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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Zal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r Er ر

 Zai z Zet ز

 Sin s Es س

 Syin sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
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 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 Lam l El ل

 Mim m Em م

 Nun n En ن

 Wau w We و

 Ha h Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya y Ye ي

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

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a a اَ 

 kasrah i i اِ 

 ḍammah u u اِ 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan wau au a dan u ى  وَ 

Contoh: 

 kaifa : ك ي فَ 

و لَ حَ    : ḥaula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 …اَ | …ىَ 
fatḥah dan alif 

atau yā’ 
ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىو

Contoh: 

 māta :م اتَ 

ر م ىَ : ramā 

قِي لَ َ : qīla 

وُ تََُ يَ  : yamūtu 
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4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 

mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah 

[h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

الَِر و ض ةَُا لأ ط فَ   : raudah al-Aṭfāl 

ا ل م دِي  ن ةَُا لف اضِل ةََُ : al-Madīnah al-Fāḍilah 

م ةَ ك   al-Ḥikmah : ا لِْ 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

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

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbanā :ر ب َّن ا

 najjainā :نَ َّي  ن ا

6. Kata Sandang 

Kata sandang  dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma`rifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, kata 
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sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis mendatar (-). 

Contoh: 

لشَّم سَُا   : al-Syamsu (bukan asy-Syamsu) 

لزَّل ز ل ةَُا   : al-Zalzalah (az-Zalzalah) 

 al-Falsafah : ا لف ل س ف ةَُ 

دَُل َالبَِ   : al-Bilādu 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : امُِر تَُ

b. Hamzah Tengah 

 ta’murūna : تَ  مُرُو ن َ

c. Hamzah Akhir 

شيءَ : Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang dihilangkan,  

maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan dengan dua cara; 

bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 
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Contoh:  

Fil Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.  

Contoh: 

َ  billāh بالله īnullāhي دِي نَُالََّّ

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َ  Hum fī raḥmatillāh هُمَ      فِ َر حْ  ةَِالََّّ

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramaḍan al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Awal Rifai Wahab 

NIM : 80100220124 

Judul : Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan 

dan Ruang Publik (Analisis Yuridis Perspektif Qawā`id Fiqhiyyah) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan eksistensi fatwa dan 

qawā`id fiqhiyyah dalam hukum Islam, 2) mengemukakan upaya MUI Sulsel dan 

Pemerintah Kota Makassar dalam menangani pengemis di jalanan dan ruang publik, 

dan 3) menganalisis implementasi qawāid fiqhiyyah terhadap fatwa MUI Sulsel 

mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan analitis dan pendekatan yuridis normatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), sehingga pengumpulan 

dan penyajian data dilakukan dengan menukil, menyadur, dan menganalisis dengan 

menggunakan teknik analisis isi (content analysis) terhadap berbagai litertaur yang 

representatif dan memiliki relevansi dengan persoalan yang dikaji, kemudian 

memberikan ulasan dan penjelasan serta kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) eksistensi fatwa dan qawā`id fiqhiyyah 

memiliki kedudukan yang sangat vital dalam proses istinbat dan melahirkan produk 

hukum Islam, 2) upaya MUI Sulsel dalam menangani persoalan anak jalanan adalah 

dengan menerbitkan fatwa tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan 

ruang publik, sedangkan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menangani masalah 

anak jalanan adalah dengan terbitnya perda tentang pembinaan anak jalanan, 

gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar, dan 3) qawā`id fiqhiyyah 

dapat diimplementasikan terhadap fatwa MUI Sulsel secara khusus pada ketentuan 

hukum fatwa tersebut. Qawā`id fiqhiyyah yang diimplementasikan terhadap ketentuan 

hukum fatwa MUI Sulsel tersebut adalah qawā`id al-Fiqhiyyah al-Kubrā disebabkan 

cakupannya yang luas daripada kaidah-kaidah cabang. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

kepada pihak yang memiliki domain dalam menangani persoalan anak jalanan dan 

menjadi pertimbangan bagi MUI Sulsel dalam mengeluarkan fatwa. Demikian pula 

bagi masyarakat umum diharapkan dapat mengindahkan kebijakan pemerintah dan 

arahan ulama mengenai penanganan anak jalanan di Kota Makassar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ibadah dan muamalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Interaksi makhluk dengan khalik merupakan kebutuhan spiritual 

yang diformulasikan dalam bentuk ibadah. Di antara prinsip utama dalam Islam adalah 

meyakini bahwa manusia dan jin diciptakan dengan tujuan beribadah, sebagaimana 

termaktub dalam QS al-Żāriyāt/51: 56. 

َليِ  عۡبُدُونَِ َإِلََّّ  َ(56)َو م اَخ ل قۡتَُٱلِۡۡنََّو ٱلِۡۡنس 

Terjemahnya: 

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembah-Ku.1 

Ibnu Kaṡīr menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Allah menciptakan jin dan 

manusia bukan karena Allah butuh kepada mereka, melainkan agar mereka 

diperintahkan untuk beribadah kepada-Nya.2 Ayat tersebut adalah satu dari sekian 

banyak ayat Al-Qur’an yang menyebutkan urgensi ibadah dalam kehidupan manusia. 

Manusia dituntut untuk mengikuti konsep yang Allah turunkan agar dijadikan 

pedoman hidup, sebab Allah swt. paling tahu kebutuhan hambanya, baik dalam hal 

ibadah maupun dalam hal muamalah.3 Selain itu, ketundukan terhadap syariat Islam 

merupakan bentuk manifestasi kesyukuran hamba kepada Allah swt. 

 
1Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan 

Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur’an, 1990), h. 862.  
2Abū al-Fidā’ Ismā`īl bin `Umar bin Kaṡīr al-Qurasyī al-Baṣrī al-Dimasyqī, Tafsīr al-Qurān al-

`Aẓīm, vol. 7 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1998), h. 396.  
3Andi Muhammad Akmal, “Fiqh haji Mabrur: Makna, Implementasi, dan Implikasinya” Al-

Mizab: Jurnal Kajiah Haji, Umrah, dan Keislaman 1, no. 2 (Desember 2020): h. 42. 
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Hubungan sosial yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat ini juga memiliki 

aturan yang berlandaskan syariat, yang selanjutnya lebih dikenal dengan term 

muamalah. Islam telah memberikan norma hukum dalam muamalah yang dapat 

menjadi pedoman hidup, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunah Nabi 

saw.4 Hal ini semakin menegaskan keparipurnaan Islam dalam mengatur kehidupan 

manusia, baik dalam urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. 

Telah menjadi fakta yang lazim dalam kehidupan manusia dengan dunia adalah 

masalah pemenuhan kebutuhan material yang sering menjadi faktor dominan dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan oleh sebagian orang merupakan prioritas 

utama dalam hidupnya. Hampir dapat dipastikan bahwa kepemilikan yang tampak 

dominan terhadap kekayaan material, selain faktor tujuan, karisma dan keturunan, 

manusia juga terkadang menggiring pemiliknya kepada penerimaan kedudukan status 

sosial tertentu.5 Hal itu terjadi disebabkan karena paradigma berpikir manusia yang 

cenderung melihat bahwa tolok ukur kebahagiaan selalu berkaitan dengan urusan 

finansial. 

Islam selalu memotivasi manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. 

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa istilah yang berarti kerja: `amal (kerja), sa`yun 

(usaha), sakhkhara (untuk mempekerjakan atau menggunakan), ajr (upah atau 

penghargaan), ibtigā’ faḍl Allāh (mencari karunia Allah). Dalam hadis banyak 

menyebut kata `amal dengan arti kerajinan tangan atau perbuatan jasmaniah pada 

umumnya,6 yang dengannya diharapkan dapat menekan sifat malas dalam bekerja. 

 
4Abdul Munib, “Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang 

Muamalah)”, Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman 5, no. 1 (Februari 2018): h. 73. 
5Joachim Wach, “The Comparative Study of Religion,” A Columbia Paperback 28 (1958): 129–

134. 
6Armansyah Walian, “Konsepsi Islam Tentang Kerja,” An Nisa’a 8, no. 1 (Juni 2013): h. 64. 
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Islam juga memotivasi agar memperhatikan pekerjaan dan hasilnya, apakah 

halal atau haram? Oleh karena itu, dalam hal ini ditemukan pada nas-nas syariat anjuran 

untuk mencari rezeki yang halal dan menjauhi yang haram, Allah swt. berfirman dalam 

QS al-Baqarah/2: 168. 

مَِّاَفَِٱلۡأ رۡضَِح لٓ ل كَُلُواَ   (168...)َط يِ باَيَ أٓ ي ُّه اَٱلنَّاسُ
Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi …7 

`Abd al-Raḥmān al-Sa`dī dalam kitabnya “Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr 

Kalām al-Mannān” berkata tentang ayat di atas: “Ayat tersebut merupakan seruan 

untuk seluruh manusia, baik untuk mukmin maupun kafir agar memakan apa yang 

terdapat di bumi selagi itu halal dan baik. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dalil bahwa 

hukum asal terhadap sesuatu yang ada di bumi adalah halal untuk dimakan atau 

dimanfaatkan”.8 Dalam ayat tersebut juga terdapat isyarat bahwa manusia dalam 

usahanya mencari rezeki untuk menafkahi diri dan keluarganya hendaknya memilih 

pekerjaan yang halal dan baik, karena pada hakikatnya yang halal lebih banyak 

daripada yang haram berdasarkan ayat tersebut. 

Memperhatikan halal dan haramnya pekerjaan sangat penting, sebab semua 

kerja akan mengalami dampak yang begitu besar bagi seseorang, baik dampak positif 

dan konstruktif maupun dampak negatif dan destruktif.9 Efek baik dan buruknya 

pekerjaan dapat dirasakan di dunia dan di akhirat, yaitu berupa keberkahan harta di 

dunia dan azab yang pedih di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang 

 
7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 41.  
8ʿAbd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ʿAbdillāh al-Saʿdī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām 

al-Mannān (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 80. 
9Evan Hamzah Muchtar, “Konsep Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah [2] 

Ayat 168-169 (Kajian Tematis Mencari Rezeki Halal),” Ad Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 

2, no. 02 (2018): 157. 
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telah dilakukan selama hidup dalam mencari rezeki. Oleh karena itu, setiap orang 

hendaknya memperhatikan profesi yang digeluti sebagai sumber finansial dan ke mana 

membelanjakan harta tersebut. 

Konsep harta yang haram menurut hukum Islam, memenuhi dua kriteria, yaitu 

haram karena zatnya seperti daging babi, khamar dan semisalnya, serta haram karena 

dihasilkan dari usaha yang tidak halal seperti mencuri, pinjaman berbunga dan 

sebagainya.10 Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan bagi siapa saja yang ingin 

diberkahi hartanya di dunia dan selamat dari siksaan di akhirat agar menjauhi 

pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya terdapat unsur larangan syariat. 

Islam Pada hakikatnya telah membimbing manusia dalam hal pekerjaan dan 

etos kerja yang baik, hal tersebut terdapat dalam sabda Nabi saw. 

َالَ لَ اَسُئَِمََّل َََالَ صلى الله عليه وسلمَقَ ََبَِ النَََّنَ ع،َعَ افَِر َََنَِب َََةَ اعَ ف رََََِنَ عَ  ََعَ يَ ب َ ََلَُّكَُ،َو َهَِدَِي بََََِلَِجَُالرَََّلَُمَ عَ : الَ ب؟َقَ يَ طَ أ َََبَِسَ كَ :َأيُّ
11َ)رواهَالبزارَ(َروَ ب َُمَ 

Artinya: 

Dari Rifā`ah bin Rāfi`, bahwa Nabi saw. tatkala ditanya: Mata pencaharian 
apakah yang paling afdal? Nabi saw. bersabda: “pekerjaan seseorang dengan 
tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur”. (HR al-Bazzār) 

 Hadis tersebut menunjukkan semangat dan motivasi para sahabat dalam 

mencari penghasilan yang halal, mereka tidak bertanya tentang pekerjaan yang paling 

banyak penghasilannya, akan tetapi yang mereka tanyakan manakah yang paling ṭayyib 

(diberkahi). Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa tujuan dalam jual beli atau 

pekerjaan lainnya adalah harta yang halal dan berkahnya, bukan mencari yang paling 

 
10Saiful Muchlis dan Husain Soleh Utomo, “Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak 

Penggunaannya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Study Empiris pada 

Bank Muamalat)”, JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi) 9, no. 1 (2018): 83. 
11Abū Bakr Aḥmad bin `Amr bin `Abd al-Khāliq al-Bazzār )Tahkik: Maḥfūẓ al-Raḥmān 

Zainullāh), Musnad al-Bazzār, vol. 9, no. 3798 (Cet. I; Madinah: Maktab al-`Ulūm wa al-Ḥikam, 1988-

2009), h. 259. 
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banyak hasilnya, karena penghasilan yang banyak belum tentu berkah.12 Jika demikian 

adanya, maka etos kerja diharapkan akan selalu berada dalam koridor dan rambu-

rambu syariat. 

Secara implisit, dalam hadis tersebut juga terdapat motivasi agar mencari rezeki 

dengan upaya dan hasil keringat. Makan dari hasil tangan sendiri merupakan makanan 

terbaik sebagaimana sabda Nabi saw.: 

َط ع امًاََأ ح دٌََأ ك ل ََم اَ كَ ان َيَ  كُلَُمِن  مُ َع م لَِي دِهِ،َو إِنََّن بََِّاِللهَد اوُد َع ل ي هَِالسَّل  َيَ  كُل َمِن  َأ ن  اًَمِن  ق طُّ،َخ يْ 
13َ)رواهَالبخاريَ(َع م لَِي دِهَِ

Artinya: 

Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang 
ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Dawud 
`alaih al-Salām dahulu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. (HR al-
Bukhārī) 

Ibn Ḥajar al-`Asqalānī dalam kitabnya Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukḥārī 

berkata tatkala mengomentari hadis di atas: “Dalam hadis terdapat keterangan 

mengenai keutamaan bekerja dari hasil tangan sendiri, dan itu lebih baik dari 

penghasilan (halal) yang dikerjakan oleh tangan orang lain. Adapun hikmah 

penyebutan Nabi Dawud `alaih al-Salām pada hadis tersebut, pada hakikatnya tidak 

terlalu butuh dengan pekerjaan dari hasil tangannya karena Nabi Dawud a.s. adalah 

khalifah, akan tetapi tetap makan dari hasil kerja tangannya sendiri, karena itulah yang 

utama dan lebih baik.”14 Termasuk contoh pekerjaan dengan tangan adalah bercocok 

tanam, pandai besi, menulis dan sebagainya. Sudah menjadi fakta di lapangan bahwa 

sebagian orang ada yang tidak kreatif dan lamban dalam bekerja sehingga berimplikasi 

 
12`Abdullāh bin Ṣāliḥ al-Fauzān, Minḥah al-`Allām fī Syarḥ Bulūg al-Marām, vol. 6 (Cet. I; 

Dammam: Dār Ibn al-Jauzī, 2008), h. 10. 
13Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukharī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, vol. 3, no. 2072 (Cet. 1 Beirut: Dār ṭauq 

al-Najāh, 2001), h. 57. 
14Abū al-Faḍl Aḥmad bin `Alī bin Ḥajar al-`Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

vol. 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1959), 306. 
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pada menurunnya etos kerja. Contoh konkret menurunnya etos kerja yang sesuai 

dengan tuntunan Islam adalah maraknya pengemis di jalan khususnya pada lingkup 

daerah perkotaan. Kondisi tersebut diperparah dengan kehadiran pihak-pihak yang 

tidak bertanggungjawab, yang justru memanfaatkan keberadaan pengemis dan anak 

jalanan untuk kepentingan pribadi. 

Anak jalanan merupakan fenomena sosial yang muncul di kota-kota besar yang 

sering diindikasikan sebagai gambaran kemiskinan kota, atau kegagalan adaptasi 

kelompok tertentu terhadap kehidupan dinamis kota besar.15 Fenomena tersebut tentu 

berseberangan denga nilai-nilai Islam dalam hal profesi dan bekerja sebagaimana yang 

telah dijelaskan sebelumnya. 

Masalah eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis dan pengamen adalah 

persoalan sosial yang tak terhindarkan lagi seiring kerasnya persaingan hidup di kota 

besar. Hal tersebut akan berdampak buruk pada perkembangan anak baik mental, sosial 

maupun fisiknya.16 Oleh karena itu, fenomena tersebut harus segera dicarikan solusi 

demi kesejahteraan hidup bersama yang sesui dengan bimbingan syariat Islam. 

Salah satu bentuk tindakan solutif yang diperlihatkan oleh MUI Provinsi 

Sulawesi Selatan dalam hal ini adalah dengan menerbitkan fatwa mengenai eksploitasi 

dan kegiatan mengemis. Hal tersebut termaktub dalam “Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang 

Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik.” MUI Sulsel dalam 

menetapkan fatwa tersebut tentu telah menimbang, mengingat dan memperhatikan nas-

 
15Reza Fahlepy, “Analisis Hukum Islam terhadap Jarimah Minta-Minta yang Dilakukan Oleh 

Anak,” Jurnal De Jure 10, no. 2 (September 2018): 19. 
16Ninik Yuniarti, “Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal 

Tidar Oleh Keluarga,” Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture 4, no. 2 

(2013): 211. 
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nas syariat baik dari Al-Qur’an, hadis dan pendapat ulama tentang perilaku masyarakat 

yang dimaksud. Selain itu, MUI Sulsel juga menjadikan Peraturan Daerah (Perda) 

sebagai landasan terbitnya fatwa tersebut, khususnya Perda Kota Makassar. 

Edaran fatwa MUI tersebut sejatinya telah menunjukkan bahwa hukum Islam 

sangat dinamis dan relevan dengan berbagai persoalan kehidupan, termasuk kegiatan 

eksploitasi dan mengemis di jalanan. Dasar hukum fatwa tersebut adalah dalil umum, 

meskipun ada beberapa dalil khusus seperti kaidah usul dan kaidah fikih. 

Kaidah fikih merupakan disiplin ilmu yang memiliki andil besar dalam 

melakukan kajian, interpretasi dalil, ijtihad, dan istinbat hukum, karena secara 

substansi membahas tentang prinsip-prinsip umum dalam menetapkan hukum-hukum 

yang bersifat khusus.17 Eksistensi kaidah-kaidah tersebut dapat dilihat pada 

implementasinya dalam berbagai masalah-masalah kontemporer. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka pokok masalahnya adalah bagaimana analisis yuridis terhadap 

fatwa tersebut perspektif qawā`id fiqhiyyah? Selanjutnya diuraikan submasalah pada 

bagian rumusan masalah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka ditetapkan submasalah berikut: 

1. Bagaimana eksistensi qawā`id fiqhiyyah dan fatwa dalam hukum Islam? 

2. Bagaimana upaya MUI Sulsel dan Pemerintah Kota Makassar dalam menangani 

masalah eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik? 

3. Bagaimana implementasi qawāid fiqhiyyah terhadap fatwa MUI Sulsel mengenai 

eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik? 

 
17Sugianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawā`id Fiqhiyyah (Studi Kasus 

 .Human Falah 1, no. 1 (Januari-Juni 2014): 2 ” (الضرر يزال
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C. Pengertian Judul 

Untuk menghindari kekeliruan interpretasi dan agar memberikan kemudahan 

dalam menangkap informasi yang diinginkan dalam tesis ini, maka terlebih dahulu 

disajikan pengertian judul yang merupakan perwajahan utama dalam penelitian ini. 

Ada tiga unsur utama yang dipandang perlu untuk diuraikan dalam judul tesis ini yaitu 

Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan 

Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, analisis yuridis dan qawā`id 

fiqhiyyah. Selanjutnya uraian secara spesifik ketiga kosa kata yang termuat dalam judul 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang 

Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik 

Makna َالفتوى (al-Fatwā) atau فتياال  (al-Futyā) adalah memberikan penjelasan 

terhadap ahkam yang مشكل (musykil), yaitu suatu masalah yang sulit diketahui 

hukumnya sehingga perlu untuk dijelaskan.  Secara bahasa diambil dari kata الفتى (al-

Fatā) yang berarti pemuda yang identik dengan kekuatan, sehingga mufti diilustrasikan 

memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memberikan penjelasan.18 Istilah fatwa 

yang berasal dari bahasa Arab tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, 

bahkan sudah familier di telinga masyarakat khususnya pada kalangan akademisi. 

Termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) beberapa pengertian 

fatwa, di antaranya fatwa diartikan sebagai keputusan perkara agama Islam yang 

diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah.19 Dari makna-makna yang 

telah disebutkan, maka dapat dikemukakan bahwa fatwa merupakan jawaban dari mufti 

 
18Muḥammad bin Makram bin `Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, Lisān al-`Arab, vol. 

15 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1993), h. 148. 
19Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. IV; Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 406. 
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atau alim ulama pada suatu masalah berdasarkan hukum Islam. Telah disebutkan dalam 

Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa fatwa 

merupakan jawaban atau penjelasan dari ulama terkait masalah keagamaan dan berlaku 

untuk umum.20 Terdapat pesan tersirat dari pernyataan tersebut, yaitu bahwa di antara 

sifat fatwa adalah tidak mengikat seperti keputusan peradilan, meskipun terkadang 

sebagian kaum muslimin memandang bahwa fatwa MUI merupakan produk hukum 

yang mengikat. 

Adapun dalam penelitian ini maka yang dimaksud fatwa MUI Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis 

di Jalanan dan Ruang Publik adalah fatwa yang ditetapkan oleh MUI Provinsi Sulawesi 

Selatan melalui komisi fatwanya pada tanggal 20 Rabiulawal 1443 H bertepatan 

dengan 27 Oktober 2021 M di Makassar. 

Secara umum maksud dari judul penelitian ini adalah fokus pada keputusan 

yang termuat dalam fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan tersebut yang meliputi 

ketentuan hukum, rekomendasi, dan ketentuan penutup. 

2. Analisis Yuridis 

Menurut KBBI, analisis memiliki beberapa pengertian. Di antaranya, analisis 

diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan 

sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk 

perkaranya, dan sebagainya).21 Kegiatan analisis biasanya memerlukan usaha sungguh-

sungguh dan nalar yang kuat terhadap objek penelitian.  

 
20Dimyati Sajari, “Fatwa Mui tentang Aliran Sesat di Indonesia (1976-2010),” Miqot: Jurnal 

Ilmu-Ilmu Keislaman 39, no. 1 (Januari-Juni 2015): 46. 
21Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 60.  
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Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kegiatan 

analisis merupakan suatu proses dalam mengetahui hakikat sesuatu dengan maksud 

untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk 

dan memudahkan dalam mengambil keputusan.  

Kegiatan menganalisis suatu hal dalam sebuah penelitian merupakan salah satu 

metode yang ditempuh dalam banyak penelitian, terutama dalam penelitian pustaka. 

Hal tersebut diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam penelitian. 

Yuridis dalam KBBI artinya adalah menurut hukum atau secara hukum.22 

Sedangkan dalam kamus hukum disebutkan bahwa kata yuridis berasal dari kata 

yuridisch yang artinya adalah menurut hukum atau dari segi hukum.23 Dengan 

demikian, dapat dikemukakan bahwa analisis yuridis adalah suatu usaha yang 

dilakukan dalam menggali informasi terhadap sesuatu berdasarkan hukum. 

Analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyelidikan 

berdasarkan hukum yang ada dalam rangka menggali informasi mengenai fatwa MUI 

Provinsi Sulawesi Selatan tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalan dan 

ruang publik. 

3. Qawā`id Fiqhiyyah 

Qawā`id fiqhiyyah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua 

suku kata, yaitu qawā`id dan fiqhiyyah. Kata qawā`id merupakan bentuk plural dari 

kata qā`idah yang secara bahasa berasal dari huruf ق (qāf), ع (`ain) dan َد (dāl), ketiga 

huruf tersebut merupakan unsur yang menunjukkan arti menetap, konstan dan stabil.24 

 
22Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1629.  
23M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Cet. I; Reality Publisher: Reality Publisher, 2009), 

h. 651. 
24Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Quzwainī al-Rāzī (Tahkik: `Abd al-Salām Muḥammad 

Hārūn), Mu`jam Maqāyīs al-Lugah, vol. 3 (Cet. I; t.t.: Dār al-Fikr, 1979), h. 108. 
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Makna tersebut juga ditemukan dalam Al-Qur’an tatkala Allah swt. menjelaskan 

keadaan wanita tua yang lebih banyak menetap di rumah. Allah swt. berfirman dalam 

QS al-Nūr/24: 60. 

َي  رۡجُون َنِك اح َٱلنِ س اأءَِٱلَّٓتَِِلَّ   (60...)َاو ٱلۡق وٓ عِدَُمِن 
Terjemahnya: 

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) 
yang tiada ingin kawin (lagi).25 

Al-Bagawī dalam kitab tafsirnya menukil perkataan Ibn Qutaibah mengenai 

makna al-Qawā`id pada ayat di atas bahwa wanita tua disebut qā`id disebabkan lebih 

banyak duduk26 (menetap) di rumah. 

Para ahli bahasa telah menyebutkan beberapa makna dari unsur yang telah 

disebutkan di atas, namun makna yang paling dekat dari kata tersebut adalah bahwa 

lafaz qā`idah berarti al-Asās (asas) atau fondasi, Allah swt. berfirman dalam QS al-

Naḥl/16: 26. 

َٱلۡق و اعِدَِ يٓ ن  هُمَمِ ن 
َُبُ ن ۡ  (26...)َف أ ت ىَٱلََّّ

Terjemahnya: 

Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.27 

Al-Syaukānī menjelaskan dalam kitabnya fatḥ al-Qadīr bahwa yang dimaksud 

Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya adalah datangnya azab 

Allah dari sisi fondasi rumah-rumah mereka sehingga atap dari rumah-rumah tersebut 

jatuh menimpa mereka dari atas.28 Makna-makna yang telah disebutkan sebelumnya 

memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya, yaitu kata fondasi identik 

dengan sifat menetap, kokoh, dan stabil. 

 
25Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 555. 
26Muhyī al-Sunnah Abū Muḥammad al-Husain bin Mas`ūd al-Bagawī, Ma`ālim al-Tanzīl fī 

Tafsīr al-Qurān, vol. 3 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-`Arabī, 1999), h. 429. 
27Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 405. 
28Muḥammad bin `Alī bin Muḥammad bin `Abdillah al-Syaukānī, Fatḥ al-Qadīr, vol. 3 (Cet. 

I; Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, 1993), h. 189. 
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Adapun definisi al-Qā`idah secara istilah, maka dapat dikemukakan bahwa 

definisi-definisi tersebut memiliki kemiripan dari segi susunan lafaznya, baik itu 

menurut para fukaha maupun menurut ulama Usul Fikih. Di antara pengertian paling 

masyhur adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Jurjānī dalam kitabnya al-

Ta`rīfāt bahwa qā`idah merupakan qaḍiyyah (proposisi/peristiwa) universal yang 

dapat diterapkan pada seluruh bagian-bagiannya.29 Definisi tersebut kemudian banyak 

digunakan oleh ulama-ulama mutaakhirin. 

Kata fikih berasal dari bahasa Arab الفقه (al-Fiqh) yang merupakan masdar dari َفقه 
 yang berarti ilmu atau pengetahuan tentang suatu hal serta (faqiha – yafqahu) يفقهَ –

memahaminya. Makna tersebut sering dibawa pada ilmu atau pemahaman agama 

karena kemuliaan dan keutamaannya terhadap cabang ilmu lainnya.30 Namun 

demikian, bukan berarti kata fikih digunakan khusus untuk ilmu agama saja, tapi juga 

dapat digunakan untuk seluruh cabang ilmu yang ada dengan penyesuaian terhadap 

substansinya. 

Makna serupa juga disebutkan dalam kamus mukhtār al-Ṣiḥāḥ bahwa arti dari 

al-Fiqh adalah pemahaman.31 Adapun pemahaman, maka ia merupakan proses serta 

cara perbuatan memahami atau memahamkan.32 Oleh karena itu, fikih secara bahasa 

selalu diartikan sebagai pemahaman atau upaya untuk memahami. Sedangkan menurut 

istilah fukaha, fikih adalah ilmu (pengetahuan) tentang ahkam syariat yang bersifat 

 
29`Alī bin Muḥammad bin `Alī al-Zain al-Syarīf al-Jurjānī, Al-Ta`rifāt (Cet. I; Libanon: Dār al-

Kutub al-`Ilmiyyah, 1983), h. 171. 
30Muḥammad bin Makram bin `Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manẓūr al-Anṣārī al-Ifrīqī, 

Lisān al-`Arab, vol. 13 (Cet. III; Bīrūt: Dār Ṣādir, 1993), h. 522. 
31Zain al-Dīn Abū ʿAbdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin ʿAbd al-Qādir al-Ḥanafī al-Rāzī, 

Mukhtār al-Ṣiḥāḥ (Cet. V; Beirut: al-Maktabah al-ʿAṣrīah, 1999), h. 242. 
32Muhammad Asriady, “Metode Pemahaman Hadis,” Ekspose 16, no. 1 (Januari-Juni 2017): 

315. 
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amaliah, yang bersumber dari dalil-dalilnya yang terperinci.33 Kata fiqhiyyah dalam hal 

ini pada hakikatnya mendapat tambahan di akhir kata yang disebut dengan yā’ al-

Nisbah yang menunjukkan jenis atau penisbahan sesuatu kepadanya. 

Qawā`id fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) sebagai suatu cabang ilmu tersendiri 

didefinisikan oleh para ulama dengan ungkapan berbeda-beda dari segi susunan 

lafaznya, akan tetapi jika dicermati maka definisi-definisi tersebut memiliki maksud 

dan tujuan yang sama. 

Al-Subkī dalam kitabnya al-Asybāh wa al-Naẓā’ir mengemukakan bahwa 

qawā`id fiqhiyyah merupakan sesuatu yang bersifat menyeluruh meliputi bagian-

bagian yang sangat banyak, yang bagian-bagian tersebut dapat diketahui ahkamnya 

dari kaidah tersebut.34 Dalam kitab yang sama disebutkan catatan mengenai pengertian 

tersebut dengan menyebutkan pendapat lain bahwa kaidah fikih bersifat aglabiyyah 

(sebagian besar) yang meliputi sebagian besar bagian-bagiannya, serta beberapa 

pernyataan yang lafaznya berbeda namum substansinya sama. 

Berdasarkan uraian tersebut maka ulama terbagi dua dalam mendefinisikan 

kaidah fikih disebabkan perbedaan mereka dalam memandang keberlakuannya, apakah 

bersifat kullī (universal/menyeluruh) atau aglabī (mayoritas/kebanyakan). 

Ulama yang mengatakan bahwa kaidah fikih bersifat aglabī beralasan pada 

kenyataan bahwa memang seluruh kaidah fikih dalam implementasinya memiliki 

pengecualian, sehingga sifat kullī yang melekat dalam definisinya menjadi kurang 

tepat. Di sisi lain bagi ulama yang memandang kaidah fikih bersifat kullī mengatakan 

bahwa pada realitasnya memang terdapat pengecualian, akan tetapi pengecualian 

 
33Muḥammad `Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Barkatī, Al-Ta`rīfāt al-Fiqhiyyah (Cet. I; 

Pakistan: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2003), h. 166. 
34Tāj al-Dīn `Abd al-Wahāb bin `Alī bin `Abd al-Kāfī al-Subkī (Tahkik: `Ādil Aḥmad `Abd al-

Maujūd), Al-Asybāh Wa al-Naẓā’ir (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1991), h. 11. 
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tersebut tidak banyak, sehingga tidak mengurangi sifat kullī pada kaidah fikih.35 Hal 

tersebut berdasarkan kaidah bahwa yang menjadi tolok ukur hukum adalah yang 

banyak, adapun yang sedikit atau jarang terjadi maka tidak dapat menjadi patokan 

hukum. 

Jika dicermati pernyataan dari dua kemlompok ulama tersebut, maka pada 

hakikatnya mereka sepakat mengenai adanya pengecualian dalam penerapan kaidah 

fikih, hanya saja mereka berbeda pendapat berkenaan dengan pengaruh dari 

pengecualian tersebut terhadap keumuman kaidah fikih. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kaidah fikih 

merupakan kaidah-kaidah yang bersifat universal yang mencakup sejumlah masalah-

masalah fikih, dengan memahaminya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada 

dalam cakupannya.36 Definisi tersebut telah mengakomodir dua pendapat ulama yang 

telah dijelaskan sebelumnya. 

Dengan demikian, yang dimaksud kaidah fikih dalam judul penelitian ini adalah 

kumpulan kaidah-kaidah fikih yang dapat diimplementasikan dalam fatwa MUI 

Provinsi Sulawesi Selatan tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalan dan 

ruang publik. 

D. Kajian Pustaka 

Pembahasan mengenai kesejahteraan sosial merupakan hal penting untuk dikaji 

demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan sentosa, sebab kemajuan 

peradaban suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya.  

 
35Toha Andiko, Ilmu Qawa`id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika 

Hukum Islam Kontemporer, (Cet. I Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 6. 
36Toha Andiko, Ilmu Qawa`id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika 

Hukum Islam Kontemporer, h. 6. 
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Hal yang termasuk masalah sosial dan berpotensi mengurangi nilai 

kesejahteraan masyarakat adalah adanya eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalan 

dan ruang publik yang biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan level ekonomi di 

bawah rata-rata (fakir miskin). 

Kajian ihwal kesejahteraan sosial sejatinya telah banyak dilakukan sejak dahulu 

hingga saat ini, bahkan diprediksi akan terus berlanjut seiring banyaknya permasalahan 

dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk kegiatan mengemis dan 

meminta-minta di jalan dan ruang publik yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

Untuk mendapatkan kerangka berpikir yang baik dalam menjelaskan masalah 

sebagaimana yang telah diungkapkan, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka dengan 

menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan penelitin ini. Kajian literatur tersebut 

akan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pokok masalah yang 

dikaji. Selan itu, kajian literatur juga merupakan landasan teori yang berangkat darinya 

temuan-temuan mengenai fokus utama penelitian. 

Setelah melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah 

dilakukan atau belum? Maka ditemukan beberapa karya ilmiah yang beririsan dengan 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Karya ilmiah Muhammad Mahmudi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Jember dengan judul “Studi Analisis Istinbath Hukum Terhadap Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Jember (MUI) Nomor: 02/MUI/Besuki/2012 Tentang Larangan 

Eksploitasi Anak di Bawah Umur”. Kajian ini mendeskripsikan metode istinbat 

hukum yang dilakukan MUI Jember dalam mengeluarkan fatwanya mengenai 

larangan eksploitasi anak di bawah umur yang ditinjau dari sisi uṣūliyyah-nya, 
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sekaligus menguraikan relevansi hukum dari fatwa tersebut. Berbeda dengan 

tesis ini “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan 

dan Ruang Publik (Analisis Yuridis Perspektif Qawāid Fiqhiyyah)” yang 

mendeskripsikan kajian tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis dari sisi 

kaidah-kaidah fikih. 

2. Karya ilmiah Wisnu Agung Pancoro pada Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Makassar dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Eksploitasi 

Anak Untuk Aktivitas Mengemis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”. 

Penelitian ini menguraikan bagaimana analisis yuridis terhadap pelaku 

eksploitasi anak untuk mengemis dilihat dari sudut pandang hukum pidana Islam. 

Berbeda dengan tesisi ini “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan 

Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik (Analisis Yuridis Perspektif Qawāid 

Fiqhiyyah)” yang menguraikan kajian mengenai eksploitasi dan kegiatan 

mengemis dari sudut pandang kaidah-kaidah fikih. 

3. Karya ilmiah Sahriana Irwan pada jurnal equilibrium yang berjudul “Mengemis 

Sebagai Suatu Pekerjaan”. Penelitian ini membahas bagaimana mengemis 

dijadikan sebagai suatu pekerjaan ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum. 

Berbeda dengan tesis ini “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan 

Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik (Analisis Yuridis Perspektif Qawāid 

Fiqhiyyah)” yang membahas ihwal mengemis ditinjau dari aspek kaidah-kaidah 

fikih. 
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4. Karya ilmiah Abdul Muiz pada jurnal el-Waroqoh dengan judul “Mengemis 

dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tafsir al-Manār Karya Muhammad 

`Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha)”. Karya ini menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan mengemis menurut Muhammad `Abduh dan Muhammad 

Rasyid Ridha dalam kitab tafsirnya. Berbeda dengan tesisi ini “Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 

Tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik 

(Analisis Yuridis Perspektif Qawāid Fiqhiyyah)” yang menjelaskan tentang 

mengemis menurut kaidah-kaidah fikih. 

5. Buku yang berjudul Mausū`ah al-Qawā`id al-Fiqhiyyah al-Munaẓẓamah lī al-

Mu`āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruhā fī Taujīh al-Naẓm al-

Mu`āṣirah karya `Aṭiyyah `Adlān `Aṭiyyah Ramaḍān. Buku ini asalnya 

merupakan tesis penulis yang diformat dalam bentuk buku. Dapat dikatakan 

bahwa buku ini sangat lengkap membahas tentang kaidah-kaidah fikih khususnya 

yang berkaitan dengan muamalah. Berbeda dengan tesis ini yang fokus 

pembahasannya adalah uraian mengenai perspektif kaidah-kaidah fikih dalam 

implementasinya terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan 

Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik. 

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu (literatur review) yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini maka dapat dikemukakan bahwa belum ada 

penelitian sebelumnya yang secara spesifik memberikan deskripsi dan analisis terhadap 

fatwa MUI Sulsel tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang 

publik perspektif qawā`id fiqhiyyah sebagaiamana penelitian ini. 
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E. Kerangka Teoretis 

Urgensi kerangka teoretis yang paling utama adalah untuk mempermudah 

dalam merumuskan gambaran utama suatu penelitian. Di samping itu, kerangka 

teoretis juga berfungsi untuk menegaskan jenis ikatan yang ada antar-variabel, 

sehingga dapat memotret bagaimana proses penyusunan dan analisis data yang 

dilakukan.37 Oleh karena itu, dipandang perlu adanya sebuah arah penelitian dalam 

bentuk kerangka teoretis untuk memudahkan rencana penelitian. Berikut ini adalah 

uraian dan penjelasan kerangka berpikir serta proses yang hendak dilewati dalam 

penelitian ini. 

Eksploitasi dalam KBBI memiliki makna umum dan khusus. Makna umum 

yang dimaksud adalah eksploitasi dalam arti pengusahaan dengan cara besar-besaran 

atau pendayagunaan. Sedangkan makna khusus yang dimaksud adalah pemanfaatan 

untuk keuntungan sendiri dan pemerasan.38 Tindakan eksploitasi dengan maknanya 

secara umum dapat dilihat dalam realita kehidupan sosial dan itu merupakan sebuah 

keniscayaan demi kelangsungan hidup. Meskipun eksploitasi dengan makna yang lebih 

khusus konotasinya negatif, akan tetapi makna ini juga ditemukan dalam kehidupan 

manusia yang dimotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada makna 

khusus inilah biasanya melahirkan kegiatan-kegiatan mengemis di jalanan dan ruang 

publik. 

Kata eksploitasi secara khusus memang tidak termaktub dalam Al-Qur’an dan 

hadis-hadis Nabi saw., akan tetapi Islam sebagai agama yang sempurna dan relevan 

pada setiap zaman memiliki landasan-landasan yang menjadi pijakan para ulama dalam 

 
37Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Pers, 2013), h. 25. 
38Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 379.  
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Eksistensi fatwa dan qawā`id fiqhiyyah 
dalam fikih Islam

Upaya MUI Sulsel dan Perda Kota Makassar dalam 
menangani pengemis di jalanan dan ruang publik

Implementasi qawāid fiqhiyyah terhadap fatwa MUI 
Sulsel mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis 

di jalanan dan ruang publik

beristinbat pada suatu masalah, khususnya masalah kontemporer. Salah satu metode 

yang cukup masyhur untuk mengetahui hukum suatu masalah yang berkaitan dengan 

agama adalah dengan bertanya kepada ahlinya. Dari pertanyaan tersebut lahir sebuah 

jawaban yang diinginkan oleh penanya dan kemudian dikenal dengan term fatwa. 

Para ulama dalam berfatwa tentu telah memperhatikan dan memahami betul 

hal-hal terkait dunia fatwa seperti syarat-syarat berfatwa, kapasitasnya dalam berfatwa 

dan kondisi serta keadaan yang tepat dalam mengeluarkan fatwa. Di antara hal utama 

yang harus terpenuhi bagi seorang mufti adalah menguasai berbagai disiplin ilmu, baik 

yang bersifat usul maupun furuk, termasuk cabang ilmu qawā`id fiqhiyyah. 

Dalam rangka mengompromikan masalah eksploitasi dan tindakan mengemis 

yang telah melahirkan banyak fatwa mengenai hukumnya, serta bagaimana masalah ini 

ditinjau dari sudut pandang kaidah fikih, maka dipandang perlu adanya perumusan 

dalam bentuk penelitian. 

Gambaran awal dari penelitian ini “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan 

Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik (Analisis Yuridis Perspektif Qawāid 

Fiqhiyyah)” dapat dilihat pada kerangka berikut: 
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F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan salah satu unsur terpenting yang sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam sebuah penelitian. Ulasan mengenai 

metodologi penelitan diuraikan dalam tahap dan poin berikut ini: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian 

yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari 

masalah-masalah sosial atau kemanusiaan.39 Metode ini juga dapat mendeskripsikan 

suatu fenomena secara mendalam dan lengkap khususnya pada tahap pengumpulan 

data. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif 

mengenai fatwa MUI sulsel tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan 

ruang publik dari sudut pandang qawā`id fiqhiyyah. Studi analisis terhadap fatwa 

tersebut bersumber dari data-data kepustakaan secara umum dan dilengkapi dengan 

data empiris yang diolah secara kualitatif untuk menghasilkan teori dan kesimpulan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan perspektif atau cara berpikir yang digunakan 

untuk mendapatkan data objek penelitian. Perspektif yang digunakan hendaknya 

relevan terhadap objek yang akan diteliti40, sebab relevansi kerangka berpikir dengan 

objek penelitian sangat menentukan keberhasilan sebuah penelitian. 

 
39Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (t.d.), 

h. 25.  
40Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: 

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian, h. 16.  
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Berbicara mengenai metodologi penelitian maka terdapat berbagai macam 

pendekatan yang telah disebutkan oleh para ilmuwan, adapun penelitian ini 

menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan analitis (analytical approach), yaitu pemeriksaan secara ilmiah dan 

terperinci terhadap objek tertentu. Analisis dalam hal ini adalah mencermati secara 

mendalam fatwa MUI sulsel mengenai tindakan ekslpoitasi dan kegiatan mengemis 

di jalanan. 

b. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan dengan norma 

hukum utama serta melakukan peninjauan terhadap hal-hal yang bersifat teoretis 

terkait asas, doktrin, aturan dan sistem hukum. Landasan hukum utama dalam hal 

ini adalah hukum Islam dan hukum positif secara umum, lebih khusus lagi dari sudut 

pandang qawā`id fiqhiyyah. 

3. Metode pengumpulan dan pengolahan data 

Metode pengumpulan dan pengolahan data adalah teknik yang digunakan 

dalam proses pengumpulan berbagai jenis data penelitian. Data yang telah direkam 

kemudian dikaji dan ditelaah secara mendalam yang selanjutnya disajikan dengan 

mendeskripsikan data-data tersebut. Oleh sebab itu, maka metode yang tepat untuk 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  

Penelitian kualitatif hakikatnya menetapkan bahwa peneliti berperan sebagai 

instrumen penelitian, sehingga peneliti dalam hal ini diharapkan mampu berinteraksi 

dengan objek yang menjadi sasaran penelitian.41 Oleh karena itu, kecermatan peneliti 

dalam mengumpulkan dan mengolah data sangat menentukan keberhasilan penelitian. 

 
41Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, 

Keagamaan dan Pendidikan (Cet. V; Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 113. 
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Tesis ini merupakan studi kepustakaan, maka proses pengumpulan data 

menggunakan metode library research, yaitu merekam dan mengumpulkan data 

melalui studi kepustakaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dirumuskan.42 Sumber data utama dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah yang 

relevan dengan subjek penelitian. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka sumber data penelitian ini berasal dari 

Al-Qur’an, hadis, dan sumber lainnya dari literatur-literatur fikih secara umum, lebih 

khusus lagi literatur mengenai kaidah-kaidah fikih. Untuk menunjang kekuatan data 

pada penelitian ini, maka dibutuhkan sumber lainnya yang beririsan dengan 

permasalahan yang dibahas, seperti kitab pada umumnya, laporan penelitian, prosiding, 

jurnal ilmiah, dan web internet. Demikian pula dibutuhkan data lapangan hasil 

observasi yang dilakukan terkait masalah yang dibahas, sehingga data yang 

dikumpulkan betul-betul komprehensif dan konkret sesuai dengan subjek penelitian. 

Pengumpulan data dilakukan dengan penjajakan dan penelaahan terhadap 

literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian kemudian diolah dengan 

menggunakan metode kualitatif. Tahapan pengumpulan dan pengolahan data dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Mencari data dan informasi melalui dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan menjajaki hal-hal yang telah terdokumentasikan, seperti kitab, 

transkrip, prosiding, karya ilmiah, majalah, dan sebagainya yang memiliki korelasi 

dengan substansi penelitian. 

b. Mengelaborasi sumber data yang telah terkumpul  dengan melakukan klasifikasi 

data dalam bentuk sumber data primer, sekunder, dan tersier. 

 
42Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), h. 35. 
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c. Literatur-literatur yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 

sebagai bahasa yang digunakan dalam penelitian ini. 

d. Melakukan analisis data dan informasi yang ada dengan cermat agar produk yang 

dihasilkan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

4. Metode analisis data 

Metode kualitatif digunakan untuk mengolah data yang telah terkumpul. 

Selanjutnya, dalam melakukan analisis data digunakan metode gabungan antara 

induktif dan deduktif dengan teknik analisis isi/konten (content analisys). 

Metode induktif dan deduktif adalah dua metode yang lazim digunakan dalam 

bernalar sebagaimana kedua metode tersebut juga sangat identik dengan pola serta arah 

berpikir sebuah penelitian. 

Metode induktif mengarahkkan sebuah proses dari hal-hal yang bersifat khusus 

sampai pada suatu kesimpulan umum. Sedangkan metode deduktif sebaliknya, 

menerapkan hal-hal yang bersifat umum kemudian dihubungkan pada bagian-bagian 

yang lebih spesifik.43 Kedua metode tersebut dapat digabungkan dalam sebuah 

penelitian, terutama penelitian yang berskala besar. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggabungkan kedua metode tersebut untuk memberikan ruang yang cukup luas 

dalam menganalisa konten fatwa MUI sulsel mengenai eksploitasi dan kegiatan 

mengemis di jalanan dan ruang publik. 

Analisa konten merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk 

menyimpulkan makna teks atau melalui prosedur yang dapat dipercaya, dapat 

direplika, atau dapat diaplikasikan dalam konteks yang berbeda, serta sah. Jika dilihat 

dari sudut pandang konten dan teks itu, maka analisa konten memiliki tiga pemaknaan, 

 
43Setyo Budiwanto, Metodologi Penelitian dalam Keolahragaan (Malang: t.p., 2017). 
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yaitu konten bagian dari dalam teks, konten sebagai sumber dari teks, dan konten 

muncul akibat proses seiring peneliti melakukan analisa terhadap teks dan konteks 

tertentu.44 Teknik ini diperlukan dalam menelaah dan memaknai hubungan antar teks 

dalam fatwa MUI sulsel yang menjadi objek penelitian ini. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Untuk mengetahui urgensi fatwa dan qawā`id fiqhiyyah dalam hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui peran MUI Sulsel dan Perda Kota Makassar dalam menangani 

pengemis di jalanan dan ruang publik. 

c. Untuk mengetahui implementasi qawāid fiqhiyyah terhadap fatwa MUI Sulsel 

mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan manfaat 

sebagai berikut: 

a. Manfaat teoretis, sebagai suatu karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah literatur ilmiah pada bidang hukum Islam yang memberikan 

kontribusi bagi kalangan masyarakat secara umum dan kaum akademisi secara 

khusus. Demikian halnya penelitian ini diproyeksikan menjadi sebuah karya ilmiah 

agar menjadi sumber atau referensi pada penelitian-penelitian berikutnya yang 

beririsan atau memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar 

eksistensi hukum Islam terus mengalami perkembangan dengan banyaknya 

literatur-literatur yang tersedia dan dapat dengan mudah diakses. 

 
44Vience Mutiara Rumata, “Analisis Isi Kualitatif Twitter “#TaxAmnesty” dan 

“#AmnestiPajak, ”” Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan 18, no. 1 (Juni 2017): 3-4. 
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b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan praktis yang dapat 

memberikan informasi kepada penulis terlebih dahulu dan kemudian masyarakat 

secara umum dalam memahami fatwa MUI sulsel mengenai eksploitasi dan kegiatan 

mengemis di jalanan dan tempat umum dari sudut pandang qawā`id fiqhiyyah. 

Demikian halnya hasil penelitian ini juga diproyeksikan untuk menjadi tambahan 

informasi bagi pihak-pihak tertentu seperti praktisi hukum Islam atau bagi siapa saja 

yang sedang dan bercita-cita ingin mendalami hukum Islam. 
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BAB II 

EKSISTENSI QAWĀ`ID FIQHIYYAH DAN FATWA DALAM HUKUM ISLAM 

A. Kedudukan dan Klasifikasi Qawā`id Fiqhiyyah 

Status Islam sebagai agama yang dinamis dan relevan pada setiap waktu dan 

keadaan merupakan anugerah ilahi yang patut disyukuri. Betapa tidak, perubahan gaya 

hidup masyarakat sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang tak terbendung, 

menuntut adanya aturan agar manusia dapat segera beradaptasi dengan perubahan 

tersebut. Perubahan dan kemajuan zaman yang sangat pesat juga berimplikasi pada 

beberapa hukum Islam yang bersifat dinamis tersebut, khususnya pada masalah-

masalah kontemporer. 

Persoalan-persoalan kontemporer yang juga terus bermunculan tentu saja 

memerlukan paradigma berpikir yang relevan dengan persoalan tersebut.45 Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menjaga konsistensi hukum Islam dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat, yaitu dengan memberikan jawaban terhadap setiap persoalan yang 

dihadapi. 

Seorang pakar hukum Islam dalam berijtihad pada suatu masalah membutuhkan 

metode yang tepat dalam ijtihadnya, di antaranya adalah penguasaannya terhadap ilmu 

tentang qawā`id fiqhiyyah, agar tingkat probabilitas hukum yang dihasilkan sesuai 

yang diharapkan dengan kualitas yang tidak meragukan.46 Berikut ini uraian serta 

penjelasan mengenai kedudukan dan klasifikasi qawā`id fiqhiyyah dalam istinbat 

hukum Islam. 

 
45Zakirun Pohan, “Urgensi Kaidah Fikih dalam Reaktualisasi Hukum Islam”, Al-Ilmu: Jurnal 

Keagamaan dan Ilmu Sosial, 5, no. 2 (2020): h. 149. 
46Awal Rifai Wahab, “Implementasi Qawā`id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah”, Al-Khiyar: 

Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2, no. 1 (2022): h. 105. 
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1. Kedudukan dan Urgensi Qawā`id Fiqhiyyah 

Qawā`id fiqhiyyah merupakan salah satu instrumen penting yang mutlak harus 

dimiliki oleh seorang mujtahid atau pakar hukum Islam. Hal tersebut disebabkan 

karena qawā`id fiqhiyyah memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting sebagai 

sebuah metode dalam istinbat hukum, sehingga seorang mujtahid atau siapa saja 

pemerhati hukum Islam maka hendaknya memiliki kemampuan pemahaman yang baik 

terhadap qawā`id fiqhiyyah. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikemukakan beberapa hal 

mengenai kelebihan dan kekhususan qawā`id fiqhiyyah sebagai suatu metode dalam 

istinbat hukum, yaitu sebagai berikut47: 

a. Jumlah qawā`id fiqhiyyah sangat banyak, bahkan disebutkan tidak terbatas 

jumlahnya. 

b. Redaksi yang singkat namun maknanya sangat padat dan bersifat umum, bahkan 

beberapa kaidah hanya terdiri dari dua suku kata saja atau lebih, misalnya kaidah 

al-`Ādah muḥakkamah, al-Umūr bī maqāṣidihā, al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr. 

Kaidah tersebut memiliki redaksi yang singkat, namun dapat diimplementasikan 

pada persoalan hukum yang sangat banyak bahkan tidak terbatas. 

c. Setiap kaidah memiliki kriteria khusus yang berlaku pada setiap furuk ahkam, serta 

terikat oleh aturan yang memiliki korelasi antara suatu persoalan hukum dengan 

lainnya meskipun pada tema dan pembahasan yang berbeda. 

Kekhususan qawā`id fiqhiyyah dapat dilihat pada pembagian-pembagian furuk 

ahkam yang dapat dibedakan berdasarkan kriteria masing-masing, sehingga 

memudahkan dalam memahami kesimpulan hukum suatu masalah. 

 
47Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Burnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Mausū`ah al-

Qawā`id al-Fiqhiyyah, vol. 1 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2003), h. 29. 
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Selain yang disebutkan pada uraian sebelumnya, di antara sebab yang 

mengangkat kedudukan ilmu qawā`id fiqhiyyah sebagai suatu cabang ilmu yang sangat 

penting dalam istinbat hukum adalah jika dilihat dari sumbernya. Sudah merupakan 

sunatulah bahwa sumber atau rujukan akan memberikan pengaruh terhadap produk 

yang dihasilkannya, baik pengaruh positif maupun negatif. 

Qawā`id fiqihiyyah termasuk cabang ilmu dengan kekuatan sumber hukum 

yang sangat meyakinkan, sehingga menjadikannya sebagai metode alternatif dalam 

menyimpulkan hukum, khususnya pada persoalan hukum yang tidak secara gamblang 

disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis nabi saw. Ya`qūb bin `Abd al-Wahhāb al-

Bāḥisin dalam kitabnya al-Qawā`id fiqhiyyah menyebutkan lima sumber utama 

qawā`id fiqihiyyah, yaitu sebagai berikut48: 

a. Al-Qur’an dan Sunah nabi saw., keduanya merupakan sumber hukum Islam dan 

menjadi rujukan utama lahirnya qawā`id fiqihiyyah. Beberapa contoh qawā`id 

fiqhiyyah yang sumbernya dari Al-Qur’an dan Hadis nabi saw. misalnya kaidah al-

Umūr bī maqāṣidihā, al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr, al-Ḍarar yuzāl, al-Yaqīn lā 

yazūl bī al-Syakk, al-Kharāj bī al-Ḍamān, jināyah al-`Ajmā’ jubār49 dan beberapa 

kaidah lainnya. 

b. Āṡār sahabat dan tabiin, yaitu ungkapan para sahabat dan ulama tabiin yang 

kemudian dijadikan kaidah yang berjalan dan digunakan oleh para ulama. Contoh 

kaidah yang bersumber dari perkataan sahabat dan ulama tabiin adalah perkataan 

 
48Ya`qūb bin `Abd al-Wahhāb al-Bāḥisin, Al-Qawā`id al-Fiqhiyyah (Cet. I; Riyad: Maktabah 

al-Rasyīd lī al-Nasyr wa al-Tauzī`, 1998), h. 112-113. 
49Artinya kaidah secara berurutan: Setiap amalan tergantung pada maksudnya, kesulitan dapat 

mendatangkan kemudahan, kemudaratan dihilangkan, keyakinan tidak gugur disebabkan adanya 

keraguan, hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, tidak ada kewajiban 

ganti rugi bagi pemiliki hewan apabila hewan miliknya melakukan kerusakan. 
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`Umar bin al-Khaṭṭāb: “Maqāṭi` al-Ḥuqūq `inda al-Syurūṭ”50 dan perkataan Syuraiḥ 

bin al-Ḥāriṡ al-Kindī: “Man syaraṭ ̀ alā nafsih ṭā’i`an gair mukrah fahuwa ̀ alaih”51, 

dan sebagainya. 

c. Perkataan beberapa ulama mujtahid yang termaktub dan memenuhi syarat sebagai 

bagian dari qawā`id fiqihiyyah. Sebagai contoh perkataan Imam Syafii pada 

masalah khamar yaitu “mā askar kaṡīruh faqalīluh ḥarām”52. 

d. Furuk fiqhiyyah, yaitu pembentukan qawā`id fiqhiyyah dengan cara melakukan 

istiqrā’ (penelusuran mendalam terhadap bagian-bagian kecil atau cabang-cabang 

suatu persoalan hukum), misalnya kaidah lā syaī’ mimmā yuṣallā `alā al-Rāḥilah 

wajib53. 

e. Bahasa Arab, yaitu lahirnya qawā`id fiqhiyyah dengan menjadikan bahasa Arab 

sebagai sumbernya. Dapat dikemukakan bahwa bahasa Arab merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari lahir dan berkembangnya qawā`id fiqihiyyah, 

disebabkan karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur’an dan hadis yang keduanya 

merupakan sumber utama hukum Islam termasuk qawā`id fiqihiyyah. 

Uraian mengenai sumber qawā`id fiqhiyyah tersebut semakin menegaskan 

posisi dan kedudukannya dalam kajian hukum Islam, yaitu termasuk alternatif utama 

dalam istinbat hukum khususnya pada persoalan kontemporer yang tidak ditemukan 

hukumnya secara gamblang dalam Al-Qur’an dan Sunah nabi saw. Jika dicermati lebih 

jauh maka dapat dipahami bahwa qawā`id fiqhiyyah menempati posisi sangat urgen 

 
50Keputusan dalam perselisihan mengenai hak-hak didasarkan pada syarat-syarat yang telah 

disepakati oleh orang yang berakad. 
51Barangsiapa menyaratkan pada dirinya sesuatu dengan sukarela tanpa paksaan maka wajib 

atasnya menunaikan syarat tersebut. 
52Apa saja yang banyaknya memabukkan maka hukumnya haram meskipun sedikit.  
53Tidak ada salat wajib yang boleh dilaksanakan di atas kendaraan (dalam keadaan normal).  
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dan fungsi yang signifikan dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam.54 

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa di antara upaya yang diharapkan mampu 

memelihara eksistensi hukum Islam dan mengembangkan pemahaman terhadap 

berbagai persoalan fikih adalah dengan mempelajari ilmu qawā`id fiqhiyyah sebagai 

sebuah sarana dalam kajian dan pengambilan kesimpulan hukum suatu persoalan. 

Ibn al-Mulaqqin dalam kitabnya al-Asybāh wa al-Naẓā’ir menyebutkan bahwa 

mempelajari qawā`id fiqhiyyah memiliki pengaruh yang sangat besar dan bermanfaat 

dalam membangun serta mengembangkan kualitas penalaran intelektual seorang 

fakih.55 Secara spesifik, faidah mempelajari ilmu qawā`id fiqhiyyah adalah sebagai 

berikut: 

a. Qawā`id fiqhiyyah dapat meneguhkan pendirian seseorang dalam merespon 

berbagai persoalan fikih. Hal itu disebabkna karena penguasaan terhadap qawā`id 

fiqqhiyyah akan menentukan arah dan menyatukan manhaj dalam istinbat, sehingga 

mampu konsisten dalam mengambil kesimpulan terhadap hukum suatu masalah. 

b. Qawā`id fiqhiyyah menjadikan seseorang dapat mengetahui dan memahami rahasia 

serta maqāṣid (tujuan-tujuan) syariat tatkala menetapkan hukum-hukum fikih. 

c. Seseorang dapat dengan mudah menghafalkan redaksi dari qawā`id fiqhiyyah 

dibanding menghafalkan furuk hukum-hukum fikih yang sangat banyak. Hal 

tersebut disebabkan karena qawā`id fiqhiyyah memiliki redaksi yang singkat, padat, 

dan maknanya jelas. 

 
54Duski Ibrahim, Al-Qwa`id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih) (Cet. I; Palembang: CV 

Amanah, 2019), h. 20. 
55Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ `Umar bin `Alī al-Anṣārī Ibn al-Mulaqqin, Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī 

qawā`id al-Fiqh, vol. 1 (Cet. I; Riyad: Dār Ibn al-Qayyim lī al-Nasyr wa al-Tauzī`, 2010), h. 25-26. 
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d. Orang yang mempelajari qawā`id fiqhiyyah akan mampu menggunakan kias. Hal 

tersebut disebabkan karena implementasi salah satu dari qawā`id fiqhiyyah dapat 

digunakan pada beberapa persoalan hukum Islam. 

e. Mempelajari qawāid fiqhiyyah juga akan memudahkan seseorang dalam memahami 

persoalan kontemporer yang memiliki `illah (sebab hukum) yang sama. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa mempelajari 

ilmu qawā`id fiqhiyyah adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin secara umum, dan 

fardu ain bagi siapa saja yang ingin mendalami hukum Islam. 

Dari beberapa penjelasan sebelumnya mengenai kedudukan, sumber hukum, 

dan faidah dalam mempelajari qawā`id fiqhiyyah maka dapat disimpulkan bahwa ilmu 

ini memiliki derajat yang sangat urgen dan posisi yang sangat vital dalam aktualisasi 

pengembangan hukum Islam. Rincian faidah dan urgensi qawā`id fiqhiyyah disebutkan 

dalam kitab mausū`ah al-Qawā`id al-Fiqhiyyah berikut ini56: 

a. Telah disebutkan sebelumnya bahwa di antara keutamaan ilmu qawā`id fiqhiyyah 

adalah kemampuannya dalam menghimpun berbagai masalah furuk dalam satu 

kriteria atau kaidah. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi para kadi dan mufti 

dalam menyimpulkan hukum suatu pesoalan. 

b. Pemahaman terhadap qawā`id fiqhiyyah akan meningkatkan kualitas bernalar 

seorang fakih yang dengannya merupakan modal besar dalam mempelajari fikih 

Islam yang memiliki banyak permasalahan dan terkadang berulang serta memiliki 

kemiripan antara satu masalah dan masalah lainnya. 

 
56Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Burnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Mausū`ah al-

Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 30-31. 
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c. Pemahaman terhadap qawā`id fiqhiyah membantu para kadi dan mufti dalam 

risetnya untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam waktu 

yang singkat dan dengan cara yang mudah, khususnya persoalan kontemporer. 

d. Memahami qawā`id fiqhiyyah akan mendidik setiap peneliti dalam penelitiannya 

untuk menerima perbedaan pendapat dalam suatu masalah. 

e. Pemahaman terhadap qawā`id fiqhiyyah semakin menegaskan keparipurnaan Islam 

dalam merespon persoalan yang dihadapi manusia dalam hidupnya. 

Uraian mengenai urgensi qawā`id fiqhiyyah tersebut menunjukkan bahwa fikih 

Islam memiliki metode istinbat yang dapat dengan mudah dipahami, sehingga cabang 

disiplin ilmu ini hendaknya mendapat perhatian di tengah masyarakat muslim. 

2. Klasifikasi Qawā`id Fiqhiyyah 

Qawā`id fiqhiyyah memiliki banyak ragam dan jenis, serta dapat 

diklasifikasikan dalam beberapa bentuk pembagian berdasarkan sudut pandang 

penilaian.57 Hal tersebut dapat dijumpai pada berbagai literatur baik klasik maupun 

kontemporer. Klasifikasi qawā`id fiqhiyyah yang beragam tersebut dapat diuraikan 

pada penjelasan berikut ini: 

a. Klasifikasi qawā`id fiqhiyyah berdasarkan ruang lingkup dan jangkauannya, terbagi 

ke dalam tiga jenis58, yaitu sebagai berikut: 

1) Al-Qawā`id al-Kulliyah al-Kubrā (kaidah induk), yaitu kaidah yang dapat 

diimplementasikan pada seluruh atau kebanyakan bab dan persoalan fikih, 

bahkan disebutkan bahwa fikih dibangun di atas kaidah induk tersebut. Kaidah 

induk yang dimaksud adalah lima kaidah utama, pertama: Al-Umūr bī 

 
57Ya`qūb bin `Abd al-Wahhāb al-Bāḥisain, Al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 118. 
58Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah (Cet. 

I; Riyad: Dār Zidnī lī al-Ṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī`, 2007), h. 27. 
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maqāṣidihā; kedua: Al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk; ketiga: Al-Masyaqqah tajlib 

al-Taisiīr; keempat: Al-Ḍarar yuzāl; kelima: Al-`Ādah muḥakkamah59. Ada di 

antara ulama yang menambahkan kaidah keenam dalam kategori kaidah induk, 

yaitu kaidah lā ṡawāb illā bī al-Niyyah60. Akan tetapi disanggah oleh pendapat 

yang mengatakan bahwa kaidah tersebut merupakan cabang dari kaidah al-Umūr 

bī maqāṣidihā. Adapun kaidah yang layak menjadi kaidah keenam dalam 

kategori kaidah induk adalah kaidah i`māl al-Kalām aula min ihmālih61. 

2) Al-Qawā`id al-Ṣugrā (kaidah-kaidah kecil), yaitu kaidah selain kaidah induk. 

Ketegori ini dinamai dengan kaidah kecil agar dapat dibedakan dan dipisahkan 

dari kaidah induk. Kategori ini terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu pertama: 

kaidah yang dapat diimplementasikan pada kebanyakan bab fikih atau dengan 

kata lain kaidah yang pengimplementasiannya tidak hanya pada bab tertentu saja, 

misalnya kaidah lā `ibrah bī al-Ẓann al-Bayyin khaṭauh62; kedua: Kaidah yang 

hanya dapat diimplementasikan pada bab tertentu saja di antara bab fikih, 

misalnya kaidah al-`Ibrah fī al-`Uqūd bī al-Maqāṣid wa al-Ma`ānī lā bī al-Alfāẓ 

wa al-Mabānī63. 

3) Al-Qawā`id al-Khaṣṣah (kaidah-kaidah khusus), yaitu kaidah yang dapat 

diimplementasikan pada bab fikih tertentu saja dan tidak termasuk furuk dari dua 

kategori sebelumnya. Kategori ini juga sering disebut al-Ḍābiṭ bagi ulama yang 

memandang bahwa al-Ḍabiṭ adalah kaidah atau kriteria hukum yang hanya dapat 

diimplementasikan pada persoalan tertentu saja, misalnya kaidah kull al-Maitah 

 
59Adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum. 
60Tidak ada pahala kecuali dengan niat. 
61Melakukan maksud kalam lebih utama daripada mengabaikannya. 
62Tidak bermanfaat/tidak berguna asumsi yang jelas kekeliruannya. 
63Yang menjadi pertimbangan hukum dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan sekadar 

lafaz dan ungkapan. 
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najisah illā al-Samak wa al-Jarād64 dan kaidah kull makrūh fī al-Ṣalāh yusqiṭ 

faḍīlatahā65. Jenis kaidah ini merupakan jenis yang ruang lingkupnya paling 

sempit dan sangat spesifik pada masalah tertentu saja. 

b. Klasifikasi qawā`id fiqhiyyah berdasarkan pendapat ulama terhadap cakupan 

imlementasinya terbagi ke dalam dua jenis66, yaitu sebagai berikut: 

1) Kaidah yang cakupan implementasinya disepakati oleh seluruh fukaha dan 

mazhab fikih. Qawā`id fiqhiyyah yang masuk dalam kategori ini adalah semua 

kaidah induk dan mayoritas kaidah cabang. 

2) Kaidah yang cakupan implementasinya diperselisihkan oleh ulama atau hanya 

berlaku pada mazhab tertentu dan tidak berlaku pada mazhab lainnya. Kategori 

ini terbagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu pertama: Kaidah yang diperselisihkan 

oleh para ulama atau semua mazhab, misalnya kaidah al-Rukhaṣ lā tunāṭ bī al-

Ma`āṣī67 merupakan kaidah yang tidak muktabar dalam Mazhab Hanafi dan 

muktabar bagi mazhab lainnya; kedua: Kaidah yang diperselisihkan oleh para 

ulama dalam mazhab tertentu, yaitu terjadi perbedaan pendapat antara ulama 

internal suatu mazhab. Misalnya kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama 

mazhab sayfii adalah kaidah al-Ḥawālah: hal hiya bai` au istīfā’? Khilāf68. 

Kaidah dalam kategori ini biasanya berupa pertanyaan yang merupakan indikasi 

adanya ikhtilaf terhadap kaidah tersebut antara ulama internal suatu mazhab. 

 
64Setiap bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan dan belalang. 
65Segala sesuatu yang makruh dalam salat dapat mengurangi kemuliaan salat. 
66Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Āl Burnū Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Mausū`ah al-

Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 33-34. 
67Keringanan tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Maksudnya adalah syariat tidak memberikan 

rukhsah yang diperuntukkan untuk melakukan maksiat. 
68Al-Ḥawālah: apakah termasuk jual beli atau kewajiban yang harus dipenuhi? Khilāf (terdapat 

perbedaan pendapat). Al-Ḥawālah adalah pengalihan utang dari seseorang ke orang lain dengan nilai 

yang sama. 
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c. Klasifikasi qawā`id fiqhiyyah berdasarkan asal dan cabangnya, maksudnya adalah 

pembagian kaidah dilihat dari sudut pandang asal dan cabang kaidah tersebut. 

klasifikasi kaidah berdasarkan pengelompokan ini terbagi ke dalam dua jenis69, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Qawā`id aṣliyyah (kaidah asal), yaitu kaidah induk yang memiliki ruang lingkup 

terluas di antara kaidah lainnya. Contoh kaidah kategori ini adalah lima kaidah 

induk yang telah disebutkan pada klasifikasi sebelumnya. 

2) Kaidah cabang, yaitu kaidah yang lahir dari kaidah asal atau induk. Misalnya 

kaidah al-Aṣl baqā’ mā kān `alā mā kān70 yang merupakan cabang dari kaidah 

induk al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk. 

d. Klasifikasi qawā`id fiqhiyyah berdasarkan sumbernya terbagai ke dalam dua jenis71, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Al-Qawā`id al-Manṣūṣah (kaidah yang bersumber dari nas syariat) baik dari Al-

Qur’an maupun Sunah nabi saw. Kategori ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian. Pertama, kaidah yang redaksi dan maknanya berasal dari nas syariat, 

seperti kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār72 yang merupakan redaksi hadis nabi saw. 

Demikian pula kaidah al-Kharāj bī al-Ḍamān yang juga merupakan redaksi 

hadis nabi saw. Kedua, kaidah yang memiliki makna serupa dengan nas syariat 

meskipun berbeda redaksinya, misalnya kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā yang 

redaksinya diambil dari makna hadis nabi saw. innamā al-A`māl bī al-Niyāt73. 

 
69Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ `Umar bin `Alī al-Anṣārī Ibn al-Mulaqqin, Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī 

qawā`id al-Fiqh, vol. 1 (Cet. I; Riyad: Dār Ibn al-Qayyim lī al-Nasyr wa al-Tauzī`, 2010), h. 29-30. 
70Hukum asal adalah tetap menurut keadaannya semula secara apa adanya. 
71Ya`qūb bin `Abd al-Wahhāb al-Bāḥisain, Al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 129-130. 
72Tidak boleh memudarati diri sendiri maupun orang lain. 
73Setiap amalan tergantung niatnya. 
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2) Kaidah yang bersumber dari hasil elaborasi para ulama terhadap persoalan-

persoalan fikih. Penelusuran yang mendalam terhadap persoalan fikih tersebut 

kemudian dinarasikan oleh para ulama dan pada akhirnya ditetapkan sebagai 

sebuah kaidah. Misalnya perkataan Imam Syafii yang ditetapkan sebagai sebuah 

kaidah fikih yaitu lā yunsab lī al-Sākit qaul74. 

e. Klasifikasi qawā`id fiqhiyyah berdasarkan tema pembahasannya. Maksudnya 

adalah qawā`id fiqhiyyah yang jumlahnya begitu banyak dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tema tertentu.75 Misalnya kumpulan qawā`id fiiqhiyyah mengenai fikih 

ibadah, kelompok qawā`id fiqhiyyah mengenai fikih muamalah, kelompok qawā`id 

fiqhiyyah mengenai fikih nikah, kelompok qawā`id fiqhiyyah mengenai fikih 

siyāsah, dan sebagainya. Klasifikasi qawā`id fiqhiyyah dengan model seperti ini 

banyak ditemukan pada literatur-literatur kontemporer, bahkan menjadi ciri khas 

suatu karya khususnya pada buku atau artikel ilmiah yang membahas tentang 

qawā`id fiqhiyyah. 

Adanya pengelompokan atau klasifikasi qawā`id fiqhiyyah yang ditinjau dari 

berbagai sisi tersebut akan memudahkan sesorang dalam mempelajari ilmu ini, 

sekaligus meningkatkan cakrawala pengetahuan mengenai kekayaan khazanah fikih 

Islam dan perbendaharaan syariat. Selain itu yang terpenting adalah bahwa pemahaman 

yang komprehensif terhadap qawā`id fiqhiyyah akan memberikan kemudahan dalam 

istinbat hukum terhadap suatu persoalan atau fenomena yang terjadi. 

Implementasi qawā`id fiqhiyyah dalam berbagai persoalan telah banyak 

termaktub dalam literatur klasik dan kontemporer. Hal tersebut menjadi bukti bahwa 

dalam menyimpulkan hukum suatu persoalan dengan menggunakan qawā`id fiqhiyyah 

 
74Tidak dinisbahkan perkataan kepada orang yang diam. 
75Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 33. 
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masih menempati posisi yang strategis dalam syariat. Hakikat tersebut juga didukung 

oleh pengalaman fukaha dan para ulama bahwa qawa`id fiqhiyyah sangat praktis 

digunakan dalam menyimpulkan hukum suatu persoalan yang dalilnya tidak ditemukan 

secara gamblang dalam nas syariat seperti Al-Qur’an dan hadis nabi saw. 

Implementasi qawā`id fiqhiyyah pada berbagai persoalan fikih telah ada sejak 

dahulu sampai sekarang, misalnya pada hadis mengenai sifat ragu yang terjadi dalam 

salat, Rasulullah saw. bersabda. 

: َق ال  ريِِ  دُ  َأ بَِس عِيد َالْ  َر سُولَُاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمََع ن  َََ:ق ال  كَ م  رِ تهِِ،َف  ل م َي د  َأ ح دكُُم َفَِص ل  إذ اَش كَّ
ت  ي  ق نَ  َِع ل ىَم اَاس  ،َو ل ي بْ  َالشَّكَّ ثًًَأ م َأ ر ب  عًا؟َف  ل ي ط ر ح   )رواهَمسلم(76َ.ص لَّىَأ ث ل 

Artinya: 

Dari Abū Sa`īd al-Khudrī dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Jika salah 
seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, sehingga tidak tahu apakah telah 
melaksanakan tiga rakaat atau empat rakaat, hendaknya dia mengabaikan 
keraguannya dan membangun (melanjutkan) salatnya di atas apa yang dia yakini” 
(HR Muslim) 

Hadis tersebut termasuk di antara landasan kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk 

(keykainan tidak gugur disebabkan keraguan) yang merupakan salah satu di antara 

kaidah induk. Hadis tersebut juga menjadi bukti bahwa sejak zaman nabi saw. telah 

ada indikasi bahwa seseorang berpotensi merasa ragu dalam salatnya. Hal itu 

disebabkan karena manusia secara tabiat memiliki sifat lupa dan ragu, sehingga dapat 

dikemukakan bahwa kaidah ini dapat diimplementasikan pada berbagai persoalan 

ibadah secara umum. 

Contoh konkret dalam masalah ini adalah misalnya seseorang yakin telah 

berwudu kemudian dia ragu apakah wudunya batal atau belum, maka hukumnya adalah 

dia tetap suci berdasarkan kaidah tersebut. Demikian pula sebaliknya, barangsiapa 

 
76Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī (Tahkik: Muḥammad Fu’ād 

`Abd al-Bāqī), Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 1, no. 571 (Cet. I; Kairo: Maṭba`ah `Īsā al-Babī al-Ḥalabī, 1955), h. 

400. 
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yang yakin belum melaksanakan wudu kemudian dia ragu apakah sudah wudu atau 

belum, maka hukumnya adalah dia belum berwudu.77 Penjelasannya yaitu bahwa yang 

dijadikan patokan hukum adalah sesuatu yang meyakinkan, sementara yang meragukan 

tidak dipertimbangkan. Pada kasus pertama yang meyakinkan adalah keadaan suci dari 

hadas disebabkan seseorang telah berwudu, dan pada kasus kedua yang meyakinkan 

adalah belum suci sebab belum melaksanakan wudu. 

B. Eksistensi Fatwa dalam Pengembangan Fikih Islam 

Fatwa merupakan penjelasan mengenai suatu hukum pada hakikatnya memiliki 

kedudukan yang tinggi dan agung dalam Islam. Kedudukan yang agung tersebut 

disebabkan karena fatwa merupakan representasi dari hukum Allah dan rasul-Nya yang 

dikeluarkan oleh mufti setelah wafatnya Rasulullah saw. 

Fatwa biasanya lahir dari pertanyaan atau adanya persoalan yang belum 

ditemukan penjelasannya dalam nas syariat, serta belum dibahas oleh para ulama 

sebelumnya. Oleh karena itu, seorang mufti tatkala berfatwa maka seakan-akan 

menetapkan sebuah hukum yang memiliki posisi sebagaimana hukum lainnya yang 

sudah ada sebelumnya dan ditetapkan oleh Allah swt. dan rasul-Nya saw. 

Produk hukum Islam yang lahir dari sebuah fatwa memang tidak bersifat 

mengikat layaknya keputusan hakim, akan tetapi memiliki esensi maslahat apabila 

diterima dan diindahkan oleh masyarakat. Lahirnya fatwa yang memiliki esensi 

maslahat dalam kehidupan manusia disebabkan karena faktor keadaan. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa perkembangan zaman ternyata menimbulkan banyak persoalan yang 

membutuhkan penjelasan hukum berdasarkan syariat Islam. 

 
77Jalāl al-Dīn `Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā`id wa Furū` Fiqh 

al-Syāfi`ī (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1983), h. 51. 
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Urgengsi fatwa dalam melahirkan produk hukum Islam dapat dilihat secara 

historis asal mula terbitnya fatwa. Al-Qur’an menjelaskan bahwa pada dasarnya yang 

berhak mengeluarkan keputusan hukum terhadap suatu persoalan adalah Allah swt. 

sebagiamana termaktub dalam surah al-Nisā’ ayat 127 dan 176. 

َُيُ فۡتِيكُمَۡفِيهِنََّو م اَ َقُلَِٱلََّّ َفَِٱلنِ س اأءِِۖ ل ىَٓع ل يۡكُمَۡفَِو ي سۡت  فۡتُون ك 
ََ(127...)َٱلۡكِتٓ بَِيُ ت ۡ

Terjemahnya: 

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: “Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu 
dalam Al Qur’an …78 

َُيُ فۡتيِكُمَۡفَِ َقُلَِٱلََّّ  َ(176...)َٱلۡك لٓ ل ةَِي سۡت  فۡتُون ك 
Terjemahnya:   

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah …79 

Sebab turunnya ayat 127 dalam surah al-Nisā’ tersebut adalah adanya 

pertanyaan dari kalangan sahabat kepada Nabi saw. mengenai urusan dan ahkam 

wanita dalam hal warisan dan lainnya, sehingga Allah swt. memerintahkan nabi-Nya 

saw. untuk mengatakan kepada mereka yang bertanya bahwa Allah swt. yang akan 

berfatwa mengenai persoalan yang ditanyakan tersebut.80 Syariat Islam adalah milik 

Allah sehingga yang paling berhak berfatwa dan merumuskan hukum adalah Allah swt. 

yang merupakan sumber utama hukum Islam. 

Rasulullah saw. sebagai utusan Allah di muka bumi merupakan manusia pilihan 

yang diberi amanah oleh Allah swt. untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh 

manusia tanpa terkecuali. 

 
78Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 143. 
79Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 153. Kalalah ialah 

seseorang meninggal yang tidak meninggalkan ayah dan anak. 
80Abū `Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī (Tahkik: Aḥmad al-Burdūnī dan 

Ibrāhīm Aṭfaisy), Al-Jāmi` lī Aḥkām al-Qur’ān, vol. 5 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 

h. 402. 
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Konsekuensi sebagai utusan tersebut adalah menjelaskan hukum dan syariat 

Allah untuk ditegakkan dan diimplementasikan dalam kehidupan manusia sehari-hari. 

Allah swt. berfirman dalam QS al-Naḥl/16: 44. 

...َ َٱلذ كِۡر  إِل يۡك  َإلِ يۡهِمَۡو ل ع لَّهُمَۡو أ نز لۡن اأَ َللِنَّاسَِم اَنُ ز لِ  ََ(44)َي  ت  ف كَّرُونَ لتُِ ب يِّ  
Terjemahnya: 

…Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur’an, agar kamu menerangkan kepada 
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 
memikirkan.81 

Ayat tersebut mengandung makna bahwa di antara amanah Rasulullah saw. 

adalah menyampaikan dan menjelaskan wahyu dari Allah swt. berupa Al-Qur’an dan 

hadis Nabi saw. dalam bentuk penjelasan lafaz dan makna keduanya serta hukum yang 

terkandung di dalamnya. Hal tersebut dilakukan agar manusia dapat menadaburi ayat-

ayat Al-Qur’an, mengambil pelajaran, dan mengamalkannya agar mendapatkan 

petunjuk kepada kebenaran demi tercapainya kehidupan di dunia dan di akhirat.82 Ayat 

tersebut juga dapat dijadikan dalil bahwa Rasulullah saw. adalah manusia pertama yang 

paling berhak berfatwa mengenai suatu persoalan dalam hukum Islam. 

Rasulullah saw. ketika masih hidup merupakan pengendali tasyrī` (pembuat 

undang-undang) berdasarkan wahyu dari Allah swt. sehingga Rasulullah menjadi satu-

satunya manusia yang menjadi rujukan baik perkataan, perbutan, maupun ketetapannya 

yang diposisikan sebagai sumber legislasi.83 Oleh sebab itu, Rasulullah saw. memberi 

fatwa kepada sahabat pada hal-hal yang mereka tidak ketahui hukumnya. Setelah 

Rasulullah saw. wafat maka terputuslah wahyu dari Allah swt. dan Islam beserta 

seluruh aturannya telah disempurnakan oleh Allah swt. 

 
81Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 408. 
82Sulaimān bin Ibrāhīm bin `Abdillāh al-Lāḥim, `Aun al-Raḥmān fī Tafsīr al-Qur’ān, vol. 12 

(Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī lī al-Nasyr wa al-Tauzī`, 2020), h. 374-375. 
83Awal Rifai Wahab, “Peradilan slam pada Masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin: Studi 

Komparatif Peradilan Islam Era Klasik”, Bustanul Fuqaha 3, no. 1 (2021): 37. 
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Urgensi fatwa sebagai suatu usaha dalam melahirkan produk hukum semakin 

jelas terlihat. Hal itu disebabkan karena munculnya berbagai persoalan yang belum 

dijelaskan hukumnya tatkala Nabi saw. masih hidup. Peran fatwa kemudian berada 

dipundak sahabat dalam menjawab pertanyaan seputar hukum Islam, serta memberikan 

penjelasan mengenai berbagai persoalan hukum yang belum yang belum pernah 

dijelaskan atau pernah dijelaskan tetapi membutuhkan penjelasan tambahan. 

Eksistensi fatwa sahabat terhadap pengembangan fikih Islam menempati posisi 

yang strategis khususnya dalam istinbat hukum. Fatwa sahabat bahkan menjadi salah 

satu sumber rujukan hukum terpenting empat mazhab termasyhur dalam fikih Islam, 

yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali. 

Mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber 

rujukan hukum apabila fatwa tersebut tidak diperselisihkan oleh sahabat lainnya. 

Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang menjadikan fatwa sahabat sebagai rujukan 

hukum meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat terhadap suatu 

masalah.84 Perbedaan tersebut terjadi disebabkan paradigma berpikir yang berbeda dari 

penggagas dan pengikut masing-masing mazhab. 

Alasan terkuat mengapa fatwa sahabat memiliki kedudukan penting dalam 

istinbat hukum Islam adalah disebabkan karena para sahabat merupakan generasi 

pertama yang melanjutkan tongkat estafet dakwah Islam setelah Rasulullah saw. wafat. 

Para sahabat dalam berfatwa memiliki modal keilmuan dan kapasitas sebagai mufti 

dengan beberapa alasan, di antaranya adalah mereka hidup di zaman ketika wahyu 

masih turun sehingga sangat paham dalam menginterpretasikan dalil baik secara 

 
84Wiḥdah al-Baḥṡ al-`Ilmī bī Idārah al-Iftā, Al-Mażāhib al-Fiqhiyyah al-Arba`ah: A’immatuhā-

Aṭwāruhā-Uṣūluhā-Āṡāruhā (Cet. I; Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 2015), h. 

29. 
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tekstual maupun kontekstual. Selain itu, keilmuan sahabat mengenai hukum Islam 

memiliki sanad langsung kepada Rasulullah saw., atau paling minimal memperoleh 

ilmu dari sesama sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah saw. bahwa mereka adalah 

generasi terbaik setelah beliau wafat sebagaimana disebutkan dalam hadis. 

مُ َ)رواهَالبخاريَومسلم(... َي  لُونَ  الَّذِين  مُ ،َثََُُّ َي  لُونَ  الَّذِين   85خ يْ َُالنَّاسَِق  ر نِ،َثََُُّ

Artinya: 

…Sebaik-baik generasi adalah generasi zamanku (masa Nabi saw. dan sahabat), 
kemudian generasi setelahnya (masa tabiin), kemudian generasi setelahnya 
(pengikut tabiin). (HR al-Bukhārī dan Muslim) 

Secara umum hadis tersebut menunjukkan keutamaan tiga generasi kehidupan 

manusia, yaitu generasi sahabat, tabiin, dan pengikut tabiin. Generasi sahabat secara 

khusus merupakan generasi penyebar dan pelindung dakwah Islam, mereka 

mengorbankan harta dan jiwa demi tersebarnya Islam di muka bumi.86 Dalam hal ini, 

terdapat pesan tersirat dari hadis tersebut bahwa fatwa sahabat termasuk rujukan 

penting dalam menyampaikan perkara agama termasuk persoalan fikih yang 

merupakan ranah ikhtilaf. 

Persoalan fikih memang merupakan ranah ikhtilaf, sehingga dalam istinbat 

hukum dibutuhkan referensi yang kuat untuk dijadikan dalil. Fatwa sahabat dalam hal 

ini memiliki kualifikasi sebagai dalil hukum suatu persoalan disebabkan kapasitas 

mereka sebagai sahabat yang paling tahu mengenai syariat setelah Rasulullah saw. 

Generasi sahabat merupakan generasi pertama yang mewariskan ilmu agama dari Nabi 

saw. sehingga wajar apabila pendapat-pendapat para sahabat yang terekam dalam 

 
85Muḥammad bin Ismāʿī Abū ʿAbdillāh al-Bukhārī, (al-Muḥaqqiq: Muḥammad Zuhair bin 

Nāṣir al-āṣir), Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, vol. 3, no. 2652, (Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 2002), h.184. Muslim 

bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, (al-Muḥaqqiq: Muḥammad Fu'ād ʿAbd al-Bāqī), 

Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 3, no. 2533, (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al-ʿArabī, t.th.), h. 1343.  
86Mūsā Syāhīn Lāsyīn, Fatḥ al-Mun`im Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 9 (Cet. I; t.t.: Dār al-Syurūq, 

2002), h. 579. 
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bentuk fatwa menjadi referensi hukum Islam. Meskipun demikian, jumlah sahabat 

yang demikian banyak tidak semua dapat mengeluarkan fatwa. Hal tersebut disebabkan 

karena kedudukan fatwa yang di dalamnya terdapat makna penentuan syariat atau 

hukum suatu persoalan. 

Berdasarkan banyak sedikitnya fatwa yang dinukil dari sahabat maka Ibn 

Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya i`lām al-Muwaqqi`īn `an Rabb al-`Ālamīn 

membagi sahabat ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah yang paling 

banyak berfatwa ada tujuh orang, yaitu `Umar bin al-Khaṭṭāb, `Alī bin Abī Ṭālib, 

`Abdullāh bin Mas`ūd, `Ā’isyah, Zaid bin Ṡābit, `Abdullah bin `Abbās, dan `Abdullāh 

bin `Umar.87 Adapun kelompok kedua dan ketiga maka selain dari tujuh sahabat pada 

kelompok pertama yang hanya sedikit nukilan fatwa dari mereka. 

Setelah generasi sahabat, estafet dakwah risalah Islam kemudian diemban oleh 

para ulama tabiin dan setelahnya datang generasi pengikut tabiin yang mendapat 

jaminan generasi terbaik oleh Rasulullah saw. sebgaimana telah disebutkan 

sebelumnya. 

Generasi terbaik tersebut telah berlalu dan meninggalkan banyak pelajaran bagi 

generasi setelahnya sampai generasi hari ini. Secara khusus dalam persoalan fatwa 

maka pelajaran penting dari generasi terdahulu adalah sifat warak dan hati-hati dalam 

mengeluarkan fatwa. Mereka sadar bahwa konsekuensi sebuah fatwa adalah 

pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Orang yang berfatwa bagaikan perwakilan 

Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan syariat. Konsekuansi duniawi adalah bagi 

orang yang mengamalkan fatwanya apakah sesuai dengan syariat atau belum? 

 
87Muḥammad bin Abī Bakr Syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Tahkik: Muḥammad `Abd 

al-Salām Ibrāhīm), I`lām al-Muwaqqi`īn `an Rabb al-`Ālamīn, vol. 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-

`Ilmiyyah, 1991), h. 10. 
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Sedangkan konsekuensi ukhrawinya adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. 

sebagai wakil dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, Allah swt. memerintahkan 

untuk bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan (ilmu) sebagaimana dalam 

QS al-Naḥl/16: 43. 

َت  عَۡ... كَُنتُمَۡلَّ  أ هۡل َٱلذ كِۡرَِإِن َ(43)َل مُونَ ف سۡ   لُوأاَ 
Terjemahnya: 

…Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 
tidak mengetahui.88 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang jahil atau tidak mengetahui 

suatu hukum maka wajib baginya bertanya kepada ulama dan mengamalkan fatwa 

mereka.89 Meskipun ahl al-Żikr dalam ayat tersebut maksudnya adalah ahli kitab 

berdasarkan konteks ayat, akan tetapi ayat tersebut berlaku umum bagi umat Nabi saw.  

Laju perkembangan zaman yang tak terbendung terus melahirkan berbagai 

persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam. Banyaknya persoalan kontemporer 

tersebut menuntut kecakapan para ulama untuk mengeksplor ilmunya khususnya dalam 

berfatwa. Lahirnya sebuah fatwa tentu melalui proses yang panjang dan ijtihad para 

ulama dalam mempelajari persoalan yang ingin difatwakan hukumnya. 

Urgensi fatwa semakin terlihat pada musim pandemi covid-19 yang melanda 

dunia, yaitu lahirnya produk fatwa yang berlaku hanya pada tempat atau waktu tertentu 

saja dan dapat berubah berdasarkan keadaan. Misalnya penggunaan masker dan adanya 

pengaturan jarak pada pelaksanaan ibadah salat berjamaah, tawaf, dan sebagainya. 

Fatwa secara historis hanya diemban oleh para ulama yang memiliki kapasitas ilmu 

dan memenuhi syarat untuk berfatwa. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu terhadap Al-

 
88Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 408. 
89Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, Aḍwā’ al-Bayān fī Īḍāḥ al-

Qur’ān bī al-Qur’ān, vol. 3 (Cet. V; Riyad: Dār `Aṭā’āt al-`Ilm, 2019), h. 333. 
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Qur’an dan Hadis Nabi saw. beserta ilmu alat seperti pemahaman terhadap ijmak, kias, 

usul fikih, kaidah fikih, dan semisalnya. Syarat tersebut menunjukkan bahwa tidak 

semua orang berhak berfatwa, melainkan hanya orang-orang tertentu saja yaitu ulama 

pewaris para anbia, Rasulullah saw, bersabda. 

يَوُر ثِوُاَديناراًَولََّدِر هماً،ََ... اَلأنبياء َلم اَلأنبياء،َوإن اَلعلماء َورثةُ أَخ ذَ ورَّثوُاََوإنَّ فَمن َوافِرالعِل م ، أَخ ذ َبحظ   90ََه
 )رواهَأبوَداود(

Artinya: 

…dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para 
nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mewariskan ilmu, barang 
siapa yang mengambil (warisan tersebut) maka dia telah mengambil bagian yang 
sangat besar. (HR Abū Dāwūd) 

Hadis tersebut menjelaskan kemuliaan ulama yang merupakan pewaris anbia, 

serta kemuliaan hal yang diwariskan berupa ilmu, bukan dinar dan dirham yang identik 

dengan kepentingan dunia semata. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambil 

warisan tersebut maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar karena tidak ada 

warisan yang paling mulia selain warisan kenabian.91 Terdapat pesan menarik dalam 

hadis tersebut tatkala dikatakan bahwa ulama mewarisi anbia, bukan mewarisi para 

rasul, yaitu mengandung isyarat bahwa redaksi mewarisi anbia lebih umum dan 

cakupannya lebih luas dibandingakan seandainya menggunakan kata mewarisi rasul. 

Menyampaikan ilmu kepada manusia merupakan amanah setiap ulama 

meskipun dalam hal berfatwa mereka bertingkat-tingkat berdasarkan kemampuan dan 

kapasitas ilmu yang dimiliki. Para ulama terdahulu justru sangat berhati-hati apabila 

diminta untuk berfatwa. Al-Khaṭīb al-Bagdādī menyebutkan bahwa Ibn Abī lailā 

berkata: “Saya berjumpa dengan 120 sahabat Nabi saw. dari kalangan ansar, apabila 

 
90Sulaimān bin al-Asy`aṡ al-Azadī al-Sijistānī Abū Dāwūd (Tahkik: Syu`aib al-Arna’ūṭ), Sunan 

Abī Dāwūd, vol. 5, no. 3641 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-`Ālamiyyah, 2009), h. 485. 
91Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī, Bażl al-Majhūd fī Ḥall Sunan Abī Dāwūd, vol. 11 (Cet. I; India: 

Markaz al-Syaikh Abī al-Ḥasan al-Nadwī lī al-Buḥūṡ wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2006), h. 376. 
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salah seorang di antara mereka ditanya mengenai suatu persoalan maka dia 

menyerahkan pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh orang lain, demikian seterusnya 

pertanyaan tersebut diserahkan secara bergilir sampai kembali ke orang yang pertama 

ditanya”.92 Sikap kehati-hatian tersebut disebabkan karena para ulama sangat paham 

konsekuensi hukum dari fatwa yang difatwakannya. Mereka menjaga diri dari berkata 

atau berpendapat dalam syariat mengenai hukum suatu persoalan. 

Jika ingin selamat maka sebaiknya menghindari untuk berfatwa kecuali atas 

dasar ilmu. Imam Syafii mengatakan: “Tidak berhak seseorang berkata mengenai 

sesuatu bahwa itu halal atau haram kecuali atas dasar ilmu”.93 Demikian pula Allah 

swt. mengingatkan hal tersebut dalam QS Yūnus/10: 59. 

َُل كُمَمِ نَر زِۡقََ َٱلََّّ أ نز ل  تُمَمَّاأَ
وُنَ ََٱلَََََِّّع ل ىََأ مَََۡل كُمَََِۡۖأ ذِنَ ََء األَََََُّّقُلَََۡو ح لٓ لََح ر اماََمِ نۡهَََُف ج ع لۡتُمقُلَۡأ ر ء ي ۡ ََ(59)ََت  فۡتَ 

Terjemahnya: 

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah 
kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. 
Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau 
kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”94 

Terdapat peringatan keras dalam ayat tersebut kepada siapa saja yang 

menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang 

dihalalkan oleh Allah. Oleh karena itu, fatwa dalam hal ini hendaknya berdasarkan 

ilmu sehingga tidak terjatuh pada hal-hal yang bertentangan dengan ketetapan syariat. 

Ilmu dan fatwa merupakan dua hal yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain. 

Apabila keduanya dipisahkan dan masing-masing berdiri sendiri maka akan terjadi 

ketimpangan dalam syariat. 

 
92Abū Bakr Aḥmad bin `Alī bin Ṡābit bin Aḥmad bin Mahdī al-Khaṭīb al-Bagdādī (Tahkik: 

Basysyār `Awwād Ma`rūf), Tārīkh Bagdād, vol. 15 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 2002), h. 530. 
93Abū `Umar Yūsuf bin `Abd al-Barr (Tahkik: Abū al-Asybāl al-Zuhairī), Jām` Bayān al-`Ilm 

wa Faḍlih, vol. 1 (Cet. I; Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 1994), h. 759. 
94Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 315-316. 
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Fatwa tanpa ilmu sangat beresiko bagi mufti dan masyarakat yang 

mengamalkan fatwanya. Allah swt. berfirman mengenai hal tersebut dalam QS al-

Naḥl/16: 116. 

اَح لٓ لََ َهٓ ذ  لِم اَت صِفَُأ لۡسِن  تُكُمَُٱلۡك ذِب  َت  قُولُواَ  او لَّ  وُاَ ََح ر امََو هٓ ذ  َ ََٱلَََََِّّع ل ىََل تِ  فۡتَ 
وُنَ ََٱلَّذِينَ ََإِنََََّٱلۡك ذِب  َي  فۡتَ 

َ(116)َلِحُونَ يُ فََۡلَّ ََٱلۡك ذِبَ َٱلََََِّّع ل ى
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu 
secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan 
terhadap Allah tiadalah beruntung.95 

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila Allah telah menetapkan hukum halal 

dan haram maka patuhilah ketetapan tersebut dan jangan menghalalkan atau 

mengharamkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketetapan Allah, karena hal tersebut 

mengantarkan seseorang pada kedustaan atas nama Allah yang berakibat pada 

kesengsaraan.96 Sungguh beratnya konsekuensi perkataan, pendapat, dan fatwa tanpa 

didasari ilmu yaitu menyebabkan hilangnya keberuntungan di dunia dan di akhirat. 

Demikian pula orang yang mengikuti fatwa tersebut akan terjatuh pada penyimpangan 

dalam menjalankan syariat disebabkan karena kejahilannya. 

Fatwa dengan segala bentuk konsekuensinya hendaknya dimaknai pada makan 

yang positif, yaitu berbahaya jika dilakukan tanpa ilmu. Akan tetapi, melihat kebutuhan 

manusia terhadap fatwa bagaikan kebutuhannya terhadap makan dan minum maka 

diharapkan tetap ada di antara ulama atau lembaga fatwa yang mengeluarkan fatwa. 

Hukum yang lahir dari fatwa bukan hanya dalam rangka merespon kebutuhan 

masyarakat, lebih dari itu bahwa dalam syariat Islam terdapat anjuran untuk 

 
95Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 419. 
96Komite Ulama al-Azhar, Al-Muntakhab fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm (Cet. XVIII; Mesir: Al-

Majlis al-A`lā lī al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1995), h. 406.  
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menyebarkan ilmu dan ancaman bagi orang yang menyembunyikannya. Allah swt. 

berfirman mengenai anjuran syariat untuk belajar agama dan mengajarkannya dalam 

QS al-Taubah/9: 122. 

كَ ان َٱلۡمُؤۡمِنُون َليِ نفِرُوا كَ اأفَّةَ  هُمَََۡفِرۡق ةََكُل َََِمِنََن  ف رَ ََف  ل وۡلَّ َََو م ا ينَََِفَََِل يِ  ت  ف قَّهُواَ ََط اأئفِ ةَََمِ ن ۡ ََإِذ اََق  وۡم هُمَََۡو ليِنُذِرُواَ ََٱلدِ 
رُونَ َل ع لَّهُمََۡإلِ يۡهِمََۡر ج عُوأاَ  ذ  ۡ ََ(122)َيَ 

Terjemahnya: 

Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu’min itu pergi semuanya (ke medan 
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 
memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 
supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.97 

 Berdasarkan ayat tersebut maka kaum mukiminin terbagi ke dalam dua 

kelompok, kelompok pertama keluar berjihad dan kelompok kedua menetap di 

Madinah untuk ber-tafaqquh fī al-Dīn (memperdalam ilmu agama).98 Ayat tersebut 

juga menganjurkan orang untuk menyebarkan ilmu yang telah dipelajari agar 

masyarakat luas mendapat buah manfaat dari ilmu tersebut. 

Menyebarkan ilmu merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam syariat, 

sebaliknya menyembunyikan ilmu adalah perbuatan yang tercela sebagaimana 

disebutkan dalam hadis Nabi saw. 

َنَ رَ ... َمِن  مِ َي  و م َالقِي ام ةَِبلِِج ام  َع لِم هَُثَُُّكَ ت م هَُألۡ  َعِل م  َسُئِل َع ن   َ(التَمذي)رواه99ََ.م ن 
Artinya: 

...Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya, namun dia 
menyembunyikannya maka akan diberi tali kekang dalam neraka pada hari 
kiamat. (HR al-Tirmiżī) 

 
97Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 301-302. 
98Muḥammad bin Aḥmad bin Muṣṭafā bin Aḥmad Abū Zahrah, Zahrah al-Tafāsīr, vol.7 (Cet. 

I; t.t.: Dār al-Fikr al-`Arabī, t.th.), h. 3484. 
99Muḥammad bin `Īsā al-Tirmiżī (Tahkik: Aḥmad Muḥammad Syākir), Sunan al-Tirmiżī, vol. 

5, no. 2649 (Cet. II; Mesir: Perpustakaan dan Percetakan Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), h. 29. 
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Al-Mubārakfūrī menukil perkataan al-Sayyid mengenai penjelasan hadis 

tersebut bahwa maksudnya adalah pada sesuatu yang wajib diajarkan, seperti non-

muslim yang meminta penjelasan mengenai agama Islam, orang yang baru masuk 

Islam bertanya mengenai tata cara salat tatkala waktu salat sudah masuk, dan orang 

yang meminta fatwa pada perkara halal dan haram.100 Keterangan tersebut secara 

implisit dapat dimaknai bahwa kewajiban menyampaikan ilmu dan celaan 

menyembunyikannya adalah pada hal-hal yang bersifat darurat untuk diketahui dalam 

Islam, bukan pada hal-hal yang sifatnya hanya sunah atau anjuran dan tidak darurat. 

Fatwa termasuk salah satu cara memperoleh ilmu pengetahuan mengenai 

syariat, sehingga ulama memiliki andil yang cukup besar dalam menyebarkan ilmu 

melalui fatwa-fatwanya. Melihat kedudukan fatwa yang agung dalam Islam khususnya 

pada proses lahirnya keterangan hukum yang dibutuhkan masyarakat, maka para ulama 

berijtihad dalam menetapkan regulasi mengenai fatwa dan hal-hal yang terkait 

dengannya seperti adab dan syarat mufti, adab mustaftī (orang yang meminta fatwa), 

dan penjelasan mengenai klasifikasi fatwa. 

Imam Nawawī merupakan salah seorang ulama yang memberikan perhatian 

khusus terhadap fatwa dengan menulis kitab yang berjudul ādāb al-Fatwā wa al-Muftī 

wa al-Mustaftī. Kitab tersebut menguraikan tentang urgensi dan bahaya fatwa, siapa 

yang boleh berfatwa, syarat fatwa, adab berfatwa, adab orang yang meminta fatwa, dan 

hal penting lainnya mengenai fatwa.101 Unsur-unsur fatwa terdiri dari fatwa (produk 

hukum yang dihasilkan), mufti (orang yang berfatwa), al-Mustaftī (orang yang 

meminta fatwa), dan al-Mustaftā (hal yang ditanyakan). 

 
100Abū al-`Alā’ Muḥammad `Abd al-Raḥmān bin `Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, Tuḥfah al-

Aḥważī bī Syarḥ Jāmi` al-Tirmiżī, vol 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, t.th.), h. 341. 
101Abū Zakariyyā Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī (Tahkik: Bassām `Abd al-Wahhāb al-Jābī), 

Ādāb al-Fatwā wa al-Muftī wa al-Mustaftī (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1988), h. 13-86. 
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1. Adab dan Syarat Mufti  

Seorang mufti dalam berfatwa hendaknya memperhatikan beberapa adab 

sebagaimana yang telah diingatkan Ibn al-Qayyim dalam kitabnya i`lām al-

Muwaqqi`īn `an Rabb al-`Ālamīn, di antaranya adalah berfatwa atas dasar ilmu, jujur 

dalam fatwanya, disampaikan dengan cara yang baik, penampilan yang elok, adil 

dalam perkataan dan perbuatan baik secara lahir maupun batin, dan demikian 

seterusnya pada setiap keadaan.102 Berdasarkan keterangan tersebut maka adab mufti 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Ikhlas dalam berfatwa dan dilakukan atas dasar ilmu, yaitu memiliki dalil atau 

landasan dari syariat. 

b. Fatwa yang difatwakan hendaknya disampaikan dengan jelas dan terperinci agar 

penanya dapat menangkap dengan baik jawaban yang diberikan. Mufti dalam hal 

ini mengarahkan penanya dalam fatwanya kepada hal yang lebih maslahat baginya 

di dunia dan di akhirat. 

c. Seorang mufti hendaknya memperhatikan tingkat nalar penanya agar fatwa yang 

disampaikan dapat dipahami dengan baik. 

d. Hendaknya seorang mufti mengamalkan amalan sesuai yang difatwakan kepada 

orang lain, serta memperhatikan penampilan saat berfatwa. 

e. Jika seorang mufti mengetahui ada orang alim selain dirinya maka hendaknya 

meminta pendapat darinya untuk menguatkan fatwanya. 

f. Menghindari fatwa pada keadaan-keadaan tertentu yang tidak stabil seperti saat 

marah, sedih, takut, dan keadaan lainnya yang dapat memengaruhi konsentrasinya 

dalam berfatwa. 

 
102Muḥammad bin Abī Bakr Syams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Tahkik: Muḥammad ̀ Abd 

al-Salām Ibrāhīm), I`lām al-Muwaqqi`īn `an Rabb al-`Ālamīn, h. 8-9. 
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Selain adab mufti maka hal yang perlu diketahui adalah syarat seseorang dapat 

dikatakan sebagai mufti. Hal tersebut penting disebabkan karena tidak semua orang 

yang mempelajari agama dapat dikatakan mufti. Syarat-syarat mufti disebutkan oleh 

Ibn Ṣalāḥ dalam kitabnya adab al-Muftī wa al-Mustaftī bahwa seorang mufti 

hendaknya muslim, mukallaf (orang yang terkena beban syariat), terpercaya, amanah, 

terhindar dari kefasikan dan hal-hal yang mengurangi muruah, kuat bernalar, tajam 

pikiran, berperangai baik, serta sehat jasmani dan rohani.103 Syarat tersebut jika 

diperhatikan memiliki kemiripan dengan syarat seorang mujtahid, karena kapasitas 

mujtahid sudah memenuhi syarat untuk berfatwa. 

2. Adab al-Mustaftī 

Al-Mustaftī juga memiliki adab yang hendaknya diperhatikan tatkala meminta 

fatwa kepada mufti. Beberapa adab yang dimaksud adalah seperti ketidakmampuan al-

Mustaftī menentukan fatwa sendiri, memastikan bahwa mufti atau lembaga fatwa yang 

dituju memiliki kapasitas berfatwa, mendatangi mufti secara langsung tanpa 

perwakilan, tidak mendesak mufti untuk menjawab, berprasangka dan berperilaku baik 

kepada mufti, dan apabila tidak menemukan mufti maka seseorang tidak terkena 

taklif.104 Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka menjalankan anjuran syariat yaitu 

menjunjung tinggi adab dan akhlak, terlebih lagi pada saat berinteraksi dengan ulama 

atau mufti. 

Adab yang telah ditetapkan bagi mufti dan al-Mustaftī menunjukkan bahwa 

fatwa bukan sekadar berkaitan dengan lahirnya produk hukum Islam, akan tetapi hal 

tersebut menunjukkan bahwa fatwa termasuk khazanah terpenting dalam fikih Islam. 

 
103`Uṡmān bin `Abd al-Raḥmān Abū `Amr Ibn Ṣalāḥ (Tahkik: Muwaffaq `Abdullāh `Abd al-

Qādir), Adab al-Muftī wa al-Mustaftī (Cet. I; Beirut: Maktabah al-`Ulūm wa al-Ḥikam, 1986), h. 86. 
104Ahmad Mukhlishin, dkk, “Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa”, Al Istinbath: Jurnal 

Hukum Islam 3, no. 2 (2018): 172. 
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3. Klasifikasi Fatwa 

Untuk memudahkan pemahaman seputar fatwa maka diperlukan pengetahuan 

mengenai jenis dan macam-macam fatwa. Fatwa dapat diklasifikasikan berdasarkan 

beberapa kriteria yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Klasifikasi fatwa berdasarkan peristiwa, maka fatwa terbagi ke dalam dua jenis yaitu 

fatwa terhadap peristiwa yang sudah terjadi dan fatwa terhadap peristiwa yang 

belum terjadi. 

b. Fatwa berdasarkan sumbernya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu fatwa yang 

bersumber dari individu dan fatwa yang sumbernya dari lembaga atau kelompok. 

c. Fatwa berdasarkan metodenya terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu fatwa dengan 

pendapat pribadi, fatwa dengan taklid kepada ulama lain, dan fatwa dengan ijtihad. 

d. Fatwa berdasarkan ruang lingkup pembahasannya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu 

fatwa ulama atau fukaha secara umum yang lahir bukan dalam rangka menjawab 

pertanyaan pada suatu persoalan, melainkan fatwa tersebut muncul pada saat 

seorang alim atau fakih menjelaskan fikih Islam. Jenis kedua adalah fatwa yang lahir 

disebabkan karena adanya pertanyaan khusus pada suatu persoalan yang menuntut 

lahirnya hukum mengenai persoalan tersebut. 

MUI secara khusus memiliki tiga jenis fatwa berdasarkan sebab terbitanya 

fatwa tersebut, yaitu fatwa yang dikeluarkan berdasarkan perintah Undang-undang, 

fatwa yang dikeluarkan berdasarkan permintaan dari kementerian atau lembaga 

tertentu, dan fatwa yang dikeluarkan bedasarkan permintaan dari masyarakat umum.105 

Pemahaman yang komprehensif mengenai fatwa dan klasifikasinya akan melahirkan 

kebijaksanaan publik dalam menyikapi fatwa yang ada. 

 
105Okezone Nasional, “MUI Kenalkan Berbagai Jenis Fatwa”, Situs Resmi Okezone. MUI 

Kenalkan Berbagai Jenis Fatwa: Okezone Nasional (17 Januari 2017). 

https://nasional.okezone.com/read/2017/01/17/337/1593632/mui-kenalkan-berbagai-jenis-fatwa
https://nasional.okezone.com/read/2017/01/17/337/1593632/mui-kenalkan-berbagai-jenis-fatwa
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C. Korelasi antara Qawā`id Fiqhiyyah dan Fatwa dalam Istinbat 

Lahirnya Qawa`id fiqhiyyah sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri 

adalah hasil ijtihad para ulama mutaqaddimīn (ulama generasi mutakadim) dan 

merupakan salah satu bekal terpenting ulama mutaakhirin dalam penetapan hukum 

Islam (istinbat). Demikian pula fatwa yang secara historis telah ada sejak zaman Nabi 

saw. dan eksis hingga saat ini merupakan sebuah metode dalam melahirkan produk 

hukum Islam. 

Penguasaan terhadap qawā`id fiqhiyyah sangat membantu dalam menganilisis 

suatu masalah yang menuntut lahirnya produk hukum berdasarkan hukum Islam. Oleh 

sebab itu, bukan hal yang mengherankan apabila dikatakan bahwa salah satu instrumen 

yang hendaknya dikuasai oleh seorang mufti adalah ilmu qawā`id fiqhiyyah. Meskipun 

pada hakikatnya tidak semua persoalan yang ada masuk dalam ruang lingkup 

pembahsan qawā`id fiqhiyyah, akan tetapi realitas juga menjadi saksi bahwa pada 

umumnya persoalan yang muncul banyak diselesaikan dengan metode pendekatan 

pemahaman terhadap qawā`id fiqhiyyah. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa qawā`id fiqhiyyah 

dan fatwa memiliki korelasi yang sangat kuat dalam merumuskan produk hukum Islam. 

Fatwa sebagai sebuah metode lahirnya produk hukum dan qawā`id fiqhiyyah sebagai 

instrumen penting dalam mengelaborasi metode tersebut. 

Memahami hakikat dan maksud syariat Allah swt. adalah hal yang tidak mudah, 

sebab unsur pengetahuan hakiki kembali kepada Allah swt.106 Oleh sebab itu, eksistensi 

qawā`id fiqhiyyah dan fatwa dapat dijadikan sarana dalam memahami syariat.  

  

 
106Ahmad Arief dkk, “Diskursus Illat, Hikmah, dan Sabab serta Korelasinya pada Konstruksi 

Hukum Islam” Comparativa 3, no. 1 (Januari-Juni 2022): 51-52. 
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BAB III 

UPAYA MUI SULSEL DAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM 

MENANGANI MASALAH EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI 

JALANAN DAN RUANG PUBLIK 

A. Eksistensi MUI Sulsel 

1. Sejarah berdirinya MUI 

MUI secara historis didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 H yang bertepatan 

dengan 26 Juli 1975 pada sebuah muktamar ulama yang dilaksanakan di Jakarta. 

Sejarah lahirnya MUI tersebut merupakan hasil pertemuan dan musyawarah para 

ulama, cendekiawan Islam, dan zuama yang hadir dari berbagai pelosok tanah air.107 

Catatan sejarah tersebut menunjukkan bentuk kepedulian ulama, dan semua unsur yang 

terlibat dalam proses berdirinya MUI terhadap kemajuan umat dan bangsa. 

Muktamar yang menjadi wasilah berdirinya MUI dihadiri oleh sejumlah ulama 

sebagai perwakilan dari 26 Provinsi di Indonesia, 10 orang ulama merupakan unsur 

dari ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan 

sebagainya. selain itu, terdapat 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL, 

dan Polri, serta 13 orang tokoh atau cendekiawan perorangan.108 Melihat sejarah 

pendirian MUI tersebut yang dihadiri dan ditandatangani oleh sejumlah ulama dari latar 

belakang ormas yang beragam diharapkan mampu mengakomodir dan menyelasikan 

persoalan-persoalan umat Islam secara khusus dan masalah-masalah kebangsaan 

secara umum. Eksistensi MUI sejak berdirinya sampai saat ini telah menjadi wadah 

 
107Subekty Wibowo, dkk, “Peran Majelis Ulama Indonesia pada Masa Orde Baru 1975-1998 

dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah”, Jurnal Candi 17, no. 1 (2018): h. 82. 
108Ali Trigiyatno, “Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI Dan Muhammadiyah”, 

Jurnal Penelitian 8 no 1. (Mei 2011): h. 61. 
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perkumpulan ulama dari berbagai latar belakang ormas untuk menghimpun aspirasi 

dalam persoalan yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat, serta diharapkan 

tetap eksis mendampingi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 

MUI dalam perjalanannya tercatat telah melakukan berbagai usaha-usaha 

konkret109, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam 

mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah swt. 

b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan 

kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya 

hubungan keislaman dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

c. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik 

antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional. 

d. Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam, dan 

cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada 

masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi 

secara timbal balik. 

Eksistensi lembaga resmi seperti MUI berimplikasi konstruktif pada umat 

Islam, yaitu adanya arah yang jelas untuk meminta fatwa serta penjelasan terkait 

persoalan kontemporer.110 Hal tersebut dapat dilihat dari upaya penerbitan fatwa-fatwa 

sebagai respon terhadap persoalan yang berkembang di tengah kehidupan 

bermasyarakat seperti persoalan agama, politik,budaya, sosial, dan sebagaianya. 

 
109Mumung Mulyati, “Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di 

Indonesia”, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 7, no. 1 (Agustus 2019): h. 95. 
110Supardin, “Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer” Jurnal Al-Qaḍāu: 

Peradilan dan Hukum Keluarga Islaam 5, no.2 (Desember 2018): h. 251. 
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Berdirinya MUI sebagai wadah komunikasi antar ormas di Indonesia sekaligus 

merupakan representatif ulama dan cendekiawan Islam yang ada di bumi pertiwi telah 

melakukan ekspansi dakwah. Ekspansi tersebut dilakukan dengan mendirikan 

perwakilan pada setiap provinsi di seantero nusantara, kemudian MUI pada setiap 

provinsi tersebut memiliki perwakilan lagi yaitu MUI daerah yang berada di bawah 

naungan masing-masing MUI provinsi tersebut. 

Salah satu bukti bahwa MUI telah melebarkan sayapnya di Indonesia adalah 

dengan terbentuknya sebuah lembaga pada 34 provinsi di seluruh nusantara, yaitu 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI).111 Lembaga tersebut merupakan lembaga yang berfungsi melakukan 

pengawalan dan pengontrolan terhadap makanan, minuman, obat-obatan, dan bahan 

kosmetik untuk menjamin kehalalannya. 

2. MUI Sulsel 

MUI Sulsel adalah salah satu perwakilan MUI pusat yang terletak di bagian 

tengah negara kepulauan Indonesia, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk muslim terbanyak ke 

delapan setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, 

Jakarta, Lampung, dan Sumatra Selatan.112 Data tersebut menunjukkan bahwa 

Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang secara statistik butuh terhadap lembaga 

keagamaan seperti MUI sebagai wadah dan rujukan masyarakat Islam. 

 
111Hidayatullah.com, “Jaringan LPPOM MUI Sudah Ada di 34 Provinsi se-Indonesia”, Situs 

Resmi Hidayatullah. https://hidayatullah.com/berita/nasional/info-

halal/read/2019/08/27/169753/jaringan-lppom-mui-sudah-ada-di-34-provinsi-se-indonesia.html (27 

Agustus 2019). 
112Mifda Hilmiyahm, dkk, “Analisis Hubungan Fungsional Jumlah Masyarakat Muslim dan 

Pembangunan Masjid/Musholah di Sulawesi Selatan”, Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah 8, 

no. 1 (2018): h. 69. 

https://hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2019/08/27/169753/jaringan-lppom-mui-sudah-ada-di-34-provinsi-se-indonesia.html
https://hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2019/08/27/169753/jaringan-lppom-mui-sudah-ada-di-34-provinsi-se-indonesia.html
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Berdirinya MUI pada bulan Juli tahun 1975 merupakan manfistasi dari 

terbentuknya MUI provinsi dan MUI daerah pada Mei di tahun yang sama. Sejarah 

mencatat bahwa Soeharto sebagai presiden di masanya memberikan masukan kepada 

para gubernur agar membentuk Majelis Ulama untuk tingkat daerah. Implementasi dari 

arahan Presiden tersebut adalah dengan terbentuknya Majelis Ulama tingkat daerah di 

hampir seluruh daerah tingkat I (provinsi) dan seluruh daerah tingkat II (Kabupaten 

Kota) yang meliputi 26 provinsi saat itu.113 Oleh sebab itu dapat dikemukakan bahwa 

berdirinya MUI diawali dari terbentuknya MUI pusat, disusul kemudian berdirinya 

MUI pada daerah tingkat I dan MUI daerah tingkat II. 

Catatan sejarah tersebut menunjukkan bahwa MUI Sulsel merupakan salah satu 

MUI provinsi yang telah terbentuk berdasarkan masukan Soeharto kepada para 

gubernur kala itu. Meskipun demikian, belum ditemukan data secara tegas yang 

menunjukkan bahwa MUI Sulsel berdiri pada tanggal sekian. 

Ketua Umum MUI Sulsel periode 2021-2026 Prof. Dr. K. H. Najmuddin H. 

Abd. Safa, M.A. saat ditanya mengenai waktu berdirinya MUI Sulsel menyatakan 

bahwa tidak mengetahui secara persis kapan MUI Sulsel didirikan, dan menurutnya hal 

tersebut perlu ada yang menulisnya,114 karena yang demikian itu merupakan dokumen 

sejarah yang penting untuk diketahui.  

Rekaman sejarah yang tak kalah menarik mengenai MUI Provinsi Sulawesi 

Selatan adalah peran salah seorang tokoh dan ulama Sulsel dalam sejarah pembentukan 

MUI. Ulama dan tokoh yang tercatat dalam sejarah sebagai pelopor berdirinya MUI 

 
113MUI Sulsel: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma, “Ulama Sulsel di Balik Berdirinya 

MUI”, Situs Resmi MUI Sulsel. Ulama Sulsel di Balik Berdirinya MUI - MUI Sulsel (05 November 

November 2021). 
114Najmuddin H. Abd. Safa (71 tahun), Ketua Umum MUI Sulsel Periode 2021-2026, 

Wawancara, Makassar, 8 Agustus 2022. 

https://muisulsel.com/ulama-sulsel-di-balik-berdirinya-mui/
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ada enam orang, yaitu Soeharto, Buya Hamka, Syukri Ghazali, Ibrahim Hosen, Hasan 

Basri, dan Ali Yafie.115 Ali Yafie merupakan ulama kharismatik dari Sulsel, beliau lahir 

di Donggala Provinsi Sulawesi Tengah 1 September 1926. Sejak kecil Ali Yafie telah 

belajar membaca kitab kuning bahkan pada usia yang masih belia yaitu 5 tahun.116 

Semangat belajar tersebut membuat Ali Yafie menjelma sebagai seorang yang 

berpengaruh di Sulsel dan menjadi bagian terpenting dalam sejarah berdirinya MUI. 

MUI Sulsel saat ini memiliki kantor sekretariat yang beralamat di Jalan Masjid 

Raya nomor 1 Makassar, tepatnya di lantai 1 Masjid Raya Makassar, dan sebelumnya 

di Masjid Al-Markaz Al-Islami. Almarhum Anre Gurutta H. Sanusi Baco tatkala 

menjabat sebagai ketua umum MUI Sulsel pernah melakukan audiensi bersama 

beberapa pengurus MUI Sulsel kepada Gubernur Sulawesi Selatan, dan salah satu poin 

yang dibahas dalam audiensi tersebut adalah harapan MUI Sulsel meminta kantor 

sekretariat dan anggaran dana hibah.117 Permintaan pembuatan kantor MUI Sulsel 

tersebut merupakan hal yang wajar demi kelancaran dan kenyamanan pengurus dalam 

menjalankan program-program kerjanya. 

MUI secara umum di seluruh nusantara Indonesia merupakan mitra strategis 

pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah 

hendaknya memberikan fasilitas kantor sekretariat MUI sebagai tempat konsolidasi 

pengurus dalam menyusun program kerja dan pembuatan laporan pertanggungjawaban 

terhadap program kerja yang telah dilaksanakan. 

 
115MUI Sulsel: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma, “Ulama Sulsel di Balik Berdirinya 

MUI”, Situs Resmi MUI Sulsel, Ulama Sulsel di Balik Berdirinya MUI - MUI Sulsel (05 November 

2021). 
116Anwar Sadat, “Kedudukan Maslahah Perspektif Prof. K. H. Ali Yafie”, Jurnal al-`Adl 6, no. 

2 (Juli 2013): h. 32. 
117Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, “Pemprov Siapkan Kantor Sekretariat Baru MUI 

Sulsel”, Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Siapkan Kantor Sekretariat 

Baru MUI Sulsel (sulselprov.go.id) (15 Maret 2019). 

https://muisulsel.com/ulama-sulsel-di-balik-berdirinya-mui/
https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-siapkan-kantor-sekretariat-baru-mui-sulsel
https://sulselprov.go.id/welcome/post/pemprov-siapkan-kantor-sekretariat-baru-mui-sulsel


59 

 

 

Kantor sekretariat MUI Sulsel sampai sekarang masih meminjam sebuah 

ruangan kecil di Masjid Raya Makassar. Sejak menempati ruangan tersebut sebagai 

kantor sekretariat MUI Sulsel belum pernah dilakukan renovasi. Kabar gembira datang 

setelah berita mengenai tampilan kantor akan dibuat dengan nuansa baru dan modern, 

yaitu dengan dimulainya tahap renovasi pada pekan kedua Oktober 2021 sebagaimana 

disebutkan dalam web resmi MUI Sulsel.118 Meskipun saat ini kantor sekretariat MUI 

Sulsel sudah disulap menjadi ruangan yang lebih modern dengan nilai estetika yang 

lebih baik, tetap saja diperlukan bangunan tersendiri sebagai kantor sekretariat. 

Ada hal menarik pada web resmi MUI Sulsel tersebut terkait posisinya sebagai 

mitra strategis pemerintah, yaitu sebuah kalimat singkat setelah kalimat “MUI Sulsel” 

dengan redaksi “Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma”. Kalimat tersebut berasal 

dari bahasa Arab َِخَ ادَِمَََُالأ َُمََّةَََِوَ صَ ادَِقَََُالْ َُكَُوَ مَ ة (khādim al-Ummah wa ṣādiq al-Ḥukūmah) 

yang berarti “Pelayan umat dan mitra pemerintah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

MUI Sulsel sebagai organisasi independen selain sebagai pelayan umat dengan 

memberikan fatwa seputar permasalahan yang dihadapi umat Islam secara khusus, 

MUI Sulsel juga menekankan eksistensinya sebagai mitra pemerintah khususnya 

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 

Peran MUI Sulsel dalam memberikan pelayanan kepada umat khususnya di 

daerah Sulsel dapat dilihat pada fatwa-fatwa yang diterbitkan. Fatwa tersebut 

merupakan respon terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan dianggap 

perlu untuk dijelaskan dari sudut pandang Islam, agar tercipta tatanan kehidupan sosial 

yang rukun dalam bingkai syariat Islam. 

 
118MUI Sulsel: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma, “Pengurus Baru MUI Sulsel akan 

Tempati Kantor dengan Nuansa Baru. Ini Penampakannya, Ada Studio Podcast, Situs Resmi MUI Sulsel, 

Pengurus Baru MUI Sulsel akan Tempati Kantor dengan Nuansa Baru. Ini Penampakannya, Ada Studio 

Podcast (18 Oktober 2021). 

https://muisulsel.com/pengurus-baru-mui-sulsel-akan-tempati-kantor-dengan-nuansa-baru-ini-penampakannya-ada-studi-podcast/
https://muisulsel.com/pengurus-baru-mui-sulsel-akan-tempati-kantor-dengan-nuansa-baru-ini-penampakannya-ada-studi-podcast/
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Bentuk pelayanan dan kepedulian MUI Sulsel terhadap umat dapat dilihat pada 

kinerja pengurus periode terbaru (2021-2026) yang telah memberikan jawaban dari 

banyak persoalan yang berkembang di masyarakat. Jawaban-jawaban tersebut berupa 

fatwa resmi dengan konsideransnya, maklumat, jawaban langsung dari pertanyaan 

yang masuk, serta opini yang semuanya dimuat di web resmi MUI Sulsel. 

Setiap orang saat ini mampu melihat dan membaca fatwa, opini, jawaban atas 

pertanyaan yang masuk, dan hal lainnya yang berkaitan dengan MUI Sulsel serta 

persoalan yang berkembang di masyarakat melalui web resmi MUI Sulsel. Sejak 

pengukuhan pengurus MUI Sulsel periode 2021-2026 tercatat beberapa pertanyaan 

publik yang sudah dijawab dan dipublikasikan di web resmi MUI Sulsel. Persoalan-

persoalan yang telah dijawab tersebut di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Hukum akikah dengan sapi. 

b. Hukum wanita safar tanpa mahram. 

c. Hukum minta sumbangan masjid di jalan. 

d. Hukum kredit rumah yang dibelikan oleh bank. 

e. Hukum kasir mengganti uang kembalian dengan permen. 

f. Hukum jasa tukar uang baru. 

g. Hukum tradisi mappasanra galung (utang pituang dengan jaminan sawah). 

h. Hukum menjadikan salat sebagai candaan di tik tok. 

Persoalan-persoalan yang telah dijawab oleh MUI Sulsel tersebut merupakan 

persoalan yang banyak terjadi dan menimbulkan pro kontra di masyarakat. Oleh sebab 

itu, tanggapan MUI Sulsel berupa jawaban atas persoalan tersebut adalah bukti layanan 

kepada umat dan diharapkan mampu memberikan edukasi untuk diimplementasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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Apabila terdapat persoalan yang berkembang dan menjadi polemik di 

masyarakat dalam skala besar, maka respon MUI Sulsel pada hal yang demikian 

biasanya dalam bentuk maklumat. Misalnya maklumat MUI Sulsel tentang lebaran 

Iduladha 1443 H yang secara hitung-hitungan ilmu falakiah menunjukkan potensi 

terjadinya perbedaan waktu antara Indonesia dan Arab Saudi.  

Maklumat lainnya yang telah dikeluarkan oleh MUI Sulsel adalah maklumat 

tentang adab saat mengantar jenazah ke pemakaman menggunakan ambulans. Hal 

tersebut merupakan respon MUI Sulsel terhadap keresahan masyarakat akibat tindakan 

anarkis yang ditimbulkan oleh sebagian pengantar jenazah kepada pengguna jalan yang 

berpotensi mendatangkan mudarat.  

Periode kepengurusan MUI Sulsel yang terbaru juga tercatat telah 

mengeluarkan beberapa fatwa, dua di antaranya secara konstruksi lengkap dengan 

konsideransnya. Fatwa-fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Haramnya memainkan game online higgs domino, yaitu sebuah permainan yang 

dimainkan secara daring berupa permainan kartu. 

b. Bolehnya melaksanakan salat tarawih Ramadan tahun 1443 hijriah di masjid secara 

berjamaah dengan saf yang rapat. Fatwa ini terkait dengan situasi pandemi covid-19 

yang secara statistik grafiknya telah menurun. 

c. Fatwa mengenai haramnya eksploitasi orang untuk mengemis dan haram memberi 

pengemis di jalanan dan ruang publik karena dianggap membantu pihak yang 

mengeksploitasi serta mendidik karakter yang tidak baik. 

d. Teranyar adalah fatwa tentang hukum uang panai’, yaitu penjelasan hukum 

mengenai sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat Sulawesi Selatan dan 

merupakan rangkaian proses menuju pernikahan sebelum akad dilaksanakan. 
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MUI secara organisasi memiliki unsur-unsur pengurus, mulai dari unsur 

pimpinan hingga pengurus pada tiap-tiap komisi. Komisi khusus yang bertugas untuk 

melakukan ijtihad fikih mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi 

masyarakat adalah komisi fatwa.119 Sebelum MUI secara resmi mengeluarkan fatwa 

dalam sebuah masalah, maka terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh komisi fatwa, 

hasil dari musyawarah tersebut yang telah disepakati kemudian diumumkan ke publik 

bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa dalam masalah yang dikaji tersebut. 

Metode fatwa MUI telah dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 

1997.120 Metode fatwa tersebut kemudian menjadi acuan bagi pengurus MUI pada 

seluruh tingkatannya dalam menetapkan fatwa terhadap sebuah permasalahan. Dasar-

dasar penetapan fatwa tersebut tertuang pada bagian kedua pasal 2 yang isinya adalah 

sebagai berikut: 

a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar Al-Qur’an dan sunah rasul yang 

mu`tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. 

b. Jika tidak terdapat di dalam Al-Qur’an dan sunah rasul, sebagaimana ditentukan 

pada pasal 2 ayat 1, maka Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan 

ijmak, kias yang muktabar, dan dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsan, maṣāliḥ 

al-Mursalah, dan sadd al-Żarī`ah. 

c. Sebelum pengambilan keputusan fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para 

imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dalil-dalil hukum maupun yang 

berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. 

 
119Irma Suryani, “Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Juris 9, no. 2 (2010): h. 177. 
120Ali Trigiyatno, “Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah”, 

Jurnal Penelitian 8 no. 1 (Mei 2011): h. 62.  
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d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan 

fatwanya dipertimbangkan. Hal tersebut dilakukan untuk menguatkan produk 

hukum yang lahir dari fatwa tersebut. 

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa dasar-dasar fatwa yang 

menjadi pedoman MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah Al-Qur’an, sunah atau hadis, 

ijmak, dan kias. Selain itu, MUI juga berpegang pada dasar-dasar fatwa lainnya untuk 

melengkapi, menunjang, dan menguatkan kesimpulan hukum yang diputuskan. Dasar-

dasar yang dimaksud adalah kaidah-kaidah fikih dan kaidah-kaidah uṣūliyyah. 

Adanya metode dalam mengeluarkan fatwa merupakan suatu keniscayaan, 

sebab fatwa tanpa metode akan menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak memiliki 

tepat dan tidak akurat, bahkan berpotensi menimbulkan kegaduhan. MUI melalui 

komisi fatwanya memiliki beberapa metode pendekatan dalam mengeluarkan fatwa, 

yaitu pendekatan nas qaṭ`ī, pendekatan qoulī, dan pendekatan manhajī.  

Pendekatan nas qaṭ`ī maksudnya adalah dengan mengimplementasikan nas Al-

Qur’an dan hadis Nabi saw. terhadap masalah yang ketetapannya disebutkan dalam Al-

Qur’an dan hadis Nabi saw. Apabila dalam mengkaji suatu masalah yang ketentuan 

hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi saw., maka proses 

penetapan kesimpulan hukum dilakukan dengan pendekatan qoulī dan manhajī.121 Jika 

dicermati, metode pendekatan yang digunakan MUI tersebut merupakan turunan dari 

Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemudian diformulasikan dalam bentuk 

metodologi secara sistematis. 

 
121Ahmad Mukhlishin, dkk, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”, Al Istinbath 3, no. 

2 (2018): h. 175. 



64 

 

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila masalah yang dikaji 

tidak ditemukan dalilnya secara gamblang dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi saw., maka 

penentuan kesimpulan hukumnya ditentukan melalui pendekatan qoulī dan 

pendekatana manhajī.  

Pendekatan qoulī maksudnya adalah metode yang digunakan dalam 

mengeluarkan fatwa dengan berpedoman pada pendapat-pendapat (aqwāl) para imam 

mazhab yang terekam dalam kitab-kitab rujukan utama masing-masing mazhab 

tersebut (al-Kutub al-Mu`tabarah). Pendekatan jenis ini dicukupkan manakala 

kesimpulan hukum suatu persoalan telah ditemukan. Namum apabila pendekatan qoulī 

tersebut belum bisa dijadikan rujukan pada suatu masalah disebabkan adanya faktor 

yang memengaruhinya, maka dilakukan telaah dan kajian ulang terhadap pendapat-

pendapat yang ada lalu kemudian berusaha menyimpulkan hukumnya.122 Meskipun 

demikian, bukan berarti MUI hanya mencukupkan pada pendapat empat mazhab saja, 

akan tetapi pendapat selain dari empat mazhab yang masyhur juga dapat dijadikan 

rujukan tambahan. Hal tersebut dapat dilakukan manakala pendapat tentang masalah 

yang dikaji tidak ditemukan dalam literatur-literatur empat mazhab tersebut. 

Pendekatan manhajī merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

menetapkan fatwa dengan bersandar pada kaidah-kaidah pokok (al-Qawā`id al-

Uṣḥūliyyah) serta cara yang digunakan oleh imam mazhab dalam perumusan hukum 

suatu masalah. Pendekatan manhaji biasanya dilakukan dengan ijtihad secara kolektif, 

yaitu duduk bersama mengkaji suatu masalah dengan mencari titik temu dari beberapa 

pendapat yang berbeda-beda, menganilisis kekuatan dalil masing-masing pendapat, 

dan melakukan analogi pada masalah yang sedang dibahas dengan masalah yang 

 
122Heri Fadli Wahyudi dan Fajar Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

dan Aplikasinya dalam Fatwa”, Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (2018): 127. 
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memiliki ilat yang sama pada masalah yang telah ditetapkan hukumnya.123 Jika 

diperhatikan metode pendekatan manhajī dalam proses penetapan hukum suatu 

masalah yang digunakan oleh MUI tersebut, maka sesungguhnya metode ini juga 

digunakan oleh banyak ulama kontemporer dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya. 

Hal itu dapat dilihat pada berbagai literatur kontemporer yang juga menggunakan 

metode manhajī dalam memilih kesimpulan hukum. 

MUI Sulsel dalam mengeluarkan fatwa mengikuti pedoman dan metode fatwa 

MUI pusat. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum MUI Sulsel periode 2021-

2026 saat ditemui oleh peneliti di kantor sekretariat MUI Sulsel. Beliau juga 

menyebutkan bahwa permasalahan-permasalahan yang muncul dan berkembang di 

masyarakat maka MUI secara umum memiliki wewenang memberikan tanggapan 

terhadap masalah tersebut, mulai dari MUI tingkat daerah, provinsi, dan pusat.124 

Wewenang tersebut hakikatnya telah menjadi salah satu tupoksi utama MUI dalam 

memberikan khidmat kepada umat. 

Keterlibatan MUI Sulsel yang aktif dalam merespon berbagai fenomena di 

masyarakat merupakan sebuah usaha sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan 

permasalahan umat dan bangsa. Beberapa bentuk kegiatan MUI Sulsel tersebut dapat 

ditemukan dalam web resminya, di antaranya adalah kegiatan-kegiatan berikut ini: 

a. Rekomendasi kepada pemprov untuk mengambil tindakan preventif dalam 

pencegahan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada hewan. Hal tersebut dilakukan 

setelah pertemuan antara pengurus MUI Sulsel dan DPW Juleha (Juru Sembelih 

Halal) Sulsel. Rekomendasi tersebut dimaksudkan agar virus PMK tidak tersebar 

 
123Ahmad Mukhlishin, dkk, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”, Al Istinbath 3, no. 

2 (2018): 176.  
124Muammar Bakry (49 tahun), Sekretaris Umum MUI Sulsel Periode 2021-2026, Wawancara, 

Makassar, 8 Agustus 2022. 
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luas menjangkiti hewan yang ada, termasuk hewan kurban. MUI Sulsel menekankan 

bahwa hewan kurban yang cacat tidak bisa dijadikan hewan kurban. Oleh sebab itu 

penting untuk melakukan tindakan preventif dalam masalah ini.125 Rekomendasi 

tersebut disampaikan beberapa bulan sebelum perayaan hari raya iduladha 1443 H, 

mengingat hari raya iduladha merupakan hari raya yang identik dengan 

penyembelihan hewan kurban yang sehat dan tidak cacat. 

b. Ceramah agama Ketua Umum MUI Sulsel yang dilaksanakan oleh pemprov di 

Rumah Jabatan Gubernur Sulsel. Ketua Umum MUI Sulsel dalam ceramahnya 

mengingatkan tentang tanggung jawab gubernur di akhirat. Demikian pula beliau 

menuturkan pengajian yang diinisiasi oleh Pemprov tersebut merupakan bukti kerja 

sama yang baik antara ulama dan pemerintah.126 Hal tersebut menunjukkan bahwa 

MUI Sulsel sebagai mitra dan partner pemerintah telah melakukan sebuah tugas 

mulia, yaitu tampilnya MUI Sulsel sebagai penasihat Pemprov Sulsel dalam 

menjalankan amanah pemerintahannya. 

c. Dukungan MUI Sulsel kepada Densus 88 dalam memberantas tindakan terorisme. 

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum MUI Sulsel tatkala menerima 

kunjungan Anggota Densus 88 Bagian Identifikasi dan Sosial (Idensos) Sulsel. 

Perwakilan Densus 88 menyampaikan maksud dan tujuannay melakukan kunjungan 

ke MUI Sulsel, yaitu untuk menjalin komunikasi bersama MUI Sulsel untuk 

menghindari kesalahan persepsi dalam pengamanan terduga terorisme. Kunjungan 

 
125MUI Sulsel: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma, “MUI Sulsel dan DPW Juleha Minta 

Pemprov Antisipasi Virus PMK, Situs Resmi MUI Sulsel, MUI Sulsel dan DPW Juleha Minta Pemprov 

Antisipasi Virus PMK – Majelis Ulama Indonesia (22 Mei 2022). 
126MUI Sulsel: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma, “Ceramah di Pengajian Pemprov, 

Ketum MUI Sulsel Ingatkan Tanggung Jawab Gubernur di Akhirat, Situs Resmi MUI Sulsel, Ceramah 

di Pengajian Pemprov, Ketum MUI Sulsel Ingatkan Tanggung Jawab Gubernur di Akhirat – Majelis 

Ulama Indonesia (17 Juni 2022). 

https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35269/mui-sulsel-dan-dpw-juleha-minta-pemprov-antisipasi-virus-pmk/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35269/mui-sulsel-dan-dpw-juleha-minta-pemprov-antisipasi-virus-pmk/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35862/ceramah-di-pengajian-pemprov-ketum-mui-sulsel-ingatkan-tanggung-jawab-gubernur-di-akhirat/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35862/ceramah-di-pengajian-pemprov-ketum-mui-sulsel-ingatkan-tanggung-jawab-gubernur-di-akhirat/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35862/ceramah-di-pengajian-pemprov-ketum-mui-sulsel-ingatkan-tanggung-jawab-gubernur-di-akhirat/
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tersebut juga dimaksudkan sebagai pencegahan dini adanya tindakan terorisme di 

Suslel.127 Pernyataan MUI Sulsel mengenai dukungan pemberantasan terorisme 

merupakan bentuk kepedulian ulama dalam mencegah tindakan-tindakan yang 

mengatasnamakan ajaran Islam. Sikap MUI Sulsel tersebut juga perlu diapresiasi 

karena telah mengambil langkah solutif sekaligus edukatif untuk masyarakat dalam 

pemberantasan tindakan terorisme yang kerap meresahkan dan mengganggu 

ketertiban serta keamanan masyarakat. 

d. Kegiatan talkshow yang diadakan oleh MUI Sulsel dalam rangka memberi 

pemahaman ideologi transnasional radikal. Komisi Hubungan Luar Negeri dan 

Kerjasama Internasional (HLN dan KI) MUI Sulsel menjadi inisiator kegiatan 

tersebut yang digelar secara hybrid (luring dan daring). Tujuan utama kegiatan itu 

adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat menghindari 

paham radikal. Ketua Komisi HLN dan KI dalam kesempatan tersebut menyatakan 

bahwa latar belakang isu ini diangkat adalah adanya gerakan yang sangat 

mengganggu persatuan umat dan bangsa.128 Terlakasananya kegiatan tersebut 

menunjukkan bahwa MUI Sulsel telah berupaya mengayomi sekaligus membantu 

pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang paham radikal. 

e. Seminar nasioanl yang diinisiasi oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) 

MUI Sulsel yang dilaksanakan di Auditorium K. H. Muhyiddin Zein Universitas 

Islam Makassar (UIM). Ketua komisi PEU MUI Sulsel menyebutkan dalam 

kesempatan tersebut bahwa tujuan diadakannya seminar nasional ini adalah dalam 

 
127Bidik Nasional, “Ketua MUI Sulsel Mendukung Densus 88 Memberantas Terorisme, Situs 

Resmi Bidik Nasional, Ketua MUI Sulsel mendukung Densus 88 memberantas Terorisme - BN Nasional 

(bidiknasional.id) (24 November 2021). 
128MUI Sulsel: Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukuuma, “MUI Sulsel Adakan Talkshow Beri 

Pemahaman Ideologi Transnasional Radikal, Situs Resmi MUI Sulsel, MUI Sulsel Adakan Talkshow 

Beri Pemahaman Ideologi Trans Nasional Radikal. – Majelis Ulama Indonesia (19 Desember 2021). 

https://bidiknasional.id/2021/11/24/ketua-mui-sulsel-mendukung-densus-88-memberantas-terorisme/
https://bidiknasional.id/2021/11/24/ketua-mui-sulsel-mendukung-densus-88-memberantas-terorisme/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/32959/mui-sulsel-adakan-talkshow-beri-pemahaman-ideologi-trans-nasional-radikal/
https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/32959/mui-sulsel-adakan-talkshow-beri-pemahaman-ideologi-trans-nasional-radikal/
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rangka merespon perkembangan ekonomi yang ada sekarang ini, dengan harapan 

agar mahasiswa memiliki kepekaan dalam menatap perkembangan dan perubahan 

keadaan perekonomian. Seminar nasional tersebut juga dirangkaikan dengan 

Pelantikan Pengurus Klinik Bisnis Syariah (KLIBIS) MUI Sulsel yang diharapkan 

berperan dalam memberikan konsultasi, bimbingan, dan simulasi pengejawantahan 

bisnis syariah bagi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.129 Pelaksanaan 

kegiatan seminar nasional tersebut merupakan bukti kepedulian MUI Sulsel dalam 

rangka perbaikan keadaan ekonomi umat dan bangsa, karena ekonomi yang bagus 

merupakan awal dari kesejahteraan hidup masyarakat suatu bangsa. 

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh MUI Sulsel tersebut 

merupakan sinyal terang dalam menyongsong kebangkitan umat dan bangsa. Oleh 

sebab itu, peran MUI Sulsel sebagai mitra pemerintah diharapkan mampu membentuk 

pemerintahan dan masyarakat yang menjalankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan 

untuk menciptakan kesejahteraan hidup bagi seluruh elemen masyarakat. Allah Swt. 

berfirmuan dalam QS al-A`rāf/7: 96. 

ل ف ت حۡن اَع ل يَۡأ هۡل َأ نََّو ل وَۡ و ٱت َّق وۡاَ   َ(96...)َو ٱلۡأ رۡضََِٱلسَّم اأءََِمِ نَ هِمَب  ر كٓ تَٱلۡقُر ىأَٓء ام نُواَ 
Terjemahnya: 

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan keoada mereka berkah dari langit dan bumi …130 

Ayat tersebut menerangkan bahwa apabila penduduk suatu negeri beriman dan 

bertakwa maka Allah swt. akan menurungkan berbagai jenis keberkahan dari langit dan 

bumi,131 dan keberkahan tersebut merupakan sebab datangnya kesejahteraan hidup. 

 
129MUI Digital, “Gubernur Buka Seminar Nasional Komisi PEU MUI Sulsel, Situs Resmi MUI, 

Gubernur Buka Seminar Nasional Komisi PEU MUI Sulsel – Majelis Ulama Indonesia (26 September 

2022). 
130Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 237. 
131Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, Tafsīr al-Marāgī, vol. 9 (Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa 

Maṭba`ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulādih, 1946), h. 14. 

https://mui.or.id/mui-provinsi/38258/gubernur-buka-seminar-nasional-komisi-peu-mui-sulsel/
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B. Eksistensi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan 

Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar 

Pembuatan Undang-undang atau peraturan adalah salah satu tupoksi penting 

sebuah instansi yang memiliki kepentingan dengan asas pembinaan dan pengendalian 

pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.132 Instansi atau lembaga pemerintahan 

dalam hal ini merupakan garda terdepan dalam merumuskan sebuah undang-undang 

atau peraturan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan demi tercapainya 

kesejahteraan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di bawah 

kekuasaannya.  

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan bahwa pembuatan undang-

undang adalah perkara yang tidak mudah karena selain menyangkut tentang tatanan 

hidup masyarakat luas, sebuah undang-undang juga merupakan pedoman hidup 

masyarakat yang akan digunakan dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu, bukan 

merupakan hal yang mengherankan apabila sebuah undang-undang dapat berubah dari 

waktu ke waktu, sebagai bentuk penyesuaian terhadap keadaan yang dihadapi 

sebagaimana perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat pada bab VI Pasal 18 ayat (1) dan (2) amendemen 

yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 

provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

 
132Ariel R. Warouw, “Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembentukan Perda”, Lex 

Administratum 2, no. 1 (2014): h. 6. 
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Undang-Undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan.133 Aturan tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan 

pemerintahan di Indonesia tidak dilaksanakan di pusat saja, akan tetapi terdapat 

wewenang otonom kepada daerah untuk menyelenggarakan sistem pemerintahannya. 

Undang-Undang atau peraturan di Indonesia secara umum terdiri dari peraturan 

yang berasal dan dibuat di pusat, serta peraturan yang berasal dan dibuat di daerah. 

Ruang lingkup peraturan dari pusat berlaku secara nasional dan lebih luas 

jangkauannya dibanding peraturan daerah yang hanya berlaku pada daerah tertentu 

saja. Meskipun demikian, perda merupakan hal urgen dalam sistem pemerintahan di 

Indonesia yang memiliki wilayah luas dan terdiri dari beberapa daerah yang memiliki 

latar belakang budaya berbeda-beda. 

Peraturan daerah (perda) termasuk instrumen penting sebagai manifestasi 

otonomi daerah dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan dareah beserta 

fasilitas pendukungnya.134 Adanya hak pembuatan perda memberikan peluang kepada 

setiap daerah dalam menentukan peta pemerintahannya, termasuk membuat aturan 

khusus yang dipandang perlu untuk diberlakukan pada daerah tertentu saja dan tidak 

berlaku untuk daerah lainnya. 

Pemerintah Kota Makassar dalam menjalankan pemerintahannya telah 

membuat beberapa perda, di antaranya adalah Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 

2008 tentang penanganan anak jalanan dan pengemis. Perda tersebut terilhami dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 504 dan 505 Buku ketiga tentang 

 
133Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab VI, pasal 1 dan 2. 
134Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung 

Otonomi Daerah”, DIH: Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (Februari 2014): h. 22. 
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tindak pidana pelanggaran.135 Lahirnya perda tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kota (pemkot) Makassar telah mengejawantahkan pasal 18 ayat (1) dan (2) 

amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) 1945, yaitu setiap daerah memiliki domain dalam menyelenggarakan 

pemerintahannya termasuk di dalamnya domain pembuatan perda. 

Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, 

gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar terdiri dari 8 bab dan 60 

pasal. Perda ini ditetapkan di Makassar pada tanggal 07 September 2008, kemudian 

diundangkan dan berlaku mulai tanggal 10 September 2008.136 Perda ini kemudian 

menjadi payung hukum dalam menangani persoalan anak jalanan dan pengamen di 

Kota Makassar sejak tanggal ditetapkannya sampai hari ini. 

Pemkot Makassar selain memiliki landasan hukum dalam menetapkan perda 

ini, juga memiliki pedoman yang menjadi rujukan dalam penetapannya. Hal tersebut 

disampaikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kabag Kesra) Kota 

Makassar tatkala ditemui oleh peneliti dan ditanya ihwal pedoman pembuatan Perda 

Kota Makassar. 

Kabag Kesra Kota Makassar menyatakan bahwa pemerintah memiliki pedoman 

yang jelas dan perundang-undangan tentang penanganan kemiskinan.137 Adanya 

pedoman yang jelas dalam mengeluarkan perda ini  memberi kekuatan hukum 

tersendiri pada perda yang dikeluarkan. Pedoman juga dapat memudahkan proses 

pembuatan perda mulai dari tahap penyusunan hingga terbitnya perda tersebut. 

 
135Fachrurrozy Akmal, “Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Uang Kepada Pengemis 

di Kota Makassar (Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 

Pengemis, dan Pengamen”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 3. 
136Wali Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008, h. 42. 
137Mohammad Syarief (45 tahun), Kabag Kesra Kota Makassar, Wawancara, Makassar, 8 

Agustus 2022. 
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C. Upaya Ulama dan Umara Sulsel dalam Penanganan Anak Jalanan dan 

Pengemis di Kota Makassar 

Ulama dan umara adalah dua term yang secara bahasa berasal dari bahasa Arab 

dan telah menjadi bahasa Indonesia. Makna ulama sebagaimana disebutkan dalam 

KBBI memiliki arti orang yang pandai dalam pengetahuan agama Islam, sedangkan 

umara disebutkan memiliki arti pemimpin pemerintahan.138 Keduanya merupakan 

unsur penting dan saling melengkapi dalam sebuah sistem kehidupan yang telah 

ditetapkan oleh Islam. 

Islam dalam memandang urgensi kedudukan ulama dan umara senantiasa 

memotivasi orang-orang beriman untuk mengikuti ketentuan ulama sebagai 

representasi Al-Qur’an dan hadis, serta menaati perintah umara yang tidak menyelisihi 

ketentuan ulama. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā’/4: 59. 

َو أوُ لَِ ٱلرَّسُول  و أ طِيعُواَ  ٱلَََّّ  أ طِيعُواَ  َء ام نُ وأاَ  ََ(59...)َمِنكُمَِۡۖٱلۡأ مۡرََِيَ أٓ ي ُّه اَٱلَّذِين 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, ta’atillah Allah dan ta’atillah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu …139 

Ulī al-Amr dalam ayat tersebut adalah para umara, hakim, dan mufti yang 

diminta oleh syariat untuk ditaati dengan syarat tidak memerintahkan pada 

kemaksiatan.140 Syarat tersebut penting ditegaskan sebab para umara, hakim, dan mufti 

adalah manusia biasa yang berpotensi memerintah dan mengajak kepada kemungkaran, 

sehingga ketaatan kepada mereka bergantung pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, 

yaitu tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat. 

 
138Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 42 dan 1586. 
139Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 128. 
140ʿAbd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ʿ Abdillāh al-Saʿdī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām 

al-Mannān (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 80. 
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1. Peran ulama Sulsel dalam merespon persoalan anak jalanan dan pengemis 

MUI Sulsel sebagai lembaga representatif yang menyatukan ulama Sulsel dari 

berbagai latar belakang ormas telah mengambil bagian dalam penanganan persoalan 

anak jalanan dan pengemis di Kota Makassar. Peran tersebut dibuktikan dengan 

terbitnya fatwa MUI Sulsel tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan 

ruang publik. 

Latar belakang terbitnya fatwa tersebut adalah adanya keresahan dan 

permintaan dari masyarakat kepada MUI Sulsel untuk menjelaskan pandangannya 

mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan tempat umum.141 MUI 

Sulsel sebagai mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang di 

tengah masyarakat akhirnya melakukan kajian mengenai hal tersebut hingga 

diterbitkannya fatwa untuk dijadikan rujukan terhadap persoalan yang dimaksud. 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris MUI Sulsel bahwa yang 

melatarbelakangi terbitnya fatwa tersebut adalah banyaknya permintaan tanggapan 

kepada MUI Sulsel mengenai Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. 

Sebelum itu juga sudah ada uji publik terhadap perda tersebut yang dilakukan oleh 

MUI Kota Makassar.142 Uji publik yang dimaksud adalah sebuah seminar yang berisi 

kajian dan pembahasan mengenai perda tersebut. 

Berdasarkan keterangan itu maka MUI Sulsel segera merespon keadaan 

tersebut dengan melakukan sidang muzakarah dan hasilnya adalah dengan terbitnya 

fatwa MUI Sulsel mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang 

publik dengan harapan dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. 

 
141Najmuddin H. Abd. Safa (71 tahun), Wawancara, Makassar, 8 Agustus 2022. 
142Muammar Bakry (49 tahun), Wawancara, Makassar, 8 Agustus 2022. 
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Fatwa MUI Sulsel mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis tersebut 

disampaikan secara morel, sehingga fatwa ini memiliki ikatan morel terhadap 

masyarakat.143 Hal tersebut disebabkan karena fatwa tidak memiliki kekuatan hukum 

yang mengikat sebagaimana keputusan hakim atau perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh sebab itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat nasihat dan wejangan 

perspektif syariat dalam menjelaskan serta menetapkan baik buruknya sesuatu. 

Fatwa tersebut semakin eksis tatkala diliput dan digaungkan oleh media-media 

luar negeri yang berbahasa Inggris, sehingga fatwa ini telah terekspos secara nasional 

dan internasional. Selain itu, terdapat wacana untuk menindaklanjuti fatwa ini dalam 

bentuk undang-undang karena isu yang diangkat merupakan isu nasional.144 Eksistensi 

tersebut adalah bukti bahwa fatwa ini mendapatkan respon yang baik dari masyarakat 

luas, sehingga diharapkan masalah eksploitasi dan mengemis ini dapat diselesaikan dan 

tidak lagi berkembang di tengah masyarakat khususnya di daerah perkotaan. 

Harapan MUI Sulsel dalam menangani masalah eksploitasi dan keberadaan 

pengemis di jalanan dan ruang publik dapat dilihat pada rekomendasi fatwanya. 

Rekomendasi fatwa tersebut menyatakan bahwa hendaknya lembaga pengelola zakat 

dan lembaga kemanusiaan lainnya bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan 

pembinaan, serta ada tindakan dari pihak penegak hukum kepada pihak yang 

mengeksploitasi orang karena dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan..145 Oleh sebab 

itu, terbitnya fatwa ini diharapkan dapat mengedukasi seluruh masyarakat untuk 

bekerjasama dalam memberikan pembinaan dan pencerahan kepada para pelaku 

eksploitasi dan para pengemis di jalanan dan tempat umum. 

 
143Muammar Bakry (49 tahun), Wawancara, Makassar, 8 Agustus 2022. 
144Muammar Bakry (49 tahun), Wawancara, Makassar, 8 Agustus 2022. 
145MUI Sulsel, Fatwa tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang 

Publik, Makassar, 27 Oktober 2021, h. 7. 
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2. Upaya Pemkot Makassar dalam menangani persoalan anak jalanan dan 

pengemis 

Pemkot Makassar sebagai sebuah lembaga pemerintahan di Kota Makassar 

telah berupaya menangani persoalan eksploitasi dan kegiatan meminta-minta di jalanan 

dan ruang publik. Bukti konkret dari upaya tersebut adalah dengan terbitnya Perda Kota 

Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 

Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. 

Kabag Kesra Kota Makassar (Mohammad Syarief) menyatakan saat 

dikonfirmasi oleh peneliti bahwa yang melatarbelakangi terbitnya perda tersebut 

adalah adanya keprihatinan pemerintah melihat situasi keberadaan pengemis di jalanan 

dan tempat umum. Pak Syarief juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak menutup 

mata mengenai keberadaan masyarakat miskin, akan tetapi yang tidak diperbolehkan 

adalah cara mencari rezeki dengan mengemis.146 Kepedulian terhadap masyarakat 

miskin adalah kewajiban bagi pemerintah. Akan tetapi kepedulian tersebut 

diimplementasikan dengan memberikan pembinaan sebagaimana termaktub dalam 

perda tersebut, bukan dengan membiarkan mereka mengemis. 

Pembiaran sebagian masyarakat meminta-minta adalah bentuk ketidakpedulian 

pemerintah kepada masyarakatnya. Hal tersebut sangat berpotensi melahirkan sifat 

buruk terhadap psike masyarakat, misalnya melahirkan individu yang memiliki 

karakter malas bekerja disebabkan terbiasa dengan perilaku meminta-minta. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikemukakan bahwa persoalan anak 

jalanan adalah masalah serius yang berkembang di masyarakat khususnya daerah 

perkotaan, serta merupakan indikasi kesejahteraan sosial yang tidak merata. 

 
146Mohammad Syarief (45 tahun), Wawancara, Makassar, 8 Agustus 2022. 
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Pemkot Makassar dalam menangani masalah anak jalanan dan pengemis 

mengimplementasikan beberapa model kebijakan pendekatan penanggulangan anak 

jalanan di Kota Makassar,147 antara lain sebagai berikut: 

a. Model pendekatan berbasis keluarga, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

ditujukan kepada keluarga (orang tua atau wali) anak jalanan yang memiliki fungsi 

penguatan keluarga. Hal yang ditekankan pada model pendekatan ini adalah 

merubah paradigma berpikir para orang tua dalam menjalankan perannya sebagai 

orang tua dan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. 

b. Model pendekatan berbasis panti, yaitu model pendekatan yang dilaksanakan dalam 

bentuk pelayanan keasramaan. Konsepnya adalah mengelompokkan anak jalanan 

berdasarkan jenis kelamin dan jenis keterampilan anak. 

c. Model pendekatan berbasis komunitas, yaitu sebuah pendekatan dengan 

memanfaatkan peran masyarakat sebagai basis pelayanan. Model pendekatan ini 

dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan yang bermanfaat di sekitar 

tempat tinggal anak jalanan. 

d. Model pendekatan berbasis rumah semi panti sosial, yaitu sebuah konsep 

penanggulangan anak jalanan dengan menyediakn rumah singgah bagi anak jalanan 

dan keluarga atau orang tuanya. Rumah singgah tersebut dijadikan tempat 

konsultasi anak jalanan mengenai persoalan hidup yang dihadapi serta edukasi dari 

pihak pengelola untuk memberikan pemahaman dan solusi dari kenyataan hidup 

yang sedang dihadapi. Sesuai dengan Namanya yaitu rumah singgah maka anak 

jalanan tidak menginap di rumah tersebut, mereka tetap menginap di penginapan 

masing-masing. 

 
147Ronawaty Anasiru, “Implementasi Model-model Kebijakan Penanggulnagan Anak Jalanan 

di Kota Makassar”, Sosiokonsepsia 16, no. 2 (2011): h. 181. 



77 

 

 

Berdasarkan keterangan tersebut mengenai model pendekatan yang digunakan 

oleh Pemkot Makassar dalam penanganan anak jalanan maka diketahui bahwa 

implementasi kebijakan pemkot memerlukan dukungan dari berbagai pihak demi 

efektivitas program yang telah dibuat. Termasuk dalam hal ini adalah keterlibatan MUI 

Sulsel yang telah mengeluarkan fatwa mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis di 

jalanan dan tempat umum. Fatwa tersebut merupakan bentuk dukungan ulama Sulsel 

kepada pemerintah dalam menangani salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat. 

Upaya Pemkot Makassar dalam menangani masalah eksploitasi dan pengemis 

termaktub secara rinci dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 dan dilaksanakan dengan 

melakukan beberapa program kegiatan.148 Bentuk pelaksanaan perda tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Menjalankan program pembinaan yang meliputi pembinaan pencegahan, 

pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi sosial. 

b. Mengambil tindakan tegas untuk mengurangi perilaku eksploitasi. 

c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan memberikan penguatan keluarga 

secara berkala, terencana, dan terarah, serta memperhatikan keterampilan yang 

dimiliki tiap-tiap individu yang dibina. 

d. Memberikan bimbingan lanjutan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan 

monitoring evaluasi dari program pemberdayaan sebelumnya. 

e. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menangani masalah ini, yaitu 

dengan tidak memberikan uang kepada anak jalanan sebagai bentuk pembinaan 

kepada mereka. 

 
148Siti Hajar, “Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Masalah Sosial (Studi Kebijakan 

Publik terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 

Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat, dan Politik 

UIN Alauddin, 2016), h. 43-44. 
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Bentuk pelaksanaan perda tersebut selanjutnya dijabarkan dalam strategi-

strategi pembinaan yang dapat dikelompokkan dalam lima bentuk pembinaan.149 

Kelima bentuk strategi pembinaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pembinaan yang meliputi pembinaan pencegahan dan pembinaan lanjutan. 

Pembinaan pencegahan bertujuan untuk mencegah perkembangan dan perluasan 

jumlah penyebaran permasalahan penyebab adanya anak jalanan, gelandangan, 

pengemis, dan pengamen. Sedangkan pembinaan lanjutan bertujuan untuk 

meminimalisir atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, 

gelandangan, pengemis, dan pengamen. 

b. Rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memantapkan tingkat kesejahteraan sosial 

bagi penerima layanan, sehingga mampu melakukan kembali fungsi sosialnya 

dalam tata kehidupan masyarakat. 

c. Pemberdayaan, yaitu pemberdayaan keluarga atau wali yang bertujuan untuk 

memberikan pembinaan melalu keluarga atau wali dengan membuka peluang bagi 

mereka untuk melakukan beberapa kegiatan bermanfaat, seperti membangun usaha-

usaha kecil dan mereka diberi modal untuk hal tersebut. 

d. Bimbingan lanjutan, yaitu usaha lanjutan dari beberapa usaha sebelumnya yang 

dilakukan dalam bentuk pengontrolan dan evaluasi terhadap program kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

e. Partisipasi masyarakat, yaitu keikutsertaan masyarakat mengambil peran dalam 

menangani masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Masyarakat baik adalah 

masyarakat yang menaati aturan yang berlaku demi kesejahteraan bersama. 

 
149Hamsyukur dan Firman Umar, “Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 

2 Tahun 2008 di Kota Makassar”, Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan 

Pancasila, dan Kewarganegaraan 4, no. 1 (Maret 2017): 43-57. 
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Implementasi perda tersebut sebagaimana telah disebutkan beserta strategi 

pelaksanaannya diharapkan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan 

pembinaan sejatinya telah termaktub dalam perda tersebut,150 yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman 

masyarakat; 

b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga 

negara yang harus dihormati; 

c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan 

kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat; 

d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan 

bermasyarakat; 

e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat 

melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai; 

f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu 

dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara. 

Perda ini tidak hanya mengatur strategi dan tujuan pembinaan yang dilakukan 

oleh pemerintah, akan tetapi di dalamnya juga terdapat aturan mengenai larangan 

memberi kepada peminta-minta di jalanan dan tempat umum secara langsung, 

melainkan pemberian tersebut hendaknya melalui lembaga-lembaga resmi.151 

Larangan memberi kepada pengemis dalam perda tersebut mendapat dukungan dari 

MUI Sulsel dalam fatwanya yang menyatakan haramnya memberi kepada pengemis 

karena mendukung pihak yang mengeksploitasi dan tidak mendidik karakter yang baik. 

 
150Wali Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008, h. 42. 
151Adriana Mustafa, “Implementasi Pasal 504-505 KUHP dan Perda No. 2 Tahun 2008 terhadap 

Pembinaan Tunawisma di Kota Makassar”, Al-Risalah 21, no. 1 (Mei 2021): 68. 
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Larangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (1) menyatakan 

bahwa setiap orang atau sekelompok orang tidak dibenarkan memberi uang dan/atau 

barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Selanjutnya 

mengenai sanksi bagi yang melanggar ketentuan pasal ini disebutkan dalam pasal 54 

ayat (1) dan (2),152 redaksinya adalah sebagai berikut: 

a. Pelanggaran atas ketentuan pada pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam 

dengan sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan; 

b. Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah: 

1) Sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp1.500.000,- (satu juta lima 

ratus ribu rupiah). 

2) Sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. 

Sanksi atau hukuman bagi pelanggar sebuah kebijakan merupakan untuk 

meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta 

termasuk upaya dalam memaksimalkan jalannya kebijakan tersebut. Oleh karena itu, 

adanya aturan mengenai sanksi ini diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan 

pembuatan perda ini. 

Sanksi terhadap orang yang memberi kepada pengemis di jalanan dan ruang 

publik sejatinya mencakup sanksi duniawi sebagaimana diatur dalam perda ini, 

demikian pula sanksi ukhrawi sebagaimana disebutkan dalam fatwa MUI Sulsel 

Nomor 1 Tahun 2021. 

Melihat usaha pemerintah dalam upaya penanganan masalah anak jalanan dan 

semisalnya sebagaimana yang tertuang dalam perda tersebut, kemudian strategi dan 

Langkah-langkah pembinaan yang diberikan, bahkan pemberian sanksi bagi pelanggar 

 
152Wali Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008, h. 33 dan 37. 
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ketentuan yang telah ditetapkan, maka seyogianya dapat mengatasi masalah ini. Akan 

tetapi realitas di lapangan tidak mengatakan demikian, sebab sejak diterbitkannya 

perda tersebut sampai saat ini ternyata belum mampu mengatasi masalah anak jalanan 

dan peminta-minta secara khusus di daerah perkotaan. 

Realitas tersebut dibuktikan dengan terbitnya fatwa MUI Sulsel Nomor 1 

Tahun 2021 tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. 

Terbitnya fatwa tersebut merupakan indikasi bahwa keberadaan perda yang mengatur 

tentang anak jalanan dan pengemis selama ini belum mampu mengatasi masalah ini. 

Oleh sebab itu, terbitnya fatwa tersebut diharapkan mampu mendongkrak eksistensi 

Perda Kota Makassat Nomor 2 Tahun 2008 dan dapat diindahkan oleh seluruh elemen 

masyarakat, mulai dari pihak yang mengeksploitasi, anak jalanan, gelandangan, 

pengemis, peminta-minta, dan seluruh masyarakat pada umumnya. 

Pemkot Makassar dalam mengatasi persoalan anak jalanan dan pengemis 

khususnya pada lingkup daerah perkotaan memiliki beberapa faktor pendukung dan 

faktor penghambat sebagaimana yang dikemukakan oleh Asrul Nurdin dalam 

penelitiannya.153 Faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tersedianya regulasi yang cukup memadai, yaitu dengan terbitnya Perda Kota 

Makassar Nomor 2 Tahun 2008; 

b. Kerja sama antara pemda dan perusahaan swasta; 

c. Adanya SDM yang memadai untuk membina anak jalanan; 

d. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaan tersebut; 

e. Anggaran yang memadai. 

 
153Asrul Nurdin, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Poloitik Universitas Hasanuddin, 2013), h. 125. 
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Faktor pendukung tersebut diharapkan mampu meningkatkan animo dan 

kinerja pemerintah dalam menangani persoalan anak jalanan dan pengemis, walupun 

tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemerintah tersebut. Faktor-faktor penghambat yang 

dimaksud juga disebutkan oleh Asrul Nurdin dalam penelitiannya,154 yaitu sebagai 

berikut: 

a. Modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi; 

b. Kemiskinan; 

c. Perubahan sosial; 

d. Kondisi sosial. 

Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat sebagaimana yang telah 

disebutkan merupakan cara untuk memaksimalkan ikhtiar dalam menangani masalah 

eksploitasi anak jalanan dan kegiatan mengemis di jalanan dan tempat umum. Caranya 

adalah dengan mengimplementasikan dan berusaha menjalankan dengan baik faktor-

faktor pendukungnya dan mencari solusi terhadap faktor yang menjadi hambatan 

dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah tersebut. 

Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 secara khusus yang merupakan 

salah satu faktor pendukung dalam menangani persoalan eksploitasi pengemis dan 

anak jalanan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pelaksanaannya, yaitu faktor 

substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, dan faktor sarana dan 

prasarana.155 Penjelasan mengenai faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

 
154Asrul Nurdin, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar”, h. 130. 
155Sakman, “Studi tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota 

Makassar”, Jurnal Supremasi 11, no. 2 (Oktober 2016): 214. 
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a. Faktor substansi hukum, yaitu norma dan pola perilaku manusia yang berada dalam 

ruang lingkup sistem hukum tersebut. Substansi Perda Kota Makassar Nomor 2 

Tahun 2008 adalah terfokus pada pencegahan dan larangan anak turun ke jalanan 

tanpa memberikan solusi dalam waktu jangka panjang untuk memberikan 

pembinaan terhadap anak jalanan dan agar mereka tidak lagi turun ke jalan. 

b. Faktor struktur hukum, yaitu sebuah sistem yang mengatur tentang bagaimana 

hukum dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya demi peningkatan efektivitias 

penerapan hukum dan peran pihak penegak hukum sesuai dengan tupoksinya 

masing-masing. Oleh sebab itu, peran struktur hukum pelaksana Perda Kota 

Makassar Nomor 2 Tahun 2008 sangat memengaruhi maksimal tidaknya eksistensi 

dan implementasi perda tersebut. 

c. Faktor budaya hukum, yaitu kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara dalam 

menaati hukum yang telah ditetapkan. Kepatuhan penyelenggara negara terhadap 

hukum yang berlaku sangat memengaruhi kesadara masyarakat untuk taat terhadap 

aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara tersebut. Para pembuat aturan 

hendaknya melakukan pengawasan dalam menjalankan aturan yang berlaku, bukan 

sekadar menetapkan hukum tanpa pengawasan berarti dalam menjalankannya. 

Sebab budaya penetapan hukum tanpa pengawasan menyebabkan pelaksanaan 

hukum tidak berjalan sesuai harapan. 

d. Faktor sarana dan prasarana, yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan sebagai 

penunjang dalam menyelenggarakan suatu proses untuk mencapai maksud dan 

tujuan tertentu. Ketersediaan atau keterbatasan sarana dan prasarana sangat 

berpengaruh pada kinerja struktur hukum dalam menjalankan Perda Kota Makassar 

Nomor 2 Tahun 2008 tersebut. 



84 

 

 

Amanat pengejawantahan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 

diberikan kepada Dinas Sosial Kota Makassar yang dituntut untuk menerapkan asas 

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan amanat tersebut, baik 

secara vertikal maupun horizontal.156 Secara vertikal yaitu antara pelaksana tugas dari 

pihak Dinas Sosial dengan pihak yang berada di atasnya atau di bawahnya, sedangkan 

secara horizontal maksudnya adalah kerja sama antara sesama petugas pelaksana dalam 

menjalankan tugasnya. 

Dinas Sosial Kota Makassar dalam menjalankan amanat tersebut telah 

menerapkan beberapa strategi untuk memaksimalkan pelaksanaan Perda Kota 

Makassar Nomor 2 Tahun 2008.157 Strategi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi masyarakat, yaitu upaya penanganan anak 

jalanan dengan memerhatikan kondisi masyarakat sehingga mereka tidak merasa 

dibatasi kebebasannya dalam menghadapi masalah ekonomi. 

b. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu merupakan aspek yang sangat 

fundamental dalam memberikan terobosan baru untuk menjalankan konsep 

penanganan yang baik terhadap masalah anak jalanan. 

c. Partisipasi masyarakat, yaitu upaya Dinas Sosial dalam memberikan contoh kepada 

masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menangani masalah tersebut. 

d. Sosialisasi, yaitu sebuah usaha penanganan yang dilakukan dengan 

menyosialisasikan aturan-aturan mengenai pembinaan dan pencegahan maraknya 

tindakan eksploitasi dan mengemis di jalanan dan tempat umum. 

 
156Endang Sri Hidayah, “Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, 

Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”, Jurnal Kebijakan Pemerintahan 

3, no. 2 (2020): 93. 
157Syahruddin, dkk, “Strategi Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar”, 

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 5, no. 4 (November 2021): 1624. 
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Untuk mencegah permasalahan eksploitasi dan anak jalanan agar tidak semakin 

berkembang dari waktu ke waktu maka salah satu strategi yang ditawarkan kepada 

pihak pemerintah adalah upaya penanganan dengan menggunakan pendekatan sosial 

dan budaya.158 Implementasi pendekatan sosial budaya ini dapat dilakukan dengan cara 

berikut ini: 

a. Mengembalikan anak jalanan ke tatanan sosial dan buadaya yang normatif dengan 

cara menanamkan mental yang baik agar menjadi pribadi yang kuat dan menjauhi 

perilaku yang tidak terpuji. 

b. Dukungan dari masyarakat umum secara kultural agar tidak memberi, dengan 

harapan para anak jalanan bisa berhenti dari aksinya. 

c. Menyediakan lingkungan yang layak bagi mereka, yaitu lingkungan yang jauh dari 

tindakan meminta-minta. Selain itu, pembinaan hendaknya dilakukan secara 

berkelanjutan disertai pendampingan dan pembekalan pelatihan keterampilan kerja 

serta modal usaha, sehingga mereka memiliki pekerjaan selain meminta-minta. 

d. Memberikan edukasi kepada mereka bahwa keberadaannya di daerah perkotaan 

hendaknya menjadi bagian dari keramahan kota, sehingga identitas negatif tersebut 

berubah menjadi peran positif dalam lingkup daerah perkotaan. 

e. Mengembalikan mereka ke daerah asalnya dan menyiapkan lapangan pekerjaan. 

Segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah serta unit 

pemerintahan yang terkait dalam menangani masalah eksploitasi anak jalanan dan 

pengemis sejatinya dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, kesadaran 

masyarakat dalam menjalankan aturan pemerintah dan himbauan ulama dalam hal ini 

sangat membantu penanganan masalah tersebut. 

 
158Arpin, dkk, “Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar”, 

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) 6, no. 1 (Januari 2022): 2074. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI QAWĀ`ID FIQHIYYAH TERHADAP FATWA MUI 

SULSEL MENGENAI EKSPLOITASI DAN KEGIATAN MENGEMIS DI 

JALANAN DAN RUANG PUBLIK 

A. Analisis Konstruksi Fatwa MUI Sulsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Eksploitasi 

dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik 

Fatwa MUI Sulsel Nomor 1 Tahun 2021 tersebut secara konsiderans telah 

memenuhi pedoman dan kriteria yang telah ditetapkan oleh MUI Pusat. MUI Sulsel 

dalam menerbitkan fatwanya selalu mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh 

MUI Pusat tersebut. Oleh sebab itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan baik MUI Pusat atau 

MUI Provinsi (termasuk dalam hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Sulsel) secara 

konstruksi selalu seragam. 

Sekretaris Umum MUI Sulsel saat dikonfirmasi oleh peneliti di kantor 

sekretariat MUI Sulsel terkait pedoman fatwa MUI Sulsel menyatakan bahwa fatwa ini 

(tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik) secara 

konsiderans dan konstruksinya sama dengan pedomana fatwa MUI Pusat.159 Pedoman 

penerbiatan fatwa MUI tersebut diperlukan sebagai landasan dalam menerbitkan fatwa. 

Fatwa MUI Sulsel tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan 

tempat umum secara konstruksi dimulai dari menimbang hal-hal yang menjadi latar 

belakang terbitnya fatwa tersebut. Bagian berikutnya adalah landasan yang menjadi 

pijakan dalam menerbitkan fatwa, mulai dari nas-nas Al-Qur’an, hadis, kaidah-kaidah 

uṣūliyyah dan fiqhiyyah, dan memperhatikan pendapat para ulama dalam masalah yang 

 
159Muammar Bakry (49 tahun), Wawancara, Makassar, 8 Agustus 2022. 
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terkait, serta landasan dari perundang-undangan tentang fakir miskin dan anak-anak 

terlantar. Selanjutnya pada bagian terakhir dalam fatwa tersebut adalah keputusan yang 

berisi ketetapan MUI Sulsel mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan 

dan ruang publik. Ketetapan tersebut meliputi tiga hal utama atu inti dari fatwa MUI 

Sulsel yang ingin disampaikan ke public untuk diamalkan, yaitu ketentuan hukum, 

rekomendasi, dan ketentuan penutup. 

B. Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Fatwa MUI Sulsel Nomor 1 Tahun 2021 

Perspektif Qawā`id Fiqhiyyah 

Ketentuan hukum dalam fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 

Tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalan dan Ruang Publik 

merangkum beberapa poin berikut ini: 

1. Haram mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. 

2. Bagi pemberi, haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik 

karena mendukung pihak yang mengeksploitasi pengemis serta tidak mendidik 

karakter yang baik. 

3. Bagi pengemis: 

a. Haram jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan sehat serta karena 

faktor malas bekerja. 

b. Makruh jika yang bersangkutan meminta di jalanan/tempat publik yang bisa 

membahayakan dirinya. 

4. Wajib bagi pemerintah untuk menyantuni, memelihara, dan membina dengan 

sebaik-baiknya.160 

 
160Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2021 

tentang Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik. (Ditetapkan di Makassar pada 

tanggal 20 Rabiulawal 1443 H/27 Oktober 2021 M), h. 6-7. 
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Qawa`id fiqhiyyah yang merupakan salah satu metode istinbat hukum terhadap 

suatu fenomena yang terjadi dapat diimplementasikan pada ketentuan hukum fatwa 

MUI Sulsel tersebut. Pengimplementasian qawa`id fiqhiyyah dalam hal ini merupakan 

salah satu upaya dan usaha untuk menjaga eksistensi qawā`id fiqhiyyah khususnya 

dalam menyimpulkan hukum suatu persoalan yang relevan dengannya. 

Jumlah qawā`id fiqhiyyah yang sangat banyak serta dengan cakupan yang 

berbeda-beda berimplikasi pada penerapannya yang terbatas hanya pada persoalan 

yang relevan dengannya. Karena itu, qawa`id fiqhiyyah yang diimplementasikan dalam 

penelitian ini adalah qawā`id al-Fiqhiyyah al-Kubrā dengan pertimbangan bahwa 

kaidah-kaidah ini memiliki cakupan yang lebih luas. 

Berdasarkan hal tersebut maka qawā`id fiqhiyyah yang diimplementasikan 

terhadap ketentuan fatwa MUI Sulsel mengenai eksploitasi dan Tindakan mengemis 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā 

Kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā mengandung pengertian bahwa setiap amalan 

jika ditinjau dari segi hukum syariat maka tergantung kepada maksud dan niat 

pelakunya.161 Amalan yang dimaksud adalah baik yang berkaitan dengan sah atau 

tidaknya suatu amalan, adanya pahala atau dosa, hukuman atau tidak, adanya 

kepemilikan atau tidak, adanya jaminan atau tidak, terjadinya akad atau tidak, dan 

sebagainya. 

Kaidah ini memiliki kedudukan yang agung dalam syariat disebabkan karena 

maksud dan niat merupakan amalan hati yang menentukan benar tidaknya amalan lisan 

dan perbuatan, dan kaidah ini sangat menentukan arah amalah tersebut. 

 
161Ya`qūb bin `Abd al-Wahhāb al-Bāḥisīn, Al-Mufāṣṣal fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah (Cet. II; 

Riyad: Dār al-Tadmuriyyah, 2011), h. 163. 
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Dalil kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi 

saw. Bahkan dari segi lafaz sangat mirip dengan hadis innamā al-A`māl bī al-Niyyāt 

(sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya). Demikian pula pemaknaan kaidah 

ini terdapat dalam firman Allah swt. pada QS al-Kahf/18: 28 

(...َ َيرُيِدُون َو جۡه هُِۖ وٓةَِو ٱلۡع شِيِ  مَُبٱِلۡغ د  َي دۡعُون َر بََّّ َم ع َٱلَّذِين  َن  فۡس ك 
 َ(28و ٱصۡبِۡ

Terjemahnya: 

Dan bersabarlah kamu bersam-sama dengan orang-orang yang menyeru 
Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya …162 

Ibn Jarīr al-Ṭabari menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut bahwa 

Allah swt. memerintahkan rasul-Nya untuk bersabar bersama para sahabat yang 

menyeru kepada Allah dengan berzikir berupa tasbih, tahmid, tahlil, doa, amalan salih 

seperti salat wajib, dan sebagainnya. Mereka melakukan amalan-amalan tersebut untuk 

mendapatkan keridaan Allah, bukan karena tujuan dan kepentingan duniawi.163 

Kalimat terakhir dalam kutipan ayat dan penjelasan Ibn Jarīr al-Ṭabarī mengenai 

maksud dan tujuan dari seluruh amalan saleh (yaitu untuk mendapatkan rida Allah dan 

bukan untuk kepentingan dunia) menunjukkan bahwa amalan tergantung pada maksud, 

tujuan, atau niat pelakunya. 

Dalil dari sunah mengenai kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam al-Bukhārī dan Muslim dalam kitab sahih mereka, dari sahabat `Umar bin 

Khaṭṭāb r.a. bahwa Nabi saw. bersabda, 

 164)رواهَالبخاريَ( ...بِالنِ يَّاتَِالأ  ع م الَُإِنََّّ اَ
Artinya: 

Sesungguhnya tiap-tiap amalan tergantung niatnya… (HR al-Bukhārī) 

 
162Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 448. 
163Abū Ja`far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi` al-Bayān `an Ta’wīl Āi al-Qur’ān, vol. 15 

(Cet. I; t.t.; Dār Hijr lī al-Ṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī` wa al-I`lān, 2001), h. 236. 
164Muḥammad bin Ismā`īl Abū `Abdillāh al-Bukhārī (tahkik: Muṣṭafā Dīb al-Bugā), Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, vol. 1, no. 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, 1993), h. 3. 
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Imlementasi kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā terhadap ketentuan hukum fatwa 

MUI Sulsel mengenai tindakan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang 

publik dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini: 

a. Ketentuan hukum pertama dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa haram 

mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. Pernyataan tersebut bersifat umum, 

yakni haram hukumnya bagi siapa saja yang mengeksploitasi orang (siapa saja) 

untuk meminta-minta. Apabila kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā diimplementasikan 

dalam ketentuan tersebut, maka perlu perincian dan penjelasan tambahan. 

Penjelasannya adalah bahwa perlu dibedakan dan disebutkan pihak yang 

mengeksploitasi dan pihak yang tereksploitasi. Secara umum, kaidah al-Umūr bī 

maqāṣidihā selaras dengan ketentuan tersebut, yaitu orang yang memanfaatkan daya 

orang lain untuk kepentingannya dengan meminta-minta atau mengemis di jalan dan 

ruang publik, maka dia terjatuh pada perbuatan yang haram disebabkan niat 

pemanfaatannya, sebab tidak ada alasan secara syariat yang melandasi perbuatan 

eksploitasi tersebut. Berbeda jika pihak yang mengeksploitasi dan yang 

tereksploitasi memiliki hubungan kekerabatan (seperti orang tua dan anak), maka 

implementasi kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā melihatnya pada dua keadaan, yaitu: 

1) Apabila orang tua mengeksploitasi anak untuk meminta-minta tanpa alasan yang 

jelas dari syariat, melainkan dilandasi dengan sifat malas dan tidak adanya upaya 

dalam mencari pekerjaan selain meminta-minta, maka hukumnya sama dengan 

keadaan sebelumnya yaitu terlarang menurut syariat berdasarkan kaidah al-Umūr 

bī maqāṣidihā. Hal tersebut disebabkan karena tujuan dan niat meminta-minta 

dalam hal ini hanya sekadar memperturutkan hawa nafsu yang tidak dibenarkan 

dalam syariat, bahkan keadaan tersebut merupakan perbuatan yang tercela. 
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Demikian halnya apabila yang terjadi adalah anak yang mengeksploitasi orang 

tuanya untuk meminta-minta tanpa alasan yang benar berdasarkan syariat maka 

hukumnya terlarang, bahkan termasuk dosa besar disebabkan hal tersebut 

merupakan bentuk kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. 

2) Apabila pada suatu keadaan terjadi eksploitasi orang tua terhadap anaknya 

berdasarkan alasan yang dibenarkan dalam syariat maka hal tersebut tidak 

terlarang dan tidak haram menurut kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā. Misalnya 

terdapat keluarga yang sangat fakir dan tidak mampu mencukupi hidupnya secara 

finansial, serta mengalami kesulitan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya 

sehari-hari, maka diperbolehkan baginya meminta-minta berdasarkan kaidah al-

Umūr bī maqāṣidihā. Mengapa demikian? Sebab yang melatarbelakangi 

eksploitasi dalam hal ini adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat, yaitu 

pemanfaatan orang tua terhadap daya anaknya dalam rangka bertahan hidup. 

Meskipun demikian, pembolehan dalam hal ini hendaknya memperhatikan dua 

hal, yaitu: 

a) Tetap berusaha mencari pekerjaan selain meminta-minta. 

b) Meminta-minta sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak menjadikan 

hal tersebut sebagai profesi. 

b. Ketentuan hukum kedua menyatakan bahwa haram memberi kepada peminta-minta 

di jalanan dan ruang publik karena mendukung pihak yang mengeksploitasi 

pengemis serta tidak mendidik karakter yang baik. Kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā 

secara umum selaras dengan ketentuan hukum tersebut, yaitu pemberian kepada 

peminta-minta di jalanan dan ruang publik dengan niat mendukung pihak yang 

mengeksploitasi atau niat menanamkan karakter buruk maka haram menurut syariat. 
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Akan tetapi, implementasi kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā dalam hal ini dapat 

memberi konsekuensi hukum yang berbeda dari hukum sebelumnya. Hal itu 

disebabkan karena konsekuensi hukum suatu amalan menurut syariat tergantung 

pada niatnya berdasarkan kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā. Memberi kepada peminta-

minta dengan niat buruk sebagaimana termaktub dalam ketentuan fatwa tersebut 

maka hukumnya haram. Bahkan berinfak untuk suatu kebaikan dengan niat yang 

buruk juga dilarang dalam syariat, misalnya berinfak untuk pembangunan masjid 

dengan niat ingin dipuji dan disanjung maka hal tersebut terlarang. Sebaliknya, 

berinfak pada kebaikan dan memberi kepada peminta-minta dengan niat yang baik 

dan sesuai ketentuan syariat maka hal tersebut dibolehkan dan dianjurkan. Hal 

tersebut menunjukkan urgensi posisi niat dalam menentukan arah suatu amalan. 

Perbedaan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah tatkala memberi kepada 

peminta-minta dengan asumsi bahwa peminta-minta tersebut adalah fakir maka 

tidak dilarang berdasarkan kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā. Mengapa demikian? 

Karena amalan tergantung niatnya, sehingga tatkala ada orang memberi kepada 

pengemis di jalan atau ruang publik dengan niat sedekah dan untuk meringankan 

beban saudaranya maka hal tersebut diperbolehkan menurut syariat bahkan 

danjurkan. Kenyataan di lapangan juga menunjukkan betapa banyak di antara 

manusia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari, 

khususnya di lingkungan hidup perkotaan. Hakikat tersebut semakin menguatkan 

bahwa pemberian kepada peminta-minta di jalan dan ruang publik berangkat dari 

rasa empati dan simpati terhadap mereka yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, 

peran niat dalam hal ini sangat menentukan pandangan syariat dalam menyimpulkan 

hukumnya. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka dapat dikemukakan 
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bahwa persoalan memberi kepada peminta-minta yang ada di jalanan dan ruang 

publik tidak haram secara mutlak berdasarkan kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā, 

bahkan boleh jadi sebaliknya, yaitu sangat dianjurkan manakala pemberian tersebut 

disertai dengan niat semata-mata hanya untuk mendapatkan rida Allah dan tepat 

sasaran. Tepat sasaran maksudnya adalah bahwa orang yang mendapatkan 

pemberian tersebut merupakan orang yang berhak dan memenuhi kriteria sebagai 

peminta-minta menurut syariat. Islam dalam bab sedekah memiliki konsep unik 

mengenai sasaran sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang, yaitu mengeluarkan 

sedekah dengan niat ikhlas tanpa harus mengetahui dengan pasti kepada siapa 

sedekah tersebut diberikan. Al-Imām al-Bukhārī meriwayatkan sebuah kisah dalam 

kitab sahihnya, 

َر جُلٌ:ََعنَأبَِهريرةََ :َق ال  ََرضيَاللهَعنه,َأنَرسولَاللهَصلىَاللهَع ل ي هَِو س لَّم َق ال  ق ة ،َلأ  ت ص دَّق نَّ بِص د 
ََ ََف خ ر ج  ل ك  اللَّهُمََّ َ: ف  ق ال  َ، ع ل ىَس ارقِ  َ تُصُدِ ق  ثوُن :َ ي  ت ح دَّ ف أ ص ب حُواَ َ، ي دَِس ارقِ  ف  و ض ع ه اَفَِ ق تِهِ،َ بِص د 

َاللَّي  ل ة َع ل ىَالْمد،َلأتصدقنَ ثوُن :َتُصُدِ ق  بصدقة،َفخردَبصدقتهَفوضعهاَفَِيدَز انيِ ة ،َف أ ص ب حُواَي  ت ح دَّ
دُ،َع ل ىَز انيِ ة ؟ََ َالْ  م  :َاللَّهُمََّل ك  ََز انيِ ة ،َف  ق ال  ق ة ،ََلأ  ت ص دَّق نَّ ََبِص د  ،َف خ ر ج  َغ نِ   ق تِهِ.َف  و ض ع ه اَفَِي د ي  بِص د 

،َو ع ل ىَز انيِ ة ،َو ع لَ ف أَ  دُ،َع ل ىَس ارقِ  َالْ  م  :َاللَّهُمََّل ك  ،َف  ق ال  َع ل ىَغ نِ   ثوُن :َتُصُدِ ق  ،ََص ب حُواَي  ت ح دَّ ىَغ نِ  
َس رقِ تِهِ،َو أ مَّاَالزَّانَِ َع ن  ت عِفَّ َي س  :َف  ل ع لَّهَُأ ن  َع ل ىَس ارقِ  ق  تُك  َف أُتِ :َف قِيل َل هُ:َأ مَّاَص د  ت عِفَّ َت س  ي ةُ:َف  ل ع لَّه اَأ ن 

ه ا،َو أ مَّاَال غ نُِّ:َف  ل ع لَّهَُي  ع ت بُِ،َف  يُ ن فِقَُمَِّاَأ ع ط اهَُالَََُّّ َزنَ   165)رواهَالبخاري( .ع ن 

Artinya: 

Dari Abū Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Ada seorang laki-laki 
berkata, ‘aku pasti akan melakukan sedekah,’ kemudian dia keluar dengan 
membawa sedekahnya, dan dia bersedekah kepada seorang pencuri.  Keesokan 
paginya orang-orang mengatakan bahwa seorang pencuri telah diberikan 
sedekah, maka orang tersebut mengatakan: ‘Ya Allah segala puji hanya untuk-
Mu, aku pasti akan melakukan sedekah (lagi).’ Lalu dia keluar dengan membawa 
sedekahnya, dan dia bersedekah kepada seorang pezina. Keesokan paginya 

 
165Muḥammad bin Ismā`īl Abū `Abdillāh al-Bukhārī (tahkik: Muṣṭafā Dīb al-Bugā), Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, vol. 2, no. 1355 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, 1993), h. 516. 
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orang-orang mengatakan bahwa tadi malam telah diberikan sedekah kepada 
seorang pezina, maka dia berkata: ‘Ya Allah segala puji hanya untuk-Mu, (dia 
seolah bertanya mengapa sedekahya diberikan kepada seorang pezina?). Dia 
berkata lagi: ‘aku pasti akan melakukan sedekah’. Lalu dia keluar dengan 
membawa sedekahnya, dan dia bersedekah kepada orang kaya. Keesokan 
paginya orang-orang mengatakan bahwa orang kaya telah diberikan sedekah 
maka dia berkata: ‘Ya Allah segala puji hanya untuk-Mu, saya telah bersedekah 
kepada seorang pencuri, pezina, dan orang kaya.’ Setelah kejadian tersebut, 
orang tadi bermimpi dan dikatakan padanya: ‘Adapun sedekah kamu kepada 
pencuri, mudah-mudahan dapat mencegahnya dari perbuatannya. Sedangkan 
sedekah kamu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegahnya dari berbuat 
zina (kembali). Sedangkan sedekah kamu kepada orang kaya mudah-mudahan 
dapat memberikan iktibar baginya agar menginfakkan harta yang diberikan Allah 
kepadanya.” (HR al-Bukhārī) 

Ibn Rajab al-Ḥanbalī menjelaskan bahwa di antara kandungan hadis tersebut 

adalah balasan pahala dari Allah swt. kepada hamba-Nya tergantung pada niatnya 

dalam melakukan kebaikan. Orang yang bersedekah dalam kisah tersebut tatkala 

meniatkan sedekahnya untuk mendapat rida Allah maka dia mendapat pahala atas 

niat tersebut. Adapun sedekahnya kepada orang yang tidak berhak maka hal tersebut 

tidak merusak pahala dari niatnya yang baik, sebab amalan yang dilakukan adalah 

sedekah yang sifatnya taṭawwu` atau sunah.166 Maksud sedekah taṭawwu` adalah 

sedekah biasa yang tidak wajib. Hal tersebut perlu disebutkan untuk membedakan 

antara sedekah biasa dan sedekah wajib, sebab dalam Islam terdapat sedekah sunah 

seperti yang disebutkan dalam hadis dan termasuk pula memberi kepada pengemis 

di jalan dan ruang publik. Sedangkan sedekah wajib dalam Islam maka yang 

dimaksud adalah zakat, berupa zakat fitrah dan zakat mal. 

Berdasarkan penjelasan makna hadis tersebut maka dapat dikemukakan bahwa 

tepat atau tidaknya sasaran sedekah tidak mengganggu atau mengurangi nilai 

keabsahan sedekah yang dikeluarkan, atau dalam ungkapan lain bahwa niat dalam 

bersedekah merupakan penentu diterimanya amalan tersebut atau tidak. 

 
166Abū Muḥammad al-Ḥanafī Badr al-Dīn al-`Ainī, `Umdah al-Qāri’ Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

vol. 8, no. 1355 (Cet. I; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-`Arabī, t.th.), h. 287. 
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Kisah mengenai sedekah kepada orang yang tidak berhak menerimanya juga 

diriwayatkan oleh al-Imām Muslim dalam kitab sahihnya meskipun dengan redaksi 

dan urutan narasinya sedikit berbeda dengan riwayat al-Bukhārī sebelumnya. Akan 

tetapi, jika mencermati kedua riwayat tersebut maka secara substansial memiliki 

kandungan yang sama. 

Al-Imām al-Bukhārī memberi judul bab mengenai hadis ayng memuat kisah 

sedekah tersebut dengan judul bāb iżā taṣaddaq `alā ganiyyin wa hua lā ya`lam 

yang berarti bab apabila dia bersedekah kepada orang kaya sedangkan dia tidak tahu 

(bahwa yang diberikan sedekah adalah orang kaya).167 Berbeda dengan al-Imām 

Muslim tatkala meriwayatkan hadis tersebut, al-Imām Musilim memberi judul 

dengan bāb ṡubūt ajr al-Mutaṣaddiq wa in waqa`at al-Ṣadaqah fī yad gair ahlihā 

yang berarti bab tetapnya pahala orang yang besedekah meskipun sedekah jatuh 

pada tangan yang tidak berhak (terhadap sedekah tersebut).168 Penamaan bab dalam 

dua kitab tersebut memberikan makna bahwa orang yang bersedekah dengan niat 

ikhlas untuk mendapatkan rida Allah maka baginya pahala sedekah meskipun 

sedekah tersebut jatuh pada tangan yang tidak berhak menerimanya. 

Apabila makna dari kedua riwayat tersebut beserta penamaan bab dari masing-

masing perawinya ditarik ke persoalan memberi sedekah kepada peminta-minta di 

jalanan dan ruang publik maka hal tersebut sangat bergantung pada niat pemberi. 

Jika pemberian sedekah dilakukan bukan atas dasar mendukung pihak yang 

mengeksploitasi serta bukan untuk mendidik karakter yang tidak baik maka 

 
167Muḥammad bin Ismā`īl Abū `Abdillāh al-Bukhārī (tahkik: Muṣṭafā Dīb al-Bugā), Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, h. 516. 
168Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī (Tahkik: Muḥammad Fu’ād 

`Abd al-Bāqī), Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 2, no. 1022 (Cet. I; Kairo: Maṭba`ah `Īsā al-Babī al-Ḥalabī, 1955), h. 

709. 
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memberi dalam hal ini bukan merupakan sesuatu yang haram dalam syariat. 

Terlebih lagi kejadian di lapangan menunjukkan sulitnya membedakan antara 

peminta-minta yang tereksploitasi dengan peminta-minta yang memang ada uzur 

sehinga harus melakukan hal tersebut. Demikian halnya para pemberi sedekah yang 

hakikatnya bersedekah dengan niat sedekah pada umumnya, yaitu didasari dengan 

niat untuk mendapatkan keutamaan pahala sedekah yang telah ditentukan dalam 

syariat. 

Menghukumi haram perbuatan memberi sedekah kepada peminta-minta di 

jalanan dan ruang publik sebagaimana termaktub dalam fatwa MUI Sulsel tersebut 

merupakan sebuah asumsi, yaitu apabila niat memberi dalam rangka mendukung 

pihak yang mengeksploitasi atau dengan niat mendidik karakter yang tidak baik. Hal 

itu disebabkan karena disampaikan dalam bentuk narasi yang memberikan makna 

secara umum, sehingga implementasi kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā sangat penting 

dalam persoalan ini. 

Menganggap bahwa memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang 

publik merupakan bentuk dukungan kegiatan eksploitasi serta mendidik karakter 

yang baik pada hakikatnya merupakan asumsi yang jauh dari kenyataan yang ada, 

meskipun potensi itu ada. Oleh karena itu, pengharaman memberi kepada peminta-

minta di jalanan dan ruang publik sebagaimana redaksi dalam fatwa tersebut perlu 

ditinjau ulang untuk dikaji dari beberapa sisi, sebab konsekuensi haram adalah dosa 

bagi pelakunya. 

Implementasi kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā dengan sebanar-benarnya 

diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam hal ini, bahwa memberi kepada 

peminta-minta tidak dikatakan haram secara mutlak, akan tetapi tergantung pada 
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niat pemberi. Hal tersebut dikuatkan dengan kisah dalam riwayat yang telah 

disebutkan bahwa dalam bersedekah seseorang tidak dibebani untuk mencari tahu 

kepada siapa dia harus bersedekah, sebab hal tersebut merupakan suatu pembebanan 

yang menyulitkan dan bertentangan dengan asas syariat Islam yang di bangun di 

atas kemudahan. Oleh karena itu, niat merupakan penentu nilai dari amalan sedekah, 

bukan tepat atau tidaknya sasaran sedekah tersebut. 

c. Ketentuan hukum berikutnya dari fatwa tersebut menyatakan bahwa bagi pengemis, 

haram hukumnya mengemis jika yang bersangkutan memiliki fisik yang utuh dan 

sehat serta karena faktor malas bekerja, dan makruh hukumnya apabila meminta-

minta di jalanan dan tempat umum yang berpotensi membahayakan dirinya. 

Implementasi kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā terhadap ketentuan hukum ini adalah 

sebagai dalil penguat, yaitu menguatkan bahwa syariat Islam melarang tindakan 

mengemis dan meminta-minta bagi orang sehat dan memiliki fisik yang utuh, sebab 

hal tersebut merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan malas bekerja dan 

berusaha. Islam sangat mencela sifat malas dan Rasulullah saw. dalam sebuah 

riwayat disebutkan sering berdoa meminta perlindungan dari sifat malas dan 

semisalnya. 

َصلىَاللهَعليهَوسلمَيقولَ"اللهم!َإنَِأعوذَبكَمنَالعجزََََالِكَ عنَأ ن سَِب نَِمَ  كَ ان َر سُولَُالََِّّ : ق ال 
 169)رواهَالبخاريَومسلم(َوالهرم،َوالبخلَ...َ،والكسل،َوالۡبْ

Artinya: 

Dari Anas r.a. dia berkata, Rasulullah saw. biasa berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kepikunan, dan 
kekikiran”. (HR al-Bukhārī dan Muslim) 

 
169Muḥammad bin Ismā`īl Abū `Abdillāh al-Bukhārī (tahkik: Muṣṭafā Dīb al-Bugā), Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, vol. 3, no. 2668, (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, 1993), h. 1039. Abū al-Ḥusain Muslim bin 

al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī (Tahkik: Muḥammad Fu’ād `Abd al-Bāqī), Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 4, no. 

2704, (Cet. I; Kairo: Maṭba`ah `Īsā al-Babī al-Ḥalabī, 1955), h. 2079. 
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Al-Imām al-Munāwī dalam kitabnya faiḍ al-Qadīr menjelaskan makna 

malas dalam hadis tersebut bahwa malas merupakan perasaan berat atau penundaan 

terhadap sesuatu yang seharusnya mampu dilakukan tapi tidak dilakukan. Dapat 

juga dikatakan bahwa malas adalah hilangnya animo seseorang untuk melakukan 

kebaikan. Al-`Ājiz (orang yang lemah) mendapatkan uzur, sedangkan orang malas 

tidak (mendapatkan uzur).170 Hadis tersebut dan penjelasan al-Munāwī mengandung 

makna bahwa sifat malas adalah sifat tercela, sebab Rasulullah saw. memohon 

perlindungan darinya, dan tidaklah Rasulullah saw. berlindung dari sesuatu kecuali 

hal tersebut merupakan hal yang buruk dan tercela. 

Penjelasan al-Munāwī mengenai adanya uzur syariat terhadap orang yang 

lemah (al-`Ājiz) semakin menegaskan bahwa sifat malas adalah sifat yang tercela. 

Hal itu disebabkan karena sifat lemah dalam melakukan sesuatu adalah sebuah 

ketetapan (takdir) dan bukan merupakan kehendak seorang hamba. Berbeda dengan 

sifat malas yang merupakan sifat pilihan bagi seseorang, sehingga syariat mencela 

sifat tersebut. Meskipun demikian, Rasulullah saw. memohon perlindungan dari 

kelemahan dan kemalasan serta beberapa sifat lainnya yang identik dengan 

kemampuan dan tidaknya seseorang dalam melakukan sesuatu. 

Kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā dalam hal ini menunjukkan tidak bolehnya 

seseorang meminta-minta apabila memiliki fisik yang kuat dan kekuatan untuk 

bekerja. Hukum asal bagi orang yang sehat namun turun ke jalan untuk meminta-

minta adalah karena sifat malas bekerja yang tidak diberikan uzur oleh syariat. 

Apabila ada uzur untuk mengemis maka makruh hukumnya jika hal tersebut 

dilakukan dan berpotensi membahayakan dirinya atau orang di sekitarnya. 

 
170Zain al-Dīn Muḥammad al-Munāwī al-Qāhirī, Faiḍ al-Qīr, vol. 2, no. 1489 (Cet. I; Mesir: 

Al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1937), h. 122. 
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d. Ketentuan hukum berikutnya dalam fatwa MUI Sulsel mengenai ekploitasi dan 

kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik adalah kewajiban pemerintah 

untuk menyantuni, memelihara, dan membina dengan sebaik-baiknya. 

Implementasi kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā dalam hal ini yaitu menjadi 

pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan 

sebaik-baiknya. Salah satu indikator yang menunjukkan jalannya pemerintahan 

yang baik adalah manakala pemerintahan tersebut mampu memberikan santunan, 

pemeliharaan, dan pembinaan yang baik kepada masyarakatnya. Kesejahteraan 

hidup suatu masyarakat menunjukkan keberhasilan sebuah sistem pemerintahan. 

Daerah mana saja khususnya perkotaan yang tidak ditemukan di dalamnya 

tindakan eksploitasi dan kegiatan mengemis maka pada hakikatnya telah 

merasakan kesejahteraan hidup dan keberhasilan pemerintah dalam menangani 

salah satu masalah dari sekian banyak masalah yang dihadapi manusia saat ini, 

yaitu masalah ekonomi dengan keberadaan orang-orang fakir miskin di tengah 

masyarakat. Oleh sebab itu, kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā diharapkan mampu 

meningkatkan animo pihak pemerintah untuk mengupayakan agar tindakan 

eksploitasi dan kegiatan mengemis dapat dihilangkan, khususnya di daerah 

perkotaan. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini telah mengeluarkan perda 

untuk menangani hal yang dimaksud, yaitu perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 

2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di 

Kota Makassar. Upaya tersebut apabila dilandasi atas dasar maslahat maka bagi 

pemerintah balasan kebaikan dari Allah swt. berdasarkan kaidah al-Umūr bī 

maqāṣidihā. Upaya tertulis tersebut telah ada, selanjutnya dibutuhkan kerja sama 

dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. 
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2. Kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk 

Kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk memiliki pengertian bahwa apabila suatu 

perkara telah ditetapkan dengan ketetapan yang pasti atau yakin (baik perkara tersebut 

terlihat atau tidak), kemudian datang setelah ketetapan tersebut sebuah keraguan atau 

asumsi untuk mengangkat/menghilangkan hukum perkara yang telah ditetapkan, maka 

syariat menuntun untuk tidak memperhatikan keraguan dan asumsi tersebut serta 

menetapkan keyakinan yang ada sebelumnya.171 Secara singkat dapat dikemukakan 

bahwa keraguan dan asumsi tidak dapat menghapus/menghilangkan hukum sesuatu 

yang telah pasti atau yakin. Hal tersebut disebabkan karena derajat keyakinan dalam 

menangkap atau mamahami suatu persoalan berada di atas derajat asumsi dan 

keraguan. 

Kaidah ini merupakan kaidah yang cakupannya sangat luas, bahkan dapat 

diterapkan di setiap bab fikih, dan cabang persoalan fikih yang dijangkau mencapai 

tiga per empat pembahasan bahkan bisa lebih dari itu sebagaimana pernyataan al-

Suyūṭī dalam kitabnya al-Asybāh wa al-Naṣā’ir.172 Ruang lingkup kaidah yang sangat 

luas tersebut menjadikan kaidah ini termasuk ke dalam kaidah fikih yang besar (utama) 

sekaligus menunjukkan kedudukannya dalam istinbat suatu masalah di antara masalah 

fikih. 

Lafaz kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk tidak ditemukan dalam nas Al-

Qur’an dan hadis Nabi saw. sebagaimana kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā yang berasal 

dari hadis innamā al-`Amāl bī al-Niyyāt. Meskipun demikian, kaidah ini termasuk 

 
171Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 

116-117. 
172Jalāl al-Dīn `Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir fī Qawā`id wa Furū` Fiqh 

al-Syāfi`ī, h. 51. 
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kaidah yang muncul di awal-awal pembentukan ilmu kaidah fikih. Imam Syafii tatkala 

menjelaskan sebuah persoalan dalam kitabnya al-Umm mengatakan, 

َأ قُولَُم اَو أ ص لَُ اََمِن  ت  ع مِلَُع ل ي هِم َالأ  غ ل بَ ه ذ  َأ س  ،َو لَّ  َأ ب دًاَال ي قِيّ ،َو أ ط ر حَُع ن  هُم َالشَّكَّ َألُ زمَُِالنَّاس  173َأ نِ ِ
Artinya: 

Asalnya saya mengatakan dalam masalah ini bahwa selamanya saya mewajibkan 
orang untuk yakin dan saya palingkan mereka dari keraguan, dan saya tidak 
menerapkan kepada orang sesuatu yang sifatnya aglab (biasanya terjadi). 

Perkataan Imam Syafii tersebut merupakan asal mula munculnya kaidah ini, 

dan seiring perkembangan ilmu kaidah fikih maka lafaz yang panjang tersebut 

dipersingkat menjadi al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk. 

Landasan hukum kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk terdapat dalam beberapa 

ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Ayat yang dijadikan dalil kaidah ini adalah di 

antaranya firman Allah dalam QS Yūnus/10: 36 

اًَ َٱلْۡ ق ََِمِنَ َيُ غۡنََِلَّ ََٱلظَّنَََّإِنَََّظ نًّاَ َإِلََََّّأ كۡث  رُهُمََۡي  تَّبِعََُو م ا يۡ   ََ(36...)َش 
Terjemahnya: 

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. 
Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapa 
kebenaran.174 

Konteks ayat tersebut adalah berbicara mengenai keadaan kaum musyrikin 

pada umumnya bahwa yang melandasi keyakinan mereka tentang pengharapan syafaat 

dari berhala yang disembah dibangun di atas dugaan yang salah dan asumsi yang keliru, 

dan hal tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan 

kebenaran.175 Konsekuensi dari dugaan dan asumsi adalah keragu-raguan, oleh karena 

itulah keraguan tidak dapat menghapus sesuatu yang dibangun di atas keyakinan. 

 
173Muḥammad bin Idrīs Abū `Abdillah al-Syāfi`ī, Al-Umm, vol. 6 (Beirut: Dār al-Ma`rifah, 

1990), h. 241. 
174Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 312. 
175Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥailī, Al-Tafsīr al-Wasīṭ lī al-Zuḥailī, vol. 2 (Cet. 1; Damaskus: 

Dār al-Fikr, 2001), h. 971. 
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Dalil dari sunah yang menjadi landasan hukum kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-

Syakk juga sangat banyak, di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan tentang 

laporan sahabat kepada Nabi saw. mengenai orang yang sering merasakan sesuatu 

dalam salatnya, maka Rasullah saw. bersabda. 

...ََ َريًَِاي  ن ص رِفََُلَّ  د  َيَِ  م ع َص و تًً،َأ و  َي س   176)رواهَالبخاريَومسلمَ(َح تىَّ

Artinya: 

Janganlah dia berpaling sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. (HR 
al-Bukhārī dan Muslim) 

`Abd al-`Azīz al-Rājiḥī menyatakan bahwa hadis tersebut merupakan kaidah di 

antara kaidah-kaidah fikih, yaitu hukum asal (terhadap sesuatu) adalah tetap pada 

keadaannya semula.177 Maknanya adalah bahwa hukum asal orang salat adalah suci 

dari hadas, sebab hal tersebut merupakan syarat sahnya salat. Dengan demikian, 

apabila seseorang dalam salatnya merasakan sesuatu di perutnya atau ragu apakah telah 

keluar sesuatu dari duburnya, maka hendaknya meneruskan salatnya sampai dia yakin 

dengan mendengar suara atau mendapati bau, karena keyakinan atas kesuciannya tidak 

terhapus dengan keraguan yang datang setelahnya. 

Wujud Implementasi kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk terhadap 

ketentuan hukum fatwa MUI Sulsel mengenai eksploitasi dan mengemis di jalanan 

dan ruang publik sangat erat kaitannya dengan penerimaan masyarakat terhadap 

fatwa tersebut atau penolakannya. Hal tersebut disebabkan karena fatwa tidak 

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, melainkan lebih kepada hal yang sifatnya 

nasihat, wejangan, imbauan, dan ajakan untuk dilaksanakan dalam kehidupan 

 
176Muḥammad bin Ismā`īl Abū `Abdillāh al-Bukhārī (tahkik: Muṣṭafā Dīb al-Bugā), Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, vol. 1, no. 137, (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṡīr, 1993), h. 64. Abū al-Ḥusain Muslim bin al-

Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī (Tahkik: Muḥammad Fu’ād `Abd al-Bāqī), Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 1, no. 

361, (Cet. I; Kairo: Maṭba`ah `Īsā al-Babī al-Ḥalabī, 1955), h. 276. 
177`Abd al-`Azīz bin `Abdillāh al-Rājiḥī, Taufīq al-Rabb al-Mun`im bī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām 

Muslim, vol. 1 (Cet. I; t.t.: Markaz `Abd al-`Azīz bin `Abdillāh al-Rājiḥī, 2018), h. 594. 
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sehari-hari. Berbeda dengan perundang-undangan (hukum positif) dan keputusan 

pengadilan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan, sehingga hal tersebut 

memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan hakim yang lebih 

tinggi dibanding penerimaan masyarakat terhadap ketentuan hukum sebuah fatwa. 

Ketentuan fatwa dan peraturan perundang-undangan juga berbeda dari sisi 

ada atau tidaknya sanksi bagi yang melanggar keduanya. Pelanggaran terhadap 

undang-undang berkonsekuensi mendatangkan sanksi bagi pelakunya. Berbeda 

dengan fatwa yang tidak memiliki konsekuensi hukum dalam ketentuan hukumnya. 

Selain itu, fatwa yang merupakan produk ijtihad juga tidak sepenuhnya memiliki 

kekuatan hukum sebagaimana hukum Islam yang telah ditetapkan Allah swt. dan 

Rasulullah saw. 

Hukum Islam yang penetapannya berdasarkan Al-Qur’an dan sunah 

memiliki kedudukan dan daya ikat melebihi hukum yang dihasilkan dari sebuah 

fatwa. Hukum Islam yang berdasarkan nas syariat tidak dapat berubah hukumnya, 

misalnya kewajiban mendirikan salat lima waktu, berpuasa ramadan, dan 

semisalnya tidak mungkin berubah hukumnya menjadi sunah atau mubah. Berbeda 

dengan hukum yang lahir dari fatwa maka dapat berubah sesuai dengan kondisi, 

waktu, dan tempat berlakunya fatwa tersebut. Oleh sebab itu, terdapat kaidah yang 

mengatakan bahwa tidak dipungkiri adanya perubahan fatwa disebabkan terjadinya 

perubahan kondisi, waktu, dan tempat. 

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa 

implementasi kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk terhadap ketentuan hukum fatwa 

MUI Sulsel sangat terpengaruh dengan respon masyarakat, baik yang pro maupun 

kontra. 
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Kelompok masyarakat yang sepenuhnya setuju dan mendukung fatwa 

tersebut dapat dikatakan bahwa demikianlah keyakinan mereka, yaitu keyakinan 

yang selaras dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam fatwa tersebut. Oleh 

karena itu, implementasi kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk bagi mereka adalah 

dukungan terhadap ketentuan hukumnya yang meliputi hal-hal berikut:  

a. Haram hukumnya mengeksploitasi orang untuk meminta-minta. 

b. Haram hukumnya memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang publik 

karena hal tersebut dianggap mendukung pihak yang mengeksploitasi dan 

memberikan pendidikan karakter yang tidak baik. 

c. Haram bagi pengemis untuk meminta-minta apabila memiliki fisik yang utuh dan 

sehat, sehingga dapat dikatakan bahwa yang mendorong dirinya untuk mengemis 

adalah sifat malas. 

d. Makruh hukumnya apabila pengemis meminta-minta di jalanan atau tempat 

umum yang berpotensi mendatangkan bahaya bagi dirinya dan orang lain. 

e. Wajib bagi pihak yang memiliki domain dalam hal ini pemerintah untuk 

memberikan santunan, pelayanan, pemeliharaan, dan pembinaan dengan sebaik-

baiknya. 

Apabila suatu saat nanti datang keraguan terhadap seluruh atau sebagian dari 

ketentuan hukum fatwa MUI Sulsel tersebut, maka pada saat itu berlaku kaidah al-

Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk, yaitu keraguan tersebut tidak dapat merubah keyakinan 

yang telah ada sebelumnya. Misalnya seseorang yakin bahwa haram memberi 

kepada pengemis, kemudian suatu saat datang pengemis meminta kepadanya 

sehingga dia ragu apakah memberi atau tidak, maka pada saat itulah berlaku kaidah 

al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk, sehingga dia memilih untuk tidak memberi. 
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Hal yang perlu diperhatikan mengenai kelompok masyarakat yang 

sepenuhnya menerima ketentuan hukum fatwa tersebut dan kaitannya dengan 

kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk adalah perubahan keyakinan. Maksudnya 

adalah suatu keadaan yang merubah keyakinan seseorang yang berimplikasi pada 

sikap terhadap fatwa tersebut. Misalnya orang yang awalnya menerima dan yakin 

terhadap fatwa tersebut, kemudian dia pelajari dan analisa sesuai dengan 

kualifikasinya sehingga sikapnya terhadap fatwa tersebut berubah dari yakin 

menjadi ragu atau bahkan menolaknya, maka pada saat itu kaidah al-Yaqīn lā yazūl 

bī al-Syakk tidak berlaku. 

Kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk juga tidak dapat diimplementasikan 

terhadap ketentuan hukum fatwa tersebut bagi orang yang sedari awal bersikap 

kontra atau menolaknya. Demikian pula bagi orang yang responnya terhadap fatwa 

tersebut antara menerima atau menolak, dalam artian meragukan ketentuan hukum 

dari fatwa tersebut, maka kaidah ini tidak dapat diterapkan baginya. Hal tersebut 

disebabkan karena hukum asalnya adalah tidak adanya keyakinan, sehingga 

keraguan yang muncul setelahnya dapat menjadi dasar hukum untuk tidak 

mengamalkan isi fatwa tersebut. Di sisi lain, fatwa yang tidak memiliki kekuatan 

daya ikat yang mumpuni juga menjadi alasan tidak berlakunya kaidah ini bagi orang 

yang sejak awal menolak ataupun ragu terhadap fatwa tersebut. 

Berdasarkan penjelasan mengenai implementasi kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī 

al-Syakk terhadap ketentuan hukum fatwa MUI Sulsel tentang eksploitasi dan 

kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik yang sangat bergantung pada respon 

masyarakat, maka dapat dikemukakan bahwa kaidah ini memiliki cakupan yang 

terbatas dalam masalah ini. 
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Termasuk hal yang perlu diketahui adalah bahwa kaidah al-Yaqīn lā yazūl 

bī al-Syakk dan kaidah-kaidah lainnya memiliki pengecualian dalam penerapannya. 

Pengecualian yang dimaksud adalah bahwa keraguan bisa saja menjadi landasan 

hukum sebagaiman dalam masalah yang sedang dibahas. Demikian pula dalam 

keadaan adanya kesulitan bagi seseorang apabila mengamalkan keyakinan, maka 

pada saat itu dia boleh menyimpulkan hukum yang dibangun di atas keraguan. 

Misalnya seseorang ragu apakah dia meninggalkan salah satu rukun salat atau tidak, 

dan keraguan itu muncul setelah selesai melaksanakan salat, maka dalam keadaan 

tersebut tidak perlu baginya mengulang salatnya dan dianggap sah pelaksanaannya 

meskipun disertai keraguan setelahnya. 

3. Kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr 

Maksud dari kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr adalah kesulitan atau 

perasaan berat pada jiwa dan harta tatkala menjalankan hukum-hukum syariat, maka 

syariat meringankan dan memudahkan hal tersebut sesuai kadar kemampuan 

mukallaf (orang yang terkena beban syariat) tanpa kesulitan di dalamnya.178 Artinya 

adalah bahwa kesulitan yang timbul atau dirasakan dalam menjalankan syariat akan 

menjadi sebab kemudahan dan keringanan dalam melaksanakan syariat tersebut. 

Kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr termasuk dari kaidah besar dan memiliki 

ruang lingkup yang sangat luas dalam berbagai persoalan fikih.179 Kaidah ini juga 

merupakan dalil penguat terhadap teori rukhsah dalam syariat Islam yang menunjukkan 

bahwa syariat ini adalah mudah untuk dijalankan. 

 
178Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī Īḍāḥ 

Qawā`id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah (Cet. IV; Beirut: Mu’assasah al-Risālah al-`Ālamiyyah, 1996), h. 

218. 
179Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 

171. 
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Konsep dan teori rukhsah dalam Islam sejalan dengan sebuah azas hukum 

Islam, yaitu azas nafyu al-Ḥaraj (menegasikan kesulitan). Maksudnya adalah bahwa 

hukum Islam dibuat (maqṣad tasyri`ī) berada dalam batas kemampuan mukallaf. 

Meskipun demikian bukan berarti tidak ada kesulitan sedikitpun dalam menjalankan 

hukum Islam, akan tetapi wujud kesulitan yang dirasakan mukallaf merupakan ujian 

dan tantangan keimanan baginya. Oleh karena itu, apabila muncul kesulitan maka 

bukan hukum Islam yang digugurkan, akan tetapi Islam dengan keuniversalan dan 

keinklusifannya melahirkan hukum rukhsah. 

Dasar hukum kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr sangat banyak termaktub 

dalam Al-Qur’an, hadis-hadis Nabi saw., dan ijmak yang menunjukkan tidak ada 

pembebanan syariat di luar batas kemampuan mukallaf, di antara dalil-dalil tersebut 

adalah firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 185 

َيرُيِدَُبِكُمَُٱلۡعُسۡرَ ... َو لَّ  َُبِكُمَُٱلۡيُسۡر  ََ(185...)َيرُيِدَُٱلََّّ
Terjemahnya: 

…Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 
bagimu …180 

Kehendak dalam ayat tersebut merupakan kehendak secara syariat (irādah 

syar`īyyah) yaitu Allah swt. benar-benar suka dan menginginkan kemudahan bagi 

hamba-Nya, dan bukan kehendak secara takdir (irādah kauniyyah). Seandainya 

kehendak yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kehendak yang bermakna takdir, 

maka setiap orang tidak mengalami kesulitan sedikitpun dalam hidupnya,181 sebab 

kehendak Allah yang sifatnya takdir pasti berlaku untuk semua makhluk -Nya. Berbeda 

dengan kehendak yang bersifat syariat, berlaku khusus pada syariat Allah swt. 

 
180Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 45. 
181Muḥammad bin Ṣaliḥ bin Muḥammad al-`Uṡaimīn, Tafsīr al-Fātiḥah wa al-Baqarah, vol. 2 

(Cet. I; Kerajaan Arab Saudi: Dār Ibn al-Jauzī, 2002), h. 335. 
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Ayat tersebut hanya satu dari sekian banyak ayat dalam Al-Qur’an yang 

menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah dan mampu 

diimplementasikan oleh stiap muslim. Ayat lainnya yang mengisyaratkan bahwa 

syariat Islam adalah syariat yang mudah dapat dilihat dalam surah al-Baqarah ayat 

286, surah al-Nisā’ ayat 28, surah al-Mā’idah ayat 6, surah al-A`rāf ayat 157, dan surah 

al-Ḥajj ayat 78. 

Sebagaimana banyaknya dalil dari Al-Qur’an untuk kaidah al-Masyaqqah 

tajlib al-Taisīr, maka demikian halnya dalil dari sunah juga banyak, di antaranya adalah 

sabda Rasulullah saw. 

َاللهَ إِنََّ... َلَِع ن  رهُِواَع ل ي هَِتَ  او ز  تُك  ي ان ،َو م اَاس  و النِ س  182َ.َ)رواهَالبيهقيَ(أمَُّتَِِالْ  ط أَ 
Artinya: 

…Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa dan 
terpaksa. (HR al-Baihaqī) 

Hadis tersebut menunjukkan luasnya rahmat Allah dan kelembutan-Nya 

terhadap manusia, yaitu Allah memaafkan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh 

seseorang dalam keadaan tidak sengaja, lupa, dan terpaksa. Padahal Allah bisa 

menghukum setiap hamba yang menyelisihi perintah-Nya di setiap keadaan.183 Dengan 

demikian, terdapat makna kemudahan dalam menjalankan syariat dan hukum Islam, 

yaitu pemaafan dosa yang dilakukan dalam tiga keadaan tersebut. 

Implementasi kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr secara umum dapat dilihat 

pada berbagai persoalan ibadah. Misalnya seseorang makan di siang hari bulan 

ramadan dalam keadaan lupa maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya, sehingga 

wajib baginya untuk tetap melanjutkan puasanya hingga waktu berbuka. 

 
182Aḥmad bin al-Ḥusain bin `Alī bin Mūsā al-Khurāsānī Abū Bakr al-Baihaqī, (al-Muḥaqqiq: 

Muḥammad `Abd al-Qādir `Aṭā, Al-Sunan al-Kubrā, vol. 7, no. 15094 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-

`Ilmiyyah, 2003), h. 584. 
183Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-`Uṡaimīn, Syarḥ al-Arba`īn al-Nawawiyyah (Cet. I; 

t.t.: Dār al-Ṡurayya lī al-Nasyr, 2010), h. 383. 
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Implementasi kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr terhadap ketentuan hukum 

fatwa MUI Sulsel secara khusus mengenai eksploitasi dan kegiatan mengemis di 

jalanan dan tempat umum dapat dilihat pada beberapa keadaan berikut: 

a. Menghukumi bahwa eksploitasi orang untuk meminta-minta adalah haram dapat 

dikecualikan pada keadaan tertentu, yaitu keadaan eksploitasi orang tua terhadap 

anaknya apabila mengalami kesulitan dalam masalah finansial. Keadaan yang sulit 

tersebut menjadi sebab orang tua boleh mengeksploitasi anaknya untuk bertahan 

hidup yang merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat (maqāṣid al-

Syarī`ah) yaitu menjaga jiwa (hifẓ al-Nafs). Oleh karena itu, tindakan eksploitasi 

yang hukum asalnya adalah haram berdasarkan fatwa MUI Sulsel tersebut dapat 

berubah hukumnya menjadi boleh pada keadaan tertentu, sebagai bentuk keringanan 

berdasarkan kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr. 

b. Haram hukumnya meminta-minta jika yang bersangkutan memiliki fisik dan badan 

yang kuat serta disebabkan karena faktor malas bekerja, dan hal tersebut merupakan 

hukum asal dalam masalah ini. Implementasi kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr 

dalam hal ini akan memengaruhi hukum asal tersebut, yaitu perubahan hukum dari 

haram menjadi tidak haram pada keadaan tertentu. Hal tersebut menjadi bukti bahwa 

syariat Islam adalah syariat yang memiliki fleksibilitas dalam mengatur kehidupan 

manusia. Keterangan mengenai haramnya meminta-minta bagi yang memiliki 

kondisi fisik normal serta dilatarbelakangi dengan faktor kemalasan menunjukkan 

bahwa hukum haramnya meminta-minta berlaku pada keadaan tertentu saja. Artinya 

hukum tersebut dapat berubah pada keadaan lainnya, misalnya karena faktor 

buruknya keadaan ekonomi dan semisalnya. 
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Rasulullah saw.  sejatinya telah mengingatkan umatnya mengenai haramnya 

meminta-minta, kecuali beberapa keadaan yang diperbolehkan. Hal tersebut 

disampaikan dalam hadis yang menceritakan tentang nasihat Nabi saw. kepada salah 

seorang sahabatnya. 

:َتَ  مَّل تَُحْ  ال ةً.َف أَ  لِِ .َق ال  ل  َالهِ  َق بِيص ة َب نَِمُُ ارقِ  أ لهَُُفِيه ا.َع ن  َُع ل ي هَِو س لَّم َأ س  َص لَّىَالََّّ َالََِّّ ت  ي تَُر سُول 
َتَ َِ:ََف  ق الَ  أ ل ة َلَّ  إَِنََّال م س  َق بِيص ةُ! :َ"يَ  ق ال  :َثََُُّ َبَِّ ا".َق ال  لَ ك  ق ةُ.َف  ن أ مُر  َتَ  تيِ  ن اَالصَّد  َلِأ ح دَِأ قِم َح تىَّ إَِلََّّ لُّ

َتَ  مََّ ث ة :َر جُل  ََث ل  ت اح ت  يَُ سِكُ.َو ر جُلٌَأ ص اب  ت هَُج ائِح ةٌَاج  َيُصِيب  ه اَثََُُّ أ ل ةَُح تىَّ َل هَُال م س  ل َحْ  ال ةًَف ح لَّت 
(.َو ر جُلٌَأ ص اب  تَ  َع ي ش  ادًاَمِن  َسِد  َق ال  َ)أ و  َع ي ش  َقِو امًاَمِن  َيُصِيب  أ ل ةَُح تىَّ َل هَُال م س  هَُف اق ةٌَم ال هَُف ح لَّت 

أ ل ةُ.ََ َل هَُال م س  نًََف اق ةٌ.َف ح لَّت  َفُل  َأ ص اب ت  َق  و مِهِ:َل ق د  ج اَمِن  َذ وِيَالِْ  ث ةٌَمِن  َي  قُوم َث ل  ََح تىَّ َيُصِيب  ح تىَّ
(َف م اَسواهنَمنَالمسألة،َيَقبيصة!َسحتاَيَكلهاَصاحبهاََ َع ي ش  ادًاَمِن  َسِد  َق ال  َ)أ و  َع ي ش  قِو امًاَمِن 

184)رواهَمسلمَ(.َسحتا
 

Artinya: 

Dari Qubaiṣah bin Mukhāriq al-Hilālī dia berkata: Saya menanggung beban 
(utang) kemudian saya mendatangi Rasulullah saw. menanyakan hal tersebut, 
lalu beliau bersabda: Kuatkan dirimu sampai datang kepada kami sedekah maka 
kami perintahkan untuk diberikan kepadamu. Qubaiṣah berkata, kemudian 
Rasulullah saw. bersabda: Wahai Qubaiṣah! Sesungguhnya meminta-minta itu 
tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang, yaitu orang yang terlilit utang 
maka boleh meminta-minta sampai dia melunasinya kemudian berhenti, orang 
yang terkena musibah yang menghabiskan hartanya maka boleh meminta-minta 
sampai dia bisa mendapatkan sandaran hidup, dan orang yang ditimpa 
kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang dari kaumnya mengatakan, ‘fulan 
telah ditimpa kesengsaraan hidup’, maka boleh meminta-minta sampai dia 
mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain dari untuk ketiga keadaan 
tersebut wahai Qubaiṣah adalah haram, dan orang yang memakannya adalah 
memakan yang haram. (HR Muslim) 

Hadis tersebut secara gamblang menyatakan bahwa haram hukumnya meminta-

minta kecuali pada tiga keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah saw, dan hal 

tersebut sejalan dengan kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr. Ketiga keadaan yang 

 
184Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī (Tahkik: Muḥammad Fu’ād 

`Abd al-Bāqī), Ṣaḥīḥ Muslim, vol. 2, no. 1044, (Cet. I; Kairo: Maṭba`ah `Īsā al-Babī al-Ḥalabī, 1955), h. 

722. 
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disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam hadis tersebut merupakan masyaqqah 

(kesulitan) yang nyata dan akal sehat menerima hal itu, sehingga syariat 

memberikan kemudahan untuk meminta-minta sebagai solusi dalam menyelesaikan 

masalah tersebut. Selain itu, syariat juga tidak mengingkari keberadaan peminta-

minta, Allah swt. berfirman mengenai keberadaan mereka dalam QS al-Ḍuḥā/93: 

10. 

ه رَۡ
َت  ن ۡ ََ(10)َو أ مَّاَٱلسَّاأئلِ َف ل 

Terjemahnya: 

Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya.185 

Demikian pula firman Allah swt. dalam QS al-Ma`ārij/70: 24-25. 

َ ََ(25-24)َو ٱلۡم حۡرُومََِل لِسَّاأئلََِِمَّعۡلُومو ٱلَّذِين َفِأَأ مۡوٓ لِهمَِۡح ق 
Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang 
(miskin) yang meminta dan orang miskin yang tidak mau meminta.186 

Kedua ayat tersebut menjadi dalil atas keberadaan peminta-minta di tengah 

kehidupan masyarakat sehingga ayat dalam surah al-Ḍuḥā melarang untuk menghardik 

mereka. Sedangkan ayat dalam surah al-Ma`ārij menunjukkan bahwa peminta-minta 

memiliki hak pada harta orang lain yang memiliki keadaan finansial lebih baik dari 

mereka. Artinya adalah bahwa meskipun syariat mengharamkan dan mencela 

perbuatan meminta-minta, akan tetapi hukum tersebut tidak bersifat absolut melainkan 

hanya berlaku pada keadaan tertentu saja, yaitu keadaan sebagaimana termaktub dalam 

fatwa MUI Sulsel tersebut. Meskipun demikian, orang yang dengan fisik sehat dan 

normal diperbolehkan meminta-minta dalam syariat berdasarkan kaidah al-Masyaqqah 

tajlib al-Taisīr. 

 
185Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 1071. 
186Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 974. 
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4. Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār 

Makna kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār secara umum adalah tidak boleh 

mendatangkan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan kemudaratan. 

Terdapat ungkapan lain dari kaidah ini yaitu al-Ḍarar yuzāl yang berarti bahwa segala 

bentuk kemudaratan sebisa mungkin dihilangkan. Berdasarkan hal tersebut, para ulama 

berbeda pendapat mengenai penggunaan lafaz untuk kaidah ini. 

Kaidah dengan lafaz lā ḍarar wa lā ḍirār memiliki kelebihan daripada lafaz al-

Ḍarar yuzāl. Kelebihan tersebut dilihat dari segi kekuatannya, yaitu kaidah dengan 

lafaz lā ḍarar wa lā ḍirār memberikan kekuatan dan pengaruh lebih besar disebabkan 

karena lafaz tersebut merupakan redaksi sebuah hadis, sehingga unggul dalam 

mengambil kesimpulan hukum suatu masalah dibandingkan kaidah dengan lafaz al-

Ḍarar yuzāl. Selain itu, kaidah dengan lafaz lā ḍarar wa lā ḍirār juga memiliki 

keumuman makna187 yaitu menghilangkan kemudaratan sebelum dan setelah 

terjadinya, berbeda dengan kaidah lafaz al-Ḍarar yuzāl yang berarti menghilangkan 

kemudaratan yang telah terjadi.188 Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikemukakan 

bahwa penggunaan kaidah dengan lafaz lā ḍarar wa lā ḍirār lebih utama dan lebih 

layak dibandingkan penggunaan kaidah dengan lafaz al-Ḍarar yuzāl. 

Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār merupakan salah satu kaidah induk yang memiliki 

kedudukan agung dalam syariat secara khusus pada hukum Islam. Apabila melihat asas 

hukum Islam yang berputar pada dua hal yaitu memberi kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan, maka kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār telah memasuki separuh dari 

pembahasan asas tersebut. 

 
187Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Abū al-Ḥāriṡ al-Gazzī, Al-Wajīz fī Īḍāḥ 

Qawā`id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah, h. 251. 
188Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 

211. 
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Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dengan kaidah sebelumnya (al-Masyaqqah tajlib 

al-Taisīr) seperti satu kesatuan atau memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya 

sebagaimana disebutkan Ibn Nujaim dalam kitabnya al-Asybāh wa al-Naẓā’ir.189 

Korelasi antara kedua kaidah dapat dilihat pada ruang lingkup kaidah yang 

menjelaskan hukum suatu keadaan di luar kebiasaan atau di luar keadaan normal, yaitu 

pada keadaan sulit, terdapat mudarat, dan semisalnya. Kedua kaidah tersebut secara 

kompak menjelaskan bahwa keadaan sulit seperti mudarat menurut syariat harus 

dihilangkan, sehingga syariat memberikan kemudahan dalam pelaksanannya. 

Meskipun kedua kaidah tersebut sama-sama menjelaskan tentang konsep 

adanya kemudahan dalam syariat dan penegasian mudarat, akan tetapi keduanya 

berbeda jika dilihat dari sisi pelaku atau yang terlibat dalam implementasinya. Kaidah 

al-Masyaqqah tajlib al-Tasiīr menjelaskan interaksi yang terjadi antara Allah dan 

makhluk-Nya, yaitu kemudahan yang diberikan kepada manusia berasal dari Allah swt. 

Berbeda dengan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār yang menjelaskan interaksi sesama 

makhluk, yaitu larangan mendatangkan mudarat di antara mereka.190 Oleh sebab itu 

dapat dikemukakan bahwa adanya hubungan atau kemiripan dalam objek pembahasan 

kedua kaidah bukan berarti bahwa keduanya merupakan satu kaidah yang sama, akan 

tetapi keduanya adalah kaidah yang berbeda meskipun mirip pada beberap sisi. 

Implikasi dari kemiripan yang ada antara kedua kaidah tersebut adalah 

anggapan bahwa kadiah lā ḍarar wa lā ḍirār adalah cabang dari kaidah al-Masyaqqah 

tajlib al-Tasiīr, dan sebaliknya bahwa kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Tasiīr adalah 

cabang dari kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. 

 
189Zain al-Dīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad (masyhur dengan Ibn Nujaim), Al-Asybāh wa al-

Naẓā’ir `alā Mażhab Abī Ḥanīfah al-Nu`mān (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1999), h. 73. 
190Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 

221. 
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Dalil kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dapat ditemukan dalam beberapa ayat dan 

hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahwa syariat senantiasa melarang perbuatan yang 

dapat mendatangkan mudarat dan memerintahkan untuk menghilangkan mudarat yang 

telah terjadi, misalnya firman Allah swt. dalam QS al-Ṭalāq/65: 6. 

... َ
ع ل يۡهِنَّ َلتُِض يِ قُواَ  َتُض اأرُّوهُنَّ  (6...)َو لَّ 

Terjemahnya: 

…dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka 
…191 

Ayat tersebut secara tegas mengandung larangan bagi suami mendatangkan 

mudarat kepada istrinya yang telah ditalak dengan menyusahkan (istri) dalam hal 

tempat tinggal, pemenuhan nafkah, dan sebagainya.192 Ayat ini merupakan satu dari 

sekian banyak ayat yang mengandung larangan mendatangkan mudarat atau 

kesusahan. Sedangkan dalil dari hadis untuk kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār adalah 

sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa lafaz kaidah berasal dari hadis 

Nabi saw. 

َع ائِش ة ،َع نَِالنَّبِِ َص لَّىَاللهَُع ل ي هَِو س لَّ :َ»ع ن  ََم ،َق ال  ََلَّ  َض ر ر   193)رواهَالدارقطن(َضِر ارَ و لَّ 
Artinya: 

Dari `Āisyah, dari Nabi saw., dia bersabda: “Tidak boleh berbuat ḍarar dan tidak 
boleh berbuat ḍirār. (HR al-Dāraquṭnī). 

Makna ḍarar dalam hadis tersebut adalah terjadinya mudarat tanpa disengaja, 

sedangkan ḍirār bermakna sebaliknya yaitu terjadinya mudarat dengan disengaja.194 

Misalnya sekelompok orang tidur dalam sebuah ruangan yang besar dan salah seorang 

 
191Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 946. 
192Muḥammad Ṭāhir bin Muḥammad bin `Āsyūr, Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr, vol. 28 (Cet. I; 

Tunisia: Al-Dār al-Tūnisiyyah lī al-Nasyr, 1984), h. 327. 
193Abū al-Ḥasan `Alī bin `Umar bin Aḥmad al-Dāraquṭnī (Tahkik: Syu`aib al-Arna’ūṭ), Sunan 

al-Dāraquṭnī, vol. 5, no. 4539 (Cet. I; Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2004), 407. 
194Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-`Uṡaimīn, Syarḥ al-Arba`īn al-Nawawiyyah, h. 325. 
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di antara mereka mendengkur saat tidur sehingga ada orang yang merasa terganggu, 

maka hal tersebut merupakan mudarat yang tidak disengaja oleh pelakunya. Sedangkan 

contoh perbuatan mudarat yang disengaja adalah membuang sampah ke halaman 

rumah tetangga. 

Makna lain dari kata ḍarar adalah memberi mudarat kepada orang lain dengan 

tujuan agar pelaku mengambil manfaat dari perilakunya tersebut, dan ḍirār adalah 

memberi mudarat kepada orang lain tanpa ada manfaat yang didapatkan pelaku. Kata 

ḍarar menurut pendapat yang lain adalah memberikan mudarat dengan status memulai 

perbuatan tersebut, dan ḍirār adalah memberikan mudarat dengan status membalas 

mudarat dari orang lain dengan kemudaratan yang lebih parah.195 Sebagian ulama 

memandang bahwa maksud ḍarar dalam hadis tersebut adalah penegasian segala 

bentuk mudarat dalam syariat yang ditetapkan Allah swt., dan ḍirār maksudnya adalah 

larangan bagi orang-orang yang beriman untuk mendatangkan mudarat atau 

melakukannya.196 Inti dari semua makna yang telah disebutkan menerangkan bahwa 

syariat Islam adalah syariat yang berorientasi pada penolakan dan penegasian mudarat 

sesuai ketentuan syariat, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadinya mudarat 

tersebut. 

Implementasi kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār memiliki pengecualian sebagaimana 

kaidah lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa jenis hukuman seperti kisas, 

takzir, dan hudud yang secara lahir terdapat mudarat. Akan tetapi hal tersebut diizinkan 

oleh syariat karena mengandung maslahat di dalamnya. 

 
195Firanda Andirja, “Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra: Kemudharatan Dihilangkan Sebisa 

Mungkin (Kaidah 4)”, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra – Kemudharatan Dihilangkan Sebisa 

Mungkin (Kaidah 4) Firanda.com, (2 Januari 2019). 
196Islam Web, “Ḥadīṡ lā ḍarar wa lā ḍirār”, Situs Resmi Islamweb.net, ََحديثَلَََّضررَولََّضرارََ-ََموقع

 .(01 Juni 2006) ,(islamweb.net) مقالَّتَإسلمَويب

https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html
https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html
https://www.islamweb.net/ar/article/77768/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://www.islamweb.net/ar/article/77768/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dapat diimplementasikan terhadap ketentuan 

hukum fatwa MUI Sulsel mengenai tindakan eksploitasi dan kegiatan mengemis di 

jalanan dan ruang publik berdasarkan rincian berikut ini: 

a. Menurut fatwa MUI Sulsel haram hukumnya mengeksploitasi orang untuk 

meminta-minta. Apabila pernyataan tersebut dilihat dari sudut pandang penerapan 

kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār maka memuat isyarat adanya tindakan preventif pada 

suatu fenomena dalam maslah sosial. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa di antara ruang lingkup pembahasan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār adalah 

pencegahan terjadinya mudarat, sehingga dengan adanya fatwa MUI Sulsel tersebut 

diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan tindakan-

tindakan eksploitasi terhadap orang di sekitarnya. Demikian pula kaidah ini menjadi 

peringatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan eksploitasi 

terhadap orang lain, agar sekiranya mengehentikan perbuatan tersebut karena 

memudaratkan orang yang tereksploitasi. Kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār atau dengan 

lafaz lain al-Ḍarar yuzāl yang berarti kemudaratan dihilangkan adalah rambu bagi 

pelaku eksploitasi untuk segera meninggalkan perbuatannya tersebut karena 

memudaratkan orang lain. Mudarat yang terjadi dalam tindakan eksploitasi adalah 

keterbatasan korban dalam menjalani hidupnya, sehingga dia tidak bebas dalam 

beraktivitas dan sulit mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, meskipun dia 

rida dengan keadaan tersebut terjadi pada dirinya, namun hakikatnya dia tertekan 

dan tersiksa secara psikis. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa tindakan 

eksploitasi merupakan tindakan yang terlarang dalam syariat Islam disebabkan 

terdapat mudarat di dalamanya dan juga merupakan salah satu tanda buruknya 

kesejahteraan sosial. 
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b. Haram memberi kepada peminta-minta di jalanan dan tempat umum karena 

mendukung pihak yang mengeksploitasi dan hal tersebut tidak mendidik karakter 

yang baik. Implementasi kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār terhadap ketentuan hukum 

tersebut adalah upaya menghilangkan mudarat sebelum terjadi, yaitu dengan 

mengingatkan kepada masyarakat agar tidak memberi kepada peminta-minta 

disebabkan hal tersebut berpotensi memberi dukungan kepada pihak yang 

mengeksploitasi, sehingga mudaratnya terus dirasakan oleh pihak yang 

terkeskploitasi. Ketentuan hukum ini juga sejalan dengan firman Allah swt. 

mengenai larangan tolong menolong dalam kejahatan sebagaimana termaktub 

dalam QS al-Mā’idah/5: 2. 

َو ٱلَۡ... ع ل ىَٱلِۡۡثُِۡ َت  ع او نوُاَ  َو لَّ 
ع ل ىَٱلۡبِِ َو ٱلت َّقۡو ىِۖٓ و ت  ع او نوُاَ 

ََ(2...)َعُدۡوٓ نَِ 
Terjemahnya: 

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.197 

Ayat tersebut memerintahkan untuk tolong menolong kepada segala bentuk 

kebaikan dan melarang tolong menolong dari segala bentuk kemungkaran dan 

keburukan.198 Perintah dan larangan tersebut merupakan prinsip syariat 

dalamkehidupan sosial dan sangat baik apabila diterapkan serta dilaksanakan oleh 

seluruh elemen masyarakat. Apabila memberi kepada peminta-minta merupakan 

dukungan terhadap pihak yang mengeksploitasi maka sebaiknya hal tersebut 

dihindari karena masuk dalam tolong-menolong pada keburukan. Demikian pula hal 

tersebut berdampak buruk dan memberi mudarat bagi pihak yang tereksploitasi 

sehingga perlu dicegah dan dihilangkan berdasarkan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. 

 
197Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 157. 
198Muḥammad Maḥmūd al-Ḥijāzī, Al-Tafsīr al-Wāḍiḥ, vol. 1 (Cet. X; Beirut: Dār al-Jail al-

Jadīd, 1992), h. 476. 
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c. Haram bagi pengemis meminta-minta di jalanan dan ruang publik apabila memiliki 

fisik yang utuh dan sehat serta karena faktor malas bekerja, dan makruh hukumnya 

apabila pengemis meminta-minta di jalanan atau tempat umum yang berpotensi 

membahayakan dirinya. Implementasi kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār terhadap 

ketentuan hukum tersebut terlihat pada pencegahan dan upaya dalam 

menghilangkan mudarat yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan meminta-minta di 

jalanan dan tempat umum. Mudarat yang disebutkan dalam ketentuan hukum 

tersebut adalah mudarat yang menimpa para pengemis di jalanan dan ruang publik, 

sehingga kegiatan meminta-minta dalam keadaan seperti itu dimakruhkan menurut 

fatwa MUI Sulsel tersebut. Akan tetapi terdapat mudarat yang pada hakikatnya 

terjadi di lapangan dan tidak disebutkan dalam ketentuan hukum tersebut, yaitu 

mudarat bagi pengguna jalan dan adanya gangguan bagi sebagian orang dalam 

aktivitas sosial yang disebabkan oleh perilaku pengemis. Kebiasaan hidup di jalanan 

dan tempat-tempat umum secara bebas juga akan membentuk karakter yang tidak 

baik. Hidup bebas di jalanan dan ruang publik secara filosofi akan menumbuhkan 

kebiasaan dan karakter hidup yang keras. Karakter tersebut berpotensi melahirkan 

perilaku-perilaku kejahatan yang lebih parah seperti mencuri, merampok, begal, dan 

tindakan kriminal lainnya. Berdasarkan keterangan tersebut maka ketentuan hukum 

dari fatwa MUI Sulsel mengenai pengharaman dan pemakruhan mengemis di 

jalanan dan ruang publik merupakan suatu upaya pencegahan untuk menghilangkan 

mudarat dalam interaksi sosial, baik mudarat bagi pengemis maupun bagi 

masyarakat umum. Demikian halnya kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dalam hal ini 

menjadi dalil pendukung terhadap ketentuan hukum fatwa tersebut. 
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d. Ketentuan hukum fatwa MUI Sulsel yang menyatakan bahwa wajib bagi pemerintah 

untuk menyantuni, memelihara, dan membina sebaik-baiknya merupakan salah satu 

bentuk implementasi dari kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār. Maksudnya adalah kewajiban 

pemerintah dalam memberikan santunan, pembinaan, dan pemeliharaan terhadap 

pengemis di jalanan dan ruang publik adalah upaya menghilangkan mudarat di 

masyarakatnya. Setelah jelas wujud mudarat yang terjadi sebagai akibat dari 

tindakan eksploitasi dan kegiatan mengemis tersebut, maka wajib bagi semua pihak 

khususnya pemerintah untuk mencegah terjadinya mudarat sebelum terjadi dan 

menghilangkan mudarat apabila telah terjadi berdasarkan kaidah lā ḍarar wa lā 

ḍirār. Apabila pihak pemerintah telah memberikan perhatian dengan sebaik-

baiknya dalam masalah ini maka mudarat yang terjadi akibat dari keberadaan 

pengemis di jalanan dan tempat umum dapat diminimalisir, dan diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial yang merata bagi seluruh lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali. 

e. Kaidah al-`Ādah muḥakkamah 

Makna kaidah al-`Ādah muḥakkamah secara umum yaitu adat (kebiasaan) 

dijadikan rujukan dalam menetapkan atau menegasikan hukum suatu persoalan.199 Adat 

atau kebiasaan merupakan hal yang berkembang dan tidak terpisahkan dengan 

kehidupan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, bukan suatu hal yang mengherankan 

apabila adat menjadi sumber hukum sebagaimana kaidah al-`Ādah muḥakkamh. 

Kaidah al-`Ādah muḥakkamah memiliki peran yang sangat besar dalam 

pembentukan dan perkembangan hukum Islam, khususnya dalam persoalan muamalah 

yang manusia tidak bisa lepas darinya. Meskipun demikian, kaidah al-`Ādah 

 
199Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 

272. 
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muḥakkamah tidak bersifat absolut dalam implementasinya terhadap suatu persoalan, 

melainkan terdapat syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Syarat adat atau 

kebiasaan dapat menjadi pijakan hukum adalah sebagai berikut: 

a. Adat tidak bertentangan dengan nas syariat. 

b. Adat yang lebih sering dilakukan daripada ditinggalkan, atau dalam ungkapan lain 

disebut al-`Ādah al-Muṭṭaridah (adat yang dilakukan secara terus menerus). 

c. Tidak ada kontradiksi antara adat dengan lafaz pelaku adat tersebut. 

d. Adat tersebut ada ketika terjadi akad atau transaksi,200 atau dalam ungkapan lain 

adalah adat yang berlaku saat hukum suatu persoalan ditetapkan. 

Dalil kaidah  al-`Ādah muḥakkamah dapat ditemukan dalam nas syariat seperti 

Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan dapat 

menjadi landasan hukum dalam sebuah persoalan, di antaranya adalah firman Allah swt. 

dalam QS al-Baqarah/2: 233. 

(...َ َبٱِلۡم عۡرُوفِ  ََ(233...و ع ل ىَٱلۡم وۡلُودَِل هُۥَرزِۡقُ هُنََّو كِسۡو تُُنَُّ
Terjemahnya: 

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara 
yang ma’ruf.201 

Ayat tersebut menerangkan bahwa wajib bagi ayah memberikan nafkah dan 

pakaian kepada istri yang telah ditalak berdasarkan kebiasaan yang berlaku tanpa 

berlebih-lebihan dan tanpa rasa pelit (dalam memberi nafkah) sebagai bentuk khidmah 

terhadapnya.202 Ketika Allah swt. menentukan kadar nafkah berdasarkan kebiasaan 

maka hal itu menunjukkan bahwa adat dapat dijadikan dalil dalam menentukan hukum. 

 
200Kholid Saifulloh, “Aplikasi Kaidah "al-Ādah Muḥakkamah" dalam Kasus Penetapan Jumlah 

dan Jenis Mahar”, Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah 8, no. 1 (November 2020): h. 71-73. 
201Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 57. 
202Muḥammad `Alī al-Ṣābūnī, Ṣafwah al-Tafāsīr, vol. 1 (Cet. I; Kairo: Dār al-Ṣābūnī lī al-

Ṭibā`ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī`, 1997), h. 135. 
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Dalil dari sunah yang menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi 

dalil dalam menetapkan hukum suatu masalah adalah sebuah riwayat yang 

menceritakan kisah tentang unta sahabat Nabi saw. yang masuk ke tanaman orang lain. 

ق ةًَللِ ب  اءَِب نَِ َح ر امَِب نَِمُُ يِ ص ة ،َع نَِأ بيِهِ،َأ نََّنَ  ،َع ن  الزُّه ريِِ  َم ع م ر ،َع نَِ ،َع ن  َح ائِط َر جُل  َد خ ل ت  َع ازِب 
لَِالأ  م و الَِحِف ظ ه اَبِالن َّه ارَِو ع لَ  َفِيهَِ»ف  ق ض ىَالنَّبَُِّص لَّىَاللهَُع ل ي هَِو س لَّم َع ل ىَأ ه  لََِىََف أ ف س د ت  ال م و اشِيَأ ه 

 203)مصنفَعبدَالرزاق(َحِف ظ ه اَبِاللَّي لَِ
Artinya: 

Dari Ma`mar, dari al-Zuhrī, dari Ḥarām bin muḥayyiṣah, dari bapaknya, bahwa 
unta milik al-Barā’ bin `Āzib masuk (melewati) pembatas tanaman orang lain 
dan merusak di dalamnya, “maka Rasulullah saw. menetapkan bahwa hendaknya 
pemilik kebun menjaga tanamannya pada siang hari, dan hendaknya pemilik 
hewan ternak menjaga peliharaannya pada malam hari.” (Muṣannaf `Abd al-
Razzāq) 

Riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menetapkan hukum 

berdasarkan adat atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Kebiasaan yang 

dimaksud dalam hal ini adalah pemilik hewan ternak melepaskan hewan peliharaannya 

di siang hari dan menjaganya di malam hari. Sedangkan pemilik kebun berada di 

kebunnya pada siang hari untuk berjaga-jaga dan berada di rumah pada malam hari.204 

Berdasarkan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. tersebut dapat 

dikemukakan bahwa adat atau kebiasaan merupakan dalil yang muktabar dalam 

menetapkan hukum sutau persoalan. 

Memerhatikan realitas sosial-kultural dalam menafsirkan teks syariat 

merupakan sebuah kensicayaan,205 sebab setiap masyarakat memiliki adat dan 

kebiasaan yang berbeda-beda dan berusaha mempertahankan eksistensi adatnya. 

 
203Abū Bakr `Abd al-Razzāq bin Hammām al-Ṣan`ānī (Tahkik: Ḥabīb al-Raḥmān al-A`ẓamī), 

Al-Muṣannaf, vol. 10, no. 18437 (Cet. II; India: Al-Majlis al-`Ilmī, 1983), h. 81. 
204Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah, h. 

274. 
205Zulhas’ari Mustafa, “Problematika Pemaknaan Teks Syariat dan Dinamika Maslahat 

Kemanusiaan” Mazahbinu: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (Juni 2020): h. 41. 
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Ketentuan hukum fatwa MUI Sulsel nomor: 01 tahun 2021 tentang eksploitasi 

dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik yang menyatakan bahwa haram 

hukumnya mengeksploitasi orang untuk meminta-minta menunjukkan bahwa kaidah al-

`Ādah muḥakkamah tidak berlaku. Hal itu disebabkan karena tindakan eksploitasi yang 

dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang bertentangan dengan syariat, meskipun 

hal tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya. 

Telah ada dalam masyarakat budaya persepsi orang tua bahwa anak merupakan 

investasi keluarga dan hak kepemilikan orang tua, sehingga hal tersebut menajdi alasan 

ekpsloitasi anak oleh orang tua untuk meminta-minta.206 Budaya dengan persepsi 

tersebut pada hakikatnya tidak sepenuhnya keliru dan tidak pula dibenarkan apabila 

menjadi sebab terjadinya pelanggaran syariat. 

Syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa hubungan antara anak dan orang 

tua, di antaranya adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan sesuai 

ajaran Islam dan nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula anak diwajibkan 

untuk berbakti kepada orang tuanya pada hal-hal yang tidak melanggar ketentuan 

syariat. Sebuah riwayat menyebutkan tentang seoarang ayah yang datang kepada 

Rasulullah saw. mengadukan anaknya yang berperilaku kasar kepada ayahnya. 

Mendengar hal tersebut, Rasulullah saw. menangis dan berkata kepada anak tersebut: 

َ 207)رواهَالبيهقي(َكَ ي بََِلِأَ َكَ الَُمَ وَ ...أ ن ت 
 

Artinya: 

…Kamu dan hartamu milik ayahmu (HR Al-Baihaqī) 

 
206Wisnu Aging Pancoro, “Analisis Yuridis terhadap Pelaku Eksploitasi Anak untuk Aktivitas 

Mengemis ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Makassar)”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018), h. 45. 
207Aḥmad bin al-Ḥusain al-Baihaqī (Tahkik: `Abd. Al-Mu`ṭī Qal`ajī), Dalā’il al-Nubuwwah wa 

Ma`rifah Aḥwāl Ṣāḥib al-Syarī`ah, vol. 6 (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1988), h. 305. 
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Hadis tersebut sejatinya selaras dengan budaya yang berkembang di tengah 

masyarakat bahwa di antara tugas anak adalah membantu orang tua dalam 

memperbaiki dan mengembangakan keadaan ekonomi keluarga. Meskipun demikian, 

pada asalnya orang tua tidak dibenarkan mengeksploitasi anak untuk meminta-minta 

kecuali pada keadaan sangat terpaksa dan darurat. Oleh sebab itu, eksploitasi orang tua 

terhadap anak tidak dibenarkan dengan alasan budaya bahwa anak adalah investasi 

keluarga yang wajib membantu meringankan beban ekonomi keluarga dengan segala 

cara termasuk meminta-minta, sehingga kaidah al-`Ādah muḥakkamah dalam hal ini 

tidak bisa menjadi dalil pembenaran perilaku eksploitasi. 

Ketentuan hukum berikutnya dari fatwa MUI Sulsel menyatakan bahwa haram 

bagi pemberi memberikan sesuatu kepada peminta-minta apabila hal tersebut 

mendukung pihak yang mengeksploitasi serta tidak mendidik karakter yang baik. 

Kaidah al-`Ādah muḥakkamah tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan terhadap 

ketentuan hukum tersebut, sebab memberi kepada peminta-minta di jalanan dan ruang 

publik bukan merupakan budaya, melainkan hal tersebut kembali pada persepsi 

masing-masing individu melihat keadaan di sekitarnya. 

Persoalan anak jalanan yang mencakup eksploitasi dan pengemis disebabkan 

kondisi ekonomi orang tua yang fakir serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup 

dalam keluarga tersebut.208 Kenyataan itu bukan merupakan alasan bagi pengemis 

untuk meminta-minta dengan asumsi bahwa hal tersebut merupakan budaya dalam 

keluarganya, sehingga kaidah al-`Ādah muḥakkamah dalam hal ini tidak bisa menjadi 

dasar hukum untuk mendukung perilaku pengemis di jalanan dan ruang publik. 

 
208Puji Sucia Sukmaningrum dan Siti Inayatul Faizah, “Penguatan Ekonomi Orang Tua pada 

Keluarga Anak Jalanan (Studi Kasus: Sanggar Alang-Alang Surabaya”, Jurnal Sosial Humaniora (JSH) 

12, no. 2 (2019): h. 120. 



124 

 

 

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan hukum fatwa MUI Sulsel yang 

menyatakan bahwa haram bagi pengemis meminta-minta apabila memiliki fisik dan 

kondisi kesehatan yang normal serta karena faktor malas bekerja merupakan ketentuan 

yang tepat dan sejalan dengan prinsip syariat. Budaya dan tradisi meminta-minta 

hendaknya dihilangkan dengan cara mengedukasi masyarakat bahwa kebiasaan 

tersebut adalah kebiasaan yang buruk dan tidak boleh dipelihara, serta tidak termasuk 

dalam kaidah al-`Ādah muḥakkamah untuk mencari-cari pembenaran atas perbuatan 

tersebut. 

Poin terakhir pada ketentuan hukum fatwa MUI Sulsel mengenai eksploitasi 

dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik menyatakan bahwa wajib bagi 

pemerintah untuk menyantuni, memelihara, dan membina dengan sebaik-baiknya. 

Apabila dikaitkan dengan kaidah al-`Ādah muḥakkamah maka kewajiban pemerintah 

dalam memberikan pelayanan kepada rakyat pada hakikatnya sudah menjadi `urf 

(sesuatu yang telah diketahui) oleh semua orang. 

Kaidah al-`Ādah muḥakkamah memiliki kaidah turunan yaitu al-Ma`rūf `urfan 

ka al-Masyrūṭ syarṭan yang berarti bahwa sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau 

telah diketahui oleh kebanyakan orang maka sudah seperti syarat yang telah ditentukan. 

Oleh karena itu, sudah menjadi syarat atau konsekuensi sebuah pemerintahan untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya dengan cara mengentaskan segala 

bentuk kemiskinan yang berkembang termasuk kegiatan mengemis dan eksploitasi 

yang dimanfaatkan oleh sebagian orang. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis yuridis fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Eksploitasi 

dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik Perspektif Qawā`id Fiqhiyyah, 

maka dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Kedudukan Qawā`id fiqhiyyah berdasarkan penjelasan mengenai sumber hukum 

dan faidah dalam mempelajarinya maka urgensi ilmu ini tidak diragukan lagi 

dalam aktualisasi fikih Islam serta memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam 

pemeliharaan, pembentukan, dan pengembangan hukum Islam. Mempelajari 

ilmu qawā`id fiqhiyyah adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin secara umum, 

dan fardu ain bagi siapa saja yang ingin mendalami hukum Islam. Qawā`id 

fiqhiyyah memiliki banyak ragam dan jenis, serta dapat diklasifikasikan dalam 

beberapa bentuk pembagian dari berbagai sudut pandang. Hal tersebut 

menjadikan qawā`id fiqhiyyah semakin eksis dalam implementasinya terhadap 

persoalan-persoalan yang ada, khususnya persoalan yang sifatnya kekinian. 

Sebagaimana qawā`id fiqhiyyah, fatwa yang merupakan salah satu metode dalam 

melahirkan produk hukum Islam juga telah eksis sejak zaman Nabi saw. sampai 

saat ini. Unsur-unsur fatwa yang penting untuk diketahui adalah fatwa (produk 

hukum), mufti (orang yang berfatwa), al-Mustaftī (orang yang meminta fatwa), 

dan al-Mustaftā (hal yang ditanyakan kepada mufti). Para ulama telah 

menguraikan tentang urgensi dan bahaya fatwa, siapa yang boleh berfatwa, syarat 
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fatwa, adab berfatwa, adab orang yang meminta fatwa, dan hal penting lainnya 

mengenai fatwa. Semua itu menunjukkan bahwa fatwa memiliki kedudukan 

strategis dalam pengembangan hukum Islam. 

2. MUI Sulsel dan Pemkot Makassar telah menunjukkan upaya konkret dalam 

menangani persoalan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta 

pihak yang melakukan eksploitasi terhadap mereka. Peran MUI Sulsel sebagai 

lembaga representatif ulama Kota Makassar dibuktikan dengan terbitnya fatwa 

tentang eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan ruang publik. Latar 

belakang terbitnya fatwa tersebut adalah adanya keresahan dan permintaan dari 

masyarakat kepada MUI Sulsel untuk menjelaskan ke publik ihwal eksploitasi 

dan kegiatan mengemis di jalanan dan tempat umum. Demikian halnya Pemkot 

Makassar sebagai sebuah lembaga pemerintahan di Kota Makassar telah 

berupaya menangani persoalan eksploitasi dan kegiatan meminta-minta di 

jalanan dan ruang publik. Bukti konkret dari upaya tersebut adalah dengan 

terbitnya Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak 

Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Latar 

belakang terbitnya perda tersebut adalah adanya keprihatinan pemerintah melihat 

situasi keberadaan pengemis di jalanan dan tempat umum. Pemkot Makassar 

dalam menangani masalah anak jalanan dan pengemis mengimplementasikan 

beberapa model kebijakan pendekatan penanggulangan anak jalanan, 

dilaksanakan dengan melakukan beberapa program kegiatan, kemudian 

dijabarkan dalam berbagai strategi pembinaan. 
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3. Qawā`id al-Fiqhiyyah al-Kubrā yang terdiri dari kaidah al-Umūr bī maqāṣidihā, 

kaidah al-Yaqīn lā yazūl bī al-Syakk, kaidah al-Masyaqqah tajlib al-Taisīr, 

kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār, dan kaidah al-`Ādah muḥakkamah dapat 

diimplementasikan terhadap ketentuan fatwa MUI Sulsel mengenai eksploitasi 

dan tindakan mengemis di jalanan dan ruang publik. Analisis hasil implementasi 

Qawā`id al-Fiqhiyyah al-Kubrā terhadap fatwa ini menyebabkan munculnya 

berbagai pemaknaan yang dapat menjadi rujukan dalam mengamalkan fatwa 

tersebut. 

B. Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai 

urgensi fatwa dan qawā`id fiqhiyyah dalam Islam, khususnya implementasi keduanya 

dalam menangani persoalan eksploitasi dan kegiatan mengemis di jalanan dan tempat 

umum. Demikian pula diharapkan agar ulama dan umara dapat memaksimalkan upaya 

dalam menangani masalah yang dimaksud, di antaranya adalah melakukan penyuluhan 

dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait fatwa dan perda yang mengatur 

masalah eksploitasi dan kegiatan mengemis tersebut. 

Pemkot Makassar dan MUI Sulsel hendaknya konsisten dalam menjalankan 

setiap kebijakan mengenai penanganan masalah eksploitasi dan kegiatan mengemis di 

Kota Makassar, sebab ketidakkonsistenan keduanya akan berdampak negatif terhadap 

aturan dan fatwa yang ada. Demikian halnya diharapkan ada tindakan tegas dari pihak 

pemerintah bagi pihak yang melanggar Perda Nomor 02 Tahun 2008 tersebut, serta 

menyosialisasikan fatwa MUI Sulsel tentang eksploitasi dan pengemis agar perda dan 

fatwa tersebut memiliki wibawa dan dapat diindahkan oleh seluruh masyarakat.  
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