swt untuk para hamba-Nya”.10 

Kata syariah atau yang seakar dengan itu muncul beberapa 

kali dalam al-Qur’an seperti: Surah al-Maidah ayat 48 (untuk tiap-

tiap umat diantara kamu,Kami berikan aturan dan jalan yang terang); 

Surah al-Syura’ ayat 13 (Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang 

agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh …); dan Surah 

al-Jatsiyah ayat 18 (“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas 

suatu syariat (peraturan) dari urusan syariah itu ...). Dari ayat al-

Qur’an tersebut di atas, ‘agama” ditetapkan Allah untuk manusia 

yang disebut “syariah” dalam arti lughawi, karena umat Islam selalu 

melaluinya dalam kehidupannya di dunia. Kesamaan syariah Islam 

dengan jalan air adalah dari segi bahwa siapa yang mengikuti 

syariah itu ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air 

sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagai 

Dia menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia.11 

Menurut Daud Ali, yang dimaksud dengan syariat atau ditulis 

dengan syariah, secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air, 

yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Sayariat 

merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan 

Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun 

                                                             
10H.M. Siradjuddin, Syariat Islam & Agenda Umat, (Makassar: t.p, 

2011), h. 3.  
11 Lihat Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet. III; Jakarta: 

Kencana Prenada Medai Grup, 2010), h. 3. 
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berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan 

manusia.12 

Berangkat dari penjelasan mengenai peraturan daerah dan 

syariah di atas dapat disimpulkan bahwa Perda Syariah adalah 

peraturan perundang-undangan daerah yang berbasiskan dan atau 

bernuansa syariah yang mengatur peri kehidupan umat Islam yang 

berada pada daerah tingkat provinsi maupun tingkat 

kabupaten/kota sesuai dengan kekhususan daerah bersangkutan 

yang telah diatur dan dijamin oleh konstitusi. 

Pembahasan mengenai Perda Syariah tidaklah lengkap dan 

komprohensif manakala tidak membahas masalah terkait dengan 

otonomi daerah. Sistem pemerintahan negara dapat digolongkan 

kedalam dua pengelompokan yaitu organisasi sistem pemerintahan 

negara dalam garis horizontal yaitu dalam konsep pembagian 

kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan 

sistem pemerintahan negara dalam garis vertikal. Sistem 

pemerintahan negara dalam garis vertikal bertitik tolak dari 

bangunan negara, khususnya bangunan negara serikat dan bangunan 

negara kesatuan.13  

Pemerintahan daerah dipergunakan untuk menyebut satuan 

pemerintahan di bawah pemerintahan pusat yang memiliki 

wewenang pemerintahan sendiri.14 Pemerintahan daerah dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempergunakan asas 

desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan 

urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Dalam 

sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintahan daerah diatur 

dalam pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dengan memuat konsep yang 

bersifat konstitusioanal yaitu otonomi yang seluas-luasnya dan 

berdasarkan atas ketentuan undang-undang. Sebagai daerah yang 

otonom, maka daerah memiliki internal right self determination, hak 

daerah untuk memutuskan nasibnya sendiri dan mengurus secara 

internal urusan di daerahnya. 

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

Tata Hukum Islam di Indonesia, edisi VI, h. 41. 
13B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta 

: Universitas Atma Jaya Yogyakarta), h. 127. 
14B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, h. 283. 
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Dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi 

dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam 

daerah berdasarkan penjelasan Pemerintahan Daerah yang lebih 

kecil.15 Pemerintahan daerah diberikan batasannya dalam UU No.32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggaraan 

urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang 

selluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana 

dimaksud dalam UUD 1945”. Hubungan fungsi pemerintah daerah 

dilakukan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, 

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dengan hubungan yang 

bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi 

pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun 

fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban 

pemerintahan pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.16 

Dalam menjalankan otonomi urusan kewenangan terbagi-

bagi melalui sistem rumah tangga. Sistem rumah tangga daerah 

merupakan tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi 

wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.17 Dikenal tiga sistem 

rumah tangga utama yaitu sistem rumah tangga formal, sistem 

rumah tangga material, dan sistem rumah tangga Nyata. Kemudian 

dalam perkembangannya terdapat sistem rumah tangga sisa dan 

sistem rumah tangga nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. 

Sistem rumah tangga formal, membagi wewenang, tugas, dan 

tanggung jawab antara pusat dan daerah untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan tertentu tidak ditetapkan secara 

rinci, sistem ini berpangkal tolak pada prinsip bahwa tidak ada 

perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan pusat dan yang 

diselenggarakan oleh daerah.18 Walaupun sistem ini terkesan 

memberikan desentralisasi yang kuat dan kuatnya susunan otonomi, 

                                                             
15Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1. 
16Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, h. 

5. 
17B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia, h. 309. 
18Ni’Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandnung: Penerbit 

Nusa Media, 2009 ), h. 86. 
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akan tetapi karena sangat tergantung pada kapasitas sumber daya di 

daerah memberikan ketidakpastian urusan rumah tangga daerah, 

rendahnya inisiatif daerah, dan bahkan dapat mendukung 

kecenderungan sentralisasi. 

Dalam sistem rumah tangga material, pembagian wewenang, 

tugas, dan tanggung jawab dilakukan secara rinci antara pusat dan 

daerah. Sistem ini berpangkal tolak pada pemikiran bahwa memang 

ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan 

daerah, daerah dianggap memang mempunyai ruang lingkup urusan 

pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat, serta urusan 

pemerintahan itu dapat dipilah dalam berbagai lingkungan satuan 

pemerintahan.19 Sistem rumah tangga ini memiliki kelemahan yaitu 

ketergantungan daerah pada kehendak dan kecenderungan yang ada 

di pusat, serta menyebabkan uniformitas tidak memperhatikan 

keberagaman daerah. 

Sistem rumah tangga nyata, penyerahan urusan atau tugas 

dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata 

atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari 

daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan 

masyarakat yang terjadi.20 Dalam ajaran rumah tangga ini, aspek 

materil tidak dapat diutamakan, karena akan dapat menimbulkan 

ketegangan antara urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

dan juga keterbatasan daerah untuk menyelenggarakan urusan 

pemerintahan. 

Ada beberapa daerah otonom yang mempunyai dan menerapkan 

Perda Syariah, di antaranya: 

1. Provinsi Aceh, dengan Perda NAD No. 7/2004 tentang 

Pengelolaan Zakat 

2. Provinsi Sumatera Barat.  Padang Pariaman; Peraturan daerah 

Kabupaten Padang Pariaman nomor 02 Tahun 2004 Tentang 

Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat. 

Padang Panjang; Peraturan Daerah Padang Panjang No.3 

Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan 

Penindakan Penyakit Masyarakat. Bukittinggi; Perda Kab. 

Bukit Tinggi No. 29/2004 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, 

                                                             
19Ni’Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, h. 87.  
20Ni’Matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, h. 88.  
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dan Shadaqoh. Pesisir Selatan; Perda Kab. Pesisir Selartan No. 

8/2004 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur’an Provinsi 

Bengkulu. Bengkulu;Instruksi Walikota Bengkulu No. 3/2004 

tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan. 

3. Provinsi Lampung Lampung Selatan; Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Larangan Pebuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian 

serta pencegahan perbuatan masksiat dalam Wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Provinsi Banten. Banten; Perda No. 4/2004 tentang 

Pengelolaan Zakat Pandeglang; SK Bupati Kab Pandeglang 

No. 09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah SD,SMP, SMU. 

5. Provinsi Jawa Barat. Sukabumi; Instruksi Bupati Sukabumi 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang pemakaian Busana Muslim bagi 

Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi. Cirebon; 

Perda Kab. Cirebon No. 77/2004 tentang Pendidikan 

Madrasah Diniyah Awaliyah. 

6. Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarmasin; Perda Kota 

Banjarmasin No. 31/2004 tentang Pengelolaan Zakat. 

Banjarmasin; Perda Kab. Banjar No. 5/2004 tentang Ramadan 

(Perubahan Perda Ramadan No. 10 tahun 2001). Banjarmasin; 

Surat Edaran Bupati Kabupaten Banjarmasin No. 

065.2/00023/ORG Tentang pemakaian Jilbab bagi PNS 

Perempuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Banjarmasin Tertanggal 12 Januari 2004. Banjarmasin; Perda 

Kab. Banjar No. 4/2004 tentang Khatam Al-Qur'an bagi 

Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah. 

7. Provinsi NTB. Dompu; SK. Bupati Dompu No 

Kd.19.05./HM.00/1330/2004, Tentang Pengembangan Perda 

No. 1 Tahun 2002. Isinya nebyebutkan tentang: (1) Kewajiban 

membaca Alquran (ngaji) bagi PNS yang akan mengambil 

SK/Kenaikan pangkat, Calon pengantin, Calon siswa SMP 

dan SMU, dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah ; (2) 

Kewajiban memakai busana Muslim (Jilbab); (3) Kewajiban 

mengembangkan budaya Islam (MTQ, qosidah dll).21 

                                                             
21http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_peraturan_daerah_di_Indon

esia_berlandaskan_hukumagama, akses pada jumat 24 September 2016. 



224 

 

Kedudukan Perda Syariah dalam UUD 1945 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber segala sumber 

hukum yang berlaku di Indonesia. Semua peraturan perundang-

undangan yang terbentuk, baik itu Undang-Undang (UU), Instruksi 

Presiden (Inpres), Keputusan Presiden (Kepres) hinggap pada 

peraturan daerah, harus berangkat dan sesuai dengan UUD 1945. Hal 

ini sesuai dengan rumusan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang 

menetapkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksankan menurut Undang-Undang Dasar”.22 Secara hirarki 

konstitusi, peraturan perundang-undang yang dibawah UUD 1945 

dan Pancasila yang bertentang dengan UUD 1945 dan Pancasila, 

maka secara otomatis tertolak. 

Menurut Sunaryati Hartono Sistem Hukum Nasional kita 

berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum 

yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional itu wajib 

bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.23 Lalu ia mengatakan 

urutan hukum nasional itu bersumber dari Pancasila berlandaskan 

UUD 1945 dan terdiri dari Peraturan-peraturan perundang-

undangan, lalu Yurisprudensi, dan yang terakhir Hukum 

kebiasaan.24 

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) bab XI  tentang 

Agama25 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara 

menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu. Bunyi pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sama 

dengan sila pertama Pancasila yang mengatakan “Ketuhanan Yang 

                                                             
22Majelis Permusyawaratan Rakyar Republik Indonesia, Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Cet. XI; 
Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h. xiii. 

23Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum 
Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), h. 64. 

24Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum 
Nasional, , h. 64. 

25 Majelis Permusyawaratan Rakyar Republik Indonesia, Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, h. 183. 
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Maha Esa”. Di sini jelas bahwa negara memberikan ruang bagi 

agama masing-masing penduduk untuk dilaksanakan, baik itu secara 

kultural dan lebih-lebih lagi secara struktural melalui proses legislasi, 

dengan catatan tidak bertentang dengan UUD 1945 dan Pancasila. 

Menelisik kepada dasar dari sistem hukum nasional kita yaitu  

Pancasila, Menurut Arif Sidharta pandangan hidup Pancasila 

berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala 

hal yang ada di dalamnya sebagai seuatu keseluruhan yang terjalin 

secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga 

manusia diciptakan oleh Tuhan YME, Manusia berasal dari tuhan 

dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada 

sumber asalnya. Karena itu bertakwa dan mengabdi kepada tuhan 

menjadi kewajiban manusia yang wajar yang sudah dengan 

sendirinya harus begitu.26 Dengan demikian eksistensi hidup 

manusia merupakan kodrat yang diberikan tuhan yang selanjutnya 

manusia harus hidup bermasyarakat, Dalam hidup bermasyarakat  

itu manusia mempunyai sifat kekeluargaan.27 

Dalam pandangan Islam Kewajiban warga negara sebagai 

seorang Muslim merupakan tanggungjawabnya untuk patuh 

terhadap Syariat Islam,  sedangkan bagi non muslim berkewajiban 

untuk menghormatinya. Oleh karena itu ia harus patuh terhadap hak 

dan kewajiban masing-masing secara pribadi dan  Pemerintah 

berkewajiban untuk menegakkan aturan-aturan tersebut agar Syariat 

Islam yang merupakan dambaan seluruh masyarakat dapat berjalan 

sebagaimana diharapkan.  Tujuan satu-satunya pembentukan ummat 

Islam ialah supaya ia secara organisatoris berusaha menegakkan dan 

melaksanakan makrufat dan menindas serta menghancurkan 

mungkarat. Penerapan Syariat Islam dari sudut pandang ini dapat 

dikatakan sebagai konkritisasi dari sila satu Pancasila yaitu 

menjalankan perintah-perintah Tuhan YME 

Banyak peraturan  perundang-undangan yang mengandung 

nilai-nilai Islam mengalami legislasi di antaranya yaitu: (1) Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; (2) 

                                                             
26Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran 

dalam Dekade Terakhir (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 16. 
27Rudi M Rizky (ed), Refleksi Dinamika Hukum : Rangkaian Pemikiran 

dalam Dekade Terakhir (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 17. 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji; (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

Perbankan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan; (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tentang Wakaf; (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama; (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 1999; (7) Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah; (8) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih 

luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber 

daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya 

menegakkan syariat Islam. Dengan UU tersebut, Daerah Istimewah 

Aceh membuat Perda NAD No. 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat. 

Perda tentang Pengelolaan Zakat merupakan Perda Syariat Daerah 

Istimewah Aceh. 

Tidak ada catatan yang rinci untuk memastikan kapan perda-

perda yang bernuansa syariat itu muncul di Indonesia. Namun 

melihat perkembangannya Perda syariah mulai tumbuh ketika 

perdebatan panjang tentang perubahan UUD 1945 (1999-2002) yang 

juga terjadi perdebatan tentang berlakunya syariat islam di 

Indonesia. Hal ini menjadi lebih semarak dengan seiring menguatnya 

dorongan atas pelaksanaan otonomi daerah di awal-awal 1999. 

Ditahun-tahun tersebut, bisa dikatakan sebagai era dimana 

pemerintahan daerah seperti burung yang mendapati kebebasannya 

hingga ia bisa melakukan apapun yang dibutuhkan dan disukainya. 

Dalam konteks kebebasan tersebut, pemerintah lokal tidak hanya 

mulai membenahi diri secara struktural tapi juga melengkapi 

birokrasinya dengan berbagai produk peraturan daerah.28 

Seperti juga berbagai isu dan permasalahan yang terus datang 

timbul tenggelam, wacana perda bernuansa syariat menggelinding 

                                                             
28https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-

perda-syariat-islam-di-daerah/ diakses hari jumat 23 Desember 2016. 

https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-perda-syariat-islam-di-daerah/
https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-perda-syariat-islam-di-daerah/
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begitu saja ditengah keramaian perdebatan nasionalisme dan 

tuduhan terorisme terhadap umat Islam. Walau dengan definisi dan 

batasan yang tidak begitu jelas mengenai apa sesungguhnya 

indikator yang tepat bagi penamaan sebuah kebijakan syariat Islam, 

perda-perda tersebut pada akhirnya lebih dikenal sebagai perda 

syariat. Karena, sekalipun tak disebut secara eksplisit sebagai Perda 

Syariat Islam, tak bisa disangkal bahwa dalam kebijakan daerah itu 

ada ideologi keislaman yang hendak ditegakkan melalui perda 

tersebut. Yaitu, menegakan kebenaran, memberantas kezaliman 

dengan asumsi-asumsi keislaman. Tentu saja itu sebuah tujuan yang 

mulia.29 

Berdasarkan prinsip otonomi internal right self determination 

yaitu hak daerah untuk memutuskan nasibnya sendiri dan mengurus 

secara internal urusan di daerahnya maka daerah berwenang 

mengatur sendiri urusan rumah tangganya termasuk dalam 

kewenangan membentuk peraturan daerahnya. Terlebih lagi dengan 

adanya pasal 18B UUD yang mengakui adanya pengakuan terhadap 

kekhususan daerah maka menjadi dasar konstitusional dari 

pemberlakuannya otonomi khusus. 30 

Misalnya, otonomi khusus daerah Aceh merupakan 

kekhususan yang sangat istimewa karena dapat menerapkan sistem 

hukum sendiri yang berbeda dengan penerapan syariat Islamnya. 

Dalam suatu sistem hukum nasional yang menggunakan kerangka 

negara kesatuan kesemua komponen hukum yang ada itu harus 

mencapai suatu kesatuan tujuan hukum nasional, tidak dibenarkan 

ada yang menyimpang dari tujuan hukum nasional tersebut. seperti 

yang dikatakan Sunaryati Hartono Sistem Hukum Nasional kita 

berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Setiap bidang hukum 

yang akan diterapkan merupakan bagian dari sistem hukum nasional 

itu wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Jadi Pancasila 

merupakan tujuan hukum nasional dan untuk mencapainya 

dilakukan dalam kerangka UUD 1945. 

                                                             
29https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-

perda-syariat-islam-di-daerah/ diakses hari jumat 23 Desember 2016. 
30Majelis Permusyawaratan Rakyar Republik Indonesia, Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, h. 126. 

https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-perda-syariat-islam-di-daerah/
https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/01/06/fenomena-perda-syariat-islam-di-daerah/
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Lebih lanjut lagi penerapan syariat Islam itu sebagai 

konkritisasi dari sila satu Pancasila tetap harus memperhatikan asas-

asas lain dalam Pancasila seperti asas semangat kerukunan, asas 

kepatutan, dan asas keselarasan. Penerapan perda syariah harus 

tetap menjaga keharmonisan sistem hukum nasional yang berdasar 

pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam artian pelaksanaan Syariat 

Islam di Aceh dalam kerangka NKRI, terutama dalam pembentukan 

perda syariat, baik secara materiil maupun formil tetap mengacu 

pada peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian 

Perda syariah tersebut mempunyai kedudukan di dalam sistem 

hukum nasional. Dalam proses pembentukan perda syariah tersebut 

harus selalu memperhatikan perundang-undangan nasional, 

penerapan asas-asas dalam syariat Islam itu dapat diterapkan secara 

eklektis dalam artian harus di pilah-pilah nilainya yang tidak 

bertentangan dengan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. 

Jangan sampai penerapan perda syariah itu justru menyebabkan 

ketidak teraturan sistem hukum nasional yang jauh dari tujuan 

hukum nasional sehingga menyebabkan kekacauan dalam 

masyarakat. 

Kelebihan dan Kekurangan Perda Syariah dalam Era Otonomi 

Daerah 

1. Kelebihan Perda Syariah dalam Era Otonomi Daerah 

Meskipun menuai polemik sampai dengan detik ini, perda 

syariah semakin marak dibuat dan dilaksanakan oleh beberapa 

daerah provinsi dan kota/kabupaten di Inonesia. Perda syariah 

seperti peraturan lainnya selalu memiliki kelebihan dan begitu pula 

kekurangan. Di antara kelebihan perda syariah adalah: 

Pertama, manifestasi Kehidupan Beragama. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kehidupan beragama sudah menjadi suatu ciri 

khas negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannnya 

kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam dasar negara Pancasila. 

Oleh sebab itu cita rasa keagamaan tidak dapat serta merta 

dipisahkan dari sistem hukum nasional. Buktinya konstitusi telah 

menjamin mengenai kebebasan beragama, kemudian dalam setiap 

putusan hakim pun selalu didasarkan pada kata “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan Perda 

Syariah merupakan suatu bentuk implementasi kehidupan beragama 

yang merupakan cita rasa negara Indonesia karena sesungguhnya 

Perda Syariah merupakan sistem hukum nasional karena syariah 

hanyalah materi muatan bukan bentuk peraturan. Artinya bahwa 

selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya, 

maka substansi Perda yang bernuansa Syariah tidaklah menjadi hal 

yang berbahaya.31 

Kedua, Perda Syariah merupakan representasi kehendak 

masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Perda Syariah 

juga merupakan produk politik yang merupakan kristalisasi dari 

kepentingan rezim yang berkuasa di suatu daerah. Namun yang 

perlu dipahami yaitu bahwasannya Perda Syariah merupakan 

representasi kehendak masyarakat. Hal ini merupakan manifestasi 

dari sistem perwakilan rakyat di Indonesia yang mana pembentuk 

Perda Syariah sendiri dalam hal ini DPRD merupakan perwakilan 

rakyat. Tentu saja hal ini sah selaam tidak bertentangan dengan 

aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis dari suatu daerah. Jika pun 

nantinya ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas berlakunya 

Perda Syariah, maka ada mekanisme pengujiannya, yaitu dapat 

ditempuh melalui eksekutif review atau pembatalan oleh Guberbur 

atau Mendari. 

Ketiga, penerapan Syariah Menjadi Penebus Jawabir dan 

Jawazir. Salah satu keistimewaan diterapkannya Perda Syariah 

adalah sebagai jawabir dan jawazir. Keistimewaan ini tidak akan kita 

temui di luar daripada hukum Islam. Misalnya, hukum syariah Islam 

ketika diterapkan kepada orang-orang yang melakukan tindakan 

kriminal, dan ketika kepada mereka diberlakukan hukum syariah, 

maka dosa mereka di dunia telah terhapus, inilah yang dinamakan 

sebagai jawabir. Hal ini berdasarkan apa yang dijelaskan dalam HR 

Bukhari dari ‘Ubadah bin Shamit.32 

                                                             
31A.M. Fatwa, Perda Syari’ah dan Pluralisme Hukum di 

Indonesia,dikutip dari http://hukum.kompasiana.com/2012/07/11/perda-
syariah-dan-pluralisme-hukum-di-indonesia-470678.html,tanggal 11 Juli 
2012, diakses pada tanggal 23 Desember 2016. 

32Berita Eramuslim, Dilema Perda Syariah Dalam Sistem Hipokrit 
(Demokrasi), dikutip 
dari http://www.eramuslim.com/berita/analisa/dilema-perda-syariah-
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Disamping itu, penerapan perda syariah dapat menjadi 

sarana pencegah terjadinya perbuatan tindak kriminal yang baru, 

inilah yang disebut sebagai Jawazir. Sebagai contoh, ketika 

diterapkannya hukum qishash, maka qishash tersebut akan 

mencegah terjadinya tindakakan balas dendam kepada keluarga 

korban kepada pelaku atau keluarga pelaku. Allah swt 

berfirman: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) 

hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu 

bertakwa.” (surat al baqarah ayat 179). 

Keempat, bentuk Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.33 Dalam 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat, salah satu kewajiban pemerintah daerah di era 

otonomi daerah adalah membentuk peraturan daerah sesuai ruang 

lingkup kewenangannya. 

Sehubungan dengan itu, apabila dilihat penerapan Perda 

Syariah merupakan suatu kewenangan pemerintah daerah untuk 

menentukan peraturan ang diberlakukan di daerahanya sesuia 

dengan kepentingan, keunikan maupun ciri khas dari daerahnya, 

sebab hal tersebut merupakan manifestasi dari otonomi daerah yang 

merupakan suatu retorika pada era awal reformasi. Artinya selama 

hal tersebut disepakati oleh elemen-elemen masyarakat setempat, 

maka tidak ada masalahnya apabila suatu daerah ingin menerapkan 

syariah tertentu dalam sistem hukumnya. 

Kelima, perda Syariah merupakan respon terhadap problem  

di masyarakat. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan merupakan 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia 

dengan belajar.34Apabila dilihat dari apa yang dinyatakan tersebut 

                                                                                                                                               
dalam-sistem-hipokrit-demokrasi.htm#.VVdGXNKqqko, tanggal 10 Januari 
2013, diakses pada tanggal 23 Desember 2016. 

33Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahu 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437 Pasal 1 ayat (5) 

34Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: 
Penerbit Rineka Cipta, 200), h.  
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dapat disimpulkan bahwasaanya kebudayaan dapat diartikan 

sebagai suatu kepercayaan yang diyakini baik dalam kehidupan 

bermasyarakat. Perlu dipahami bahwa kebudayaan masyarakat di 

berbagai daerah itu berbeda-beda, oleh sebab itu masalah yang 

dihadapi juga berbeda. Perda Syariah dalam hal ini lahir sebagai 

suatu respon masyarakat suatu daerah atas problem  yang 

dihadapinya yang mana dalam hal ini hukum negara, baik secara 

struktur maupun substansinya belum dapat menjawab problema 

tersebut. Oleh sebab itulah lahir gagasan dari suatu daerah untuk 

membentuk suatu peraturan yang disesuaikan dengan keadaan 

masyarakat lokalnya guna menjawab problem-problem  yang terjadi. 

Inilah salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya Perda 

Syariah. 

2. Kekurangan Perda Syariah dalam Era Otonomi Daerah 

Di samping kelebihan seperti yang dijelaskan di atas, perda 

syariah pun dianggap memiliki kelemahan berupa: (a) dianggap 

bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam konteks 

nasional khususnya UUD 45 yang menjamin kebebasan beragama; 

(b) mengancam persatuan dan kesatuan; (c) menjadi ajang politik 

untuk menarik simpati konstituen; dan (d) menjadi alat untuk 

mendiskreditkan umat Islam. 

Kesimpulan 

Berangkat dari penjabaran di atas, maka yang menjadi 

kesimpulan dari penulisan makalah ini adalah: 

6. Perda Syariah adalah peraturan perundang-undangan daerah 

yang berbasiskan dan atau bernuansa syariah yang mengatur 

peri kehidupan umat Islam yang berada pada daerah tingkat 

provinsi maupun tingkat kabupaten/kota sesuai dengan 

kekhususan daerah bersangkutan yang telah diatur dan dijamin 

oleh konstitusi.  

7. Secara eksplisit dan konskrit tidak ada bab, pasal dan ayat 

dalam UUD 1945 dan begitu pula peraturan derivasinya yang 

menjelaskan tentang perlu dan niscayannya dibuat Perda 

Syariah. Akan tetapi, secara implisit dapat ditemukan dalam 

UUD 1945 khususnya pasal 28A dan pasal 29 ayat (1) dan (2) 

dan Pancasila beserta UU No.32 Tahun 2004 (yang diperbaharui 
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menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008, dan UU Nomor 18 Tahun 

2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh. 

8. Perda Syariah memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya adalah (a) sebagai manifestasi Kehidupan 

Beragama; (b) sebagai representasi kehendak masyarakat; (c) 

sebagai bentuk Otonomi Daerah. Sementara kekurangannya 

adalah (a) dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih 

tinggi dalam konteks nasional khususnya UUD 45 yang 

menjamin kebebasan beragama; (b) mengancam persatuan dan 

kesatuan; (c) menjadi ajang politik untuk menarik simpati 

konstituen; dan (d) menjadi alat untuk mendiskreditkan umat 

Islam. 

 

Implikasi 

Mencermati urgensitas dan signifikasi pemahaman terhadap 

Perda Syariah dalam hubungannya dengan UUD 1945, maka upaya 

untuk melakukan kajian dan pendalaman peran terkait dengannya 

harus senantiasa ditingkatkan dan diperhatikan. 

 

 

 

 

 



DAYA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA 
DALAM BIDANG PERIBADATAN,  
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Muhammad Ramdhan Hidayat  

Haeruddin 

  

Pendahuluan 

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang 

didasarkan pada wahyu Allah swt. Dan Sunnah Rasul mengenai 

tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) 

yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama 

Islam.1 

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai 

terjemahan dari al-fiqh al-islāmī atau dalam konteks tertentu dari al-

syarī’ahal-islāmiyyah. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini 

disebut Islamic Law. 

Penyebutan hukum Islam sering dimaknai sebagai terjemahan 

dari syariat Islam atau fikih Islam. Apabila syariat Islam 

diterjemahkan sebagai hukum Islam (hukum inabstracto), berarti 

syariat Islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian 

syariat Islam meliputi aspek i'tiqādiyyah, khuluqiyyah dan a’mālal-

syarī’ah. Sebaliknya bila hukum Islam merupakan terjemahan dari 

fikih Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian ijtihad yang 

bersifat ẓannī. 

Pada dimensi lain penyebutan hukum Islam selalu 

dihubungankan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang 

telah terdapat di dalam kitab-kitab fikih maupun yang belum. Jika 

demikian adanya, kedudukan fikih Islam bukan lagi sebagai hukum 

Islam inabstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah 

menjadi hukum Islam inconcreto (pada tataran aplikasi atau 

pembumian). Hukum Islam secara formal sudah dinyatakan berlaku 

sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat 

dalam suatu negara. Pakar hukum tatanegara Yusril Izza Mahaendra 

mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia sesungguhnya adalah 

hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati 

                                                             
1Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1995), h. 11. 
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oleh umat Islam di negara ini utamanya hukum Islam dibidang 

ibadah.2 

Ajaran Islam pada hakekatnya mencakup berbagai dimensi, 

baik dimensi teologi, spiritual, moral, sejarah, kebudayaan, politik, 

hukum, maupun ilmu pengetahuan.3 Tegasnya, bahwa Islam tidak 

hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal 

dengan Tuhan saja, tetapi ia juga mengatur hubungan manusia 

dalam interaksi  kemasyarakatan.4 

Terkait dengan interaksi  kemasyarakatan dalam dimensi 

hukum, umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran 

yang dibawanya.Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam adalah 

untuk mengatur interaksi manusia dalam kehidupan  

kemasyarakatn.Hukum Islam mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai 

pengatur kehidupan masyarakat atau social control, dan sebagai 

pembentuk masyarakat atau social engineering.5 

Gairah untuk mengkaji hukum Islam di Indonesia pada 

dekade terakhir ini sangat menggembirakan dikarenakan banyak 

faktor. Rasa keberagaman di kalangan kaum muslim menunjukkan 

kecenderungan meningkat, sehingga kesadaran akan aktivitas dan 

kewajiban melaksanakan ajaran Islam yang diyakini sebagai curahan 

rahmat kasih sayang Allah kepada semesta alam pun meningkat 

pula. Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang 

tidak mungkin bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan kaum 

muslim, atas dasar keyakinan keislamannya.6 

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah dalam 

makalah ini “Bagaimana daya serap hukum Islam Indonesia dalam 

                                                             
2Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap 

Hukum Nasional Indonesia”, http://yusril.ihzamahendra.com/2007/ 12/ 
05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-
indonesia.html (17 Mei 2016). 

3Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I (Cet. V; 
Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), h. 4. 

4Yoseph Schachat, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Oxford 
University Press, 1964), h. 1. 

5Amir Syarifuddin, Meretas Jihad; Isu-Isu Penting Hukum Islam 
Kontemporer di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 3. 

6Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar 
Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 141. 

http://yusril.ihzamahendra.com/
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bidang Ibadah, privat, public dan etika”, yang penulis jabarkan 

dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: (a) Bagaimanakah 

peluang dan tantangan hukum Islam di Indonasia dan (b) Bagaimana 

daya Serap hukum Islam Indonesia dalam bidang ibadah, privat, 

publik dan etika 

Peluang dan Tantangan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia 

“Hukum Islam” merupakan terminologi khas Indonesia, 

jikalau diterjemahkan langsung kedalam bahasa arab maka akan 

diterjemahkan menjadi al-hukm al Islam, suatu terminologi yang tidak 

dikenal dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Maka padanan yang tepat 

dari istilah “Hukum Islam” adalah al-Fikih al-Islamyatau al-Syari’ah al-

Islamiy, sedangkan dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah 

Islamic law.7 

Sedangkan terminologi ”Hukum privat Islam” yang menjadi 

telaah utama makalah ini dapat di uraikan bardasarkan pengertian 

dari kata-kata penyusunnya, sebagai berikut : 

Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat 

oleh yang berwenang (negara), dengan tujuan mengatur tata 

kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan 

melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat 

anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang 

melanggarnya.8 

Sedangkan Hukum privat, adalah hukum yang bertujuan 

menjamin adanya kepastian didalam hubungan antara orang yang 

satu dengan orang yang lain kedua-duanya sebagai anggota 

masyarakat9 dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam 

istilah perdata ini sepadan dengan pengertian mua’amalah. 

Kemudian frase Hukum privat disandarkan kepada kata 

Islam, Jadi dapat dipahami menurut hemat penulis bahwa ”Hukum 

Perdata Islam” adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan 

wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku mukallaf dalam 

                                                             
7Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 

2003), h. 3 
8Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h. 38 
9Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, h. 200 
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hal perdata/mu’amalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat 

bagi semua pemeluk Islam (diIndonesia). 

Menurut Muhammad Daud Ali,10 ”Hukum Perdata Islam” 

adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis 

formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, 

yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu’amalah, bagian hukum 

Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk 

oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum 

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan. 

1. Hukum Islam Pada Masa Kerajaan/kesultanan Islam di 

Nusantara11 

Pada masa ini hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat 

dalam bentuk yang hampir bisa dikatakan sempurna (syumul), 

mencakup masalah mu’amalah, ahwal al-syakhsiyyah (perkawinan, 

perceraian dan warisan), peradilan, dan tentu saja dalam masalah 

ibadah.  

Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri yang 

digunakan di kerajaan-kerajaan Islam nusantar. Tidaklah berlebihan 

jika dikatakan pada masa jauh sebelum penjajahan belanda, hukum 

islam menjadi hukum yang positif di nusantara. 

2. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan Belanda 

Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa 

penjajahan Belanda dapat diklasifikasi kedalam dua bentuk, Pertama, 

adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan 

ruang agak luas bagi perkembangan hukum Islam. Kedua, adanya 

upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan 

menghadapkan pada hukum adat.  

Pada fase kedua ini Belanda ingin menerapkan politik hukum 

yang sadar terhadap Indonesia, yaitu Belanda ingin menata 

kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum Belanda, dengan 

tahap-tahap kebijakkan strategiknya yaitu: 

                                                             
10Tim Penyusun, Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia Jilid 1, 

(Bandung: Ulul Albab Pres, 1997), h. 73. 
11Amiur Nurudin dan Azhari A Tarigan, Hukum Perdata Islam 

diIndonesia, (Jakarta: Kencana, 2004),  h. 8. 
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Receptie in Complexu (Salomon Keyzer & Christian Van Den 

Berg [1845-1927]), teori ini menyatakan hukum menyangkut agama 

seseorang. Jika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah yang 

berlaku baginya, namum hukum Islam yang berlaku tetaplah hanya 

dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan. 

Teori Receptie (Snouck Hurgronje [1857-1936] disistemisasi 

oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn), teori ini menyatakan 

bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika 

benar-benar diterima oleh hukum adat, implikasi dari teori ini 

mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam 

menjadi lambat dibandingkan institusi lainnya12 di nusantara. 

3. Hukum Islam bidang privat pada masa penjajahan jepang 

Menurut Daniel S. Lev Jepang memilih untuk tidak 

mengubah atau mempertahankan beberapa peraturan yang ada. 

Adat istiadat lokal dan praktik keagamaan tidak dicampuri oleh 

Jepang untuk mencegah resistensi, perlawanan dan oposisi yang 

tidak diinginkan. 

Jepang hanya berusaha menghapus simbol-simbol 

pemerintahan Belanda di Indonesia, dan pengaruh kebijakan 

pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum di indonesia 

tidak begitu signifikan.13 

4. Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan 

Salah satu makna terbesar kemerdekaan bagi bangsa 

Indonesia adalah terbebas dari pengaruh hukum Belanda, menurut 

Prof. Hazairin,14 setelah kemerdekaan, walaupun aturan peralihan 

UUD 1945 menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan 

pemerintahan Belanda yang berdasar teori receptie (Hazairin 

menyebutnya sebagai teori iblis) tidak berlaku lagi karena jiwanya 

bertentangan dengan UUD 1945. 

Teori Receptie harus exit karena bertentangan dengan al-

Qur’an dan sunnah Rosul. Disamping Hazairin, Sayuti Thalib juga 

                                                             
12Amiur Nurudin dan Azhari A Tarigan, Hukum Perdata Islam 

diIndonesia, h. 14 
13Amiur Nurudin dan Azhari A Tarigan, Hukum Perdata Islam 

diIndonesia, h. 14 
14Amiur Nurudin dan Azhari A Tarigan, Hukum Perdata Islam 

diIndonesia, h. 17-19 
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mencetuskan teori Receptie a Contrario, yang menyatakan bahwa 

hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum 

Islam.15 

5. Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Orde Baru 

Pada awal orde baru berkuasa ada harapan baru bagi 

dinamika perkembangan hukum Islam, harapan ini timbul 

setidaknya karena kontribusi yang cukup besar yang diberikan umat 

Islam dalam menumbangkan rezim orde lama. Namun pada 

realitasnya keinginan ini menurut DR. Amiiur Nurudin bertubrukan 

denagn strategi pembangunan orde baru, yaitu menabukan 

pembicaraan masalah-masalah ideologis selain Pancasila terutama 

yang bersifat keagamaan. 

Namun dalam era orde baru ini banyak produk hukum Islam 

(tepatnya Hukum Perdata Islam) yang menjadi hukum positif yang 

berlaku secara yuridis formal, walaupun didapat dengan perjuangan 

keras umat Islam. Diantaranya oleh Ismail Sunny16 coba 

diskrisipsikan secara kronologis berikut ini : 

1. Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-

pemeluknya oleh pemerintah orde baru, dibuktikan oleh UU ini, 

pada pasal 2 diundangkan ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan pada 

pasal 63 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam 

UU ini adalah Pengadilan Agama (PA) bagi agama Islam dan 

Pengadilan Negeri (PN) bagi pemeluk agama lainnya. 

Dengan UU No. 1 tahun 1974 Pemerintah dan DPR 

memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluk Islam dan 

menegaskan bahwa Pengadilan Agama berlaku bagi mereka yang 

beragama Islam. 

2. Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama 

                                                             
15Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 20 
16Tim Penyusun, Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia Jilid, h. 43-

47 
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Dengan disahkanya UU PA tersebut, maka terjadi perubahan 

penting dan mendasar dalam lingkungan PA. Diantaranya: 

1) PA telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya 

benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan 

umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. 

2) Nama, susunan, wewenang, kekuasaan dan hukum 

acaranya telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. 

Dengan univikasi hukum acara PA ini maka 

memudahkan terjadinya ketertiban dan kepastian hukum 

dalam lingkungan PA. 

3) Terlaksananya ketentuan-ketentuan dam UU Pokok 

Kekuasaan Kehakiman 1970.  

4) Terlaksanya pembangunan hukum nasional berwawasan 

nusantara dan berwawasab Bhineka Tunggal ika dalam 

UU PA. 

3. Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991 (KHI) 

Seperti diuraikan diawal makalah ini bahwa sejak masa 

kerajaan-kerajan Islam di nusantara, hukum Islam dan peradilan 

agama telah eksis. Tetapi hakim-hakim agama diperadilan tersebut 

sampai adanya KHI tidak mempunyai kitab hokum khusus sebagai 

pegangan dalam memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi. 

Dalam menghadapi kasus-kasus itu hakim-hakim tersebut 

merujuk kepada kitab-kitab Fikih yang puluhan banyaknya. Oleh 

karena itu sering terjadi dua kasus serupa apabila ditangani oleh dua 

orang hakim yang berbeda referensi kitabnya, keputusannya dapat 

berbeda pula, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Guna mengatasi ketidakpastian hukum tersebut pada Maret 

1985 Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehigga terbitlah Surat 

Keputusan Bersama (SKB) Ketua Makamah Agung dan Departemen 

Agama.SKB itu membentuk proyek kompilasi hukum islam dengan 

tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum 

perkawinan (Buku I), tentang Hukum Kewarisan (Buku II), dan 

tentang Hukum Perwakafan (BUKU III) 

Bulan Februari 1988 ketiga buku itu dilokakaryakan dan 

mendapat dukungan luas sebagai inovasi dari para ulama di seluruh 

Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1991 Suharto menandatangani 

Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai dasar hukum berlakunya 

KHI tersebut. 
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Oleh karena itu sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, 

kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan 

oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. 

1. Hukum Islam Pada Masa Reformasi 

Era reformasi dimana iklim demokrasi di Indonesia membaik 

dimana tidak ada lagi kekuasaan repsesif seperti era orde baru, dan 

bertambah luasnya keran-keran aspirasi politik umat Islam pada 

pemilu 1999, dengan bermunculannya partai-partai Islam dan 

munculnya tokoh-tokoh politik Islam dalam kancah politik nasional 

sehingga keterwakilan suara umat Islam bertambah di lembaga 

legislatif maupun eksekutif.  

Mereka giat memperjuangkan aspirasi umat Islam terrmasuk 

juga memperjuangkan bagaimana hukum Islam ikut juga mewarnai 

proses pembanguanan hukum nasional.  

Daya Serap Hukum Islam Indonesia dalam Bidang Ibadah, Publik. 

Privat dan Etika  

1. Bidang Peribadatan di Indonesia 

Hukum Islam berpangkal dari iman yang meyakinkan 

manusia tentang kebebasan dari segala macam penghambaan dari 

selain Allah, satu-satunya Yang Maha Kuasa.Hukum Islam 

mengembangkan kesadaran dalam diri manusia yang beriman 

tentang kesamaan seluruh manusia di hadapan Allah.Semua manusia 

adalah hamba Allah, sama dengan semua makhluk lainnya. Manusia 

dipilih oleh Allah menjadi khalifah di bumi ini.Dalam hukum Islam 

inilah terpadu kesadaran moral dengan kesadaran .Dari landasan 

inilah dapat dipahami format hukum Islam itu menjadi empat bidang 

utama, salah satu di antaranya adalah bidang ibadah, yaitu tentang 

hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan 

penciptanya, yang hanya kepada Dia manusia harus 

mengabdi.Dengan berbagai ragam ibadah yang disyariatkan, 

manusia ditumbuhkembangkan kesadaran moral sekaligus 

kesadaran nya.17 

                                                             
17Ali Yafie, Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat, dalam 

Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. 
I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 93-94. 
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Pada garis besarnya, hukum Islam itu dapat dirinci dalam tiga 

hal:Pertama, petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan 

yang benar tentang Allah swt dan alam gaib yang tidak terjangkau 

oleh penginderaan manusia. Hal tersebut dinamai ahkam syar’iyyah 

i’tiqadiyah yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid (kalam).Kedua, 

petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi 

kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk 

terhormat yang real. Hal tersebut dinamai ahkam syar’iyyah 

khuluqiyyah, yang menjadi bidang garapan ilmu tasawuf 

(akhlak).Ketiga, ketentuan-ketentuan dan seperangkat peraturan 

hukum untuk menata hal-hal praktis (amaliyah) dalam cara 

melakukan ibadat kepada Allah, melakukan hubungan lalu lintas 

pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia dalam memenuhi 

hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan 

melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan 

dan terwujudnya ketenteraman dalam pergaulan masyarakat. Bidang 

ini dinamai ahkam syar’iyyah amaliyah, yang menjadi bidang 

bahasan ilmu fikih. Karena bidang ketiga ini menyangkut perbuatan-

perbuatan nyata dan praktis berlaku sehari-hari, maka bidang inilah 

mendominasi nama “hukum Islam”.18 

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya 

adalah muslim, sehingga aturan dan tatanan yang mewarnai 

kehidupan mereka banyak menyerap dari ajaran hukum Islam. 

Terutama berkaitan dalam bidang ibadah, aspek hukum Islam 

memiliki daya serap yang cukup signifikan membentuk dan 

mewarnai karakter dan budaya masyarakat Indonesia. 

Pembangunan hukum Nasional di negara yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam, unsur agama menjadi urgen untuk 

diperhatikan.Pembangunan hukum menjadi lebih mendesak jika 

dihubungkan dengan kebutuhan obyektif negara-negara berkembang 

semacam Indonesia.Hal itu disebabkan oleh cita-cita kemerdekaan 

dan pembangunan telah mendorong negara tersebut selalu 

                                                             
18Ali Yafie, Menggagas Fiqih ; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi 

hingga Ukhuwah (Cet. II; Bandung: Mizan, 1994), h. 113. 
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mengadakan penataan kembali tatanan masyarakat mereka, baik di 

bidang politik, ekonomi, , terutama bidang peribadatan.19 

Di Indonesia hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan 

dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam, meskipun didominasi 

oleh fikih Syafi’iyah. Hal ini, kata Rahmat Djatnika, fikih Syafi’iyah 

lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia,20 walaupun 

untuk perkembangan selanjutnya fikih-fikih yang lain ikut mewarnai 

masyarakat Indonesia. 

Penulis melihat berkaitan daya serap hukum Islam di 

Indonesia dalam bidang peribadatan, bahwa Islam telah 

mensyariatkan berbagai bentuk ibadah yang dapat membersihkan 

jiwa seseorang, mengangkat derajat rohani dan jasmani, serta tidak 

menyia-nyiakan kepentingan manusia untuk memakmurkan 

dunianya. Shalat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya 

ditentukan untuk perorangan dan masyarakat sekaligus. 

Ibadah dapat diklasifikasikan atas ibadah yang sifatnya 

kemasyarakatan dan ibadah yang sifatnya perorangan.Ibadah dalam 

konteks kemasyarakatan harus didahulukan daripada ibadah 

individu, antara lain misalnya, harus diutamakan jihad daripada 

ibadah ritual, diutamakan ahli ilmu daripada ahli ibadah, serta 

diutamakan perdamaian perdamaian bagi orang bertengkar daripada 

shadaqah.21 

Dalam mendefinisikan ibadah hendaknya secara luas, 

sehingga dapat meliputi berbagai jenis amal yang seringkali tidak 

terlintas dalam pikiran seseorang, bahwa perbuatan semacam itu 

telah dijadikan oleh Islam sebagai suatu ibadah. Bahkan amal 

perbuatan duniawi seorang muslim dapat dianggap sebagai ibadah 

jihad, jika perbuatan itu dilandasi dengan niat yang ikhlas dan 

senantiasa zikir (mengingat) kepada Allah swt.22 

                                                             
19Said Aqil Husin al-Munawwar, Hukum Islam dan Pluralitas  (Cet. I; 

Jakarta: Penamadani, 2004), h. 5. 
20Abdurrahman Wahid, et.al., Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia 

(Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 229. 
21Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. I; 

Semarang: Dina Utama, 1996), h. 104. 
22Yusuf al-Qardhawi, Al-Waqt Fiy Hayat al-Muslim. Diterjemahkan 

oleh Bahrum Bunyamin dengan judul, Manfaat dan Nikmatnya Waktu dalam 
Kehidupan Umat (Bandung: Gema Risalah Press, 1998), h. 61. 
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Apabila dianalisa lebih cermat, ibadah shalat, zakat, puasa 

dan haji yang telah menjadi amalan rutinitas masyarakat Indonesia, 

sebagai bukti konkrit penyerapan hukum Islam di Indonesia dalam 

bidang ibadah, walaupun dalam praktiknya masih didominasi oleh 

fikih Syafi’iy. 

Empat bentuk ibadah syari’ah yang tersebut di atas, yang 

paling nampak mewarnai praktik hukum Islam di Indonesia, adalah 

ibadah zakat dan ibadah haji. Indonesia termasuk Negara yang setiap 

tahunnya calon jamaah hajinya yang jumlahnya sangat banyak, 

sehingga masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji 

aturan dan pelaksanaannya berdasarkan aturan yang telah 

ditetapkan oleh negara 

2. Bidang Ruang Hukum Pidana 

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti 

umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima 

menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi publik, yang berarti umum, 

orang banyak, ramai.23 Padanan kata yang tepat digunakan adalah 

praja,24 yang sebenarnya bermakna rakyat, sehingga lahir istilah 

pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan 

seluruh rakyat. 

Selanjutnya menurut Kepmenpan No. 

63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayannan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.25 

Hukum Publik adalah hukum yang mengatur tentang 

kepentingan umum dan hubungannya dengan pemerintah. Misalnya, 

Hukum Pidana, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Tata 

Negara.26 

                                                             
23J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 1095. 
24Pembahasan pengertian public yang rinci dapat dibaca dalam Inu 

Kencana Syafi,I Djamaluddin Tandjung, Supardan Modeong, Ilmu 
administrasi Publik (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 17. 

25Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan, 
dan Implementasi (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 5. 

26J.C.T. Simorangkir, at, al. Kamus Hukum, (Cet. XIV; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), h. 136 
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Penulis dalam sub masalah ini, cenderung akan fokus pada 

pembicaraan hukum pidana, maksudnya sejauh mana nilai-nilai 

hukum Islam mewarnai hukum pidana di Indonesia. Dalam 

pembahasan fikih, hukum pidana diistilahkan dengan Fikih Jinayat, 

yang mengatur tentang ketetapan hukuman bagi pembunuh, 

pencuri, pezina, pemberontak, peminum khamr, dan 

sebagainya.Penulis sepakat, bahwa penerapan hukum Islam bagi 

pelaku dosa tesebut di atas, belum terlaksana di Indonesia. 

Mohammad Daud Ali dalam bukunya27 menegaskan bahwa 

walaupun penerapan hukum Islam terhadap pelanggaran-

pelanggaran tersebut diatas belum dilaksanakan di Indonesia, namun 

di sisi lain asas-asas hukum Islam terakomodir dalam penegakan 

hukum pidana di Indonesia. Asas-asas tersebut antara lain adalah: 

 

a. Asas legalitas 

Yang dimaksud dengan asas legalitas adalah asas yang 

menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman 

sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini 

didasarkan pada Alquran surah al-Isra/17:15 

                                

                

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 

Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) 

dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka 

Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 

sendiri.dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami 

mengutus seorang rasul.”28 

Dihubungkan dengan anak kalimat dalam QS. al-An’am/6:19 

                                                             
27Lihat Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tata 

Hukum Islam di Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 
117. 

28Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Duta 
Ilmu, 2005), h. 386. 
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Terjemahnya: 

“Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" 

Katakanlah: "Allah". Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. dan 

Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan Dia aku 

memberi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman 

hukuman) kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-

Quran (kepadanya). Apakah Sesungguhnya kamu mengakui 

bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?" Katakanlah: 

"Aku tidak mengakui." Katakanlah: "Sesungguhnya Dia adalah 

Tuhan yang Maha Esa dan Sesungguhnya aku berlepas diri dari 

apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).”29 

 

b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain 

Asas ini terdapat di dalam berbagai surah dan ayat Alquran, 

QS. al-An’am: 165, QS. Fathir: 18, QS. al-Zumar: 7, QS. al-Najm: 38, 

QS. al-Muddatsir: 38. Dalam surah al-Mudatsir: 38 misalnya 

dinyatakan bahwa setiap jiwa terikat pada apa yang dia kerjakan, 

dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang 

dibuat oleh orang lain. Di bagian ayat 164 surah al-An’am, Allah swt 

menyatakan bahwa setiap pribadi yang melakukan sesuatu kejahatan 

akan diterima balasan kejahatan yang dilakukannya. Ini berarti 

bahwa tidak boleh sekali-kali beban (dosa) orang lain. Dari ayat-ayat 

yang disebut, jelas bahwa orang tidak dapat diminta memikul 

tanggung jawab terhadap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan 

oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana itu individual 

sifatnya, kesalahan seseorang tidak dapat dipindahkan ke lain.30 

c. Asas praduga tidak bersalah 

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus 

dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang 

meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu. 

                                                             
29 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 174.  
30Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tata 

Hukum Islam di Indonesia, h. 117. 
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Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas 

legalitas adalah asas praduga tidak bersalah. Menurut asas ini, semua 

perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu 

nash hukum.31Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah 

untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada 

suatu kejahatan tanpa ada keraguan.Jika suatu keraguan yang 

beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.32 

3. Bidang Hukum Privat 

Istilah privat adalah kata yang berasal dari bahasa Inggeris 

private, yang berarti pribadi, sendiri, swasta, perdata,33 dan lain-

lain.Apabila dikaitkan dengan kata law, yang berarti hukum, 

sehingga dikatakan Private Law, maka yang dimaksudkan adalah 

Hukum Perdata. Pembahasan makalah ini adalah berttitik tolak dari 

mata kuliah Hukum Islam di Indonesia, maka penulis mencermati 

sub bahasan tersebut di atas dengan mengarahkan pada pemahaman 

sejauh mana penerapan hukum Islam di Indonesia dalam bidang 

hukum perdata. 

Islam masuk ke Indonesia pada abad I H atau abad VII M34 

yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab.Tidaklah berlebihan jika 

era ini adalah era di mana hukum Islam untuk pertama kalinya 

masuk ke wilayah Indonesia. Namun penting untuk dicatat, seperti 

apa yang dikatakan Martin Van Bruinessen, penekanan pada aspek 

fikih sebenarnya adalah fenomena yang berkembang belakangan. 

Pada masa-masa yang paling awal berkembangnya Islam di 

                                                             
31Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti shalat atau puasa, 

semua perbuatan dilarang, kecuali yang diperintahkan. 
32Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat 

Dalam Wacana dan Agenda (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 14. 
33John M. Echols dan Hassan Shadily Kamus Inggeris Indonesia (Cet. 

XXX; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 447. 
34Hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia yang dilaksanakan di 

Medan pada tahun 1963. Diinformasikan kembali oleh Endang Saifuddin 
Ansari, Wawasan Islam; Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya 
(Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 253. Bandingkan dengan Hasymi (ed), 
Sejarah Masuk dan Brrkembangnya Islam di Indonesia, (Bandung: al-Ma’arif, 
1981). 
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Indonesia penekanannya tampak pada tasawuf.35 Kendati demikian 

hemat penulis pernyataan ini tidaklah berarti fikih tidak penting 

mengingat tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf 

Sunni yang menempatkan fikih pada posisi yang signifikan dalam 

struktur bangunan tasawuf tersebut. 

Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang 

berkembang di Indonesia bercorak Syafi’iyyah.Ini ditunjukkan 

dengan bukti-bukti sejarah di antaranya, Sultan Malikul Zahir dari 

Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam terkenal 

pada pertengahan abad ke XIV M.36 

Hukum yang dibuat di Negara Republik Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila, harus memperhatikan rasa keadilan 

masyarakat Indonesia, terutama umat Islam yang jumlahnya 

mayoritas. Apabila hukum yang dibuat tidak memperhatikan rasa 

keadilan hukum yang dianut oleh masyarakat, maka hukum itu akan 

ditolak oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan. 

Berlakunya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat 

Islam di Indonesia yang merupakan jumlah mayoritas di negeri ini, 

dilandasi oleh nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indobesia. 

Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk menjadikan hokum 

Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Karena pada 

dasarnya cara berfikir, pandangan hidup, dan karakter suatu bangsa 

tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.37 

Hemat penulis, bahwa bukti nyata penerapan hukum Islam 

dalam bidang Hukum Perdata di Indonesia antara lain adalah 

Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang disahkan pada tanggal 2 januari 1974, dan selanjutnya berlaku 

efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Kedua, Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketiga, Kompilasi Hukum 

Islam, yang disahkan berdasarkan Instrksi Presiden No. 1 Tahun 1991 

                                                             
35Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam 

di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 
sampai KHI (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 3. 

36Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam 
di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 
sampai KHI, h. 3. 

37Musthofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; 
Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 160. 
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kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum 

Islam yang terdiri I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, 

Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan 

SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. 

4. Bidang Etika 

Sila Kedua dari Pancasila menyebutkan Kemanusiaan yang 

adil dan beradab. Ungkapan tersebut mengisyaratkan, bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang beradab, beretika, berakhlak.Bangsa 

yang menjunjung tinggi etika dan moral.Bahkan menurut fakta 

sejarah, kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di bumi nusantara, 

walaupun kepercayaannya masih dikuasai oleh Hindu Budha, 

namun dalam praktek kehidupannya sangat memperhatikan dan 

menjunjung tinggi persoalan etika dan moral. 

Etika, akhlak atau moral adalah sebuah terminologi 

kehidupan yang berbicara tentang nilai baik dan buruk. Nilai baik 

dan buruk dapat menyangkut sikap manusia terhadap Allah, 

Rasulullah saw., diri sendiri, keluarga, masyarakat dan dapat pula 

terhadap alam. Jika kita berbicara tentang sikap manusia terhadap 

Allah swt dan Rasul-Nya, yang secara otomatis menyangkut tatanan 

hidup yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada manusia, 

maka nilai baik dan buruk itu akan tercermin dalam perilaku 

manusia itu sendiri. Apakah manusia menerimanya dengan ikhlas 

atau menolaknya atau apakah tatanan itu mampu membimbing 

manusia menuju moralitas mulia, mempertahankan moralitas tinggi, 

atau mencegah dekadensi moral dalam masyarakat.Pendeknya, 

manusia sebagai makhluk Allah harus mau dan mampu 

mengaplikasikan nilai-nilai yang telah digariskan oleh Allah dan 

Rasul-Nya, kapan dan di mana pun berada. Hal ini sebagai 

perwujudan bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw semata-mata 

menyempurnakan akhlak dalam arti yang sangat luas.38 

Jika kita mau mengkaji hukum Islam secara seksama, maka 

akan kita temui banyak aturan yang sarat dengan moralitas. Di 

dalamnya akan kita jumpai ketentuan hukum yang benar-benar 

membina moralitas luhur, baik moralitas individual maupun 

moralitas kolektif (kelompok, masyarakat). Dalam hukum pidana 

                                                             
38Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman; Seputar 

Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi, h. 136. 
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Islam misalnya, terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan 

zina (hubungan seksual di luar nikah) diancam dengan pidana 

cambuk seratus kali di depan umum (orang banyak) (QS. 24: 2). Zina 

menurut ajaran Islam dinilai sebagai perbuatan keji dan merupakan 

jalan terburuk yang ditempuh manusia beradab (QS. 17: 32). Makan 

riba dilarang karena merupakan kezaliman terhadap kaum lemah 

(QS. 2: 278-9). Kreditur supaya memberi kelonggaran waktu (tanpa 

memungut bunga) kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk 

membayar kembali utangnya pada waktu yang telah dijanjikan. Jika 

debitur sungguh-sungguh tidak mampu lagi melunasi utangnya, 

kreditur supaya menyedekahkannya (QS. 2: 280). Hukum Islam 

melarang pedagang mengurangi hak pembeli, baik dalam takaran, 

timbangan maupun ukuran (QS. 11: 85). Hadis Nabi mengajarkan 

bahwa memperlambat membayar utang setelah jatuh tempo bagi 

debitur yang telah mampu, merupakan kezaliman (HR. Bukhari-

Muslim).39 

Untuk menjaga keselamatan beragama Islam, Alquran 

mengatur perkawinan beda agama dalam tiga tempat. Di dalam 

surah al-Baqarah ayat 221, laki-laki mukmin dilarang kawin dengan 

perempuan musyrikah, dan perempuan mukminah dilarang kawin 

dengan laki-laki musyrik.Yang dimaksud dengan laki-laki atau 

perempuan musyrik adalah kaum penyembah berhala yang 

menyekutukan Allah.Termasuk mereka adalah orang yang beragama 

selain Yahudi dan Nasrani. Alquran melarang perempuan 

mukminah kawin dengan laki-laki kafir (non muslim, apa pun 

agamanya) (QS. 60: 10. Menurut Alquran, laki-laki mukmin diberi 

keringanan boleh mengawini perempuan ahli kitab (Yahudi atau 

Nasrani) (QS. 5: 5, tetapi untuk dapat menggunakan dispensasi itu, 

diperlukan tiga syarat, yaitu cukup kuat imannya, tidak dikuatirkan 

tertarik kepada agama sang isteri, berperan sebagai kepala keluarga 

yang dapat mewarnai kehidupan rumah tangga Islami, menjamin 

anak-anaknya beragama Islam, yaitu mengikuti agama ayah. Jika 

syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi secara utuh, maka laki-
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laki mukmin tidak berhak menggunakan keringanan yang diberikan 

oleh ayat tersebut.40 

Undang-Undang No. 1/1974, tentang perkawinan 

mendukung ketentuan Alquran tersebut.Hal ini wajar, sebab 

perkawinan menurut undang-undang berdasar atas Ketuhanan Yang 

Maha Esa.Hukum agama tentang perkawinan dihormati. Oleh 

karena kita menjumpai ketentuan pada pasal 2 ayat (1) yang dengan 

tegas dan jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu. Atas dasar ketentuan tersebut, bagi umat Islam 

berlaku ketentuan yang disebutkandalam QS. 2: 221, QS. 60: 10, dan 

QS. 5: 5. Perempuan mukminah hanya sah kawin dengan laki-laki 

mukmin.Laki-laki mukmin boleh kawin dengan perempuan 

mukminahatau ahli kitab dengan syarat-syarat sebagaimana telah 

disebutkan di atas.Moralitas Islam menuntut agar umat Islam 

menerima ketentuan tersebut dengan rela dan totalitas.41 

Kesimpulan 

Daya serap hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan 

dari berbagai persoalan hukum dan perubahan hukum yang terjadi 

di dalam masyarakat. Daya serap hukum Islam di Indonesia meliputi 

bidang peribadatan, bidang pidana, bidang perdata, bidang publik 

dan bidang etika. Hukum Islam berkedudukan sebagai salah satu 

hukum yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum nasional. 

Beberapa hukum Islam yang telah melekat pada masyarakat 

kemudian dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan 

adanya peraturan-peraturan perundang-undang yang memiliki 

muatan hukum Islam maka umat muslim Indonesia pun memiliki 

landasan yuridis dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata. 

Implikasi 

Dari kajian tulisan ini dapat dipahami bahwa betapa 

pentingnya menghidupkan kembali fatwa-fatwa keagaamaan di 

Indonesia. 
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