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BAB I 

TINJAUAN UMUM TENTANG SYARIAT, 
FIKIH DAN HUKUM ISLAM 

A.    Syariat 

Dalam Islam, hukum merupakan bagian 
intergral dari ajarannya. Sehingga untuk 
melaksanakan ajaran Islam secara otomatis juga 
harus mengamalkan  dan melaksanakan 
hukumnya.  

Hukum, ketika menjadi diskursus, maka 
ada beberapa term yang menjadi obyeknya. 
Paling tidak, terdapat beberapa istilah yang 
dapat dikemukakan, misalnya syariat, fikih, dan 
hukum Islam .Sehingga term-term tersebut perlu 
dipahami, tujuannya adalah untuk membedakan 
masing-masing ketiga term atau istilah tersebut. 

 Penamaan hukum Islam, dalam literatur 
Islam pada dasarnya tidak ditemukan kata atau 
frasa Hukum Islam. Kata atau  frasa Hukum 
Islam sesungguhnya hasil terjemahan dari 
Islamic Law . Islamic Law merupakana kata atau 
frasa yang diperbincangkan dalam literatur 
hukum Barat. Para ahli hukum Barat 
beranggapan bahwa apa yang dipraktekkan oleh 
orang Islam , terutama hukumnya adalah syariat. 
Padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya 
benar, sebab dalam Alquran dan hadis sebagai 
sumber ajaran Islam dan sekaligus sumber 



hukum Islam, tidak akan pernah ditemukan kata 
atau frasa hukum Islam sebagaimana yang telah 
dikemukakan di atas. Kata yang hampir semakna 
dengan hukum Islam sebagaimana yang 
diasumsikan oleh para ahli hukum Barat yaitu 
kata syariat dan  fikih. Bahkan kedua kata ini pun 
tidak diferensi yang sangat subtansial. Untuk 
melihat kata syariat, dalam Alquran QS. Al-
Jatsiah /45: 18.  

   
  
 

  
  

   
  

 
 Terjemahanya: 
 
             Kemudian kami jadikan kamu berada di 
atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama 
itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu 
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 
mengetahui.1 
 

 Selain QS. Al-Jatsiah /45: 18. yang 
menyebutkan kata syariah, dalam QS.Syura/42  
:13,21., QS.Al-Maidah/5:48 dan QS. Al-A’raf/7 : 
18. Dari sebaran ayat-ayat yang menyebutkan 
kata syariah, tidak memiliki makna yang sama 
(sinonim). Makna kata syariah tersebut berbeda 
                                                

1Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, 

(Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002) h. 720. 

 



bergantung konteks kalimatnya. Secara umum 
makna kata syariah (arti bahasa) dapat berarti 
ketentuan-ketentuan dari Allah Swt. yang 
diperuntukkan bagi ummat manusia. Kemudian 
kata syariah dapat juga bermakna sebuah jalan 
yang dilewati. Selain kedua makna yang telah 
dikemukakan di atas, makna lain dari kata 
syariah adalah jalan yang menuju ke sumber air 
dan dapat pula memiliki makna yaitu jelas. 
 Kata Syariah pada awal mulanya memiliki 
arti yang luas, sehingga kata syariah meliputi 
bidang akidah (keyakinan/keimanan) dan 
akhlak. Sehingga jika diurai lebih jauh, kata 
syariah yang bermakna keyakinan, maka pada 
dasarnya manusia harus berada pada 
pelaksanaan dari rukun iman. Dari makna ini 
(implementasi rukun iman) sesungguhnya 
merupakan pemaknaan terhadap QS. Al-Jatsiah 
/45: 18. dan QS.Al-Maidah/5:48. 

Dari kandungan ayat QS. Al-Jatsiah /45: 
18. dan QS.Al-Maidah/5:48. tersebut, maka dapat 
ditegaskan bahwa syariah adalah agama Islam 
itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ruang 
lingkup syariah meliputi akidah, akhlak dan 
muamalah. Dan dalam Alquran telah 
mengemukakan hal tersebut, seperti yang dapat 
dilihat dalam QS.Syura/42 :13. 

 
    

   
  

 
  

   
  

   



  
    

  
  

   
   

   
   

  
 
Terjemahnya: 
 
 Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu 
tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya 
kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan 
kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan 
kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: 
Tegakkanlah agama dan janganlah kamu 
berpecah belah tentangnya. amat berat bagi 
orang-orang musyrik agama yang kamu seru 
mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama 
itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi 
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 
kembali kepada-Nya.2 

Dengan kata lain bahwa syariah yang 
terkandung dalam ayat yang telah disebutkan 
sebelumnya, pada intinya adalah kandungan dari 
Alquran dan Hadis Rasulullah Swa. Atau dalam 
Istilah lain yang populer dalam komunitas 
masyarakat Islam yaitu iman, Islam dan Ihsan. 

 

                                                
2Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya 

(Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2002), h. 69. 

 



Dalam perkembangannya, kata syariah 
mengalami distorsi makna. Makna syariah yang 
awal kemunculannya memiliki cakupan makna 
yang luas, sebagaimana yang dikemukakan 
sebelumnya mengalami distorsi pemaknaannya, 
makna kata syariah hanya terfokus pada makna 
fikih dan hukum Islam. Dalam berbagai literatur 
menyebutkan, hal yang membuat terjadinya 
distoesi makna kata syariah adalah pembicaraan 
atau diskusi hukum di kalangan para sahabat 
yang demikian dominan setelah wafatnya 
Rasulullah Swa. Sehingga menimbulkan asumsi 
dan opini bahwa syariah adalah tidak lain fikih 
dan hukum Islam semata yang tadinya meliputi 
bidang yang lain. Adanya distori makna kata 
syariah atau lebih tepatnya penyimpitan makna 
yang di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan 
istilah spesialisai adalah sebuah makna yang 
awalnya bermakna general beralih pada makna 
spesial. 

Terjadinya distorsi makna kata syariah 
atau tepatnya dalam bahasa Indonesia dikenal 
dengan istilah spesialisai makna, sehingga  awal 
makna syariah yang mengakomodasi  akidah, 
dan akhlak harus “keluar dan memisahkan diri” 
dari Syariah. Dalam perkembanganya, kata 
akidah dan akhlah harus “berimprovisasi dan 
membuat nama tersendiri” dengan istilah yang 
lain. Untuk akidah lahirlah istilah usuluddin dan 
istilah akhlak lahirlah dengan nama tasawwuf. 

Untuk membuktikan bahwa terjadi  
distorsi makna kata syariah atau spesialisasi 
makna atau apalah namanya (pergesaran 
makna),yaitu dengan lahirnya buku dari seorang 
ulama besar yang bernama Mahmud Syaltut, 



yang berjudul Al-Islam ‘Aqidah wa Syariah. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pengertian syariah 
yamg diberikan Mahmud Syaltut; 

ه
ا ه  ب   ان  س  ن  ل  ا   ذ  خ  أ  ي  ا ل  له  و  ص  أ   لل  ا ا  ه  ع  ر  ى ش  ت  ل  ا   م  ظ  لن  ا   

 ه  ات  ق  ل  ع  و   م  ل  س  م  ل  ا   ه  ي  خ  أ  ب   ه  ات  ق  ل  ع  و   ه  ب   ر  ب   ه  ات  ق  ل  ع  ب   ه  س  ف  ن  
اة  ي  ح  ل  با   ه  ات  ق  ل  ع  و   ن  و  ك  بال   ه  ت  قا  ل  ع  و   ان  س  ن  ل  ا   ه  ي  خ  أ  ب  

3 
 
Dalam buku Mahmud Syaltut secara 

faktual telah terjadi pemisahan pada aspek 
akidah dan syariah, sehingga berkembang opini 
bahwa syariah hanya fikih atau hukum Islama 
saja sebagaimana yang dinarasikan di atas. 
Padahal dari seluruh ajaran Islam yang 
terkandung dalam alquran dan hadis Rasulullah 
adalah syariah, termasuk akidah dan akhlak . 
Oleh karenya, akidah dan syariah dalam konteks 
hukum, tidak dapat dipisahkan baik aplikasinya 
dalam kehidupan manusia maupun dijadikan 
sebagai obyek kajian keislaman. 

 

B.   Fikih 

 Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang 
berarti faham.4fiqh/  فقـه bermakna mengetahui 
sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di 
beberapa tempat, Alquran menggunakan 
kata”faqiha/ فقـهdalam berbagai bentuknya untuk 

                                                
3Mahmud Syaltut, Al-Islam: Aqidah wa Syari’ah 

(Cet. XVII; Kairo: Dar-al Syuruq, 1997), h. 10. 
4Mausu’ah al-Figh al-Islami (t.tp:  Mauqi’I al-

Wiz}arah al-Auqaf al-Misriyah) dalam Maktabah al-

Sya>milah [CD ROM], h.1. 

 



pengertian yang umum, yaitu pemahaman. 
Himbauan Alquran "ليتفق هوا فى الد ين" (untuk 
memperdalam pengetahuan mereka tentang 
agama) menunjukkan bahwa fikih tidak 
menegaskan suatu pengertian eksklusif tentang 
hukum, melainkan suatu pemahaman yang 
mendalam tentang agama (Islam) secara umum, 
sebagaimanadalam buku Mausu’ah al-Figh al-
Islami dijelaskan sebagai berikut; 

 م  ه  ى ف  ف   ه  ق  ف  ل  ا   ال  م  ع  ت  س  ا   ل  و  ل  ا   ر  د  ى الص  ف   ب  ل  غ   د  ق  و  

 ه  اد  ب  ع  ل   لل  ا   ع  ر  ا ش  م   ل   ك   م  ه  ف   ى  ا، أ  ه  ع  ي  م  ج   ن  ي  الد    ام  ك  ح  أ  

 د  ائ  ق  ع  ل  ا  و   ان  م  ي  ل  ا  ب   ة  ق  ل   ع  ت  م   ت  ان  ك  أ   اء  و  ، س  ام  ك  ح  ل   ا   ن  م  
 د  و  د  ح  ل  ا  و   ض  و  ر  ف  ل  ا   ام  ك  ح  أ   ت  ان  ك   م  ا، أ  ه  ب   ل  ص  ت  ا ي  م  و  

 م  س  ا   ان  ك  ، ف  ع  ض  و  ل  ا  و   ر  ي  ي  خ  الت  ى و  اه  و  الن  و   ر  ام  و  ل   ا  و  

ى ل  ع   ن  ي  ع  و  ن  ال ن  ي  ذ  ه   ل  ل  او  ن  ت  م   د  ه  ع  ل  ا ا  ذ  ى ه  ف   ه  ق  ف  ل  ا  
 ن  كا  ، و  ر  خ  ل  ا   ن  و  ا د  م  ه  ن  م   د  اح  و   ه  ب   ص  ت  خ  ي   م  ، ل  اء  و  الس  

 ، و  ة  ع  ر  ش   ، و  ة  ع  ي  ر  " ش   ات  م  ل  ك  ل   اك  ذ   ذ  ا إ  ف  اد  ر  م  

 ان  ع  و  ا الن  ه  ن  م   ل   ك   ن  م   م  ه  ف  ي   ان  ى ك  ت  ل  " ا   ن  ي  د  ، و  ع  ر  ش  

 5.اع  ي  م  ج  

 Dari kutipan tersebut diatas 
menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, 
istilah fikih belum memiliki arti khusus.Kendati 
demikian, terminologi fikih mulai mengarah 
pada kedalaman intensitas keyakinan, tauhid, 
hukum-hukum dan ajaran Islam lainnya.Keadaan 
seperti ini berjalan sampai pada abad kedua 
Hijriah, dimana terminologi fikih mencakup 

                                                
5Mausu’ahal-Figh al-Islami dalam Maktabah al-

Syamilah [CD ROM], h.1. 

 



persoalan-persoalan teologis, akhlak dan 
hukum.Sebuah buku yang terkenal, al-Fiqh al-
Akbar, yang dinisbahkan pada Abu Hanifah (w. 
150 H.)adalah bukti nyata di mana Abu Hanifah 
memasukkan persoalan-persoalan akidah, 
hukum dan akhlak sebagai bagian yang dicakup 
oleh terminologi fikih. Akan tetapi, dalam 
perkembangan berikutnya, muatan terminologi 
fikih tidak lagi bersifat umum, melainkan khusus 
pada hukum-hukum syari’ah yang berkaitan 
dengan perbuatan manusia. 

 Secara terminologis,  defenisi fikih yang 
dikemukakan oleh para ulama fikih yaitu; 

ع ر    ن  ي  ف  ل   ك  م  ل  ا   ال  م  ع  ل   اب   ة  ق  ل   ع  ت  م  ل  ا   ة  ي  ع  ر  الش   ام  ك  ح  ال   ب   ة  ف  م 

ة  ي  ل  ي  ص  ف  ا الت  ه  ت  ل  د  أ   ن  م   ة  ب  س  ت  ك  م  ل  ا   و   م  ه  ال  و  ق  ا  و  
6 

Artinya: 

 Pengetahuan tentang hukum-hukum 
syara yang yang terkait perbuatan dan ucapan 
mukallaf yang ditemukan dari dalil-dalil yang 
rinci.  

 Berdasarkan defenisi di atas, paling tidak 
ada empat hal yang membedakan istilah fikih, 
sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman, 
dengan selainnya, yaitu: 

 Pertama, fikih adalah suatu ilmu.Sebagai 
suatu ilmu, sudah jelas, fikih memiliki tema 

                                                
6Mustafa  Al-Khin dkk., Al-Figh al-Manhaji ala 

Mazahib al-Imam al-Syafi,i  (Dimsyiq: Dar al-Ulum al-

Insaniyah, 1417 H/1997), h. 7. 



pokok dengan kaidah-kaidah serta prinsip-
prinsip khusus.Karenanya, dalam mengkaji fikih 
para mujtahid menggunakan metode-metode 
atau pendekatan tertentu, seperti qiyas, istihsan, 
mashlih al-mursalah, sadd al-dzariah, atau 
metode ijtihadlainnya. 

 Kedua, fikih adalah ilmu tentang hukum-
hukum syariat. Penggunaan kata "  بالحكام

 (tentang hukum-hukum syariat)"الشرعي ة
menunjukkan bahwa kajian dan ruang lingkup 
fikih menyangkut ketentuan-ketentuan yang 
bersifat syar`i dan tidak mencakup persoalan-
persoalan yang di luar hukum syarak, seperti 
hukum-hukum akal. Contoh, satu adalah separoh 
dari dua, tidak termasuk ke dalam pengertian 
fikih menurut istilah. 

Ketiga, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum 
syarak yang bersifat amaliah. 
Kata amaliah menunjukkan bahwa hukum-
hukum fikih selalu berkaitan dengan perbuatan 
yang dilakukan manusia baik dalam bentuk 
ibadah maupun mu`amalah.Dengan demikian, 
hukum-hukum non amaliah, seperti masalah-
masalah yang berkaitan dengan dasar-dasar 
iman (i`tiqadiyyah) serta cabang-cabangnya, 
tidak termasuk ke dalam kajian fikih. 

Keempat, fikih adalah ilmu tentang hukum-
hukum syarak yang bersifat amaliah yang 
ditemukan dari dalil-dalilnya yang terperinci. 

Artinya, hukum-hukum fikih diambil atau digali 
dari sumbernya yaitu nash Alquran atau hadis 
melalui proses istidlal (pencarian hukum dengan 



dalil), atau istinbâth (deduksi atau 
penyimpulan), atau analisis (naz|har). 
Pengetahuan tentang kewajiban shalat lima 
waktu, salah satu contoh, tidak termasuk ke 
dalam pengertian fikih, karena hal ini secara 
langsung dapat ditemukan di dalam nash. 
Adapun kata tafsli, maksudnya adalah satuan-
satuan dalil yang masing-masing menunjukkan 
kepada suatu hukum dari suatu perbuatan 
tertentu, apakah haram, wajib, makruh, dan, atau 
kategori hukum lainnya. Dari definisi fikih dan 
penjelasannya di atas dapat dipahami, bahwa 
fikih yang menurut Amir Syarifuddin adalah 
dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid 
dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.7 
Perbedaan itu dapat dilihat, antara lain dari segi 
di mana syariat itu bersifat tetap dan --
kebenaran serta keadilannya-- pasti karena 
berasal dari kehendak Allah (sebagai Syari’ atau 
Pembuat syariat). Sehingga dapat ditegas hanya 
Allah swt. yang berhak menetapkan hukum 
syarak.Sementara fikih, tidak bersifat tetap. Fikih 
bisa saja diubah dan dirombak sesuai dengan 
perbedaan tempat, perubahan waktu, serta 
lingkungan dan dinamika kulturmasyarakat di 
mana fikih itu diterapkan. Begitu juga kebenaran 
dan keadilan fikih tidak bersifat pasti, melainkan 
nisbi (relatif).Sifat fikih yang demikian 
disebabkan fikih adalah interpretasi terhadap 
hukum syarak.Satu hal lagi, dan tidak bisa 
diingkari, berdasarkan fakta sejarah 
pembentukan fikih, bahwa faktor sosio kultural, 
politik, dan faktor-faktor lainnya ikut 

                                                
7Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum 

Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1992),h. 15.  



mempengaruhi bagaimana bentuk atau corak 
suatu fikih. Meskipun demikian, syariat bukan 
fikih, akan tetapi keduanya memiliki hubungan 
yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Karena, 
syariat adalah asal, pokok, sari atau inti, ajaran 
yang ideal serta berlaku secara 
universal.Sementara fikih, adalah cabang (furû), 
atau perwujudan dan syariat. 

 Dalam kedudukannya sebagai cabang 
atau perwujudan dari syariat, fikih harus 
responsif terhadap persoalan-persoalan di 
sekitarnya. Dalam kaitan ini, Muhammad ‘Ali al-
Sayis mengatakan bahwa formulasi fikih tidak 
terlepas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat 
kultural, dan karenanya, masa berlakunya 
bersifat temporal sesuai dengan kebutuhan 
ruang dan zaman tertentu.8Konsekuensinya, 
seperti diutarakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 
perubahan dan perbedaan fatwa atau opini 
hukum dapat terjadi karena perbedaam waktu, 
tempat, situasi, tujuan, niat dan adat istiadat. Hal 
di atas adalah suatu keniscayaan sehingga fikih, 
sebagai perwujudan syariat memiliki 
adaptabilitas dengan dinamika kehidupan sosial 
yang setiap saat terus berubah dan berkembang. 
Di sinilah letak pentingnya arti fikih bagi 
syariat.Syariat, sebagai ajaran yang diyakini, 
selalu up to date (cocok sepanjang zaman), hanya 
bisa dibuktikan melalui fikih. Konsep-konsep 
syariat yang ideal dan untuk kategori hukum 
yang berhubungan dengan kategori 
kemasyarakatan umumnya bersifat global harus 

                                                
8Muhammad Ali al-Sayis, Tarikh al-figh al-Islami, 

h.27. 



diterjemahkan dalam tataran praktis, wujud 
nyata atau dibumikan meminjam istilah Quraish 
Shihab-- dalam realitas sosial, lagi-lagi melalui 
fikih.Dengan demikian, pengembangan syariat 
sangat tergantung pada fungsi dan pola 
fikih.Dan, pengamalan hukum-hukum fikih 
adalah bagian dari pengalaman syariat juga. 
Dengan ungkapan lain, fikih adalah bagian dari 
syariat, tetapi bukan syariat itu sendiri.  

C.    Hukum Islam 

 Hukum Islam ketika akan menjadi kajian 
dan orang akan mempelajarinya, maka perlu 
memahami dengan baik tiga istilah yang sering 
disinonimkan arti dan maksudnya. Ketiga istilah 
tersebut yaitu, syariat dan fikih yang telah 
diuraikan sebelumnya serta  hokum Islam. 
Namun demikian,  istilah hukum Islam tidak 
berdiri sendiri karena  merupakan sesuatu yang 
tidak terlepas dan tidak berdiri sendiri dari 
istilah syariat dan fikih, oleh karena itu  
sebahagian pakar hukum Islam memandang  
istilah hukum Islam  terjemahan dari syariat atau 
dari fikih9. 

 Dua kosa kata yang terdapat pada hukum 
Islam yaitu hokum dan Islam dimana kedua kata 
tersebut berasal dari Bahasa Arab, dan Alquran 
menggunakan dua kosa kata tersebut di 
beberapa tempat. Namun demikian kedua kosa 
kata tersebut, kalau dapat dinyatakan jarang, 

                                                
9Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam (Cet. 

I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 17. 

 



bahkan tidak pernah sama sekali kedua kosa 
tersebut digunakan secara simultan atau 
bersamaan. Demikian juga halnya  dalam 
literatur hukum Islam klasik, sejauh yang 
peneliti ketahui tidak pernah menggunakan kata 
hukum Islam. Akan tetapi yang sering dijumpai 
sebagai pengganti  kedua kosa kata tersebut 
yang sering disinonimkan dan dikonotasikan 
adalah  kata syariah al-Islam, hukum syara’, 
syariah atau syara, dan, atau fikih. Dengan 
demikian istilah hokum Islam adalah istilah khas 
Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara 
harfiah dari term Islamic Law dari literature 
Barat10. Islamic Law (hukum Islam) dalam 
literature Barat defenisinya berbunyi 
keselurahan khitab Allah yang mengatur 
kehidupan setiap Muslim dalam segala 
aspeknya.11 

 Terjemahan Islamic Law (hukum Islam) 
merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan 
oleh orang Barat jika disinonimkan dengan 
syariat, sebab terdapat perbedaan yang esensial 
dan subtansial terhadap terjemahan tersebut, 
baik secara filosofis, sumber pengambilan dan 
tujuannya. Bahkan kalau dapat dikatakan 
sebagai sebuah pengaburan makna. Sehingga 
dalam berbagai literature  Bahasa di dunia, 
hukum Islam jika dimaknai sebagai Islamic law 
maka dapat ditemui dalam bahasa Perancis yaitu 

                                                
10Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, h. 

20.   

 
11Joseph Schacht,  An Introduction to Islamic Law ( 

Oxford: University Press, 1964), h. 1.  



droit musulman, islamistise recht dalam bahasa 
Belanda. Islam bukuku dalam bahasa Turki dan 
hukum Islam dalam bahasa Indonesia. 

 Untuk memudahkan dalam memahami 
istilah hukum Islam, terlebih dahulu harus 
dipahami apa pengertian hukum itu sendiri. 
Tidak mudah untuk membicarakan istilah 
hukum jika ingin memulainya dengan sebuah 
defenisi yang memuaskan.Berbagai ahli 
mengemukakan beragam defenisi tentang 
hukum sesuai dengan sudut pandang masing-
masing. Keragaman defenisi hukum tersebut 
sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh 
perbedaan cara melihat hukum itu sendiri 
daripada perbedaan pandangan tentang apa 
yang dimaksud hukum. 

 Hukum, secara etimologis  berakar pada 
kata atau huruf, (  ح ك م) yang berarti  menolak. 
Dari sinilah terbentuk kata al-hukm ( الحكم) yang 
antara lain, berarti menolak kezaliman atau 
penganiayaan.12 

 Dalam bahasa Indonesia, kata hukum juga 
mengandung beberapa pengertian. Di antaranya, 
yang penting disebutkan di sini adalah: (1) 
peraturan atau adat yang secara resmi dianggap 
mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, 
pemerintah, atau otoritas; (2) undang-undang, 
peraturan, dan sebagainya untuk mengatur 
pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan 

                                                
12Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi 

Pemikiran (Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang), h. 13. 

 



(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam 
dsb); (4) keputusan (pertimbangan) yang 
ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); 
vonis, dan sebaga\iya.13 

 Adapun menurut istilah, sebagaimana 
yang telah diutarakan sebelumnya, para ahli 
memberikan defenisi yang beragam tentang 
hukum. Dari sejumlah defenisi tersebut, dapat 
ditegaskan sebagaimana telah disinggung, dapat 
dikelompokkan kepada dua pandangan.Pertama, 
pendapat yang mengatakan bahwa hukum 
hanyalah suatu segi dari penjelmaan hidup 
kemasyarakatan.Yakni, serangkaian 
perhubungan tertentu yang timbul dalam, dan 
dari masyarakat tertentu pula. Jelasnya menurut 
pandangan ini, hukum adalah seperangkat 
peraturan hidup yang berpokok kepada hak dan 
kewajiban yang berlaku selama didukung oleh 
masyarakat itu Kedua, pendapat yang 
mengatakan bahwa hukum bukanlah hanya 
suatu segi dari penjelmaan hidup masyarakat 
saja. Dengan kata lain, tidak hanya sesuatu yang 
berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang 
sangat erat dengan Tuhan. Bahkan melihat tuhan 
sebagai sumber hukum yang utama, yang disebut 
pertama, oleh Hazairin, dinamakan dengan 
paham kemasyarakatan, dan yang kedua, 
dinamakannya dengan paham ketuhanan. 

 Defenisi hukum yang dikemukakan 
Muhammad Muslehuddin, seorang cendikiawan 

                                                
13Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia , Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 

510.  



muslim lulusan Fakultas Hukum Universitas 
London, agaknya mendekati kedua paham 
(pandangan) di atas, yaitu: 

 “The body of rules wether proceeding from 
formal enactment or from custom, which 
aparticular state or community recognize as 
binding  on its members.14 

Artinya: 

 Kumpulan peraturan-peraturan, baik 
sebagai hasil dari peraturan formal maupun dari 
kebiasaan, dimana diakui oleh  negara atau 
masyarakat tertentu yang mana peraturan 
tersebut mengikat anggota masyarakat tersebut. 
(terj. penulis) 

 Apabila dihubungkan defenisi 
Muslehuddin ini dengan pengertian hukum 
secara bahasa di atas, maka dapat dirumuskan 
bahwa hukum pada hakekatnya merupakan 
kaedah atau pegangan bagi manusia yang 
digunakan sebagai pembatas sikap, prilaku 
dalam melangsungkan hubungan dan kegiatan 
dengan sesama manusia lainnya dalam 
pergaulan hidup masyarakat. 

 Jika seseorang telah mematuhi hukum 
yang berlaku, atau berbuat sesuai dengan 
hukum, maka orang tersebut akan menolak 
berbuat zalim atau aniaya, baik terhadap dirinya 
sendiri, terhadap sesama manusia, maupun 

                                                
14Muslehuddin, Philosophy of  Isamic Law and The 

Orientalists (Cet. III; Lahore: Islamic Publication Ltd., 1980), 

h. 17.  



terhadap sesama makhluk. Apabila hukum itu 
dihubungkan dengan hukum Islam atau hukum 
syara’, maka akan terbayang bahwa hukum Islam 
adalah hukum yang sesuai dengan atau 
berdasarkan kehendak Allah. Itulah sebabnya 
mengapa seorang mukalaf yang bertindak 
menurut hukum Islam dalam segala macam 
situasi dan kegiatan dianggap memenuhi 
kehendak Allah. Akan tetapi, seperti ditegaskan 
Amir Syarifuddin, sebagian besar kehendak Allah 
itu tersimpan di balik apa yang tertulis dalam 
Alquran dan hadis Rasul-Nya (syariat). Untuk itu, 
lanjut Amir, dibutuhkan pemahaman yang 
mendalam tentang Alqurandan hadis (syariat) 
itu.Hasil pemahaman tersebut, yang dituangkan 
dalam bentuk ketentuan rinci, dinamakan fikih. 

 Dengan dasar pemikiran seperti di atas, 
maka pernyataan Hasbi Ash-Shiddieqy yang 
menyamakan fikih Islam dengan hukum Islam 
dapat diterima. Menurut Hasbi, hukum Islam 
adalah koleksi daya upaya fuqaha (ahli hukum 
Islam) untuk menerapkan syariat sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.15 Kata koleksi syariat 
dalam defenisi di atas menunjukkan, bahwa yang 
dimaksud dengan hukum Islam  adalah yang 
bernama fikih dalam literatur Islam yang 
berbahasa Arab. Hanya saja, dalam penggunaan 
kata-kata hukum Islam dikalangan umat Islam 
Indonesia sering menimbulkan kebingungan. 
Istilah hukum Islam, seperti halnya fikih, sering 
diidentikkan dengan syariat dalam arti sempit. 
Padahal, seperti telah dijelaskan, fikih atau 
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hukum Islam memiliki perbedaan yang cukup 
mendasar. Perbedaan tersebut dipertegas lebih 
mendalam lagi  oleh Umar Syihab yaitu: 

1. Ruang lingkup syariat lebih luas daripada 
fikih atau fikih merupakan bahagian dari 
syariat; 

2. Sumber syariat adalah nash Alquran dan 
Hadis Nabi Saw. sedangkan sumber fikih 
adalah hasil pemikiran ulama; dan 

3. Materi syariat tidak mengalami 
perubahan sepanjang zaman, sedangkan 
fikih dapat berubah dan mengikuti 
perkembangan zaman .16 

 Selanjutnya,  kata sesuai kebutuhan 
masyarakat menunjukkan bahwa hukum Islam 
itu harus dinamis, disamping harus memiliki 
daya adaptabilitas dengan realitas kehidupan 
masyarakat. Artinya, ruang dan waktu serta 
kondisi-kondisi tertentu akan mempengaruhi 
corak hukum Islam, dimana koleksi daya upaya 
fuqaha (fikih-fikih klasik), seperti disinggung 
Hasbi dalam defenisi di atas, untuk bab-bab 
tertentu tidak harus dilaksanakan secara kaku 
atau tekstual, melainkan harus melalui 
transformasi. Hukum Islam dalam konteks ini 
adalah hukum Islam (fikih) lokal. 
Dengan demikian, hukum Islam yang berlaku 
pada suatu negara nasional bisa saja berbeda 
dengan hukum Islam yang berlaku di negara 
nasional lain seperti perbedaan suatu mazhab 
dengan mazhab lain dalam pengertian fikih 

                                                
16Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi 

Pemikiran, h., 16. 



tradisional.  
Sungguhpun begitu, hukum Islam dalam 
berbagai negara nasional tetap berasal dari 
sumber yang sama, yaitu syariat sebagai hukum 
Ilahi yang bertujuan menjaga lima hal seperti 
tersimpul dalam maqashid al-syari’ah (tujuan 
hukum disyariatkan) 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KARTU 
KREDIT 

A. Pengertian Kartu Kredit 

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama 
dalam dunia perbankan, istilah kartu kredit 
sudah familiar di kalangan khalayak ramai. Kartu 
kredit telah menjadi “kebutuhan “primer” bagi 
sebahagian kalangan. Ia merupakan bagian dari 
kehidupan manusia, hal ini tentunya tidak 
terlepas dari manfaat yang ada pada kartu 
kredit. Selain manfaat yang terdapat pada kartu 
kredit, kartu kredit juga menjadi bagian dari 
style life (gaya hidup) dan prestige bagi sesorang. 

Ada kesan, pengguna kartu kredit 
termasuk “orang borjuis”. Kesan ini ada 
benarnya, sebab dalam kenyataannya, mereka 
yang menggunakan kartu kredit umumnya 
berpenampilan “keren”. modis, modern, 
singkatnya, semua  atribut-atribut “mewah” 
melekat pada mereka pengguna kartu kredit. 

Memahami kartu kredit merupakan 
langkah awal untuk dapat menggunakannya 
secara bijak. Kartu kredit akan menjadi blunder 
dan bumerang bagi penggunanya manakala tidak 
dipahami secara komprehensif dan massif. 
Penggunaan kartu kredit akan membantu 
sesorang dalam melakukan transaksi-transaksi 
sesuai dengan kebutuhannya. 



 
 

Ada baiknya dijelaskan kredit sebelum 
dijelaskan kartu kredit itu sendiri. Hal ini 
penting sebab  dengan memahami kredit akan 
membawa pemahaman yang tepat dan benar. 
Secara etimologis, kredit terdiri dari dua kata 
yang masing-masing memiliki arti. Kata kredit 
pada dasarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu 
Credus. Dalam bahasa Romawi, kata kredit 
memiliki arti percaya. Kemudian oleh 
masyarakat, kata kredit dimaknai sebagai suatu 
proses transaksi, baik menjual maupun membeli 
secara non cash. Atau dengan kata lain yaitu 
sebuah transaksi baik menjual atau membeli 
dengan tidak secara kontan(spontan, tunai) . 

Dalam Black’s Law Dictionary dijelaskan, 
bahwa kredit yaitu;  

The ability of a businessman to borrow 
money, or obtain goods on time, in consequence of 
the favourable opinion held by the particular 
lender, as to his solvency and reliability1 

Defenisi diatas bermakna kemampuan 
seorang pengusaha untuk memberi pinjaman 
uang atau mendapatkan barang-barang dengan 
tepat waktu, sebagai konsekuensi akibat dari 
alasan yang tepat dari pemberi pinjaman seperti 
halnya keandalan dan kemampuan membayar. 

Selain arti kata kredit yang telah 
dikemukan diatas, arti kata kredit juga dapat 
bermakna adanya penambahan  saldo pada 
rekening seseorang. Makna ini sering dijumpai 

                                                             
1Henry Campbell Black’s, Black Law Dictionary (St. 

Paul Minn: West Publishing Co, 1990), h. 369. 



 
 

pada sebuah buku tabungan. Dan yang tak kalah 
lazimnya, makna kata kredit adalah sebuah 
pinjaman yang telah ditentukan batas  
jumlahnya yang dikeluarkan oleh sebuah 
lembaga, baik perbankan, koperasi atau lembaga 
keuangan lainnya.  Makna kata kredit yang  
terakhir ini, biasanya ditemui frasa-frasa yang 
familiar dalam masyarakat, misalnya  kredit 
berjangka pendek, kredit jangka menegah, kredit 
jangka panjang, kredit lunak, kredit upakara dan 
masih banyak  frasa-frasa lain yang berhubungan 
dengan kata kredit.   

Dalam pemaknaan secara leksikal, kredit 
memilik varian arti. Varian arti tersebut didasari 
pada dimana letak kata kredit tersebut berada. 
Di atas telah dipaparkan makna kata kredit yang 
pada intinya adalah terjadinya penyerahan, baik 
dalam hal menjual maupun membeli secara tidak 
tunai. Pada makna yang lain, arti kata kredit 
adalah sebuah transaksi utang piutang yang 
dilakukan oleh dua pihak, yang mana satu pihak 
memberi pinjaman dan pihak lain 
mengembalikan pinjaman tersebut dengan 
pengembalian (pembayaran) dengan cara 
angsuran. Makna ini biasanya dilakukan oleh 
pihak perbankan kepada nasabahnya, bahkan 
makna ini juga biasa dilakukan oleh masyarakat 
awam, sekalipun berbeda mekanisme yang 
dijalankan oleh pihak perbankan terhadap 
nasabahnya, yang  mengacu pada regulasi yang 
telah ditetapkan dan ditentukan oleh 
pemerintah.  

  
Pengertian lain dari kredit adalah 

membeli barang dengan harga yang berbeda 



 
 

antara pembayaran dalam bentuk tunai bila 
dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan 
istilah: bai’ bit taqshid atau bai’ bits-tsaman ‘ajil. 
Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli 
sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) 
dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) 
dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan. 

 
  Dari beberapa pengertian kredit yang 
telah dikemukakan, maka ada beberapa unsur 
yang terdapat di dalam kredit yaitu; 
1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari 

pihak Bank atas prestasi yang diberikannya 
kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai 
jangka waktu yang diperjanjikan; 

2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu 
antara pemberi kredit dan pelunasannya 
dan jangka waktu tersebutsebelumnya 
terlebih dahulu telah disepakati bersama 
antara pihak Bank dan debitur; 

3. Prestasi, yaitu adanya obyek tertentuberupa 
prestasi dan kontra prestasi pada saat 
tercapainya  persetujuan atau kesepakatan 
perjanjian pemberian kredit antara Bank 
dan debitur berupa uang atau bunga atau 
imbalan; 

4. Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin 
terjadi selam jangka waktu antara 
pemberian dan pelunasan kredit tersebut, 
sehingga untuk mengamankan pemberian 
kredit dan menutup kemungkinan 



 
 

tyerjadinya wanprestasi dari debitur, maka 
diadakan pengikatan jaminan atau agunan.2 
 

  Dari empat unsur-unsur kredit diatas, 
maka secara faktual bahwa unsur-unsur kredit 
adalah  suatu keniscayaan yang memiliki 
keterkaitan yang  sangat erat. Kepercayaan 
misalnya, tidak akan terjadi pemberian kredit 
dari pihak Bank tanpa adanya kepercayaan yang 
dimiliki oleh debitur. Demikian halnya waktu, 
dalam artian bahwa dalam kesepakatan yang 
dilakukan oleh pihak Bank dan debitur tentang 
penentuan pengembalian kredit atau 
pelunasannya telah ditentukan waktunya sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak (Bank 
dan Debitur).  

 
  Begitu pula prestasi, prestasi sebagai 

bagian dari obyek dari perjanjian kredit Bank, 
maka antara Bank dan debitur harus 
menunaikan prestasinya masing-masing, pihak 
Bank memberikan prestasinya dalam bentuk 
pemberian fasilitas kredit, sementara pihak 
debitur memberikan prestasinya dengan cara 
pemberian bunga.  Dan unsur terakhir yaitu, 
faktor resiko. Unsur resiko seantiasa ada dalam 
setiap aktivitas, termasuk antara pihak bank dan 
debitur. Bentuk resiko yang biasa terjadi adalah 
pihak debitur terkadang tidak memberi imbalan 
atau tidak melakukan pembayaran bunga 
terhadap pihak Bank. 
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Kontra dan Kejahatan (Cet I; Bandung: PT. Refika Aditama, 
2004), h. 8.  



 
 

 Adapun alat kredit yang digunakan pihak 
bank baik secara lisan maupun lewat buku 
perjanjian utang. Kredit yang dilakukan secara 
lisan merupakan pemberian pinjaman 
berdasarkan kesepakatan lisan bahwa pinjaman 
akan melakukan pembayaran kembali 
dikemudian hari. Kredit melalui buku 
merupakan pemberian kredit yang dicatat dalam 
buku utang debitur. Sistem ini  disebut juga 
kredit pada rekening. Dalam buku kredit juga 
tercantum bukti pemberian kredit. Alat kredit 
utama adalah nota janji, cek dan rekening 
pertukaran. 

 
 Dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian 
kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi 
bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama 
pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut; 

 
1. Mencari Keuntungan 

 Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil 
dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut 
terutama dalam bentuk bunga yang diterima 
oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 
administrasi kredit yang dibebankan kepada 
nasabah. 

 
 Keuntungan ini penting untuk 

kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-
menerus menderita kerugian, maka besar 
kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi 
(dibubarkan). 

2. Membantu Usaha Nasabah 



 
 

Tujuan lainnya adalah untuk membantu 
usaha nasabah yang memerlukan dana, baik 
dana investasi maupun dana untuk modal kerja. 
Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan 
dapat mengembangkan dan memperluaskan 
usahanya. 

3. Membantu Pemerintah 
 Bagi pemerintah semakin banyak kredit 

yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka 
semakin baik, mengingat semakin banyak kredit 
berarti berarti adanya peningkatan 
pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan 
bagi pemerintah dengan menyebarnya 
pemberian kredit adalah sebagai berikut.  
a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang 

diperoleh nasabah dan bank. 
b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini 

untuk kredit pembangunan usaha baru atau 
perluasan usaha akan membutuhkan tenaga 
kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga 
kerja yang masih menganggur. 

c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas  
sekali bahwa sebagian besar kredit yang 
disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah 
barang dan jasa beredar dimasyarakat. 

d. Menghemat jumlah devisa negara,terutama 
untuk produk-produk yang sebelumnya 
diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi 
di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang 
ada jelas akan dapat menghemat devisa 
negara. 



 
 

e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk 
dari kredit yang dibiayai untuk keperluan 
ekspor.3 
 

Adapun fungsi utama kredit adalah 
memberikan kemungkinan kepada seseorang 
pengusaha untuk memulai suatu usaha besar-
besaran (skala besar). Kredit digunakan untuk 
menggerakkan modal yang ada dan 
memungkinkan debitur untuk tampil sebagai 
pengusaha yang lebih bonafide. Kredit 
memungkinkan dimulainya produksi sebelum 
berkembangnya permintaan, yaitu peningkatan 
penjualan hasil produksi kepada konsumen. 
Seperti yang kita maklumi, kredit digunakan 
sebagai uang danmedia pertukaran. Kredit 
memeberikan kemudahan untuk meningkatkan 
kemajuan usaha dan kegiatan produksi yang 
membutuhkan modal tambahan. Kredit juga 
merupakan penyambung nyawa bagi perusahaan 
dan perdagangan, dan tanpa fasilitas kredit, 
mereka mungkin akan bangkrut atau gulung 
tikar.4 

Disamping itu, kebijaksanaan perkreditan 
bank harus diprogram dengan baik dan benar. 
Program perkreditan harus didasarkan pada 
asas yuridis, ekonomis, dan kehati-hatian. 

Yuridis artinya program perkreditan 
harus sesuai dengan undang-undang perbankan 
dan ketetapan Bank Indonesia. 

                                                             

3Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 

(Cet. 12; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 88-89.  

4Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam 

Islam (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 36-37. 



 
 

Ekonomis artinya menetapkan rentabilitas 
yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang 
disalurkan. 

Kehati-hatian artinya besar plafond kredit 
(legal lending limit = BMPK) harus ditetapkan 
atas hasil analisis yang baik dan objektif  
berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap 
calon peminjam. 

Kebijaksanaan adalah suatu pedoman 
yang menyeluruh, baik lisan maupun tulisan 
yang memberikan suatu batas umum dan arah 
tempat management action akan dilakukan. 

 Kebijaksanaan perkreditan antara lain: 
1. Bankable, artinya kredit yang akan 

dibiayai hendaknya memenuhi kreteria: 
a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian 

pembayaran kembali kredit sesuai jadwal 
dan jangka waktu kredit. 

b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan 
benar-benar digunakan untuk pembiayaan, 
sebagaimana dicantumkan dalam proposal 
kreditnya. 
2. Kebijaksanaan Investasi merupakan 

penanaman dana yang selalu dikaitkan 
sumber dana bersangkutan. Investasi 
dana ini disalurkan dalam bentuk 
investasi primer dan skunder, 
kebijaksanaan risiko, kebijaksanaan 
penyebaran kredit, serta kebijaksanaan 
tingkat bunga. 

a. Investasi Primer, yaitu investasi yang 
dilakukan utnuk pembelian sarana dan 
prasarana bank seperti pembelian kantor, 
mesin, dan ATK. Dana investasi primer harus 
dari dana sendiri karena sifatnya tidak 



 
 

produktif dan jangka waktunya panjang. 
Investasi ini mutlak harus dilakukan karena 
merupakan motor kegiatan operasional 
bank. 

b. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang 
dilakukan dengan menyalurkan kredit 
kepada masyarakat (debitor). Investasi ini 
sifatnya produktif (menghasilkan). Jangka 
waktu penyaluran kredit harus disesuaikan 
dengan lamanya tabungan agar likuiditas 
bank tetap terjamin. 
3. Kebijaksanaan reisiko maksudnya dalam 

penyaluran dalam penyaluran kredit 
harus memperhitungkan secara cermat 
indikator yang dapat menyebabkan resiko 
macetnya kredit dan menetapkan cara-
cara penyelesaiannya. 

4. Kebijaksanaan tingkat bunga maksudnya 
dalam pemberian kredit harus 
memperhitungkan situasi 
moneter,kondisiperekonomian, 
persaingan antarbank, dan tingkat inflasi 
untuk menetapkan besarnya suku  bunga  
kredit.5 
Setelah dipaparkan arti kredit, dalam 

pemaparan selanjutnya akan dijelaskan kartu 
kredit.  Jika dilihat frasa kartu kredit, maka dapat 
dipahami ia terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 
credit card  .6 

                                                             

5Malayu Sutan Parlagutan Hasibuan, Dasar-Dasar 

Perbankan (Cet. IX; Jakrta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 92-93. 

6Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Penggunaan 

Kartu Krredit, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Jakarta: 

Departemen Kehakiman, 1994), h. 35. 



 
 

Secara terminologi, kartu kredit dalam 
Black’s Law Dictionary didefenisikan sebagai 
berikut; 

Any card, plate, or orther like credit devise 
existing for the purpose of obtaining money, 
property, labor pr services on credit. The term 
does not include a note, check, draft, money order 
or orther like negotiable instrument.7 

Dari definisi tersebut diatas, dapat 
dipahami bahw kartu kredit adalah sebuah kartu 
yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 
memperoleh uang, benda, buruh atau jasa 
dengan cara tidak tunai.  
 

Pengertian kartu kredit yang lain adalah 
kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan 
sejenisnya yang dapat digunakan oleh 
pembawanya untuk membeli segala keperluan 
dan barang-barang serta pelayanan tertentu 
secara hutang. Kartu kredit pada hakekatnya 
merupakan salah satu instrumen dalam sistem 
pembayaran sebagai sarana mempermudah 
proses transaksi yang tidak tergantung pada 
pembayaran kontan dengan membawa uang 
tunai yang beresiko.8 

Kartu kredit juga bagian dari suatu sistem 
pembayaranyang dikeluarkan kepada para 
pengguna sistem kartu tersebut. Kartu tersebut 
memberikan hak kepada pemegangnya (card 
holder) untuk membeli barang dan jasa yang 

                                                             
7Henry Campbell Black’s, Black Law Dictionary, h., 

369.  

8Azharsyah Ibrahim, Kartu Kredit dalam Hukum 

Syariah Terhadap Akad dan Persyaratannya, Jurnal Al-

Mu’ashirah. Vol,No.1(2010): h. 91  



 
 

didasari pada janji sipemegang kartu untuk 
membayar barang dan jasa tersebut pada waktu 
yang telah ditentukan.9 

Kartu kredit dapat pula berarti sebuah 
kartu yang terbuat dari bahan  plastik berbentuk 
layaknya kartu ATM yang diterbitkan oleh bank, 
baik bank pemerintah, bank swasta maupun 
lembaga keuangan, yang diberikan kepada 
nasabah atau pengguna, yang mana kartu kredit 
dapat dipergunakan untuk membeli keperluan 
(barang) atau jasa pada perusahaan yang 
menerima kartu kredit tanpa harus 
menyelasaikan transaksinya dengan cara cash. 

Masih pengertian kartu kredit,  yakni  
kartu yang pemiliknya berhak seutuhnya untuk 
dimanfaatkan sesuai keinginan penggunanya 
yang sebelumnya melakukan kesepakatan 
dengan pihak penerbit kartu dengan cara 
menandatangani formulir rekening yang telah 
disiapkan dan pihak pemilik kartu kredit 
diperkenankan memanfaatkan barang atau jasa 
dan pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara 
diangsur. 

Selain pengertian di atas, kartu kredit 
juga bisa dinyatakan salah satu bentuk alat 
pembayaran yang berfungsi sebagai alat 
pembayaran untuk menggantikan uang non cash 
digunakan untuk ditukar dengan barang (jasa), 
sesuai keinginaan pemegang kartu kredit , kapan 
dan dimana saja kartu kredit bisa diterima, 

                                                             

9Azharsyah Ibrahim, Kartu Kredit  dalam Hukum 

Syariah Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya, Jurnal 

Al-Mu’ashirah.: h. 91-92. 



 
 

bergantung mitra yang mengeluarkan kartu 
kredit tersebut. 

Memperhatikan  beberapa pengetian 
kartu kredit sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa kartu kredit adalah; 

1. bahan kartu kredit terbuat dari kartu 
plastik. 

2. penertbit kartu kredit (bank atau lembaga 
keuangan 

3. pemegang kartu kredit (Car Holder) 
4. kartu kredit sebagai instrumen (fasilitas) 

pembayaran 
5. kartu kredit bisa dimanfaatkan untuk 

bertransaksi. 
 
B. Sejarah Keberadaan Kartu Kredit 

 
Kemunculan sesuatu, galibnya diawali 

adanya fenomena yang terjadi dalam sebuah 
komunitas, masyarakat dan lingkungan. 
Fenomena tersebut,  bentuknya berbeda-beda. 
Misalnya, revolusi industri. Revolusi industri 
awal munculnya diawali dengan adanya revolusi 
agaria . Dalam revolusi agraria terdapat dua 
etape atau fase. Etape atau fase yang dimaksud 
yaitu, pertama;  adanya metamorfosis dan 
tranformasi pemanfaatan tanah yang tadinya 
diperuntukkan hanya lahan pertanian, kemudian 
ditransfigurasi menjadi bentuk usaha yang 
beranekaragam dalam bidang pertanian, 
perkebunan dan peternakan. 

Demikian juga halnya kartu kredit, bahwa 
keberadaannya tidak seperti yang ada saat ini, 



 
 

kartu kredit berevolusi dan melalui sebuah 
tahapan dan dinamika, sehingga ia berbentuk  
yang dapat disaksikan kini. Berikut akan 
dipaparkan sejarah singkat keberadaan kartu 
kredit. 

Semenjak tahun 1946, awal 
dipromosikannya kepada masyarakat salah satu 
mekanisme pembayaran kredit disponsori 
lembaga perbankan. Mekanisme pembayaran 
populer dengan nama “charge-It” dan yang 
pertama kali dipublikasikan John Biggins dari 
Flathbush National Bank of Brooklyn dengan 
tujuan memberikan kemudahan baghi nasabah 
bank dalam transaksi dengan merchant-
merchant dengan  menyerahkan slip bukti 
transaksi dimana nanti bank baru akan menagih 
kepada nasabah yang menggunakan fasilitas 
“charge-It” ini. Dengan demikian seorang 
nasabah mutlak mempunyai  rekening atau dana 
di bank tersebut. 

 Dalam perkembangan selanjutnya,  yaitu 
yang disebut dengan Diners Club Card. Berawal 
dari ketika seorang wiraswartawan terkenal 
(Frank McNamara) mengundang rekan bisnisnya 
untuk bersantap bersama dalam melakukan 
negosiasi bisnisnya. Setelah selesai bersantap 
malam dan akan melakukan pembayaran 
tagihannya, pengusaha tersebut amat terkejut 
sebab dompetnya tidak ikut terbawa 
bersamanya,  dengan perasaan malu, ia terpaksa 
memberikan kartu identitasnya kepada pemilik  
restoran sebagai jaminan pembayaran dimana ia 
bersantap malam bersama  dengan rekan 



 
 

bisnisnya dan penagihannya dilakukan keesokan 
harinya tempat dimana ia berkantor. 

Kejadian yang terjadi diluar dugaannya di 
restoran tersebut, membuatnya terinspirasi 
untuk membuat mekanisme pembayaran dengan 
menggunakan kartu sebagai  instrumennya. 
Metode pembayaran tersebut lebih praktis 
daripada menggunakan uang cash. Dan inilah 
kartu plastik pertama yang dikeluarkannya 
bernama Dinners Club .10 

Dalam konteks Indonesia, kartu kredit 
mulai ramai pada saat setelah deregulasi 
perbankan setelah keluarnya Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, 
tertanggal 20 Desember 1988, dimana 
disebutkan bahwa bisnis kartu kredit 
dikategorikan sebagai kelompok usaha jasa 
pembiayaan.11 

Penerbit kartu kredit internasional yang 
melakukan ekspansi networking di Indonesia, 
Visacard Internasional dan Mastercard 
Internasional membangun korporasi dengan 
berbagai lembaga perbankan  nasional  dalam 
meraih pangsa pasar. Kemudian para penerbit 
kartu kredit lainnya turut ikut meramaikan  
bursa kartu kredit di Indonesia.12 

 
C. Landasan Hukum Kartu Kredit 

                                                             

10Johannes Ibrahim, Kartu Kredit : Dilematis 
Antara Kontra dan Kejahatan, h. 13. 

11Johannes Ibrahim, Kartu Kredit : Dilematis 
Antara Kontra dan Kejahatan, h. 13.  

 
12Johannes Ibrahim, Kartu Kredit : Dilematis 

Antara Kontra dan Kejahatan, h. 13.  



 
 

Kartu kredit merupakan bentuk aktivitas 

ekonomi pada aspek leasing  yang bertumpu 

pada berbagai regulasi  yang ada. Bentuk 

regulasi, baik sifatnya kesepakatan(perjanjian) 

atau ketentuan-ketentuan hukum atau lebih 

tepatnya perundang-undangan. Dalam aspek 

perdata, kesepakatan/perjanjian merupakan 

prototipe hukum bagi kartu kredit dan dari 

aspek publik, perundang-undangan adalah 

prototipenya. Seluruh aktivitas leasing apapun 

namanya termasuk kartu kredit, prakarsa atau 

keinginan untuk melaksanakan atau 

mengadakan akad bermula dari pihak yang 

berkepentingan. Oleh karena itu, keinginan dari 

pihak yang berkepentingan dicantumkan pada 

bentuk tertulis berupa perjanjian (kesepakatan) 

yang memutuskan adanya kewajiban dan hak  

bagi kedua belah pihak dalam kaitan pembuatan 

dan penggunaan credit card. 

Landasan hukum dari implementasi credit 

car di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 1338 

ayat 1, dengan demikian, adanya kesepakatan 

antara pengguna kartu kredit dan perbankan, hal 

tersebut menjadi landasan hukumnya bagi kedua 

belah pihak. Selain kesepakatan (perjanjian) 

sebagai landasan hukum implementasi kartu 

kredit, juga adanya kebebasan berkontrak. 

Berangkat dari kandungan pasal 1338 ayat 1 

tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa 

selama  tidak kontradiktif terhadap hukum dan 



 
 

prevalensi, dan selama kesepakatan (perjanjian) 

baik secara verbal maupun non verbal yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak, maka secara 

hukum telah menjadi  undang-undang bagi 

mereka. Dan ini yang dimaksud sebagai landasan 

hukum (dasar hukum). 

Ada regulasi memang menyebutkan 

mengenai landasan hukum kartu kredit, baik 

yang berkaitan penerbitan kartu kredit juga yang 

berkaitan dengan operasionalisasinya. Regulasi 

yang dimaksud yaitu terdapat dalam  Peraturan 

Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang 

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran 

dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia No. 

10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan 

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 

tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat 

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Untuk 

lebih kongkritnya, regulasi tersebut yaitu; 

Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan 
menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk 
melakukan pembayaran atas kewajiban yang 
timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk 
transaksi pembelanjaan dan/atau untuk 
melakukan penarikan tunai dimana kewajiban 
pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih 
dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan 
pemegang kartu berkewajiban melakukan 
pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada 



 
 

waktu yang disepakati baik secara sekaligus 
(charge card) ataupun secara angsuran13 

D.  Jenis-Jenis Kartu Kredit 

 Pada dasarnya kartu kredit dapat 
digolongkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu 
pertama berdasarkan fungsinya, dan kedua 
berdasarkan wilayah berlakunya. Kedua 
kelompok kartu kredit tersebut diuraikan 
sebagai berikut: 

1. Kartu Kredit Berdasarkan Fungsinya  
Ditinjau dari kriteria fungsinya, maka 

kartu dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu 
Credit Card, Charge Card, Debit Card, Cash 
Carddan dan Check Guarantee Card. Kelima 
macam kartu kredit diuraikan satu demi satu 
sebagai berikut: 
a. Credit Card 

Credit Card adalah jenis kartu kredit yang 
dapat digunakkan sebagai alat pembayaran 
transaksi jual beli barang/jasa. Pembayaran oleh 
pemegang kartu kepada penerbit dapat 
dilakukan sekaligus atau dengan cicilan sejumlah 
minimum tertentu. Apabila pembayaran 
dilakukan dengan cicilan, maka jumlah cicilan 
tersebut dihitung dari saldo tagihan ditambah 
bunga bulanan, jadi mirip dengan mencicil kredit 
pada bank. Tagihan bulan yang lalu termasuk 
bunga adalah pokok pinjaman bulan berikutnya.  
b. Charge Card 
                                                             

13https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI%20
11.11.2009%20-%20APMK.pdf 
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Charge Card adalah jenis kartu kredit 
yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran 
transaksi jual beli barang/jasa. Pemegang kartu 
harus membayar seluruh tagihan secara penuh 
pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan 
atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena 
itu, kartu kredit ini disebut juga kartu 
pembayarn penuh pada tanggal jatuh tempo, 
yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika 
tidak dibayar penuh, pemegang kartu akan 
dibebani denda (charge). 
c. Debit Card 

Debit Card  adalah jenis kartu yang sangat 
berbeda dengan Credit Carddan Charge Card. 
Kartu Debit Card sebenarnya bukan kartu kredit, 
melainkan kartu debit yang terbuat dari plastik. 
Debit Card adalah alat pembayaran yang   
digunakan pada transaksi jual beli barang/jasa 
secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, 
melainkan dengan cara  mendebit (mengurangi) 
secara langsung saldo rekening simpanan 
pemegang kartu dan dalam waktu yang sama 
mengkredit (menambah) rekening penjual pada 
bank penerbit sebesar jumlah nilai transaksi. 
d. Cash Card 

Cash Card adalah kartu yang digunakan 
oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, 
baik langsung melalui kasir bank maupun 
melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank 
tertentu yang terbesr ditempat-tempat strategis, 
seperti disupermarket, hotel, dan perkantoran. 
Walaupun melalui perjanjian kerja sama dengan 
1 (satu) bank tertentu, pemegang kartu dapat 
pula menggunakan cash card  pada bank lain. 
e. Check Guarantee Card  



 
 

Check Guarantee Card adalah jenis kartu 
yang juga bukan kartu kredit, melainkan kartu 
jaminan yang terbuat dari plastik. Kartu check 
guarantee carddapat digunakan sebagai jaminan 
cek untuk meyakinkan penerima cek yang 
diterbitkan oleh pemegang kartu dalam 
transaksi jual beli barang/jasa. Jadi fungsi kartu 
ini untuk menjamin setiap pembayaran dengan 
cek oleh pemeganng kartu. Dalam 
perkembangannya, kartu ini dapat pula 
digunakan  sebagai check encashment card untuk 
menarik uang tunai melalui kantor-kantor 
cabang bank penerbit. Disamping itu, dapat  juga 
digunakan sebagai cash card untuk menarik  
untuk menarik uang tunai melalui Anjungan 
Tunai Mandiri (ATM). 

2. Kartu Kredit Berdasarkan Wilayahnya 
Ditinjau dari kriteria wilayah berlakunya, 

maka kartu kredit dibedakan menjadi 2 macam, 
yaitu Kartu Kredit Nasional dan Kartu Kredit 
Internasional. Kedua macam kartu kredit 
tersebut akan dijelaskan beriktu ini.  
a. Kartu Kredit Nasional 

 Kartu Kredit Nasional adalah jenis kartu 
kredit yang hanya berlaku dan digunakansebagai 
alat pembayaran di suatu wilayah Negara 
tertentu saja. Contoh: Citibank Makro Card, 
hanya berlaku di Makro Indonesia. 
b. Kartu Kredit Internasional 

 Kartu Kredit Internasional adalah kartu 
kredit yang berlaku dan digunakan sebagai alat 
pembayaran internasional atau mancanegara. 
Kartu Kredit Internasional paling terkenal 
adalah Visa Card dan Master Card. Kartu ini 
paling banyak digunakan dan memiliki jaringan 



 
 

kerja antar benua. Kedua kartu kredit tersebut 
masing-masing telah dikuasai oleh pemegang 
kartu yang terbesar di kota-kota seluruh dunia 
dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi 
hampir  disemua kota. Visa Card dimiliki 
perusahaan kartu Visa Internasional, jaringan 
kerja dan penggunaannya didasarkan pada 
lisensi dari Visa Internasional dengan sistem 
franchise. Master Card dimiliki oleh perusahaan 
Master Card Internasional dan jaringan kerjanya 
didasarkan pada lisensi dari Master Card 
Internasional.14 

E.  Tujuan dan Manfaat Penggunaan Kartu 
Kredit 

1. Tujuan Penggunaan Kartu Kredit 
Ada beberapa tujuan masyarakat 

menggunakan kartu kredit diantaranya yaitu: 
a. Mendapatkan uang kontan, barang dan jasa 

atau sesuatu yang bernilai secara kredit. 
b. Alat bukti atau jaminan kepada seseorang 

atau lembaga, untuk memungkinkan 
pemiliknya mendapatkan kredit/pinjaman, 
baik sama atau lebih tinggi dari limit yang 
diperolehkan untuk dipakai pembelian 
barang dan jasa  oleh orang yang 
membawanya, baik secara individu maupun 
lembaga. Mendapatkan sejumlah dana 
kredit, atau tulisan/naskah cek. 

c. Penarikan uang secara tunai atau surat 
perintah tunai atau cek tur/ekonomi. 

                                                             

14Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang tentang 

Surat-Surat Berharga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), h. 

271-275. 



 
 

d. Transfer dari satu rekening yang lain, atau 
rekening lain yang muaqqat. 

e. Transfer dari rekening kredit, atau rekening 
kredit yang muaqqat kepada rekening kartu 
kredit yang tampak kelemahan dan 
pelunasannya, atau dari rekening 
kredit/pinjaman lain semuanya atau 
sebagainya untuk menjaga keseimbangan 
pinjaman. 

f. Untuk menjual barang, atau bayar jasa atau 
lainnya yang memiliki nilai keuangan. 

g. Untuk mendapatkan informasi apapun yang 
memiliki hubungan dengan rekening-
rekening kredit, atau kredit muaqqat.15 

 
2. Manfaat Penggunaan Kartu Kredit 

Jika anda merupakan pembelanja bijak 
yang senantiasa cermat dalam mengendalikan 
pembelanjaan, anda dapat memetik berbagai 
keuntungan yang ditawarkan kartu kredit 
sehingga anda lebih mudah ketika berbelanja. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 
penggunaan kartu kredit yang tepat dan 
keuntungan spesifik apa saja yang ditawarkan 
diantaranya yaitu poin-poin dibawah ini: 
a. Praktis dan Nyaman 

Kartu kredit memberikan sejumlah 
kepraktisan dan kemudahan kepada anda 
sebagai pemegangnya karena anda tidak perlu 
membawa uang tunai dalam jumlah banyak di 
dalam dompet atau tas saat bepergian, dan anda 
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pun tidak harus  repot-repot mencari mesin ATM 
untuk menarik uang tunai dengan menggunakan 
kartu ATM atau kartu debit ketika uang yang 
anda bawa tidak cukup untuk melakukan 
transaksi pembelian yang anda inginkan. Jadi 
selain bisa menghemat waktu dan tenaga, anda 
juga mendapatkan keuntungan yang lain yaitu 
pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan 
nyaman. 
b. Menawarkan Berbagai Manfaat Tambahan 

Perusahaan atau bank penerbit kartu 
kredit kerap kali menawarkan berbagai program 
yang tersedia untuk berbagai keperluan dan bagi 
semua kalangan. Bagi anda yang sering 
bepergian dengan menggunakan pesawat dan 
selalu atau sering membeli tiketnya dengan 
kartu kredit, biasanya pihak penerbit kartu 
kredit menawarkan poin khusus atau sering 
dikenal istilah frequent flier miles atau travel 
points yang nantinya dapat dikumpulkan dan 
ditukarkan dengan tiket pesawat terbang gratis. 
Selain itu, kartu kredit juga menawarkan bentuk 
manfaat tambahan lainnya seperti uang tunai 
atau cash back, diskon pembelian berbagai 
kebutuhan, gratis iuran tahunan, poin khusus, 
dan banyak lainnya. Program insentif yang 
ditawarkan penerbit kartu kredit ini didasarkan 
pada jumlah pembelian yang anda lakukan, 
semakin banyak pembelian semakin banyak pula 
manfaat yang dapat anda petik.  

Banyak perusahan penerbit kartu kredit 
juga menawarkan bunga yang rendah untuk 
kartu kredit yang baru diajukan dan disetujui 
dalam periode tertentu, misalnya satu tahun 
pertama. Penawaran ini memungkin anda untuk 



 
 

memindahkan saldo tagihan kartu kedit lama 
anda dari kartu kredit yang bunnganya lebih 
rendah tersebut, atau yang sering disebut 
sebagai transfer balance. 
c. Relatif Lebih Aman 

Meski tidak terbebas dari resiko dicuri 
dan disalahgunakan, tidak seperti uang tunai 
yang apabila dicuri atau hilang dapat langsung 
digunakan oleh siapapun, kartu kredit relatif 
lebih aman. Jika  kartu kredit anda dicuri atau 
hilang dan anda  segera melaporkan kehilangan 
tersebut kepihak penerbit kartu kredit tersebut, 
maka kartu kredit anda yang hilang tersebut bisa 
langsung diblokir sehingga siapapun tidak akan 
dapat menggunakn kartu kredit yang hilang itu 
dan anda pun terlindung dari penyalahgunaan 
kartu kredit tersebut. 
d. Membantu dalam Keadaan Darurat 

Siapapun pasti tidak ingin mengalami 
musibah atau keadaan darurat yang merugikan 
atau tidak menyenangkan. Namun kadang 
keadaan darurat seperti ini tidak dapat anda 
hindari. Kartu kredit bisa menjadi alat yang 
membantu anda dalam melakukan pembayaran 
untuk berbagai macam kondisi darurat apabila 
kebetulan uang tunai sulit diperoleh dengan 
cepat atau tidak tersedia. Agar kartu kredit anda 
dapat memberikan keuntungan seperti ini, tentu 
saja anda harus memastikan bahwa limit kartu 
kredit anda yang tersedia selalu mencukupi 
sehingga dapat dipergunakan dalam segala 
situasi darurat.  
e. Mempermudah Mengatur Anggaran 

Keuangan 



 
 

Kartu kredit menawarkan cara 
pembayaran tagihan secara penuh atau dengan 
cara mencicil. Fasilitas ini mempermudah anda 
dalam merencanakan anggaran keuangan anda 
maupun keluarga anda, terutama jika anda 
bermaksud melakukan pembelian dalam jumlah 
besar, yang cara pembayarannya dapat anda atur 
sesuai dengan rencana anggaran dan 
kemampuan anda. 

Selain itu, kartu kredit juga menawarkan 
fasilitas pembayaran berbagai macam tagihan 
melalui satu pintu, seperti telepon, air, listrik, 
dan televisi  kabel. Dengan menggunakan 
fasilitas pembayaran semua tagihan ini melalui 
kartu kredit, anda dapat terhindar dari kelupaan 
atau keterlambatan membayar karena akan 
ditagihkan bersamaan dengan tagihan kartu 
kredit anda setiap bulan sehingga anggaran 
keuangan per bulan anda pun lebih jelas. 
f. Menawarkan Fleksibilitas dalam Melakukan 

Pembelian 
 Berbagai toko yang menjual barang 

maupun jasa dan juga pusat perbelanjaan 
seringkali mengadakan program penawaran atau 
promo khusus atau memberikan diskon dalam 
waktu yang terbatas. Kartu kredit memberikan 
pemegangnya lebih banyak fleksibilitas dalam 
melakukan pembelanjaan apabila saat itu anda 
kebetulan tidak memegang uang sementara anda 
benar-benar membutuhkan barang atau jasa 
yang ditawarkan tersebu. Anda tetap dapat 
memanfaatkan penawaran khusus atau diskon 
yang diberikan tersebut melalui pembayaran 
dengan kartu kredit, tentunya dengan terlebih 



 
 

dahulu memperhitungkan kemampuan anda 
dalam membayar tagihannya dikemudian hari. 

 Selain itu ada penerbit katru kredit yang 
bekerja sama dengan peritel atau merek besar 
tertentu untuk meberikan poin atau potongan 
harga, yang tentunya juga dapat anda 
manfaatkan apabila memang benar-benar 
membutuhkannya.16 
g. Pengeluaran Lebih Terlacak 

Sebagai pengguna kartu kredit, anda 
selalu mendapatkan catatan transaksi dalam 
lembar tagihan anda setiap bulannya yang berisi 
semua transaksi semua yang anda lakukan 
dengan menggunakan kartu kredit tersebut. 
Dengan demikian, pengeluaran anda setiap bulan 
lebih bisa dilacak karena sudah tercatat setiap 
bulan dalam lembar tagihan yang rutin anda 
terima. 
h. Mempermudah Transaksi Online 

Saat ini berbelanja secara online sudah 
menjadi hal yang lazim dilakukan dan toko-toko 
online pun sudah begitu banyak dan begitu 
banyak dijumpai, yang menawarkan berbagai 
macam kebutuhan untuk berbagai macam 
kalangan dari segala usia, laki-laki maupun 
perempuan. Dalam melakukan pembayaran 
transaksi online ini, selain transfer tunai dan 
debit, kartu kredit juga dapat digunakan untuk 
mempermudah dan mempercepat proses 
berbelanja di dunia maya sebab hampir semua 
situs belanja online saat ini menerima kartu 
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kredit sebagai alat pembayaran. Tentunya 
dipastikan terlebih dahulu situs tempat anda 
berbelanja online merupakan situs belanja 
online yang jelas, bereputasi baik, dan cepat 
dipercaya.17 
 
i. Dapat Digunakan di Seluruh Dunia 

Sebagian besar kartu kredit diterima dan 
dapat digunakan di berbagai toko atau penjual 
diseluruh dunia yang menyediakan fasilitas 
pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. 
Daripada membawa uang tunai dalam jumlah 
besar dengan resiko hilang atau dicuri, lebih baik 
membawa kartu kredit sebagai salah satu 
alternatif alat bertransaksi di luar negeri. Anda 
pun tidak perlu repot menukar uang kemata 
uang negara tujuan anda dalam jumlah besar. 
Jadi bagi anda yang memiliki pekerjaan yang 
menurut anda sering bepergian keluar negeri 
atau anda hobi berwisata keliling dunia, maka 
kartu kredit bisa menjadi benda penting yang 
cukup menguntungkan. 

Pertama, masalah keamanan. Dengan 
adanya kartu kredit seseorang tidak perlu 
membawa uang tunai/cash kemana-mana. 
Cukup membawa sebuah kartu kredit dan 
biasanya kartu kredit itu bisa diterima 
dimanapun di belahan dunia ini. seseorang tidak 
perlu merasa khawatir untuk kecopetan, 
kecurian, atau kehilangan uang tunainya. Bahkan 
bila kartu kredit ini hilang, seseorang cukup 
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menghubungi penerbit kartu kredit itu dan 
dalam hitungan detik kartu tersebut akan 
diblokir. 

Kedua, masalah kepraktisan. Membawa 
uang tunai apalagi dalam jumlah yang besar 
tentu sangat tidak praktis. Dengan kartu kredit 
seseorang bisa membawa uang dalam jumlah 
besar hanyadalam sebuah kartu. 

Ketiga, masalah akses. Beberapa toko dan 
perusahaan tertentu hanya menerima 
pembayaran melalui kartu kredit. Misalnya toko 
online di internet yang sangat mengandalkan 
pembayaran dengan kartu kredit. Kita tidak bisa 
membeli sebuah produk di amazone.com dengan 
mengirim wessel pos.18 

Sebagai salah satu alat atau sarana 
pembayaran, kartu kredit relatif mempunyai 
manfaat tertentu dibandingkan dengan alat 
pembayaran tunai. Manfaat lebih menggunakan 
kartu kredit dapat diperoleh dari beberapa pihak 
antaralain: 

1. Keuntungan Bagi Bank dan Lembaga 
Pembiayaan 
a. Iuran Tahunan 

Merupakan kewajiban yang dikenakan 
kepada setiap pemegang kartu. Perolehan iuran 
ini sangat besar setiap tahunnya bagi bank atau 
lembaga pembiayaan. Bayangkan jika sebuah 
bank memiliki 1.000.000 orang nasabah dengan 
iuran per orang per tahun sebesar Rp. 
150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar 
rupiah) yang diperoleh dari 1.000.000 orang 
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nasabah dikalikan iuran per orang per tahun 
sebesar Rp. 150.000’- 
b. Bunga 

Bunga dikenakan kepada nasabah pada 
saat berbelanja atau mengambil uang tunai atau 
terlambat membayar transaksi pembayaran 
sampai batas waktu tertentu. Masih dengan 
contoh di atas jika seluruh nasabah berbelanja 
dan mengambil uang tunai sebesar Rp 10 triliun 
per bulan dan jika dianggap hanya 60% saja 
yang terlambat melakukan pembayaran (berarti 
60% dikali Rp 10 triliun = Rp 6 triliun yang 
dikenakan bunga). Bunga yang dikenakan 
kepada mereka yang terlambat membayar atau 
mengambil uang tunai adalah 3% per bulan. 
Penghasilan dari bunga per bulan adalah 3% 
dikalikan Rp 6 triliun = Rp 180 miliar per bulan 
atau Rp 2,16 triliun per tahun (12 x Rp 180 
miliar per bulan). Dan semakin banyak yang 
menunggak  pembayaran, maka semakin besar 
bunga yang diperolehnya. 
 
c. Biaya Administrasi 

Merupakan biaya yang dibebankan 
kepada setiap pemegang kartu yang akan 
menarik uang tunai di berbagai ATM. Biasanya 
setiap transaksi tunai dikenakan minimal Rp 
40.000,- atau 10% dari nilai transaksi mana yang 
lebih  besar. 
d. Biaya Denda 

Merupakan kewajiban terhadap 
keterlambatan pembayaran, di samping biaya 
bunga yang harus dibayar. Biaya denda 
keterlambatan ini biasanya dikenakan Rp 



 
 

25.000,- per bulan, namun hal ini tergantung 
dari bank yang menerbitkannya. 

2. Keuntungan Bagi Pemegang Kartu 
a. Kemudahan Berbelanja 

Artinya berbelanja dengan cara kredit 
memberikan kemudahan, sehingga nasabah 
tidak perlu membawa uang tunai untuk 
melakukan setiap pembayaran, cukup 
menunjukkan kartu dan menandatangani bukti 
pembelanjaan. 
b. Kemudahan memperoleh uang tunai 

Nasabah dalam hal ini setiap saat dapat 
memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 
hari kerja di berbagai tempat-tempat strategis 
termasuuk hari libur. Dengan demikian, 
memudahkan nasbah untuk memenuhi 
keperluan uang tunai secara mendadak, seperti 
dalam kondisi tertimpa musibah, sakit atau 
kondisi darurat lainnya. 
c. Bonafiditas  

Bagi sebagian kalangan memegang kartu 
kredit memberikan kesan bonafiditas, sehingga 
memberikan kebanggaan tersendiri. 
 

3. Bagi Pedagang (Merchant) 
a. Meningkatkan Omzet Penjualan 

Adanya minimal pembelanjaan yang 
ditetapkan dapat meningkatkan omzet 
penjualan, hal ini disebabkan card holder harus 
belanja paling sedikit pada batas minimal yang 
telah ditetapkan. Kemudian karena pemegang 
kartu merasa tidak membayar tunai, sehingga 
menggunakan sekehendak hatinya untuk 
meakukan transaksi. Terkadang yang sbenarnya 
tidak perlu tapi dibelikan. 



 
 

b. Sebagi Bentuk Pelayanan 
Merupakan cara untuk memberikan 

pelayanan terbaik yang diberikan kepada para 
pelanggannya. Dengan demikian, pelanggan 
merasa dihargai jika menggunakan kartu  kredit 
dan selalu kembali  untuk  melakukan hal yang  
sama secara berulang-ulang.19 

F.   Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit 

Agar dapat menggunakan kartu kredit, 
seseorang terlebih dulu memiliki credit  card 
atau biasa  disebut kartu yang terbuat dari 
plastik yang berukuran kecil layaknya sebuah 
KTP/SIM yakni  kartu  kredit. Untuk 
memilikinya, seorang calon card holder harus 
mengajukan permohonan  terlebih dahulu 
kepada bank penerbit (issuer). Pihak issuer akan 
mempelajari kelayakan pemohon, dengan 
mengkaitkan persyratan penghasilan minimum 
kemudian ditentukan kelompok reguler atau 
gold. 

Pada saat pembukaan, pemegang kartu 
kredit diwajibkan membayar uang pangkal dan 
annual fee yang besarnya bervariasi setiap bank. 
Besarnya uang pangkal dan annual fee untuk 
kelompok gold lebih tinggi daripada kelompok 
reguler.Pemegang kartu kredit selanjutnya akan 
dikenakan bunga. Beban bunga ini dibedakan 
dalam hal beban bunga untuk belanja dan bunga 
untuk penarikan tunai. Khusus untuk penarikan 
tunai dengan kartu kredit disamping dikenakan 
bunga juga fee tertentu. 
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 Kartu kredit yang telah disetejui dapat 
digunakan untuk transaksi dengan pihak 
merchant. Card holder cukup menunjukkan kartu 
kredit dan kemudian  akan digesekkan pada  
mesin tertentu untuk mengetahui kartu kredit 
dan pihak card holder langsung 
menandatanganinya. Penggunaan kartu kredit 
bisa dimana saja pada tempat merchant yang 
telah menjalin kerja sama dengan bank penerbit 
kartu kredit. 

 
 
Untuk lebih jelasnya sistem kerja tersebut 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dari bagan di atas, telah jelas bahwa 

dalam penggunaan kartu kredit ada tiga pihak 
yang bersangkutan. Pertama pemegang kartu 

Bank (Lembaga 

Pembiayaan) 

Pedagang 

(Merchant) 

Pemegang Kartu 

(Card Holder) 



 
 

(card holder), kedua bank (lembaga 
pembiayaan), dan yang ketiga pedagang 
(merchant). 

 Rekap transaksi yang menggunakan kartu 
kredit selanjutnya menjadi dasar pihak 
merchant. Kemudian pihak bank akan langsung 
membayarkan sejumlah tagihan dengan cara 
mengkreditkan ke rekening pihak merchant dan 
mendebet pihak card holder. Jumlah yang 
dibayarkan ke pihak merchant adalah jumlah 
bersih setelah dikurangi dengan komisi kartu 
kredit yang besarnya berkisar 3% sampai 
dengan 5% dari nilai transaksi/tagihan. Komisi 
kartu kredit menjadi hak atau pendapatan bank 
karena jasa bank telah memberikan dukungan 
penjualan pihak merchant. Dengan 
diterbitkannya kartu kredit akan potensial 
meningkatkan penjualan pihak merchant yang 
melakukan kerja sama dengan bank yang 
bersangkutan. 

 Pada akhir bulan tertentu, card holder 
akan mendapatkan tagihan dari bank dan 
kemudian card holder membayarnya. Bank 
memperhitungkan besar tagihan yang terdiri 
dari nilai pokok penggunaan kartu kredit dan 
bunga. Pembayaran ini bisa dilakukan secara 
angsuran, secara total atau dengan jumlah 
minimum tertentu yang ditentukan  bank.20 
 Adapun persyaratan dan persedor untuk 
memperoleh kartu kredit relatif sangat mudah, 
tergantung bank atau perusahan pembiayaan 
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yang mengeluarkannya. Namun, secara umum 
persyaratan yang dipersyaratkan tidak jauh 
berbeda antara bank yang satu dengan bank 
yang lain. 

 Persyaratan yang dipersyaratkan untuk 
memperoleh kartu  kredit secara umum adalah: 

1. Untuk Pegawai Swasta 
a. Fotokopi KTP/Paspor 
b. Surat Keterangan Penghasilan (biasanya 

asli) 
2. Untuk Pegawai Negeri 

a. Fotokopi KTP/Paspor 
b. Surat Keterangan Penghasilan (biasanya 

asli)  
c. Fotokopi Lembar Tagihan Kartu Kredit (3 

bulan terakhir) 
d. Fotokopi Surat Pengangkatan 

3. Untuk Kalangan Profesional seperti 
dokter atau pengacara 

a. Fotokopi KTP/Paspor 
b. Fotokopi Surat Izin Praktik 
c. Fotokopi Lembar Tagihan Kartu Kredit (3 

bulan terakhir) 
4. Untuk Kalangan Pengusaha/Wiraswasta 

a. Fotokopi KTP/Paspor 
b. Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDUP 
c. Fotokopi Lembar Tagihan Kartu Kredit (3 

bulan terakhir). 
Sedangkan prosedur untuk memperoleh 

krtu kredit adalah sebagai berikut. 
1. Nasabah mengajukan permohonan 

dengan mengisi formulir yang sudah 
disiapkan oleh bank atau lembaga 
pembiayaan. 



 
 

2. Nasabah melengkapi persyaratan yang 
telah dipersyaratkan. 

3. Pihak bank atau pembiayaan akan 
melakukan penelitian langsung ke alamat 
rumah atau kantor pemohon. Penelitian 
dapat juga dilakukan lewat telepon. 
Tujuan penelitian adalah untuk meneliti 
kebenaran data yang dibuat. Penelitian 
juga dilakukan ke lembaga lain seperti 
bank penerbit kartu kredit untuk  
mengetahui data nasabah yang termasuk 
dalam daftar black list bank yang 
bersangkutan. 

4. Jika dianggap layak, maka pihak bank atau 
lembaga pembiayaan akan menyetujui 
penerbitan kartu dan mengirimkan ke 
nasabah kartu yang sudah dicetak.21 
Dalam transaksi penggunaan kartu kredit 

melibatkan beberapa pihak yang saling 
berkempentingan.  Masing-masing pihak satu 
sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak 
maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat 
ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem 
kerja kartu kredit itu sendiri. 

1. Bank atau perusahaan pembiayaan baik 
sebagai penerbit dan pengoelolah kartu 
(mushdir al-bithaqah/issuer). 
Perusahaan yang khusus akan 

menerbitkan kartu harus terlebih dahulu 
memperoleh izin dari departemen keuangan, 
dan pada bank, maka harus mengikuti ketentuan 
Bank Indonesia. 
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Bank yang mengeluarkan kartu kredit 
merupakan pihak yang harus didahului 
membayar kepada merchant, atas semua biaya 
akibat penggunaan kartu kredit oleh pemegang 
kartu. Setelah jatuh tempo, pihak bank baru 
menagih  kepada pemegang kartu dengan 
mengirimkan tagihan penggunaan kartu kredit 
atau Billing Statement. Dalam mekanisme 
transaksi pembelian barang atau jasa maupun 
pengembalian uang tunai, dengan menggunakan 
kartu kredit dikenal  suatu bagian yang ada pada 
bank, yaitu bagian otorisasi. Istilah otorisasi itu 
sendiri berarti mekanisme pemberian 
persetejuan bank untuk setiap transaksi kartu 
yang nilainya melampaui floor limit yang 
ditetapkan bank kepada merchant. Bagian 
otoritas ini merupakan alat kontrol  dari 
mekanisme transaksi yang menentukan disetujui 
atau tidaknya semua transaksi. Mengingat 
bagian otorisasi harus melayani permintaan 
otorisasi dari semua transaksi didalam maupun 
diluar Negeri, maka bagian otorisasi harus 
bekerja 24 jam secara terus menerus. 

Pada dasarnya ada tiga hubungan hukum  
yang terjadi dalam kegiatan pemakaian kartu 
kredit, yaitu pertama antara bank/perusahaan 
dengan pemegang kartu, kedua antara 
bank/perusahaan dengan merchant, yang ketiga 
adalah perjanjian antara pemegang kartu dengan 
merchant. Dengan demikian para pihak terikat 
dengan perjanjian yang mereka buat 



 
 

tersebut.22Sementara dalam sistem denda dalam 
kartu kredit di atur sebagaimana Surat Edaran 
Bank Indonesia No.14/17/DASP perihal 
Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 
Nomor 11/10/DASP, perihal Penyelenggaraan 
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan 
Kartu (APMK).SE tersebut merupakan petunjuk 
teknis atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
APMK nomor 14/2/PBI/2012 yang terbit awal 
Januari lalu.Dalam beleid anyar tersebut 
dikatakan bahwa denda  keterlambatan  
pembayaran  dikenakan  apabila  pemegang  
kartu  kredit  tidak  melakukan  pembayaran  
atau  melakukan pembayaran setelah tanggal 
jatuh tempo. Denda  keterlambatan  dilarang  
dikenakan  kepada  Pemegang  Kartu  Kredit  
yang melakukan  pembayaran  pada  masa  
kelonggaran  waktu pembayaran  apabila  
tanggal  jatuh  tempo  bertepatan dengan hari 
libur.“Nilai denda keterlambatan yang dapat 
dikenakan kepada  pemegang  kartu  kredit  
paling  banyak  3%  dari  total  tagihan  dan  tidak  
melebihi  Rp150.000,” tulis aturan 
tersebut.Sementara itu, untuk kartu kredit yang 
memiliki kartu tambahan, maka denda 
keterlambatan  hanya  dibebankan  kepada  
Kartu  Kredit utama.Aturan itu juga menyatakan 
pengenaan  denda  keterlambatan  pembayaran  
wajib dihentikan  pada  saat  kartu  kredit  
digolongkan  macet sesuai ketentuan Bank 
Indonesia atau diblokir permanen  oleh Penerbit 
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Kartu Kredit. Dodit W. Probojakti, GM Bisnis 
Kartu PT Bank Negara Indonesia Tbk, 
mengatakan batasan denda tersebut harus 
diikuti oleh perbankan karena telah menjadi 
aturan bank sentral.“Namun kami sarankan 
kepada nasabah untuk membayar tepat waktu 
agar tidak usah kena denda keterlambatan,” 
ujarnya kepada Bisnis, Senin 11 Juni 2012.Dia 
menjelaskan denda keterlambatan merupakan 
konsekuensi logis karena bank mengeluarkan 
biaya dana (cost of fund) dari setiap transaksi 
kartu kredit baik yang dilakukan pada merchant 
maupun tarik tunai.“ Jadi kami membayar 
merchant secara langsung, namun nasabah bisa 
membayar ke bank  maksimal 45 hari kemudian 
setelah transaksi. Kalau ada keterlambatan jelas 
ada biaya dana yang harus ditanggung oleh 
bank,” jelasnya.Namun dia enggan berpendapat 
apakah batas denda tersebut terlalu rendah, 
mengingat selama ini denda yang dikenakan 
lebih besar.“Apakah jumlah denda tersebut besar 
atau tidak, jelas relatif. Namun jumlah kartu 
kredit yang beredar saat ini masih banyak kelas 
gold dan silver yang batas plafon lebih kecil dari 
titanium dan platinum.”  

2. Penjual (tajir qabil al-bithaqah/merchant) 
Yaitu pihak penjual barang dan jasa yang 

dipilih oleh pemilik kartu dengan menggunakan 
kartu tersebut. Sebagai tempat belanja, Seperti 
hotel,  supermarket, restaurant, dan tempat-
tempat lainnya dimana bank mengikat 
perjanjian. 

Penggunaan istilah marchant diberikan 
kepada tempat-tempat dimana kartu kredit 
dapat digunakan, seperti hotel, restoran, tempat 



 
 

hiburan dan lain-lain. Merchant adalah pihak-
pihak yang menerima pembayaran dengan kartu 
kredit dari pemegangnya. Tempat-tempat yang 
menerima kartu kredit sebagai alat memberikan 
tanda atau menempelkan logo dari kartu kredit 
yang diterima. Tidak semua tempat dapat 
menjadi merchant dari kartu kredit. Untuk dapat 
menjadi merchant bagi kartu kredit, ada dua 
carayang dapat ditempuh: 
a. Permohonan dari perusahaan kepada pihak 

bank agar ditunjuk sebagai merchant. 
b. Penawaran atau permintaan dari pihak bank 

kepada pengusaha yang bersangkutan, agar 
tempatnya bersedia menjadi merchant. 

Untuk memperlancar para merchant 
dalam melayani transaksi dengan kredit, maka 
pihak bank memberikan penjelasan-penjelasan 
kepada merchant tentang mekanisme pelayanan 
transaksinya. Disamping itu kepada merchant 
diberikan alat-alat yang dapat mendukung 
transaksi, yaitu: 
a. Alat printer untuk mencetak huruf-huruf 

timbul yang ada pada kartu kredit pada 
lembar bukti transaksi. 

b. Sale draft, yaitu formulir yang disediakan 
bank sebagai sarana merchant mencatat 
transaksi, dan sebagai bukti pendukung saat 
menagih kepada bank. 

c. Daftar hitam (Black List atau Cancellation 
Buletin), yang memuat nomor kartuk redit 
yang sudah dibatalkan dan tidak berlaku 
lagi. Daftar ini selalu diperbaharui setiap 7 
hari. 



 
 

d. Logo atau lambang kartu kredit yang 
diterima untuk ditempel di meja kasir atau 
pintu. 

 Seperti halnya card holder, terhadap 
setiap merchant ditentukan pula batas atau 
biasanya disebut “Floor Limit”. Maksud floor limit 
adalah batas jumlah harga pembelian yang bisa 
dilayani langsung tanpa meminta persetujuan 
dari pihak bank.23 

3. Pemegang kartu (hamil al-bithaqah/card 
holder) 
Yaitu nasabah yang namanya tertera 

dalam kartu tersebut dan yang berhak 
menggunakan untuk berbagai keperluan 
transaksi. Card holder atau card member 
diartikan Pemegang kartu yang namanya 
tercetak di kartu dan yang berhak menggunakan 
kartu pada merchant/pedagang. Card holder 
adalah orang yang memegang kartu kredit 
secara sah. Kartu kredit tidak dapat dipindah 
tangankan dan harus ditandatangani oleh 
pemegang kartu kredit tersebut, disinilah letak 
perbedaan secara prinsip dengan surat berharga 
lain, yang dapat dipindahkan sesuai dengan 
klausula yang terkandung dalam surat tersebut. 
Seorang yang memperoleh kartu kredit disebut 
pemegang kartu kredit, tetapi bukan pemilik 
kartu kredit.24 
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Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
agar seseorang dapat menjadi pemegang kartu 
kredit, yaitu: 
a. Penghasilan yang jumlahnya cukup dan 

dengan disesuaikan dengan fasilitas melalui 
kartukredityang diberikan. Pemenuhan 
syarat ini dapat dilihat melalui slip gaji, 
laporan keuangan usaha, mutasi rekening 
bank, dan lain-lain. 

b. Kontinuitas penghasilan. Penghasilan yang 
tinggi tidak menjamin keberlanjuatan dari 
pemenuhan kewajiban pemegang kartu 
kredit untuk memenuhi kewajibannya 
kepada perusahaan kartu kredit. Kontuinitas 
dari penghasilan yang cukup lebih dapat 
memberikan keyakinan atas kemampuan 
calon pemegang kartu kredit untuk melunasi 
kewajibannya. 

c. Nilai baik dari calon pemegang kartu kredit 
untuk selalu memenuhi kewajibannya. Salah 
satu cara untuk melihat niat baik dari calon 
pemegang kartu kredit yang bersangkutan 
termasuk ke dalam daftar hitam milik bank, 
bank sentral atau lembaga keuangan lain. 
Seseorang yang namanya tercantum ke 
dalam daftar hitam biasanya dianggap 
kurang dapat dipercaya didalam daftar 
memenuhi kewajiban keuangannya.25 
4. Pengelola (acqurier), yaitu pihak yang 

mewakili kepentingan penerbit kartu 
untuk menyalurkan kartu kredit, 
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melakukan penagihan pada pemilik kartu, 
melakukan pembayaran kepada pihak 
merchant.26 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA 

 
A. Pengertian  Riba 

Islam adalah sebuah agama yang 
ajarannya merupakan ajaran yang kompleks. 
Islam meliputi  dan mengakomodir segala aspek 
kehidupan manusia. Sehingga tidak satupun 
aspek, baik aspek aqidah, ibadah, akhlak, 
maupun muamalah yang tidak luput dari 
perhatian Islam. Kompleksitas ajaran Islam 
dapat memberikan solusi hidup (Problem 
Solving) bagi penganutnya. Islam juga agama  
yang mengatur kehidupan manusia secara 
komprenshif, menyeluruh dan universal baik 
dalam hubungannya dengan Sang Pencipta 
(Habluminallah) maupun dengan altern manusia 
(Habluminannas). Berkaitan dengan fungsinya 
sebagi makhluk altern yang saling berinteraksi 
dan menjalankan ekonomi, Islam telah 
memberikan konsep dasar untuk mengatur 
mua’malah amaliyah antar altern manusia itu. 

Dalam pengertian Islam, akal merupakan 
daya berfikir yang terdapat dalam jiwa manusia, 
yaitu daya memperoleh pengetahuan dengan 
memperhatikan alam sekitar. Tidak jarang ayat-
ayat Al-Qur’an mengandung anjuran, dorongan, 
bahkan perintah agar manusia banyak berfikir 
dan menggunakan akalnya.1 
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Sejalan dengan ajaran Islam tentang 
pemberdayaan akal pikiran dengan berpegang 
teguh pada Al-Qur’an dan hadis Nabi, konsep dan 
teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya 
merupakan respon para cendikiawan muslim 
terhadap berbagai tantangan ekonomi pada 
waktu-waktu tertentu. Ini juga berarti bahwa 
pemikiran ekonomi Islam sesuai Islam itu 
sendiri.2 

Salah satu tujuan pokok diberlakukannya 
syari’at Islam adalah untuk memelihara 
kemaslahatan umat manusia itu sendiri.3 Oleh 
karena itu dalam Islam telah ditetapkan aturan 
hukum terhadap berbagai aspek kehidupan, baik 
secara rinci dijelaskan didalam Al-Qur’an 
maupun ketetapan hukum yang bersifat umum 
terhadap aspek kehidupan. 

Salah satu aspek dalam Islam, yaitu 
muamalah. Muamalah merupakan bagian dari 
ajaran  agama Islam yang mengatur kehidupan 
manusia dalam berinteraksi dengan sesama 
manusia dalam hubungannya dengan kebendaan 
(ekonomi). Dalam menggerakkan roda 
perekonomian harus berlandaskan dengan 
aturan, kaidah, moralitas yang terdapat dalam 
Islam. Selain hal tersebut, satu hal yang menjadi 
penekanan dalam kegiatan ekonomi adalah 
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bahwa segala bentuk interaksi ekonomi harus 
terhindar yang berbau ribawi.         

Perbincangan mengenai riba adalah 
perbincangan yang sangat klasik dan telah ada 
dengan kehadiran Islam. Dan riba menjadi 
wacana pada etape akhir dakwah Nabi 
Muhammad Saw sebelum hijrah ke Madinah. 

Sejak awal memasuki abad modern, 
diskusi tentang riba (bunga) banyak menarik 
perhatian dari kalangan para expert kajian Islam, 
terutama dari kalangan ahli fikih (Fuqaha). 
Adanya perhatian dari kalangan fuqaha tentang 
riba diawali setelah masuknya lembaga-lembaga 
keuangan Barat dalam masyrakat Muslim. 

Dalam  buku yang ditulis oleh Hendi 
Suhendi, Fiqh Muamalah membagi defenisi riba 
kedalam dua bagian yaitu secara bahasa dan 
istilah. Riba menurut bahasa memilki beberapa 
pengertian, yaitu: 

1. Bertambah  (الزيادة ), karena salah satu 

perbuatan riba adalah memintah 
tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. 

2. Berkembang, berbunga ( النام ), karena 

salah satu perbuatan riba adalah 
membungakan  harta uang atau yang 
lainnya yang dipinjamkan kepada orang 
lain. 

Berlebihan atau menggelembung, kata-
kata ini berasal dari firman Allah QS Al-Haj/22:5. 



 
 

  

   

Terjemahnya: 

“Bumi jadi subur dan gembur”. 

Sedangkan menurut istilah, yang 
dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah 
akad yang terjadi atas penukaran barang 
tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya 
menurut ukuran syara’, ketika berakad atau 
dengan mengakhirkan tukaran kedua belah 
pihak tau salah satu kedaunya.4 

Pengertian riba dalam bahasa Indonesia 
adalah pelepasan uang, lintah darat, bunga uang 
dan rente. Sehingga tidak dapat diambil 
kesimpulan yang konklusif tentang riba, dan 
tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba 
dengan bunga. Sementara itu, dalam bahasa 
Arab, riba berarti kelebihan.5 

Riba sering juga diterjemahkan dalam 
bahasa Inggris sebagai “Usury” dengan arti 
tambahan uang atas modal yang diperoleh 
dengan cara yang dilarang oleh syara’, baik 
dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun 
dengan jumlah tambahan banyak. 
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Berbicara riba identik dengan bunga bank 
atau rente, sering kita dengar ditengah-tengah  
masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba. 
Pendapat itu disebabkan rente dan riba 
merupakan “bunga” uang, karena mempunyai 
arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka 
hukumnya sama yaitu haram. 

Dalam perakteknya, rente merupakan 
keuntungan yang diperoleh pihak bank atas 
jasanya yang telah meminjamkan uang kepada 
debitur dengan dalih untuk usaha produktif, 
sehingga dengan uang pinjaman tersebut 
usahanya  menjadi maju dan lancar, dan 
keuntungan yang diperoleh semakin besar. 
Tetapi dalam akad kedua belah pihak kreditor 
(bank) maupun debitor (nasabah) sama-sama 
sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh 
pihak bank. 

Timbullah pertanyaan, dimanakah  letak 
perbedaan antara riba dan bunga? Untuk 
menjawab pertanyaan ini, deperlukan definisi 
dari bunga. Secara leksikal, bunga sebagai 
terjemahan dari kata interest yang berarti 
tanggungan pinjaman uang, yang biasanya 
dinyatakan dengan persentase dari uang yang 
dipinjamkan.6 Jadi uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa riba “usury” dan bunga 
“interest” pada hakekatnya sama-sama  memiliki 
arti tambahan uang. 
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Menurut Ensiklopedia Islam Indonesia 
yang disusun oleh Tim Penulis IAIN Syarif 
Hidayatullah, ar-Riba atau ar-Rima makna 
asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. 
Adapun pengertian tambah dalam konteks riba 
ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh 
dengan cara yang tidak dibenarkan syara’, 
apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun 
berjumlah banyak, seperti yang disyaratkan 
dalam Al-Qur’an.7 

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya 
Fiqh Muamalah mendefenisikan bahwa riba 
adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar 
menukar barang yang sejenis atau jual beli 
barter tanpa disertai dengan imbalan, dan 
kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. 
Dengan demikian, apabila kelebihan tersebut 
tidak disyaratkan dalam perjanjian maka tidak 
termasuk riba.8 

B. Macam-Macam Riba 

Menurut jumhur ulama riba terbagi 
kepada dua bagian, yaitu riba Fadhal riba 
Nasi’ah. Akan tetapi, Syafi’iyah membagi riba 
kepada tiga bagian, yaitu riba Fadhal, riba Al-Yad, 
dan riba Nasi’ah. Di bawah ini akan dijelaskan 
secara rinci masing-masing dari jenis riba 
tersebut. 
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1. Riba Fadhal 

Menurut Hanafiah riba fadhal adalah 
tambahan benda dalam akad jual beli (tukar-
menukar) yang menggunakan ukuran syara’ 
(yaitu literan atau timbangan) yang jenis 
barangnya sama. Menurut Syafi’iyah riba fadhal 
adalah adanya tambahan atas dua benda yang 
ditukarkan, termasuk didalamnya riba qardh 
(utang). Menurut Sayid Sabiq, riba fadhal adalah 
jual beli uang dengan uang atau makanan dengan 
makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).   

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan 
di atas dapat diambil intisari bahwa riba fadhal 
adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-
menukar barang yang sejenis (jual beli barter) 
tanpa adanya imbalan untuk tambahan 
tersebut.9 Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh 
Muamalah menyatakan bahwa riba fadli ialah 
berlebih salah satu dari dua pertukaran yang 
diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan 
sejenis, berlebih timbangannya pada barang-
barang yang ditimbang, berlebihan takarannya 
pada barang-barang yang ditakar, dan 
berlebihan ukurannya pada barang-barang yang 
diukur.10 

2. Riba Al-Yad 

Riba al-yad dikenal dikalangan Syafi’iyah. 
Hanafiah memasukkan riba yad ini ke dalam 
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kelompok riba nasi’ah, dengan istilah “fadlhul 
‘ain ‘alad dain” (kelebihan barang atas uang). 

Wahbah Zuhaili mengemukakan defenisi 
riba al-yad adalah jual beli atau tukar menukar 
dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua 
barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa 
menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli 
atau tukar menukar dua barang yang berbeda 
jenis, seperti gandum dengan jagung (sya’ir) 
tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad. 
Ahmad Ar-Ramli mengartikan riba yad 
merupakan riba yang terjadi dengan 
berpisahnya salah seorang dari dua pihak dari 
majelis akad sebelum barang diserahkan. 

Dari defenisi tersebut dapat dipahami 
bahwa dalam riba yad  jual beli atau penukaran 
terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak 
meninggalkan majelis akad sebelum terjadi 
penyerahan barang atau harga.11 Hendi Suhendi 
dalam bukunya Fiqh Muamalah mengutip 
pendapat Ibn Qayyim yang menyatakan bahwa 
dilarang berpisah dalam perkara tukar-menukar 
sebelum ada timbang terimah. Menurut 
Sulaiman Rasyid, dua orang yang bertukar 
barang atau jual beli berpisah sebelum timbang 
terima disebut yad. Menurut Ibn Qayyim, 
perpisahan dua orang yang melakukan jual beli 
sebelum serah terima mengakibatkan perbuatan 
tersebut menjadi riba.12 
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3. Riba Nasi’ah 

Menurut ulama Hanafiah, riba nasi’ah  
adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan 
barang atas utang di dalam barang yang ditakar 
atau ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau 
didalam barang yang tidak ditakar atau 
ditimbang ketika jenisnya sama. Atau dengan 
kata lain riba nasi’ah adalah menjual (menukar) 
suatu barang dengan barang yang sama jenisnya, 
atau dengan barang yang tidak sama dengan 
dilebihkan takaran atau timbangannya sebagai 
imbalan diakhirkannya penukaran, atau tanpa 
tambahan seperti menjual satu kilogram kurma 
yang penyerahannya langsung (di majelis akad) 
dengan satu kilogram kurma yang 
penyerahannya tempo. Abdurrahman Al-Jaziri 
memberikan defenisi bahwa riba nasi’ah adalah 
adanya tambahan yang disebutkan (dalam 
penukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan 
diakhirkannya penyerahan. Kemudian menurut 
Sayid Sabiq, defenisi riba nasi’ah adalah 
tambahan disyaratkannya yang diambil oleh 
orang yang memberikan utang dari orang yang 
menerima utang sebagai imbalan ditundanya 
pembayaran. 

Dari defenisi yang dikemukakan di atas, 
dapat dipahami bahwa riba nasi’ah adalah 
tambahan yang disebutkan dalam perjanjian 
penukaran barang (jual beli barter atau 
muqayadhah) sebagai imbalan atas ditundahnya 
pembayaran.13 Hendi Suhendi dalam bukunya 

                                                             

13Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, h. 269. 



 
 

Fiqh Muamalah menyatakan bahwa riba nasi’ah 
adalah melebihkan pembayaran barang yang 
dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan 
karena diakhirkan waktu pembayarannya baik 
yang sejenis maupun tidak. Riba ini yang 
masyhur di kalangan kaum Jahiliyyah menurut 
Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari 
mereka meminjamkan harta kepada orang lain 
hingga waktu yang telah ditentukan, dengan 
syarat bahwa ia harus menerima dari peminjam 
pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan 
tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang 
dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak 
bisa dikurangi. Bila waktu yang ditentukan habis, 
pokok pinjaman diminta kembali. Andaikan 
peminjam belum dapat mengembalikan uang 
pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, 
sehingga yang meminjamkan dapat menerima 
tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman 
pokok harus dikembalikan lebih dari semula. Hal 
ini dirasakan sangat menyiksa para peminjam.14 

Dari uraian diatas, dalam melakukan 
suatu kegiatan muamalah sangat diperlukan 
prinsip keadilan dan keseimbangan, agar 
terhindar dari praktek kelaliman. Sehingga tidak 
ada diantara pihak yang dirugikan. 

C. Dasar Hukum Larangan Riba 
 

Institusi bunga (riba) telah menjadi 
bagian penting dari sistem perekonomian 
bangsa Arab seperti halnya sistem ekonomi di 

                                                             

14Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 63. 



 
 

negara-negara lain. Sesungguhnya, bunga telah 
dianggap penting demi keberhasilan 
pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi 
masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan 
bunga itu suatu kejahatan yang menyebarkan 
kesengsaraan dalam kehidupan. Oleh karena itu, 
Al-Qur’an menyatakan haram terhadap bunga 
bagi kalangan masyarakat Islam. Oleh karena 
bunga telah mendarah daging di dalam 
kehidupan ekonomi masyarakat Islam, Allah 
yang maha mengetahui dan  maha bijaksana, 
telah mewahyukan perintah-Nya terhadap 
larangan bunga (seperti halnya larangan 
terhadap alkohol) secara berangsur-angsur 
sehingga tidak begitu mengganggu kehidupan 
ekonomi masyarakat, serta menyebabkan 
kekecewaan dan kesulitan bagi masyarakat.15 

 
Perseolaan  yang selalu dimunculkan 

pada setiap kali ada diskusi tentang apakah 
bunga bank sama dengn riba adalah tidak 
dicantumkannya secara eksplisit kata “bunga” di 
dalam Al-Qur’an dan hadits. Mereka tidak 
meragukan, bahwa apa yang diharamkan itu 
adalah riba sebagaimana disebutkan dalam 
empat ayat yang berbeda dalam Al-Qur’an. 
Keempat ayat itu adalah sebagai berikut: 

1. QS. Ar-Rum (30): 39 di Mekkah. 
 
 

  

  

                                                             

15Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Cet. I; 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 80. 



 
 

  

  

   

   

  

  

  

  

 

  

 

Terjemahnya: 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 
berikan agar dia bertambah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah 
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 
mencapai keridhaan Allah itu, maka (yang 
berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipatgandakan (pahalanya)”. 

2. QS. An-Nisa (4): 161 di Madinah. 
 

 

 

   

 

  

  

 

 



 
 

  

   

Terjemahnya: 

“Dan disebabkan mereka memakan riba, 
padahal sesungguhnya mereka telah 
dilarang daripadanya, dan karena mereka 
memakan harta orang dengan jalan batil. 
Kami telah menyediakan untuk orang-
orang yang kafir di antara mereka itu siksa 
yang pedih”. 

3. QS. Al-Imran (3): 130 di Madinah. 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

   

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memakan riba dengan berlipat ganda 
dan bertakwalah kamu kepada Allah 
supaya kamu mendapat keberuntungan”. 

4. QS. Al-Baqarah (2): 275, 276 di Madinah. 



 
 

 

 

  

   

  

 

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

    

 

  

   

  

  

 

 

  

    

  

  



 
 

Terjemahnya: 

 “Orang-orang yang makan (mengambil) 
riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 
yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum 
datangnya larangan); dan urusannya 
(terserah) kepada Allah, orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang 
itu adalah penghuni-penghuni neraka, 
mereka kekal didalamnya.” 

“Allah memusnakan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan Allah tak menyukai setiap 
orang yang tetap dalam kekafiran, dan 
selalu berbuat dosa.” 

5. QS. Al-Baqarah (2): 278, 279 di Madinah. 
 

 

 

 

  

   

  

   



 
 

   

 

  

  

   

  

  

   

   

 

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, 
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu 
orang-orang yang beriman.Maka, jika kamu 
tidak mengerjakan (meninggalkan sisa 
riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan 
rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika 
kamu bertobat (dari pengambilan riba), 
maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak 
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.16 

Berdasarkan ayat-ayat di atas mengenai 
pelarangan riba, juga terdapat sebab-sebab lain 
mengapa riba diharamkan, diantranya: 

a. Karena riba menghendaki mengambil harta 
orang lain tanpa ada imbangannya, seperti 
orang menukarkan uang kertas Rp100.000,- 
dengan uang recehan sebesar Rp95.000,-, 

                                                             

16Wirdyaningsih, Bank dann Asuransi Islam di 

Indonesia (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005), h. 22-23. 



 
 

maka uang senilai Rp5.000,- tidak ada 
imbangannya, maka uang senilai Rp5.000,- 
adalah riba. 

b. Dengan melakukan riba, orang tersebut jadi 
malas berusaha yang sah menurut syara’. 
Jika riba sudah mendarah daging pada 
sesorang, orang tersebut lebih suka beternak 
uang karena ternak uang akan mendapatkan 
keuntungan yang lebih besar daripada 
dagang dan dikerjakan dengan tidak susah 
payah. Seperti orang yang memiliki uang 
Rp1.000.000,- cukup disimpan di bank dan 
ia memperoleh bunga sebesar 2 % tiap 
bulan, maka orang tersebut memperoleh 
uang tanpa kerja keras setiap bulan dari 
bank tempat uang disimpan, sebesar 
Rp20.000.000,-. 

c. Riba menyebabkan putusnya berbuat baik 
terhadap sesama manusia dengan cara utang 
piutang atau menghilangkan faedah utang 
piutang sehingga riba lebih cenderung 
memeras orang miskin daripada menolong 
orang miskin. 

Menurut ulama ada beberapa alasan 
diharamkannya riba, yaitu: 

a. Menurut tafsir al-mizan, alasan 
diharamkannya riba adalah karena adanya 
tambahan dalam utang piutang dan/atau 
tambahan dalam tukar menukar barang 
yang sejenis. Karena itu perlu adanya 
standar penetapan nilai atau harga suatu 
barang disebabkan nilainya berbeda-beda. 
Disinilah perlu uang. 



 
 

b. Menurut Al-Ghazali dalam kitab ihya’ ulum 
ad-din dalam bab syukur, alasan 
diharamkannya riba adalah uang dibuat 
untuk dijadikan standar penetapan harga 
dan alat tukar. Uang itu sendiri tidak 
memiliki nilai intrinsik. Kalau uang itu 
memiliki nilai intrinsik, maka ia tidak akan 
memainkan peranan sebagai uang dan 
seperti barang-barang niaga yang lain, 
nilainya berbeda-beda karena berbedanya 
individu-individu yang menggunakannya 
(berdasarkan hukum supply and demand). 

c. Menurut Ath-Thabari, alasannya 
diharamkannya riba, yaitu: 
1) Karena menggunakan uang tidak sesuai 

fungsinya itu menyebabkan berubahnya 
harta sedikit demi sedikit menjadi objek 
riba. Dengan kata lain, hal itu 
menyebabkan adanya sentralisasi 
kekayaan dan munculnya perbedaan 
kelas dalam masyarakat. Konsekuensi 
riba adalah munculnya para pemilik 
modal besar dan bertambahnya 
keuntungan terhadap modal. 

2) Riba menyebabkan bertambahnya modal 
perdagangan dan menjadikan potensinya 
lebih besar daripada yang sudah ada. 

3) Riba menyebabkan timbulnya 
kecongkakan dalam masyarakat, sebagian 
memakan dan menundukkan sebagian 
yang lainnya. Dan yang tidak kuat akan 
binassa. 

d. Menurut Abu Zahrah dalam buku Al-Islam 
wa Al-Musykila, alasan diharamkannya riba, 
yaitu larangan untuk menguasai kekayaan, 



 
 

dengan pemanfaatan harta milik orang lain 
secara zalim. 

Dalam perspektif filsafat, sebab 
diharamkannya riba, yaitu: 

a. Riba mencegah kebaikan dan meniadakan 
pengharapan orang-orang yang memiliki 
kebutuhan terhadap orang lain. Riba 
mengambil keuntungan dari kebutuhan 
orang lain. Sedangkan Islam mengiginkan 
agar manusia berbuat baik terhadap 
sesamanya dalam pemenuhan kebutuhan. 

b. Riba memutuskan keterkaitan antara 
kekayaan dan usaha. Orang yang 
memperoleh manfaat dari harta, ia telah 
mendapatkan kekayaan tanpa usaha. 

c. Riba menyebabkan pemilik harta tidak 
melakukan usaha dan menghilangkan 
sumber daya manusia, dan sebagai 
akibatnya adalah terjadinya resesi ekonomi. 

d. Riba menjadi penyebab terpilahnya 
masyarakat ke dalam dua kelas, kelas 
prosuktif dan kelas non-produktif. Riba 
cenderung mengorbankan kelas produktif 
dan menjadikannya kelas non-produktif. 
Pada gilirannya hal ini melemahkan kelas 
produktif, bahkan menghapuskannya, 
sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan 
hilangnya kesejahteraan masyarakat. 

e. Riba termasuk di antara bentuk-bentuk 
usaha para pemilik modal, yakni di antara 
keadaan-keadaan di mana sebagian orang 
tidak melakukan usaha tapi tidak hanya 
menanamkan modalnya. Sehingga secara 



 
 

lambat laun hilanglah persamaan sosial di 
antara anggota masyarakat. 

f. Riba, pada kenyataannya, pencurian, karena 
uang tidak melahirkan uang. Uang tidak 
memilki fungsi selain sebagai alat tukar. 
Uang itu sendiri tidak memberikan 
keuntungan, karena uang itu adalah mandul. 

Hanabilah berpendapat bahwa alasan 
diharamkannya riba adalah jenis dan ukuran, 
yakni takaran bagi barang yang ditakar dan 
timbangan bagi barang yang dapat ditimbang. 
Pendapat ini merupakan riwayat yang masyhur 
di kalangan Hanabilah. 

 
Malikiyah berpendapat bahwa alasan 

diharamkannya riba pada uang adalah masalah 
nilai, dan pada makanan adalah karena ia 
merupakan bahan pokok yang tersimpan, yakni 
menjadi kebutuhan manusia dan bisa disimpan 
sampai waktu yang diinginkan. 

 
Syafi’iyah berpendapat bahwa alasan 

diharamkannya riba pada emas dan perak 
karena keduanya dari jenis nilai. Adapun pada 
empat barang selain emas dan perak, maka 
alsannya adalah karena ia adalah makanan, yaitu 
komoditi yang secara umum dimakan orang. Ini 
merupakan salah satu riwayat di kalangan 
Hanabilah. 

 
Riwayat lain di kalangan hanabilah 

menyatakan bahwa alasan diharamkan selain 
pada emas dan perak adalah bahwa ia 
merupakan makanan yang dapat ditukar atau 
ditimbang, maka tidak ada riba pada makanan 



 
 

yang tidak dapat ditukar dan tidak dapat  
ditimbang.17 

 
 
 

 

 

                                                             

17Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, h. 88-91. 



 
 

BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 
DENDA KARTU KREDIT 

A. Penggunaan Kartu Kredit Perspektif 
Hukum Islam 
 

Diawal telah diuraikan bahwa kartu  kartu 
kredit  salah satu bentuk alat pembayaran yang 
berfungsi sebagai alat pembayaran untuk 
menggantikan uang non cash digunakan untuk 
ditukar dengan barang (jasa), sesuai keinginaan 
pemegang kartu kredit , kapan dan dimana saja 
kartu kredit bisa diterima, bergantung mitra 
yang mengeluarkan kartu kredit tersebut. Dalam 
pembayaran kartu kredit tersebut, pemegang 
kartu tidak diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran sekaligus tetapi diberikan 
kelonggaran untuk membayar secara angsuran 
dengan tingkat bunga tertentu dan nilai 
angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo 
kredit yangtelahdigunakan. 

 
 Agar dapat menggunakan kartu kredit, 

seseorang terlebih dulu memiliki credit card atau 
biasa  disebut kartu yang terbuat dari plastik 
yang berukuran kecil layaknya sebuah KTP/SIM 
yakni  kartu  kredit. Untuk memilikinya, seorang 
calon card holder harus mengajukan 
permohonan  terlebih dahulu kepada bank 
penerbit (issuer). Pihak issuer akan mempelajari 
kelayakan pemohon, dengan mengkaitkan 
persyratan penghasilan minimum kemudian 



 

 

ditentukan kelompok reguler atau gold. Pada 
saat pembukaan, pemegang kartu kredit 
diwajibkan membayar uang pangkal dan annual 
fee yang besarnya bervariasi setiap bank. 
Besarnya uang pangkal dan annual fee untuk 
kelompok gold lebih tinggi daripada kelompok 
reguler. Pemegang kartu kredit selanjutnya akan 
dikenakan bunga. Beban bunga ini dibedakan 
dalam hal beban bunga untuk belanja dan bunga 
untuk penarikan tunai. Khusus untuk penarikan 
tunai dengan kartu kredit disamping dikenakan 
bunga juga fee tertentu. 

 Kartu kredit yang telah disetejui dapat 
digunakan untuk transaksi dengan pihak 
merchant. Card holder cukup menunjukkan kartu 
kredit dan kemudian  akan digesekkan pada  
mesin tertentu untuk mengetahui kartu kredit 
dan pihak card holder langsung 
menandatanganinya. Penggunaan kartu kredit 
bisa dimana saja pada tempat merchant yang 
telah menjalin kerja sama dengan bank penerbit 
kartu kredit.  

 Erwandi Tarmizi dalam bukunya yang 
berjudul Harta Haram Muamalat Kontemporer 
menyebutkan dalam tinjauan fiqh Islam kartu 
kredit merupakan gabugan dari tiga akad 
diantaranya yaitu: qardh (utang), kafalah 
(jaminan) dan ijarahi (jasa). 

1. Akad Qardh pada Kartu  Kredit 
Para pakar ekonomi dan keuangan 

sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah-
satu bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank 
kepada nasabah pemegang kartu untuk 



 

 

membayar pembelian barang atau jasa dari 
pedagang yang menerima kartu tersebut atau 
meberikan pinjaman uang tunai yang ditarik 
nasabah dari ATM yang menerima kartu.1 

 
Dalam tinjuan fikih akad kartu kredit juga 

merupakan qardh (kredit). Qardh dalam 
terminologi fikih berarti, “menyerahkan 
barang/uang kepada seseorang untuk 
digunakannya kemudian orang tersebut 
menyerahkan ganti yang sama dengan barang 
yang telah digunakannya”. Aplikasi qardh dalam 
kartu kredit, yaitu bank memberikan sejumlah 
uang kepada nasabah yang nanti akan 
dibayarnya atau bank membayarnya terlebih 
dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian 
barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh 
tempo, bank menagih utang tersebut dari 
nasabah.2 

 
Pada sistem penggunaan kartu kredit, 

terdapat tiga jenis hukum akad qardh yaitu iuran 
keanggotaan (Membership Fee), bunga 
pembayaran angsuran dan denda keterlambatan 
(pinalty). Berkaitan dengan iuran angsuran, 
Dewan Syari’ah Nsional memfatwakan boleh 
pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai 
imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau 
pada saat nasabah melakukan penarikan uang 

                                                             

1Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer (Cet. XV; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 

2017), h. 476.  

2Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer, h. 477. 



 

 

tunai dengan syarat biaya yang dibebabkan oleh 
bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa 
mengambil laba sedikitpun (taklufah fi’liyah). 
Dalam kartu kredit, pihak yang memberikan 
kredit mengeluarkan biaya operasional untuk 
penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayar 
iuran ke penyelenggara kartu kredit yaitu Visa 
dan Master Card. Dalam hal ini bank penerbit 
kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikit pun 
dari biaya administrasi, karena laba ini termasuk 
riba yang diharamkan, yaitu mengambil 
keuntungan dari akad qardh. Firman Allah dalam 
QS Al-Baqarah/2: 275. 
 

  

  

   

  

 

  

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



 

 

    

 

  

   

   

Terjemahnya:   

“Orang-orang yang makan (mengambil) 
riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba, orang-orang 
yang telah sampai kepadanya larangan dari 
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah, orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka, mereka kekal 
di dalamnya”.3 
 

Laba dari administrasi yang dihukum dari 
riba dapat diketahui dengan cara penerapan 
persentase dari jumlah uang yang ditarik. 
Misalnya, bank A membebani pemegang kartu 

                                                             

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an 

dan Terjemahnya (Cet. I; Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2002), 

h. 84. 



 

 

biaya administrasi penarikan sebanyak Rp. 
20.000 + 2,5% dari jumlah dana yang ditarik. 
Maka 2,5% dari jumlah dana yang ditarik adalah 
riba. Karena apabila biaya itu murni administrasi 
tentu tidak dikaitkan dengan jumlah dana yang 
ditarik. Akan tetapi biayanya tetap.4 

Jenis hukum akad qardh yang kedua 
adalah bunga pembayaran angsuran. 
Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan 
cara pembayaran tunai dalam masa tangguh. 
Pada umumnya tidak dikenakan bunga jika 
pelunasan tidak melewati masa tangguh. Jika 
bisa dibayar dengan cara angsuran sebesar 
persentase tertentu biasanya berkisar antara 10-
30% dari saldo kredit yang telah digunakan 
dengan tingkat bunga tertentu, biasanya 1,59%, 
1,75%, atau 1,95% per bulan dari jumlah kredit. 
Bunga pembayaran angsuran ini hukumnya 
adalah riba yang diharamkan yaitu menambah 
jumlah uang karena bertambahnya waktu 
angsuran pembayaran.5 

 
 Jenis hukum akad qardh selanjutnya 

adalah denda keterlambatan. Pemegang kartu 
yang terlambat melunasi pengembalian kredit 
dari tempo tenggang waktu yang diberikan bank 
akam dikenakan denda keterlambatan dalam 
jumlah tertentu, biasanya 2,5% dari saldo kredit 
yang telah digunakan ditambah dengan bunga 
angsuran. Hukum denda keterlambatan ini 

                                                             

4Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer, h. 478. 

5Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer, h. 478. 



 

 

adalah riba, sekalipun dana tersebut seluruhnya 
diakui sebagai dana sosial.6 

2. Akad Kafalah pada Kartu Kredit 

Akad kafalah adalah akad penjaminan 
yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada 
pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak 
kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu). 
Dalam kartu kredit, bank penerbit kartu 
memberikan jaminan kepada merchant 
(pedagang)  untuk memenuhi kewajiban 
pembayaran pemegang kartu atas barang yang 
dibeli atau jasa yang digunakan. Bank penerbit 
kartu menarik imbalan (fee)  dari pemegang 
kartu atau jasa penjaminan yang diberikannya. 
Terdapat beberapa pendapat atau fatwa yang 
membolehkan dan tidak membolehkan 
menerima imbalan atau jasa kafalah. Menurut 
fatwa MUI NO: 11/DSN-MUI/2000 tentang 
KAFALAH,yang berbunyi, “ketentuan umum 
kafalah: dalam akad kafalah, penjamin dapat 
menerima imbalan (fee) sepanjang tidak 
memberatkan”.  Adapun pendapat yang tidak  
membolehkan menerima imbalan dari akad 
kafalah, baik itu disyaratkan maupun tidak 
disyaratkan, yaitu pendapat para ahli fikih dalam 
mazhab Hanbali. Senada dengan itu, Ibnu 
Qudamah (wafat 620 H) berkata, “jika seseorang 
berkata kepada orang lain:  jadilah engkau 

                                                             

6Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer, h. 479. 



 

 

penjaminku dan aku akan memberimu imbalan 
seribu, akad ini tidak dibolehkan”.7 

3. Akad Ijarah (Upah Jasa) pada Kartu Kredit 

Dalam transaksi kartu kredit terdapat 
juga akad ijarah. Yaitu saat pemegang kartu 
melakukan transaksi pembelian barang atau jasa 
maka pihak bank penerbit kartu memperoleh fee 
dari pedagang. Besarnya fee berkisar antara 2-
5% dari harga barang atau jasa, fee ini diberikan 
sebagai imbalan (ujrah) atas jasa perantara, 
pemasaran dan panagihan. Fee dari jasa 
perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual 
barang tidak menaikkan harga barang terlebih 
dahulu.8 

Hukum bolehnya bank penerbit kartu 
menerima fee dari pedagang merupakan 
keputusan muktamar Majma’ Al Fiqh Al Islami 
(devisi fikih OKI)no: 108 (2/12) 2000, 
disebutkan, “Bank penerbit kartu boleh 
memperoleh fee dari pedagang yang menerima 
pembayaran menggunakan kartu kredit”. Juga 
AAOIFI membolehkannya, “Lembaga keuangan 
penerbit kartu kredit boleh menerima komisi dari 
pedagang yang menerima pembayaran dengan 
kartu dalam bentuk persen dari total harga 
barang atau jasa”. 

                                                             

7Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer, h. 479. 

8Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer, h. 484.  



 

 

Persyaratan fee yang dibolehkan bahwa 
pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih 
dahulu. Karena jika pedagang menaikkan harga 
terlebih dahulu berarti fee untuk bank penerbit 
kartu dibayar oleh pemegang kartu. Maka ketika 
pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti 
ia mengembalikan utang berlebih, ditambah fee 
pada saat pembayaran. Ini jelas termasuk riba.9 

Berdasarkan uraian di atas mengenai 
sistem penggunaan kartu kredit, terdapat tiga 
jenis hukum akad, yaitu akad qardh, akad 
kafalah, dan akad ijarah. Transaksi 
menggunakan kartu kredit merupakan bentuk 
dain (hutang) dari pengguna kartu kepada pihak 
bank, disertai dengan bunga dan denda.10 

Adanya punishment (penalty/denda) 
dalam kartu kredit merupakan kesepakatan 
antara dua pihak yang melakukan akad atas 
sejumlah kompensasi tertentu pada saat 
mangkir dari komitmen awal. Syarat punishment 
faktanya adalah denda terhadap orang yang 
tidak memenuhi komitmen tersebut. Kedua 
pihak yang melakukan akad bisa memprediksi 
dharar (kerugian) terlebih dahulu. Uang yang 
dideskripsikan dalam tanggungan statusnya 

                                                             

9Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat 

Kontemporer, h. 485. 

10Hafidz Abdurrahman, Hukum Islam Seputar Kartu 

Kredit, (Bogor: Al azhar, 2011), h. 18. 



 

 

adalah uang. Adanya syarat denda atas utang 
merupakan riba.11 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pembayaran Denda Kartu Kredit 
 

Di dunia modern seperti ini, banyak kaum 
muslimin yang menggunakan kartu kredit 
didalam melakukan transaksi jual beli. Kartu 
tersebut dirasa lebih efesien, aman, dan praktis 
dibanding harus membawa uang tunai kemana-
mana. Dalam penggunaan kartu kredit sangat 
diperlukan ketelitian, agar tidak menimbulkan 
kerugian bagi pengguna kartu (nasabah), pihak 
yang mengeluarkan kartu kredit (bank), dan 
pedagang yang menjual dagangannya dengan 
model pembayaran kartu kredit (penjamin). 

 
 Kartu kredit adalah alat pembayaran 

dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat 
digunakan untuk melakukan pembayaran atas 
kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 
ekonomi, dalam hal ini termasuk transaksi 
pembelanjaanatau untuk melakukan penarikan 
tunai dimana kewajiban pemegang kartu kredit 
dipenuhi terlebih dahulu oleh aquiser atau pihak 
penerbit dan pemegang kartu kredit 
berkewajiban untuk melakukan pembayaran 
pada waktu yang disepakati. Kartu kredit 
merupakan salah satu alat pembayaran dengan 
cara kredit, dimana konsumen dapat berbelanja 

                                                             

11Nining Wahyuningsih, “Kartu Kredit (Suatu 

Tinjauan Syariat Islam)”, Jurnal (2016). 

https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/down

load/242/214  



 

 

meskipun pada saat itu tidak mempunyai uang. 
Prinsipnya, konsumen berbelanja dengan cara 
utang. Lebih dari itu, konsumen diperkenankan 
membayar utang itu dengan mencicil sejumlah 
minimum tertentu dari total transaksi. Jumlah 
pembayaran minimum itu biasanya sebesar 10 
sampai 20 persen dari saldo tagihan.12 

 
Besar biaya keterlambatan kartu kredit 

atau dalam lembar tagihan biasanya disebut 
dengan istilah late payment fee adalah sebesar 3 
dari tota tagihan dengan maksimum Rp. 150.000. 
Hal ini sudah sesuai dengan peraturan dari Bank 
Indonesia sehingga kemungkinan besar  semua 
bank penerbit kartu kredit diIndonesia 
menggunakan  ketentuan yang sama. Biaya 
keterlambatan pembayaran sebesar 3 tersebut 
dihitung dari total tagihan anda saat keterangan 
denda keterlembatan itu dicetak. 

 
Contoh perhitungan biaya keterlambatan 

pembayaran kartu kredit; 
Tagihan bulan april tanggal cetak 10 april 

adalah 10 juta rupiah dengan rincian: Tagihan 
bulan lalu 9 juta rupiah dengan jatuh tempo 
tanggal  30 maret, pembayaran 9 juta Rupiah 
dilakukan tanggal 5 april, Transaksi baru Rp. 
9.752.000, Denda keterlambatan Rp. 150000, 
Bunga + Biaya lain Rp. 98.000, Maka perhitungan 

                                                             

12Mahastanti, Linda Ariany, “Mental Accounting dan 

Variabel Demografi:Sebuah Fenomena pada Penggunaan 

Kartu Kredit”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi  

https://www.neliti.com/id/publications/23814/mental-

accounting-dan-variabel-demografi-sebuah-fenomena-pada-

penggunaan-kartu-k 

https://www.neliti.com/id/publications/23814/mental-accounting-dan-variabel-demografi-sebuah-fenomena-pada-penggunaan-kartu-k
https://www.neliti.com/id/publications/23814/mental-accounting-dan-variabel-demografi-sebuah-fenomena-pada-penggunaan-kartu-k
https://www.neliti.com/id/publications/23814/mental-accounting-dan-variabel-demografi-sebuah-fenomena-pada-penggunaan-kartu-k


 

 

bunga adalah 3 dari tagihan bulan maret yaitu 
sebesar  3% x 9000000 =Rp.270.000 tetapi 
karena maksimal denda keterlambatan adalah 
Rp. 150.000,  maka yang ditagihkan oleh bank 
tetap Rp. 150.000.  

 
Dengan catatan bila terjadi keterlambatan 

pembayaran maka selain dikenakan denda 
keterlambatn maka dipastikan juga  akan 
ditagihkan bunga dari tagihan bulan lalu, 
walaupun pada akhirnya dilakukan pembayaran 
penuh. Selain dikenakann denda keterlambatan 
dan bunga, keterambatan pembayaran akan 
terlapor secara otomatis ke BI Checking dan akan 
membuat data BI Checking menjadi tidak bagus. 
Tetapi, setelah anda melakukan pembayaran, 
data BI checkingakan kembali di update pada 
tanggal 12 bulan berikutnya.  

Jika seseorang membeli barang dengan 
pembayaran tertunda, maka bentuknya berarti 
berutang. Dalam berutang ini, pihak kreditor 
(pemberi pinjaman) tidak boleh memberikan 
tambahan jika pelunasan itu telat. 

Jual beli secara kredit asalnya boleh 
selama tidak melakukan hal yang terlarang. 
Namun perlu diperhatikan bahwa kebolehan jual 
beli kredit  harus melihat beberapa kriteria.  Jika 
tidak diperhatikan, seseorang bisa terjatuh 
dalam jurang riba. 

Kriteria pertama, barang yang 
dikreditkan sudah menjadi milik penjual (bank). 
Kita contohkan kredit mobil. Dalam kondisi 
semacam ini, si pembeli boleh membeli mobil 
tadi secara kredit dengan harga yang sudah 



 

 

ditentukan tanpa adanya denda jika mengalami 
keterlambatan. Antara pembeli dan penjual 
bersepakat kapan melakukan pembayaran, 
apakah setiap bulan atau semacam itu. Dalam hal 
ini ada angsuran di muka dan sisanya 
dibayarkan di belakang. 

Kriteria kedua, barang tersebut bukan 
menjadi milik si penjual (bank), namun menjadi 
milik pihak ketiga. Si pembeli meminta bank 
untuk membelikan barang tersebut. Lalu si 
pembeli melakukan kesepakatan dengan pihak 
bank bahwa ia akan membeli barang tersebut 
dari bank. Namun dengan syarat, kepemilikan 
barang sudah berada pada bank, bukan lagi pada 
pihak ketiga. Sehingga yang menjamin kerusakan 
dan lainnya adalah bank, bukan lagi pihak ketiga. 
Pada saat ini, si pembeli boleh melakukan 
membeli barang tersebut dari bank dengan 
kesepakatan harga.  

Namun sekali lagi, jual beli bentuk ini 
harus memenuhi dua syarat: (1) harganya jelas 
di antara kedua pihak, walau ada tambahan dari 
harga beli bank dari pihak ketiga, (2) tidak ada 
denda jika ada keterlambatan angsuran.  

Jika salah satu dari dua syarat di atas 
tidak bisa dipenuhi, maka akan terjerumus pada 
pelanggaran. Pertama, boleh jadi membeli 
sesuatu yang belum diserahterimakan secara 
sempurna, artinya belum menjadi milik bank, 
namun sudah dijual pada pembeli. Dari Ibnu 
‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, 



 

 

 وْف يهَ  يَسْتَ  حَتَّى يبَ عْه   فلََ  طَعاَمًا ابْتاَعَ  مَن  

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang membeli bahan 
makanan, maka janganlah ia menjualnya 
kembali hingga ia selesai menerimanya”. 

Ibnu ‘Abbas mengatakan, “Aku 
berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya 
sama dengan bahan makanan.” (HR. Bukhari no. 
2136 dan Muslim no. 1525) 

Ibnu ‘Umar berkata, 

 -وسلم عليه الله صلى- اللَّّ   رَس ول   زَمَان   ف ى ك نَّا

نَا نْ مَ  عَليَْناَ فيََبْعَث   الطَّعاَمَ  نبَْتاَع   ر  نَ  ب انْت قاَل ه   يأَمْ   م 
وَاه   مَكَان   إ لىَ ف يه   ابْتعَْناَه   الَّذ ى الْمَكَان    أنَْ  قبَْلَ  س 

 نبَ يعهَ .

Terjemahnya: 

“Kami dahulu di zaman Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan 
makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. 
Dia disuruh untuk memerintahkan kami 
agar memindahkan bahan makanan yang 
sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, 
sebelum kami menjualnya kembali”.(HR. 
Muslim no. 1527). 

Adalah bentuk pinjaman uang yang telah 
di bakukan ,kemudian nasabah wajib membayar 
tunai maupun mengangsur dengan 
mempersyaratkan tambahan bunga yang harus 



 

 

dibayar dalam satu perhitungan pembayaran. 
Atau bisa jadi terjerumus dalam riba karena 
bentuknya sama dengan mengutangkan mobil 
pada pembeli, lalu mengeruk keuntungan dari 
utang. 

Majma’ Al-fiqh Al-Islami pernah 
mengeluarkan keputusan, “ketiga: jika pembeli 
kredit telat dalam melunasi cicilan sesuai dengan 
janji yang ditetapkan, maka tidak boleh 
dikenakan tambahan (denda) dengan syarat 
sebelumnya atau tanpa syarat. Karena denda 
dalam hal ini termasuk riba yang dihaaramkan”. 
Suatu hal yang harus diperrhatikan bahwa orang 
yang makann riba (rentenir) dan nasabah 
(penyetor) sama-sama terkena laknat. 

Dari  Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda: 

لَ  -صلى الله عليه وسلم –لعَنََ رَس ول  الله  اكَ 

ديَْه  وَقاَلَ ه مْ سَوَاء لهَ  وَكَات بهَ  وَشَاه  وك  باوََم   الر  

Terjemahnya: 

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam melaknat pemakan riba (rentenir), 
penyetor riba (nasabah yang meminjam), 
penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua 
saksi yang menyaksikan transaksi 
riba”.Kata beliau, “Semuanya sama dalam 
dosa”.(HR. Muslim,  no. 1598). 

Sebagaimana Syaikh Muhammad Shalih 
Al-Munajjid menyatakan bahwa tetap tidak 
boleh mengikuti transaksi semacam itu. 



 

 

Walaupun pembeli bertekad untuk melunasinya 
tepat waktu karena dua alasan: 

1. Ini sama saja menyetujui syarat riba, itu 
haram. 

2. Bisa jadi ia tetap terjatuh dalam riba 
karena telat saat punya udzur yaitu 
karena lupa, sakit, atau pergi safar. 
(Dinukil dari Fatwa Al-Islam Sual wa 
Jawab, no. 101384). 

Dengan tegas beliau menyatakan bahwa 
denda ketika membayar angsuran dari waktu 
yang ditetapkan termasuk dalam riba jahiliyah 
yang para ulama sepakat akan keharamannya. 

C. Pembayaran Denda Kartu Kredit 
Menurut Ulama 

Ulama Fiqih kontemporer ketika 
membahas persoalan ini pandangan mereka 
terbagi menjadi dua kubu: 

1. Kelompok Pertama: Membolehkan 

Mereka menganggap bahwa transaksi itu 
sah, namun komitmennya batal. Yakni apabila 
pihak nasabah yakin bahwa ia akan mampu 
menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam 
konsekuensi menanggung akibat komitmen 
tersebut. Karena syarat rusak ini pada dasarnya 
menurut kaca mata syariat sudah batal dengan 
sendirinya. Syarat ini munkar dan justru harus 
dilakukan kebalikannya. 

https://islamqa.info/ar/101384


 

 

Dasar mereka yang membolehkan adalah 
sebagai berikut: 

a. Sabda Nabi kepada Aisyah ketika Aisyah 
hendak membeli Barirah namun majikannya 
tidak mau melepaskannya kecuali dengan 
syarat, hak wala’ budak itu tetap milik 
mereka. Itu jelas syarat yang bertentangan 
dengan ajaran syariat, karena loyalitas atau 
perwalian menurut syariat diberikan kepada 
orang yang membebaskannya. Nabi 
bersabda kepada Aisyah, “Belilah budak itu, 
dan tetapkan syarat bagi mereka, karena 
perwalian itu hanya diberikan kepada yang 
memerdekakan. Karena perwalian itu adalah 
hak orang yang membebaskannya.” 

Makna hadits: Janganlah pedulikan, 
karena persyaratan mereka itu bertentangan 
dengan yang haq, ini bukan untuk pembolehan 
namun yang dimaksudkan adalah penghinaan 
dan tidak ambil peduli dengan syarat itu serta 
keberadaan syarat itu sama dengan tidak ada. 

Dari sini dapat dipahami bahwa jika 
seseorang memaksakan suatu syarat yang 
bertentangan dengan syariat mengenai akad-
akad yang diperlukan secara luas dan ia enggan 
untuk menetapkan akad tersebut kecuali 
berdasarkan syarat yang rusak ini, maka akad-
akad ini tidak boleh dihentikan karena 
pemaksaan itu. Tidak boleh difatwakan 
mengenai ketidaklegalannya, tetapi tetap harus 
dilaksanakan. Dan harus diupayakan untuk 
membatalkan syarat yang rusak ini, baik lewat 
penguasa maupun dengan cara berusaha 



 

 

menjaga diri agar tidak terperangkap syarat 
tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa 
yang menegakkan syariat Allah. 

b.  Karena sudah terlalu banyak yang 
melakukannya di berbagai negeri dengan 
adanya transaksi pemakaian listrik, telepon 
dan lain sebagainya, yang kesemuanya 
menggunakan komitmen-komitmen yang 
sama, yaitu apabila pihak pelanggan 
terlambat membayar berarti harus dikenai 
denda tertentu. Namun ternyata tidak 
seorangpun ulama yang mengharamkan 
berlangganan fasilitas-fasilitas tersebut, 
padahal syarat-syarat tersebut ada di 
dalamnya. 

c.  Pinjaman tidak begitu saja batal karena 
batalnya persyaratan. Bahkan peminjaman 
itu tetap sah meskipun syaratnya batal, 
berdasarkan sabda Nabi:“Kenapa masih ada 
orang yang menetapkan syarat yang tidak 
berasal dari Kitabullah? Barangsiapa yang 
menetapkan syarat yang bukan berasal dari 
Kitabullah maka persyaratannya batal, meski 
jumlahnya seratus syarat”. 

2. Kelompok Kedua:  Melarangnya 

Mereka menganggap transaksi tersebut 
batal. Demikian pendapat tegas dari kalangan 
Malikiyah dan Syafi’iyah13. 

                                                             

13Zera Agustina, “Kartu Kredit”, Jurnal Academia. 

https://www.academia.edu/17982675/Kartu_Kredit_credit_car

d_bithaqah_itiman_Menurut_Ulama-Ulama_Kontemporer  



 

 

Mereka membantah dalil yang digunakan 
oleh kubu pertama, yakni tentang hadits Barirah, 
bahwa qiyas itu adalah qiyas dengan alasan 
berbeda. Karena dalam kasus Barirah syarat 
tersebut mampu dibatalkan oleh Aisyah karena 
dianggap bertentangan dengan ajaran syariat. 
Karena kejadian itu terjadi ketika syariat Islam 
betul-betul masih menjadi panutan, Negara 
Islam masih menjadi pemelihara ajaran Islam 
dan masih memimpin dunia. Bagaimana 
mungkin bisa dibandingkan dengan syarat 
berbau riba dalam pengambilan kartu kredit 
yakni syarat yang bersandar pada referensi 
sekulerisme yang didasari atas pemisahan 
agama dengan negara, lalu mengingkari 
referensi Islam yang suci yang melibatkan agama 
dalam kehidupan manusia? 

Mereka juga membantah qiyas dengan 
transaksi pemakaian listrik dan telepon, karena 
fasilitas ini amatlah dibutuhkan dan 
kemaslahatan kehidupan umat manusia amat 
tergantung kepadanya. 

Sementara kartu kredit memiliki bobot 
vitalitas yang lebih rendah dari itu. Orang bisa 
saja hidup secara wajar atau cukup wajar tanpa 
menggunakan kartu-kartu itu. Namun ia tidak 
akan bisa hidup wajar tanpa menggunakan 
fasilitas listrik dan telepon misalnya14. 

                                                             

14Hisbah.net in Fiqih, “Hukum Kartu Kredit”, Official 

Website Hisbah.net. 
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BAB   V 
TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM 

DAN HUKUM ISLAM 
 

A. Konsep Negara Hukum 

Dalam konsep Negara hukum ada dua 
kata yang digunakan yaitu Negara dan hukum, 
kalau diartikan terpisah-pisah maka akan 
menggambarkan suatu konsep yang berbeda. 
Negara merupakan organisasi yang memiliki 
unsur unsur pembentukan sedangkan hukum 
adalah aturan untuk mengatur perbuatan 
manusia untuk menciptakan keadilan, kepastian 
dan kemanfaata sehingga dari segi kata 
kelihatanya tidak mempunyai hubungan, Namun 
ketika dua kata ini digabungkan memiliki makna 
yang berbeda dari makna asalnya. Negara 
hukum menurut Wirjono Prodjodikoro berarti 
suatu Negara yang didalam wilayahnya: 

1. Semua alat-alat perlengkapan Negara, 
khususnya alat alat perlengkapan dari 
pemerintah dalam tindakan-
tindakanya baik terhadap para warga 
Negara maupun saling berhubungan 
masing-masing tidak boleh 
sewenang-wenang, melainkan harus 
memerhatikan peraturan peraturan 
hukum yang berlaku. 

2. Semua orang dalam hubungan 
kemasyarakatan harus tunduk pada 



peraturan peraturan hukum yang 
berlaku.1 

Konsep Negara hukum merupakan 
konsep yang paling ideal yang diterapkan 
diseluruh dunia hari ini.bahkan tidak ada 
satupun Negara yang menolak konsep Negara 
hukum walaupun dalam pelaksanaanya 
bertentangan dengan konsep Negara hukum. 
Menurut Dr. Ridwan HR konsep Negara hukum 
dalam penerapanya disuatu Negara dipengaruhi 
oleh situasi kesejarahan, falsafah bangsa, idiologi 
Negara, sehingga implementasinya memiliki 
karakteristik yang beragam seperti sisitem 
Negara hukum eropa continental, Negara hukum 
Anglo-Saxon, Negara hukum sosial legalit, 
konsep Negara hukum Islam, dan konsep Negara 
hukum pancasila2. 

Perkembangan konsep Negara hukum 
didunia secara garis besar dapat dibagi empat 
yang memiliki ciri yang berbeda beda. Konsep 
eropa continental diformulasi oleh Freidrich 
Julius Stahl pada abad ke-19 memiliki unsur-
unsur: 

1. Perlindungan hak asasi manusia 
2. Pemisahan dan pembagian kekuasaan 
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan 

UU 

                                                             
1 Putra Astomo, Ilmu Perundang Undangan  

(Jakarta: PT Raja grafindo persada, 2018), h. 30. 
 
2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 

(Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2018), h. 1. 



4. Peradilan administrasi dalam 
pemerintahan3. 

Sedangkan Negara Anglo saxon konsep 
Negara hukum dikembangkan oleh A.V. 
Dicey mememiliki unsur unsur: 

1. Supremasi aturan aturan hukum tidak 
adanya kekuasaan sewenag wenang  
dalam arti bahwa seseorang hanya 
boleh dihukum kalau melanggar 
hukum 

2. Kedudukan yang sama dalam 
menghadapi hukum 

3. Terjaminya hak asasi manusia dalam 
UU. 

Konsep Negara hukum Socialist legality 
konsep yang dianut dinegara Negara komunis 
yang diformulasi Jaoszinky yang memiliki ciri 
ciri: 

1. Hukum ditempatkan dibawah 
sosialisme 

2. Hukum sebagai alat mencapai 
sosialisme 

3. Hak perseorangan dapat disalurkan 
prinsip prinsip sosialisme4 

                                                             
3Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, h., 3. 
 
4Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), h.1. 



Negara hukum islam, biasa disebut 
nomokrasi Islam menurut Tahir Azhari memiliki 
prinsip prinsip umum: 

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah 
2. Prinsip musyawarah 
3. Prinsip keadilan 
4. Prinsip persamaan 
5. Prinsip perlindungan setiap hak asasi 

manusia 
6. Prinsip peradilan bebas 
7. Prinsip perdamaian 
8. Prinsip kesejahtraan 
9. Prinsip ketaatan rakyat5 

Indonesia secara jelas menganut negra 
hukum yaitu tercantum dalam UUD 1945pasal 1 
ayat 3 negara Indonesia adalah Negara hukum’ 
walaupun tidak disebutkan secara esplisit dalam 
pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengenai Negara 
hukum pancasila namun yang menjadi nilai 
dasar UUD 1945 adalah pancasila sehingga 
secara otomatis nilai Negara hukum Indonesia 
adalah Negara hukum pancasila. 

Negara hukum pancasila menurut Tahir azhary 
memiliki ciri ciri:  

1. ada hubungan antara agama dan 
Negara. 

2. bertumpuh pada ketuhanan Yang 
Maha Esa. 

3. kebebasan beragama dalam arti 
positif. 

                                                             
5Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum. h.86. 



4. ateisme tidak dibenarkan dan 
komunisme dilarang, dan asas 
kekeluargaan6. 

Berdasarkan ciri tersebut konsep Negara hukum 
pancasilah tidak dapat dilepaskan dari nilai 
agama. Terutama agama Islam yang merupakan 
penduduk mayoritas dalam Negara Republik 
Indonesia 

B. Perkembangangan Hukum Islam di 
Indonesia 

Berdasarkan aspirasi dan keinginan 
melaksanakan syariat Islam di bumi Indonesia 
bukan hal yang baru sebab lewat teori 
receptienya Belanda, yaitu hukum baru berlaku 
bila hukum itu sudah diterima oleh adat, 
sebelumnya pun ada teori  Receptio In Complexu, 
yaitu memberlakukan hukum Islam karena 
mereka telah memeluk agama Islam.  

Semangat menyuarakan atau keinginan 
memberlakukan syariat Islam di bumi nusantara 
merupakan semangat jihad yang memerlukan 
semangat ijtihad. Dalam wacana fiqh keharusan 
adanya ijtihad oleh karena tidak semua 
persoalan hukum itu telah dijelaskan oleh nash 
dan oleh karena sumber-sumber kewahyuan 
telah terhenti dengan berakhirnya masa 
kenabian. Akan tetapi persoalan demi persoalan 
terus bermunculan seiring dengan perjalanan 
zaman. Oleh karenanya Ijtihad sebagai sumber 
terpenting ketiga setelah alquran dan sunnah 

                                                             
6Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum , h.97. 



menjadi suatu keharusan dalam menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang muncul kemudian. 

Melaksanakan syariat Islam wajib atas 
diri setiap orang yang mengaku muslim. Alquran 
menegaskan bahwa siapa yang tidak berhukum 
yang diturunkan Allah swt, mereka adalah kafir, 
munafik, dan fasik. Simak Q.S. al-Maidah/5: 44-
45, dan 47 yang artinya: 

  
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab 
Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan 
cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab 
itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi 
oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada 
Allah, oleh orang-orang alim mereka dan 
pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka 
diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah 
dan mereka menjadi saksi terhadapnya. 
karena itu janganlah kamu takut kepada 
manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan 
janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku 
dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang 
tidak memutuskan menurut apa yang 
diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 
orang-orang yang kafir.7 
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di 
dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa 
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, 
hidung dengan hidung, telinga dengan 
telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) 
ada kisasnya.Barangsiapa yang melepaskan 

                                                             
7 Departemen    Agama     RI,             Alquran    dan  

Terjemahannya  (Semarang: PT.Toha Putra,  2002), h.152 



(hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya. 
Barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, Maka 
mereka itu adalah orang-orang yang zalim.8 
Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, 
memutuskan perkara menurut apa yang 
diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa 
tidak memutuskan perkara menurut apa 
yang diturunkan Allah, Maka mereka itu 
adalah orang-orang yang fasik”.9 
 

Ayat-ayat tersebut di atas, adalah dasar 
perlunya syariat Islam dijalankan. Sebagaimana 
Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil, 
dimana di dalam kitab-kitab tersebut menyuruh 
ummatnya berpedoman pada apa yang tertera 
dalam kitab tersebut,  demikian pula 
diperintahkan untuk  berpegang pada aturan 
Allah dan jika tidak maka mereka itulah yang 
tergolong orang-orang kafir dan fasik. Adapun 
cara pelaksanaannya diserahkan pada umat 
Islam kini dan masa datang. 

Peran Ijtihad amat sangat penting dalam 
pemecahan masalah,Ijtihad merupakan kunci 
untuk menyelesaikan problem-problem yang 
dihadapi oleh umat Islam sekarang dan 
mendatang.Ijtihad, sebagai sumber ketiga ajaran 
umat Islam sesuai dengan semua tempat dan 

                                                             
8Departemen  Agama RI,  Alquran dan 

Terjemahannya  h.153. 
 

9Departemen  Agama RI, Alquran dan 
Terjemahannya, h.154. 

 



zaman.Hal ini telah dibuktikan oleh para ulama 
dari berbagai bidang ilmu keagamaan dan sains 
pada zaman keemasan Islam. 

Umat Islam Indonesia sekarang ini 
dihadapkan pada wacana syariat Islam yang 
bukannya tidak mungkin wacana ini dijadikan 
hukum positif, penyebabnya adalah tuntutan 
sebagian masyarakat menginginkan agar 
Indonesia tetap berlandaskan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 
tetapi melaksanakan syariat Islam karena tidak 
bertentangan dengan keduanya dan bahkan 
tidak ada larangan. Sebagian umat Islam 
menuntut agar alquran dan sunnah Rasul 
menjadi sumber hukum dan nilai, sehingga 
dengan demikian keberadaan syariat Islam 
bukan hanya menjadi bacaan politik dan 
akademik, tetapi harus dapat diaktualisasikan 
dalam menyelesaikan masalah-masalah 
kebangsaan dan sekaligus keumatan.10 

Keinginan melaksanakan syariat Islam 
bukannya semata-mata tuntutan normatif, 
melainkan hak umat Islam yang hilang yang 
pernah ditegakkan di masa kesultanan-
kesultanan sebelum dirampas oleh penjajah 
Belanda dengan teorinya receptie, hukum baru 
berlaku bila telah diterima adat, padahal 
sebelumnya sudah berlaku Receptio In Complexu, 
yaitu memberlakukan penuh hukum Islam 
karena mereka telah memeluk agama Islam. Ini 
menandakan bahwa formalisasi Syariat Islam 
bukanlah hal baru di bumi nusantara. 

                                                             
10Masykuri Abdillah, dkk. Formalisasi Syariah 

Islam di Indonesia, Sebuah Pergulatanyang Tidak Pernah 
Tuntas (Jakarta:Renaisan, 2005),h. 237 



Peletakan syariat Islam sebagai agenda 
pemerintahan juga cukup marak dilakukan oleh 
masyarakat daerah dan berbagai lembaga, 
kegiatannya ditujukan untuk mengkampanyekan 
'pelembagaan' syariat Islam dalam ruang-ruang 
publik.Dengan berbagai kekurangan dan 
kelebihannya lembaga-lembaga masyarakat yang 
memfokuskan diri dalam kegiatan kampanye 
dan penerapan syariat Islam. 

Walaupun begitu, upaya-upaya 
masyarakat dalam mempublikasi penerapan 
syariat Islam tidak menemukan  jalan yang bebas 
hambatan. Berbagai kontroversi dan penolakan 
juga muncul dari dalam kelompok di masyarakat 
itu sendiri dengan argumen yang berbeda-
beda.Namun begitu tidak juga sedikit yang 
meragukan bahkan menolak penerapan syariat 
sebagai hukum terapan. 

Dalam realisasinya, penerapan syariat 
Islam ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi 
diyakini bahwa syariat Islam akan membawa 
ketertiban dan keadilan       hukum, namun pada 
sisi lain dianggap menimbulkan persoalan 
tersendiri yakni pelanggaran hak-hak asasi 
manusia. Dalam konteks ini, ada beberapa 
pemikiran dan penelitian terdahulu11 yang 
menganggap bahwa Perda-perda tentang 
pelaksanaan syariat Islam perlu dikaji ulang dan 
diuji kembali apakah peraturan-peraturan 
daerah tersebut bertentangan dengan Undang-
undang dan konstitusi atau tidak.Perda syariat 
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Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, hak-hak 
Perempuan, dan Non-Muslim. 
http://www.csrc.or.id.research/index.php?detail  



tidak jarang menimbulkan kontroversi serta 
memicu perdebatan dalam masyarakat, 
walaupun kelompok yang mendukung 
keberadaan perda lebih besar dari pada 
kelompok yang menolaknya. 

Otonomi daerah, merupakan awal 
munculnya seluruh peraturan lokal sebagai 
wujud dari titah regulasi baik yang bersifat 
atributif (melekat) maupun delegatif (turnamen) 
dari peluang transfer kewenangan ini. 

Arus balik sentralisasi kekuasaan antara 
lain dimaknai dengan membuka seluas mungkin 
upaya mendirikan daerah dengan segenap 
kemunculan kebijakan lokal dalam kondisi yang 
serba transisi dan terbatas. Dengan segala 
keterbatasan tersebut lahirlah berbagai produk 
hukum daerah berupa peraturan dan keputusan 
pejabat daerah. 

Sebagaimana berbagai isu dan 
permasalahan yang datang timbul tenggelam 
oleh waktu, termasuk wacana perda bernuansa 
syariat Islam, senantiasa diwacanakan di tengah 
keramaian perdebatan nasionalisme dan bahkan 
tuduhan terorisme bagi umat Islam.Dalam 
perda-perda itu tak bisa disangkal bahwa dalam 
kebijakan daerah itu ada ideologi keislaman yang 
hendak ditegakkan melalui perda tersebut, yaitu 
menegakkan kebenaran, memberantas 
kezaliman. 

Paradigma otonomi daerah sesuai dengan 
UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18, UU RI No. 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
dengan wewenang yang luas yang kemudian 
diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 



Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya adalah 
tumbuhnya kreativitas daerah otonomi untuk 
mendorong dan mengakomodasi aspirasi 
masyarakat dalam rangka pembangunan 
daerahnya untuk kesejahteraan bersama dan 
pelayanan publik, dengan kata lain masyarakat 
daerahlah sebenarnya yang memegang 
kekuasaan dan menjadi penguasa di daerah itu. 

Jadi otonomi merupakan pemberian 
kebebasan untuk mengurus rumah tangga 
sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan 
Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan 
tugas-tugas yang ditugaskan kepadanya.Dengan 
demikian kebutuhan otonomi dalam 
pemerintahan daerah dimaksudkan untuk 
memperbesar kewenangan mengatur dan 
mengurus rumah tangga sendiri dan 
memperkecil intervensi Pemerintah Pusat dalam 
urusan rumah tangga daerah. 

Dengan adanya kebebasan pada daerah 
yang luas dan bertanggung jawab, untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi 
dan potensi daerah (lokalistik) masing-
masing.Demikian, pikiran bahwa pemerintah 
adalah pihak yang serba tahu, hendak 
ditinggalkan dan digantikan dengan prinsip 
bahwa pemerintah yang paling baik adalah 
pemerintah yang selalu dekat dengan 
masyarakat.Prinsip ini hendak mengakui 
pentingnya saluran aspirasi rakyat dan kontrol. 
Yang pertama hendak menekankan perlunya 
aspirasi rakyat dalam penentuan suatu 



kebijakan, dan yang kedua menekankan 
perlunya kontrol, agar proses tidak mengayomi 
aspirasi masyarakat. 

Menyadari kenyataan tersebut 
pemerintah menganggap perlunya melakukan 
reformasi kelembagaan dalam bentuk peraturan 
Daerah (Perda) dan pemerintah pusat ke daerah 
dan dari pemerintah ke masyarakat. Reformasi 
dalam bentuk desentralisasi dari pemerintah 
pusat ke daerah antara lain tercermin dalam 
Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000 
tentang kewenangan pemerintah dan 
kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. 
Hal ini telah memberi aspirasi bagi segenap 
lapisan yang terkait dengan pembangunan di 
daerah, untuk mengelola pembangunan secara 
mandiri. Salah satu contoh yang dapat dilihat 
seperti tercermin dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi 
Selatan yang intinya visi pembangunan Sulawesi 
Selatan yaitu "Terwujudnya Sulawesi Selatan 
menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui 
pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan 
agama. 

Visi tersebut menunjukkan bahwa 
masyarakat Sulawesi Selatan dalam membangun 
wilayahnya senantiasa mengacu dan dinafasi 
oleh tatanan keagamaan yang bernilai 
spiritual.Nilai-nilai religiusitas yang dimaksud 
telah membentuk kepribadian setiap individu 
dan keluarga yang merupakan ciri dasar yang 
melekat dalam kehidupan masyarakat Sulawesi 
Selatan yang sebagian besar beragama Islam, 
senantiasa mewarnai perilaku dari semua aspek 



kehidupannya meskipun dalam dekade terakhir 
ini ada kecenderungan terabaikan. 

Selanjutnya desentralisasi kewenangan 
dari pemerintah pusat ke daerah juga telah 
diperkuat dengan upaya untuk melaksanakan 
reformasi pelayanan dari pemerintah ke 
masyarakat. Hal ini tercermin pada undang-
undang pers, keormasan, kebebasan 
mengemukakan pendapat, privatisasi BUMN, dan 
sebagainya secara keseluruhan berkembangnya 
aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang 
kegiatan           pembangunan, termasuk aspirasi 
pemberlakuan syari'at Islam dari sebagian 
masyarakat muslim di Sulawesi Selatan. Dalam 
konteks ini aspirasi ini cukup mendasar dan oleh 
karenanya perlu mendapatkan respon yang 
positif, arif dan bijaksana dari pemerintah 
daerah dan masyarakat Sulawesi Selatan pada 
umumnya. 

Urusan pemerintahan dinyatakan dalam 
permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Tata cara Pengawasan atas 
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 
fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak 
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau 
susunan pemerintahan untuk mengatur dan 
mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 
kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan, dan menyertakan 
masyarakat. 

Konsekuensi logis dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas 
pembantuan, maka pemerintahan daerah berhak 



membentuk peraturan daerah yang dilakukan 
oleh kepala daerah setelah dibahas dan 
mendapat persetujuan dari DPRD dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah 
provinsi/kabupaten/kota yang secara tegas 
diatur dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) UU 
RI No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi 
Daerah.12Politik  desentralisasi telah 
mengembangkan tatanan perpolitikan yang 
meletakkan otonomi daerah sebagai azas 
kehidupan baru dalam pengelolaan tata 
pemerintahan di daerah-daerah. 

Makna pada prinsip otonomi daerah yang 
mengintikan pada kreativitas masyarakat untuk 
mencapai kesejahteraannya, membuka peluang 
pada pengisian kreativitas itu. Masyarakat bisa 
berinisiatif menentukan cara itu untuk 
masyarakat sejahtera dengan kata lain syariat 
Islam dapat memberikan kontribusi sebagai 
kekuatan yang dirujuk oleh masyarakat melalui 
kreativitas pemerintahan dalam kebijakan-
kebijakannya. 

Kehendak masyarakat untuk menjadikan 
syariat Islam sebagai rujukan pengambilan 
keputusan (kebijakan) atau rujukan perbuatan 
atau tingkah laku, mungkin karena kesadaran 
hukum yang berkembang di masyarakat atau 
karena adanya kekecewaan pada tatanan sistem 
hukum yang telah dianut. Terlepas dari 
kemungkinan-kemungkinan tersebut, syariat 
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tentang otonomi daerah 2004-2009 beserta penjelasannya 
,( Citra Umbara: Bandung, 2009), h. 90. 



Islam secara normatif mengandung pesan-pesan 
norma untuk aspek-aspek apa saja, termasuk 
ekonomi dan supremasi hukum. Ini adalah salah 
satu peluang dan sekaligus tantangan bagi 
syariat Islam untuk memformalisasikan dalam 
tatanan kehidupan bermasyarakat. 

Kreativitas syariat Islam untuk memasuki 
peluang tersebut di atas, dimungkinkan karena 
fleksibilitasnya, juga karena keterbukaannya 
pada simbol atau bahasa lokal. Syariat Islam, 
menurut fungsi dan substansi normatifnya 
mampu menerjemahkan bahasa lokal, terutama 
pada aspek non-ritual.13 

Dalam perkembangannya, implementasi 
desentralisasi dan otonomi daerah ternyata 
direspon sangat beragam dan berbeda antara 
daerah yang satu dengan daerah 
lainnya.Faktanya adalah banyak pemerintah 
daerah yang melakukan improvisasi, kreasi 
bahkan di antara kebijakan-kebijakan itu adalah 
Perda yang bernuansa syariat Islam.Sejumlah 
perda telah menjadi isu untuk ditelaah penulis 
kutipkan melalui internet14dibawah ini sudah 
diundangkan di berbagai daerah dan sebanyak 
22 daerah yang mengimplementasikan perda 
yang mengatur persoalan moralitas dan syariat 
Islam dalam semua lini kehidupannya. 
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Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak 
Perempuan, Dan Non-Muslim. 
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Perda-Perda yang dimaksud adalah: 

1. Makassar, Perda kota Makassar No. 
5/2006 tentang Zakat. 

2. Makassar, Perda kota Makassar No. 7 
tahun 2006 tentang pengawasan, 
pengendalian, pengedaran dan 
penjualan, serta perizinan tempat 
penjualan minuman beralkohol. 

3. Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 
4/2006 tentang pendidikan Alqur’an. 

4. Perda Kab. Maros no. 16/2005 tentang 
berpakaian muslim dan muslimah. 

5. Perda Kab. Maros No. 15/2005 tentang 
gerakan Buta Aksara dan pandai baca 
Alquran dalam wilayah Kab. Maros. 

6. Perda Kab. Maros No. 17/2005 tentang 
Pengelolaan zakat. 

7. Perda Kab. Pangkajene Kepulauan 
(Pangkep) No. 11/2006 tentang 
larangan Pengedaran Minuman 
Beralkohol. 

8. Perda Kab. Polewali Mandar No. 
14/2006 tentang Gerakan Masyarakat 
Islam Baca Alquran. 

9. Perda Kab. Enrekang No. 6/2005 
tentang Busana Muslim. 

10. Perda Kab. Bulukumba No.3 tahun 
2002 tentang Larangan, Pengawasan, 
Penertiban, dan Penjualan Minuman 
Beralkohol. 

11. Perda Kab. Bulukumba No. 2 tahun 
2003 tentang Pengelolaan Zakat 
Profesi, Infak, dan Sedekah. 



12. Perda Kab. Bulukumba No.5 tahun 
2003 tentang Berpakaian Muslim dan 
Muslimah. 

13. Perda Kab. Bulukumba No. 6 tahun 
2003 tentang Pandai Baca alquran 
bagi Siswa dan Calon Pengantin. 

14. Peraturan Desa Muslim Padang 
Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumba No. 05 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Hukuman 
Cambuk. 
 

Suatu hal yang sangat menarik perhatian 
penulis adalah bahwa pasca pemberlakuan 
perda syariat Islam di Bulukumba, maka tingkat 
kriminalitas turun hingga 80%.Hal ini berarti 
formalisasi syariat Islam lewat perda berdampak 
pada meningkatnya tingkat keamanan di daerah 
tersebut.15Formalisasi syariat Islam 
meningkatkan kesadaran masyarakat pada 
ketaatan beragama dan hukum agama. Persepsi 
masyarakat provinsi Sulawesi - Selatan yang 
mendukung pemberlakuan hukuman pidana 
Islam terhadap pelaku minuman beralkohol 
dipengaruhi oleh realitas dimana tingkat 
kriminalitas meningkat utamanya di kalangan 
remaja, dan bagi sebagian masyarakat muslim 
tersebut berpendapat bahwa, satu-satunya 
harapan untuk mengatasi tindak pidana 
terutama minuman beralkohol, perlu 
diupayakan penerapan hukum pidana Islam 
lewat perda bernuansa syariat Islam. 
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Hal tersebut di atas yang menjadi salah 
satu faktor menariknya kajian ini untuk 
ditelusuri sehingga kelak dalam buku ini  ini 
terdapat kejelasan akan substansi hukum, 
pemahaman dan manfaat dilaksanakannya 
perda-perda bernuansa syariat tersebut di 
provinsi Sulawesi Selatan. 

C.  Tujuan Syariat Islam (Maqasid Al-Syari'ah) 

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab 
suci, al-Quran.Sebagai sumber utama, al-Quran 
mengandung berbagai ajaran.Di kalangan ulama 
ada yang membagi kandungan al-Quran kepada 
tiga kelompok besar, yaitu aqidah, khuluqiyyah 
dan 'amaliah.Aqidah berkaitan dengan dasar-
dasar keimanan, Khuluqiyah berkaitan dengan 
etika atau akhlak.Amaliah berkaitan dengan 
aspek-aspek hukum yang muncul dari aqwal 
(ungkapan-ungkapan), dan aqfal (perbuatan-
perbuatan manusia).Kelompok terakhir 
('amaliah) ini, dalam sistematika hukum Islam 
dibagi ke dalam dua besar. Pertama Ibadat, yang 
di dalamnya diatur pola hubungan manusia 
dengan Tuhan. Kedua muamalah yang di 
dalamnya diatur pola hubungan antara sesama 
manusia.16 

Sebagai sumber ajaran, al-Quran tidak 
memuat pengaturan-pengaturan yang terperinci 
tentang ibadah dan muamalah Dari 6360 ayat, al-
Quran, hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan 

                                                             
16Abd. Al-Wahab Khallaf, llm Ushul Fiqh (Kairo: 

Dart al-Kuwaitiyyah, 1968), h. 32 
 



aspek-aspek hukum.17Hal ini mengandung arti 
bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum 
dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-
dasar atau prinsip-prinsip dalam al-
Quran.Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, 
dituangkan pula oleh Nabi penjelasan melalui 
hadis-hadisnya.Berdasarkan atas dua sumber 
inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama 
bidang muamalah dikembangkan oleh para 
ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah 
mencoba mengembangkan pokok atau prinsip 
yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu 
dengan mengaitkannya dengan maqashid al-
syari'ah. 

Secara lughawi (bahasa), maqashid syari'ah 
terdiri dari dua kata, yakni maqashid dan 
syari'ah.Maqashid adalah bentuk jama' dari 
maqashid yang berarti kesengajaan atau 
tujuan.18 Syari'ah secara bahasa berarti المواضع  

yang berarti jalan menuju sumber air.  19  تحدر

Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan 
sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.20 

                                                             
17 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai 

Aspeknya (Jakarta, UI Press, 1984), h. 7. 
 
18Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written 

Arabic, J. Milton Cowan (ed) (London: Mac Dponald & Evan 
Ltd, 1980), h. 767. 

 
19 Ibn Mansur al-Afriqi, Lisan al- 'Arab, (Beirut: Dar 

al-Sadr, tth.), VIII, h. 175. 
 
20Fazlurrahman, Islam, alih bahasa Ahsin 

Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140 
 



Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip 
dari ungkapannya sendiri: 
 

 هذه ... وضعت لتحقيق مقا صدالشارع فى 21

 قياممصا لحهمفى الدين والدنيا معا

Artinya: 

"Sesungguhnya syariat itu bertujuan 
mewujudkan kemaslahatan manusia di 
dunia dan di akhirat", 
 
Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh 
al-Syatibi 

    الأ حكا م مشروعة لمصا لح العبا د22

Artinya: 

"Hukum-hukum disyariatkan untuk 
kemaslahatan hamba". 

Pemberian porsi yang besar terhadap 
kajian maqashid al-Syari'ah oleh al-Syatibi ini, 
bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua 
kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka 
merealisasikan kemaslahatan hamba.23Tak 
satupun hukum Allah dalam pandangan al-
Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum 
yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif 
ma la yutaq (membebankan sesuatu yang tak 

                                                             
21Fazlurrahman, Islam, h.6. 
 
22Fazlurrahman, Islam,h. 54. 
 
23Fazlurrahman, Islam,  h. 195. 
 



dapat dilaksanakan).24Dalam mengomentari 
pandangan al-Syatibi ini, Fathi al-Daraini 
memperkuatnya.Ia mengatakan bahwa hukum-
hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu 
sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni 
kemaslahatan.25Muhammad Abu Zahrah dalam 
kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki 
hukum Islam adalah kemaslahatan.Tak satupun 
hukum yang disyariatkan baik dalam al-Quran 
maupun Sunnah melainkan di dalamnya 
terdapat kemaslahatan.26Ajaran (doktrin) 
maqashid al-syari'ah al-Syatibi, menurut Khalid 
Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat 
sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan 
hukum.27 

Dalam memaparkan hakikat maqashid al-
syari'ah (subbab. A), penulis telah 
mengemukakan bahwa dari segi substansi, 
maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan. 
Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat 
berwujud dalam dua bentuk: pertama bentuk 
hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti 
kausalitas. Kedua, dalam bentuk majazi yakni 

                                                             
24Fazlurrahman, Islam, h. 150. 
 
25Fathi al-Daraini, al-Manahij al-Ushuliyyahfi 

Ijtihad hi al-Ra'yi fi al-Tasyri' (Damsyik: Dar al-Kitab al-
Hadis, 1975), h. 28. 

 
26Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: 

Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 366. 
 
27Muhammad Khalid Mas'ud, Islamic Legal 

Philosophy, (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), h. 
223. 

 



bentuk yang merupakan sebab yang membawa 
kepada kemaslahatan. 

 
Maqashid al-syari'ah dalam arti Maqashid 

al-Syari', mengandung empat aspek. Keempat 
aspek itu adalah: 

1. Tujuan awal dari syariat yakni 
kemaslahatan manusia di dunia 
dan di akhirat. 

2. Syariat sebagai sesuatu yang hams 
dipahami 
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif 
yang harus dilakukan, dan 
4. Tujuan syariat adalah membawa 
manusia ke bawah naungan hukum.28 
 

Aspek pertama berkaitan dengan muatan 
dan hakikat maqashid al-syari'ah.Aspek kedua 
berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat 
dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan 
yang dikandungnya.Aspek ketiga berkaitan 
dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan 
syariat dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan.Ini juga berkaitan dengan 
kemampuan manusia untuk 
melaksanakannya.Aspek yang terakhir berkaitan 
dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di 
bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.Atau 
dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan 
syariat berupaya membebaskan manusia dari 
kekangan hawa nafsu. 

                                                             
28 Muhammad Khalid Mas'ud, Islamic Legal 

Philosophy, h. 223. 



Aspek kedua, ketiga dan keempat pada 
dasarnya lebih tampak sebagai penunjang aspek 
pertama sebagai aspek inti.Namun sebelum 
menguraikan lebih panjang aspek pertama 
sebagai aspek inti, terlebih dahulu dipaparkan 
tiga aspek terakhir yang menurut al-syatibi 
memiliki keterkaitan dan merupakan rincian 
bagi aspek pertama. 

Aspek pertama sebagai inti dapat 
terwujud melalui pelaksanaan taklif atau 
pembebanan hukum terhadap para hamba 
sebagai aspek ketiga.Taklif tidak dapat dilakukan 
kecuali memiliki pemahaman baik dimensi lafal 
maupun maknawi sebagaimana aspek 
kedua.Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini 
dapat membawa manusia berada di bawah 
lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan 
hawa nafsu, sebagai aspek keempat.Dalam 
keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya 
syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia 
dan di akhirat, sebagai aspek inti, dapat 
diwujudkan.29 

Dalam rangka pembagian maqashid al-
syari'ah, aspek pertama sebagai aspek inti 
menjadi fokus analisis, Sebab, aspek pertama 
berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat 
oleh Tuhan.Hakikat atau tujuan awal 
pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan 

                                                             
29 Baca Tahqiq Abdullah Darraz dalam halaman 

yang sama. Lihat pula Satria Efendi, "Maqashid al-Syari'ah 
dan perubahan Sosial", Makalah Seminar Aktualisasi Ajaran 
Islam III, (Jakarta Departemen Agama, 1991), h.1. 

 



kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat 
diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat 
diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur Pokok 
itu kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, 
akal dan harta.30 

Dalam usaha mewujud dan memelihara lima 
unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat 
maqashid atau tujuan syari'ah, yaitu: 

1) Maqashid al-Daruriyat 

2) Maqashid al-Hajiyat, dan 

3) Maqashid al-Tahsiniyat.31 

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha 
mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara 
sempurna, maka ketiga tingkat maqasid di atas, 
tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-
Syatibi, tingkat hajiyat adalah penyempurna 
tingkat daruriyat.Tingkat tahsiniyat merupakan 
penyempurna lagi bagi tingkat hajiyat, 
Sedangkan daruriyat menjadi pokok hajiyat dan 
tahsiniat.32 

                                                             
30Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-

literature hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-
Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. 

 
31Al-Syatibiy, Al-Muwafaqat, II, (T.Tp, Dar al- 

Ma’rifah, t.th), h.32 
 
32Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-

literature hukum Islam lebih dikenal dengan Ushul al-
Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, 
keturunan dan harta. 



Pengkategorian yang dilakukan oleh al-
Syatibi ke dalam maqashid daruriyat, hajiyat dan 
tahsiniyat, pada hemat penulis menunjukkan 
bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima 
unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. 
Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu 
tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, 
akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan 
dinamika pemahaman hukum yang diciptakan 
oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan manusia.33 

Dalam rangka pemahaman dan dinamika 
hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan 
oleh al-Syatibi ke dalam tiga maqasid itu perlu 
pula dilihat dalam dua kelompok besar yaitu segi 
keduniaan dan segi keakhiratan.Secara tegas al-
Syatibi memang tidak menyebut pembagian 
terakhir ini. Akan tetapi apabila kita memahami 
pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, 
bertolak dari batasan bahwa al-Maqashid adalah 
kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia 
juga membagi maqashid atau tujuan hukum itu 
kepada dua orientasi kandungan. Kedua 
kandungan itu adalah:  

a. al-masalih al-Dunyawiyyah (tujuan 
kemaslahatan dunia)  

                                                                                                          
 
33Abd. Al-Wahab Khallaf, llm Ushul Fiqh (Kairo: 

Dart al-Kuwaitiyyah, 1968),h. 200-204. 
 



b. al-Masalih al-Ukhrawiyyah34 
(tujuan kemaslahatan akhirat) 

Pembagian maqashid ke dalam maqashid yang 
mengandung kemaslahatan duniawi dan 
ukhrawi, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi 
untuk menarik garis pemisah secara tajam 
antara dua orientasi kandungan hukum Islam 
itu.Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak 
dapat dipisahkan dalam hukum Islam.35 

Pada dasarnya, daruriyat, hajiyat dan 
tahsiniyat, maupun pembagian kepada orientasi 
kandungan dunyawiyah dan ukhrawiyah adalah 
sangat penting.Kedua pembagian itu 
menunjukkan muatan dan skala prioritas dalam 
pengembangan hukum.Disamping itu dengan 
pembagian tersebut kita dapat menarik garis 
yang jelas antara lapangan (majal) hukum yang 

                                                             
34Al-Masalih al-Dunyawiyyah dapat diidentifikasi 

dengan maqasid al-Tabi'ah dan al-Masalih al-ukhrawiyah 
dapat didentifikasikan dengan maqashid al-asliyyah. Akan 
tetapi tidak sepenuhnya sama, karena maqashid al-
asliyyah dan maqashid al-Tabi'ah tidak menegaskan 
pemisahan aspek dunyawiyyah dan ukhrawiyyah. 
Maqashid al-asliyyah lebih menunjukkan pada sesuatu 
yang melekat dan hams ada dalam hukum Islam itu 
sendiri. 

 
35Keterkaitan orientasi kandungan hukum Islam 

merupakan perbedaan hakiki hukum Islam dengan 
hukum-hukum buatan manusia, yang tidak bersumber 
kepada wahyu.Perbedaan ini disebut oleh Abdullah Nasih 
Ulwah sebagai perbedaan prinsip (Al-Rabbaniyyah).Lihat 
Abdullah Nasih Ulwan, Syariat Islam: Hukum yang abadi, 
alih bahasa Daud Rasyid (Jakarta: Usamah Press: 1992), h. 
69-70. 

 



boleh dilakukan pengembangan melalui ijtihad 
dan lapangan hukum yang tidak boleh dilakukan 
ijtihad. 

Pembagian-pembagian tersebut di atas, 
sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci, 
menjadi titik tolak dalam memahami hukum-
hukum yang disyariatkan oleh Allah swt. Syariat 
Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis 
mencakup kehidupan yang komprehensif dan 
menyentuh semua sisi kehidupan, realistis 
dengan kenyataan yang dihadapi oleh umat 
manusia dan sesuai dengan perkembangan 
zaman, meliputi empat aspek yaitu aqidah, 
ibadah, mahdlah, muamalah dan akhlak, syariat 
Islam bertujuan untuk menjaga enam hal 
mendasar dalam hidup manusia yaitu agama, 
jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan36. 

Dari keenam hal mendasar yang menjadi 
tujuan dari syariat Islam pada dasarnya tidak 
perlu dideklarasikan ataupun dibuatkan regulasi 
baru karena dari keenam hal tersebut semua 
sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan 
sedikitpun.Sehingga untuk mewujudkan tujuan 
dari syariat Islam sudah ada aturan positif yang 
berlaku dan diperpedomani pemerintah dalam 
bentuk KUHPidana dan aturan-aturan tersebut 
juga bertujuan untuk kemaslahatan manusia. 
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Islam (Makassar: KPPSI dan LKIM-PENA, 2006), h. 13. 
 



 

 
D.     Kedudukan Akal dalam Syariat Islam 

 
Keistimewaan manusia yang paling penting 

adalah akal pikiran yang dimilikinya.Akal itulah 
yang membedakan si manusia dengan binatang, 
bahkan juga membedakan dengan 
malaikat.Dengan akal, manusia diangkat menjadi 
khalifah Tuhan, mengatasi martabat segala 
makhluk.Manusia diajarkan oleh Tuhan untuk 
dapat mengetahui definisi (nama-nama) segala 
sesuatu di alam ini.37 Dalam AI-Qur'an, banyak 
ayat yang  menyerukan perlunya penggunaan 
akal dalam kehidupan manusia. Ungkapan yang 
berbunyi لعلكم تعقلون (semoga kamu berakal),  

 لعلكم تعلمون ,(semoga kamu berpikir) لعلكمتتفكرون
(semoga kamu mengetahui), أفلا تبصرون (apakah 
mereka tidak memikirkan?), افلا يتدبرون (apakah 
mereka tidak mempertimbangkan?), dan 
ungkapan lain yang senada, menunjukkan betapa 
Al-Qur'an mendorong penggunaan akal bagi 
manusia. Apakah penggunaan akal itu juga dapat 
memasuki wilayah syariat, suatu hal yang 
menjadi kontroversial dalam pemikiran hukum 
Islam.Yang jelas, sumber syariat hanyalah Allah 
yang menurunkan wahyu lewat Rasul-Nya.Yang 
menjadi persoalan ialah sampai di mana 
kewenangan akal dalam memahami 
hukumsyariat, apakah hanya sekedar memahami 
ataukah dapat juga sampai kepada tingkat 
menetapkan hukum.Persoalan ini telah dibahas 

                                                             
37 Lihat dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 30-31. 
 



oleh para (mutakallimin) dan ushuliyin sejak 
zaman klasik. 

Al-Syathibi salah seorang ahli ushul di 
Granada, mengakui besarnya peranaan akal 
dalam memahami dalil-dalil syari'at, Dalam hal 
ini ia menetapkan ada tiga macam dalil, satu 
diantaranya ialah dalil akal, sedang dua lainnya 
adalah dalil adat ('adiyat) dan dalil teks Al-
Qur'an dan Al-Sunnah yang disebut dalil 
sam'iyat.38 Dalil akal dan dalil adat disejajarkan 
olehnya, dan dibaginya masing-masing menjadi: 
wajib, mustahil dan ja'iz (boleh). Perbedaan 
antara keduanya ialah dalil akal bersifat teoretis 
sedang dalil adat bersifat empirik, namun dua-
duanya bersifat rasional. Keabsahan dalil akal 
diuji dari segi benar dan tidaknya (shahih wa 
ghayr shahih), sedang dalil adat diuji dari segi 
kenyataan dan ketidak nyataan (wuqu' wa 'adam 
al-wuqu').39 

 
Ketika berbicara mengenai kepastian 

landasan ushul fikih, Al-Syathibi menyebut 
hukum akal (ushul 'aqliyah) dapat membawa 
kepada kepastian (ke-qath'iy-an) ushul fikih itu, 
disamping dalil-dalil syari'at yang difahami 
secara universal induktif (al-istiqra' al-kulliy), 
dan tidak ada lagi dasar hukum yang 
mengandung kepastian selain dari dua dasar 
hukum tersebut, kecuali penggabungan antara 

                                                             
38Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, juz I, (T.Tp, Dar al- 

Ma’rifah, t.th), h. 34. 
 
39Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I,   h. 34. 
 



keduanya.40Dengan demikian bagi Al-Syaathibi, 
dalil akal mempunyai kedudukan yang kuat, 
dapat mencapai tingkat kepastian sebagaimana 
dalil-dalil syariat yang tercantum dalam teks Al-
Qur'an dan Al-Sunnah.Menurut dia, dalil-dalil 
syariat itu sendiri tidak dapat mencapai derajat 
kepastian jika masing-masing berdiri sendiri 
secara parsial.Dalil-dalil itu dapat mencapai 
kepastiannya hanya jika terumuskan secara 
induktif, yangdidalamnya akal ikut berperan.41 

                                                             
40Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I h. 29-30. 

Selanjutnya ia menegaskan bahwa sekiranya ushul fikih itu 
dapat bersifat zhanniy (tidak pasti) tentu ia tidak dapat 
menjadi acuan bagi hal-hal yang bersifat logis (aqliy) 
karena ketidakpastian tidak berlaku dalam hal-hal yang 
bersifat logis; tidak juga dapat menjadi acuan universalitas 
syari'at, karena ketidakpastian hanya berkaitan dengan 
hal-hal yang bersifat persial (juz'iyat) Demikian pula 
sekiranya sumber-sumber syari'at (ashl al-syari'ah) 
bersifat tidak pasti berarti mengandung keraguan, dapat 
diubah dan digantikan, padahal tidak ada keraguan di 
dalamnya, dan Allah menjaminnya. Begitupun sekiranya 
ketidakpastian itu dapat menjadi landasan dalam ushul 
fikih tentu dapat pula menjadi dasar dalam teologi (ushul 
al-diri), suatu hal yang sangat mustahil menurut ijmak;  

 
41Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I,h. 37-38, dan 77. 

Dengan hal ini ia menyebutkan larangan pembunuhan 
sebagai contoh. Bahwa Al-Qur`an menjadikan qishash 
sebagai hukuman atas pembunuhan yang di sengaja, 
menyebut pembunuhan sebagai dosa besar dan 
mewajibkan zakat untuk menolong orang-orang yang tak 
dapat menyelamatkan hidupnya; di adakan pula 
Mahkamah dalam menyelesaikan perkara (pembunuhan) 
itu,dibentuk pula pasukan-pasukan guna membela 
manusia dari orang-orang yang selalu mengancam 
jiwanya; diwajibkan pula atas orang yang mengalami 
kesulitan untuk menghindar dari maut dengan jalan 
memakan segala yang halal dan haram berupa bingkai, 



Dengan kata lain cara induktif (al-istiqra’ al-
kulliy) dapat di tempuh hanya dengan 
penggunaan pikiran. Akal, tidak dapat menjadi 
dalil syari'at secara mandiri, karena betapapun 
besar kemampuannya, akan tidak dapat 
berfungsi sebagai dalil yang mencipta syari'at 
(al-aqlu lays bi syari').42Selanjutnya, akal juga 
mendapat penghargaan tinggi, karena 
mempunyai kemampuan untuk mengetahui 
mashlahah sebagai tujuan syari'at.Tuhan 
menciptakan manusia dalam keadaan tidak tahu 
apa-apa kemudian Allah memberinya ilmu dan 
petunjuk kepada jalan mencapai 
kemaslahatannya dalam hidup dunia dan 
akhirat. Ilmu diperoleh manusia melalui dua cara 
yakni dharuriy dan ta'lim. Ilmu dharuriy ialah 
ilmu yang dibawa manusia secara naluri sejak 
lahir, tanpa diketahui dari mana dan bagaimana 
timbulnya, seperti kemampuan seorang anak 
menyusu pada ibunya dan kesadaran setiap 
orang akan wujudnya sendiri. Sedangkan ilmu 
yang didapat secara ta'lim ialah ilmu yang 
melalui proses, seperti kemampuan berbicara 
dan mengindetifikasikan segala sesuatu di alam 
sekitar dan berbagai ilmu teoretisyang diperoleh 
akal.43 Baik ilmu yang bersifat naluri atau 

                                                                                                          
darah,, daging babi, dan sebagainya.Secara induktif semua 
ini menunjukan secara pasti haramnya pembunuhan. 
Dengan kata lain, hukum tidak didasarkan pada suatu 
nash, melainkan pada rumusan dari keseluruhan nash itu. 
Lihat  Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, (Juz I), h. 39. 

 
42Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I, h. 89 
 
43Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I,  h. 91. 
 



pembawaan sejak lahir, maupun yang diperoleh 
lewat proses pengajaran, merupakan potensi 
untuk mengetahui kemaslahatan sebagai tujuan 
syariat, dan itu adalah pemberian Tuhan sccara 
fitrah kepada manusia.44 

Bukti bahwa akal dapat mengetahui maslahat 
dalam garis besar ialah kesepakatan manusia 
untuk meninggalkan pengaruh nafsu sebagai 
syarat bagi tercapainya kemaslahatan dunia dan 
akhirat.Dengan demikian, salah satu fungsi 
syariat yang datang kepada manusia adalah 
memerinci kemaslahatan dan mewajibkannya 
atas manusia guna tegaknya kehidupan dunia 
untuk kehidupan akhirat, dengan jalan 
meninggalkan kecenderungan nafsu.45Begitu 
pula sebaliknya, kemaslahatan tidak mungkin 
tercapai dengan memperturutkan hawa 
nafsu.Nafsu, hanya membawa pertumpahan 
darah dan kebinasaan.46Dari sini dapat dipahami 
bahwa Al-Syathibi memandang akal dapat 
mengetahui sesuatu secara obyektif dan empirik, 
seperti halnya bahaya yang ditimbulkan nafsu 
tersebut. Misalnya akal dapat mencela sikap 
sombong dan membesar-besarkan jasa pada 
orang lain,47 hal mana dikukuhkan selanjutnya 
secara syariat oleh Tuhan dengan firman-

                                                             
44Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I, h. 179-181 
 
45Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I, h. 307 
 
46Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I, h. 170 
 
47Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I ,h.36 
 



Nya.48Begitupun nilai utama pada 
kesederhanaan dapat diketahui oleh akal, baik 
sccara empirik maupunmenurut tradisi umum, 
misalnya kesederhanaan dalam membelanjakan 
harta tidak boros dan tidak pula kikir.49 

Demikianlah akal mempunyai peran dalam 
mengenai maslahat duniawi.Adapun maslahat 
yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi tidak 
dapat diketahui oleh akal kecuali dengan 
perantaraan syariat.50Oleh karena itu akal tidak 
dapat mengetahui kenikmatan (maslahat) yang 
ada pada sorga, dan tidak dapat pula mengetahui 
siksaan (mafsadat) yang ada dalam 
neraka.Begitupun keadaan orang-orang yang 
masuk dalam neraka, kemudian masuk sorga 
dengan rahmat Allah.Semua pengetahuan 
mengenai hal ini bersumber dari syariat, karena 
masalah akhirat bukanlah lapangan kerja akal.51 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa 
ulama ushuliyin mengakui kemampuan akal 
mengetahui nilai baik dan nilai jahat suatu 
perbuatan, namun tidak memberi kewenangan 
pada akal untuk menetapkan kewajiban berbuat 
baik dan kewajiban meninggalkan yang jahat. 

                                                             
48 Q.S.Al-Baqarah (2): 264. Artinya: "Hai orang 

beriman janganlah menghapus (pahala) sedekahmu 
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan 
sipenerima). 

 
49Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I, h. 168. 
 
50Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I, ,h.48. 
 
51Al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Juz I, ,h.33 
 



Ungkapan mengenai hal ini ialah berbunyi:         ان

 ann al-'aql layuhassin wa)العقل لا يحسن ولا يقبح
layuqabbih: akal tidak mewajibkan melakukan 
yang baik dan tidak mewajibkan meninggalkan 
yang jahat).52Ungkapan ini tidak menolak 
kemampuan akal mengetahui nilai baik dan nilai 
jahat, oleh karenanya, ungkapan tersebut perlu 
diberi interpretasi yang sejalan dengan pendapat 
tentang kemampuan akal. Seperti telah 
disebutkan ulama ushul menolak adanya 
kewajiban sebelum datang syariat, karena bagi 
mereka akal tidak berfungsi sebagai pembuat 
hukumsyariat atau tegasnya: أن العقل ليس بشارع(aan 
al-'aql lays bi syari': akal itu tidak mencipta 
syariat).53Dengan demikian akal tidak dapat 
bertindak untuk memerintahkan dan melarang 
sesuatu,54  dan tidak dapat pula menetapkan 
halal dan haramnya sesuatu.55  Dengan kata lam, 
meskipun akal dapat mengetahui nilai baik dan 
jahat yang terdapat pada suatu perbuatan,akal 
tidak dapat mewajibkan dan mengharamkannya. 
Al-Syathibiy menambahkan bahwa ilmu yang 
diakui keabsahannya oleh syariat dan 
diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah 
ilmu yang mendorong untuk beramal (al-ba'its 

                                                             
52Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz I, h. 87 
 
53Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz I,h.35 dan 87. 
 
54Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz I, h.333 
 
55Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz I,(T.Tp, Dar al- 

Ma’rifah, t.th),h. 377. 
 



'ala al-'amal) dan mencegah seseorang dari 
berperilaku menurut nafsunya.56 

Akan halnya peranan akal setelah syariat 
datang, ternyata di kalangan ushuliyin pun dapat 
diterima.Dalam kehidupan sehari-hari, dijumpai 
banyak perbuatan yang mengandung maslahat 
bercampur dengan mafsadat.Untuk menentukan 
apakah perbuatan itu mengandung maslahat 
yang menjadi tujuan syariat atau tidak, maka 
perlu diuji manakah di antara dua unsur 
maslahat dan mafsadat yang ada di dalamnya itu 
dominan.Untuk menentukan unsur yang 
dominan itu, akal berperan untuk menilainya 
berdasarkan kriteria tradisi (al-'adah) yang 
berlaku.57Hal ini berarti bahwa dalam 
pelaksanaan sejumlah ketentuan syariat, sangat 
dibutuhkan pertimbangan pengetahuan akal, 
yakni menyangkut hal-hal yang bersifat umum 
(global) yang tidak diberi perincian oleh 
syariat.58 Atas landasan filosofis inilah kegiatan 
diatur sedemikian rupa sehingga tidak 
menimbulkan kesulitan atas manusia dan tidak 
pula mengabaikan kultur ('adah) yang menjadi 
sendi kemaslahatan duniawi.59 

 
 
 

                                                             
56Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz I,h. 69. 
 
57 Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz II, h. 26. 
 
58Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz II, h.93 
 
59Al-Syathibiy, Al-Muwafaqat, Juz II, h. 93. 



E.   Sejarah Perkembangan Hukum Islam di 
Indonesia 

Terlepas dari hal di atas, maka Hukum 
Islam dikenal di Indonesia setelah agama Islam 
disebarluaskan di Indonesia, walaupun belum 
ada kata sepakat tentang masuknya Islam ke 
Indonesia diantara para ahli sejarah Indonesia, 
karena ada juga yang mengatakan pada abad 
pertama Hijriyah (abad ke-7 Masehi atau 8 
Masehi), ada pula yang mengatakan pada abad 
ke-7 Hijriyah (abad 13 Masehi).60Namun dapat 
dikatakan, bahwa setelah agama Islam datang ke 
Indonesia hukum Islam telah diikuti dan 
dilaksanakan para pemeluk agama Islam di 
Indonesia. 

Dengan demikian, masuk dan 
berkembangnya hukum Islam di Indonesia 
bersamaan dengan masuk dan berkembangnya 
agama Islam itu sendiri.Meskipun ada yang 
berpendapat bahwa masuknya Islam ke 
Indonesia adalah berasal dari Arab, namun 
kebanyakan pendapat mengatakan masuknya 
Islam itu bukan dari Arab (pusatnya di Timur 
Tengah), tetapi melalui India, sehingga paham 
mistik yang berasal dari India itu, banyak sekali 
pengaruhnya terhadap umat Islam 
Indonesia.61Sehingga agama Islam di Indonesia 

                                                             
60Lihat K.N. Sofyan Hasan, SH dan Warkum 

Sumitro, SH. Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di 
Indonesia (Get.I; Surabaya: Karya Anda, 1994), h.18-19. 

 
61s Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, 

SH, Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia (Cet. 



lebih banyak menonjolkan aspek mistik 
ketimbang aspek hukum sebagai corak 
aslinya.Hal ini dapat dimaklumi, mengingat 
peranan mistik asli dari masa pra Islam dan 
ajaran yang berasal dari Hindu Budha sangat 
besar pengaruhnya sebelum masuknya 
Islam.Oleh karena itu, Islam yang masuk lebih 
sesuai dengan kondisi Indonesia dengan corak 
yang bercampur mistik, sehingga Islam mudah 
dan segera tersebar. 

Kondisi seperti di atas, maka para wali 
songo di Jawa menyebarkan Islam dengan 
menggunakan wayang-wayang sebagai media 
komunikatif mereka dengan rakyat di dalam 
berdakwah, yang akhirnya menimbulkan kesan 
(efek) melestarikan nilai-nilai tradisional 
sebelum Islam. 

Snouck Horgrounye dalam 
pengamatannya mengatakan, bahwa agama 
Islam yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, 
sebelumnya sudah mengalami proses 
penyesuaian dengan agama Hindu. Karena itu, 
dengan mudah menyelaraskan dirinya dengan 
agama Hindu campuran yang ada di Jawa dan 
Sumatera.Sedangkan menurut Benda Harry J 
bahwa agama Islam dipaksa untuk 
menyesuaikan diri dengan tradisi yang berabad-
abad umurnya, yaitu tradisi penduduk asli dan 
tradisi Hindu Budha yang dalam prosesnya juga 
banyak kehilangan doktrinnya. 

                                                                                                          
I; Jakarta: Akademika Presindo, 1984), h. 15.lihat juga pada 
K.N sofyan S.H,dan Warkum Sumitro S.H, h.18-23. 



Berbeda dengan pendapat Snouck 
Horgrounye dan Benda Harry. J, maka S.M.N. Al-
Attas mengatakan, bahwa tahap pertama di 
Indonesia, yang menonjol adalah aspek hukum 
dan bukanlah aspek mistik, sebab penafsiran 
Islam secara mistik, baru terjadi dalam tahap 
berikutnya antara 1400 - 1700.62 Bila kita 
mengambil dan condong pada pendapat Al-Attas, 
maka tentunya telah terjadi semacam proses 
pelemahan hukum ajaran Islam. Dengan kata 
lain, bahwa orang Islam di Indonesia, mulanya 
taat pada hukum Islam, tapi kemudian mereka 
meninggalkan lalu mengikuti ajaran mistik. 

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, 
maka tidak dapat dipungkiri dan sudah 
merupakan kenyataan bahwa nilai-nilai 
tradisional telah dan banyak mempengaruhi 
substansial pelaksanaan hukum Islam di 
Indonesia. Meskipun nilai-nilai tersebut, 
mulanya diterima hanya untuk sementara waktu 
oleh para penyebar-penyebar Islam, yaitu untuk 
memperlancar proses Islamisasi di Indonesia. 
Namun kenyataan kemudian justru 
menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu 
dominasi nilai-nilai tradisional yang akhirnya 
menimbulkan konflik-konflik dalam kehidupan 
masyarakat.Fenomena ini, nampak jelas hingga 
sekarang.Terutama yang mengaku beragama 
Islam, namun masih juga memberikan simbol-
simbol (tradisi) dalam kegiatan yang sebenarnya 
merupakan penyimpangan dari nilai-nilai hukum 

                                                             
62Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, SH, 

Perkembangan Ringkas Hukum Islam di  Indonesia , h 16-
17. 



Islam.Fenomena ini dapat dilihat dalam tradisi di 
propinsi kita masing-masing. 

Secara sosiologis, nampak juga adanya 
dikhotomi dalam kehidupan masyarakat tentang 
Islam santrian dan Islam abangan, misalnya pada 
masyarakat Jawa, sebagai simbol orang Islam 
yang benar-benar melaksanakan hukum Islam 
dengan baik, dan orang Islam yang namanya 
Islam, tapi tidak melaksanakan hukum Islam. 
Perbedaan ini sangat besar pengaruhnya.63 

Meskipun  penduduk  Indonesia  
mayoritas  Islam  dan  bukan negara Islam,  
sekaligus  memiliki  aneka  macam kepercayaan 
dari berbagai aspek (sudut pandang) yang 
beragam, namun harus diakui bahwa Islam dan 
hukum Islam telah berkembang dan 
dipraktekkan pada beberapa kerajaan di 
Indonesia. Diantaranya adalah : 

1. Kerajaan Samudera Pasai.  Kerajaan ini 
berdiri setelah Raja Rejendra satu dari India 
1023-1024 tidak berhasil menundukkan 
daerah tersebut. Sehingga tercatat dalam 
sejarah bahwa Malik Saleh  adalah raja yang 
menduduki  tahta,  sekaligus  sebagai 
penguasa beragama Islam dengan kerajaan 
Samuderai Pasai. Disamping kerajaan 
Samudera Pasai sebagai kerajaan pertama, 
juga tercatat kerajaan di Aceh. Hukum Islam 
tertanam kuat di sana sampai Indonesia 
merdeka. 

2. Kerajaan Mataram. 
                                                             

63Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, SH, 
Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, h. 18. 



Sebelum Sultan Agung menjadi Sultan 
Mataram, hukum Islam tidak banyak 
berpengaruh dikawula-kawula 
kerajaan.Banyak diantara mereka memeluk 
agama Hindu.Tetapi setelah Sultan Agung 
memerintah, hukum Islam pun berpengaruh 
dan hidup di kerajaan itu.Hal ini dapat dilihat 
dengan berubahnya tata hukum Mataram 
yang mengadili perkara-perkara yang 
membahayakan keselamatan kerajaan.Istilah 
pengadilan yang mengadili perkara-perkara 
itu, disebut dengan Kisas.Suatu makna dalam 
Islam yang sebenarnya tidak sesuai dengan 
makna pengadilan tersebut. Tidak hanya di 
daerah kekuasaan Sultan Agung, tetapi juga 
dipesisir sebelah utara Jawa, utamanya di 
Cirebon hukum Islam pun berkembang di 
sana. Khususnya, pada masalah-masalah 
yang berhubungan dengan kekeluargaan.Di 
Cirebon seperti daerah-daerah lain di 
lingkungan kerajaan Mataram, di bawah 
tokoh agama yang kemudian diabadikan 
sebagai salah seorang tokoh Walisongo 
"Fatahillah".Kerajaan ini, masih kuat 
mempertahankan ritus dan tradisi Islam, 
meskipun tidak seluruhnya.Pengaruh Islam 
dalam lapangan hukum tertentu pada 
kerajaan Fatahillah telah mengalahkan 
hukum Jawa kuno, hukum asli penduduk 
setempat dan juga pengaruh hukum Hindu 
yang juga merupakan hukum pendatang. 

3. Kerajaan Banjar. 

Kerajaan ini tercatat sebagai suatu 
kerajaan besar yang memeluk 



Islam.Penyebaran Islam yang mantap pada 
kerajaan Banjar berpuncak setelah Sultannya 
masuk Islam, yang semula bernama pangeran 
Samudera berganti namanya menjadi 
Pangeran Suriansyah.Setelah Sultan 
Suriansyah wafat, maka pengganti-
penggantinya masih terus melanjutkan 
tradisinya dalam mengembangkan agama 
Islam.Kehidupan keagamaan pada kerajaan 
Banjar secara kongkrit diwujudkan dengan 
adanya mufti-mufti dan qadli, yaitu hakim 
dan penasehat kerajaan dalam bidang 
agama.Tugas mereka terutama adalah 
menangani masalah-masalah yang berkenaan 
dengan hukum keluarga dan hukum 
perkawinan. Demikian pula qadli, di samping 
menangani masalah-masalah hukum privat, 
teristimewa juga menyelesaikan perkara-
perkara pidana atau dikenal dengan Had. Dan 
tercatat dalam sejarah bahwa hukum bunuh 
bagi orang murtad dan potong tangan untuk 
pencuri serta mendera siapa saja yang 
kedapatan melakukan zina pernah berlaku di 
kerajaan Banjar. Bahkan dalam    tatanan 
hukum kerajaan  Banjar telah dikodifikasikan 
dalam bentuk sederhana aturan-aturan 
hukum yang sepenuhnya berorientasi kepada 
hukum Islam. Kodifikasi itu dikenal 
kemudian dengan undang-undang Sultan 
Adam.64 

Selain   di  kerajaan   Banjar,   Samudera   
Pasai,   Mataram   dan Cirebon. Hukum Islam 

                                                             
64Lihat Samsul Wahidin,SH, dan Abdurrahman, SH, 

Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia, h. 24-27 



diikutd dan dilaksanakan juga oleh para pemeluk 
agama Islam dalam kerajaan-kerajaan Demak, 
Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel. 

F. Pengertian dan Batasan Istilah Syariat 
Islam. 

 
Syari'ah secara bahasa berarti المواضع تحدر  

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan  65 

menuju sumber air ini dapat pula dikatakan 
sebagai jalan ke arah sumber pokok 
kehidupan.66Sebelum kita melangkah kepada 
pengertian istilah maqashid al-syari'ah, terlebih 
dahulu dijelaskan pengertian istilah syari'ah 
secara terpisah.Dalam literatur hukum Islam 
dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama 
tentang syari'ah ini. 

Muatan syari'ah mencakup aqidah, 
'amaliyyah, dan khuluqiyah. Firman Allah antara 
lain Q.S. al-Jasiyah/45: 18 yang berbunyi: 

  

  

  

  

  

  

  

Terjemahnya: 
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al-Sadr, tth.), VIII, hlm. 175. 
 
66Fazlurrahman, Islam, h. 140. 
 



"Kemudian kami jadikan  kamu  berada  di  
atas  suatu syariat (peraturan) dari urusan 
(agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan 
janganlah  kamu  ikuti    hawa nafsu 
orang-orang  yang  tidak mengetahui"67 

Secara etimologi, Kata 'syariat' (asy-
syari'ah) terbentuk dari kata syara'a-yasra'u-
syari'atan/syar'an, yang mengandung dua makna 
yaitu jalan lurus (at-thariq al-mustaqim) dan 
sumber air (mawrid al-ma'lial-istisqa’).Secara 
terminologi atau menurut istilah, berarti 
ketentuan hukum Allah yang diturunkan kepada 
Nabi dan Rasul untuk umatnya, agar dapat 
diamalkan dengan penuh keimanan, baik 
hukum-hukum itu berkaitan dengan amaliah, 
atau berkaitan dengan aqidah maupun 
akhlak.68Sedang dalam kamus Marbawi, syariat 
diartikan "undang-undang atau hukum yang 
telah ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-
Nya. 

Pengertian tersebut memberi kesan 
bahwa syariat tidak lain dari aturan atau 
ketentuan yang digariskan oleh Allah swt kepada 
hamba-hamba-Nya melalui utusan (rasul) yang 
ditugasi untuk membimbing manusia ke jalan 
yang benar. Dengan demikian, aturan atau 
ketentuan yang dimaksud ada yang tercantum 
dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama dan 
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68Amir Syarifuddin Pembaharuan dan Pemikiran 

dalam Islam ( Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 16-17 



pertama dari hukum Islam, ada yang terdapat 
dalam sunnah Rasul Muhammad saw. Sebagai 
sumber kedua sekaligus berfungsi sebagai 
penjelasan terhadap kandungan Al-Qur'an yang 
masih memerlukan penjelasan atau sebagai 
perinci terhadap makna-makna ayat-ayat Al-
Qur'an yang masih bersifat universal. 

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah 
swt.itu ada yang berkaitan dengan hubungan 
antara manusia dan Tuhannya. Melalui 
pelaksanaan kewajiban keagamaan, seperti 
shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya; dan ada 
pula yang berkaitan dengan hubungan antara 
sesama muslim melalui jalinan hubungan kerja 
sama dalam kebaikan dan ketaqwaan, selain itu, 
ada pula melalui jalinan hubungan baik antara 
penganut agama Islam dan yang non-muslim 
melalui kerja sama untuk mewujudkan 
kesejahteraan bersama serta melanggengkan 
perdamaian. 

Melihat obyek cakupan syariat Islam 
seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat 
dipahami bahwa sebenarnya materi yang 
digarap oleh pakar hukum Islam dalam rangka 
penerapan dan penegakan syariat Islam tidaklah 
sesempit dengan apa yang dibayangkan oleh 
sebagian kalangan terutama oleh mereka yang 
karena ketidaktahuannya tentang syariat Islam 
lantas menganggapnya sebagai atau hanya 
terbatas pada hukum rajam, qiyas, potong 
tangan, dera (cambuk), dan sebagainya yang 
memberi kesan kejam, keras dan tidak 
berperikemanusiaan. Pada hal apa yang 
dikemukakan itu hanyalah berupa sanksi atas 



perbuatan yang belakangan ini disepakati 
sebagai pelanggaran HAM (Hak AzasiManusia)69. 
Maksudnya apabila tidak terjadi pelanggaran 
atas HAM, maka tidak ada penjatuhan hukuman 
atas perbuatan orang bersangkutan. 

Dengan demikian syariat Islam dipahami 
sebagai piranti yang paling ampuh dalam 
pemberian perlindungan terhadap kehidupan 
semua makhluk Tuhan, agar tidak terjadi 
pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Kalau 
begitu, kalangan yang terlanjur menilai syariat 
Islam sebagai sesuatu yang kejam dan tidak 
berperikamanusiaan harus cepat-cepat 
menempuh langkah sifting 
paradigma(pengalihan asumsi) menuju 
pengambilan kesimpulan bahwa syariat Islam 
sesungguhnya amat sarat dengan nilai-nilai kasih 
sayang dan jika petunjuknya diterapkan dalam 
kehidupan, baik secara individual maupun 
secara komunal, maka warga masyarakat dan 
kehidupan itu sendiri akan terayomi dengan 
penuh kedamaian, ketentraman, kesejahteraan 
dan kebahagiaan dalam pengertian yang 
sebenarnya. Sebab semua gejala penyebab 
ketakutan dan ketidaknyamanan akan semakin 
tereleminasi. Di sinilah antara lain bukti 
kebenaran statement Qur'ani bahwa kedatangan 
Rasulullah Muhammad saw. (sebagai Rasul 
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pembawa syariat Islam) tiada lain tujuannya 
sebagai rahmatan bagi seluruh isi alam.70 

Syariat Islam dalam pengertian yang lebih 
luas dapat dirumuskan sebagai jalan hidup yang 
benar menurut tuntutan agama Islam, dimana 
masyarakat  menikmati   ketentraman, 
kebahagiaan, dan  kesejahteraan dalam 
keridhaan Allah swt. Sementara indikator 
tentang nilai benar atau salahnya pelaksanaan 
syariat Islam, demikian pula tentang baik atau 
buruknya suatu perlakuan seseorang, harus 
didasarkan atas kriteria yang ditetapkan oleh  
Allah  swt. dalam Al-Qur'an dan  hadis  Nabi 
Muhammad saw. 

Adapun yang menjadi dasar atau sumber 
syariat Islam secara garis besar bertumpu pada 
Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang dikategorikan 
sebagai sumber pokok, namun masih ada dua 
sumber tambahan lainnya, yaitu Ijma' dan Qiyas 
sebagaimana yang disepakati dan sering 
dijadikan pegangan oleh mayoritas ulama. 

G.   Tujuan Hukum Pidana Islam 

Pembuat hukum tidak menyusun 
ketentuan-ketentuan hukum dari syariat tanpa 
tujuan apa-apa, melainkan di sana ada tujuan 
tertentu yang luas. Dengan demikian, untuk 
memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak 
perlu diketahui apa tujuan dari ketentuan itu. 

                                                             
70 Dr.  Ahmed  Shalabi, Dkk.  IslamAgama  Teroris  

(Bantahan-Bantahan  Islam Terhadap Propaganda Barat), 
(Surabaya: Arkola. 1997), h. 9. 



Di samping itu, karena kata-kata dan teks 
dari satu ketentuan mungkin mengandung 
beberapa arti di atas berbagai dasar, adalah 
sukar untuk memilih satu arti dari sekian arti 
lain, kecuali kita mengetahui tujuan nyata dari 
pembuat hukum dalam menyusunnya. 

Lebih jauh, kita tidak dapat 
menghilangkan ketidaksesuaian antara 
ketentuan yang bertentangan, kecuali kita 
mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. 
Singkatnya, adalah mutlak bagi yang 
mempelajari hukum Islam untuk mengetahui 
maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan 
keadaan atau kejadian yang memerlukan 
turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur’an dan Hadits 
Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi 
tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai 
berikut. 

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-
kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama 
dan utama dari syariat. Dalam kehidupan 
manusia, ini merupakan hal penting, 
sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila 
kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, 
akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban 
di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang 
primer ini (dharuriyat), dalam kepustakaan 
hukum Islam disebut dengan istilah al-
maqasid al-khamsah, yaitu: agama, jiwa, akal 
pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat 
telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, 
dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta 
menegaskan ketentuan-ketentuan yang 



berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang 
esensial. 

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin 
keperluan hidup (keperluan sekunder) atau 
disebut hajiyat. Ini mencakup hal-hal penting 
bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas 
untuk penduduk dan memudahkan kerja 
keras dan beban tang-gung jawab mereka. 
Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut 
mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan 
ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah 
kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, 
keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai 
hal yang menyingkirkan kesulitan dari 
masyarakat dan membuat hidup menjadi 
mudah bagi mereka. 

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan 
Islam adalah membuat berbagai perbaikan, 
yaitu menjadikan hal-hal yang dapat 
menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan 
manusia mampu berbuat dan mengatur 
urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) 
atau tahsinat. Ketiadaan perbaikan-
perbaikan ini tidak membawa kekacauan 
sebagaimana ketiadaan kebutuhan-
kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-
apa yang perlu untuk menghilangkan 
berbagai kesulitan dan membuat hidup 
menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal 
yang apabila tidak dimiliki akan membuat 
hidup tidak menyenangkan bagi para 
intelektual. Dalam hal ini, perbaikan 
mencakup arti kebajikan (virtues), cara-cara 
yang baik (good manner), dan setiap hal yang 
melengkapi peningkatan cara hidup. 



 
H.  Pangngaderreng, Siri’ dan Syariat Islam 

 
Ketika Islamisasi memasuki Sulawesi Selatan, 

masyarakat Bugis-Makassar telah memiliki 
hukum adat yang tertuang dalam 
“Pangngadereng” (Bugis) dan “Pangngadakkang” 
(Makassar) yang selanjutnya berpadu dan 
terkulturasi oleh syariat islam. Nilai-nilai yang 
ada dalam unsur-unsur Pangngaderreng 
bersumber dari lontarak, dimana di dalamnya 
termaktub bentuk-bentuk ungkapan yang 
merupakan jiwa dan semangat masyarakat 
Bugis-Makassar dalam memahami dan 
melaksanakan syariat Islam. Pangngaderreng 
merupakan petuah raja-raja dan orang bijaksana 
di tanah Bone abad ke 16/17 yang berisi bahan-
bahan tertulis yang melukiskan pandangan 
hidup orang Bugis meliputi norma-norma 
keagamaan, sosial budaya, kenegaraan, hukum 
dan lain sebagainya. Sistem Pangngaderreng 
terdiri atas lima unsur pokok yang terintegrasi 
dalam membangun kehidupan moral manusia 
yaitu: 

1. Adek atau adat, yang berfungsi 
memperbaiki rakyat. 

2. Rapang atau jenis pondasi, berfungsi 
mengokohkan kerajaan. 

3. Warik atau aturan perbedaan 
pangkat  kebangsawanan (strata 
sosial) berfungsi memperkuat 
kekeluargaan dan Negara secara 
keseluruhan. 

4. Bicara atau peradilan, berfungsi 
memagari perbuatan yang sewenang-



wenang yang disebut juga hukum 
acara peradilan. 

5. Sarak atau syariat Islam, berfungsi 
sebagai sandaran bagi orang lemah 
tetapijujur.71 

Sejak Islam diterima sebagai agama resmi 
kerajaan Bugis-Makassar di abad ke XVII, para 
penutur lontarak tidak menangkap ajaran Islam 
secara harfiyah melainkan secara maknawi dari 
para penyiar Islam sehingga dalam naskah 
Pangngaderreng tidak terdapat nash-nash Al-
Qur’an dan Hadis serta pendapat ulama secara 
eksplisit. Namun nilai-nilai Islam diserap dan 
diintegrasikan dengan ajaran-ajaran adat dalam 
Pangngaderreng.Semua unsur sub sistem 
Pangngaderreng saling berkaitan sebagai satu 
kesatuan organisasi dalam alur pikiran orang 
bugis dan unsur-unsur tersebut ditopang oleh 
unsur siri’ yang memberi dasar kewargaan dan 
harga diri bagi masyarakat Bugis-Makassar.Bagi 
masyarakat Bugis-Makassar budaya siri’ 
merupakan bagian dari falsafah hidup.Menurut 
budaya Bugis-Makassar jika siri’ terabaikan 
berarti manusia identik dengan sifat 
binatang.Tidak ada gunanya hidup apalagi 
bergaul di tengah masyarakat. Diabaikannya siri’ 
menyebabkan banyaknya kasus kriminal, seperti 
: perkelahian, tawuran, pembunuhan, perkosaan 
dan sebagainya. Bagi masyarakat bugis-
Makassar tingginya status sosial seseorang tidak 
akan mampu mengubah harga diri yang telah 
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tercemar. Jika harga diri telah tercemar maka 
pasti terjadi tindakan kriminal. 

Siri’ sebagai sistem nilai budaya yang 
merupakan tingkat adat yang paling abstrak 
berupa konsepsi-konsepsi yang hidup dalam 
sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-
hal yang mereka anggap amat bernilai dalam 
hidup dan pedoman tertinggi bagi kelakuan 
manusia. Siri’ (rasa malu) karena tidak 
mengikuti norma-norma agama/adat adalah 
sikap mental masyarakat Bugis-Makassar untuk 
tidak melakukan pelanggaran-
pelanggaranterhadap norma agama/adat. 
Pertahanan harkat dan martabat manusia 
sebagai kendali dan koneksi yang konstruktif 
untuk melestari-kan norma-norma 
Pangngaderreng dan syariat Islam dalam 
masyarakat. 
 
I.   Nilai-Nilai yang Hidup pada Masyarakat 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Perda-perda syari'at Islam yang berkaitan 
dengan kewajiban dan aturan seorang pemeluk 
agama dalam menjalankan ibadahnya kian 
marak bermunculan. Berbagai fenomena terjadi 
karena pemahaman atas Islam yang terlalu 
sempit berujung pada Islam adalah sebuah 
syari'at, bukan Islam sebagai nilai-nilai yang 
universal, artinya sebagai totalitas yang 
mengandung seluruh unsur kehidupan baik 
politik, sosial dan yang lainnya. Konsekuensinya 
persoalan seperti ini membawa pada kehidupan 
politik yang mengarahkan pada pandangan 
keagamaan tersebut karena persoalan ini 
memiliki tendensi untuk menerjemahkan agama 



dalam politik sehingga mengkristal sebagai 
sebuah pandangan Islam yang sangat idiologis. 

 
Pandangan Islam yang idiologis 

berangkat dari pandangan bahwa, Islam itu 
syariat yang dipahami secara kaku atau 
penerjemahan teks-teks Al-Qur'an dan hadis 
secara kaku dan tekstual.Pandangan seperti ini 
mengindikasikan curahan pada aspek anti 
demokratisasi, dengan konpensasi lain, sehingga 
menimbulkan cara-cara yang anarkis, 
pemaksaan, membuat slogan sebagai upaya 
melakukan jastifikasi dalam langkah-langkah 
mereka. Selain itu pandangan ini juga 
mengindikasikan pemahaman 
syariat Islam secara komprehensif yang kita lihat 
sebagai agama syariat, bukan agama 
sebagai syariat. Akhirnya persoalan ini menjurus 
bahwa agama menjadi syariat tersendiri. 
 



BAB  VI 
TINJAUAN UMUM MINUMAN 

BERALKOHOL DALAM HUKUM ISLAM 
 

A. Pengertian, Unsur-unsur, dan Jenis-jenis 
Minuman Beralkohol 

 
Khamar adalah minuman memabukkan 

Khamar dalam bahasa Arab berarti "menutup" 
kemudian dijadikan nama bagi segala yang 
memabukkan dan menutup aurat.1 

Selanjutnya, kata khamar dipahami 
sebagai nama minuman yang membuat 
peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. 
Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda 
yang memabukkan diolah oleh manusia dalam 
bentuk minuman sehingga para pelakunya 
disebut dengan peminum. Pada era modern, 
benda yang memabukkan dapat dikemas 
menjadi aneka ragam kemasan berupa benda 
padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk 
makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, 
sesuai dengan kepentingan dan kondisi si 
pemakai. Delik pidana yang dimaksud dalam 
pembahasan ini, yaitu seluruh tindakan untuk 
mengonsumsi makanan atau minuman melalui 
pencernaan atau jaringan tubuh seperti 
penyuntikan dan cara yang membuat 
pemakainya mengalami gangguan kesadaran.2 
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Minuman  khamarmenurut bahasa 
Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-
bijian atau buah-buahan yang melalui proses 
begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar 
minuman yang memabukkan. Pengertian ini 
ditetapkan berdasarkan hadis Rasulullah saw. 
yang berbunyi sebagai berikut. 

 
مْرٌَعَ  َمُسْكِرٍَخ  َكلُُّ َق ال  س لَّم  َو  لَّىَاللهَُع ل يْهِ سُوْلَُاللهَِص  َر  أ نَّ ر  نَْابْنَِعُم 

امٌَ ر  َمُسْكِرٍَح  َكلُُّ و 
3َ

Artinya : 
 
“Dari Ibnu Umar ra.bahwa Rasulullah 
saw. bersabda setiap yang memabukkan 
adalah arak dan setiap yang memabukkan 
adalah haram”. (Riwayat Muslim) 
 
Para fuqaha ada yang memberi 

pengertian khamar.yaitu cairan yang 
memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan 
seperti anggur, kurma yang berasal dari biji-
bijian seperti gandum dan yang berasal dari 
manisan seperti madu, atau hasil atas sesuatu 
yang mentah, baik diberi nama klasik atau nama 
modem yang beredar di dalam masyarakat 
sekarang ini.4Pengertian ini didasarkan pada 
hadis Rasulullah saw yang artinya:  

“Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah 
saw. bersabda: sesungguhnya dari anggur 
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dibuat khamar, dan dari madu dibuat 
khamar dan dari sabib (anggur kering) 
dibuat khamar dan dari gandum dibuat 
khamar dan aku melarang kamu dari 
setiap yang memabukkan”.5 
 
Untuk memahami makna peristilahan 

minuman memabukkan dan jenisnya selain versi 
di atas, maka perlu diungkapkan Peraturan 
Menteri Kesehatan RI No. 86 Tahun 1997 yang 
memberi pengertian minuman keras (minuman 
memabukkan) adalah semua jenis minuman 
yang beralkohol tetapi bukan obat, dan 
mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda. 
Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa 
dengan minuman memabukkan adalah segala 
yang memabukkan termasuk obat-obat yang 
terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan 
apa yang dimaksud dalam hukum Islam, yaitu 
minuman memabukkan tidak hanya terbatas 
pada zat benda cair saja, tetapi termasuk pula 
benda padat, yang pada intinya apa saja yang 
memabukkan itulah minuman khamar. Selain itu, 
ada juga pendapat yang mengatakan bahwa 
minuman memabukkan identik dengan alkohol, 
karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak 
akan terwujud zat yang menjadi minuman keras. 

 

B. Dalil- dalil Minuman Beralkohol Dalam 
Hukum Islam 
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Meminum minuman memabukkan (khamar) dan 
berjudi adalah dua perbuatan yang dilarang.Para 
peminum khamar dan penjudi dinilai sebagai 
perilaku setan.Dalil hukum yang mengatur 
tentang sanksi hukum khamar diungkapkan oleh 
Allah dalam Alquran secara bertahap tentang 
status hukum.Hal ini diungkapkan sebagai 
berikut. 

 
1) Ayat-Ayat Alquran 

a. Q.S. Al-Baqarah/2 :  219 

   

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  

   

  

  

  

   

Terjemahnya : 
 
Mereka bertanya kepadamu tentang 
khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 



keduanya terdapat dosa yang besar dan 
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi 
dosa keduanya lebih besar dari 
manfaatnya ....6 
 

b. Surah An-Nisa' ayat 43 

َ

َ

ََ

َ

َ

ََ

ََ

ََ

َََََ

َ

Terjemahnya : 
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu shalat,  sedang kamu dalam 
Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti 
apa yang kamu ucapkan…7 
 

c. Q.S. Al-Maidah/5:  90 
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Terjemahnya : 
 

“Hai orang-orang yang beriman, 
Sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah 
Termasuk perbuatan syaitan.Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.”8 
 

2) Dalam Hadis 

Ada beberapa hadis Rasulullah yang 
mengharamkan masalah khamar dan judi. Hal ini 
diungkapkan di antaranya sebagai berikut:  
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َ َأتُيِ  م 
س لَّ َو  َع ل يْهِ لَّىَاللهُ َص  َالنَّبيَِّ َأ نَّ َع نْهُ َاللهُ ضِي  الِكٍَر  َأ ن سَِبْنَِم  ع نْ

َأ رْب عِيْنَ  رِيْد ت يْنَِن حْو  ل د هَُبجِ  َف ج  مْر  َالْخ  جُلٍَق دَْش رِب   9برِ 

Artinya : 
 
“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. 
katanya: Sesungguhnya seorang lelaki 
yang meminum arak telah dihadapkan 
kepada Nabi saw. kemudian baginda telah 
memukulnya dengan dua pelepah kurma 
sebanyak empatpuluh kali”. 

لَّىَ سُوْلَِاللهَِص  رَُمِنْب رَِر  َعُم  ط ب  َخ  اَق ال  َاللهَُع نْهُم  ضِي  َر  ر  ع نَْابْنَِعُم 

َاللهَُع ل يْهَِ ل  مْرَُن ز  َالْخ  إنَِّ اَب عْدَُأ لا َو  َأ مَّ َق ال  أ ثنْ ىَع ل يْهَِثمَُّ و  اللهَ  مِدَ  َف ح  س لَّم  و 

التَّمْرَِ الشَّعِيْرَِو  َمِنَْالْحِنْط ةَِو  مْس ةَِأ شْي اء  َمِنَْخ  هِي  َو  ل  َن ز  اَي وْم  ت حْرِيْمُه 

َالْع َ ر  ام  اخ  مْرَُم  الْخ  الْع س لَِو  بيِْبَِو  الزَّ 10َقْلَ و 

Artinya : 
 
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.katanya: 
Umar telah berkhutbah di atas mimbar 
Rasulullah saw. Beliau mengucap syukur 
kepada Allah dan memuji-Nya, kemudian 
dia berkhutbah: Sesungguhnya arak telah 
diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat 
Alquran. Arakyang dimaksud, terdiri dari 
lima macamjenis, yaitu gandum, barli, 
tamar, zabib dan madu. Arak ialah 

                                                             
9Al-Imam Aby Al-Husaini Muslim ibn Al-Hajjq Al-

Qusairy An-Naisabury.Shahih Muslim, Juz 3, (Arabiyah: 
Darul Kutubi As-Sunah, 136 M), him. 1330. 

 
10 Hadis ini dikutip dari CD Holy Quran & Alhadis: 

Kumpulan Hadis Riwayat Bukhary & Muslim, 2002, hadis No. 

1743. 

 



bendayang boleh menyebabkan hilang 
akalyaitu mabuk”. 

َ ج  ر  َخ  ةِ َالْب ق ر  ةِ َق ال تَْالْآي اتَُمِنَْآخِرَِسُوْر  ا َع نْه  َاللهُ ضِي  َر  ع نَْع ائِش ة 

َع نَْرَ  َن ه ى َثمَُّ َالنَّاسِ ل ى َع  أ هنَُّ َف اقْت ر  س لَّم  َو  َع ل يْهِ َاللهُ لَّى َص  َاللهِ سُوْلُ

مْرَِ ةَِفِيَالْخ  ار  ِّج   11التِ

 
 
Artinya : 

 
“Diriwayatkan dari Aisyah ra.katanya: 
Ketika ayat terakhir dari Surah Al-
Baqarah tentang riba diturunkan, 
Rasulullah saw. keluar ke masjid lain 
mengharamkan perdagangan arak”. 
 

لَّىَاللهَُ سُوْلَُاللهَِص  َر  اَأ نَّهَُس مِع  َاللهَُع نْهُم  ضِي  َر  ابرَِِبْنَِع بْدَِاللهِ ع نَْج 

َا َب يْع  م  رَّ سوُْل هَُح  ر  َالله َو  كَّة َإنَِّ َبِم  هُو  َالْف تحَِْو  َي قوُْلَُع ام  م 
س لَّ مْرَِع ل يْهَِو  لْخ 

َ أ يْت  َأ ر  َاللهِ سُوْل  َي ار  َف قِيْل  الْأ صْن امِ َو  َالْخِنْزِيْرِ َو  َالْخِنْزِيْرِ َو  يْت ةِ َالْم  و 

َ َلا هوُ  َف ق ال  َالنَّاس  ا َبِه  ي سْت صْبحُِ َو  َالْجُلوُْدُ ا َيطُْل ىَبِه  ا َف إنَِّه  يْت ةِ َالْم  شحُُوم 

لَّىَ سُوْلَُاللهَِص  َر  َق ال  امٌَثمَُّ ر  َاللهَُالْي هُوْدَ ح  َق اتلِ  َعِنْد َذ لكِ  س لَّم  اللهَُع ل يْهَِو 

ن هَُ َب اعُوهَُف أ ك لوُاث م  لوُْهَُثمَُّ م  َشحُُومهاَج  م  رَّ اَح  َالله َل مَّ 12َإنَِّ

Artinya : 
 
“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah ra. 
katanya: Ketika pembukaan Kota Mekkah, 
beliau mendengar Rasulullah saw. yang 
ketika itu berada di Mekkah bersabda: 
Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah 
mengharamkan penjualan arak, bangkai, 
babi dan berhala. Kemudian baginda 
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ditanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana 
dengan lemak bangkai yang digunakan 
untuk mengecet perahu, untuk dilumur di 
kulit supaya berminyak dan untuk 
menyalakan lampu? Baginda menjawab: 
Tidak boleh. Status hukum tetap haram. 
Lalu baginda meneruskan kata-kata: 
Semoga Allah membinasakan orang-orang 
Yahudi. Sesungguhnya Allah swt.ketika 
mengharamkan lemak bangkai kepada 
mereka, mereka beralasan lalu 
menjualnya dan memakan hasil penjualan 
tersebut”. 
 

ة َب َ َس مُر  َأ نَّ ر  َعُم  َب ل غ  مََْاعَ ع نَْابْنَِع بَّاسٍَق ال  َاللهَُس مُرَ رًاَف ق الَ خ  ةَ َق ات ل 

سُوْلَُاللهَِ َر   أ ل مَْي عْل مَْأ نَّ
َاللهَُ لَّى َالشُّحُومََُص  َع ل يْهِمْ تْ م  َحُرِِّ َالْي هُود  َاللهُ َل ع ن  َق ال  س لَّم  َو  ع ل يْهِ

لوُه اَف ب اعُوه ا م  13َف ج 

 
Artinya : 

 
Diriwayatkan dari Umar ra.dari Ibnu 
Abbas katanya: Umar terdengar bahwa 
Samurah menjual arak, maka beliau 
berkata: Semoga Allah membinasakan 
Samurah. Apakah dia tidak tahu bahwa 
Rasulullah saw. pernah bersabda: Semoga 
Allah melaknat orang Yahudi, Ketika 
diharamkan lemak bangkai kepada 
mereka, mereka beralasan lain 
menjualnya. 
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َكنُْتَُس اقَِ َق ال  َع نْهُ َاللهُ ضِي  َر  الِكٍ َم  َأ ن سَِبْنِ تَْع نْ م  َحُرِِّ َي وْم  َالْق وْمِ ي 

إذِ اَ َف  التَّمْرُ َالْف ضِيْخَُالْبسُْرَُو  َإلِاَّ ابهُُمْ اَش ر  م  َو  ة  مْرَُفِيَب يْتَِأ بيَِط لْح  الْخ 

َ مْر  َالْخ  َإنَِّ َينُ ادِيَأ لا  َمُن ادٍ جْتَُف إذِ ا ر  َف خ  َاخْرُجَْف انْظرُْ َينُ ادِيَف ق ال  مُن ادٍ

َف َ َق ال  تْ م  َحُرِِّ َاخْرُجَْق دْ ة  َط لْح  َأ بوُ َلِي َف ق ال  دِيْن ةِ َالْم  َسِك كِ َفيِْ تْ ر  ج 

َفيَِ َهِي  َفلُا نٌَو  َفلُا نٌَقتُِل  َب عْضُهُمَْقتُلِ  اَف ق الوُاَأ وَْق ال  قْتهُ  اَف اهْر  ف اهْرِقْه 
لََّ ج  َو  َع زَّ َاللهُ ل  دِيثَِأ ن سٍَف أ نْز  َمِنَْح  َأ درِْيَهوُ  َف لا  َق ال  َبطُُونِهِمْ َ)ل يْس 

َاتَّق وْاَ ا َم  َإِذ ا َط عِمُوا ا َفيِْم  َجُن احٌ اتِ الِح  َالصَّ ع مِلوُا َو  نوُا َآم  َالَّذِيْن  ع ل ى

اتِ( الِح  ع مِلوُاَالصَّ نوُاَو  آم  و 
14 

َ

Artinya : 
 
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. 
katanya: Aku sedang memberi minum 
kepada para Jamu di rumah Abu Talhah 
pada hari pengharaman arak. Mereka 
hanya meminum arak yang dibuat dari 
buah kurma.Tiba-tiba terdengar satu 
seruan yang memberitahu. Keluar dan 
lihatlah! Aku pun keluar, ternyata ada satu 
suara yang mengumumkan: Sesungguhnya 
arak telah diharamkan. Arak mengalir di 
jalan-jalan Madinah. Abu Talhah berkata 
kepadaku: Keluarlah dan curahkanlah 
arak itu, Lalu aku mencurahkannya. Tiba-
tiba ada orang berkata: Si anu telah 
terbunuh, si anu telah terbunuh, 
sedangkan perutnya dipenuhi dengan 
arak. Perawi Hadis berkata, aku tidak tahu 
apakah itu juga termasuk dari Hadis 
Anas.Lalu Allah swt.menurunkan ayat: 
yang bermaksud: Tidak ada dosa bagi 
orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh karena makanan 
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yang telah mereka makan dahulu apabila 
mereka telah bertakwa serta beriman dan 
mengerjakan amal. 
 

َ َف ق ال  َالْبتِعِْ َع نْ م 
س لَّ َو  َع ل يْهِ لَّىَاللهُ َص  سُوْلَُاللهِ َر  َق ال تَْسئُلِ  َع ائِش ة  أ نَّ

امٌَ ر  َح  َف هُو  ابٍَأ سْك ر  َش ر  15َكلُُّ

Artinya : 
 
“Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah 
ra.katanya: Rasulullah saw. pernah 
ditanya tentang minuman yang dibuat 
dari madu arak. Baginda menjawab: 
Setiap minuman yang memabukkan 
adalah haram”.  
 

ل يْهَِ َع  لَّىَاللهُ َص  َاللهِ سُوْلُ َر  َق ال  َق ال  ا َع نْهُم  َاللهُ ضِي  َر  ر  َعُم  َابْنِ ع نْ

َ ات  َفيَِالدُّنْي اَف م  مْر  َالْخ  نَْش رِب  م  امٌَو  ر  َمُسْكِرَِح  َكلَُّ س لَّم  اَو  َيدُمِْنهُ  هُو  و 

ةَِ اَفيَِالْآخِر  بْه   16ل مَْي شْر 
َ

Artinya : 
 
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra.katanya: 
Rasulullah saw. bersabda: Setiap minuman 
yang memabukkan adalah arak dan setiap 
yang memabukkan adalah haram. 
Barangsiapa yang meminum arak di dunia 
lalu  meninggal dunia dalam keadaan dia 
masih tetap meminumnya dan tidak 
bertaubat, maka dia tidak akan dapat 
meminumnya di akhirat kelak (di Surga)”. 
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َع ل يْهَِ لَّىَاللهُ َص  سُوْلَُاللهِ َر  َق ال  َق ال  َع نْهُ َاللهُ ضِي  الِكٍَر  َأ ن سٌَبْنَُم  ع نْ

َمَِ س لَّم  مْرَُو  َالْخ  ب  يشُْر  هْلَُو  َالْج  َي ثبْتُ  َالْعِلْمَُو  اطَِالسَّاع ةَِأ نَْيرُْف ع  نَْأ شْر 

ن ا َالزِِّ ر  ي ظْه  و 
17 

َ

Artinya : 
 
“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. 
katanya: Rasulullah saw. bersabda: Di 
antara tanda-tanda hampir kiamat ialah 
terhapusnya ilmu Islam, munculnya 
kejahilan, ramainya peminum arak dan 
perzinaan dilakukan secara terang-
terangan”. 
 

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin 
Affan ra. beliau berkata; Rasulullah bersabda 
yang artinya: 

Hindarilah oleh kamu sekalian khamar itu, 
karena sesunggunnya khamar itu induk, 
(pangkal) semua perbuatan yang keji 
Sesungguhnya pernah terjadi seorang 
lelaki yang hidup sebelum kamu 
sekalian.Dia tekun beribadah dan suka 
mengisolir diri dari keramaian 
manusia.Lalu dia digoda oleh wanita 
cantik yang jahat.Wanita itu mengirim 
pembantunya kepadanya, seraya dia 
berkata kepada lelaki itu. "Sesungguhnya 
kami memanggil kamu untuk suatu 
kesaksian. "Lelaki itu memenuhi panggilan 
wanita itu, setelah dia masuk ke tempat 
wanita itu dan wanita itu sudah 
siap.Setelah lelaki itu masuk pada suatu 
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pintu rumah wanita itu, lalu wanita 
tersebut menutup pintu, hingga 
setelahlelaki itu sampai ke tempat wanita 
yang sedang duduk di tempatnya. Di 
sisinya ada seorang anak kecil dan botol 
yang berisikan khamar Lalu wanita itu 
berkata, 
"Sesungguhnya kami tidak memanggil 
kamu untuk sesuatu kesaksian, tetapi kami 
memanggilmu untuk membunuh anak ini 
atau untuk berzina dengan saya atau 
untuk minum khamar itu.Jika kamu tidak 
mau melaksanakan salah satu dari tiga 
perbuatan itu, kata Utsman. Setelah lelaki 
itu berpikir bahwa dia harus 
melaksanakan satu di antara tiga hal 
tersebut, dia berkata : beri saya minuman 
segelas dari khamar itu. Lalu lelaki itu 
meminumnya segelas khamar.Akibatnya 
hilang akalnya (mabuk), sehingga dalam 
keadaan mabuk itu dia menyetubui wanita 
tersebut, setelah itu dia membunuh anak 
kecil di sampingnya.Olehnya itu, 
hindarilah khamar, karena sesungguhnya 
tidak berkumpul keimanan dan ketagihan 
khamar dalam dada seseorang selama-
lamanya. Keduanya (iman dan ketagihan 
khamar) akan berusaha mengeluarkan 
yang lain. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 
dalam kitab shahihnya)18 
 
Berkaitan dengan ayat Alquran dan hadis 

yang dijadikan dasar hukum di atas, penulis 
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menarik suatu kesimpulan bahwa khamar itu 
sangat berbahaya dalam kehidupan manusia, 
sebab khamar adalah pangkal (induk) dari 
semua perbuatan keji. Dalam Alquran Surah Al-
Maidah ayat 90 dan 91 yang telah disebutkan, 
sebagai pedoman (hukum) yang sangat jelas 
tentang larangan mengkonsumsi khamar karena 
dapat memabukkan dan merusak kesehatan 
serta akal (jiwa) manusia. 

Mengacu pada hadis Nabi di atas, setiap 
benda atau apa saja yang memabukkan sama 
status hukumnya yaitu haram, apakah ia diberi 
nama selain nama khamar, atau nama modern 
tetap saja status hukumnya haram. 

 
Sejalan dengan hadis yang telah 

dikemukakan di atas, perlu disimak pendapat Al-
Ahmady Abu An-Nur yang mengatakan bahwa 
ada minuman khamar (minuman keras) yang 
diberi nama dengan nama-nama klasik dan nama 
modern. Semua minuman tersebut hukumnya 
haram menurut kesepakatan mayoritas ulama, 
sebab pengharaman khamar sama sekali tidak 
terkait dengan nama khamar itu sendiri apabila 
namanya berubah maka berubah pula 
hukumnnya, Namun alasan pengharaman 
dimaksud adalah memabukkan. Jika alasan itu, 
terdapat pada salah satu minuman, minuman 
tersebut hukumnya haram, baik minuman yang 
memabukkan tersebut diberi nama dengan nama 
aslinya (khamar) atau diberi nama yang lainnya. 
Jadi, hukumnya terkait dengan hakikat dan 



maknanya, dan bukan dengan nama-namanya 
atau predikatnya.19 

 
Berdasarkan hal di atas, semakin jelas 

bahwa minuman memabukkan tidak berubah 
hukumnya dengan berubah namanya atau 
predikatnya. Di samping itu, sedikit atau banyak 
dikonsumsi tetap sama status hukumnya haram, 
yang penting zatnya sudah menunjukkan dapat 
memabukkan dan membuat akal (jiwa) tidak 
sehat itulah yang dilarang oleh ajaran agama.20 
Demikian pula yang dikatakan Imam Ash-
Shan'ani bahwa sesungguhnya semua perkara 
yang memabukkan hukumnya haram dari jenis 
apa pun asalnya, seperti ganja dan sebagainya, 
ahli fiqh berpendapat bahwa tidak ada 
perbedaan hukum antara yang cair dengan yang 
padat, semuanya tetap haram digunakan karena 
dapat memabukkan dan menghilangkan 
kesadaran.21 Oleh karena itu, apa pun yang 
memabukkan dan menghilangkan kesadaran 
maka itulah yang diharamkan. 

Berkaitan hal di atas, Islam tidak hanya 
mengharamkan arak, baik sedikit maupun 
banyak, tetapi memperdagangkan pun juga 
diharamkan, sekalipun dengan di luar Islam. 
Oleh karena itu, haram hukumnya seorang Islam 
mengimpor arak, memproduksi, membuka atau 
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bekerja di perusahaan pernbuat arak. Dalam hal 
ini Rasulullah saw. dalam sebuah hadis melaknat 
sepuluh macam orang Hadis dimaksud 
diungkapkan sebagai berikut. 

 
اَ ب ائِعِه  مُعْت صِرِه اَو  ع اصِرِه اَو  اَو  َأ وْجُهٍَبِع يْنِه  ةٍ مْرَُع ل ىَع شْر  لعُِن تَْالْخ 

ا س اقيِه  اَو  ش ارِبِه  اَو  نِه  آكِلَِث م  حْمُوْل ةَِإلِ يْهَِو  الْم  اَو  امِلِه  ح  اَو  مُبْت اعِه  و 
22 

Artinya : 
 
“Dikutuk karena khamar itu sepuluh 
macam: khamar itu sendiri, peminumnya, 
orang yang menghidangkannya untuk 
orang lain, penjualnya,   pembelinya, 
pemerasnya (pembuatannya), tempat 
pembuatnya, pembawanya, yang minta 
diantarkannya, dan orangyang memakan 
harganya”. (HR. Tirmizi, Ahmad, Abu Daud 
dan Ibnu Majah) 
 
Mengenai syarat hukuman dilakukan 

terhadap seorang muslim, baligh, dewasa, 
mampu membedakan mana yang benar dan 
mana yang buruk, serta mengetahui haramnya 
khamar (minuman keras) sehat dan tidak sakit. 
Hal dimaksud, menggambarkan bahwa 
perbuatan terhadap minuman memabukkan 
tidak hanya mendapatkan hukuman karena 
perbuatan dosa yang diperbuat atau yang 
dilakukan, tetapi di dunia juga mendapat 
hukuman karena akibat mengonsumsi minuman 
memabukkan. 
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Berdasarkan keterangan di atas, dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa minuman 
khamar yang dapat memabukkan dan 
menghilangkan kesadaran, baik mengandung 
alkohol maupun nonalkohol, dan apa pun jenis, 
nama dan bentuknya, sedikit atau banyak 
pemakaiannya ditetapkan oleh Allah swt, status 
hukumnya  
haram. Penetapan hukum tersebut adalah 
Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. (hadis) 
serta Ijma dan Qiyas. 

Larangan atas mengonsumsi khamar, berlaku 
pula bagi para produsen dan pengedar atau 
pedagangnya.Permasalahannya adalah para 
pengusaha bidang farmasi memproduksi obat-
obatan untuk kepentingan kemaslahatan 
manusia, yaitu untuk mengobati para penderita 
penyakit yang membutuhkannya.Tidak mungkin 
pabrik farmasi dilarang memproduksi obat-
obatan tersebut. Namun, yang perlu dipikirkan 
untuk mengurangi bahaya obat-obat terlarang 
berdasarkan pertimbangan: 

1) Membatasi jumlah produksi obat-obatan 
sebatas kebutuhan kesehatan. 
Memusnahkan jenis minuman dan/atau 
obat-obatan yang dipandang 
membahayakan, yang ada di pasaran 
bebas; 

2) Penjualan obat-obatan dan minuman 
didasarkan atas resep dokter; 

3) Toko obat yang dibenarkan menjual obat-
obat adalah apotek atau toko obat yang 
ingin untuk membasmi penyalahgunaan 
obat; 



4) Para dokter dalam memberikan resep 
terhadap para pasiennya harus benar-
benar memperhitungkan dengan cermat, 
dan tidak melebihi pasiennya; 

5) Menindak tegas semua pihak yang 
terlibat, baik produsen, pemakai, dan 
tidak kalah pentingnya para penegak 
hukum yang mentoleransi perbuatan 
yang membahayakan itu. 

 

C.  Dampak Negatif Minuman Beralkohol 

    Khamar mengandung zat kimia alkohol 
yang akan merusak kesehatan manusia. Dalam 
hal ini, berbagai hasil penelitian menemukan 
bahwa semakin tinggi kandungan kadar alkohol 
minuman memabukkan, maka semakin tinggi 
pula pengaruh terhadap kesehatan. Sebaliknya 
meskipun minuman memabukkan mempunyai 
kadar alkohol rendah tetapi dikonsumsi secara 
terus-menerus sampai mencapai jumlah besar 
yang beredar dalam tubuh, maka berakibat 
mempengaruhi kesehatan manusia. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad 
Syauqi Al-Fanjari sebagai berikut. 

Jika seseorang meminum minuman 
memabukkan dua gelas air, maka alkohol yang 
masuk ke dalam darahnya sebesar 5 mgr pada 
setiap 100 cm darah. Kemudian pengaruh 
alkohol itu sedikit demi sedikit bertambah sesuai 
dengan yang masuk ke dalam darah, orang itu 
tentu akan kehilangan daya tahan fisik dan akan 
kehilangan kontrol diri (self kontrol) kenormalan 



akalnya. Ternyata mengekspresikan senang dan 
sedih, tangisannya, mengekspresikan 
kegembiraan, tetapi ia masih mampu 
mengendalikan saraf dalam tubuhnya. Pada 
strata ini ia tidak akan pingsan, melainkan hanya 
sempoyongan ketika berjalan. Apabila kadar 
alkohol yang masuk ke dalam darah itu 
bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm 
darah, ia akan kehilangan kontrol diri, bahkan 
hilang pula kontrol saraf dalam tubuhnya. Lebih 
dari itu, pada strata ini, pusat saraf yang tertinggi 
menjadi kosong tanpa aktivitas (tidak mampu 
menerima respons).23 

Dalam uraian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa semakin banyak meminum-minuman 
memabukkan (khamar) yang beredar dalam 
tubuh manusia, semakin besar pula 
pengaruhnya, dapat menyebabkan mabuk 
(teler), dan kerusakan organ tubuh lainnya. Di 
samping itu, pengaruh-pengaruh terhadap limfa, 
yaitu dengan kadar 1% saja alkohol akan 
menyebabkan denyut jantung bertambah 10 kali 
dalam satu menit. Satu hal yang mempercepat 
daya kerja saraf limfa.Demikian pula terhadap 
sel-sel darah, yaitu 1 % alkohol dituangkan pada 
setetes air dan diteteskan di atas darah, maka sel 
darah merahberubah menjadi kuning dan fungsi 
darah putih akan berkurang. Dengan demikian, 
tentu akan mempengaruhi daya tahan tubuh 
dalam melawan berbagai penyakit dan bakteri 
yang akan masuk. 
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Untuk memperkuat keterangan ini, 
dikemukakan pendapat ahli yang berkaitan 
dengan dampak minuman memabukkan 
(khamar) terhadap kesehatan manusia, di antara 
ahli dimaksud, yaitu H.M. Ridha Ma'roef.la 
mengungkapkan bahwa mempergunakan 
alkohol selain pemakainya yang diharamkan 
untuk obat, juga memabukkan dan 
membahayakan terhadap kesehatan jasmani dan 
rohani. Berobat dengan khamar tetap haram, 
dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. bersabda 
sesungguhnya Allah tidak menjadikan 
penyembuh dalam apa yang diharamkan. Thariq 
bin Al-Ja'fy bertanya kepada Rasulullah saw. 
tentang berobat dengan khamar, Rasulullah saw. 
bersabda yang berbunyi: 
َ َاللهَُع نْهَُس أ ل  ضِي  َر  يْدٍَالْجُعْفِيَّ َسُو  َبْن  َط ارِق  َِأ نَّ مِيِّ ضْر  ائلٍَالْح  ع نَْو 

َ َف ق ال  ا َي صْن ع ه  َأ نْ َك رِه  َأ وْ اهُ َف ن ه  مْرِ َالْخ  ع نْ س لَّم  َو  َع ل يْهِ لَّىَاللهُ َص  النَّبِيَّ

َبَِ َإنَِّهَُل يْس  اءَِف ق ال  اَلِلدَّو  اَأ صْن عهُ  ل كِنَّهَُد اءٌَإنَِّم  اءَِو  د و 
24َ

Artinya : 
 

“Dari Wail Al-Khadhramy bahwa Thoriq 
Ibnu Suwaid ra.bertanya kepada Nabi saw. 
tentang arak yang dijadikan obat. Beliau 
bersabda sesungguhnya ia bukan obat, 
namun ia penyakit”.(Riwayat Muslim, Abu 
Dawud dan selain keduanya) 
 

Berkaitan dengan hadis di atas H.M. Ridha 
Ma'roef mengemukakan pendapat tentang 
bahaya minuman memabukkan terhadap 
kesehatan manusia,yaitu sebagai berikut. 

                                                             
24Ibnu Hajar Al-Atsqalani.Terjemahan hadis 

Bulughul Maram, h. 425. 



a. Dapat mengurangi kemampuan tubuh 
untuk memproduksi  glukosa dari lemak 
dan protein, dapat menyebabkan pingsan.  

b. Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi, 
sampai orang yang meminumnya menjadi 
betul-betul mabuk, sempoyongan, dan 
tidak sadarkan diri.  

c. Alkohol yang over dosis dan tidak sempat 
dioksidasikan akan menumpuk pada 
jaringan darah, sehingga menjadi racun 
dalam tubuh.  

d. Alkohol akan mengurangi selera makan, 
merusak selaput lendir 
lambung,berakibat pencernaan makanan 
tidak sempurna dan akan menyebabkan 
kekurangan vitamin, khususnya 
kekurangan vitamin ABCDE dan 
kekurangan protein. 

e. Alkohol akan merusak sel-sel hati, 
terganggu dan akan menjadi penimbunan 
lemak dalam tubuh. Alkohol yang 
diminum akan merusak sel-sel hati 
dandapat mematikan sel-sel hati sehingga 
banyak para pemabuk yang meninggal 
dunia seketika.  

f. Alkohol mempengaruhi kerja otak, yang 
dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-
sel otak dan susunan saraf sentral.25 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami 
bahwa alkohol ternyata tidak hanya berdampak 
pada organ tubuh atau jasmani tetapi juga sangat 

                                                             
25 H.M. Ridho Ma'roef, Narkotika Bahaya dan 

Penanggulangannya (Jakarta: Karisma Indonesia, 1996), h. 

95. 



mempengaruhi kesehatan rohani, seperti 
terganggu dalam berpikir yang sehat. 

Masalah tersebut, Abdul Hamid Diyab dan 
Ahmad Qurqus mengatakan bahaya alkohol 
secara kedokteran ada dua, yaitu keracunan 
alkohol terbatas dan keracunan secara terus-
menerus (alkoholism).Hal dimaksud, dijelaskan 
sebagai berikut. 

1. Keracunan terbatas, yaitu keracunan 
alkohol yang terkena di bagian tubuh 
adalah otak. Reaksi alkohol pada otak 
depressant dan akan menjadi mabuk pada 
sekitar 0,5% dalam darah. Mabuk 
berbahaya antara lain: 
1) kemungkinan si pemabuk tertabrak 

mobil, jatuh ke kali atau jurang 
karena berjalan yang tidak stabil; 

2) terjadi perkelahian karena sudah 
tidak ada perhitungan akal lagi; 

3) melakukan kejahatan, karena 
gerakan-gerakan menjadi ringan, 
keberanian dan kegembiraan 
bertambah; 

4) melayang atau fly; 
5) paru-paru sudah bergerak, dan bisa 

menyebabkan kematian; 
6) apabila pemabuk dalam keadaan 

tidur badan si pemabuk dingin, itu 
sangat berbahaya, bisa menyebabkan 
kematian sebagaimana tercium bau-
bau yang memuntahkan; 

7) bisa menimbulkan kematian karena 
pernapasan berhenti seketika,begitu 
juga jantung dan hati. 



2. Keracunan terus-menerus (alkoholism), 
yaitu keracunan yang menahan atau 
ketagihan. Ketagihan ini terbagi tiga yaitu 
sebagai berikut. 
1) Ketagihan yang meminta terus, 

terdapat pada orang yang keracunan 
alkohol 4 kali dalam setahun. 

2) Kembali ketagihan meminta terus, 
terdapat pada orang keracunan 
alkohol 14 kali dalam setahun atau di 
bawah pengaruh alkohol lebih dari 
seminggu sekali. 

3) Addiction, yaitu sudah terganggu 
sekali dari alkohol dan tak kuasa 
hidup tanpa alkohol walaupun sehari. 
Ketagihan alkohol semacam ini 
sangat berbahaya bagi tubuh antara 
lain: 

(1) Sakit saraf alkoholism: baik 
segenap saraf atau satu saraf saja 
yang- menyebabkan kelumpuhan 
misalnya pada mata, juga penyakit 
kudis kering, mengeringnya sum-
sum dan otak. 

(2) Sakit pada daerah mulut, 
tenggorokan, merah dan pecah-
pecah, muntah darah (karena 
pecah/rusak kerongkongan dan 
daerah perut), juga buruknya 
pengisapan pada usus karena hati, 
perut, usus, dan pangkreas 
keracunan. 

(3) Sakit jiwa seperti pikiran kacau, 
kehilangan arah dan mudah 
terpengaruh (dilerim tremensn), 



sangat lemah ingatan, berkurang 
pemandangan (syndrom) 
kerusakan otot mata, bebal dalam 
berpikir (wernick's encephql 
opqtthy). 

(4) Sakit jantung, sangat berbahaya 
pada orang yang sedang hamil. 

(5) Kekurangan darah, baik karena zat 
besi, butir darah merah, vitamin B, 
dan sebagainya.26 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat 
dikemukakan bahwa penggunaan minuman 
memabukkan secara terus-menerus tanpa batas, 
diminum sampai mabuk, sempoyongan, dan 
tidak sadar diri, hal itu dapat membawa 
malapetaka bagi si pemakai. Selain mengancam 
dirinya (nyawanya) juga terhadap orang lain. 
Dalam penggunaan minuman memabukkan 
dalam jangka waktu lama menyebabkan kadar 
asam (acidosis) dalam tubuh berlebihan, di 
samping mengganggu fungsi dan kinerja darah 
dalam tubuh. Darah yang beredar dalam tubuh 
manusia delapan perseratus yang mempunyai 
tugas sangat penting sekali di antara tugas-tugas 
darah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Al-
Ahmady Abu An-Nur sebagai berikut: 

1. Mendistribusi (mengalirkan) bahan 
makanan yang telah dicerna dari 
alatpencernaan ke hati (liver), dan 
seluruh organ tubuh. 

                                                             
26Abdul Hamid Diyab dan Ahmad Qulqus, Al-Qur'an 

danAl-Kohol.Tinjauan Ilmu Kedokteran, (Cet. II; Jakarta: 

Panji Masyarakat), h. 52. 

 



2. Mendistribusi (mengalirkan) zat-zat 
makanan yang masuk ke dalam tubuh 
melalui infus, atau melalui mulut. 

3. Mendistribusi (mengalirkan) oksigen dari 
paru-paru ke sel-sel tubuh. 

4. Mendistribusi (mengalirkan) hormon-
hormon kelenjar endokrin di pankreas 
yang menghasilkan insulin yang 
mempunyai fungsi vital. 

5. Melindungi segala cairan yang ada di 
dalam tubuh. 

6. Membentuk sarana perlindungan bagi 
tubuh melalui pembentukan sel-sel darah 
putih dan antibodi.27 

Berdasarkan hal di atas, jika darah mempunyai 
urgensi besar, bagaimana seseorang 
mengizinkan darahnya dicampur dengan 
alkohol, karena alkohol dapat menimbulkan 
banyak penyakit dalam dan dapat mengganggu 
kenormalan pencernaan makanan serta 
pengunyahannya, sehingga dapat menimbulkan 
dan mempengaruhi semua bagian-bagian vital 
dalam tubuh, seperti terjadi penyempitan 
pembuluh darah, pembekuan hati dan 
pembekuan darah, akhirnya menjadi lumpuh 
dan meninggal dunia. 

Di samping pengaruh di atas, minuman 
memabukkan dapat menimbulkan penyakit 
sariawan, biri-biri, gusi bernanah, dan lain-
lain.Dengan demikian, jelas bahwa penggunaan 
zat-zat terlarang termasuk minuman beralkohol 
mempunyai banyak bahaya.Hal ini, A. 
Jayalangkara Tanra (Dosen Bagian Psikiatri 
Unhas) mengemukakan bahwa pemakaian zat 
                                                             

27Al-Ahmady Abu An-Nur, Narkoba (Cet. 1), h. 17. 



berbahaya atau obat-obatan terlarang dapat 
dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut. 

1. Akan merusak organ badan dari tingkat 
ringan sampai tingkat berat,misalnya: 

1) Jaringan sistem saraf di otak 
terganggu yang mengakibatkan: 
(1) konsentrasi menurun; 
(2) pelupa/daya ingatan 
menurun; 
(3) sulit tidur, nafsu makan 
turun. 

2) Sistem saluran pencernaan 
terganggu: 
(1) mencret; 
(2) mual-mual, mules pada 

lambung dan perut; 
(3) fungsi hati terganggu, 

3) Sistem pembuluh darah: 
(1) tekanan pembuluh darah 

bisa meningkat atau 
menurun; 

(2) jantung berdebar-debar; 
(3) selalu mau kencing; 
(4) sistem otot terganggu; 
(5) otot menjadi pegal-pegal; 
(6) nyeri tulang dan sendi. 

4) Sistem pernapasan: 
(1) sering/mudah kena flu, sering 

beringus; 
(2) sesak napas, benapas terasa 

berat. 
5) Sistem genetalis/alat kelamin 

(1) mengganggu/terhalang 
berhubungan seksual; 

(2) libidomenurun; 



(3) mengganggu suasana 
perkembangan psikologi 
kejiwaan; 

(4) selalu gelisah, tidak tenang, 
selalu mau jalan, pendirian 
tidak tetap; 

(5) mudah tersinggung, cepat 
marah bila tuntutannya tidak 
terpenuhi; 

(6) rasionalisasi tinggi, ide-ide 
ingin bunuh diri; 

(7) berhalusinasi, waham; 
(8) mengalami gangguan jiwa. 

2. Dampak sosial: 
1) mudah terlibat hal-hal kriminal, 

pencurian. pembunuhan, 
pemerkosaan, perilaku kekerasan 
(lembaga pemasyarakatan); 

2) nama baik keluarga tercemar oleh 
masyarakat; 

3) terisolasi dari keluarga dan 
masyarakat; 

4) kecelakaan lalu lintas.28 
Berdasarkan keterangan di atas, dapat 

diungkapkan bahwa barang siapa meminum 
minuman memabukkan dan/atau obat-obatan 
terlarang lainnya, ia berdosa dan akan dihukum 
oleh penegak hukum dengan hukuman yang 
berat guna melindungi masyarakat dari 
kerusakan. Hukuman kejahatan bagi peminum 
minuman memabukkan dan/atau obat-obatan 
terlarang lainnya adalah hak Allah.Sebab, 
mendorong kepada keburukan baik pada diri 
peminum maupun pada masyarakat. 
                                                             

 



 
D. Fatwa Ulama Indonesia  tentang 

minuman Beralkohol 
Meminum minuman beralkohol, sedikit 

atau banyak, hukumnya haram.Demikian puia 
dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, 
memperdagangkan, membeli dan menikmati 
hasil/keuntungar.dari perdagangan minuman 
beralkohol. 
Kesepakatan tersebut didasarkan atas : 
1. Meminum minuman beralkohol adalah 

muskir (memabukkan), Setiap yang 
memabukkan adalah khamar dan khamar 
hukumnya haram. Oleh karena itu meminum 
minuman beralkohol adalah haram 
hukumnya. Dalil tentang hal ini, antara lain, 
sebagai berikut : 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   
 

"Hai orang yang beriman! Sesungguhnya 
(meminum) khamar,  berjudi, (berkorban 



untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 
panah adalah perbuatan keji dan termasuk 
perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan " (QS.Al-Ma'idah/5:90). 
 

شَ  َو  مْر  َالْخ  َاللهُ ه اَلعُِن  ع اصِر  َو  ا ب ائِع ه  َو  ا مُبْت اع ه  َو  ا س اقيِ ه  َو  ا ارِب ه 

َماجهَ َأبوداودوابن َ)رواه ا. َإلِ يْه  حْمُوْل ةِ الْم  َو  ا امِل ه  ح  َو  ه ا ر  مُعْت ص  و 

 عنَابنَعمر(
 

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, 
peminumnya, penyajinya, pedagangnya, 
pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau 
penyimpannya, pembawanya, dan 
penerimanya. "(HR. Abu Daud dan Ibnu 
Majahdarilbnu Umar). 

امٌ.َ)رواهَمسلم( ر  مْرٍَح  َخ  َكلُُّ مْرٌَو  َمُسْكِرٍَخ   كلُُّ
"Semua yang memabukkan adalah khamar 
dan semua khamar adalah haram. "(HR. 
Muslim dari Ibnu Umar). 

َأحمد َ)رواه امٌ. ر  َح  َف ق لِيْلهُُ ك ثيِْرُهُ اأ سْك ر  وابنَماجهَوالدارقطنىََم 

 عنَابنَعمر(
 

"Sesuatu yang jika banyak memabukkan, 
maka meskipun sedikit adalah haram. " (HR. 
Ahmad, Ibnu Majah, dan Daraqutni dari Ibnu 
Umar). 
 

2. Minuman beralkohol mengakibatkan lupa 
kepada Allah dan merupakan sumber segala 
macam kejahatan, karena alkohol dapat 
menimbulkan dampak negatif terhadap 
kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, 
bangsa dan negara. 



َا َعن َالحاكم َ)رواه . َش رٍِّ َكلُِِّ امِفْت احُ َف إنَِّه  ، مْر  بنَاجِْت نبِوُاالْخ 

 عباس(
''Jauhilah khamar, karena ia adalah kunci 
segala keburukan. " (HR. al-Hakim dari Ibnu 
Abbas). 

ب ائِثِ. َالْخ  رَُأمُُّ  َا لْخ 
"Khamar itu sumber kejahatan. " (Hadits) 
3. Minuman beralkohol merusak kesehatan, 

karena alkohol dapat merusak organ hati, 
saluran pencernaan, sistem peredaran darah, 
dan pada gilirannya dapat mengakibatkan 
kematian. Berkenaan dengan hal ini Allah 
berfirman : 

 

ََ

ََ

ََ

ََ

َََ

َ

ََ

 
 

Dan Janganlah kamu menjatuhkan dirimu 
sendiri kedalam kebinasaan... " (QS. Al-
Baqarah/2: 195). 

4. Minuman  beralkohol  menghancurkan  
potensi   sosial  ekonomi,   karena peminum 
alkohol produktivitasnya akan menurun. 
Nabi SAW bersabda : 

.َ)رواهَ ار  ضِر  لا  و  ر  ر  ض   وابنَماجهَوالدارقطنى(لا 
"Janganlah membuat mudarat pada diri 
sendiri dan pada orang lain. "(HR. Ibnu Majah 
dan Daraqutni). 



 
5. Minuman beralkohol dapat merusak 

keamanan dan ketertiban masyarakat, 
karena para peminum minuman beralkohol 
sering melakukan perbuatan kriminalitas 
yang meresahkan dan menggelisahkan 
masyarakat serta sering terjadi kecelakaan 
lalu lintas karena mengendarai mobil dalam 
keadaan mabuk. Allah berfirman : 

6.  

َََ

ََ

َََ

َََ

َ

َ 

َ

Terjemahannya: 
 
"... Dan Janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi.Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan." (QS.Al-Qasas/28:77). 

7. Minuman beralkohol membahayakan 
kehidupan bangsa dan negara karena 
minuman beralkohol dapat mengakibatkan 
rusaknya persatuan dan kesatuan yang pada 
gilirannya merusak stabilitas nasional, 
mentalitas, dan moralitas mansuia Indonesia 
masa depan. Berkenaan dengan hal ini, 
kaidah Fiqhiyah menegaskan : 

الُ. رُيزُ  ر   ا الضَّ

"Kemudahan itu harus dihilangkan.” 



الِجِ. ص  لْبَِالم   د رْءُالمُف اسِدِمُق دَّمٌَع ل ىَج 
 

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih 
didahulukan daripada mengambil 
kemaslahatan." 

 Rekomendasi Fatwa Ulama: 
Dalam   upaya   penanggulangan   

minuman   beralkohol   Muzakarah 
merekomendasikan sebagai berikut: 
1. Kepada Pemerintah: 

a. Pemerintah hendaknya meningkatkan 
usaha membebaskan masyarakat, 
terutama kaum remaja, dari pengaruh 
minuman beralkohol dengan membentuk 
badan penanggulangan alkoholisme dan 
menjadikan pembebasan minuman 
beralkohol sebagai gerakan nasional. 

b. Departemen Perindustrian hendaknya 
memberhentikan pemberian izin untuk 
mendirikan pabrik yang memproduk 
minuman beralkohol dan secara 
berangsur mengurangi produksinya. 

c. Departemen Perdagangan hendaknya 
memberhentikan pemberian izin untuk 
memperdagangkan minuman beralkohol 
dan memperketat pengedarannya. 

d. Departemen Kesehatan, hendaknya: 
1) Mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

untuk membatasi produksi dan 
perdagangan minuman beralkohol 
sebagaimana pasal 44 dan pasal 82 
Undang-Undang tentang Kesehatan. 

2) Mengurangi penggunaan alkohol 
dalam produksi obat-obatan. 



3) Mempersiapkan peraturan 
pencantuman pernyataan bahwa 
"ALKOHOL BERBAHAYA BAGI 
KESEHATAN DAN MASA DEPAN 
ANDA" pada kemasan minuman 
beralkohol. 

e. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
hendaknya memperketat aturan, 
pengawasan, mengambil tindakan tegas 
terhadap siswa yang minum dan atau 
mengedarkan minuman beralkohol. 

f. Departemen Agama hendaknya 
meningkatkan pendidikan agama di 
sekolah-sekolah dengan memasukkan 
bahaya minuman beralkohol dalam 
mated pengajaran agama. 

g. Departemen Kehakiman agar 
memasukkan sanksi yang cukup berat 
terhadap pelanggaran perundang-
undangan yang menyangkut minuman 
beralkohol dalam penyusunan KUHP. 

h. Departemen Penerangan agar membatasi 
iklan-iklan mengenai perdagangan 
minuman beralkohol. 

i. Kepolisian dan petugas hukum lainnya 
agar berusaha meningkatkan pengawasan 
terhadap peredaran dan penggunaan 
minuman beralkohol serta mengambil 
tindakan yang tegas terhadap pelakunya. 

 
2. Menghimbau 

a. Para cendekiawan untuk 
mengembangkan ilmu dan teknologi 
sehingga penggunaan alkohol sebagai 
pelarut obat dalam dan luar, escense, 



pewarna, dan pewangian dan digantikan 
dengan bahan alternatif lain. Penemuan 
ilmu dan teknologi yang semakin maju 
ternyata dapat mendukung ketentuan 
agama tentang penggunaan alkohol. 

b. Instansi pemerintah untuk mencarikan 
jalan keluar pada industri alkohol dan 
minuman beralkohol yang bersifat rumah 
tangga agar usaha ekonomi mereka tetap 
berjalan. 

3. Kepada pimpinan ormas, ulama, mubalig, dan 
khatib, menghimbau: 
a. Ormas-ormas Islam dan lembaga-

iembaga Islam untuk berperan aktif 
dalam memasyarakatkan bahaya 
minuman minuman beralkohol dan 
mempelopori gerakan nasional dalam 
menyelamatkan masyarakat dari bahaya 
minuman beralkohol. 

b. Para ulama, muballig, dan khatib untuk 
meningkatkan dakwah Islamiyah dengan 
menekankan bahaya minuman beralkohol 
terhadap kehidupan agama, kehidupan 
pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara. 

c. Masyarakat, khususnya umat Islam, agar 
menjauhi minuman-minuman beralkohol, 
demi keselamatan pribadi, keluarga, dan 
masyarakat. 

d. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia 
agar mendorong pemerintah untuk 
segera membentuk badan 
penanggulangan alkoholisme. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



BAB VII 
FORMALISASI HUKUM ISLAM 

TENTANG  MIRAS DALAM PERDA 

 

A. Latar  Belakang  Perda Syariah 
Tentang  Miras 
 
Menurut pandangan kontra formalisasi 

syariat Islam, syariat Islam berorientasi pada 
subtansinya, sehingga syariat Islam dilihat 
sebagai aturan hukum yang universal dan nilai-
nilai akhlak yang universal.Oleh karena itu, 
syariat Islam itu sebagai ruh dalam kehidupan 
masyarakat.Pandangan ini tidak berorientasi 
agama sebagai idiologi, tetapi agama sebagai 
nilai moral dan universal sebagai landasan. 

 
Ketika dilihat lebih lanjut secara historis 

atau otoritas terbuka, produk praktek 
kenegaraan dalam Islam, ini merupakan praktek 
para sahabat Nabi Muhammad saw., pada 
masanya. Dengan ini dipraktekkanlah untuk 
menunjukkan   sikap   yang   adaptif terhadap   
tuntutan   kondisi   pada  masanya. Sebagaimana 
yang disabdakan oleh Nabi saw bahwa "Kamu 
lebih mengetahuiberbagai persoalan 

 
 duniamu". Oleh karena itu seluruh 

syariat Islam diatur dengan satu prinsip yaitu 
kemaslahatan umum (kebaikan bersama), baik 
dalam praktek untuk menggapai kemaslahatan 
ataupun menolak suatu hal tertentu yang 
membahayakan. 

 



Dari berbagai pernyataan yang ada, 
bahwasanya kontradiktif dalam memaparkan 
formalisasi Islam sebagai simbol yang harus 
dipertahankan.Demikian se-sungguhnya bentuk 
negara dalam Islam bukanlah termasuk hal-hal 
yang diatur dalam Islam.Melainkan termasuk 
hal-hal yang diserahkan kepada orang Islam itu 
sendiri, agar mereka berijtihad sesuai dengan 
pertimbangan manfaat dan maslahatnya serta 
berbagai standar yang ada pada setiap masa. 
Adalah demokrasi sebagai sebuah keniscayaan 
bagi kaum muslim untuk masa kini dan masa 
depan. Demokrasi ini yang disebut dengan syura' 
(musyawarah).1 

 
Dalam konteks politik Islam, adanya 

otonomisasi dan desentralisasi merupakan pintu 
masuk untuk melakukan Islamisasi dalam semua 
bidang termasuk di dalamnya melalui 
pemberlakuan Perda bernuansa Islam.Islamisasi 
bagi partai Islam adalah agenda yang terus hidup 
(the living agenda).Itulah yang menjadi alasan 
utama isu syariat Islam tidak pernah 
ditinggalkan partai Islam.2 Oleh karena Itulah, 
sebagaimana dinyatakan oleh Beberapa ahli 
sejarah (Benda, Rickiefs, dan Azra), sejarah 
Indonesia modem adalah sejarah yang 

                                                             
1Muhammad Abid Al-Jabiri, Agama, Negara dan 

Penerapan Syari'ah (terj.) Muhammad, Fajar (Yogjakarta : 
Pustaka Baru, 2001) h. xvi 

 
2http://lslamlib.com/id/index.php?page=artide&i

d=516,   Arskal   Salim,   Daya   Hidup   Isu Syariat dalam 
Politik . 

 



menyaksikan berlangsungnya Islamisasi yang 
lebih dalam dan berkesinambungan.3 

Daerah-daerah yang telah menerapkan 
Perda bernuansa syariat Islam di antaranya 
adalah Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, 
Nusa-Tenggara Barat Sulawesi Selatan, Jawa 
Timur dan Jawa Barat.4Khusus di Sulawesi 
Selatan, yang menjadi perhatian publik adalah 
Kabupaten Bulukumba.Hal ini disebabkan 
Kabupaten Bulukumba merupakan kabupaten 
yang penduduknya mayoritas beragama Islam 
sehingga layaklah untuk mencetuskan Perda 
bernuansa syariat Islam di Sulawesi Selatan. 

 
Dari sinilah kemudian Bulukumba 

dijadikan sebagai pilot project penerapan Perda 
bernuansa syariat Islam oleh Pemerintah. 
Eksperimen syariah di Kabupaten Bulukumba 
menembus pemerintahan terendah: desa. 
Sebanyak 12 desa dijadikan areal percontohan 
penerapan syariat Islam sejak awal 2005.5 
Kabupaten ini pun populer sebagai pionir 
penerapan syariat Islam di Sulawesi Selatan, 
bahkan Kongres Umat Islam Sulawesi Selatan III, 

                                                             
3http://lslamlib.cora/id/index.php?page=artide&i

d=516,   Arskal   Salim,   Daya   Hidup   Isu Syariat dalam 
Politik . 

4Taufik Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, 
2004, Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria, 
(Jakarta: Pustaka Alvabet), h. 82. 

 

5Asrori S. Kami dan Bernadetta Febriana, dan 
Anthony, "Gelora Syariah Mengepung Kota," (Laporan , 
Gatra Edisi 25, 1 Mei 2006) 

 



Maret 2005, pun digelar di daerah ini. 
Implementasi syariat Islam di desa-desa pilot 
project berkembang sangat pesat, bahkan 
melampaui Perda kabupaten dan provinsi.Desa-
desa yang menjadi pilot project berani 
menerapkan pidana hudud. Desa Padang, 
Kecamatan Gantarang, misalnya, menetapkan 
"peraturan desa" yang berisi aturan tentang 
delik perzinaan (cambuk l00 kali), qacaf alias 
menuduh zina (cambuk 80 kali atau dilimpahkan 
ke polisi), minuman keras (cambuk 40 kali), dan 
pidana qisas (balasan setimpal) bagi tindak 
penganiayaan.6 

 
Ada beberapa hal menarik yang perlu 

dicermati berkaitan dengan munculnya Perda 
bernuansa syariat Islam di Kabupaten 
Bulukumba.Dalam wawancara dengan para 
perintis perumusan Perda bernuansa syariat 
Islam, penulis menanyakan apakah pembuatan 
Perda bernuansa syariat Islam tersebut 
merupakan respons pemerintah daerah untuk 
menegakkan demokrasi lokal dalam konteks 
otonomi daerah.Sebagian besar mereka 
menjawab bahwa tujuan utama pembuatan 
Perda bernuansa syariat Islam bukan karena 
pemerintah ingin menegakkan demokrasi lokal 
di daerah, namun memang merupakan sebuah 
kebutuhan di Kabupaten Bulukumba yang 
mayoritas penduduknya beragama Islam. 

Perda minuman beralkohol yang 
ditetapkan di Bulukumba merupakan kebutuhan 

                                                             
6Asrori S. Kami dan Bernadetta Febriana, dan 

Anthony, "Gelora Syariah Mengepung Kota," (Edisi 25, 1 
Mei 2006). 



masyarakat Bulukumba. Pemerintah Bulukumba, 
Pangkep dan Kota Makassar, mengeluarkan 
Perda minuman beralkohol dengan isi atau bunyi 
yang varian, meski tujuannya sama yaitu untuk 
mengendalikan tingkat kerusuhan dan tawuran 
di daerah tempat. 

 
Di Kota Makassar Perda itu dituangkan 

dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 
tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, 
pengedaran dan penjualan, serta perizinan 
tempat penjualan minuman beralkohol, 
sedangkan Bulukumba menuangkan peraturan 
dalam bentuk Peraturan Daerah Bulukumba 
Nomor 03 Tahun 2002 tentang larangan, 
pengawasan, penertiban, peredaran, dan 
penjualan minuman beralkohol serta Kabupaten 
Pangkep sendiri menuangkan peraturannya 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
larangan pengedaran minuman beralkohol. 
Ketiga aturan tentang pelarangan atau 
pengawasan minuman beralkohol pada dasarnya 
mengarah pada suatu tujuan untuk mewujudkan 
masyarakat daerah yang bersih dari minuman 
beralkohol. 

 
Ketiga macam peraturan daerah tersebut 

di atas semua mengarah pada proses 
pengendalian minuman beralkohol, hanya saja 
pada daerah Pangkep dan Bulukumba langsung 
dan secara tertulis telah melarang peredaran 
minuman beralkohol, sedangkan Kota Makassar 
belum menggunakan istilah larangan akan tetapi 
ketiga daerah tempat peneliti mengamati dan 



menelaah apa yang terjadi kesemuanya berujung 
pada penertiban, hal itu terlihat jelas pada pasal-
pasal yang disebutkan dalam aturan PP masing-
masing dan peneliti amati di lapangan hampir 
signifikan terjadi pengawasan, pengendalian dan 
peraturan pemakaian minuman beralkohol. 

 
Ada nilai-nilai yang hidup di masyarakat 

Provinsi Sulawesi Selatan dan masih terjaga 
hingga sekarang yaitu"Siri" budaya siri masih 
ada dikalangan masyarakat Kota Makassar, 
Kabupaten Bulukumba maupun di Kabupaten 
Pangkep begitu pula orang-orang peminum 
alkohol, buktinya tidak ada yang secara terang-
terangan memamerkan atau beratraksi 
memperlihatkan botol minuman di depan 
umum/masyarakat ramai, sementara itu giatnya 
pemerintah melokalisasi para peminum 
minuman beralkohol agar tidak terjadi keributan 
yang mengakibatkan stabilitas keamanan 
terganggu. 

 
Hal tersebut di atas peneliti buktikan 

sendiri, dengan mata kepala peneliti, mengamati 
selama peneliti berada di lokasi.Peneliti tidak 
pernah menemukan, mendengar ataupun 
melihat adanya pesta miras; pemerintah 
setempat sangat antusias melaksanakan 
pemeriksaan, pengawasan terhadap minuman 
beralkohol. Meski tidak ada proses formalisasi 
Syari'at Islam utamanya yang berkaitan dengan 
Perda minuman beralkohol tetapi pengendalian, 
bahkan penerapan sanksi di tempat hingga 
proses ke pengadilan telah dilakukan oleh 
pemerintah setempat utamanya di daerah 



Bulukumba. Simak tabel yang peneliti peroleh 
dari Polres Bulukumba, Pangkep dan Kota 
Makassar 
 

Tabel 23 
Banyaknya Tindak Kriminal di Polres 

Bulukumba Kab. Bulukumba 

No 
Tindak 
pidana 

2002 2003 2004 2005 
200

6 
2007 2008 

L S L S L S L S L S L S L S 

1 
Pembu
nuhan 

10 10 9 8 - - 2 2 6 3 9 6 4 3 

2 
Pengan
inyaan 
Berat 

10 8 11 7 5 5 - - 3 3 9 9 - - 

3 
Pencuri
an 

78 76 75 68 27 21 - - 76 54 64 45 22 21 

4 
Perkos
aan 

41 1 3 2 3 3 - - 8 5 3 5 2 2 

5 
Narkoti
ka 

3 3 1 - 3 1 - - 3 1 - 
1 
 

5 4 

6 
Pencuri
an 
Hewan 

32 17 13 5 1 1   20 2 5 2 26 6 

7 
Perjudi
an 

11 9 17 18 9 6 - - 7 4 4 4 5 4 

8 Miras 25 25 17 17 14 14 9 9 1 - - - 4 4 

 
*L: Lapor 
*S: Selesai 
 



Dari tabel di atas secara jelas dapat dilihat 
bahwa tingkat kriminalitas menurun secara 
drastis. Misalnya pada tahun 2002 terdapat 10 
kasus pembunuhan pada tahun 2005 tidak ada 
kasus pembunuhan, demikian juga dengan 
perkosaan yang pada tahun 2002 sebanyak 41 
kasus menjadi nihil pada tahun 2005. Demikian 
juga dengan kasus miras, pada tahun 2002 
terjadi 25 kasus dan pada tahun 2005 hanya 9 
kasus. Penurunan angka tingkat kriminalitas 
yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tentu 
merupakan prestasi dari pemberlakuan Perda 
bernuansa syariat Islam, hanya saja apakah data 
tersebut cukup menunjukkkan data yang 
berkembang di masyarakat mungkin perlu di 
analisis lebih jauh. 

 
Sanksi yang ditetapkan sesuai dengan 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
setempat, menurut salah satu keluarga peneliti, 
saat dia memangku jabatan camat di salah satu 
daerah Bulukumba pernah beliau memenjarakan 
3 bulan peminum minuman beralkohol karena 
ketangkap basah sedang mabuk. 

 
Sebagian besar informan mengatakan 

bahwa sebelum Perda ditetapkan, jika berjalan-
jalan di sebuah kampung pada malam hari dapat 
dipastikan akan berjumpa dengan beberapa 
anak muda nongkrong-nongkrong meminta uang 
kepada orang-orang lewat untuk kemudian 
dibelikan miras. Namun setelah diberlakukan 
Perda miras, sulit menemukan lagi orang-orang 
yang sedang mabuk. 



Salah satu informan penulis di Kota 
Makassar membenarkan kejadian serupa, bahwa 
masyarakat Kota Makassar sudah steril dari 
minuman beralkohol, buktinya kegiatan 
kegiatan-kegiatan pesta miras yang biasa 
ditemukan di depan umum sudah tidak sering 
muncul karena mereka sudah disterilkan oleh PP 
yang bersangkutan. Hotel-hotel pun sudah diatur 
dan bahkan dilokalisir demi menjaga ketertiban 
dan keamanan.Meski (menurut informan) masih 
ada hotel yang masih mengkonsumsi barang 
haram itu tetapi masih tetap mengalokasikan 
tempat pesta mirasnya.Namun hotel itu yang 
bertaraf internasional yaitu hotel clarion dan 
liquid sebenarnya miras itu dikonsumsi oleh 
penduduk china bukan penduduk pribumi, 
seperti daeng-daeng becak dan para sopir 
angkutan umum. Mereka pada umumnya 
konsumsi "ballo" hanya untuk menghilangkan 
stres, kepenakan dan capek setelah seharian 
mencari nafkah. "Ballo" dikonsumsi ? kalangan 
daeng-daeng becak dan sopir-sopir angkutan 
kota umumnya untuk "dopping" katanya untuk 
menghilangkan pikiran sulitnya mencari nafkah, 
sulitnya membeli makanan untuk anak istri 
sehingga jika sudah ada bekal untuk makan 
sehari, maka selebihnya untuk membeli "ballo" 
urusan simpanan untuk membeli makan 
keesokan harinya tidak dipikirkan lagi yang 
penting hari ini kebutuhan anak dan istri sudah 
terpenuhi, dan kebugaran jasmani keesokan 
harinya dibutuhkan lagi untuk mencari nafkah. 
Akan tetapi sekali lagi pesta miras tidak 
ditemukan dikalangan mereka, karena mereka 
malu memamerkan/mengkonsumsi miras. 



Rupanya budaya "siri" juga masih ada 
dikalangan para daeng-daeng becak dan sopir 
angkutan kota. 

 
Perubahan efek disahkannya perda 

bernuansa syari'at Islam di Kabupaten 
Bulukumba dapat dilihat dari tulisan-tulisan 
Arab yang menghiasi kantor instansi pemerintah 
dan nama-nama jalan di Kabupaten Bulukumba 
yang sebelumnya menggunakan bahasa 
Indonesia dan bahasa Daerah, begitu juga 
terdapat simbol-simbol yang berisi ayat dan 
hadis yang dipasang di pojok-pojok jalan dan 
dipinggir-pinggir jalan. Apa yang terjadi di 
daerah Bulukumba tidak jauh beda 
kenyataannya di Kabupaten Pangkep. Semenjak 
memberlakukan perda miras dan menyuarakan 
formalisasi syari'at Islam Kabupaten Pangkep 
bersih dari pesta miras. 

 
Suatu kenyataan yang patut disyukuri 

karena pemerintah sangat serius mengawasi, 
melarang, mengkonsumsi begitu pula 
memperjual-belikan barang haram 
tersebut.Pemerintah Kabupaten Pangkep pun 
setelah melokalisasi para pemakai minuman 
beralkohol untuk memudahkan pengawasan dan 
tidak mengganggu orang disekitarnya. 

 
Jadi perubahan terjadi sangat signifikan 

dan berakibat tingginya tingkat keamanan dan 
rasa aman untuk beraktifitas baik siang maupun 
malam hari setelah perda bernuansa syari'at 
Islam ini disahkan dan dilaksanakan oleh 
pemerintah setempat dan mendapat dukungan 



dari masyarakat setempat.Dukungan ini sangat 
penting untuk bersama-sama menjaga dan 
memelihara keamanan. 

 
Sejalan dengan hal tersebut di atas Imam 

Al-Qaffal mengatakan bahwa ada kemungkinan 
dibolehkannya minuman khamar pada awal-
awal Islam di masa shahabat adalah dengan 
tujuan agar temperatur tubuh menjadi hangat, 
menambah semangat dan berani.7 

Perihal Syari'at Islam di Sulawesi Selatan, 
sejarah telah mencatat fakta historis bahwa 
kerajaan Gowa-Tallo yang merupakan kerajaan 
kembar orang Makassar dinyatakan resmi 
sebagai kerajaan Islam dalam suatu upacara 
yang ditandai dengan sholat Jum'at yang 
pertama di Mesjid Tallo pada tanggal 09 
November 1607 M. Peristiwa ini sebagai hari jadi 
kota Makassar. Raja Tallo pada saat itu adalah I 
Mallingkaang Daeng Manyonri, Karaeng Tu-
Menanga Ri Bonto Biraeng, gelar Sultan Abdullah 
Awwalul Islam, yang telah memeluk Islam sejak 
malam Jum'at, 09 Jumadil awal 1014 H, atau 22 
September 1605 M, sedang raja gowa pada saat 
itu raja ke-14, I Manggeragi Daeng Mawabbia, 
gelar Sultan Alauddin Tominanga Ri Gaukanna 
(1593-1639). Mereka adalah peletak dasar 
tonggak pemberlakuan syari'at Islam bagi 
kerajaan orang-orang Sulawesi Selatan dan 

                                                             
7 Lihat Ahmad Al-Mursi Husain. Jauhar dans yariah 

(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h.101. 



dilanjutkan secara berkesinambungan oleh raja-
raja berikutnya.8 

Kepatuhan melaksanakan syari'at Islam 
berlanjut hingga masyarakat Sulawesi selatan 
mengenal seorang sosok yang bernama Syekh 
Yusuf yang bergelar Tuanta Salamaka Ri Gowa 
Syekh Yusuf Abdul Mahasir Al-Taj Al-Khalwati 
Al-Makassary Al-Banteny dan lebih dikenal 
dengan sebutan Syekh Yusuf. 

Kenyataan tersebut di atas tidak dapat 
dipungkiri bahwa kepatuhan keberagamaan 
umat Islam sejak lama sudah tertanam di hati 
sanubari masyarakat Sulawesi Selatan sehingga 
tidak heran jika ada Ormas atau Parpol yang 
menggaungkan syari'at Islam, serta merta 
masyarakat menyambut dan optimis untuk 
merealisasikannya. Karena masyarakat Sulawesi 
Selatan adalah masyarakat religius sangat patuh 
pada ajaran-ajaran agamanya yaitu Islam, dan 
tidak heran jika seruan KPPSI atau FPI dan 
semacamnya mendapat banyak dukungan massa. 

Kota Makassar adalah salah satu kota 
tempat pertemuan suku, etnis, dan agama 
khususnya pada wilayah Sulawesi Selatan dan 
sangat wajar ketika dijumpai adanya silang 
pendapat atau dukungan atas pelaksanaan 
syari'at Islam yang berseberangan satu sama 
lain. 

                                                             
8 M. Siradjuddin, Perjuangan Menegakkan Syari'at 

Islam Di Sulawesi Selatan (Jakarta: Pustaka Ar-Rayhan, 
2005), h. 23. 



Silang pendapat itu umumnya masyarakat 
Kota Makassar belum memakai apa sebenarnya 
syari'at Islam yang dimaksud atau dengan kata 
lain hukum apa yang akan dipakai dalam 
pelaksanaan syari'at Islam di Kota Makassar. 
Apakah hukumnya mengacu pada Al-Qur'an dan 
Hadis atau hanya sekedar penghias dan pemoles 
untuk pemenangan suatu partai Islam atau 
untuk pemenangan calon pemimpin di kota dan 
daerah. 

Bagi masyarakat Kota Makassar, 
masyarakat Kota Makassar hanya mengha-
rapkan bagaimana kemudian pemerintah dapat 
lebih memperhatikan nasib masyara-katnya agar 
bisa berubah dan beranjak dari keterpurukan 
menuju jenjang ekonomi yang lebih baik dan 
lebih mapan.9 

Persoalannya adalah tokoh-tokoh yang 
tergabung dalam Komite Persiapan Penegakan 
Syari'at Islam (KPPSI) Kota Makassar terus 
menggugah kefanatikan keberagamaan khusus 
Islam di Kota Makassar dan masyarakat Sulawesi 
Selatan secara keseluruhan dan setiap langkah 
untuk menarik simpatik masyarakat 
seorangtokoh akan mendapat porsi dan kursi 
terbanyak mendapat dukungan masyarakat jika 
semboyan syari'at Islam disuarakan. Buktinya 
Peraturan Daerah yang bernuansa syari'at Islam 
bermunculan di setiap daerah bahkan mulai 
menjamur pada tahun 2000 an; dan salah satu 
Perda yang bernuansa syari'at Islam itu adalah 

                                                             
9Hasil wawancara dengan tokoh pemuda di 

Makassar tanggal 11 April 2011 



Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 tahun 
2006 tentang pengawasan, pengendalian, 
pengedaran, dan penjualan serta perizinan 
tempat penjualan minuman beralkohol.Aturan 
itu terlahir dari ide-ide hendak mengembalikan 
jiwa keberagamaan umat Islam di Kota 
Makassar, yang religius, taat pada .aturan agama 
dan menghindari perlakuan-
perlakuan/perbuatan di luar aturan agama 
utamanya minuman beralkohol, sebab bila sudah 
meminumnya masyarakat akan merasa punya 
kekuatan dan bisa saja berbuat keributan, yang 
menyebabkan stabilitas keamanan keributan, 
yang menyebabkan stabilitas keamanan 
terancam. Inilah salah satu tujuan utama 
mengapa masyarakat Kota Makassar diatur oleh 
Perda No. 7 tahun 2006. 
 

Untuk mengkaji lebih jauh tentang respon 
masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan terhadap 
penerapan perda bernuansa syariat Islam dalam 
hal ini perda tentang larangan mengkonsumsi 
minuman beralkohol maka di bawah ini penulis 
sajikan hasil-hasil analisis data yang telah 
disebarkan kepada 110 (seratus sepuluh) orang 
responden di 3 (tiga) kelompok daerah. 

 
Tabel 24 

Respon Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan  
 

tentang Penerapan Peraturan yang 

Informan Jumlah Informan Frekuensi Relatif 

Sangat setuju 57 51,81 % 



Bernuansa Syariat Islam 
Sumber : Hasil olahan data pada item No. 2 

 
 
 
 

Tabel 25 
Respon Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan  

Setuju 52 47,27 % 

Ragu-ragu 1 0,90 % 

Tidak setuju 0 0 

Sangat tidak setuju 0 0 

Jumlah 110 100 % 

Informan Skor Aktual Skor Ideal % Ket 

Sangat 
setuju 

285 550 57,46 0-20 = sangat rendah 

Setuju 208 550 41,94 21-40 = rendah 

Ragu-ragu 3 550 0,60 41-60 = cukup 

Tidak setuju 0 0 0 61-80 = tinggi 

Sangat tidak 
setuju 

0 0 0 81-100 = sangat tinggi 

Jumlah 496 550 100 90,18 = sangat tinggi 



Terhadap Perda Minuman Beralkohol 

Sumber : Hasil olahan data pada tabel No. 2 
 

Pada table 24 diatas, menunjukkan bahwa 
57 informan atau 51,81 %, menyatakan "sangat 
setuju" bila peraturan daerah yang bernuansa 
syariat Islam diterapkan di provinsi Sulawesi 
Selatan sebanyak 52 informan atau 47,27 % 
menyatakan "setuju" dan 1 orang atau 0,90 % 
informan menyatakan "ragu-ragu" bila perda 
bernuansa syariat Islam diterapkan di 
daerahnya. Berdasarkan data ini maka dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat provinsi 
Sulawesi Selatan sangat merespon dan antusias 
dengan perda syariat Islam. 

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 
110 responden, masyarakat provinsi Sulawesi 
Selatan sangat merespon adanya perda 
bernuansa syariat Islam dan berada dalam 
kategori "sangat tinggi".  Ini menandakan betapa 
masyarakat provinsi Sulawesi Selatan 
mendambakan kehidupan dalam panji-panji 
keIslaman, dari segi ibadah, ritual dan muamalah 
bahkan dari segala aspek kehidupannya dan jauh 
dari kehidupan miras, mabuk-mabukan dan 
perkelahian yang berujung pada pembunuhan. 
Adapun yang merespon dengan jawaban "ragu-
ragu" dengan penerapan perda minuman 
beralkohol adalah masih mendukung dan 
merespon kehidupan masyarakat level bawah 
utamanya para pekerja kasar (sopir, tukang 
becak, buruh bangunan, dan semacamnya). 



Menurut responden ini10 miras, ballo, tuak dan 
semacamnya masih dianggap sebagai "dopping", 
(penghilang stress, capek, dan krisis ekonomi); 
ballo atau tuak adalah salah satu bentuk pelarian 
dari kepailitan ekonomi dan kemiskinan adalah 
faktor utamanya, dan bila mereka mengonsumsi 
barang "haram" itu untuk sementara bisa lupa 
kalau besok harus makan apa, dan cari uang lagi 
demi menghidupi dan membiayai kebutuhan 
dapur, anak-anaknya yang masih sekolah dan 
lain sebagainya. Namun jumlah masyarakat yang 
memberi respon "ragu-ragu" sangat rendah yaitu 
: 1 atau 0,90 % dengan skor capaian 0,60 % 
artinya dalam kategori "sangat rendah". 

Keberadaan perda pelarangan, 
pengawasan, pengedaran, dan perizinan tentang 
minuman beralkohol di provinsi Sulawesi 
Selatan mendapat respon masyarakat yang 
bervariasi, ada yang menginginkan pengawasan 
barang haram itu diawasi secara ketat, tapi ada 
juga yang menawarkan dan setuju bila 
peredarannya barang haram ini dibebankan 
pada petugas khusus syariat Islam. 

 
Tabel 26 

Perlunya Pengawasan Beredarnya Minuman 
Beralkohol di Provinsi Sulawesi Selatan 

                                                             
10 Wawancara tanggal 14 april 2011 

Kategori 
Jawaban 

Jumlah 
Informan 

Frekuensi 
f(%) 

 
Ket Kriteria 

Interpretasi Skor : Ideal Aktual 
Presentas

e 



Kaitannya Dengan Perda Syariat Islam 

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 7 

Perda berbasis syariat Islam ini dianggap 
sebagai standar pelaksanaan praktek keagamaan 
yang dapat diterima dan dipandang sah secara 
hukum di sebuah daerah, termasuk perda 
tentang pelarangan, peredaran, pengawasan, 
perizinan minuman beralkohol. Umumnya 
informan sangat setuju bila minuman beralkohol 
ini diawasi yaitu sekitar 35 informan atau 31,82 
% "sangat setuju" bahkan ada sebagian informan 
yang menyatakan perlu petugas khusus11 yang 
menangani perda syariat Islam. 

Selanjutnya ada 46 informan atau 41,82 
% masyarakat provinsi Sulawesi Selatan 
menghendaki agar beredarnya minuman 
beralkohol ini mendapat perhatian khusus bagi 

                                                             
11 Wawancara, tanggal 20 Mei 2011, di Bulukumba 

Sangat setuju (5) 35 31,82 550 175 41,67  

Setuju (4) 46 41,82 550 184 43,81 
0%-
0,20%=sangat 
rendah 

Ragu-ragu (3) 7 6,36 550 21 5 
0,21%-
0,40%=sedang 

Tidak setuju (2) 18 16,36 550 36 8,57 
0,61%-
0,80%=tinggi 

Sangat  
tidak setuju (1) 

4 3,64 550 4 0,95 
0,81%-
l,00%=sangat 
tinggi 

Jumlah 110 100 550 420 76,36 Sangat tinggi 



aparat dan tidak memandang muslim atau non-
muslim. Namun sebaliknya ada 18 informan atau 
16,36 % tidak setuju bila barang haram ini 
terlalu diawasi karena pendapatan pajak daerah 
didapat jauh lebih banyak dibanding pemasukan 
dari pendapatan barang lain karena dikenakan 
beban lebih tinggi sehingga dianggap mampu 
menopang sebagian anggaran pengeluaran 
daerah. 

Menurut UU RI No. 34 Tahun 2000, 
tentang yang dimaksud dengan pajak daerah 
adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 
pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah. Sedangkan retribusi 
adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran 
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan. 

 
Kelihatannya apa yang diatur dalam UU 

No. 34 tahun 2000 tersebut di atas, membuat 
para pelaku konsumer, penjual, dan pemasok 
minuman beralkohol tidak terlalu terbebani 
dengan hukum atau sanksi perda kalau sudah 
mengantongi izin dari pihak kepala daerah 
sehingga sebagian informan mengeluarkan 
pendapat seperti yang dikutipkan di atas; dan 
sebaliknya tidak berpikir bahwa betapa besar 
bahaya yang ditimbulkan oleh minuman 
berbahaya tersebut di masyarakat. 



 
Perda larangan, pengawasan, dan 

perizinan minuman beralkohol ini dirasakan 
oleh masyarakat Sulawesi Selatan sebagai perda 
yang dibutuhkan oleh masyarakat Sulawesi 
Selatan yang hendak menonjolkan daerahnya 
sebagai daerah yang berdasarkan kehidupan 
keagamaan yang Islami. Kalaupun ada yang tidak 
setuju dengan perda di atas jumlahnya sangat 
kecil dan hanya mementingkan kepentingan 
perusahaan dan pribadinya saja. 

 
Melalui perda syariat Islam tentang 

minuman beralkohol ini masyarakat provinsi 
Sulawesi Selatan meyakini mampu mengayomi 
semua elemen masyarakat termasuk masyarakat 
yang heterogen dan penerapan aturan identik 
dengan sanksi atau hukuman yang harus 
diberikan bagi yang melanggar perda ini. 

 
Dari data yang terkumpul ternyata 

masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sangat 
antusias dan merespon sanksi yang tertuang 
dalam perda larangan, pengawasan minuman 
beralkohol. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan 
dalam bentu tabel di bawah ini. 
 
 

Tabel 27 
Penetapan Sanksi/Hukuman bagi Pelanggaran 

Perda 

Kategori 
Jawaban 

Jumlah 
Inform

an 
Frekuensi Skor  

Ket Kriteria 
interpretasi 

skor : 



 
 

 
 

 
 

Ideal Aktual Presentase 
 
 

Sangat 
setuju (5) 

35 32,73 550 180 32,73  

Setuju (4) 62 56,36 550 248 45,09 
0,20%=sangat 
rendah 

Ragu-ragu 
(3) 

1 0,91 550 3 0,55 
0,21%- 
0,40%=sedang 

Tidak setuju 
(2) 

9 8,18 550 18 3,27 
0,61%- 
0,80%=tinggi 

Sangat tidak 
setuju (1) 

2 1,82 550 2 0,36 
0,81%- 
l,00%=sangat 
tinggi 

Jumlah 110 100 550 451 82 Sangat tinggi 

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 16 

Penerapan syariat Islam berdampak pada 
persoalan yang berkaitan dengan keamanan, 
suasana religius, dan telah berhasil mengurangi 
perilaku tak baik di masyarakat provinsi 
Sulawesi Selatan yang mana adanya perda miras 
ini orang-orang yang minum minuman keras 
maupun yang berjudi banyak terlihat di jalan-
jalan tanpa terlihat aparat atau petugas 
keamanan menertibkannya. 

Munculnya perda tentang larangan, 
pengawasan minum minuman beralkohol adalah 
sebatas mempertegas apa yang menjadi budaya 
lokal dan sanksi yang tertuang dalam perda 
tersebut semata-mata untuk mengatur dan 
mengawasi agar pelaku peredaran minuman 
beralkohol berkurang dan tidak ada lagi pesta-
pesta miras dan sejenisnya. 

 



Berdasarkan data tabel 26, menunjukkan 
36 informan atau 32,72 % "sangat setuju" dan 62 
(56,36 %) informan setuju dengan sanksi yang 
dituangkan dalam perda larangan, peredaran 
minuman beralkohol. Rupanya informan yang 
setuju dan sangat setuju ini sangat merespon 
berlakunya penerapan syariat Islam meski 
sanksi tentang pelarangan, peredaran minuman 
beralkohol ini telah diatur dalam KUHP (Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana).Namun untuk 
menjamin ketentraman masyarakat dari akibat 
minuman beralkohol masih perlu diatur demi 
menertibkan masyarakat umum. Adapun yang 
member! jawaban tidak setuju yaitu sekitar 9 
(8,18 %) informan dan ketidaksetujuannya itu 
beralasan bahwa apa yang tertuang dalam perda 
tentang sanksi pelarangan, peredaran minuman 
beralkohol telah tertuang dan diatur dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jadi 
secara hukum mereka tidak merespon diaturnya 
sanksi pidana tersebut. Akan tetapi ketika 
dihadapkan pilihan sanksi pidana yang 
diberlakukan secara syariat atau secara negara 
mereka memilih sanksi itu seharusnya seperti 
apa yang telah diatur dalam KUHP. 

 
Untuk jawaban responden yang 

menghendaki sanksi perda syariat Islam sesuai 
dengan namanya syariat Islam, yaitu hukum 
cambuk, maka di bawah ini penulis kutipkan 
informan yang memberikan responnya terhadap 
sanksi syariat Islam 

 
 

Tabel 28 



Sanksi Penerapan Syariat Islam bagi Perda 

Minuman Beralkohol 

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 19 

 
Pada tabel di atas menunjukkan 22 

informan atau 20 % informan menyatakan 
"sangat setuju" jika penetapan sanksi perda 
syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang telah 
disyariatkan Allah swt, begitu juga dengan 
informan yang "setuju" yaitu ada 51 atau sekitar 
46,36 % informan merespon perda syariat Islam 
berikut dengan sanksinya dan tidak berpedoman 
pada hukum negara yaitu KUHP. Oleh karena 
Allah swt sudah menetapkan aturan-aturan 
tentang sanksi minum minumanberalkohol yaitu 
hukuman cambuk 40 kali di depan umum. 
Namun ada 18 atau 16,36 % responden yang 
"tidak setuju" dan 2 atau 1,82 % informan 

Kategori 
Jawaban 

Jumlah 
Informan 

Frekuensi 
f(%) 

Skor Ket 
Kriteria 
interpre 

tasi 
Ideal Aktual Presentase 

Sangat setuju (5) 22 20 550 110 20  

Setuju (4) 51 46,36 550 204 37,09  

Ragu-ragu (3) 17 15,46 550 51 9,27  

Tidak setuju (2) 18 16,36 550 36 6,55  

Sangat tidak 
setuju (1) 

2 1,82 550 2 0,36  

Jumlah 110 100 550 403 73,27 Tinggi 



lainnya menyatakan ketidaksetujuannya bila 
hukuman untuk pelanggaran minuman 
beralkohol yang tertuang di perda syariat Islam 
sesuai dengan sanksi syariat Islam, alasannya 
adalah karena mereka hidup di negara Indonesia 
yang bukan negara Islam. Jadi segala aturan 
hukum yang mengatur masyarakatnya harus 
berpedoman pada hukum yang berlaku.Lagi pula 
sangat sulit menerapkan sanksi hukum syariat 
Islam karena pada dasarnya masyarakat provinsi 
Sulawesi Selatan adalah masyarakat tahu bahwa 
hukumnya adalah sesuai dengan KUHP.Jadi 
sanksi bagi pelanggaran perda pelarangan, 
peredaran minuman beralkohol tetap mengacu 
pada KUHP. Misalnya pernah dilakukan 
pengurungan di kantor polisi sekitar 3 hari 
sampai 1 pekan bagi pelaku yang kedapatan 
mengedarkan minuman beralkohol.12 

Pada dasarnya perda tentang larangan, 
pengawasan minuman beralkohol, adalah 
sekedar mempertegas budaya lokal dan living 
norm yang merupakan pendukung aturan hukum 
yang berlaku.Oleh karena masyarakat provinsi 
Sulawesi Selatan senantiasa dalam kehidupan 
religius, kehidupan keagamaan, ritual ibadah dan 
muamalah.Inilah yang dibangun dan 
dikehendaki oleh masyarakat provinsi Sulawesi 
Selatan, agar jauh dari keresahan, kegelisahan, 
karena keamanan terganggu akibat minuman 
beralkohol.Dampak dari minuman "haram" ini 
sering mengakibatkan perkelahian antar 

                                                             
12 Wawancara : Staf hukum, Sekda, Pangkep, dan 

Bulukumba, Makassar tanggal 10 April2011 



kelompok, tawuran bahkan tidak jarang 
berujung pada kematian. 

Perda tentang pelarangan minum 
minuman beralkohol ditanggapi sangat sesuai 
dengan norma-norma yang hidup di tengah-
tengah masyarakat provinsi Sulawesi Selatan 
terlihat pada label di bawah ini. 

Tabel 29 
Nilai-nilai yang Hidup dalam Masyarakat 
Sulawesi Selatan diangkat Menjadi Perda 

Kategori 
Jawaban 

Jumlah 
Informan 

Frekuensi 
f(%) 

Skor 
Ket Kriteria 
interpretasi 

 
 
 

 
 

 
 

Ideal Aktual Presentase 
 
 

Sangat   setuju 
(5) 

28 25,45 550 140 25,45  

Setuju (4) 51 46,36 550 204 37,09  

Ragu-ragu (3) 5 4,55 550 15 2,73  

Tidak    setuju 
(2) 

21 19,09 550 42 7,64  

Sangat    tidak 
setuju (1) 

5 4,55 550 5 0,91  

Jumlah 110 100 550 406 73,82 Tinggi 

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 11 

Dari data yang tertuang pada table 28, di 
atas terlihat bahwa ada 28 responden 
menyatakan "sangat setuju" yaitu 25,45 % begitu 
pula pada jawaban "setuju"mereka ada 51 
informan atau berada pada kategori 46,36 %. Hal 
ini menandakan bahwa masyarakat Sulawesi.   
Selatan    masih    memelihara    budaya-budaya 



keIslamannya dalam segala ranah kehidupan 
sehingga mereka setuju bila nilai-nilai, norma 
keIslaman, keagamaan diramu dan dimasukkan 
dalam faktor pendukung penerapan perda 
minuman beralkohol. Kehidupan religius 
senantiasa dalam suasana ritual keagamaan, 
sehingga ada kebebasan dan keamanan dalam 
melaksanakan kegiatan   sehari-hari   dan   
tercermin   dari   pola  tata   krama   dan   tingkah   
laku masyarakatnya. Namun ada 21 informan 
yang "tidak setuju" atau 19,09 % bahkan 
5informan atau 4,55 % "sangat tidak setuju" bila 
norma-norma keagamaan menjadi alasan 
penegakan perda minuman beralkohol. Mereka 
beranggapan bahwa kehidupan dalam 
masyarakat Sulawesi Selatan tidak mutlak diatur 
oleh salah satu ajaran keagamaan  karena 
masyarakat  Sulawesi  Selatan terdiri  dari 
beragam agama, keyakinan, ras, dan suku yang 
dapat memicu terjadinya "disharmony" dalam 
kehidupan sosialnya. Inilah yang ditakutkan oleh 
responden sehingga mereka "tidak setuju" 
bahkan menolak semangat keIslaman yang 
tercermin dari norma, budaya, adat keagamaan 
masyarakat Sulawesi Selatan. Disamping itu 
tidak dikehendakinya terjadi diskriminasi 
terhadap non-muslim yang berdampak negatif 
pada kehidupan sosial, muamalah masyarakat 
Sulawesi Selatan. 

Bila melihat data yang disajikan di atas, 
ternyata masyarakat Sulawesi Selatan setuju bila 
nilai-nilai keagamaan, keIslaman, masyarakat 
lokal dimasukkan dalam perda minuman 



beralkohol berdasarkan hasil olahan data 
ternyata berada dalam kategori "tinggi". 

Sebagaimana diketahui bahwa pada 
dasarnya masyarakat Sulawesi Selatan memiliki 
pemahaman keIslaman yang bercampur dengan 
adat istiadat, kebiasaan masyarakat setempat. 
Proses Islamisasi yang dilakukan oleh para 
bangsawan dan pedagang muslim yang singgah 
di Sulawesi Selatan sejak awal masuknya Islam 
terus berkembang hingga sekarang 
perkembangannya dimulai dengan pengajian-
pengajian kecil hingga mendirikan pondok 
pesantren. 

Karakter keIslaman masyarakat muslim 
di Sulawesi Selatan bersentuhan langsung 
dengan budaya dan adat masyarakat dan 
mengakui kebenaran Islam oleh karena petuah-
petuah kehidupan yang diserukan dan diajarkan 
sejalan dengan agama Islam. Sehingga 
persentuhan agama dan budaya melahirkan apa 
yang disebut nilai adat sebagai "living norm", dan 
timbulnya perda syariat Islam menjadikan 
masyarakat meyakini kebenaran Islam. Oleh 
karena secara formal mengatur perda mengatur 
dan mencegah perbuatan keji seperti larangan 
untuk tidak minum minuman keras dan 
sejenisnya karena dapat merugikan diri sendiri 
dan orang sekitarnya. Ajaran dan aturan ini jauh 
sebelum muncul perda atau aturan secara formal 
masyarakat Sulawesi Selatan sudah hidup dalam 
suasana jauh dari minuman beralkohol sehingga 
ide penerapan syariat Islam tidak mendapat 
hambatan dari masyarakat Sulawesi Selatan dari 
unsur manapun masyarakat itu bahkan 



sebaliknya, sangat setuju dan sangat merespon 
penerapan syariat Islam di daerahnya karena 
pemahaman keIslaman masyarakatnya adalah 
keIslaman yang sinergis dengan budaya dan adat 
istiadatnya. 

Peraturan daerah (perda) yang 
bernuansa syariat Islam merupakan buah dari 
reformasi dan otonomi daerah dan wakil-wakil 
rakyat di DPRD memperjuangkan pembuatan 
perda syariat tersebut. Perda dibentuk DPRD 
bersama pemerintah daerah dan pengambilan 
keputusannya secara demokratis dan menurut 
prosedural yang ada dan perda yang disetujui 
tersebut sudah dipandang sah dan dapat 
diterapkan.Pemerintah dalam hal ini bertindak 
sebagai agen warganya dan memuaskan 
tuntunan-tuntunan konsepsi publik tentang 
keadilan dan keamanan.Sejalan dengan hal 
tersebut di atas, penulis telah melakukan 
wawancara dan memperoleh data sebagaimana 
yang tertuang dalam tabel di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 30 
Respon Anggota Legislatif dan Eksekutif 

terhadap Perda Minuman Beralkohol 

Kategori 
Jawaban 

Jumlah 
Informan 

Frekuensi 
f(%) 

Skor 
Ket Kriteria 
Interpretasi 

 
 

 
 

 
 

Ideal Aktual Presentase 
 
 



Sangat   
setuju (5) 

64 71,11 450 320 71,11  

Setuju (4) 24 26,67 450 96 21,33  

Ragu-ragu (3) 0 0 450 0 0  

Tidak     
setuju (2) 

2 2,22 450 4 4  

Sangat     
tidak setuju 
(1) 

0 0 450 0 0  

Jumlah 90 100 450 420 93,33  

Sumber : Hasil olahan data pada item No. l.C 
 

Berdasarkan tabel 29 diatas, jelas terlihat 
seirama dan senada dengan keinginan 
masyarakat Sulawesi Selatan tentang penerapan 
perda syariat Islam utamanya perda tentang 
larangan, pengawasan, penjualan, perizinan 
minuman beralkohol terdapat 64 informan atau 
71,11 % yang "sangat setuju" dan 24 atau 26,7 % 
yang setuju terhadap perda yang dimaksud. 

Dukungan dan kerja sama masyarakat 
Sulawesi Selatan dengan pemerintah daerah 
sebagaimana gambaran olahan data di atas, 
menandakan bahwa kreatifitas daerah otonomi 
untuk meneropong dan mengakomodasi aspirasi 
masyarakat dalam rangka pembangunan 
daerahnya untuk kesejahteraan bersama dan 
pelayanan publik sudah berjalan sesuai dengan 
aturan perundang-undangan otonomi daerah, 
termasuk aspirasi pemberlakuan syariat Islam 
dari sebagian masyarakat muslim di Sulawesi 



Selatan. 
Tabel 31 

Respon Anggota Legislatif dan Eksekutif tentang 

Sanksi Perda Minuman Beralkohol 

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 3 

Sanksi atau hukuman ditetapkan untuk 
suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap 
aturan perundang-undangan.sehingga orang 
yang melanggar tadi atau pelaku kejahatan akan 
menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan 
itu. Karena sesuatu aturan yang sudah 
diterbitkan tidak menjamin akan ditaati bila 
tidak ada sanksi. Dengan sanksi, maka perintah 
atau larangan akan diperhitungkan karena ada 
konsekuensinya. Demikian halnya dengan perda 

Kategori 
Jawaban 

Jumlah 
Informan 

Frekuensi 
f(%) 

Skor 
Ket Kriteria 
Interpretasi 

 
 

 
 

 
 

Ideal Aktual Presentase 
 
 

Sangat    
setuju (5) 

0 0 450 0 0  

Setuju (4) 72 80 450 288 64  

Ragu-ragu (3) 0 0 450 0 0  

Tidak     
setuju 
(2) 

18 20 450 36 8  

Sangat     
tidak setuju 
(1) 

0 0 450 0 0  

Jumlah 90 100 450 324 72 Tinggi 



syariat Islam tentang larangan, pengawasan, 
perizinan, dan penjualan minuman beralkohol. 
Sanksi telah tertuang di dalam perda yaitu 
hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- 
(lima puluh juta rupiah). Sanksi tersebut di atas 
direspon oleh sebagian anggota legislatif dan 
eksekutif, yaitu terdapat 72 informan atau 
sekitar 80 % "setuju" bila sanksi itu dijatuhkan 
bagi yang melanggar aturan perda dan 
sebaliknya hanya 18 informan atau sekitar 20 % 
anggota eksekutif dan legislatif yang setuju bila 
dijatuhkan hukum/sanksi bagi pelanggaran 
minuman beralkohol. Kendati setujunya ini 
bukan tidak beralasan yaitu mereka menganggap 
hukuman itu tidak membuat jera pelakunya 
karena denda bisa saja dikeluarkan dan hukum 
kurungan 6 (enam) bulan masih terlalu sedikit 
bila dibanding dengan dampak yang ditimbulkan 
oleh miras yang notabene adalah hasil ulah 
pengedar, penjual, pemasok dan semacamnya. 

Respon masyarakat, anggota legislatif dan 
eksekutif sangat mendukung perda tentang 
larangan minum minuman beralkohol 
berdasarkan olahan data di atas didapati 
gambaran kriteria penegakan perda syariat 
Islam tentang larangan, pengawasan, perizinan, 
peredaran, dan penjualan minuman beralkohol 
berada pada kategori "tinggi" ini menandakan 
bahwa proses perumusan maupun implementasi 
dari kebijakan terutama yang berkaitan dengan 
perda minuman beralkohol telah secara 
langsung atau tidak langsung telah melibatkan 
diri atau telah berpartisipasi secara aktif dalam 



pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. 
Meskipun perda syariat Islam telah dituangkan 
dalam bentuk aturan dan telah dipopulerkan 
sebagai salah satu perda yang bernuansa syariat 
Islam terutama sanksi atau hukumannya tidak 
mencerminkan sebagai perda syariat Islam.Oleh 
karena sanksi minum minuman keras 
disyariatkan Islam adalah hukum cambuk 40 
kali.Anggota legislatif dan eksekutif menyatakan 
bahwa perda itu memang bernuansa syariat 
Islam tetapi sanksinya masih mengikuti aturan 
yang ada yaitu sesuai aturan hukum pidana 
positif. Untuk melihat gambaran respon anggota 
legislatif dan eksekutif tentang sanksi minuman 
beralkohol dapat dilihat pada tabel di bawah ini; 

 
Tabel 32 

Respon Anggota Eksekutif dan legislatif terhadap 
Sanksi Minuman Beralkohol 
Berdasarkan Syariat Islam 

Kategori 
Jawaban 

Jumlah 
Informan 

Frekuensi 
f(%) 

Skor 
Ket Kriteria 
interpretasi 

Skor 

 
 

 
 

 
 

Ideal Aktual Presentase 
 
 

Sangat setuju 
(5) 

0 0 450 0 0  

Setuju (4) 42 46,67 450 168 37,33  

Ragu-ragu 
(3) 

0 0 450 0 0  

Tidak setuju 
(2) 

48 53,33 450 96 21,33  



Sangat tidak 
setuju (1) 

0 0 450 0 0  

Jumlah 90 100 450 264 58,66 Sedang 

Sumber : Hasil olahan data pada item No. 12.C 
 

Syariat Islam menetapkan perbuatan 
tertentu sebagai kejahatan dan mengan-camnya 
dengan hukuman tertentu dengan maksud 
melindungi kepentingan kolektif dan sistem yang 
di atasnya yaitu masyarakat.Selain itu hukuman 
juga dimaksudkan agar masyarakat dapat 
menyelamatkan nilai-nilai moral dan kehidupan 
yang harmoni.Sebagaimana diketahui bahwa 
sanksi minum minuman beralkohol adalah 40 
kali dera. Meskipun al-Quran tidak menegaskan 
hukuman bagi pelakunya, akan tetapi melalui 
sunnah Nabi saw. Secara fi'liyahnya diketahui 
bahwa hukumannya 40 kali dera. 

Sanksi bagi mereka yang mengkonsumsi 
minuman beralkohol dalam syariat Islam tidak 
sama dengan sanksi perda syariat Islam yang 
telah dibuat oleh pemerintah daerah. Ketika 
sanksi bagi yang melanggar aturan perda 
dikembalikan sesuai namanya yaitu perda 
syariat Islam maka anggota eksekutif dan 
legislatif tetap menganggap sanksi syariat Islam 
menyalahi aturan yang telah ada yaitu aturan 
perundang-undangan hukum pidana positif yang 
merujuk pada KUHP. 

Berdasarkan tabel 9 di atas 
memperlihatkan bahwa sejumlah 42 informan 
atau 46,67 % anggota legislatif dan eksekutif 



setuju pemberlakuan sanksi sesuai dengan 
syariat Islam, akan tetapi ada 48 informan atau 
53,33 % informan lainnya tidak setuju. Oleh 
karena sanksi perda sesuai dengan apa yang 
tertuang di perda tersebut yaitu hukuman 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah). Melihat adanya 
keseimbangan antara "setuju dan "tidak setuju" 
maka kriteria interpretasi penelitian ini masih 
dalam posisi "sedang" artinya sama-sama 
lantang untuk formalisasi syariat Islam, begitu 
lantang dan nyaring diperdengarkan dan 
diperjuangkan akan tetapi bila sampai pada 
pembicaraan sanksi atau hukuman berdasarkan 
syariat Islam, maka orang akan berpikir dan 
bahkan berbalik untuk tidak memasukkan sanksi 
syariat Islam. Meski aturan perundang-undangan 
dinamai perda syariat Islam. 

Dalam Peraturan Daerah Makassar No 7 
Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian, 
pengedaran dan penjualan serta perizinan 
tempat penjualan minuman beralkohol, 
disebutkan bahwa minuman beralkohol adalah 
semua minuman yang mengandung ethanol yang 
diproses dari bahan hasil pertanian yang 
mengandung ethanol yang diproses dari bahan 
hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 
dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik 
dengan cara memberikan perlakuan terlebih 
dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan 
cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau 
dengan cara pengecaran minuman mengandung 
ethanol. 



Jadi minuman beralkohol telah dibatasi 
dan dikategorikan sebagai barang larangan 
karena minuman tersebut telah difermentasi dan 
atau tidak destilasi dengan cara tradisional 
ataupun modern dan yang sangat penting 
digarisbawahi bahwa minuman beralkohol 
merupakan produk yang sangat terkait dengan 
efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga 
perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur 
mengenai pengawasan dan pengendalian, 
peredaran, penjualan dan perizinan tempat 
penjualan minuman beralkohol. 

Sejalan dengan ide dikeluarkannya 
Peraturan Daerah No. 7 di atas, maka Kabupaten 
Bulukumba dan Kabupaten Pangkajene 
Kepulauan pun tidak jauh berbeda bahkan 
Kabupaten Bulukumba telah menjadi pilar 
project dan telah melahirkan desa-desa muslim 
sebagai desa percontohan untuk melaksanakan 
nilai-nilai kultural yang bernuansa Islam. 
Terbentuknya desa muslim diharapkan sebagai 
tempat diterapkannya Perda bernuansa Syari'at 
Islam secara permanen dan diharapkan 
masyarakat dapat meniru kegiatan dan aktivitas 
keagamaan di desa tersebut contoh desa muslim 
ada Desa Padang dimana kegiatan 
masyarakatnya mencerminkan kultur Islamy 
bahkan diterapkan berlakunya hukuman 
cambuk. Praktek pelaksanaan Peraturan Daerah 
di desa Padang sangat bergantung pada respon 
masyarakat dan dukungan Badan 
Pemasyarakatan Desa (BPD, dan beberapa tokoh 
masyarakat. 



Umumnya masyarakat Provinsi Sulawesi 
mendukung diterapkannya pelaksanaan syari'at 
Islam akan tetapi praktek pelaksanaannya belum 
maksimal mendapat dukungan dari aparat 
pemerintah. Hal itu terbukti dengan tidak 
adanya petugas  khusus yang mengawasi 
jalannya program pelaksanaan syari'at Islam, 
utamanya yang berkenaan dengan pelaksanaan 
Perda Minuman beralkohol. 

Sesungguhnya alasan utama pembatalan 
Perda Syari'at Islam bukan dalam rangka 
menegakkan demokrasi lokal dan bukan pula 
merupakan respons terhadap hukum yang 
sebelumnya. Namun lebih karena 
dilatarbelakangi oleh banyaknya kerusuhan, 
tawuran, dan pesta miras bahkan tidak 
mengenal orang tua, dewasa bahkan anak-anak 
ikut terlibat sehingga timbullah keinginan untuk 
memberantas kenakalan remaja, tawuran, dan 
keributan dengan cara menerapkan Perda 
larangan minum minuman beralkohol. 

Peluang utama bagi pemerintah daerah 
untuk memanfaatkan kebebasan membuat dan 
merancang serta menerapkan kebijakan lokal 
yang akan mengatur dan membuat kebijakan 
yang berkaitan dengan wilayah merahnya, 
termasuk Perda minuman beralkohol. 

Secara konseptual Perda yang bernuansa 
syari'at Islam diprakarsai oleh bupati dan 
Walikota setempat dan dalam perumusan dan 
pembuatannya pemerintah melibatkan lembaga 
organisasi masyarakat, misalnya 
Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), tokoh-



tokoh agama non-muslim lainnya, tokoh-tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, dan LSM-LSM 
setempat serta Komite Persiapan Penegakan 
Syari'at Islam (KPPSI). 

Perda bernuansa syari'at Islam yang 
dirumuskan pemerintah dan disahkan untuk 
kemudian dilaksanakan di daerahnya masing-
masing sebagai wujud implementasi demokrasi 
otonomi daerah dan salah satu dari sekian perda 
yang bernuansa syari'at Islam telah dilaksanakan 
di tiap-tiap daerah utamanya Kota Makassar, 
Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Pangkep. 
Salah satu perda yang dimaksud adalah Perda 
miras.Perda ini berkaitan dengan perda 
minuman beralkohol dengan tujuan tingkat 
kriminalitas berkurang sehingga membuat 
sebagian besar masyarakat merasa aman. Perda 
syari'at Islam yang dimaksud sesungguhnya 
bukanlah perda sebagaimana tergambar, 
terbayang dibenak para pembaca, dimana 
syari'at Islam dimaknai dengan hukum cambuk, 
dera, pengasingan akan tetapi setelah membaca, 
menyimak dan menganalisis perbab perda yang 
dimaksud ketiga-tiga perda itu hanya mengatur, 
mengawasi, peredaran, penjualan, dan perizinan 
serta perdagangan minuman beralkohol, dan 
sanksi yang dituangkan dalam perda itupun 
mengacu pada aturan hirarki perundangan 
dimana hukum yang dipakai adalah hukum 
nasional, bukannya hukum/syariat Islam. Jadi 
pada syari'at Islam yang selama ini disoroti 
sebagai bahan masukan daerah untuk mengatur 
masyarakatnya menurut peneliti wajar-wajar 
saja, hanya saja perkenalan awal pada saat 
PILKADA kadang disalahgunakan 1 calon 



pemimpin daerah yang mengklaim bahwa 
daerahnya melaksanakan perda syari'at Islam. 
Peneliti tidak melihat adanya syari'at Islam di 
tiga tempat peneliti mengakui.Perda-perdanya 
aturannya perda miras. Semuanya telah diatur di 
KUHP dan dituangkan dalam bentuk peraturan 
untuk masing-masing wilayah at am daerah. 

Kemungkinan untuk menarik simpatik 
dari masyarakat dan menambah dukungan 
pemilih maka dipakailah simbol syari'at 
Islam.Mengingat masyarakat Provinsi Sulawesi 
Selatan adalah masyarakat yang religius masih 
terbelenggu oleh kebiasaan lama, adat budaya 
Islamy yang mendarah daging menyebabkan 
masyarakat terpanggil untuk memilih calon yang 
dimaksud.13 

Kenyataan yang terjadi setelah Patabai 
Pabokoroi tidak menjabat lagi sebagai Bupati   
Bulukumba   sebagian  besar   aturan   atau   
kebijakan  beliau   tidak  lagi dilaksanakan oleh 
pejabat pengganti beliau, menurut salah satu 
informan, kebijakan Pak Patabai Pabokori 
sekarang telah "Mati Colli".14 

Rupanya kebijakan lokal di Bulukumba 
semenjak masa Patabai Pabokri sangat antusias 
melaksanakan sidak dan sosialisasi pelaksanaan 
syari'at Islam termasuk pejabat-pejabat dibawah 
instruksi Bupati yaitu camat, lurah dan desa, 

                                                             
13Hasil wawancara, tokoh masyarakat, tanggal 21 

Maret 2011 di Makassar. 
 
14Hasil wawancara pada tanggal 27 April 2011 di 

Kantor Bupati Bulukumba. 



mereka sangat mendukung dan bekerja sama, 
bahu membahu melaksanakan sosialisasi perda 
syari'at Islam, bahkan telah dibentuk desa-desa 
percontohan, yaitu desa muslim. 

Larangan peredaran, penjualan dan 
konsumsi minuman beralkohol ini telah 
mendapat perhatian tersendiri di Kabupaten 
Pangkajene Kepulauan (Pangkep), peraturan itu 
dituangkan dalam peraturan daerah No. 6 tahun 
2006 tentang pengawasan, pengendalian, 
pengedaran, dan penjualan serta perizinan 
tempat penjualan minuman beralkohol. 

Beralkohol ini telah dilokalisasi di sebuah 
pulau dan tempat yang jauh darikhalayak ramai, 
jauh dari kontak masyarakat agar tidak terjadi 
kerusuhan, mabuk massa akibat pesat miras, dan 
menurut Sekretaris Daerah Pangkep, dilakukan 
dalam rangka mendukung Bupati melaksanakan 
perda-perda yang bernuansa syari'at Islam, 
bahkan menurut beliau telah dibentuk desa 
muslim yang bentuk aktivitasnya mencer-
minkan kebiasaan-kebiasaan muslim sejati 
daerah yang dimaksud ada di Pulau Samalona.15 

Makassar sebagai masyarakat yang 
terkontaminasi dengan budaya luar, dimana 
budaya, kebiasaan-kebiasaan dari luar dengan 
mudahnya dapat diadopsi oleh masyarakatnya. 
Begitu pula dengan minuman-minuman 
beralkohol sangat sulit untuk melarang beredar, 

                                                             
15Hasil wawancara dengan sekda Kabupaten 

Pangkep pada tanggal 1 Mei 2011 di Kantor Bupati 
Pangkep. 



dan masuknya di Kota Makassar, olehnya itu 
pemerintah setempat hanya bisa mengawasi dan 
mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan 
minuman beralkohol dengan bekerja sama 
dengan tim yang telah ditunjuk oleh Walikota 
Makassar. 

Adanya Perda miras ini adalah sebagai 
wujud pelaksanaan syari'at Islam.Karena 
Walikota Makassar sangat antusias mewujudkan 
Makassar bersih dari miras, maka salah satu 
upaya yang telah dilakukan adalah mengurangi 
perizinan, peredaran, perdagangan minuman 
beralkohol termasuk masuknya minuman 
beralkohol di Kota Makassar.Apa yang terjadi di 
kedua Kabupaten sebagaimana kriteria 
sebelumnya, pun terjadi di kota Makassar, yaitu 
adanya pengalokasian daerah untuk miras, 
termasuk kepedulian pemerintah mewujudkan 
pelaksanaan perda-perda minuman beralkohol 
telah dituangkan dilaksanakan di tiga tempat 
sebagai medan penelitian peneliti. Sebagai wujud 
kepedulian itu pengawasan dilakukan oleh tim 
yang telah dibentuk oleh sebagaimana yang 
termaktub di dalam pasal 4 Bab IV Perda No. 6 
tahun 2006 mengenai pengawasan dan 
penertiban minuman beralkohol di Kabupaten 
Pangkep yang berbunyi: 
1) Bupati melaksanakan pengawasan dan 

penertiban at as larangan pengedaran 
minuman beralkohol 

2) Untuk   melaksanakan   tugas   pengawasan   
dan   penertiban   sebagaimana dimaksud 
ayat (1), Bupati membentuk tim yang 
terpadu yang beranggotakan unsur-unsur 



terkait yang ditetapkan dengan keputusan 
Bupati.16 
 

Jadi pelaksanaan perda minuman 
beralkohol telah dibuatkan rambu-rambu atau 
aturan demi menjaga, mengawasi dan 
menertibkan peredaran, pemakaian minuman 
beralkohol kejadian serupa pun terjadi di Kota 
Makassar. Dari segi pengawasan dalam pasal 23 
Bab VII, Perda No. 7 Tahun 2006, yang berbunyi: 
1) Walikota melaksanakan pengendalian dalam 

rangka pengawasan sebagaimana termaksud 
dalam pasal 21 secara berkoordinasi dengan 
aparat terkait. 

2) Walikota menyampaikan hasil pelaksanaan 
pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) pasal ini, kepada aparat terkait.17 

Rupanya ketentuan pelaksanaan perda 
minuman beralkohol yang dituangkan dalam 
perda kedua daerah yaitu Makassar da Pangkep, 
sangat jauh berbeda dengan peraturan 
pelaksanaan perda miras di Kabupaten 
Bulukumba, di wilayah ini kalimat "dilarang" 
telah dituliskan dalam aturan pelaksanaan 
perannya sebagaimana yang dikutipkan di 
bawah ini: 

                                                             
16 Perda No. 7 tahun 2006 tentang pengawasan, 

pengendalian, pengedaran, dan penjualan serta perizinan 
tempat penjualan minuman beralkohol, h. 4. 

 
17 Perda No. 7 tahun 2006 tentang pengawasan, 

pengendalian, pengedaran, dan penjualan serta perizinan 
tempat penjualan minuman beralkohol, h. 5 

 



1) Dilarang memasukkan, menyalurkan dan 
mengedarkan minuman beralkoholdi daerah 
kecuali atas izin tertulis dari bupati18 

Mengkaji ketiga jenis perda tentang 
minuman beralkohol tampak jelas bahwa telah 
diupayakan pengendalian, pengawasan 
peredaran minuman beralkohol untuk menjaga 
stabilitas keamanan masyarakat dan Bupati serta 
Walikota telah melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah, 
akan tetapi ditengah-tengah masyarakat daerah 
masih terdapat, beredar berjualan dan bahkan 
memproduksi miras disebabkan faktor ekonomi, 
beratnya beban yang harus dipikul dan susahnya 
mencari nafkah sehingga sebagian kecil 
masyarakat masih mengkonsumsi dan 
memproduksi minuman terlarang ini sebagian 
dari mereka butuh dan kecanduan miras 
sehingga meskipun telah dikeluarkan aturan 
larangan penjualan, pengedaran miras tetap ada 
penjual dan tetap beredar, sehingga Bupati dan 
Walikota harus mengawasi, bersama-sama tim 
terkait atau aparat yang telah ditunjuk oleh 
Walikota. 

Sebagai tokoh masyarakat, pemuka 
agama serta instansi terkait adalah salah satu 
motivator bagi masyarakat yang lainnya agar 
masyarakat dapat membatasi diri dari kegiatan-
kegiatan yang bersifat negatif serta dijadikan 
sebagai panutan agar masyarakat dapat lebih 

                                                             
18Perda No. 3 tahun 2002 tentang larangan, 

pengawasan, penertiban, peredaran, dan penjualan 
minuman beralkohol, h. 5. 



meningkatkan ketekunan, ketaqwaan juga  
penghambaan kepada Allah swt guna 
mendekatkan diri kepada-Nya yang pada 
akhirnya dapat meminimalisir prilaku buruk 
dalam kehidupan sehari-harinya. 

Peredaran minuman beralkohol baik itu 
berjenis botolan maupun hasil fermentasi 
(ballo), dapat menggangu ketentraman 
masyarakat.Untuk melindungi masyarakat dari 
bahaya penggunaan minuman beralkohol, maka 
minuman tersebut perlu diatur.Pengaturannya 
meliputi Pelarangan, Pengawasan, Penertiban 
Pere- darannya dan Pengaturan Penjualannya 
yang regulasinya diatur dalam pasal-pasal yang 
tertuang di dalamnya. 

Minuman beralkohol, menurut Peraturan 
Daerah Bulukumba Nomor 03 Tahun 2003 ialah 
minuman yang mengandung ethanol yang 
diproses dari bahan asli pertanian yang 
mengandung karbohidrat dengan cara 
fermentasi dan destilasi baik dengan cara 
pemberian perlakuan terlebih dahulu atau tidak, 
menambahkan yang lain atau tidak, maupun 
yang diproses dengan cara mencampur 
konsentrat dengan ethanol atau dengan cara 
pengeceran minuman yang mengandung 
ethanol.19Kemudian pada Bab III Pasal 9 
minuman beralkohol di golongkan menjadi: 

                                                             
19 Himpunan kebijakan pemerintah    Kabupaten    

Bulukumba bidang crash program Tahun 2004"Perda No. 
03 tahun 2002 ketentuan umum pasal 1 ayat (e). 

 



1) Minuman kadar Alkohol/ ethanol (C2H50H) 
1% sampai dengan 5% golongan A. 

2) Minuman  kadar Alkohol/  ethanol  (C2H50H)  
5%  sampai  dengan  20% golongan B. 

3) Minuman kadar Alkohol/ ethanol (C2H50H) 
20% sampai dengan 55% golongan C. 

4) Minuman yang dapat memabukkan yang 
kadar Alkoholnya tidak atau belum 
terdeteksi golongan D. 

Pelarangan peredaran minuman 
beralkohol yang dimaksud dalam Perda No. 03 
Tahun 2002 sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan 
(2) Adalah tidak boleh dekat dengan tempat 
ibadah, sekolah, rumah sakit dan perkantoran 
dengan jarak radius 1000 meter.  Tidak boleh 
diminum dan dijual kepada anak dibawah umur 
(21 tahun) pelajar/ mahasiswa dan anggota 
TNI/Polri.Pegawai Negeri Sipil serta pejabat 
lainnya yang berpakaian seragam. 

Setelah Perda Miras ini diberlakukan, 
menurut keterangan salah seorang warga 
Kerisauan kini tak lagi hinggap di benak Daeng 
Usman. Warga Desa Padang, Kecamatan 
Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi 
Selatan, ini merasa keluarganya aman dan 
terlindungi. Ini semenjak pemberlakuan 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 
2002 tentang Larangan Penjualan dan 
Penertiban Minuman Keras."Dulu banyak anak 
perempuan yang diganggu pemuda-pemuda 
desa yang nongkrong sambil mabuk-mabukan," 



kata bapak berusia 41 tahun itu.Maklum, dua 
anak gadis Usman tengah beranjak dewasa.20 
 
B.   Dampak   Psikologis Peraturan Daerah 

(Perda)  Minuman   Beralkohol  pada 
Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan 

Pemerintah Republik Indonesia dalam 
menyikapi peredaran minuman beralkohol telah 
berusaha melakukan pemberantasan melalui 
jalur perdagangan, peredaran, dan 
penggunaannya.21 Berdasarkan data di lapangan 
menunjukkan bahwa saat ini minuman 
memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh 
kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai 
ke tingkat masyarakat bawah, bahkan sudah 
sampai ke tingkat pelajar, dan kalau tidak 
ditangani secara serius akan sangat 
membahayakan masa depan generasi muda, 
bangsa, dan Negara Republik Indonesia. 

Untuk itu upaya meningkatkan 
pengawasan pengamanan terhadap minuman-
minuman beralkohol dalam masyarakat 
pemerintah mengeluarkan peraturan menteri 
kesehatan No. 86/Me.Kes/TV/1997 tentang 
minuman memabukkan, dalam aturan tersebut 
diatur sebagai berikut: 
1. Penggolongan minuman keras: 

                                                             
20 Daeng usman, warga desa padang, dikutip dari 

Gatra "Perda Risau Beleid Bilah Bambu" Nomor 33 Beredar 
Kamis, 29 Juni 2006. 

21 Kundrat Darmono, et. Al., Pandangan 
Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, Alkohol serta 
Bahan Psikoaktif Lainnya, (Jakarta : Departemen 
Penerangan RI, 1995), h. 133. 



1) Golongan A: mempunyai kadar etanol 1 
%-5% (misalnya, beer green and, bintang 
baru bir, champindo anggur buas). 

2) Golongan B:  mempunyai  kadar  etanol  
5%-20%  (misalnya,  anggur malaga, 
martini, whisky, anggur beras kuncur). 

3) Golongan C: mempunyai kadar etanol 
20%-55% (misalnya, whisky Brendi, 
jenever, orang tua arak, TKW Brandy). 

2. Perizinan bagi badan usaha di bidang 
minuman keras. 
a. Produksi, impor dan peredaran.  
b. Pengawasan dan lapangan. 

Berdasarkan   kualifikasi   minuman   
keras   dimaksud,   maka   ditentukan pelarangan 
sebagai berikut: 
1. Memproduksi dan mengimpor tanpa izin 

Menteri Kesehatan; 
2. Mengedarkan minuman keras yang berkadar 

etanol lebih  1% dihitung terhadap kadar 
etanol; 

3. Dilarang menjual atau menyerahkan kepada 
anak di bawah umur 16tahun; 

4. Dilarang mengiklankan minuman keras 
golongan C.22 

Menyimak aturan di atas, memberi 
peluang pada anggota masyarakat untuk 
memproduksi dan mengimpor bila telah 
mengantongi izin menteri kesehatan, selayaknya 
dan seharusnya bila pemerintah serius dan 
profesional menangani barang-barang haram ini 
maka peluang dan ruang gerak tidak diberikan 

                                                             
22 Widia, L., Z., Buku Panduan Penyuluhan 

Kesehatan Jiwa (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 
1995), h. 44 



sedikitpun, sebab bila dikatakan harus punya 
izin dari menteri kesehatan berarti masih bisa 
dan ditemukan di lapangan minuman-minuman 
tersebut. Rupanya aturan menteri kesehatan RI 
tidak diikuti dan dilanjutkan oleh aturan 
pemerintah daerah kota yang lazim disebut 
Peraturan Daerah. 

Pemerintah di daerah dalam menyikapi 
fenomena yang terjadi terkhusus pada maraknya 
beredar di pasaran minuman beralkohol ini, 
serta merta membuat aturan yang melarang, 
mengawasi, beredarnya minuman yang 
memabukkan utamanya di daerah Kabupaten 
Bulukumba, Kabupaten Pangkaje'ne Kepulauan 
(Pangkep) dan Kota Makassar ingin agar 
masyarakatnya betul-betul terlindungi dari 
ancaman bahaya minuman memabukkan. 

 
C.  Analisis Perda Syariat Islam 

a.  Keharaman Minuman beralkohol 

Minuman beralkohol yang telah 
ditetapkan peredaran, perizinan,produksi dan 
komsumsinya dalam peraturan daerah, syariat 
telah menisyaratkan dengan istilah "khamr". 
Cairan ini akan mengeruh dan mengendap dan 
menutupi daya tanggap dan merusak akal 
sedangkan syariat Islam sangat memperhatikan 
pentingnya pemeliharaan akal seperti yang telah 
disampaikan oleh Ulama ushul dan para pakar 
fiqh terdahulu, bahwa untuk mewujudkan 
maslahat itu, syariat berfungsi memelihara lima 
hal, yakni: memelihar agama, memelihara jiwa, 
memelihara akal, memelihara keturunan, dan 
memelihara harta benda. 



Abd Wahab Khallaf menegaskan: 
ناس والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح ال

 بكفالة ضرورياتهم وتوفير حاجياتهم وتحسينياتهم

Artinya: 
Tujuan umum syariat mensyariatkan 
hukum adalah terwujudnya kemaslahatan 
manusia dengan terjaminnya daruriyat, 
hajiyat, dan tahsiniyat mereka.23 

 
Demikian pula menurut asy -syatibi adalah: 
 هذهالشريعة وضعت لتحقيق مقا صدالشارع فى قيامصالحالعباد فى

 الدين والدنيا معا
 
 

Artinya: 
Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk 
mewujudkan kemaslahatan hamba dalam 
agama dan kehidupan di dunia.24 

 
Adanya akal merupakan hal yang 

membedakan antara manusia dengan hewan dan 
antara manusia dengan makhluk-makhluk 
ciptaan Allah swt lainnya.. Akal dianugerahkan 
selama akal itu terpelihara dengan baik dan 
dibolehkan menikmati   hal-hal  yang menjamin 
kesehatan dan kemaslahatan. Sebaliknya  
diharamkan segala sesuatu yang menyakiti, 
merusak, mengurangi daya tanggap/nalar 
melemakan kekuatan akal, karena akal pikiran 
adalah sumber kebaikan dan kemanfaatan bagi 

                                                             
23 Abd al-wahab khallaf, al-Ilm Ushul al-Fiqh, Ed. 

XII (Dar al-Qalam,Quwait, 1978 M) h. 197. 
 
24 Al-Shatibi, al-Muwafaqat, jilid II, h. 2 



umat manusia, olehnya itu Allah mengharamkan 
khamar dan minuman memabukkan lainnya 
guna memelihara kemaslahatan kesehatan akal. 

Khamar melemahkan kepribadian umat 
Islam dan menghilangkan potensi akal yang 
dapat berfikir jernih, Rasulullah saw. telah 
mengingatkan beberapa hal tentang khamar, 
yaitu ada yang mengganti nama khamar, dengan 
nama lain untuk menghindari dosa, simak hadis 
di bawah ini: 

الِحٍ صَ نَا مُعاَوِيَةُ بْنُ بِ حَدَّثَ حُباَالْ  حَدَّثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ حَنْبلٍَ حَدَّثنََا زَيْدُ بْنُ 

يْنَا عَبْدُ خَلَ عَلَ دَ الَ مَ قَ عَنْ حَاتِمِ بْنِ حُرَيْثٍ عَن مَالِكِ بْنِ أبَيِ مَرْيَ 

حْمَنِ بْنُ غَنْمٍ فتَذَاَكَرْنَا الطِلََءَ   الرَّ
نيِ أبَوُ مَالِكٍ الْأشَْعرَِيُّ أنََّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ فقَاَلَ حَدَّثَ 

ونَهَا بِغيَْرِ اسْمِهَا.  تيِ الْخَمْرَ يسَُمُّ وَسَلَّمَ يقَوُلُ ليََشْرَبنََّ ناَسُ مِنْ أمَُّ
25 

Artinya: 
Abū Dāwūd bekata: Telah menceritakan 
kepada kami Ahmad bin Hanbal telah 
menceritakan kepada kami Zaid bin Al 
Hubab telah menceritakan kepada kami 
Mu'awiyah bin Shalih dari Hatim bin 
Huraits dari Malik bin Abu Maryam ia 
berkata, "Abdurrahman bin Ghanm masuk 
menemui kami, lalu kami menyebutkan 
Thila (minuman yang dimasak hingga 
mengental). la kemudian berkata, "Abu 
Malik Al Asy'ari menceritakan kepadaku 
bahwa ia mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "Sungguh akan ada beberapa 
orang dari umatku yang minum khamar, 
mereka menamakannya dengan selain 
namanya." 

                                                             
25 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistaniy, 

Sunan Abi Dawud, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 354. 



 
Begitu pula dalam penggunaannya di 

dunia medis, para ahli fiqh berbeda pendapat, 
namun para imam Mazhab berkata:"haram 
hukumnya menggunakan khamar untuk berobat 
seperti mencampurkannya dengan minyak, atau 
makanan atau bahkan tanah, sabahat Ibnu 
Mas'ud berkata: 

 
مَ قاَلَ عَبْدُ   اللهِ بْنُ مَسْعوُدٍ مَوْقوُفاً: إنَِّ اللهَ لَمْ يجَْعلَْ شِفاَءَكُمْ فيِمَا حَرَّ

 26عَليَْكُمْ. 
 

Artinya: 
“Abū Dāwūd berkata: Abdullah bin Mas'ud 
sebagai hadis mauqūf berkata: 
Sesungguhnya Allah tidak menjadikan 
obat kepada sesuatu yang diharamkan 
kepada kalian”. 
 
Hadis relevan lainnya adalah sebagai 
berikut: 

دٍ  بوُْ أَ ناَ أخَْبَرْناَ أبَوُْ بَكْرٍ بنِْ الْحَارِثِ الْفقَِيْهِ أَ  بَهَانِي بْنِ حَيَّانٍ الأصَْ  مُحَمَّ

ِ طِيْ ثنَاَ حَسَنٌ بْنُ سلُيَْمَانَ ثنَاَ أبَوُْ مَعْمَرٍ الْقَ  حَاقَ بيِ إِسْ رِيْرٌ عَنْ أَ  ثنَاَ جَ عِي 

 الَتْ :ةَ قَ لَمَ الشَّيْباَنِي عَنْ حَسَّانٍ بْنِ مَخَارِقَ عَنْ أمُ ِ سَ 
نبََذْتُ نبَيِْذاً فيِ كُوْزٍ فَدخََلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهوَُ يَغلْيَ 

فقََالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى فقَاَلَ مَا هَذاَ قلُْتُ اشْتكََتْ ابْنَةٌ لِى فنََعْتُ لَهَا هَذاَ 

مَ عَليَْكُمْ.   27اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ اللهَ لَمْ يجَْعلَْ شِفاَءَكمُْ فيِمَا حَرَّ

                                                             
26 Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-

Bukhariy, Sahih al-Bukhariy, Juz V (Beirut: Dar Ibn Kastir, 
1407 H/1987 M), h. 2129. 

 
27 Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin 

Musa al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy al-Kubra, Juz X 
(Makkah al-Mukarramah: Makbatah Dar al-Baz, 1414 
H/1994 M), h. 5. 



Artinya: 
“Al-Baihaqiy berkata: Telah 
mengaabarkan kepada kami AbūBakar bin 
al-Hāriṡ al-Faqῑh, telah mengabarkan 
kepada kami Abū Muhammad bin Hayyān 
al-Asbahāniy, telah menceritakan kepada 
kami Hasan bin Hārūn bin Sulaimān, telah 
menceritakan kepada kami Abū Ma'mar 
al-Qatῑ'iy, telah menceritakan kepada kami 
Jarῑr dari Abῑ Ishāq al-Syaibāniy dari 
Hassān bin Makhāriq dari Ummi Salamah 
berkata: Saya tuangkan secangkir anggur 
dalam gelas lalu Rasulullah saw. sedang ia 
amat berharga, lalu Rasulullah bertanya 
"apa ini?" saya berkata "Anakku sakit 
parah lalu saya ikut bersedih atasnya dan 
menawarkan air minuman ini, lalu 
Rasulullah saw. sesungguhnya Allah tidak 
menjadikan obat kalian pada sesuatu yang 
diharamkan." 
 
Tidak seorangpun diperkenankan minum 

khamar meski sedikit, lalu suatu ketika Nabi 
ditanya dalam hal pengobatan, lalu Nabi 
menjawab "arak itu bukan obat tapi penyakit” 
 
Lihat hadis di bawah ini: 

دبُْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِِبْنِ الْمُثنََّى قَالَِ  دُ بْنُ الْمُثنََّى وَ مُحَمَّ حَدَّثنَاَ مُحَمَّ

دُ بْنُ جَعْفرٍَ حَدَّثنَاَ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ  حَدَّثنَاَمُحَمَّ

 ِ أنََّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ سَألََ النَّبِيَّ  وَائلٍِ عَنْ أبَيِْهِ وَائلٍِ الْحَضْرَمِي 



صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فنََهَاهُ أوَْ كَرِهَ أنَْ يصَْنَعَهَا فقَاَلَ إِنَّمَا 

 28أصَْنَعهَُا للِدَّوَاءِ فقَاَلَ إنَِّهُ ليَْسَ بِدوََاءِ وَلَكِنَّهُ داَءٌ. 
Artinya: 

“Muslim berkata: Telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna 
dan Muhammad bin Basysyar dan ini 
adalah lafadz Ibnu Al Mutsanna, keduanya 
berkata; telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb 
dari 
'Alqamah bin Wa’il dari ayahnya Wa’il Al 
Hadlrami bahwa Thariq bin Suwaid al- 
Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi saw. 
mengenai khamar, maka beliau pun 
melarangnyaatau benci membuatnya." 
Lalu dia berkata, "Saya membuatnya 
hanya untuk obat." Maka beliau bersabda: 
"Khamer itu bukanlah obat, akan tetapi ia 
adalah penyakit.”  

دُ بنُْ عبُاَدةََ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثنَاَ يزَِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ أخَْبرََناَ إِسْمَعِيْلُ  حَدَّثنَاَ مُحَمَّ

 َ نْصَارِيَّ عَنْ أمُ ِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ ثعَْلبَةََ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبَيِ عِمْرَانَ الْأ

الدَّرْداَءِ عَنْ أبَيِ الدَّرْداَءِ قاَلَ قَالرََسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنَِّ اللهَ 

أنَْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعلََ لِكلُ ِ داَءٍ دوََاءً فتَدَاَوَوْا وَلَِ تدَاَوَوْا بحَِرَامٍ.
29 

 
Artinya: 

“Abu Dawud berkata: Telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin ‘Ubadah Al 
Wasithi telah menceritakan kepada kami 

                                                             
28 Abu al-Husain Muslim bin aI-Hajjaj al-

Naisaburiy, Sahih Muslim, Juz III (Beirut: Dar Ihya' al-Turas 
al-‘Arabiy, t.th.), h. 1573. 

 
29Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sijistaniy, 

Sunan Abi Dawud, Juz II, h. 400. 



Yazid bin Harun telah mengabarkan 
kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari 
fsa'labah bin Muslim Jari Abu Imran Al 
Anshari dari Ummu Ad Darda dari Abu Ad 
Darda ia berkata, "Rasulullah saw. 
bersabda: "Sesungguhnya Allah telah 
menurunkan penyakit dan obat, dan 
menjadikan bagi setiap penyakit terdapat 
obatnya, maka berobatlah dan jangan 
berobat dengan sesuatu yang haram.” 
 

Namun ahli-ahli fiqh hanafiyah 
berpendapat bahwa berobat dengan barang yang 
haram dibolehkan jika ia yakin bahwa pada 
tahap penyembuhan tidak ada obat lain yang 
dapat menggantikannya. Kalau hanya batas 
perkiraan ini yang diharamkan tapi pendapat 
dokter adalah sesuai keyakinan ilmunya, maka 
itu dibolehkan. Sebahagian ulama ahli ilmu 
membolehkan pengobatan dengan khamar 
dengan syarat tidak ada obat lain yang halal yang 
bias menggantikan obat yang haram tadi 
(khamar), kemudian disyaratkan bahwa orang 
yang berobat itu tidak bermaksud untuk 
kesenangan dan tidak ingin kelezatan serta tidak 
pula melebihi ukuran yang ditentukan oleh 
dokter.30 

Minuman memabukkan ini adalah 
sumber dari segala kejahatan, karena seorang 

                                                             
30Khaerul-huda-blogspot.com/2011/penggunaan-

khamar-dalam-dunia-medis.html.diakses hari sabtu 
tanggal 07 Desember 2013. 

 



muslim beriman pun tak mampu menggunakan 
akalnya dengan. baik bila sudah diteguk 
minuman haram ini. Ia pun tak mampu 
membedakan kejahatan dan kebaikan. Olehnya 
itu 
harus dihindari. Hadis di bawah ini adalah 
sebagai bukti betapa seorang muslim harus 
memelihara akalnya. 
 
َ أبَوُْ سَعِيْدٍ بْنِ  دٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يوُْسفَُ الأصَْبَهَانيِ أنَْبَأ وَأخَْبرََنَا أبَوُْ مُحَمَّ

ِ ثنَاَ سَعْداَنِ بْنُ نَصرٍ ثنََا سفُْياَنُ عَنْ عُمْرٍ و عَنْ يَحْيىَ بْنِ  الأعَْرَابيِ 

َ قاَلَ قَالَ عثُمَْانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إيَِّكُمْ  وَالْخَمْرَ فإَنَِّهَا مِفْتاَحُ كلُ ِ جُعْدةَ

ا أنَْ تقَْتلَُ هَذاَ  ا أنَْ تخُْرِقَ هَذاَ الْكِتاَبَ وَإِمَّ شَر ٍ أتَىَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ إِمَّ

ا  ا أنَْ تشَْرَبَ هَذاَ الْكَأسَْ وَإِمَّ ا أنَْ تقََعَ عَلىَ هَذِهِ الْمَرْأةَِ وَإمَّ ِ وَإمَّ الصَبِي 

لِيْبِ وَقتَلََ النَّفْسَ وَوَقَعَ عَلىَ الْمَرْأةَِ وَخَرَقَ الْكِتاَبَ. أنَْ تسَْجُدَ لِ   31لصَّ
 

Artinya: 
“Telah mengabarkan kepada kami Abū 
Muḥammad 'Abdullāh bin Yūsuf al-
Aṣbahāniy, telah menceritakan kepada 
kami Abū Saῑd bin al-A'rābiy, telah 
menceritakan kepada kami Sa'dān bin 
Naṣar, telah menceritakan kepada kami 
Sufyān dari 'Amar dari Yaḥyā bin Ju'dah 
berkata: 'Uṡmān ra. Berkata: Hindarilah 
kalian khamar, karena sesungguhnya 
khamar itu kunci/pangkal setiap 
kejelekan. Datang seorang laki-laki, lalu 
dikatakan kepadanya "Apakah engkau 
membakar al-Qur'an, ataukah engkau 
membunuh anak kecil ini, ataukah engkau 

                                                             
31Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin 

Musa al-Baihaqiy, Sunan al-Baihaqiy al-Kubra,JuzVIII 
(Makkah al-Mukarramah: Makbatah Dar al-Baz, 1414 
H/1994 M, h. 288. 



berzina dengan perempuan ini, ataukah 
engkau minum satu gelas khamar ini, 
ataukah engkau sujud kepada berhala. 
Lalu orang tersebut melihat dosa-dosa 
tersebut yang lebih ringan daripada 
minum khamar, maka ketika minum 
khamar maka ia sujud kepada berhala, 
membunuh orang, berzina dengan 
perempuan dan membakar al-Qur'an.” 
 
Dari sejumlah keterangan dan dali-dalil di 

atas, memperlihatkan betapa khamar bisa 
menutup dan melemahkan daya berfikirnya otak 
sehingga wajar kalau diharamkan dan Sanksi 
atau hukuman ditetapkan bagi pelaku sebagai 
suatu kejahatan sehingga orang akan menahan 
diri untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi. 
Oleh karena peraturan atau larangan tanpa 
sanksi akan mengakibatkan peraturan itu tidak 
memiliki arti dan tidak diperhitungkan oleh 
masyarakat sosialnya. 

 
D. Peraturan Daerah tentang Minuman 

Beralkohol 

Munculnya peraturan daerah di Provinsi 
Sulawesi Selatan adalah kehendak kepala daerah 
dan provinsi untuk mewujudkan Sulawesi 
Selatan sebagai daerah yang berkarakter Islami 
yang senantiasa hidup dalam kehidupan 
keagamaan. Disisi lain munculnya berbagai 
macam kemaksiatan, tindakan kriminal dan huru 
hara yang berakibat kegelisahan, keresahan dan 
kekurangnyamanan masyarakat, ketertiban 
sosial tercemar, sedangkan aturan hukum yang 



berlaku belum dianggap mampu mengatasi 
persoalan kemasyarakatan di atas. 

 
Timbulnya hukum massa, adalah bentuk 

produk hukum masyarakat lokal yang 
menganggap dapat mengatasi ketidak stabilan 
keamanan, seperti yang pernah diberlakukan 
pada masyarakat Kabupaten Jeneponto, 
Bantaeng, Bulukumba, namun hukum itu tidak 
bertahan lama dan tidak mampu menahan dan 
mengurangi tingkat kriminal dalam jangka 
panjang. Untuk merespon sejumlah hukum yang 
dilakukan oleh masyarakat setempat dan 
mengganti hukum massa yang mampu 
mengakomodir keadilan, dan pelakunya jera 
untuk tidak berbuat, maka masyarakat tetap 
mengakui dan menganggap hukum Islam lebih 
mampu, lebih cocok dibanding produk-produk 
hukum lainnya. 

 
Keresahan masyarakat akibat adanya 

sekelompok remaja ataupun dewasa sering 
mabuk-mabukan, kadangkala berujung pada 
perkelahian, bahkan pembunuhan.Tindak 
kejahatan jalanan seperti premanisme, 
pemalakan, dan pencopetan kian tak bisa 
dicegah jumlahnya.Penyalahgunaan narkotika 
dan obat-obatan terlarang bukannya berkurang 
malah bertambah. Semua ini antara lain karena 
akal sudah tidak terkontrol dan tidak bisa 
dikendalikan lagi hanya karena minuman haram 
yang memabukan. 

Dalam kondisi tersebut di atas, reaksi 
masyarakat melawan pelaku-pelaku 



premanisme, pemalak, pemabuk, dan 
pengganggu ketertiban kian geram dan marah. 
Karena kejahatan yang sering muncul di depan 
mata. Hukum pun seolah tidak dianggap ada, 
bahkan sebaliknya para pelaku kejahatan 
tampaknya tidak takut pada sanksi/hukuman, 
penjara yang dulunya ditakuti masyarakat tapi 
para pelaku masuk dalam buih seakan pergi 
berlibur dan bisa bertransaksi narkoba dan 
minuman beracun lainnya. Menyebabkan kepala 
daerah memenuhi tuntutan masyarakatnya 
untuk membuat perda yang bernuansa Islam, 
sehingga lahirlah perda tentang larangan, 
meminum minuman beralkohol di Bulukumba 
dan perda pengawasan, peredaran, perizinan, 
dan penjualan minuman beralkohol di 
Kabupaten Pangkep dan Kota Makassar, ketiga 
macam perda ini dinamai sebagai perda yang 
bernuansa syariat Islam. Hukum yang dianggap 
melindungi kepentingan masyarakat, mampu 
menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, 
dan masyarakat. 

Syariat Islam begitu mendapat tempat 
dan menjadi cita-cita hukum yang diimpikan 
oleh sebagian masyarakat muslim Sulawesi 
Selatan lewat Komisi Persiapan Penegakan 
Syariat Islam (KPPSI) menyuarakan 
kehendaknya dan menuntut pemerintah daerah 
untuk segera mengeluarkan aturan yang 
melarang, mengawasi, perizinan, mengendalikan 
peredaran minuman beralkohol. Karena 
berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dan 
agar keresahan, kegelisahan, dan rasa kurang 
nyaman keluar rumah pada malam hari berganti 



dengan ketentraman, rasa aman, nyaman, dan 
tidak was-was meninggalkan rumah pada siang 
dan malam hari. Semoga perda ini bermanfaat 
dan berdaya guna untuk kepentingan individu 
dan masyarakat. 

Sanksi atau hukuman ditetapkan bagi 
suatu kejahatan sehingga orang akan menahan 
diri untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi. 
Oleh karena peraturan atau larangan tanpa 
sanksi akan mengakibatkan peraturan itu tidak 
memiliki arti dan tidak diperhitungkan oleh 
masyarakat sosialnya. (UU No. 22 tahun 1999 
bab VI, h. 88) 
 

Perda berbasis syariat Islam ditujukan 
untuk kepentingan politik oleh karena sering kali 
digunakan sebagai alat untuk kepentingan 
pencitraan elit politik yang sedang berkuasa dan 
untuk mempertahankan tingkat kepercayaan 
publik terhadap penguasa eksekutif dan 
legislatif. Namun apabila nilai, norma, adab, 
kebiasaan, kesepakatan sosial diramu menjadi 
hukum rakyat akan memberikan jaminan bagi 
harmonisasi kehidupan. Olehnya itu perda 
berbasis syariah Islam akan berhasil apabila ia 
mampu memayungi semua elemen masyarakat 
meskipun masyarakat itu adalah masyarakat 
heterogen. 

Penerapan formal syariat Islam melalui 
Perda merupakan upaya perangkat negara 
memperkecil hak individual muslim untuk 
memiliki pandangan dan tafsiran tersendiri 
mengenai suatu ajaran keagamaan. Setiap 



elemen masyarakat akan selalu mereproduksi 
tatanan nilai dan norma atas dasar way of life, 
yang pada gilirannya akan menjadi nilai kolektif, 
kebiasaan sehari-hari, kesepakatan-kesepakatan 
sosial dan adaptasi dari semuanya, sebagai acuan 
dalam hukum rakyat. Sebaliknya, negara pun 
punya norma tersendiri dalam memproduksi 
hukum. Dihadapkan dengan kondisi tersebut, 
setiap elemen masyarakat akan melakukan 
respon yang berbeda satu sama lain. Respon 
tidak saja atas nilai yang dianut, tetapi juga 
respon dalam artian individual, kolektif, dan atas 
dasar karakter sosial dengan segala dimensinya. 

Adapun perda yang dinamai sebagai 
perda syariat Islam adalah 

1. Peraturan daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan nomor 11 tahun 2006 tentang 
larangan pengedaran minuman beralkohol. 

2. Peraturan daerah kabupaten Bulukumba 
nomor 03 tahun 2002, tentang larangan, 
pengawasan, penertiban, peredaran, dan 
penjualan minuman beralkohol. 

3. Peraturan daerah kota Makassar nomor 7 
tahun 2006 tentang pengawasan, 
pengendalian, pengedaran, dan penjualan 
serta perizinan tempat penjualan minuman 
beralkohol. 
 

Membaca judul-judul perda bernuansa 
syariat Islam sekilas terlihat tak ada indikasi 
yang mengarah pada adanya unsur-unsur 
muatan syariat Islam kecuali kalimat "larangan" 
pada perda No. 11 tahun 2006 dan perda nomor 
03 tahun 2002. Sedangkan perda no. 7 tahun 



2006 memuat kalimat "pengawasan". Format 
judul semuanya memperlihatkan sama seperti 
perda lainnya. 

Perda larangan minum minuman 
beralkohol di Kabupaten Bulukumba, meski 
perdanya disebut sebagai "larangan" tetapi 
ternyata masih memberi peluang izin penjualan 
minuman beralkohol, yaitu pada : hotel, 
restoran, dan bar (pasal 7:2). Sedangkan untuk 
pengusaha masih diberi izin menjual minuman 
beralkohol pada daerah pariwisata (pasal 7:1). 
Sedangkan perda yang lain, yaitu perda nomor 
11 tahun 2006 sama sekali tidak ada peluang 
untuk mengedarkan, pemberi izin menjual 
apalagi untuk mengkonsumsi minuman haram 
ini, terbukti dituangkannya pasal 3 tentang 
larangan pengedaran minuman beralkohol, yaitu 
1. Minuman beralkohol klasifikasi A, B, C, dan D 

dilarang dikonsumsi dalam daerah 
(Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). 

2. Minuman beralkohol klasifikasi A, B, C, dan D 
dilarang diproduksi dalam daerah 
(Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan). 

3. Minuman beralkohol klasifikasi A, B, C, dan D 
dilarang diperdagangkan dan atau 
diperjualbelikan dalam daerah (Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan) 
 

Pasal 3 perda Kabupaten Pangkep No. 11 
tahun 2006 tentang larangan minum minuman 
beralkohol jelas memperlihatkan adanya 
indikasi meniadakan ruang gerak, terjadinya 
mengkonsumsi, mengedarkan, 
memperdagangkan, dan memperjualbelikan 



sehingga penulis dapat berasumsi bahwa Bupati 
dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah sangat 
antusias untuk memperjuangkan penegakan 
syariat Islam lewat perda yang telah dicetuskan 
beberapa tahun lalu untuk mengawasi dan 
menertibkan peraturan daerah ini Bupati 
bertindak selaku pelaksanaan pengawasan dan 
penertiban dan dibantu oleh tim terpadu yang 
beranggotakan unsur-unsur terkait yang 
ditetapkan dengan keputusan Bupati (pasal 4, 
perda nomor 11 tahun 2006) 

Rupanya perda Kabupaten Bulukumba 
nomor 03 tahun 2003, dan perda Kabupaten 
Pangkep nomor 11 tahun 2006, keduanya 
berusaha memperkecil bertambahnya peluang 
ruang gerak orang mengkonsumsi minuman 
beralkohol di daerahnya masing-masing. 
Sedangkan perda Kota Makassar nomor 7 tahun 
2006, sama sekali tidak ada larangan 
mengkonsumsi dan mengawasi ruang gerak 
perputaran minuman beralkohol, malah 
sebaliknya sekilas terlihat adanya pembiaran 
memproduksi, menjual, mengedar, dan 
memperdagangkan minuman beralkohol akan 
tetapi pembiaran ini bila dikaji lebih dalam 
rupanya diberikan jalan atau peluang tetapi 
dengan persyaratan tertentu dan super ketat 
dalam hal perizinan, pengedaran dan penjualan. 
Pasal 3 disebutkan : 

 
"Minuman beralkohol golongan B dan 
golongan C termasuk dalam kelompok 
minuman keras yang produksi, 



pengedaran dan penjualannya ditetapkan 
sebagai barang dalam pengawasan". 
 
Rupanya kegiatan produksi minuman 

beralkohol sangat berpeluang oleh karena 
Walikota Makassar tidak menutup bahkan 
mengaturnya sesuai pasal 5 ayat 1 

"Walikota menetapkan perusahaan yang 
dapat memproduksi minuman beralkohol 
golongan A, B, dan C. 
 
Demikian pula dalam hal pengedaran, dan 

penjualan minuman beralkohol sekali lagi 
berpeluang untuk dikonsumsi oleh masyarakat 
kota Makassar karena pengedaran dan 
penjualannya telah diatur dan ditetapkan 
berdasarkan perjanjian tertulis dari sejumlah 
aturan yang telah diatur dalam perda dan 
diketahui oleh Walikota Makassar. 

Unsur "larangan" juga ditemukan dalam 
perda ini akan tetapi larangan itu adalah " 
larangan bagi produsen, distributor, sub 
distributor, penjual langsung minuman 
beralkohol dan pengecer minuman beralkohol 
mengiklankan minuman beralkohol". (pasal 21). 

Besarnya tarif retribusi minuman 
beralkohol adalah : 

1. Surat izin usaha perdagangan minuman 
beralkohol (SIUP - MB) Rp. 7.500.000,- 

2. Surat izin tempat penjualan minuman 
beralkohol:  
a. Penjual langsung Rp. 5.000.000,- 
b. Pengecer Rp. 3.000.000,-  



Berdasarkan format dan judul peraturan 
daerah yang telah dianggap sebagai peraturan 
daerah yang bernuansa syariat Islam penulis 
berkesimpulan peraturan daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan nomor 11 tahun 
2006 menurut substansinya mengikuti hukum 
syariat Islam, dimana dalam perda tersebut tidak 
memberikan ruang gerak bahkan 
"melumpuhkan" proses terjadinya "produksi", 
konsumsi, pengedaran, penjualan minuman 
beralkohol berbeda dengan perda Kabupaten 
Bulukumba nomor 03 tahun 2003, dimana 
secara tertulis "larangan" akan tetapi di dalam 
perda tersebut masih memuat "toleransi" 
terhadap : hotel, restoran, dan bar, untuk bisa 
bertransaksi, mengkonsumsi, menjual, 
mengedarkan minuman beralkohol. Begitu juga 
untuk penjualan tidak boleh berada dalam radius 
1000 m dari rumah ibadah.Menurut penulis 
perda ini bukanlah perda syariat Islam oleh 
karena masalah minuman beralkohol dalam 
syariat Islam tidak mengenal "toleransi" apalagi 
ukuran tempat.Begitu pula dengan perda Kota 
Makassar, perda ini secara formal dan tertulis 
mengizinkan beredarnya minuman beralkohol. 
Meski dengan syarat superketat namun belum 
bisa dikatakan sebagai perda syariat Islam. 

Jadi secara eksplisit ketiga macam perda 
tersebut di atas tak satupun menyebutkan secara 
"format" dan "judul" menamakan sebagai perda 
syariat Islam. Namun secara eksplisit perda No. 
11 tahun 2006 yang bernuansa syariat Islam, 
dimana di dalam kebijakannya ada ideologi 
keIslaman yang hendak ditegakkan yaitu 
menegakkan kebenaran, memberantas 



kezaliman, kerusuhan, keresahan akibat 
minuman beralkohol, dengan asumsi-asumsi 
keIslaman. Dalam sejarah Islam sebagai agama 
mayoritas mempengaruhi pandangan hidup 
masyarakat.Sejak diberlakukannya teori 
"reception in complex", hukum Islam berlaku 
bagi orang Islam Indonesia sekalipun terdapat 
keragaman dalam prakteknya.Jadi kehidupan 
keagamaan masyarakat, terlebih bangsa 
Indonesia sebenarnya sejak zaman penjajah 
Belanda, hukum itu sudah ada tapi karena 
kehadiran seorang bernama Snouck Hurgronje, 
berulang dan jadilah masyarakat pensuplai abdi 
hukum Belanda.Hingga saat ini hukum yang 
dibuat untuk bangsa Indonesia masih mampu 
bertahan dan dipertahankan, di satu sisi hukum 
dibutuhkan untuk menjawab kemajuan yang 
mengglobal dan untuk mendapatkan kepastian 
hukum.Hukum peninggalan Belanda ini masih 
efisien digunakan atau seharusnya diselaraskan 
dengan hukum yang hidup (living law), Wallahu 
a'lam bi shawab. 
 

2. Syariat Islam dan Kebijakan Pemerintah 
Daerah 

Syariat Islam dianggap paling sesuai 
dengan rasa keadilan. Syariat Islam dianggap 
paling bisa memenuhi lima kebutuhan dasar 
hidup manusia (maqasid al-syariah) yaitu 
melindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan 
keturunan. 

Melalui penerapan syariat Islam 
merupakan upaya Islamisasi dalam tingkat lokal, 



sebuah usaha untuk mengkonstruksi masyarakat 
lokal bersama-sama pemerintah daerah dan 
lembaga legislatif mengusung dan merespon 
Islamisasi ruang publik karena tidak adanya 
kepastian hukum serta menurunnya moral 
masyarakat. 

Maraknya aksi kejahatan yang 
meresahkan dan menakutkan masyarakat. Jalan-
jalan tidak aman, pemilik kendaraan pribadi 
cemas karena pembegalan atau perampasan dan 
perampokan di tengah jalan, kejahatan brutal 
muncul pada malam hari utamanya di jalan-jalan 
poros jeneponto-bantaeng, kejahatan pornoaksi 
tidak terkendali karena para pelakon hiburan 
malam dan pesta-pesta pengantin senantiasa 
diwarnai dengan tontonan gratis yang 
menggiurkan ditambah dengan suguhan 
minuman beralkohol seperti wiski, brendi, ballo, 
dan sebagainya, belum lagi penyalahgunaan 
narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. 
Semakin bertambah dalam kondisi ini hukum 
seakan melemah karena tidak ada efek jera bagi 
para pelakunya.Maka masyarakat dalam kondisi 
yang sangat labil dan meresahkan ini butuh 
semacam penanggulnya kejahatan yang 
menanggulangi dan memberi rasa aman, baik di 
dalam rumah maupun di jalan raya.Baik pada 
siang hari maupun pada malam hari. Maka 
mulailah melirik hukum syariat Islam yang tidak 
lain adalah hukum "janayat" atau "jarimah" yaitu 
larangan-larangan hukum yang diberikan Allah 
swt dimana pelanggaran atas kejahatan itu 
menyebabkan hukuman atasnya. 



..........melakukan (commission)  atau  tidak 
melakukan  (omission)  suatu perbuatan 
yang membawa kepada hukuman yang 
ditentukan oleh syariat adalah 
kejahatan.32 

Syariat menentukan hukuman sebagai 
sarana untuk mencapai kebaikan kolektif.Jadi 
syariat Islam menetapkan perbuatan tertentu 
sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan 
hukuman tertentu dengan maksud melindungi 
kepentingan kolektif menyelamatkan nilai-nilai 
moral dalam masyarakat untuk hidup lebih 
harmoni. 

Dalam syariat Islam, hukuman bagi orang 
yang meminum minuman beralkohol, syariat 
memberi petunjuk yaitu berdasarkan Sunnah 
Nabi saw. melalui sunnah fi'liyahnya diketahui 
bahwa hukuman bagi pelakunya adalah 40 kali 
dera. Sejumlah hukum pidana Islam telah diatur 
dalam syariat Islam berdasarkan ketentuan-
ketentuan Allah swt. Sedangkan hukum pidana 
yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah 
hukum pidana yang berasal dari penjajah 
Belanda yang berbeda dengan falsafah 
masyarakat indonesia, sebaliknya hukum pidana 
Islam berpengaruh positif terhadap keteguhan 
agama, moral, dan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat Indonesia, itulah sebabnya mengapa 

                                                             
32M. Salim al-Awa, the Basic of Islamic Penal 

Legalism, dalam M. Cherif Bassioni, The Islamic Criminal 
Justice System (London : Ocean Publication, Inc, 1982); 
dalam. Topo Santoso, SH,. M.H, Membumikan Hukum 
Pidana Islam, Penegakan Syariat Islam dalam wacana dan 
agenda, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 20. 



masyarakat Sulawesi Selatan dengan mudahnya 
menerima dan mengakui pelaksanaan perda 
syariat Islam dan dengan tanpa paksaan untuk 
tunduk dan mematuhi aturan-aturan perda yang 
bernuansa syariat Islam tersebut. 

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan 
adalah bentuk aplikasi pelaksanaan aturan 
berdasarkan undang-undang otonomi daerah 
dimana masyarakat daerah secara lokal diberi 
keleluasaan untuk mengatur dan membuat 
aturan perundang-undangan untuk masyarakat 
setempat. 

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah 
mendapat wewenang politik dan administrasi 
dari pemerintah untuk melaksanakan urusan 
yang telah diserahkan melalui undang-undang 
pengaturan kewenangan tersebut diatur dalam 
undang-undang No. 32 tahun 2004 jo. Undang-
undang No. 12 tahun 2008, tentang pemerintah 
daerah. 

Melalui kebijakan desentralisasi maka 
membuka peluang bagi masyarakat yang 
berdomisili di pedesaan untuk mendapatkan 
akses terhadap sumber daya yang 

dikontrol oleh pemerintah pusat (central 
government resources).33 

Kondisi tersebut di atas berdampak pada 
percepatan pembangunan di daerah dan proses 

                                                             
 



pembangunan bisa dipercepat yang tentunya 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat lewat 
penelitian yang telah dilakukan oleh Andi 
Kasmawati34maka ditemukan bahwa partisipasi 
masyarakat provinsi Sulawesi Selatan sudah 
cukup banyak wadah yang diberikan dan 
disediakan misalnya dalam bidang politik, 
dengan adanya pemilihan legislatif yang terbuka 
bagi setiap partai, dan banyaknya partai yang 
dapat menampung aspirasi masyarakat untuk 
disalurkan aspirasinya, selain itu pemilihan 
kepala daerah juga memberikan peluang 
tersebut, disamping adanya LSM, organisasi 
masyarakat profesi. 

Melalui konsep desentralisasi dan 
otonomi daerah maka syariat Islam berpeluang 
menjadi hukum Nasional, lewat kebijakan 
pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat 
lokal yang terus memperjuangkan hukum syariat 
Islam; oleh karena syariat Islam dipandang 
paling bisa melindungi kepentingan hidup yang 
paling mendasar yaitu melindungi agama, jiwa, 
harta, akal, dan keturunan tanpa diskriminasi 
terhadap non muslim. 

Aspirasi untuk melaksanakan syariat 
Islam dimungkinkan lewat perda, sesuai dengan 
keinginan daerah masing-masing.Melalui perda 
dapat diberikan muatan sanksi pidana Islam 
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kantor gubernur Sulawesi Selatan. Dalam, Andi 
Kasmawati, Implikasi Hukum Kebijakan Desentralisasi : 
Studi Hubungan Kewenangan antar Tingkat Pemerintah 
Negara Kesatuan, (Yogjakarta, Rayhan Intermedia, 2010), 
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yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.Oleh 
karena masyarakat lokal berpeluang dan 
berpotensi memperjuangkan hukum pidana 
Islam di tingkat pemerintah daerah lewat perda 
setempat. 

Beberapa penelitian telah dilakukan dan 
terbukti bahwa hukum pidana Islam efektif 
dapat mengurangi tingkat kejahatan (criminal), 
salah satu diantaranya Prof. Sam Souryal, guru 
besar Sam Houston State University, Texas, 
mengungkapkan bahwa Arab Saudi merupakan 
negara yang paling sedikit angka kejahatannya 
dibanding dengan negara arab lain Yaman Utara, 
Libya, Pakistan, Iran, dan Sudan yang tidak 
menerapkan hukum pidana Islam. Hasil survei 
kejahatan dunia, angka-angka resmi dari 64 
negara dikumpulkan dan dibandingkan dan 
secara mengejutkan ternyata Arab Saudi berada 
dalam daftar "Nation not Obsessed with Crime".35 

Mengamati perdebatan, pergumulan 
argumentasi di kalangan umat muslim tentang 
pro dan kontra terhadap penerapan syariat 
Islam di bumi nusantara, kiranya dapat 
mengamati dengan seksama bahwa peluang 
penerapan syariat Islam itu lewat perda sangat 
mendukung dan signifikan dengan nilai-nilai, 
adat-kebiasaan, filosofi bangsa Indonesia 
utamanya masyarakat Sulawesi Selatan. Muatan 
sanksi perda perlu ditambahkan ke dalam 
peraturan tersebut sehingga sentuhnya 
mencakup syariat Islam. Bukan hanya nama atau 
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perdanya saja dinamakan sebagai perda syariat 
Islam tetapi sanksinya pun mengandung sanksi 
pidana Islam sesuai yang dikehendaki syariat. 

Lewat aspirasi masyarakat Sulawesi 
Selatan yang mengagendakan penerapan syariat 
Islam seharusnya mendapat respon dari 
pemerintah daerah setempat untuk menuangkan 
bentuk-bentuk kebijakan perda syariat Islam 
tidak terbatas pada kebijakan sebatas penamaan 
"Syariat Islam" tetapi kebijakan itu harus 
mencerminkan kehendak rakyat daerah 
Sulawesi Selatan termasuk sanksinya. Jadi 
pelaku minum minuman keras harus didera 40 
kali untuk kategori hukum dasar dan selebihnya 
dapat diberi hukuman ta'zir yaitu 80 kali dera 
.hukum pidana Islam melindungi agama, jiwa, 
akal, harta, dan keturunan agar tidak menjadi 
masyarakat yang mabuk-mabukan. 

 
E.  Kebijakan Daerah Dan Analisis Swot 

Kebijakan pemerintah daerah melalui 
penetapan perda tentang larangan minuman 
beralkohol adalah kebijakan yang sangat sesuai 
dengan norma, moral, suasana kefanatikan 
keagamaan masyarakat Sulawesi Selatan penulis 
berasumsi bahwa ada 2 faktor yang perlu 
dipertimbangkan yaitu terletak pada faktor 
internal dan eksternal  
a. Faktor internal yaitu :  

1. Kekuatan (strengths) 
- Masyarakat provinsi Sulawesi Selatan 

adalah masyarakat yang terkenal 
religius, teguh pada ajaran, norma, 
aturan dan hukum agamanya. 



- Memiliki wakil-wakil rakyat yang 
berlatar belakang keagamaan yang 
kuat, meski sebatas pelaksanaan ritual 
keagamaan, ibadah dan muamalah. 

- Perguruan tinggi di provinsi Sulawesi 
Selatan didominasi oleh mahasiswa 
dan dosen yang beragama Islam. 

- Memiliki penduduk dengan 
kemampuan daya nalar yang kritis, 
demokratis dan ilmiah terbukti 
dengan bermunculanya cendikiawan 
muda, scientific- scientific muda. 

- Memiliki jaringan yang terbuka dan 
bekerja sama ke berbagai daerah 
bahkan studi kompratif dilakukan 
dalam dan luar negeri demi untuk 
masyarakat provinsi Sulawesi Selatan. 

- Memiliki   generasi   muda,   pejuang-
pejuang   intelektual   cendekiawan 
muslim yang berpikir agamis dan ke 
depan. 

- Al-Quran dan hadits sebagai panduan 
utama yang senantiasa dijadikan buku 
rujukan awal menetapkan aturan 
hukum Islam berusaha untuk 
mewujudkan kemaslahatan dan 
kesejahteraan masyarakat Sulawesi 
Selatan. 

- Visi pembangunan provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2009-2013 adalah : 
“Sulawesi Selatan Sebagai Provinsi 
sepuluh Terbaik Dalam Pemenuhan 
Hak Dasar" dan dijabarkan dalam misi 
sebagai berikut: 



(1) Meningkatkan   kualitas   
pelayanan   untuk   pemenuhan   
hak   dasar masyarakat. 

(2) Mengakselerasi laju peningkatan 
dan pemerataan kesejahteraan 
melalui penguatan ekonomi 
berbasis masyarakat. 

(3) Mewujudkan   Keunggulan   lokal   
untuk   memicu   laju   
pertumbuhan ekonomi wilayah. 

(4) Menciptakan iklim kondusif bagi 
kehidupan yang inovatif. 

(5) Menguatkan kelembagaan dalam 
perwujudan tatakelola yang baik. 

(6) Visi dan Misi daerah/kota : 
Makassar Bulukumba dan 
Pangkep. 

2. Kelemahan (weaknesses) 
a) Jumlah masyarakat yang religius itu 

tak jarang terkontaminasi oleh 
paham-paham dari luar Islam, yang 
seharusnya mendukung kebijakan 
penegakan syariat  Islam malah 
sebaliknya menuduh peraturan atau 
kebijakan itu sebagai aturan yang 
diskriminatif. 

b) Tidak semua peraturan daerah 
disosialisasikan pada masyarakat. 

c) Perda syariat Islam dianggap 
bertentangan dengan HAM. 

d) Masyarakat muslim Sulawesi Selatan 
belum banyak yang tertarik pada 
kajian hukum pidana Islam. 

e) Sarjana-sarjana muslim dan 
cendekiawan muslim yang punya latar 



belakang ilmu syariat Islam tetapi 
karena terpengaruh oleh pemikiran 
hukum pidana Eropa dan barat, 
keberadaan hukum pidana yang 
berasal dari penjajah Belanda 
sehingga menjadi abadi dan belum 
dapat digeser keberlakuannya oleh 
hukum pidana Islam. 

f) Tidak bertemunya paham orang-
orang yang berinisiatif pelaksanaan 
syariat Islam, ada yang berkeinginan 
hukumnya agar berlaku secara 
substantif, tetapi ada juga yang 
berargumen agar negara diubah 
menjadi negara Islam baru perangkat-
perangkat hukumnya disesuaikan. 

3. Peluang ( Opportunities) 
a) Kondisi suasana politik dan keamanan 

sangat stabil. 
b) Makin meningkatnya kehidupan 

keagamaan masyarakat Sulawesi 
Selatan. 

c) Masyarakat, pemerintah daerah dan 
DPRD bersama-sama berkeinginan 
melaksanakan syariat Islam secara 
kaffah terbukti dengan 
bermunculannya perda-perda syariat 
Islam selain perda tentang larangan 
minuman beralkohol. 

d) Tersedianya fasilitas-fasilitas 
keagamaan seperti : mesjid, 
mushollah, lembaga-lembaga kajian 
keIslaman, organisasi keIslaman, 
lembaga-lembaga pendidikan agama 
Islam. 



e) Masyarakat sudah mulai tertarik 
dengan yang bernuansa syariat Islam 
terbukti dengan menjamurnya bank-
bank syariah di provinsi Sulawesi 
Selatan. 

f) Budaya malu atau siri' sudah mulai 
muncul terbukti berkurangnya orang 
minum minuman beralkohol di 
tempat-tempat umum. 

g) Teknologi    yang    sedang    
mengglobal    memungkinkan    
masyarakat 

h) mengetahui informasi syariat Islam 
dengan cepat dan terbuka. 

 
4. Ancaman (Threats) 

a) Ada indikasi syariat Islam itu identik 
dengan jihad sedang jihad merupakan 
salah satu ajaran teroris, sehingga 
masyarakat Islam dalam atau luar 
negeri yang memperjuangkan syariat 
Islam dianggap teroris. 

b) Hukum dalam syariat Islam tidak 
sejalan dengan pemikiran prinsip-
prinsip Human Rights, sanksi syariat 
Islam kejam, sadis dan tidak 
menghargai manusia sebagai seorang 
yang mempunyai hak azasi. 

c) Mendirikan syariat Islam berarti 
memutuskan hubungan diplomatik 
dengan negara luar utamanya negara-
negara penyandang dana. 

d) Generasi muda Islam mudah 
dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat 
mengganggu kestabilan emosionalnya 



sehingga mudah terbawa pada 
suasana temperamen, amarah yang 
tak terkendali sehingga timbul 
perkelahian, demonstrasi, merusak 
fasilitas umum akibatnya masyarakat 
kurang merespon ide, pemikiran 
generasi yang menyuarakan 
penegakan syariat Islam. 

Keragaman agama, budaya, dan 
kepercayaan serta aliran-aliran dalam 
masyarakat adalah tantangan besar untuk 
melakukan reinterpretasi, bahwa hukum syariat 
Islam menakutkan 
 

Kepemimpinan merupakan kemampuan 
seseorang untuk memengaruhi orang lain 
melalui proses komunikasi dengan maksud 
untuk menggerakkan orang-orang yang 
dipimpinnya agar dengan penuh pengertian 
serta penuh kesadaran bersedia mengikuti 
kehendak pemimpinnya. Adanya kemampuan 
untuk memengaruhi orang lain karena adanya 
kewibawaan. Sedangkan kewibawaan menurut 
Dunken merupakan kewibawaan seseorang 
karena : 1) Mampu memaksa. 2) Mampu 
memberi imbalan.; 3) Wewenang formal; 4) 
Pengaruh hubungan dalam kelompok; 5) 
Keahlian; 6) Charisma. 

Jadi kepemimpinan adalah kemampuan 
seseorang karena mampu memengaruhi orang 
lain dan orang yang dipengaruhi itu melakukan, 
berprilaku sebagaimana yang diharapkan 
pemimpinnya terutama untuk mencapai tujuan 
yang diharapkan. Kemampuan ini bisa diperoleh 



karena wibawa yang dimiliki seorang 
pemimpin.Kemampuan karena punya wibawa 
pada bawahannya ini ditemukan pada .diri 
seorang H. Syarifuddin Nur (Mantan Bupati 
Pangkep) dan Patabai Pabokori (mantan bupati 
Bulukumba).Kedua pemimpin ini mampu 
menggerakkan masyarakatnya sesuai harapan 
dan keinginannya.Masyarakat di daerahnya 
patuh dan taat pada peraturan daerah yang 
bernuansa syariat Islam terutama dalam hal 
minuman beralkohol. Sidak dan pengawasan 
langsung dilakukan oleh tim dan tidak segan-
segan menjatuhkan hukuman pada pelaku yang 
melanggar perda. Kepemimpinan ini terwujud 
dan dalam masa periode kepemimpinannya 
penegakan syariat Islam di daerah mampu 
berjalan dan terlaksana oleh karena dukungan 
dari berbagai pihak. 

Politik dibutuhkan untuk melegalkan 
peraturan yang telah disetujui dan proses 
pelegalan itu sangat erat kaitannya dengan 
kekuasaan. Jadi politik tidak lain adalah 
kekuasaan. Dan kekuasaan dibutukan untuk 
menerapkan aturan-aturan. 

Politik dalam arti kekuasaan menjadi 
dasar utama untuk menerapkan hukum.Dan 
kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan.Hukum menurut kalangan 
positivism adalah perintah yang memiliki 
sanksi.36 Hukum itu sendiri hams memiliki 
unsur-unsur37 

                                                             
36Arifin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariat 

Islam di Indonesia (Jakarta: Paramuda, 2007), h. 33. 



1. Harus ada seperangkat kaidah atau aturan 
yang tersusun dalam satu system. 

2. Perangkat kaidah itu menentukan apa yang 
boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan 
oleh warga masyarakat. 

3. Berlaku bagi manusia sebagai warga bukan 
sebagai individu. 

4. Kaidah itu bersumber dari masyarakat, 
otoritas Negara, atau Tuhan. 

5. Kaidah itu secara nyata benar-benar 
diberlakukan oleh warga masyarakat yakni 
sebagai living law. 

6. Harus ada sanksi ekternal jika terjadi 
pelanggaran kaidah hukum. 

Politik sangat diperlukan oleh seorang 
pemimpin untuk memaksakan kehendak dan 
menerapkan hukum untuk mengatur warga 
masyarakatnya.Dan efek dari tidak 
diindahkannya kehendak pemimpin tadi maka 
diberi sanksi agar hokum berlaku dan tidak 
terjadi kekacauan dalam masyarakat yang 
dipimpinnya. 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam 
memengaruhi yang dipimpinnya dan kekuasaan 
yang dimiliki sebagai unsur pemerintah daerah 
sangat efektif untuk memberlakukan syariat 
Islam sebagai aturan hukum yang harus ditaati 
dan diikuti. Sebagai hukum yang punya cara 
'memaksa' maka karena adanya pelanggaran 

                                                                                                          
 
37Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu 

Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: PT. Gunung Agung 
Tbk, 2002), h. 35. 



maka sanksi pun dijatuhkan sesuai syariat Islam. 
Namun kenyataannya sanksi yang terdapat 
dalam peraturan daerah yang melarang 
minuman beralkohol dikonsumsi, diproduksi, 
diperdagangkan, diperjualbelikan, apalagi 
diedarkan di daerahnya masih belum sesuai 
dengan syariat Islam. Oleh karena politik 
perundang-undangan di bumi Indonesia 
terutama yang berkaitan dengan perkara pidana 
masih mengacu pada Kitab  Undang-Undang  
Hukum  Pidana  (KUHP),   dan  untuk  kesekian   
kalinya masyarakat terjebak dalam hukum acara. 
Hukum acara pidana dan kerumitan mengatur 
dan menentukan hukum pidana positif 
berdampingan dengan hukum pidana Islam 
masih diperdebatkan, tentunya membutuhkan 
penelitian dan kajian mendalam. 

Jadi politik, Hukum dan kekuasaan sangat 
signifikan untuk menerapkan syariat Islam lewat 
perda dan sekaligus menetapkan sanksi sesuai 
syariat Islam, kalau kita menghendaki peraturan 
daerah berbasis syariat Islam. Akan tetapi jika 
sekedar ingin menarik simpati masyarakat lokal 
dan melegalkan kewibawaan dan kekuasaan 
politik, maka syariat Islam hanya tinggal sebagai 
'simbol", 'janji', dan 'penguatan' terutama 
membangun simpatisan dan masyarakat. 
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