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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 
 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
 

dilihat pada tabel berikut: 

1.    Konsonan 
 

 
Huruf Arab 

 
Nama 

 
Huruf Latin 

 
Nama 

 

 ا
 

Alif 
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 

 ة
 

Ba 
 

B 
 

Be 
 

 د
 

Ta 
 

T 
 

Te 
 

 س
 

Sa 
 

ṡ 
 

es (dengan titik di atas) 
 

 ج
 

Jim 
 

J 
 

Je 
 

  ح
 

Ha 

 
 

ḥ 

 

ha (dengan titik di 
 

bawah) 
 

 ر
 

Kha 
 

Kh 
 

ka dan ha 
 

 د
 

Dal 
 

D 
 

De 
 

 ر
 

Zal 
 

Ż 
 

zet (dengan titik di atas) 
 

 س
 

Ra 
 

R 
 

Er 
 

 ص
 

Zai 
 

Z 
 

Zet 
 

 ط
 

Sin 
 

S 
 

Es 
 

 ػ
 

Syin 
 

Sy 
 

es dan ye 
 

  ص
 

Sad 

 
 

ṣ 

 

es (dengan titik di 
 

bawah) 
 

 ض
 

Dad 
 

ḍ 
 

de (dengan titik di bawah) 
 

  ط
 

Ta 

 
 

ṭ 

 

te (dengan titik di 
 

bawah) 
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  ظ
 

Za 

 
 

ẓ 

 

zet (dengan titik di 
 

bawah) 
 

 ع
 

„ain 
 

„ 
 

apostrof terbalik 
 

 غ
 

Gain 
 

G 
 

Ge 
 

 ف
 

Fa 
 

F 
 

Ef 
 

 ق
 

Qaf 
 

Q 
 

Qi 
 

 ن
 

Kaf 
 

K 
 

Ka 
 

 ي
 

Lam 
 

L 
 

El 
 

 َ 
 

Mim 
 

M 
 

Em 
 

 َ 
 

Nun 
 

N 
 

En 
 

 و
 

Wau 
 

W 
 

We 
 

 َ 
 

Ha 
 

H 
 

Ha 
 

 ء
 

Hamzah 
 

, 
 

Apostrof 
 

 َ 
 

Ya 
 

Y 
 

Ye 
 

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

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

(„). 

2.    Vokal 
 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
 

transliterasinya sebagai berikut: 
 

 

Tanda 
 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 

  

fatḥah 
 

A 
 

A 

  

Kasrah 
 

I 
 

I 

  

ḍammah 
 

U 
 

U 

 
 
 
 

x



 
 

Harakat dan Huruf 

 
 

Nama 

 

Huruf dan 
 

Tanda 

 
 

Nama 

 

 

ىَ  … | اَ  … 

 

fatḥah dan alif 
 

atau yā‟ 

 
 

Ā 

 

a dan garis di 
 

atas 
 

 
 ى

 
 

kasrah dan yā‟ 

 
 

I 

 

i dan garis di 
 

atas 
 

 
 وى

 
 

ḍammah dan wau 

 
 

Ū 

 

u dan garis di 
 

atas 

 

 
 
 
 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat 
 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 

 
 

Harkat dan Huruf 

 
 

Nama 

 

Huruf dan 
 

Tanda 

 
 

Nama 

  

fatḥah dan yā‟ 
 

Ai 
 

a dan i 
 

َ  وى
 

fatḥah dan wau 
 

Au 
 

a dan u 
 

Contoh: 
 

وَ فَ       : kaifa 
 

َ  ويَ        : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh: 
 

َ  بدَ  : mata 
 

َ سَ ي : rama 
 

َ لَ َ َ  : qila 
 

َ َ َ ودَ  : yamutu 
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4.    Tā’ Marbūṭah 
 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t].   Sedangkan   tā‟    marbūṭah   yang   mati   atau   mendapat   harkat   sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā‟ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh: 
 

 لطفَ يَ 
 
َ  سوضخَ اا : raudal al-at fal 

 

َ اَ َ ذَ  َ َ خَ اَ  فبَ  ضَ خَ  : al-madinah al-fadilah 
 

اَ ذىَ خ                       : al-hikmah 

5.    Syaddah (Tasydid) 
 

Syaddah  atau  tasydid  yang  dalam  sistem  tulisan  Arab  dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (  َ  َ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 
 

سثَ ب : rabbana 
 

َ  جَ َ ب : najjainah 

6.    Kata Sandang 
 

Kata   sandang   yang   diikuti   oleh   huruf   syamsiah   ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ي) 

diganti dengan huruf  yang sama dengan huruf  yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut. 

Kata   sandang   yang   diikuti   oleh   huruf   qamariyah   ditransliterasikan 
 

sesuai dengan bunyinya. 
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Contoh: 
 

اَ فَ  غفخَ  : al-falsafah 
 

اَ جلادَ  : al-biladu 

7. Hamzah 
 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a.   Hamzah di Awal 
 

اَ  شدَ    : umirtu 

b.   Hamzah Tengah 
 

 َ شوَ َ 
 
را   : ta‟muruna 

c.   Hamzah Akhir 
 

شَ ءَ  ::  َSyai‟un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
 

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

Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

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

Contoh: 
 

Fil Zilal al-Qur‟an 
 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah ( هالل ) 
 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau  berkedudukan  sebagai  muḍāf  ilaih  (frase  nominal),  ditransliterasi  tanpa 

huruf hamzah. 
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Contoh: 
 

  َ دَ َ  َ َ ال   Dinullah   َ َ ال  ثب     
billah 

 

Adapun  tā‟  marbūṭah  di  akhir  kata  yang  disandarkan  kepada  lafẓ  al- 
 

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 

Contoh: 
 

فَ َ سدَ خَ َ ال  َ َ َ       َ َ  َ                                                                                                                                Hum fi 

rahmatillah 
10.  Huruf Kapital 

 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 
 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur‟an 
 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B.   Daftar Singkatan 
 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
 

swt.                      = subhānahū wa ta„ālā 
 

saw.                     = sallallāhu „alaihi wa sallam 
 

a.s.                       = „alaihi al-salām 
 

H                          = Hijrah 
 

M                         = Masehi 
 

SM                       = Sebelum Masehi 
 

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

w.                         = Wafat tahun 
 

QS .../...:4            = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4 
 

HR                       = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK

Judul   skripsi:   “Hukum   Penggunaan   Item   Fashion   Berbahan   Kulit 
Hewan  Yang  Haram  Dikonsumsi  (Studi  Pandangan 
Ulama Mazhab)” 

 
Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana Hukum 

Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi (Studi 

Pandangan Ulama Mazhab), yang dibagi kedalam tiga sub permasalahan yaitu 

pertama bagaimana status kesucian kulit hewan yang haram dikonsumsi setelah 

disamak, kedua bagaimana status hukum penggunaan item fashion berbahan kulit 

hewan yang haram dikonsumsi menurut pandangan ulama mazhab, ketiga 

bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara para ulama mazhab dalam 

hal status hukum penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram 

dikonsumsi. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif kepustakaan (library 

research),  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  normatif  syar‟i. 

Pendekatan normatif syar‟i ialah suatu masalah  yang didasari oleh al-Qur‟an, 

hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama terkait hukum penggunaan item 

fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi‟i berpandangan bahwa 

status hukum pemanfaatan bangkai dapat di bagi kepada dua bagian: yaitu kulit 

dan selain kulit. Pemanfaatan kulit apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi 

maka setelah di samak kulit tersebut di hukumi suci dan boleh di manfaatkan 

sebagai item fashion sedangkan selain kulit seperti bulu tulang, tanduk, bulu dan 

lemak adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Mazhab Hambali dan Mazhab 

Maliki memiliki persamaan pendapat mengenai status hukum penyamakan kulit 

hewan yaitu mereka menganggap bahwa penyamakan kulit hewan bukan 

merupakan sesuatu yang dapat menyucikan. Tetapi mereka memperbolehkan 

pemanfaatan  dan  penggunaan  kulit  hewan  yang  telah  disamak.  Sedangkan 

menurut  mazhab  Zhohiri  semua  kulit  beserta  bulunya  adalah  halal  setelah  di 

samak dan haram sebelum di samak. Sedangkan tulang, tanduk, kuku dan taring 

adalah suci tanpa di samak tetapi tidak halal di makan. Urat dan lemaknya tidak 

boleh dimanfaatkan karna ada larangan Nabi. 

Implikasi dari penelitian ini yakni (1) kulit bangkai bisa bernilai ekonomi 

apabila di olah orang-orang yang memiliki keterampilan dan mempunyai jiwa seni 

(2) bagi peneliti selanjutnya perlu melanjutkan dan mengembangkan lebih jauh 

lagi secara utuh dan memadai terkait hukum penggunaan item fashion berbahan 

kulit hewan yang haram dikonsumsi (Studi Pandangan Ulama Mazhab). 
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A.   Latar Belakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN

 

Fashion di Indonesia telah berkembang pesat, seperti perkembangan 

teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Pengertian Fashion sendiri 

berawal dari bahasa inggris yang artinya adalah cara, kebiasaan atau mode. 

Polhemus  dan  Procter  menunjukkan  bahwa  “dalam  masyarakat  kontemporer 

barat, istilah fashion kerap digunakan sebagai sinonim dari istilah dandanan, gaya 

dan busana” (Malcolm Bernard, Fashion sebagai komunikasi). Namun pada 

dasarnya Fashion berfungsi sebagai penutup perlindungan, kesopanan dan daya 

tarik.
1

 

Fashion berasal dari bahasa Latin, factio, yang artinya membuat atau 

melakukan. Karena itu, arti kata asli fashion mengacu pada kegiatan; fashion 

merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang, tidak seperti dewasa ini, yang 

memaknai fashion sebagai sesuatu yang dikenakan seseorang. Polhemus dan 

Procter (dalam Barnard) menunjukkan bahwa dalam masyarakat kontemporer 

barat, istilah  fashion  sering digunakan  sebagai  sinonim  dari  istilah  dandanan, 

Gaya dan busana.
2

 

Istilah fashion atau mode sebenarnya telah ada sejak manusia pertama kali 

menggunakan kulit hewan untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan rancangan 

pakaian  ada  sejak  berabad-abad  yang  lalu,  biasanya  raja  dan  ratu  memiliki 

penjahit pribadi untuk membuat pakaian terbaik dan bahan terbaik pula. Setelah 
 
 
 
 

 
1
Baruna Tyaswara, dkk, “Pemaknaan Terhadap Fashion Style Remaja Di Bandung”, 

(no.3, Bandung: 2017), h. 293-294. 
 

2
Retno Hendaningrum dan M. Edy Susilo “Fashion Dan Gaya Hidup: Identitas Dan 

Komunikasi”, Yogyakarta: no. 2. (2008), h. 26. 
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beberapa waktu, manusia mulai menggunakan pakaian sebagai media komunikasi, 

bukan hanya pelindung atau penghangat tubuh saja.
3

 

Pada jaman prasejarah, manusia memanfaatkan kulit binatang untuk 

menutupi tubuhnya. Pada jaman batu muda manusia telah menemukan jarum jahit 

yang digunakan untuk menyambung kulit binatang. Suku bangsa Inca di Amerika 

telah menemukan bahan busana dari kulit kayu. Sedangkan yang ditemukan di 

Indonesia,  yaitu: Sulawesi tengah, Kalimantan,  Irian jaya, adalah berupa kain 

yang terbuat dari kulit kayu yang dinamakan Fuya. Sementara itu, di benua Eropa 

yang memiliki  iklim  dingin,  orang  yang mempergunakan  kulit  binatang  yang 

berbulu untuk menutupi tubuhnya supaya merasakan hangat. Sedangkan dibenua 

yang  beriklim  tropis,  orang  mempergunakan  kulit  kayu,  daun-daunan  dan 

rerumputan sebagai bahan busana.
4
 

 

Fenomena  fashion  membuat  manusia  yang  memiliki  akal 

mengembangkan potensi yang kemudian melahirkan keterampilan dan kreativitas 

bangkai dan organ-organ dari hewan  yang bisa dijadikan sebagai benda yang 

bernilai ekonomi, seni dan lainnya. 

Pada hari ini, bermacam-macam barang dihasilkan untuk memenuhi 

kehendak dan keperluan manusia. Dalam perkembangan industri pemprosesan dan 

penghasilan produk telah timbul beberapa isu dan polemik sehingga menyebabkan 

masyarakat Muslim berada dalam keraguan. Contohnya seperti beragam item 

fashion dari bahan kulit hewan yang saat ini banyak ditemukan. Mulai dari jaket, 

dompet, sepatu hingga pakaian serta aksesoris lain berbahan kulit hewan yang kini 

banyak dijual. 
 
 
 

3
Baruna Tyaswara, dkk, “Pemaknaan Terhadap Fashion Style Remaja Di  Bandung” 

(no.3, Bandung: 2017), h. 293-294. 

4
Wasia Roesbani Dan Roesmini Soerjaatmadja, Pakaian Pengetahuan, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1984), h.1
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Adapun  bangkai  dan  organ-organ  dari  hewan  yang  haram  terutama 

kulitnya yang paling banyak digunakan dalam membuat kreativitas item fashion 

bisa kita lihat dalam tabel berikut: 
 

 
No. 

Kulit    Hewan    haram    yang 
banyak digunakan 

 
No. 

Kulit    Hewan    haram    yang 
jarang digunakan 

1. 
2. 

3. 

Buaya 
Ular 

Harimau 

1. 
2. 

3. 

Babi 
Kadal 

Singa 

 

Namun perlu diingat bahwa didalam al-Qur‟an telah menetapkan hal-hal 

yang di halalkan dan di haramkan untuk kemanfaatannya, seperti menghalalkan 

yang   baik-baik   dan   mengharamkan   yang   tidak   baik.   Dan   diantara   yang 

diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia adalah bangkai. 

Keharaman ini telah ditegaskan dalam QS. Al-Maidah/5:3.
 

َ  َ خَ مخَ   َ
َ  وا    

 

َ  ث َ  ا  لل    َ َ غَ  ش    َ َ 
 
َ  ا َ  وَ ب  َ  ا  َ خَ ضَ  ش   

َ  وَ  ذَ  َ  وا  َ ذَ     

 

َ  ا  َ َ َ ز َ عَ  َ ىَ     
دشَ  ذ

 

ع  ي  َ  َ  رثخ  ََ   بَ روَ زَ َ وَ ب  َ  إَ ل    َ  ا  َ غجع   وَ  
 
َ  ا َ  وَ ب   

َ  وا  َ َ زشدَ خَ وا  َ َ طَ  ذخ وا  َ َ ولورح 
 

  َ  َ َ  وفشواََ   َ زَ   
ا    َ َ َ  ئظ   َ  وَ   

َ ا   َ  فغك   
ى  َ    

 

 لصَ َ َ 
 
َ  ثا  ا َ  رغزمغَ  وا  و  َ   

 
ا ا  َ َ صت 

 

 رَ َ ذَ عَ  َ ىَ َ َ عَ زَ َ 
 
 وَ َ ذَ َ  ىَ َ دَ  َ ىَ  َ وا

 
َ  َ وا  خشوَ َ ا  َ َ وَ َ ا وَ 

َ  ىَ َ فلاَ رخش دَ   

ا  َ  لعَ َ َ دَ َ بَ فَ َ َ ا  ضطشَ فَ  َ َ خَ  صخَ غَ  شَ َ زجبَ فَ  َ َ لثَ  َ فإَ َ 
وسضَ  ذَ َ ىَ  َ   

 ٣َ  َ ا  لل  َ غفوسَ  سدَ َ   
 

Terjemahnya: 
 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan)  yang  disembelih  atas  nama  selain  Allah,  yang  tercekik,  yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 
anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada 
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 
sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. 
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku- 
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama
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bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.5 

 
Fenomena pemanfaatan bangkai yang sering digunakan dalam dunia 

fashion adalah kulitnya  yang diolah dengan menggunakan metode proses dan 

peralatan yang memadai dapat digunakan oleh orang yang memiliki keterampilan 

untuk membuat jaket kulit, tas kulit, sepatu kulit dan masih banyak lagi. 

Kulit adalah pembalut tubuh (hewan dan manusia). Dalam aspek tata 

busana dan produk hewan, kulit adalah bahan yang fleksibel dan tahan lama yang 

dibuat dengan proses penyamakan kulit hewan, umumnya kulit sapi, kulit telah 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian, interior kendaraan, furniture, 

sampul buku, bedug dan sebagainya. Saat ini sebagian besar kulit terbuat dari 

kulit sapi. Kulit kambing, kulit domba, dan rusa juga digunakan untuk 

menghasilkan bahan yang lebih empuk dan dihargai lebih tinggi. Kulit rusa 

digunakan sebagai sarung tangan dinegara beriklim sedang. Kulit hewan lainnya 

yaitu kulit babi, kerbau, buaya, anjing, ular, kangguru dan unggas besar seperti 

burung unta. Kulit kangguru bersifat kuat, fleksibel, ringan, dan anti abrasi, sering 

digunakan sebagai bahan pembuat cambuk dan jaket pengguna sepeda motor, 

sepatu   sepak   bola,   dan   sarung   tinju.   Pedang   tradisional   Jepang   Katama 

menggunakan kulit ikan pari (khususnya Myliobatoidei) pada pegangannya.
6
 

Kulit hewan merupakan salah satu bahan yang sangat diminati di dunia 

fashion. Banyak item fashion seperti tas dianggap berkelas jika terbuat dari kulit 

hewan apalagi kulit ular dan buaya. Berdasarkan asalnya kulit binatang dapat 

dibagi  menjadi  tiga  golongan  yaitu  kulit  yang  berasal  dari  binatang  yang 

menyusui, misalnya kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit kambing atau kulit domba. 
 

 
5
Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an Terjemah, Jakarta: Pena Pundi Aksara: 

(2002), h.107 
 

6
M Kanz Izzat, “Pemanfaatan Bangkai (Studi Komperatif Madzhab Syafi‟I Dan Madzhab 

Zhohiri)”, Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari‟ah. UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2018), h. 32.
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Kulit yang berasal dari binatang reptil misalnya kulit buaya, kulit biawak dan kulit 

ular. Kulit yang berasal dari binatang ikan yaitu kulit ikan paus, kulit ikan hiu dan 

kulit ikan pari. 

Proses penyamakan kulit merupakan suatu kegiatan yang mengolah kulit 

mentah yaitu hide atau skin menjadi kulit tersamak melalui suatu rangkaian proses 

dengan penggunaan beberapa jenis bahan kimia dan hasilnya tersebut disebut 

leather yang mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dari kulit mentah baik 

sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimia. Hampir semua jenis kulit dapat 

dipergunakan dalam pembutan kulit tersamak, namun kulit hewan mamalia yang 

paling banyak dimanfaatkan dalam industri penyamakan dan perkulitan. Kulit 

hewan mamalia mempunyai struktur yang sangat kompak, terdiri dari tiga lapisan 

yang jelas yaitu epidermis, corim (derma) dan hypodermis (subcutis).
7
 

 

Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau 

dikonsumsi. Islam dengan tegas mengklasifikasikan barang-barang “sillah” atau 

komoditas dalam dua kategori: 

a. Barang-barang  yang  disebut  al-Qur‟an Thayyibat  yaitu  barang-barang 

yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. 

b. Khabaits adalah barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan 

diproduksi. Seperti penegasan al-Qur‟an dalam Surat Al-Araf ayat 157: 

“dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka yang buruk”.
8
 

Kulit  bangkai  dari  binatang  semuanya  bisa  saja  dapat  dimanfaatkan 
 

menjadi  item  fashion.  Tetapi  patut  diperhatikan  bahwa  dalam  hukum  Islam 
 
 

7
Ir. Abdul Rahman, dkk, “Uji Coba Teknologi Proses Dan Peralatan Penyamakan Kulit 

Kambing Sebagai Bahan Kerajinan Kulit”, Laporan Hasil Penelitian (Banda Aceh: Balai 

Penelitian Dan Pengembangan Industri Banda Aceh, 2000), h.4. 

8
Sohrah, “Prinsip Ekonomi Dalam Islam”, Al-Qadau Vol.1 No.2 (2014), 

https://journal.uin-alauddin.ac.id (Diakses 11 November 2021)

https://journal.uin-alauddin.ac.id/
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terdapat  hewan  yang  halal  dikonsumsi  dan  hewan  yang  haram  dikonsumsi. 

Dengan adanya hewan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi dalam 

hukum Islam, apakah lantas juga memperbolehkan penggunaan item fashion 

berbahan kulit hewan yang halal dikonsumsi dan melarang penggunaan item 

fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi? 

Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas  penulis  merasa  penting  untuk 

mengkaji lebih dalam tentang penggunaan item fashion berbahan kulit hewan 

yang haram dikonsumsi karena banyaknya orang Islam yang menggunakan item 

fashion yang berasal dari kulit hewan yang haram dikonsumsi sehingga layak 

diangkat menjadi judul skripsi “Hukum Penggunaan Item Fashion Berbahan 

Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi (Studi Pandangan Ulama Mazhab)”. 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka yang menjadi 

pokok masalah dalam pembahasan proposal ini adalah “Bagaimana hukum 

penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi (studi 

pandangan ulama mazhab)?” 

Dari pokok permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana status kesucian kulit hewan yang haram dikonsumsi setelah 

disamak? 

2. Bagaimana status hukum penggunaan item fashion berbahan kulit hewan 

yang haram dikonsumsi menurut pandangan ulama mazhab? 

3. Bagaimana  persamaan  dan  perbedaan  pandangan  antara  para  ulama 

mazhab dalam hal status hukum penggunaan item fashion berbahan kulit 

hewan yang haram dikonsumsi?
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C.   Pengertian Judul Dan Ruang Lingkup Penelitian 
 

1. Pengertian Judul 
 

Dalam karya tulis ilmiah ini penulis mengangkat judul “Hukum 

Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan yang Haram Dikonsumsi (Studi 

Pandangan Ulama Mazhab)”. Tentunya dimaksudkan untuk melakukan analisis 

pandangan ulama mazhab terkait hukum penggunaan item fashion berbahan kulit 

hewan yang haram dikonsumsi. 

Untuk memberikan arah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang 

dibahas, maka penulis memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang 

dianggap penting, diantaranya: 

a. Hukum  ialah  fasilitas  untuk  menggapai  tujuan  yang  dikehendaki  bersama. 
 

Meningkatkan kesejahteraan universal, baik  yang dibentuk melalui gagasan 

negara demokrasi ataupun melalui gagasan negara hukum nomokrasi adalah 

cita-cita hukum itu sendiri.
9  

Hukum sebagai petunjuk hidup yang mengikat 

yang digunakan manusia agar melakukan perbuatan yang sepatutnya 

dilakukan.
10  

Sebagaimana fungsi hukum itu sendiri yaitu sebagai alat kontrol 

agar tidak terdapat pelanggaran peraturan yang berlaku di masyarakat. Hukum 

diciptakan guna menata kehidupan manusia agar kehidupan manusia bisa tertib 

dan terkendali. Jika tidak ada pelaksanaan hukum maka hukum itu tidak akan 

berarti.
11

 

b. Pengunaan adalah proses,cara, perbuatan, menggunakan sesuatu/pemakaian. 
 

c. Item merupakan barang, artikel, hal, soal, berita, pokok dan nomor. 
 

 
 
 

9
Jumadi, Paradigma Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Nasional Berwawasan 

Hukum, El-Istiqhady Vol.1 No.2 (Desember 2019), h.26 
 

10
Nila Sastrawati, Hukum Sebagai Sistem Integrasi: Pertimbangan Nilai “Keperawanan” 

Dalam Kasus Perkosaan, Al-Daulah Vol.1 No.1 (Desember 2012) 
 

11
Al-Umry, Pengantar Ilmu Hukum (Malang: PT Cita Intrans Selaras, 2020), h. 75
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d. Fashion  secara umum  telah  menjadi  bagian  penting dari  Gaya,  trend,  dan 

penampilan dalam keseharian masyarakat. Pengertian fashion atau busana 

adalah segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud 

melindungi tubuh maupun memperindah penampilan tubuh. Menurut soekanto, 

fashion sendiri memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak akan bertahan 

lama, yang mumgkin menyangkut gaya bahasa, perilaku, hobi terhadap model 

pakaian tertentu.
12

 

 

e. Bahan adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya, atau 

barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Bahan kadang kala digunakan 

untuk menunjuk kepakaian atau kain. 

f.  Dalam aspek tata busana dan produk hewan, kulit adalah bahan yang fleksibel 

dan tahan lama yang dibuat dengan proses penyamakan kulit hewan, umumnya 

kulit sapi. Kulit telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian, 

interior kendaraan, furniture, sampul buku, bedug dan sebagainya. 

g. “haram” adalah sesuatu yang dilarang dilakukan oleh Allah dengan larangan 
 

tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat
13

 

 

h. Konsumsi, dari bahasa belanda consumptie, bahasa inggris consumption, ialah 

suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu 

benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan secara langsung. 

i.  Ulama merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu 

agama  Islam  seperti  ahli  dam  ilmu  tafsir,  ilmu  hadist,  ilmu  kalam,  dan 

sebagainya.
14  

Menurut ensiklopedia, dalam Islam ulama merupakan seseorang 
 
 
 
 
 
 

h.12 

12
Soerjono soekanto, kamus sosiologi, (jakarta: raja grafindo, 2014), h.186 

 

13
Ma‟ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, (Cet.1; Jakarta: elSAS, 2008), h.319 

14
Muhtarom, Reproduksi Ulama Di Era Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005),
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yang ahli dalam ilmu agama dan pengetahuan yang didalamnya mempunyai 

rasa takut, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah SWT. 

j.  Mazhab merupakan istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan 

dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. 

Menurut para ahli dan ulama agama Islam, mazhab merupakan cara yang 

dibentuk setelah melalui perenungan dan penelitian, kemudian mereka yang 

menjalaninya   membuatnya   menjadi   pedoman   yang   jelas   batas-batasnya, 

bagian-bagiannya yang berdasarkan prinsip dan aturan. 

Dari penjelasan diatas tentang makna dari istilah yang digunakan dalam 

judul ini, maka untuk lebih memahaminya penulis akan menjelaskan definisi 

operasionalnya sebagaimana yang akan dijadikan dasar dalam penelitian ini. 

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Hukum  Penggunaan  Item  Fashion  Berbahan 

Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi (Studi Pandangan Ulama Mazhab)” adalah 

penelitian  yang  membahas  tentang bagaimana  pandangan  para ulama  mazhab 

dalam melihat penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram 

dikonsumsi apakah hukumnya diperbolehkan atau tidak. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 
 

Ruang lingkup penelitian yang menjadi fokus dari penelitian karya tulis ilmiah 

atau penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.   status kesucian kulit hewan yang haram dikonsumsi setelah disamak. 
 

b.   status hukum penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram 

dikonsumsi menurut pandangan ulama mazhab. 

c.   persamaan dan perbedaan pandangan antara para ulama mazhab dalam hal 

status hukum penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram 

dikonsumsi.



10  
 
 
 
 
 
 
 

Dalam hal ini, yang menjadi titik sentral dalam penulisan   karya tulis 

ilmiah ini yaitu hanya memfokuskan pada pandangan ulama Mazhab terhadap 

hukum penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi. 

Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  memaparkan  dalil-dalil  hukum  (al-Qur‟an dan 

Hadist) yang menjadi landasan hukumnya dan metode istinbath yang digunakan 

untuk penetapan masalah penggunaan kulit hewan. 

D. Kajian Pustaka 
 

Untuk memberikan pemahaman dan memudahkan penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini dengan penjelasan yang valid, maka penulis 

mengambil beberapa bahan pembanding dan penunjang, rujukan referensi yang 

tentunya berkaitan dengan skripsi karena merupakan sumber penting. 

1. Jurnal dengan judul “Fashion Dan Gaya Hidup: Identitas Dan Komunikasi” 

karya  Retno  Hendaningrum  dan  M.  Edy Susilo,  terbitan  tahun  2008  di 

Yogyakarta. Jurnal ini merupakan jurnal  yang memfokuskan esensi dari 

definisi fashion yang sesungguhnya.
15

 

2. Jurnal  dengan  judul  “Memaknai  Fashion  Dalam  Hukum  Islam”  karya 
 

Musyfikah ilyas, terbitan tahun 2016 di Fakultas Syariah Dan Hukum Uin 

Alauddin Makassar. Jurnal ini merupakan jurnal yang menuliskan mengenai 

Kebutuhan  pakaian  yang  akan  membawa  kemaslahatan  yang  memiliki 

fungsi sebagai penutup aurat, seiring perkembangan zaman fashion justru 

menjadi  ikon  bagi  muslimah  sebagai  identitas  jati  diri,  bangsa  dan 

peradaban.
16

 

 
 
 
 

 
15

Retno Hendaningrum dan M. Edy Susilo “Fashion Dan Gaya Hidup: Identitas Dan 

Komunikasi”, Yogyakarta: no. 2. (2008), h. 26 

16
Musyfikah Iyas, “Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam”, Vol. 5, No. 3, Fakultas 

Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, (2016), h.133
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3.  Jurnal dengan judul “Sejarah Dan Gaya Dalam Fashion” karya Haldani 

Ahmad, terbitan tahun 1999 di Bogor: Institue Tekhnologi Bogor. Jurnal ini 

merupakan  jurnal  yang  menuliskan  sejarah  dengan  perkembangan  gaya 

dalam dunia fashion bahwa fashion di artiskan sebagai gaya atau kebiasaan 

misalnya dalam berperilaku atau berpakaian.
17

 

4. Jurnal  dengan  judul  “Pemaknaan  Terhadap  Fashion  Style  Remaja  Di 
 

Bandung” karya Baruna Tyaswara dkk, terbitan tahun 2017 di Bandung. 

Jurnal ini merupakan jurnal yang menjelaskan bagaimana cara remaja 

memaknai fashion di era modern ini.
18

 

5. Jurnal  hasil  penelitian  dengan  judul,  “Uji  Coba  Teknologi  Proses  Dan 
 

Peralatan  Penyamakan  Kulit  Kambing  Sebagai  Bahan  Kerajinan  Kulit” 

karya Abdul Rahman, dkk, terbitan tahun 2000 di banda aceh. Jurnal hasil 

penelitian ini merupakan jurnal yang menjelaskan kulit hewan apa saja yang 

dapat digunakan sebagai kerajinan kulit dan bagaimana proses 

penyamakannya.
19

 

Sepanjang  penelusuran  penulis  belum  ada  tulisan  yang  secara  khusus 
 

membahas judul yang penulis teliti yaitu mengenai Hukum Penggunaan Item 

Fashion  Berbahan  Kulit  Hewan  Yang  Haram  Dikonsumsi  (Studi  Pandangan 

Ulama Mazhab), sehingga penulis merasa ini penting untuk diteliti. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian  merupakan  proses  seseorang  untuk  mengamati  dan  meneliti 

secara mendalam yang kemudian mengumpulkan dan menarik kesimpulan dari 
 

17
Haldani  Ahmad,  Sejarah  Dan  Gaya  Dalam  Fashion,  (Bogor:  Institue  Tekhnologi 

Bogor: 1999), h.7-8 
 

18
Baruna Tyaswara, dkk, “Pemaknaan Terhadap Fashion Style Remaja Di Bandung”, 

(no.3, Bandung: 2017), h. 293 
 

19
Ir. Abdul Rahman, dkk, “Uji Coba Teknologi Proses Dan Peralatan Penyamakan Kulit 

Kambing Sebagai Bahan Kerajinan Kulit”, Laporan Hasil Penelitian (Banda Aceh: Balai 

Penelitian Dan Pengembangan Industri Banda Aceh, 2000), h.4



12  
 
 
 
 
 
 
 

hasil penelitian tersebut.
20 

Sedangkan metode adalah proses, cara atau jalan yang 

ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, metode penelitian 

adalah metode atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, dan menganalisis data untuk menemukan atau menguji 

kebenaran tentang pengetahuan yang digunakan oleh metode ilmiah. 

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah proses pemeriksaan 

atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang analogis- 

analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau 

beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan 

verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, 

sosial atau peristiwa hukum tertentu.
21

 

Dalam menggunakan jenis penelitian, hampir semua jenis penelitian perlu 

menggunakan  studi  pustaka.  Pada umumnya,  orang  mengklasifikasikan  antara 

studi  pustaka  (library  research)  dan  studi  lapangan  (field  research)  tetapi 

keduanya sebenarnya membutuhkan penelusuran pustaka. Perbedaannya hanya 

terletak pada tujuan, fungsi dan kedudukan studi pustaka dalam penelitian 

tersebut.
22

 

 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam karya tulis ilmiah ini, jenis 

penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian 

kualitatif kepustakaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Library Research. 
 

 
20

Nanang Martano, Metode Penelitian Kuantitatif, (Cet, 1; Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 201), h.8 
 

21
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, (Bandung: 

Alumni, 2006), h.105 

22
Mestika  Zed,  Metode  Penelitian  Kepustakaan,  (Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor 

Indonesia, 2014), h.1
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Dalam studi pustaka, pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dan 

menggali sumber informasinya dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan literatur 

yang berkaitan dengan objek kajian yang dapat membantu menyelesaikan masalah 

dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan persoalan hukum 

penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi. 

Penggunaan metode penelitian pustaka (library research), dalam penelitian 

ini bertujuan agar penulis dapat mengumpulkan berbagai sumber literatur 

kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hukum 

penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi menurut 

pandangan para ulama mazhab, yang kemudian akan dikomparasikan sehingga 

kita bisa memahami perbedaan atau persamaan dari beberapa perspektif mazhab 

tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini atau yang biasa disebut dengan 

hasil penelitian. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 
 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif 

syar‟i. pendekatan  normatif  syar‟i ialah  suatu  masalah  yang  didasari  oleh  al- 

Qur‟an, hadis, kaidah ushul fiqh serta pendapat ulama dengan menyajikan 

pandangan dan data-data yang tidak lepas dari dalil-dalil al-qur‟an dan hadis yang 

merupakan dasar hukum dalam hukum islam dan metode komparatif yaitu 

perbandingan dari pendapat para ulama mazhab dan selanjutnya diambil 

kesimpulan dengan menanggapi pandangan yang rasional. 

3. Sumber Data 
 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data itu dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu :
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a.   Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai 

sumber  data  utamanya.  Adapun  yang  menjadi  sumber  data  primer 

dalam penelitian ini adalah literatur bacaan seperti jurnal, kitab-kitab, 

buku bacaan, naskah sejarah, hasil penelitian yang berbentuk laporan, 

serta sumber bacaan dari media massa lainnya. 

b. Sumber data sekunder adalah data yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap data primer, seperti KBBI dan ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data 
 

Menurut penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode 

dokumen yaitu pengumpulan data dengan mencari data tentang suatu hal atau 

variable, dan data tersebut muncul dalam catatan, transkrip, buku, jurnal, artikel 

berita, majalah, atau bentuk lain yang terkait dengan pertanyaan penelitian ini. 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 

a. Teknik Pengolahan Data 
 

Pengolahan data merupakan proses mengelola data yang didapat kemudian 

diartikan   dan   diinterpretasikan   sesuai   dengan   tujuan,   rancangan   dan   sifat 

penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1) Identifikasi data adalah proses pengenalan dan pengelompokan data yang 

sesuai dan relevan dengan judul skripsi. Kemudian data yang diambil 

merupakan data yang relevan dengan fakta terkait dengan penggunaan 

item fashion berbahan kulit hewan yang boleh dikonsumsi dengan hewan 

yang tidak boleh dikonsumsi dalam pandangan beberapa ulama mazhab. 

2) Reduksi  data  adalah  proses  memilah  data  yang  berhubungan  dalam 

pembahasan dalam penelitian, sehingga dalam proses penelitian dan 

penulisannya menjadi efektif dan dapat dipahami dengan mudah oleh
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para pembaca agar dalam membahas suatu masalah dalam penelitian ini 

tidak berbelit-belit. 

3) Editing  data  yaitu  proses  pemeriksaan  data  hasil  penelitian   yang 

bertujuan  untuk  mengetahui  letak  relevansi  dan  keabsahan  data  yang 

akan dideskripsikan dalam menentukan jawaban pokok permasalahan. 

Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan 

berdasarkan fakta sesuai dengan literature sumber bacaan yang 

didapatkan. 

b. Teknik Analisis Data 
 

Teknik analisis data ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

memecahkan masalah dari data yang diperoleh dan menggunakan data kualitatif 

sebagai analisis. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisirnya menjadi unit-unit dan dapat dikelola, 

mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting 

untuk dipelajari dan memutuskan apa yang harus diceritakan dengan data literatur 

bacaan. 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian tentang hukum penggunaan item fashion 

berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi menurut pandangan ulama mazhab 

yaitu: 
 

a.  Untuk mengetahui bagaimana status kesucian kulit hewan yang haram 

dikonsumsi setelah disamak. 

b. Untuk mengetahui status hukum penggunaan item fashion berbahan kulit 

hewan yang haram dikonsumsi menurut pandangan ulama mazhab.
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c.  Untuk  mengetahui  bagaimana  persamaan  dan  perbedaan  pandangan 

antara para ulama mazhab  dalam  hal  status  hukum  penggunaan  item 

fashion berbahan hewan yang haram dikonsumsi. 

2. Manfaat 
 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian tentang hukum penggunaan 

item fashion berbahan kulit hewan haram dikonsumsi menurut pandangan ulama 

mazhab dapat dibagi menjadi dua sisi yaitu sisi pengetahuan tentang hukum 

penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi menurut 

pandangan ulama mazhab dan sisi ekonomi dalam pemanfaatan bangkai hewan 

yang bisa digunakan sebagai pendapatan ekonomi.



 

 
 
 
 

BAB II 
 

TINJAUAN UMUM TENTANG FASHION 
 

A.   Pengertian Fashion Secara Umum 
 

1.  Pengertian Fashion 
 

Fashion secara umum telah menjadi bagian penting dari gaya, trend, dan 

penampilan dalam keseharian masyarakat. Pengertian fashion atau busana adalah 

segala sesuatu yang dikenakan pada tubuh, baik dengan maksud melindungi tubuh 

maupun memperindah penampilan tubuh. Menurut soekanto, fashion sendiri 

memiliki arti suatu mode yang hidupnya tidak akan bertahan lama, yang mungkin 

menyangkut gaya bahasa, perilaku, dan hobi terhadap model pakaian tertentu.
23

 

 

Pengertian yang sama juga dikatakan oleh lypovettsky, fashion merupakan 

bentuk  perubahan  yang  bercirikan  oleh  rintikan  waktu  yang  cepat  berlalu, 

sehingga fashion  merupakan  kekuatan dari  individualitas  dengan  mengizinkan 

seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam mengunakan busana. Ilmuan lain 

juga ada yang mengatakan yaitu polhemus dan procter yang mendefinisikan 

fashion sebagai sinonim atau persamaan dari istilah dandanan, busana dan gaya 

yang ada di dalam masyarakat.
24

 

 

Fashion merupakan isu penting yang menggambarkan pengalaman hidup 

sosial. Oleh karena itu, fashion sendiri memiliki beberapa fungsi. Salah satunya 

adalah sebagai sarana komunikasi, fashion bisa menyampaikan pesan dalam arti 

faktual yang bersifat non-verbal. Fahion juga bisa berfungsi sebagai sesuatu yang 

dapat merefleksikan, meneguhkan, dan mengekspresikan suasana hati seseorang. 

Fashion  memiliki  suatu  fungsi  dalam  kesopanan  (modesty  function)  dalam 

berbusana dan daya tarik. Sebagai fenomena dalam budaya, fashion sesungguhnya 
 

 
23

Soerjono soekanto, kamus sosiologi, (jakarta: raja grafindo, 2014), h.186 
 

24
Malcoln bernard, fashion sebagai komunikasi cara mengkomunikasikan identitas sosial, 

seksual, kelas dan gender, (yogyakarta: jalasutra, 2016), h.13 
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bisa  berucap  banyak   mengenai  identitas  penggunanya.  Fashion  juga  bisa 

digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan status, karena orang bisa saja 

membuat kesimpulan tentang siapa anda, kelompok sosial mana anda, melalui 

medium fashion.
25

 

Menurut The Contemporary English Indonesian Dictionary Of English 
 

Language oleh Hounghton Mifflin Company di Amerika pada tahun 2004, bahwa 

fashion di artikan sebagai gaya atau kebiasaan misalnya dalam berperilaku atau 

berpakaian. Sesuatu seperti pakaian yang merupakan gaya pada zaman sekarang. 

Sesuatu yang bersifat pribadi seringkali berkenaan dengan tabiat seseorang, yaitu 

mengenai jenis, macam, bentuk, wujud dan lainnya.
26

 

Bernard memberikan pengertian yang berbeda antara fashion dan gaya. 
 

Jika gaya menyangkut pengertian seseorang tentang kepribadian dirinya dan 

kemudian menggunakan busana yang cocok dan sesuai dengan seleranya. 

Sedangkan  fashion  adalah perkembangan  trend  yang terus  berubah  mengikuti 

masa. Seseorang yang mengikuti trend fashion belum tentu mampu 

mengaplikasikan  trend  tersebut  ke  dirinya,  sehingga  gayanya  dapat  menjadi 

kurang  cocok.  Namun  orang  yang  mengerti  gaya  dirinya  sendiri,  dipastikan 

mampu menyesuaikan fashion sesuai kebutuhan dan kenyamanan dirinya. 

Fashion adalah hal penting yang mencirikan pengalaman hidup sosial 

seseorang. Fashion akan berubah dari masa ke masa. Perubahan mode yang 

menyangkut  busana  akan  terjadi  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  perubahan 

kebudayaan secara keseluruhan. Dalam dunia fashion terdapat istilah fashionable 
 
 
 
 

 
25

Malcoln bernard, fashion sebagai komunikasi cara mengkomunikasikan identitas sosial, 

seksual, kelas dan gender, (yogyakarta: jalasutra, 2016), h.27 

26
Haldani  Ahmad,  Sejarah  Dan  Gaya  Dalam  Fashion,  (Bogor:  Institue  Tekhnologi 

Bogor, 1999), h.7-8
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dan  unfashionable  untuk  menjelaskan  apakah  seseorang  tersebut  mengikuti 

perkembangan mode terbaru atau tidak. 

Apabila fashion baru muncul, maka fashion yang sebelumnya akan 

dianggap kuno dan lambat laun akan ditinggalkan. Fashion juga dapat berulang 

kembali setelah melewati beberapa tahun, fashion baru bertitik tolak pada fashion 

sebelumnya dan tampil kembali dengan variasi baru. Pada penampilan fashion 

biasanya terlihat lebih  dari satu  garis fashion,  karena fashion diciptakan oleh 

sejumlah perancang. Hasil dari berbagai hasil rancangan itu diperoleh garis dan 

warna  yang banyak ditampilkan atau dominan.  Garis serta warna itulah  yang 

menentukan trend fashion terbaru.
27

 

 

Sebagai  ciri  utama  fashion  yaitu  dengan  adanya  perkembangan,  sebab 

suatu fashion akan dapat dikatakan apabila model tersebut sedang mengalami 

perhatian masyarakat sebagai sesuatu yang sedang disenanginya dan 

dipergunakannya. Apabila laju dari perkembangan dari fashion tersebut sudah 

mencapai puncaknya dan telah menjadi tradisi dalam masa yang tidak ada 

batasnya,  fashion  itu  sudah  tidak  dapat  lagi  dikatakan  sebagai  suatu  fashion 

karena pada hakikatnya fashion adalah sesuatu yang terus dan akan selalu 

mengalami perubahan setiap tahunnya. Fashion akan selalu mempunyai tempo 

terhadap kepopulerannya. 

2.   Fungsi Fashion Secara Umum 

Sejak jaman dahulu manusia telah mengenal busana atau pakaian. Pakaian 

merupakan salah satu kebutuhan primer manusia disamping pangan dan papan. 

Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari luar, pakaian juga 

dibutuhkan  untuk  menutupi  tubuh  sehingga  seseorang  dapat  terlihat  sopan. 
 

 
27

Haldani  Ahmad,  Sejarah  Dan  Gaya  Dalam  Fashion,  (Bogor:  Institue  Tekhnologi 

Bogor: 1999), h.15
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Seiring dengan perkembangan jaman fungsi pakaian menjadi semakin beragam. 

Pakaian tidak hanya berfungsi sebagai alat pelindung tubuh manusia, tetapi juga 

sebagai alat untuk menambah kepercayaan diri bagi pemakainya bahkan pakaian 

dapat berfungsi unuk menilai apakah seseorang terlihat cantik, tampan, modis, 

fashionable, dan menunjukan tingkat sosial pemakainya. Hingga saat ini pakaian 

telah menjadi barang yang memilki komoditas yang cukup tinggi. Para pengusaha 

berperan dalam penciptaan trend terbaru melalui proses produksinya. Dan 

kemampuan konsumen untuk membeli pakaian atau busana terbaru merupakan 

komponen utama suksesnya industri fashion. 

Fashion adalah hal penting yang mencirikan pengalaman hidup sosial 

seseorang. Maka sebab itu, fashion mempunyai beberapa fungsi. Fungsi tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a.   Sebagai sarana komunikasi, fashion dapat menyampaikan pesan artifaktual 

yang bersifat non-verbal. 

b.   Fashion   dapat   merefleksikan   atau   mengekspresikan   keadaan   hati 

seseorang yang menggunakannya. 

c.   Fashion mempunyai suatu fungsi kesopanan (modesty function) dan daya 

tarik tersendiri yang melihatnya. 

d.   Fashion sebagai fenomena budaya. 
 

e.   Fashion dapat mengungkapkan tentang identitas penggunanya. 
 

f. Fashion juga bisa digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan status, 

karena dengan melihat dari fashion maka orang lain dapat membuat 

kesimpulan mengenai siapa dia, kelompok sosial mana dia.
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Adapun fungsi fashion yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari- 

hari adalah sebagai berikut: 

a.   Fashion sebagai pencitraan diri 
 

Berdasarkan  pengalaman  sehari-hari,  fashion  dipilih  sesuai  dengan  apa 

yang akan dilakukan pada hari itu, bagaimana susasana hati seseorang pada saat 

itu, siapa yang akan ditemuinya dan seterusnya. Fashion sering dianggap sebagai 

sebuah topeng untuk memanipulasi tubuh, sebagai cara untuk membangun dan 

menciptakan  citra diri  sesorang.  Fashion  membangun  habitat  pribadi,  sebagai 

sebuah perangkat penting untuk berkomunikasi dengan laingkungannya, fashion 

dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi tertentu. Fashion pada dasarnya adalah 

berfungsi sebagai penutup, perlindungan, kesopanan dan daya tarik. Saat ini 

fashion sudah merupakan bagian lifestyle atau gaya hidup. Karena dengan trend 

fashion seseorang dapat menunjukkan kualitas gaya hidupnya. 

b.   Fashion sebagai identitas sosial 
 

Dalam kehidupan sosial, fashion juga digunakan sebagai perangkat 

penunjuk identitas, seseorang guru misalnya, mempunyai seragam yang khas yang 

terdiri dari baju atasan dan bahan yang menutupi tubuhnya yang terkesan sangat 

sopan. Begitu pula dengan identitas-identitas sosial yang lainnya. 

Fashion bukan hanya berperan sebagai suatu media untuk menciptakan 

sesuatu, tetapi juga dapat mengubah identitas yang membawa pada perubahan 

diri, baik secara fisik maupun mental. Namun efek fashion tersebut tidak dimiliki 

oleh setiap individu, sebagian dari mereka hanya memanfaatkan fashion sebagai 

bentuk kenyamanan dalam beraktifitas sehari-hari dan meskipun mereka tidak 

menemukan sesuatu yang menarik pada fashion yang sedang trendy, mereka tetap 

menentukan identitas sosial melalui fashion yang mereka pilih.
28
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Juneman,   Psychology   of   Fashion:   Fenomena   Perempuan   (Melepas)   Jilbab, 

(Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 22-23
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c.   Fashion sebagai media komunikasi 
 

Berbicara mengenai fashion, sesungguhnya fashion adalah sesuatu yang 

sangat erat dengan diri seseorang. Dalam fashion tersebut bisa menunjukkan siapa 

pemakainya. Seseorang dapat berkomunikasi dengan seseorang lainnya melalui 

gaya, dandanan maupun fashion. Bahkan jika seseorang bukan tipe orang yang 

tidak terlalu peduli dengan fashion pun, ketika berbicara dan berinteraksi sosial 

maka   akan   tetap   menafsirkan   penampilan   seseorang   seakan-akan   fashion 

membuat suatu kesan.
29

 

 

3.    Dampak Sosial Fashion Secara Umum 
 

Akibat maraknya trend fashion di kalangan masyarakat memiliki dampak 

positif dan negatif dari perkembangan fashion styles sekarang ini, dampak 

positifnya akan terdapat gaya-gaya terbaru yang membuat si pengguna menjadi 

lebih kreatif dan unik untuk menciptakan seseorang dengan pribadi yang unik dan 

berbeda dari yang lainnya sehingga terlihat menarik, membangkitkan ke era yang 

lebih modern dan membuat si pemakainya tampak lebih percaya diri yang tentu 

saja sesuai dengan kepribadian masing-masing. Ini adalah masalah kepahaman 

setiap orang, bagaimana model dapat mempengaruhi seseorang dalam cara yang 

positif. 

Terdapat pula dampak negatif karenanya seperti demoralisasi, pergaulan 

bebas, menurunnya image pelajar dimata publik dan menurunnya daya berfikir 

kreatif dan inovatif, implikasi yang dirasakan oleh seseorang diantaranya adalah 

sebagai berikut: 
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a.  Dampak terhadap Wanita (pengguna) 
 

1) Wanita akan diperalat oleh model pakaiannya. Ia akan di perjual belikan 

dan di jadikan komoditas murahan yang tidak perlu diiklankan lagi. Sebab 

wanita itu sendiri sudah merupakan iklan yang cukup memikat jika wanita 

itu barang. 

2) Wanita akan terkena berbagai penyakit karena tubuhnya sering tidak di 

tutup rapat (bahkan mungkin telanjang) atau karena dampak negatif dari 

teknologi yang di terapkan pada alat-alat kosmetika. 

3) Hilangnya  rasa  malu  pada  perempuan,  padahal  dapat  diketahui  bahwa 

malu itu adalah ciri khas perempuan 

b. Bahaya terhadap Laki-laki 
 

1)  Munculnya   keinginan   untuk   melakukan   tindak   kriminal   yang   di 

rencanakan.  Sebab,  secara tidak  langsung ia  telah  mendapat  undangan 

tidak resmi dari wanita-wanita yang memamerkan tubuhnya. 

2)  Luasnya kesempatan untuk mengarahkan pandangan kepada wanita. 
 

3)  Mengakibatkan sikap dingin seksual, karena seringnya melihat perempuan 

yang memakai pakaian tidak menutup aurat. 

4)   Luasnya kesempatan untuk mengarahkan pandangan ke pada wanita lain. 
 

5)   Hilangnya nama baik seorang laki-laki, jika yang memamerkan tubuhnya 

adalah istri atau dari keluarganya. Dia akan mendapat celaan serta hinaan 

dari masyarakat sekirtarnya. 

c.  Bahaya bagi masyarakat 
 

1)  Memunculkan  gejolak seksual pada orang yang melihat pemandangan- 

pemandangan tersebut.
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2)  Memancing perilaku asusila atau kejahatan. Jadi bisa dikatakan bahwa 

perempuan yang memakai pakaian yang terlalu terbuka bisa mengundang 

kejahatan.
30

 

B. Pengertian Fashion Dalam Islam 
 

1. Pengertian Fashion 

Islam merupakan agama yang universal (kaffah), mengatur segala perilaku 

kehidupan manusia,  tidak  hanya  menyangkut  urusan ritual  ibadah  saja, tetapi 

urusan sosial kemasyarakatan dan ekonomi juga diatur dalam Islam. Oleh karena 

itu, setiap umat Islam harus mengetahui bahwa Islam merupakan sistem hidup 

(way of life)  yang harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam seluruh 

aspek kehidupan tanpa pengecualian termasuk dalam dunia fashion.
31

 

 

Fashion atau yang biasa disebut dalam Islam sebagai busana muslim 

adalah pakaian atau busana yang dipakai semua umat islam baik itu laki-laki 

(muslim) maupun perempuan (muslimah) dalam aktifitas keseharian. Busana 

Muslim bertujuan untuk menutup aurat penggunanya yang tidak boleh (haram) 

dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. 

Dengan demikian busana Muslim bukan hanya pakaian yang dipakai untuk 

keperluan kegiatan dan acara keagamaan saja seperti sholat, hari raya, hajatan dan 

sebagainya, namun busana wajib yang harus dikenakan oleh setiap umat Islam 

dalam setiap aktivitasnya. Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Terlebih 

untuk busana muslimah karena biasanya beda model untuk aurat yang harus 

ditutup, dibandingkan dengan kaum laki-laki yang biasanya sudah tertutup oleh 

pakaian yang dikenakannya. Sedangkan relevansi trend fashion muslimah tersebut 
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dengan nilai-nilai pendidikan Islam bagi muslim dan muslimah adalah sebagai 

berikut: 

a.  Nilai keimanan, dalam hal ini ialah menutup aurat merupakan salah satu 

saran untuk lebih taat kepada Allah SWT. 

b. Nilai  kesehatan,  meliputi:  melindungi  diri  dari  sinar  matahari  dan 

gigitan binatang, serta selalu menjaga kebersihan tempat tinggal dan 

lingkungan. Nilai ibadah, dalam hal ini yaitu sebagai media dakwah dan 

mempererat tali silaturahmi. 

c.  Nilai pendidikan seks, yaitu meliputi: menjaga hawa nafsu dan menjaga 

pergaulan.
32

 

Aturan fashion dalam Islam sudah termaktub di dalam nash yang tidak 

bisa dipisahkan dengan aturan syariat. Hampir seluruh syariat yang dibangun di 

dalam nash mengandung misi politik hukum identitas sehingga mengarah pada 

suatu tujuan untuk membentuk bangunan hukum yang terpadu, juga memiliki 

identitas yang kuat, konsep fashion memiliki nilai yang tinggi dalam membentuk 

etika hukum dalam berpakaian bukan sekedar menggunakan dan menutup bagian 

tubuh tetapi islam telah menanamkan nilai-nilai filosofi yang sangat tinggi 

tercermin dari konsep fashion. Bahkan fashion telah menjelma menjadi identitas 

bagi setiap Muslim di dunia tanpa disadari menjadi bergading position bagi umat 

Islam.
33

 

Fashion dalam segala macam bentuknya, mendapat perhatian khusus bagi 

umat Islam khususnya kalangan ulama dan tokoh ulama bahkan sejumlah fatwa 
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33
Musyfikah Iyas, “Memaknai Fashion Dalam Hukum Islam”, Vol.5, No. 3, Fakultas 

Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, (2016), h.133-134



26  
 
 
 
 
 
 
 

ulama telah diterbitkan, namun sepertinya tidak tergubris dengan fatwa tersebut. 

Bahkan sebaliknya, cenderung adanya fenomena bahwa pihak yang melakukan 

tindakan seperti itu angkat bicara dan membela diri atas nama seni dan hak asasi 

manusia.  Dari  sini  tampak  adanya  sikap  egoisme  dan  kecenderungan  untuk 

menang sendiri. 

Hal ini mengisyaratkan bahwa kondisi Indonesia saat ini sudah meletakkan 

kepentingan materil di atas segala-galanya, bahkan di atas agama, atau bisa saja 

sikap seperti itu karena menganggap bahwa wilayah agama sebatas ibadah 

mahdhah semata, sedangkan seni adalah seni dan tidak memasuki wilayah hukum 

agama. 
 

Menurut M. Quraish Shihab, terdapat enam hal yang menjadi kriteria 

busana seorang muslimah menurut syari‟at dalam agama Islam,  yaitu  sebagai 

berikut: 

a.  Menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. 
 

b. Hendaknya busana yang dipakai seorang wanita muslimah dapat menutup 

apa yang ada dibaliknya. Maksudnya tidak tipis menerawang sehingga 

dapat memperlihatkan warna kulitnya dari luar. Jika tipis maka akan 

semakin memancing fitnah dan berarti menampakkan perhiasan. 

c. Model  yang  digunakan  tidak  ketat,  karena  model  yang  ketat  akan 

menampakkan bentuk dan lekuk tubuh terutama payudara, pinggang dan 

pinggul. 

d. Busana wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk menyerupai pakaian 

laki-laki. Ada beberapa hadis shahih yang melaknat wanita yang 

menyerupakan diri dengan kaum pria, baik dalam hal pakaian maupun 

lainnya.
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e. Busana yang digunakan wanita tidak terdapat hiasan yang dapat menarik 

perhatian orang saat keluar dari rumah. 

f. Dari segi warna, tidak boleh terlalu mencolok. Kebersihan, kerapian, dan 

alamiah akan mencerminkan kepribadian yang sebenarnya.
34

 

Persoalan fashion pada umumnya mengundang kontroversi di berbagai 

kalangan,  munculnya  ragam  fashion  yang  beraneka  macam  bukanlah  suatu 

masalah namun kosekuensinya disaat ditampilkan dan digunakan oleh kalangan 

perempuan khususnya muslimah justru mengumbar aurat, padahal perempuan 

diperintahkan oleh Islam untuk ditutup. 

DR. Muhammad Baltajiy mengemukakan etika berpakaian bagi 

perempuan, yang merupakan rumusan dari sejumlah analisisnya terhadap dalil- 

dalil syariat sebagai berikut: 

a. Hendaknya  pakaian  perempuan  tidak  menyolok  yang  mengundang 

perhatian pihak laki-laki, sebab hal itu dapat mengundang fitnah. 

b. Hendaknya  pakaian  tidak  sempit  sehingga  menampakkan  lekukan- 

lekukan tubuh  yang menggiurkan laki-laki  yang mempunyai penyakit 

dalam hati. 

c. Hendaknya pakaian perempuan itu tebal sehingga tidak terbayang bagian 

tubuh yang ditutupinya. 

d. Tidak   mempergunakan    wewangian    yang   menyolok    yang   dapat 

meransang orang lain yang menciumnya. 

e. Hendaknya  tidak  menyerupai  pakaian  non  Muslim  yang  cenderung 

demonstratif. 

f.    Hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki. 
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2.   Fungsi Fashion Dalam Islam 
 

Fungsi pakaian adalah dapat mempengaruhi perilaku orang yang memakai. 

Dengan   pakaian   yang   sopan   misalnya,   akan   mendorong   seseorang   serta 

mendatangi  tempat-tempat  terhormat  dan  begitupun  sebaliknya  pakaian  yang 

tidak sopan akan mendorong seseorang mendatangi tempat-tempat yang buruk. 

M. Quraish Shihab menyatakan, ”Pakaian memang tidak menciptakan 

santri, tetapi dapat mendorong pemakai untuk berperilaku santri. Begitu pula 

sebaliknya,  pakaian  juga  bisa  mendorong  seseorang  untuk  berperilaku  seperti 

setan, tergantung dari cara dan model pakaiannya.
35

 

Menurut M. Quraish Shihab, minimal ada tiga fungsi dari pakaian yang 
 

disinggung al-Quran: 
 

a. Memelihara  pemakainya  dari  sengatan  panas  dan  dingin  serta  segala 

sesuatu yang dapat menganggu jasmani 

b. Menunjukkan   identitas   sehingga   pemakainya   dapat   terpelihara   dari 

gangguan dan usilan 

c. Menutupi   yang   wajar   kelihatan   (termasuk   aurat)   serta   menambah 

keindahan pemakainya
36

 

Baltajiy dalam rumusan pemahaman terhadap nash syariat, pada dasarnya 

merupakan himbauan untuk mengembalikan kehormatan perempuan yang telah 

diberikan dan dipelihara oleh Islam. Jika sebelumnya perempuan berjuang untuk 

mendapatkan hak-haknya, maka setelah hak-hak dan kebebasan diraih, hendaknya 

tidak kembali menodai harga dirinya atas nama Hak Asasi Manusia. 
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3. Dampak Sosial Fashion Menurut Islam 
 

Bertahun-tahun Fashion berkembang merupakan simbol muslimah, dan 

berpengaruh pada munculnya para desainer muslimah sebagai apresiasi dari 

perkembangan fashion daalam sisi positif, sedangkan dampak negatifnya adalah: 

a. Menjadi sumber dosa bagi lingkungan 
 

Fashion yang mengarah pada mengajak (memotivasi) melakukan petunjuk 

(kebaikan), maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang 

mengikuti ajakannya tanpa dikurangi pahala sedikitpun. Dan barangsiapa yang 

mengajak (memotivasi) melakukan kesesatan (kejahatan), maka ia mendapatkan 

dosa sebagaimana dosa orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi dosanya 

sedikitpun. 

b. Menurunnya kualitas keimanan dan kurangnya rasa malu 
 

Fashion   yang   tidak   mencermirkan   nilai-nilai   Islami   justru   akan 

berdampak pada pengguna fashion merasa rendah dan tidak dihargai bukan 

sebaliknya. Dan fashion yang mendatangkan keburukan dan kejelekan apapun 

dalam pandangan Islam harus dijauhi meskipun datang dari golongan sendiri dan 

begitupun halnya dengan meniru dan mengadopsinya. 

c. Sikap hedonis dan konsumerisme 

Dunia  fashion  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  dunia  berdampak 

pada tak jarangnya masyarakat menghamburkan uangnya demi mengejar fashion 

yang sedang berkembang mulai dari tas, pakaian, aksesoris dan sebagainya yang 

bermerek dan sangat mahal. Padahal jika bisa koreksi lagi, hal itu justru hanya 

akan membuat mereka menjadi lebih konsumtif dan boros.
37
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C. Faktor Yang Mempengaruhi Trend Fashion 
 

Dalam perspektif perempuan, fashion merupakan suatu keharusan, 

bagaimana  hidangan   yang  harus  selalu  tersedia.  Perempuan  sudah  sangat 

ketagihan dengan adanya fashion saat ini. Berbagai corak, model dan warna selalu 

dapat membuat hati perempuan yang suka dengan fashion, mereka selalu ingin 

memburu segala sesuatu yang berhubungan dengan fashion. Dari penjelasan 

tersebut, dapat disimpulkan seberapa besar pengaruh fashion bagi perempuan. 

Adapun aspek-aspek yang harus terpenuhi dari fashion, secara umum 

adalah sebagai berikut: 

1. Menarik; fashion yang ada dipastikan dapat memberikan rasa penasaran. 
 

Bagi  seseorang  memilih  sesuatu  untuk  dirinya  karena  tertarik  terhadap 

produk fashion. 

2. Terbaru; ketika membeli sesuatu, tentu saja sesorang lebih memilih barang- 

barang yang baru saja diproduksi. Baik dari segi model, warna maupun 

coraknya. 

3. Modis; fashion identik dengan sesuatu yang trendy dan tidak ketinggalan 

zaman. 

4. Indah;  pilihan  seseorang  terhadap  fashion  pastinya  ingin  tampil  lebih 

menarik dan indah dimata orang lain. 

5. Sopan; salah satu unsur fashion itu bukanlah hanya sekedar trendy, modis, 

menarik dan indah saja, tetapi juga memiliki standar kesopanan ketika di 

kenakan.
38

 

Setiap tahunnya trend fashion selalu berubah-ubah, hal ini disebabkan 

karena kebanyakan orang tidak ingin memakai baju atau pakaian yang modelnya 

sama setiap tahunnya. Perubahan trend fashion mulai baju yang dipakai sehari- 
 

 
h.57. 
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hari sampai busana Muslim pun kini telah mengalami perkembangan fashion yang 

cukup pesat. Berbagai model yang unik dan glamor banyak terlihat di pakai oleh 

kalangan artis dan publik figur yang selalu ingin menjadi trendsetter. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dalam dunia fashion 
 

yakni sebagai berikut: 
 

a. Media  massa,  baik  cetak  maupun  elektronik  selalu  menyajikan  informasi 

termasuk informasi seputar dunia fashion. Melalui kedua media ini, trend 

fashion seakan disosialisasikan kepada masyarakat dan itulah trend fashion 

yang harus diikuti. 

b. Dunia  entertainment,  tentu  saja  menjadi  faktor  yang  sangat  besar  dalam 

penyebar luasan trend fashion di tengah masyarakat. Para selebritas yang selalu 

muncul  di  berbagai  media dan  menjadi  idola selalu  berganti  mode busana 

mengikuti trend fashion. Hal ini bisa menjadi penyebab masyarakat untuk 

mengikutinya. Sudah menjadi hukum alam jika sang idola mengikuti trend 

fashion tertentu bahkan bisa menjadi trendsetter dan pasti akan diikuti oleh 

penggemar mereka. Masyarakat sudah tentu melihat trend fashion yang 

ditampilkan dalam setiap acara di TV. 

c. Internet, tanpa kita sadari internet juga menjadi faktor penentu penyebar luasan 

trend   fashion.   Misalnya   seperti   website-website   tertentu   yang   selalu 

menyajikan tips-tips dan trend fashion terkini. Tentu saja informasi mengenai 

trend fashion terbaru akan cepat menyebarluas di masyarakat. Penyedia busana 

secara  online  pun  ikut  memberikan  peran  dengan  menyediakan  berbagai 

busana yang mengikuti trend fashion sehingga mau tidak mau masyarakat akan 

mengikuti trend fashion yang ada. 

d. Dunia bisnis, dunia bisnis juga merupakan faktor berkembangnya trend fashion 
 

di Indonesia. Mengingat dari banyaknya permintaan di pasar terkait dengan
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trend fashion yang sedang berkembang. Demi mendapatkan keuntungan, para 

penjual berlomba memanfaatkan trend fashion untuk menarik para pembeli. 

Dengan menambahkan imajinasi mereka dalam merancang busana, trend 

fashion akan dengan mudah berkembang luas. 

e. Dunia musik, juga menjadi faktor berkembangnya trend fashion. Saat ini dunia 

musik  kita sedang mengalami  wabah  boyband  dan  girlband.  Boyband  dan 

girlband ini mengikuti trend fashion yang berkiblat pada Korea dan Jepang. 

Sehingga mau tidak mau para penggemarnya juga mengikuti trend  fashion 

idola mereka. Bahkan  bisa  menjadi  trendsetter  dan  pasti  akan  diikuti oleh 

penggemar  mereka.  Masyarakat  sudah  tentu  melihat  trend  fashion  yang 

ditampilkan dalam setiap acara di TV. 
39
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BAB III 
 

STATUS KESUCIAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIKONSUMSI 

SETELAH DISAMAK 

A. Hewan Yang Halal dan Haram Dikonsumsi Menurut Pandangan Ulama 
 

Mazhab 
 

Sebelum  memasuki  pembahasan  halal  dan  haramnya  hewan   yang 
 

dikonsumsi, terlebih dahulu disinggung kaidah fiqh menurut mazhab Syafi‟i: 

 لصلأا  في ءايشلأا ةحبالإا40
 

Artinya: 

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”. Maksudnya, jika sesuatu 
tidak ada penjelasannya yang tegas dalam nash syariat tentang halal 
haramnya, maka ia halal hukumnya. 

 

Di antara dalilnya adalah firman Allah ta‟ala, QS. Al-jasiyah/25:13. 

 رخسو مكل ام  في تاوامسلا امو  في ضرلأا اعيجم هنم
 

Terjemahan: 

“Dan Dia telah menundukkan untuk kalian semua yang ada di  langit dan di 
bumi, (sebagai rahmat) dari-Nya.”

41
 

 

Berdasarkan Ayat di atas dan Ayat-Ayat semisal, Allah ta‟ala menjelaskan 

bahwa Dia menciptakan dan menundukkan semua yang di langit dan di bumi 

untuk manusia, dan itu berarti hukum asal untuk semua hal tersebut adalah halal 

dan mubah digunakan. 

Hadits Nabi shallallahu „alaihi Wa sallam: 
 

ِ  ح وهف ،مارح امو تكس هنع وهف ،وفع اولبقاف نم  ام لحأ  الله وهف ،للاح امو مر
شيئا كين ىسنيل  إفن  الله  لم  فاعيته،   الله 
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Artinya: 

“Apa yang Allah halalkan maka ia halal, dan apa yang allah haramkan maka 
ia haram, sedangkan apa yang dia diamkan maka itu dimaafkan, maka 
terimalah oleh kalian pemanfaatan dari Allah tersebut, karena Allah tidak 
pernah melupakan sesuatu.” (HR. Al-Bazzar, Aththabarani, dan Al-Baihaqi, 
dari Abu Ad-darda radiyallahu anhu, dengan sanad hasan). 

 

Setiap manusia masing-masing memiliki pandangan yang berbeda ketika 

menilai persoalan tentang makanan dan minuman. Baik mengenai makanan yang 

dibolehkan untuk dikonsumsi maupun makanan yang dilarang untuk dikonsumsi, 

terutama persoalan makanan yang berasal dari daging hewan. Sementara makanan 

dan minuman dari tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan. 

Sifat halal atau haram adalah berkaitan dengan kaedah-kaedah agama 

(keimanan) Islam, sedangkan baik (ṭhayyib) atau buruk harus ditelusuri lebih rinci 

dengan nalar dalam bentuk ilmu. Memang pada umumnya jenis makanan yang 

halal menurut agama Islam, termasuk pula bersifat baik menurut pertimbangan 

ilmu.
42

 

 

Kata halal berasal dari bahasa Arab ḥalla, yaḥillu, ḥillan, yang artinya, 

secara etimologi adalah membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan 

dan membolehkan.
43  

Sedangkan secara terminologi halal mengandung dua arti, 

yaitu: 

1. Segala   sesuatu   yang   menyebabkan   seseorang   tidak   dihukum   jika 

menggunakannya. 

2. Sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara‟. 

Halal adalah kebalikan dari haram. Ungkapan lain yang menunjukkan 

kepada  pengertian  yang  sama  ialah  mubah  dan  jaiz.  Menurut  al-Jurjani,  ahli 
 

 
42

A. Djaelani Sediaoetama, Ilmu Gizi Menurut Pandangan Islam, (Jakarta: Dian Rakyat, 

1990), Cet. I, h. 20 
 

43
Abdul Aziz Dahlan, et. al. (ed), Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1996), Cet. I, Jilid 2, h. 505.



35  
 
 
 
 
 
 
 

bahasa Arab, dalam kitab at-Ta‟rifat (kitab definisi) mengemukakan, pengertian 

pertama di atas menunjukkan bahwa kata "halal" menyangkut kebolehan 

menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi 

keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman dan obat-obatan. 

Sedangkan pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, 

memakan, meminum dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan 

berdasarkan nash. 

“Halal”   adalah   sesuatu   yang   jika   digunakan   tidak   mengakibatkan 

mendapat  siksa  (dosa).  Sedangkan  “haram”  adalah  sesuatu   yang  dilarang 

dilakukan oleh Allah dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya 

diancam siksa oleh Allah di akhirat.
44

 

Hewan terbagi menjadi dua: Hewan darat dan hewan laut. Hewan darat 
 

adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali di darat. Hukum asalnya adalah halal 

kecuali hewan yang telah ditegaskan hukum haramnya dalam syariat. Jenis ini 

juga terbagi menjadi dua: 

1. Hewan ahli (Jinak), yaitu semua hewan yang biasa hidup di dekat rumah 

berasal dari kata ahli yang bermakna jinak, seperti binatang ternak yaitu 

onta, sapi, kambing dan ayam. 

2. Hewan wahsyi (liar), yaitu hewan darat berasal dari kata wahsyah yang 

bermakna khulwah (sunyi, jauh), seperti kijang, burung onta, kelinci, dan 

unggas. 

Adapun dari jenis binatang darat, maka diharamkan memakan bangkai, 

darah, daging babi, hewan-hewan yang dipersembahkan kepada selain Allah SWT 

(yaitu yang ketika menyembelihnya disebut nama sembahan selain Allah SWT), 

hewan yang mati tercekik, yang mati karena terinjak hewan lain, yang mati karena 
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dipukul, yang mati terjatuh dari ketinggian, yang mati karena perutnya dijebol 

hewan buas lainnya. Kecuali jika hewan-hewan yang disebutkan kondisinya 

tersebut sempat disembelih ketika masih hidup, maka ketika itu dihalalkan 

memakannya. 

Para   ulama   sepakat   bahwa   binatang   yang   haram   kecuali   dengan 

disembelih adalah hewan darat yang berdarah mengalir yang tidak diharamkan, 

tidak tertembus senjata orang yang berkelahi, tidak hampir mati karena dipukul, 

ditanduk, jatuh, diterkam binatang buas dan sakit.
45

 

Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya al-Mughni berkata, “tidak 
 

ada pebedaan diantara para ulama bahwa hewan buruan dan bintang ternak haram 

kecuali setelah disembelih”. Menyembelih ini memerlukan lima komponen; yaitu 

orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat untuk yang disembelih, 

praktik menyembelih, dan dzikir (menyebut nama Allah).
46 

Perlu diketahui bahwa 

masing-masing syarat yang lima ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama 

empat mazhab. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hewan yang tidak berdarah yang 

boleh dimakan, seperti belalang dan sebagainya. Apakah wajib disembelih atau 

tidak, Imam Malik berpendapat bahwa belalang itu tidak boleh dimakan tanpa 

disembelih. Dan penyembelihannya menurut pendapatnya adalah dengan cara 

melakukan sesuatu yang mempercepat kematiannya, seperti diputuskan lehernya, 

sayapnya, kakinya yang disertai niat menyebut nama Allah. Kebanyakan fuqaha 

berpendapat bahwa bangkai belalang itu boleh dimakan tanpa disembelih terlebih 
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dahulu. 
47 

Maka dalam hal mengenai daging halal dan haram tidak ada perbedaan 

pendapat dikalangan para imam, hanya saja ada perbedaan dalam hal hewan laut. 

Hewan laut tidak perlu disembelih. Hewan laut yaitu hewan yang tidak 

bisa hidup kecuali di air dan jika dipindah keluar air maka akan seperti hewan 

yang sekarat setelah disembelih seperti ikan dan paus. Binatang laut yaitu semua 

binatang yang hidup di air. Binatang ini semua halal walaupun didapatkannya 

dalam keadaan bagaimanapun, apakah waktu didapatkannya masih dalam keadaan 

hidup maupun sudah bangkai. Binatang-binatang tersebut berupa ikan ataupun 

yang lainnya. Seperti anjing laut, babi laut, dan sebagainya.
48

 

 

Berkenaan dengan binatang air, seluruh ulama sepakat dengan kehalalan 

ikan, kecuali yang sudah mengapung (karena sudah lama mati) yang menurut 

mazhab Hanafi tidak halal namun menurut mazhab lain halal. Lebih lanjut, Imam 

Malik memandang makruh babi laut. Namun menurut pendapat yang dipegang 

dalam mazhab Maliki, hukumnya mubah seperti halnya anjing air (berang-berang) 

adapun kodok, jumhur ulama selain Malikiyah menyatakan hukumnya tidak halal. 

Hal itu didasarkan pada adanya larangan dari Rasulullah Saw untuk membunuh 

kodok. Sehingga jika ia memang halal dimakan, niscaya beliau tidak aka melarang 

membunuhnya. Sementara itu, mazhab Maliki menghalalkan makan kodok karena 

tidak adanya dalil atau nash yang menyatakannya terlarang. 

Selanjuntnya, diharamkan memakan hewan-hewan yang buas seperti 

Serigala, Singa, dan Harimau manurut jumhur ulama. Sementara menurut mazhab 

Maliki, hukumnya hanya makruh. Keharaman yang sama juga berlaku terhadap 

jenis-jenis   burung   pemangsa   seperti   Elang,   Rajawali,   burung   Nasar,   dan 

sebagainya.  Tetapi  menurut  mazhab  Maliki,  semuanya  adalah  mubah,  kecuali 
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Kelelawar yang makruh memakannya menurut pendapat yang dipandang lebih 

kuat dalam mazhab ini. 

Diharamkan juga memakan Anjing, Keledai jinak, dan bighal (peranakan 

Kuda dan Keledai). Keharaman ini dikarenakan Anjing termasuk hewan yang 

hina.   Sementara   menurut   mazhab   Maliki,   al-kalb   al-insii   (Anjing   jinak) 

hukumnya makruh, sementara Anjing air hukumnya mubah. Diharamkan juga 

memakan serangga-serangga bumi seperti kalajengking, ular, tikus, semut, dan 

lebah, karena kondisinya yang beracun dan dipandang menjijikan oleh orang 

normal. 

Selanjutnya, diharamkan memakan hewan hasil peranakan antara hewan 

yang halal dimakan dengan yang tidak boleh dimakan, contohnya bighal yang 

merupakan peranakan antara keledai dan kuda maupun keledai peranakan antara 

keledai  liar  dan  keledai  jinak.  Alasannya  adalah,  karena  statusnya  sebagai 

makhluk yang dihasilkan dari perkahwinan hewan yang boleh dan tidak boleh 

dimakan sehingga sisi keharamannya lebih kuat, berdasarkan pada penerapan dari 

kaidah  pokok  yang  berbunyi:  sesuatu  yang  terlarang  lebih  didahulukan  dari 

sesuatu yang dibolehkan. 

Lebih lanjut, menurut mazhab Syafi‟i dan Hambali, dihalalkan memakan 

biawak, hyena (sejenis serigala), demikian juga musang menurut mazhab Syafi‟i, 

namun   menurut   mazhab   Hambali   diharamkan.   Adapun   mazhab   Hanafi, 

diharamkan memakan seluruh hewan tersebut. Sementara dalam mazhab Maliki 

meskipun dibolehkan memakannya, namun hukumnya makruh seperti halnya 

memakan hewan-hewan buas yang lain, sebagaimana telah diterangkan 

sebelumnya. 

Selanjutnya, seluruh ulama sepakat menyatakan halalnya memakan 

binatang ternak (unta, sapi, kambing) sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-
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Quran, sebagaimana dibolehkan memakan jenis unggas yang tidak pemangsa 

seperti merpati, itik, burung unta, angsa, saman (sejenis burung), qunbur (burung 

berbadan kecil seperti burung tiung (starling), burung quthaa (jenis burung sebesar 

merpati yang bulu di bagian punggungnya berbintik-bintik) bangau, bulbul, dan 

jenis burung lainnya. 

Dihalalkan juga memakan hewan liar namun tidak buas seperti kijang, sapi 

liar, dan keledai liar, karena Rasulullah  saw telah mengizinkan memakannya. 

Dibolehkan juga memakan kelinci dan belalang, dikarenakan adanya penegasan 

dalam hadits tentang kehalalannya. Hanya ulat saja yang diharamkan oleh para 

ulama selain mazhab Maliki. Akan tetapi, ulat yang berada pada makanan dan 

buah-buahan serta ulat yang terdapat dalam biji bijian dan dalam cuka, maka 

dibolehkan memakannya. Yaitu, apabila ulat-ulat tersebut dimakan dalam keadaan 

sudah mati bersamaan dengan makanan makanan tersebut. Ditambah lagi hati 

orang yang memakannya merasa tenang dan tidak jijik. Hal ini dikarenakan 

susahnya memilah atau memisahkan ulat-ulat dimaksud dari makanan tadi. 

B. Penyamakan Kulit Hewan 
 

1. Pengertian Menyamak 
 

Menyamak dalam bahasa Arab adalah dibagah, merupakan bentuk masdar 

dari fiil madhi dari dabagha yang artinya mengobati dan melunakkan dengan daun 

akasia dan semisalnya, untuk menghilangkan bau busuk dan lembab. Tidak jauh 

dari pengertian secara bahasa, menyamak secara istilah adalah proses 

menghilangkan sesuatu yang menempel pada kulit berupa darah dan daging (yang 

dapat merusak kulit jika dibiarkan) guna menghilang bau busuk kulit, sekiranya 

bau busuk itu tidak akan kembali meskipun telah dicelupkan kedalam air.
49
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Secara umum proses penyamakan kulit merupakan suatu kegiatan yang 

mengolah kulit mentah yaitu hide atau skin menjadi kulit tersamak melalui suatu 

rangkaian proses dengan penggunaan beberapa jenis bahan kimia dan hasilnya 

tersebut disebut leather yang mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dari 

kulit mentah baik sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimia.
50

 

2. Alat Menyamak 
 

Secara umum, benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyamak 

adalah segala sesuatu yang memiliki rasa pahit dan kesat yang dapat 

menghilangkan darah dan daging yang masih menempel pada kulit (baik yang cair 

maupun basah). Penggunaan alat tersebut bertujuan agar kulit tidak mudah rusak 

dan bau busuknya tidak kembali setelah kulit dicelupkan kedalam air. Alat ini 

terbagi menjadi dua yaitu: 

a.   Benda  suci,  yaitu  segala  macam  tumbuhan  yang  berbau  wangi  dan 

memiliki  rasa pahit  dan  kesat,  seperti  daun  akasia,  kulit  buah  delima, 

tumbuhan thuja (afshin) dan benda lain yang kesat. 

b.   Benda   najis,   seperti   kotoran   burung   merpati,   atau   bahkan   yang 

mugbaladzah seperti kotoran anjing, dengan syarat tidak tadhammuh 

(bermain-main dengan najis).
51

 

Jika alat samak berupa najis mughalazah maka setelah proses penyamakan 

harus dibasuh tujuh kali salah satunya dengan debu (sebagaimana menyucikan 

barang yang terkena najis mughalazah). Proses penyucian juga harus diulangi lagi 

ketika kulit terkena najis mughalazah meski telah dibasuh tujuh kali salah satunya 
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dengan debu sebelum proses penyamakan, baik alat samak yang berupa benda 

suci atau najis mughalazah. Sebab penyucian sebelum disamak tidak dianggap 

dapat menyucikan najis mughalazah. 

3. Tata Cara Menyamak 
 

Tata  cara  menyamak  ada  dua  macam,  yaitu  hakiki  dan  majazi.  Dalam 

mazhab Syafi‟i yang dianggap sah hanyalah proses secara hakiki, yaitu proses 

penyamakan yang menggunakan benda kasat seperti daun qard, afshin dan 

sebagainya. Yang mana proses penyamakan tersebut terbagi menjadi tiga tahapan 

yaitu: 
 

a.  Menghilangkan darah dan daging yang masih menempel. 

b. Mengharumkan kulit. 

c. Mengakhiri proses penyamakan (dengan sempurna) sekiranya ketika 

dicelupkan pada air bau busuk kulit tidak akan kembali dalam waktu 

dekat serta tidak rusak. 

Jika bau busuk muncul setelah waktu yang lama maka tidak masalah, 

karena memang benda keras yang lama terkena air terkadang bisa menjadi busuk. 

Sedangkan  proses  penyamakan  secara  majazi  (hukmi)  adalah  dengan 

cara-cara sebagai berikut: 

a.  Tatrib: mengeraskan kulit menggunakan debu; 
 

b. Tasymis: menjemur kulit dibawah sinar matahari; 
 

c.  Tamlih: membersihkan kulit dengan garam. 
 

Proses  penyamakan  tersebut  dalam  nash  mazhab  Syafi‟i tidak  cukup 

dikatakan menyamak meskipun dengan itu kulit dapat menjadi kering dan tidak 

berbau busuk, karena fudhulat atau sesuatu yang masih menempel pada kulit itu



42  
 
 
 
 
 
 
 

masih ada dan mengering dengan proses tersebut, sehingga ketika kulit tercelup 

air maka bau busuknya akan kembali.
52

 

C.   Status Kesucian Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi Setelah Disamak 
 

Kulit yang telah disamak hukumnya sama seperti baju yang terkena najis 

(mutanajjis) karena kulit tersebut diproses dengan alat samak yang najis atau alat 

samak  suci  yang  berubah  menjadi  najis  karena  kulit  yang  belum  disucikan. 

Artinya selama kulit tersebut belum dibasuh, maka tidak boleh dijadikan sebagai 

alat shalat. Meskipun begitu boleh menjual kulit sebelum dibasuh selama tidak 

ada hal yang menghalangi sahnya jual beli. 

Kulit yang telah disamak apabila berasal dari sembelihan hewan yang halal 

maka halal juga untuk dikonsumsi. Sedangkan apabila berasal dari bangkai hewan 

yang halal dan mati tidak disembelih atau hewan yang haram dikonsumsi, maka 

haram  juga  untuk  dimakan  sebab  berdasarkan  hadis  yang  berbunyi: 

“sesungguhnya yang diharamkan dalam bangkai adalah memakannya” (HR. 

Muslim 542). 

Keterangan lebih detil dijelaskan dalam kitab muhadzab yang memaparkan 

bahwa hewan yang halal untuk dikonsumsi, kulit hasil samaknya menurut kaul 

haram untuk dimakan sementara menurut kaul jadid halal untuk dimakan karena 

menurutnya  kulit  itu  telah  suci  sekaligus  berasal  dari  hewan   yang  halal 

dikonsumsi.  Sedangkan  apabila kulit  tersebut  berasal  dari  hewan  yang haram 

dikonsumsi (seperti harimau dan sebagainya), kulit samaknya tidak halal untuk 

dimakan karena penyamakan tidak lebih kuat daripada penyembelihan, yang mana 

meskipun hewan  yang haram dikonsumsi itu disembelih tetap saja hukumnya 

haram. Terlebih penyamakan, sementara terdapat riwayat dari ibnu kajjin yang 
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menuturkan   bahwa   kulit   samak   hewan   demikian   dapat   dimakan   karena 

penyamakan adalah proses menyucikan sehingga halal.
53

 

Setelah kulit bangkai dibasuh dengan air maka menjadi suci baik bagian luar 

maupun bagian dalamnya. Bagian luar kulit adalah yang terkena samak dan yang 

terlihat dari dua sisi depan dan belakang, sedangkan bagian dalam adalah yang 

tidak terkena proses penyamakan, yaitu yang tampak jika kulit tersebut dibelah. 

Oleh  karena  itu,  diperbolehkan  menggunakan  kulit  sebagai  pakaian  maupun 

tempat shalat. Hal ini berbeda dengan pendapat imam malik yang mengatakan 

bahwa kulit yang telah disamak hanya menjadi suci pada bagian luarnya dan tidak 

pada bagian dalamnya. Dari pendapat tersebut, konsekuensinya adalah kulit hanya 

boleh digunakan sebagai tempat shalat, bukan sebagai pakaian shalat. 

Para ulama sepakat bahwa kulit bangkai adalah najis jika belum disamak. 

Namun para ulama berbeda pendapat, apakah kulit itu dapat menjadi suci setelah 

disamak. 

1. Imam As-Syafi’i (Mazhab Syafi’i) 
 

Salah satu masalah yang sering ditanyakan dalam hal kaitannya dengan kulit 

hewan yang disamak adalah jika ada benda yang terbuat dari kulit babi dengan 

samak bisa mensucikan kulit hewan najis tersebut atau tidak. Apalagi dalam 

kebudayaan orang Indonesia kebanyakan yang hampir mayoritasnya punya 

kebiasaan beribadah dengan mazhab al-Syafi‟iyyah yang mana anjing dan babi itu 

adalah hewan yang sangat dijauhkan dari pergaulan karena memang najis. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hewan-hewan lain yang memang 
 

haram  dimakan  tapi  tidak  najis,  seperti  serigala,  harimau  dan  sejenisnya.  Itu 
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semua bukan najis ketika hidup. Namun ketika mati jadi bangkai itulah najis, jadi 

najisnya bukan karena ia hewan yang haram dimakan, akan tetapi najis karena ia 

mati dan menjadi bangkai. Tapi anjing dan babi itu najis bukan karena ia bangkai. 

Toh hidupnya pun ia najis.
54

 

Imam As-Syafi‟i dalam membicarakan masalah status hukum kulit bangkai 
 

ini  najis  atau  tidak,  menegaskan  tentang  kesucian  kulit  bangkai  yang  telah 

disamak  akan  tetapi  dari  hadist-hadist  yang  dipergunakannya  tentang  kulit 

bangkai ini dapat dipahami bahwa kulit bangkai selain anjing dan babi apabila 

telah disamak menjadi suci. Dia membolehkan berwudu‟ pada air yang digunakan 

dari wadah-wadah kulit bangkai yang telah disamak.
55

 

Hadist-hadist yang dikemukakan tentang kulit bangkai setidak-tidaknya ada 
 

dua hadist yaitu: 
 

 

اِ  ذ ِ  بده غِ  
 ِ  إ

ِ  ا ىلص الله   هيلع ملسو   ِ  له ل لِ  ِ  
ِ   وسه  ر

 اِ  ق لِ   :اِ  ق لِ  
  ِ ِ  عِ   هه ام  نـ

ِ  ا   ِ ِ   ضِ   يِ   هل لِ    ر
ساِ ِ  بع
  ِ  

 نِ   ِ  با نِ  
وِ   عِ  

 
 
 

Artinya: 

ِ   غِ  بده56  ِ  إ باه
 :اِ  ي  مِ  أ

  ِ ِ   ة ِ   ع ِ  ا  ِـ بر  ِ  لأ

  ِ ِ  عِ   د  وِ   ن

. 

  ِ ِ  س  مل

ِ   ههجِ   مه  ر
  ِ  ِ  أ خ

  ِ هِ  ط ر ِ   ه  د
ِ   ـِ ف  به ق

  ِ  اه
ِ  ا   ِ لإ

Dari  Ibnu  Abbas  radhiyallahu  „anhuma   bahwa  Rasulullah  shallallaahu 
„alaihi wa sallam bersabda, “Jika kulit hewan telah disamak, kulit tersebut 
menjadi                  suci.” (Diriwayatkan                  oleh                  Muslim) 
Menurut  riwayat  Imam  yang  empat, “Kulit  hewan  apa  pun  yang  telah 
disamak,  maka  ia  menjadi  suci.” (HR.  Abu Daud,  Tirmidzi; An-Nasa‟i; 
Ibnu Majah). 

 

ِ  مِ   ِ  اهرهوهههط ِ  ِ  تيـ  ة
ِ  وهلجه ِ  لا  د

  ِ  هغبا
  ِ  د

ِ  ا          وسلم عليه الله صلى   ِ  وسه له ل لِ  
  ِ  ر

 :اِ  ق لِ  
 اِ  ق لِ  

 نِ   ِ  لا مه ِ  ِ  بحِ   قِ   عنه الله رضي
ِ   ِ  ب  ِ  لسِ   ِ  ةم

  ِ  عِ   ن
وِ  

ِ   ههحِ   ِ  با نه اِ ِ  بحِ   نِ  57  حِ 
صِ  
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Artinya: 

Dari Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu „anhu bahwa Rasulullah 
shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda, “Menyamak kulit bangkai adalah 
menyucikannya.” (Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban). Hadits ini sahih 
lighairihi. 

 

ِ  ِ  ل ِ   لِ  “ :و   ـِ ف اق
  ِ ِ   ،اه   ِـ نورمهي  

 ةاشِ  
 ِ  ب

ِ  ا وسلم عليه الله صلى   ِ  له ل لِ  ِ  
ِ   وسه  ر

ِ  م رِ  
  ِ  : 

  ِ  ِ  لاِ  ق ت
  ِ ِ  عِ   ،اه  نـ

ِ  ا   ِ  يِ   هل لِ  
ِ   ضِ    ر

 ِ  ةِ  نومه
  ِ ِ  م  ي

  ِ  عِ   ن
وِ  

ِ  وه  ،د
  ِ  اد

 ههجِ   وهبِ  أ
  ِ ِ  خ  ”ِ  أ ر

ِ   ظه  ر
ِ  ِ  لاوِ    ق

ِ  ره ِ  لا هءامِ   ِ  ِ  طهي اه  لِ  “ :هِ  
ِ   ـِ ف ِ   اق ِ  م  ،ةِ  تيـ

  ِ  اه
 : ـِِ  نِ  إ

ِ   ـِ  اوهلاق
 ”ف

  ِ  اه
  ِ   ِـ باه
 ِ  إ

ِ  ه ِ   ت    ذ
ِ  أ خِ  

 
 
 

Artinya: 

 ِ  ئاسِ   يم58
ِ ِ  نلاوِ  

Dari Maimunah radhiyallahu „anha berkata bahwa Rasulullah shallallaahu 
„alaihi wa  sallam  melewati  seekor  kambing  yang  sedang  diseret  orang- 
orang.   Kemudian   beliau   bersabda, “Alangkah   baiknya   jika   engkau 
mengambil  kulitnya.”  Mereka  berkata,  “Kambing  ini  benar-benar  telah 
mati (bangkai).”Beliau bersabda, “Kulitnya dapat disucikan dengan air dan 
daun salam.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa‟i). 

 

Hadist-hadist oleh pengikutnya diantaranya imam nawawi (tokoh mazhab 

syafi‟i) dalam kitabnya al majmu‟ syarah al muhazab mengatakan semua kulit 

yang najis sesudah mati dapat menjadi suci dengan disamak kecuali anjing dan 

babi dan turunan salah satu dari keduanya. Pendapat ini disepakati dikalangan 

ulama syafi‟iyah. 

Menurut imam As-syafi‟i kulit anjing dan babi tidak dapat disamak karena 

kenajisan zat nya semasa hidup apalagi sudah mati. Kulit yang bisa disamak ialah 

binatang  yang  tidak  najis  semasa  hidupnya.
59   

Imam  As-syafi‟i mengqiyaskan 

kenajisan anjing dan babi karena sama-sama najis. 
60
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Menurut  imam  As-Syafi‟i bulu  kulit  bangkai  adalah najis  maka apabila 

disamak dan bulu masih ada lalu terkena air maka air tersebut menjadi najis. 

Demikian juga imam As-syafi‟i mengatakan tidak boleh mengambil air wudhu 

dan minum pada tulang bangkai tulang binatang yang tidak halal dimakan 

dagingnya yang telah disembelih seperti tulang gajah, harimau dan lain-lainnya. 

Karena penyamakan dan pencucian dengan air tidak dapat mensucikan dan 

membersihkan tulang. 

Mereka juga mengkhususkan penyamakan kulit yang basah harus benar- 

benar kering dimana tidak ada lagi yang terdapat sisa-sisa kotorannya sehingga 

tidak terdapat lagi bau yang tidak enak, meskipun alat yang digunakan dalam 

menyamak adalah najis, seperti kotoran burung. Namun, kulit yang disamak 

dengan barang yang najis, ia sama dengan pakaian yang terkena najis, dimana ia 

wajib dicuci setelah disamak.
61

 

 

Untuk kulit babi dan kulit anjing serta apa yang dilahirkan dari keduanya 

serta salah satunya, ia tidak dapat disucikan bersama kulit binatang suci. Demikan 

pula apa yang terdapat pada kulit seperti bulu, rambut, dan wol, tidak bisa 

disucikan dengan disamak. Tetapi An-Nawawi berkata: kalau sedikit maka 

dimaafkan dikarenakan sulit untuk menghilangkannya. 

Dari pernyataan imam As-Syafi‟i tersebut oleh pengikutnya kemudian 

dikembangkan bahwa bulu kasar, bulu halus, tulang, tanduk, kuku adalah najis 

dengan sebab kematian hewan tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam 

Nawawi dalam kitab al-Majmu‟ dengan mengutip pendapat abu thaiyib al-qhadi 

dan pengikut lainnya. Pendapat ini diriwayatkan al buwaiti al muzani ar-rabi‟ al 

murhadi dan harmala dari imam As-Syafi‟i.
62

 
 

 
61

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jiid 1, (Kairo: AL-Maktabah 

At-Taufiqiyyah, 2015), h. 46-48 
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2. Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi) 
 

Imam Abu hanifah tidak membedakan antara menyamak secara hakiki, 

seperti menyamak dengan cara dibersihkan atau dengan cara dipanaskan, dan 

yang semacamnya. Dengan menyamak secara hukum (hukmiyah), seperti 

menyamak dengan tanah atau menjemur dan membiarkannya kering dengan 

sendirinya karena terkena angin. Menyamak ini membuat kulit hewan menjadi 

suci, jika ia dapat memenuhi kriteria penyamakan. Adapun jika ia tidak dapat 

memenuhi  kriteria  dalam  penyamakan,  misalnya  dalam  menyamak  kulit  ular, 

maka ia tidak bisa suci dengan disamak. Begitu pula, penyamakan tidak bisa 

menyucikan kulit babi. Tetapi kulit anjing, ia bisa suci dengan disamak. 

Kenajisan  babi  ditetapkan  berdasarkan  firman  Allah  dalam  QS.  Al- 

An‟am/6:145. 
 

ََ   َ زخَ  َ  َ ىوَ    
 َ 
 
َ ا َ  إَ  ل     

 

 

َ  َ طعَ  َ  طبعَ   ع    َ  ذشَ ب ي   َ َ إَ َ    ودَ  
 
َ  ا َ َ َ ب  َ فَ    جذ 

 
َ  ا  

َ َ ل   َ ل 
 

َ فَ َ َ  َ  ثَ ۦ  َ  ا  لل    َ َ غَ  ش    َ َ 
 
َ  ا َ  فغمب   و 

 
َ  ا َ  سجظ  َ  فإَ َ ۥ  َ  خَ  ضَ  ش  َ  ذَ    َ  و 

 
َ  ا  

َ  غفودب  َ َ دَ ب   و 
 
ا  

 َ٥٤٤  َ  َ َ  شَ  ثبغَ وَ  ل  َ عبدَ  فإَ َ سثهَ  غفوسَ  َ  سدَ َ 
ا  ضطشَ  غ  

 

Terjemahannya: 

Katakanlah:   "Tiadalah   aku   peroleh   dalam   wahyu   yang   diwahyukan 
kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, 
kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging 
babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih 
atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang 
dia  tidak  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka 
sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

63
 

 

Menurut pendapat yang lebih benar, ia bukan najis ain. Jadi, kapan kulit 

anjing telah suci, maka ia boleh dipakai untuk sholat dan sebagainya. Namun, ia 

tidak boleh dimakan. Dan apapun yang terdapat pada kulit, seperti rambut dan 

semacamnya, ia adalah suci sebagaimana pembahasan yang telah lalu. 
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3. Imam Malik (Mazhab Maliki) 
 

Imam Malik tidak menjadikan penyamakan kulit sebagai sesuatu yang bisa 

menyucikan. Imam Malik menganggap thaharah itu sebagaimana yang terdapat 

dalam hadits tentang kebersihan. Namun, mereka memberi keringanan dalam hal 

menggunakan kulit yang sudah disamak dalam keadaan suci dan sudah kering. 

Dengan syarat, kulit yang disamak itu tidak boleh bercampur dengan daging babi. 

Tidak akan ada keringanan yang terdapat didalamnya. 

Kulit harus dalam keadaan kering karena ia tidak berhubungan dengan 

kenajisan kulit. Dan harus suci, karena ia dengan sendirinya menolak najis. 

Kemudian apa yang ada pada kulit, seperti bulu dan semacamnya, maka ia adalah 

suci. Sebab, tanpanya hewan tetap bisa hidup, sehingga jika hewannya mati maka 

ia tidak akan menjadi najis, sebagaimana yang telah lalu. Pendapat yang 

mengatakan bahwa penyamakan kulit hewan tidak bisa menjadikannnya suci ini 

adalah pendapat  yang  mashyur dalam  mazhab  Maliki.  Tetapi  sebagian  ulama 

pakarnya mengatakan ia menyucikan. 

4. Imam Amad bin Hambal (Mazhab Hambali) 
 

Imam Ahmad bin Hambal juga tidak menjadikan penyamakan kulit bangkai 

sebagai sesuatu yang dapat menyucikan. Namun beliau membolehkan penggunaan 

kulit yang sudah disamak dalam kondisi yang sudah kering saja. Adapun bulunya, 

rambut, dan wol, maka ia adalah suci.
64

 

5. Imam Dawud azh-Zhahiri (Mazhab Zhahiri) 

Pemanfaatan bangkai mencakup pemanfaatan kulit, bulu, tulang, tanduk, 

taring  dan  lemak.  Menurut  imam  dawud  azh-zhahiri  kulit  bangkai  apapun 

termasuk kulit babi atau kulit anjing maupun binatang buas lainnya hukumnya 
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adalah  suci  dengan  disamak  dengan  apapun  caranya.  Apabila  kulit  tersebut 

disamak maka halal menjualnya dan menjadikannya sajadah sholat. Status 

hukumnya sama dengan kulit binatang yang halal yang telah disembelih hanya 

saja kulit bangkai tidak halal dimakan.
65

 

Bulu  bangkai  baik  yang halus  maupun  yang  kasar  hukumnya  adalah 
 

haram sebelum disamak dan halal sesudah disamak. Tulang dan tanduk bangkai 

dibolehkan (pemanfaatan semuanya) tetapi tidak hal dimakan. Menurut mazhab 

ini tidak halal memperjual belikan bangkai dan juga tidak halal memanfaatkan 

urat dan lemaknya. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemanfaatan bangkai dapat 

dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kulit, bulu, tulang, tanduk, taring, dan gigi 

boleh dimanfaatkan baik  untuk  dipakai  ataupun  untuk  objek jual  beli  setelah 

disamak. Kedua, haram pemanfaatan bangkai ketika menjual bangkai daging dan 

memanfaatkan urat dan lemaknya. 

Pendapat tersebut berdasarkan pemahaman mereka dari delapan hadits 
 

yang menjadi landasan dan dalil hukum bagi mereka, salah satu diantaranya yaitu:

اِ  ذ ِ  بده غِ  
 ِ  إ

ِ  ا ىلص الله   هيلع ملسو   ِ  له ل لِ  ِ  
ِ   وسه  ر

 اِ  ق لِ   :اِ  ق لِ  
  ِ ِ  عِ   هه ام  نـ

ِ  ا   ِ  يِ   هل لِ  
ِ   ضِ    ر

ساِ ِ  بع
  ِ  

 نِ   ِ  با نِ  
وِ   عِ  

 
 
 

Artinya: 

ِ   غِ  بده66  ِ  إ باه
 :اِ  ي  مِ  أ

  ِ ِ   ة ِ   ع ِ  ا  ِـ بر  ِ  لأ

  ِ ِ  عِ   د  وِ   ن

. 

  ِ ِ  س  مل

ِ   ههجِ   مه  ر
  ِ  ِ  أ خ

  ِ هِ  ط ر ِ   ه  د
ِ   ـِ ف  به ق

  ِ  اه
ِ  ا   ِ لإ

Dari  Ibnu  Abbas  radhiyallahu  „anhuma bahwa  Rasulullah  shsallallaahu 
„alaihi wa sallam bersabda, “Jika kulit hewan telah disamak, kulit tersebut 
menjadi                  suci.” (Diriwayatkan                  oleh                  Muslim) 
Menurut  riwayat  Imam  yang  empat, “Kulit  hewan  apa  pun  yang  telah 
disamak,  maka  ia  menjadi  suci.” (HR.  Abu Daud,  Tirmidzi; An-Nasa‟i; 
Ibnu Majah). 
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Dari hadist-hadist yang tersebut diatas dapat dipahami bahwa mazhab Zahiri 

dalam menginstinbatkan hukum membolehkan keumuman al-Qur‟an boleh di 

takhsis kan oleh hadist yang mengandung pengertian khusus, keumuman yang 

dimaksud tersebut terdapat pada: QS. Al-Maidah/5:3. 

  َ َ   َ خمَ خَ َ َ ا  و َ   لل  ا  َ  ۦَ ث َ  غَ  َ   ش  
 
َ   بَ وَ   َ َ ا َ  خَ ا   َ  ض َ   ش َ  و َ   َ ذ َ  ذَ ا  و  

َ   خزَ َ َ ا  َ   ذَ شد َ ىَ َ ع
ع  ي  َ  َ  رثخ  ََ   بَ روَ زَ َ وَ ب  َ  إَ ل    َ  ا  َ غجع   وَ  

 
َ  ا َ  وَ ب   

َ  وا  َ َ زشدَ خَ وا  َ َ طَ  ذخ وا  َ َ ولورح 
 

  َ  َ َ  وفشواََ   َ زَ   
ا    َ َ َ  ئظ   َ  وَ   

َ ا   َ  فغك  َ  رَ ىَ    لصَ  َ  
 
َ  ثا  ا  

زمغَ  وا  

 

َ ر و  َ   
 
ا  
ا  َ َ صت

 

 رَ َ ذَ عَ  َ ىَ َ َ عَ زَ َ 
 
 وَ َ ذَ َ  ىَ َ دَ  َ ىَ  َ وا

 
َ  َ وا  خشوَ َ ا  َ َ وَ َ ا وَ 

َ  ىَ َ فلاَ رخش دَ   

َ  بَ فَ َ َ ا  ضطشَ فَ  َ َ خَ  صخَ غَ  شَ َ زجبَ فَ َ لثَ  َ فإَ َ  ا  َ  لعَ َ َ دَ 
وسضَ  ذَ َ ىَ  َ   

 ٣َ َ َ ا  لل  َ غفوسَ  سدَ َ   
 

Terjemahnya: 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan)  yang  disembelih  atas  nama  selain  Allah,  yang  tercekik,  yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali 
yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan 
anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada 
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, 
sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. 
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku- 
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 
bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat 
dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.67

 

 
Kata al-Maidah dalam ayat tersebut adalah bersifat umum mencakup hal- 

hal yang berkaitan dengan bangkai seperti kulit, bulu, tulang dan lainnya. Selain 

kebolehan untuk mentakhsiskan keumuman al-Qur‟an dengan hadist mereka juga 

berpegang dengan lahir keumuman hadist tentang penyamakan kulit yang 

mencakup semua kulit bangkai apabila telah disamak menjadi suci baik kulit babi 

atau pun kulit anjing dan lain sebagainya. 
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BAB IV 

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN ANTARA PARA 
ULAMA MAZHAB DALAM STATUS HUKUM PENGGUNAAN ITEM 

FASHION BERBAHAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIKONSUMSI 
 
 

A.   Status Hukum Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Yang 
 

Haram Dikonsumsi Menurut Pandangan Ulama 
 

1. Imam As-yafi’i (Mazhab Syafi’i) 
 

uraian dan paparan sebelumnya dari mazhab syafi‟i tentang pemanfaatan 

bangkai yang mencakup penggunaan organ binatang sebagai objek usaha dapat 

dijelaskan dalam dua bagian yaitu pada bagian kulit dan selain kulit. Sebagaimana 

diketahui dari uraian sebelumnya menyatakan bahwa kulit bangkai selain kulit 

anjing dan babi setelah disamak maka hukumnya akan suci. Dengan demikian 

kulit tersebut boleh dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakaian seperti baju jaket, 

ikat pinggang, dompet, sepatu, sarung tinju, dan lain-lainnya. Dengan sendirinya 

kulit yang telah disamak tersebut dapat dijadikan sebagai objek usaha bagi 

masyarakat yang memiliki keterampilan seperti pengusaha aksesoris, sepatu, 

pakaian, dan tas. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kulit bangkai yang 

telah disamak menjadi suci maka halal dipakai dan dapat dimanfaatkan, maka 

orang yang memilki kreativitas dan keterampilan dapat menjadikan kulit bangkai 

selain anjing dan babi untuk mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan kulit 

bangkai sapi, kerbau, rusa, kambing, harimau, ular dan lain-lainnya. Untuk 

menguliti dan menyamaknya bahkan bisa saja peternak melakukan usaha 

pengembangbiakan hewan-hewan tersebut untuk mengambil kulitnya bagi 

binatang-binatang yang haram dimakan seperti penangkaran harimau, ular, buaya 

dan   lain   sebagainya.   Dan   sekaligus   pula   membuka   lapangan   kerja   bagi 

masyarakat. 
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Sebagaimana telah diketahui bahwa selain kulit seperti bulu, tulang, lemak 

dan lainnya adalah najis tidak dapat disucikan dengan samak, oleh karena itu 

benda-benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dijadikan objek 

usaha dengan demikian barang-barang tersebut tidak dapat dijadikan objek jual 

beli karena salah satu syarat objek jual beli itu adalah suci. 

2. Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanafi) 
 

Pendapat imam abu Hanifah yang mengatakan bahwa menyamak dapat 

membuat kulit hewan menjadi suci tetapi harus memenuhi kriteria dalam 

penyamakan dan jika ia tidak dapat memenuhi kriteria dalam penyamakan, 

misalnya dalam menyamak kulit ular, maka ia tidak bisa suci dengan disamak. 

Begitu pula, penyamakan tidak bisa menyucikan kulit babi. Tetapi kulit anjing, ia 

bisa suci dengan disamak. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut maka penggunaan 

item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi dapat digunakan 

termasuk kulit yang berasal dari kulit anjing. 

3. Imam Malik (Mazhab Maliki) 
 

Pendapat  yang dikemukakan oleh imam  Malik  yang menyatakan bahwa 

Mereka menganggap thaharah itu sebagaimana yang terdapat dalam hadits tentang 

kebersihan. Namun, mereka memberi keringanan dalam hal menggunakan kulit 

yang sudah disamak dalam keadaan suci dan sudah kering. Dengan syarat, kulit 

yang disamak itu tidak boleh bercampur dengan daging babi. maka hukum 

penggunaan item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam 

mazhab Maliki adalah boleh setelah disamak. 

4. Imam Ahmad bin Hambal (Mazhab Hambali) 
 

pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang juga 

mengatakan bahwa Mereka juga tidak menjadikan penyamakan kulit bangkai 

sebagai   sesuatu   yang   dapat   menyucikan.   Namun   mereka   membolehkan
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penggunaan kulit yang sudah disamak dalam kondisi yang sudah kering saja. 

Adapun bulunya, rambut, dan wol, maka ia adalah suci. Jadi hukum penggunaan 

item fashion berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi dalam mazhab Maliki 

adalah boleh setelah disamak. 

5. Imam Dawud azh-Zhahiri (Mazhab Zhahiri) 

Imam   Dawud   azh-Zhahiri   berpendapat   bahwa   kulit   bangkai   apapun 

termasuk kulit bangkai anjing dan babi adalah suci setelah di samak tanpa kecuali. 

Dengan demikian maka bangkai tersebut dapat dimanfaatkan seperti telah 

disebutkan diatas. Selain kulit yang telah disamak menurut mazhab zhohiri bahwa 

tulang, bulu, kuku, dan tanduk adaalah suci. Dengan demikan kulit, tulang, bulu, 

kuku, taring dan tanduk dapat dijadikan sebagai objek usaha.
68

 

 

Dalam menjawab keresahan atau keraguan dalam masyarakat Muslim 

mengenai status kesucian kulit hewan setelah disamak dan   status hukum 

penggunaan item fashion berbahan kulit hewan  yang  yang haram dikonsumsi 

maka Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan fatwa dengan nomor 56 

pada tahun 2014 tentang penyamakan kulit hewan dan pemanfaatannya dengan 

memutuskan bahwa: 

1) ketentuan  umum  yang  terdapat  dalam  fatwa  ini  yang  dimaksud  dengan 

penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a.   Jenis hewannya adalah hewan selain babi dan anjing atau yang terlahir dari 

keduanya atau salah satunya. 

b.   Menggunakan  sarana  untuk  menghilangkan  lendir  dan  bau  anyir  yang 
 

menempel pada kulit. 
 

 
 
 

 
118. 
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c.   Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit; dan 
 

d.   Membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. 
 

Pemanfaatan adalah meliputi: pangan, barang gunaan. 
 

Barang gunaan adalah istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit 

hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti 

tas, ikat pinggang, sepatu, tempat handphone dan sejenisnya. 

2) Ketentuan Hukum: 
 

a.   Kulit hewan ma‟kul al-lahm (dagingnya boleh dimakan) yang disembelih 

secara syar‟i adalah suci. 

b.   Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana poin a untuk pangan dan barang 

gunaan hukumnya mubah (boleh). 

c.   Kulit bangkai hewan, baik hewan yang ma‟kul al-lahm (dagingnya boleh 

dimakan)  maupun  yang  ghair  ma‟kul al-lahm  (dagingnya  tidak  boleh 

dimakan) adalah najis, tetapi dapat menjadi suci setelah disamak, kecuali 

anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya. 

d. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana 

dimaksud dalam poin c untuk barang gunaan hukumnya mubah (boleh). 

e. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disamak sebagaimana 

dimaksud dalam poin c untuk pangan, terdapat ikhtilaf (perbedaan 

pendapat) di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian (ihtiyath), 

maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disamak untuk pangan 

hukumnya tidak boleh. 

f. Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah 

satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan 

maupun barang gunaan.
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3)   Rekomendasi: 
 

a.   Pemerintah mengatur dan menjamin produk barang gunaan yang sesuai 

dengan ketentuan fatwa ini. 

b.   Pelaku usaha diminta untuk memastikan proses produksi barang gunaan 

yang diperjualbelikan kepada umat Islam dengan menjadikan fatwa ini 

sebagai pedoman. 

c.   Masyarakat yang hendak memanfaatkan kulit untuk kepentingan barang 

gunaan hendaknya menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. Fatwa tentang 

Penyamakan dan Pemanfaatannya 9 Komisi Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia. 

d.   LPPOM MUI melakukan sertifikasi barang gunaan dengan menjadikan 

fatwa ini sebagai pedoman. 

4)   Ketentuan Penutup: 
 

a.   Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 

kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya. 

b. Agar  setiap  muslim  dan  pihak-pihak  yang  memerlukan  dapat 

mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa 

ini.
69

 

B.   Titik Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Mazhab 
 

1.    Persamaan 

Mazhab Syafi‟I, hanafi dan mazhab Zahiri memiliki persamaan mengenai 

status hukum kulit bangkai setelah disamak adalah suci tetapi mazhab syafi‟I dan 

mazhab hanafi mengecualikan kulit babi dan manusia, dan kulit anjing menurut 
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mazhab Syafi‟i, serta kulit gajah menurut Muhammad Bin Hasan. Dasar mereka 
 

adalah keumuman hadits berikut ini:
 
 

 
Artinya: 

  ِ هِ  ط ر ِ   ه  د
ِ   ـِ ف  به ق

  ِ ِ  ا اه   ِ  لإ

 ِ  بده غِ  

ِ  إ ا

 

Dari Abdullah bin Abbas ra berkata: Rasulullah saw bersabda: “apabila kulit 
telah disamak, maka sungguh ia telah suci.” (HR.Muslim) 

 

Adapun  alasan  pengecualian  kulit  babi  yang  disepakati  oleh  mazhab 

Syafi‟i dan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa kulit tersebut tidak dapat 

disucikan dengan disamak, karena babi merupakan hewan yang zatnya najis. 

Demikian pula kulit anjing menurut mazhab Syafi‟i. Namun menurut Hanafi kulit 

anjing dapat disucikan dengan cara disamak, sebab bagi mereka kulit anjing 

tidaklah najis, dimana yang najis hanya liurnya saja.
70

 

 

Ketiga mazhab ini memiliki kesamaan juga tentang kesucian tersebut tidak 

untuk dimakan tetapi hanya untuk dimanfaatkan yang lain seperti pemanfaatan 

tas,  pakaian, ikat  pinggang,  sepatu,  sarung tinju  dan  lain-lainnya.  Dan  ketiga 

mazhab  ini  memliki  kesamaan  kulit  bangkai  yang  telah  disamak  itu  dapat 

dijadikan objek usaha baik sebagai produsen maupun konsumen. 

Mazhab Hambali dan mazhab Maliki juga memiliki persamaan pendapat 

mengenai  status  hukum  penyamakan  kulit  hewan  yaitu  mereka  menganggap 

bahwa   penyamakan   kulit   hewan   bukan   merupakan   sesuatu   yang   dapat 

menyucikan. Tetapi mereka memperbolehkan pemanfaatan dan penggunaan kulit 

hewan yang telah disamak. 

2.    Perbedaan 

Mazhab Hambali dan mazhab Maliki memiliki pendapat mengenai status 

hukum penyamakan kulit hewan yaitu mereka menganggap bahwa penyamakan 
 
 

 
h.11 
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kulit hewan bukan merupakan sesuatu yang dapat menyucikan dan pendapat ini 

kemudian  berbeda  dengan  pendapat  dikalangan  mazhab  Syafi‟I, Hanafi  dan 

mazhab Zahiri yang menganggap penyamakan sebagai sesuatu yang dapat 

menyucikan. 

Mazhab Syafi‟i dan Zahiri berbeda pendapat tentang kulit bangkai anjing 

dan babi. Menurut mazhab Syafi‟i kulit anjing dan babi tidak dapat disucikan 

dengan di samak karna kenajisan zat nya. Sedangkan menurut mazhab Zahiri kulit 

anjing dan babi apabila telah di samak menjadi suci. 

Mengenai tanduk bulu tulang dan lain-lainnya menurut mazhab Syafi‟i 

adalah najis. Sebaliknya menurut mazhab Zahiri bulu tanduk kuku adalah suci. 

Dengan demikan dapat diketahui perbedaan antara mazhab Syafi‟i dan  Zahiri 

mengenai tentang kulit bangkai anjing dan babi, kuku, tulang, tanduk dan taring 

bertolak  belakang  yaitu  suci  dan  najis  sebagai  akibat  pendapat  dua  mazhab 

tersebut terhadap pemanfaatan dan menjadikan objek usaha bertolak belakang 

antara dua mazhab tersebut. Mazhab Syafi‟i tidak membolehkan kulit bangkai 

anjing, babi, tulang, bulu, taring, tanduk untuk dimanfaatkan dan objek usaha. 

Sebalik menurut mazhab Zahiri benda benda tersebut dapat dimanfaatkan dan 

menjdi objek usaha. 

Dengan demikian dapat di pahami bahwa mazhab Syafi‟i dalam hal 

pemanfaatan bangkai lebih ketat, sebaliknya mazhab Zahiri lebih longgar dari 

mazhab Syafi‟i dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan bangkai. 

C.   Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara Ulama Mazhab 
 

Dari paparan dan penjelasan sebelumnya dapat diketahui bahwa mazhab 

Syafi‟i dan Zahiri sependapat bahwa dasar dan dalil yang menjadi rujukan dalam 

penetapan  pemanfaatan  bangkai  adalah  sama  yaitu  Al-Quran  dan  Hadis-hadis
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tentang penyamakan kulit dalam surah al-Maidah ayat tiga. Cakupan kata bangkai 

meliputi kulit, bulu, tulang, tanduk, urat dan lemaknya. 

Namun  dalam  mengistinbatkan  hukum  terdapat  perbedaan  dari  kedua 
 

mazhab tersebut dari cakupan kata bangkai mazhab Syafi‟i hanya kulit selain 

anjing  dan  babi  yang  menjadi  suci  apabila  telah  di  samak.  Menurut  mazhab 

Syafi‟i kedua binatang tersebut anjing dan babi karna kenajisan zatnya baik masih 

hidup apalagi sudah mati, oleh karna itu keduanya tidak bisa menjadi suci dengan 

di samak. 

Karna maksud dari kata khinzir adalah keseluruhannya karna daging itu 

cakupan ke umuman bangkai.
71 

Penetapan status anjing berdasarkan qiyas kepada 

babi karena sama-sama najis. Kenajisan ini berdasarkan dari hadis Ibnu Abbas 

yang menegaskan bahwa membasuh tujuh kali yang salah satu dari tanah dari 

sebab jilatan anjing, karena anjing itu adalah najis dan tidak benar adanya salah 

seorang sahabat yang menyalahinya. 

Dengan demikian mazhab Syafi‟i dalam penetapan status hukum 

pemanfaatan bangkai baik suci atau tidaknya berdasarkan ke umuman ayat 

pengecualian keumuman cakupan bangkai dengan penyamakan kulit dan qiyas. 

Sedangkan mazhab Zahiri cakupan keumuman pemanfaatan bangkai lebih luas 

dan  longgar  dari  mazhab  Syafi‟i, keluasan  dan  kelonggaran  ini  terlihat  pada 

seperti kulit bangkai yang mencakup kulit bangkai anjing dan babi apabila di 

samak menjadi suci. Bulu bangkai baik bulu kasar maupun halus haram sebelum 

di samak tetapi setelah di samak menjadi halal demikian juga tulang tanduk dan 

lainnya. 

Dengan demikian dapat di ketahui bahwa mazhab Zahiri hanya 

mengunakan keumuman Zahir daripada ayat dan lahiriyah kepengecualian dari 

Hadist dari cakupan keumuman kata bangkai dan dia tidak mengunakan qiyas 
 

 
 
 

71
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sesuai dengan sumber hukum Islam yang dipedomaninya antara lain: Lahiriyah Al 
 

Quran dan Hadist. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.   Kesimpulan 

BAB V 

PENUTUP

 

1. Menurut  mazhab  Syafi‟i kulit  anjing  dan  babi  tidak  dapat  disucikan 

dengan di samak karna kenajisan zat nya. Sedangkan menurut mazhab 

Zahiri kulit anjing dan babi apabila telah di samak menjadi suci. Mengenai 

tanduk bulu tulang dan lain-lainnya menurut mazhab Syafi‟i adalah najis. 

Sebaliknya menurut mazhab Zahiri bulu tanduk kuku adalah suci..Menurut 

mazhab Syafi‟i bahwa status Kesucian bangkai dapat di bagi kepada dua 

bagian: yaitu kulit dan selain kulit. Pemanfaatan kulit apabila kulit itu 

selain kulit anjing dan babi maka setelah di samak kulit tersebut di hukumi 

suci dan boleh di manfaatkan sedangkan selain kulit seperti bulu tulang, 

tanduk, bulu dan lemak adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. 

Sedangkan menurut mazhab Zahiri semua kulit beserta bulunya adalah 

halal setelah di samak dan haram sebelum di samak. Sedangkan tulang, 

tanduk, kuku dan taring adalah suci tanpa di samak tetapi tidak halal di 

makan. Urat dan lemaknya tidak boleh dimanfaatkan karna ada larangan 

Nabi. 

2. kulit  bangkai  selain  kulit  anjing,  babi  dan  ketika  memenuhi  syarat 

penyamakan maka setelah disamak maka hukumnya akan suci. Dengan 

demikian kulit tersebut boleh dimanfaatkan untuk menjadi bahan pakaian 

seperti baju jaket, ikat pinggang, dompet, sepatu, sarung tinju, dan lain- 

lainnya. 

3. Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki juga memiliki persamaan pendapat 

mengenai   status   hukum   penyamakan   kulit   hewan   yaitu   mereka 

menganggap bahwa penyamakan kulit hewan bukan merupakan sesuatu 
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yang dapat menyucikan. Tetapi mereka memperbolehkan pemanfaatan dan 

penggunaan kulit hewan yang telah disamak. Persamaan dan perbedaan 

mazhab Syafi‟i dan mazhab Zahiri memiliki persamaan pada tentang status 

hukum kulit bangkai selain anjing dan babi adalah suci. Kedua mazhab ini 

memiliki kesamaan juga tentang kesucian tersebut tidak untuk dimakan 

tetapi  hanya  untuk  dimanfaatkan  yang  lain  seperti  pemanfaatan  tas, 

pakaian, ikat pinggang, sepatu, sarung tinju dan lain-lainnya. Dan kedua 

mazhab ini memliki kesamaan kulit bangkai yang telah di samak itu dapat 

dijadikan objek usaha baik sebagai produsen maupun konsumen. 

B. Implikasi Penelitian 
 

1. Sebagai contoh kulit bangkai tersebut bisa bernilai ekonomi apabila diolah 

orang-orang yang memiliki keterampilan dan mempunyai jiwa seni, seperti 

pembuatan tas kulit dari macan tutul yang bernilai ekonomi tinggi, sepatu, 

ikat pinggang, dompet, jaket dan lain sebagainya. Untuk kulit bangkai yang 

bernilai seni tinggi dan merupakan kebanggaan sebagian orang yang berduit, 

mengisi kulit macan atau beruang dengan kapas yang di pajangkan di dalam 

rumah yang sepintas lalu seperti hewan yang masih hidup. Selain kulit juga 

tidak kalah pentingya dalam pemanfaatan bangkai adalah gading gajah yang 

digunakan untuk pipa rokok. 

2. Penulis  menyadari  bahwa  penelitian  ini  belum  cukup  mampu 

mengungkapkan secara detail terhadap pandangan mazhab Syafi‟I, Mazhab 

Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali dan mazhab Zahiri tentang 

pemanfaatn bangkai. Untuk itu penulis berharap agar kiranya untuk peneliti 

selanjutnya perlu melanjutkan dan mengembangkan lebih jauh lagi secara 

utuh dan memadai. Kulit-kulit bangkai tersebut baik dari binatang halal 

maupun kulit binatang haram semuanya dapat di manfaatkan untuk berbagai 

komonitas yang bernilai ekonomis dan bernilai seni.
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