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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam 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 S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal X 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 S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 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 ى

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 

(‘). 
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2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama  

 Fathah A a ا َ

 Kasrah I i ا َ

 Dammah U u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  

 fathah dan yaa’ Ai a dani ىَ 

  fathah dan wau Au a dan u ؤَ 

Contoh: 

 kaifa : ك يْفَ 

 haula : ه وْلَ 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harakat dan 

Huruf 

Nama  Huruf dan Tanda Nama  

 Fathah dan alif … ا َ │…ىَ 

atau yaa’ 

A A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan yaa’ I I dan garis di atas ى

 Dhammmah dan وَ 

waw 

U U dan garis di 

atas 

 Contoh: 

 maata : مات 

م ى   ramaa : ر 
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 qiila : ق يْل 

وْتَ    yamuutu : ي م 

4. Taa’ marbuutah 

Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 

hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 

adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 

maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 

Contoh : 

ة َ وْض   raudah al- atfal : الْْ طْف ال ر 

يْن ة َ د  ل ة الم   al- madinah al- fadilah : الْف اض 

ة َ كْم   al-hikmah :  الْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

 Contoh : 

بَّن ا   rabbanaa : ر 

يْن ا   najjainaa : ن جَّ

قَ الَْ  ح   : al- haqq 

مَ    nu”ima : ن ع  

 aduwwun‘ : ع د وَ  
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 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (  .maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i (ب يَ 

 Contoh : 

ل يَ    Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : ع 

ب يَ    Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : ع ر 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 

ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

 Contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشَّمسَ  

ل ة َ  لز   al-zalzalah (az-zalzalah) : ا لزَّ

 al-falsafah : ا لْف لس ف ة 

د َ   al-bilaadu : ا لْب لَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) 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 : 

وْنَ  ر   ta’muruuna : ت امْ 

 ’al-nau : النَّوْعَ 
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 syai’un : ش يْءَ 

رْتَ   umirtu : ا م 

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 

Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

 Fizilaal Al-Qur’an 

 Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafz al- Jalaalah (اللّٰه) 

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

atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

يْن اللّٰهَ   billaah ب االلّٰهَ  diinullah د 

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 

ةَ  اللّٰهَ  حْم   hum fi rahmatillaah  ه مَْ ف ي ر 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (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. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh: 

Wa ma muhammadun illaa rasul 

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 

Nazir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al- Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqiz min al-Dalal 

 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-

Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 

 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 

Nasr Hamid Abu) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 

swt = subhanallahu wata’ala 

saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 

a.s = ‘alaihi al-sallam 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

W = Wafat Tahun 

QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 

HR = Hadis Riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 

 صفحة= ص

 بدونَمكان = دم

 صلىَاللهَعليهَوَسلم= صلعم

 طبعة=  ط

 بدونَناشر= دن

 الىَاخرها / الىَاخره=  الخ

 جزء=  ج
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ABSTRAK 

Nama :  Muhammad Husnus Tsawab 

Fakultas : Syari’ah dan Hukum 

Jurusan :  Hukum Ekonomi Syariah 

NIM :  11000117013 

Judul Skripsi :  Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Konsep 

Ta’awun atas Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus 

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Semen Tonasa) 

 

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) Untuk 

memahami konsep ta’awun dalam bantuan sosial perspektif hukum Islam, dan (2) 

Untuk mengetahui implementasi bantuan sosial di CSR PT. Semen Tonasa. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif lapangan (field kualitatif research) dengan pendekatan yuridis normatif 

dan syar’i. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ta’awun dalam bantuan 

sosial perspektif hukum Islam, merupakan salah satu faktor penegak agama, 

karena dengan tolong-menolong akan menciptakan rasa saling  memiliki  diantara  

umat  sehingga  akan  lebih  mengikat  persaudaraan. Selain  itu,  secara  lahiriah  

manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup sendirian karena 

manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya. Implementasi bantuan sosial di 

Corporate Social Responbility (CSR) PT. Semen Tonasa yakni untuk berperan 

serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan membantu masyarakat 

dalam pencapaian kesejahteraan dalam pembenahan lingkungan. Serta, 

memberikan penyadaran sosial untuk melakukan perubahan kepada masyarakat 

mulai dari sisi lingkungan, ekonomi dan sumber daya. Dari segi lingkungan yaitu 

seperti memperbaiki lingkungan, penanaman pohon, dan perlindungan hayati. 

Dari segi ekonomi, yaitu CSR memberikan bantuan kepada UKM dalam bentuk 

modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil seperti bantuan 

kelompok warga, yang tujuannya membantu perekonomian masyarakat untuk 

dapat lebih baik lagi dan kemudian akan terus didampingi untuk kelanjutannya. 

Implikasi dari penelitian ini bahwa bantuan sosial yang dilaksanakan oleh 

CSR PT. Semen Tonasa mungkin merupakan suatu program yang memberikan 

dampak sosial yang efektif kepada masyarakat di sekitar area perusahaan, namun 

di sisi lain ada dampak kondisi lingkungan dan kesehatan yang diberikan adanya 

galian tambang di sekitar masyarakat yang justru berdampak buruk bagi 

lingkungan sekitar. Dalam hal ini bantual sosial yang dilakukan oleh perusahaan 

diharapakan menjalankan konsep ta’awun dalam Islam sebagai cerminan sikap 

tolong-menolong sesama manusia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam sangat menjunjung tinggi nilai “ta’awun”, yakni tolong-menolong 

antar sesama manusia termasuk di dalamnya kerja sama, toleransi, kebersamaan, 

serta segala kebajikan yang membawa pada kemaslahatan hidup bersama. 

Sebaliknya Islam mengajarkan umatnya agar menjauhkan diri dari “kerja sama” 

(persekongkolan) yang membawa pada keburukan dan kemudharatan dalam 

kehidupan bersama.1  

Prinsip ta’awun ini memiliki makna saling membantu antar sesama 

manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan 

kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt. Prinsip ini menghendaki kaum 

muslimin berada saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kelanjutan 

prinsip ta’awun dikenal dengan prinsip khusus asas tab’adulul manafi, yang 

berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan 

manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan 

kerja sama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka 

saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.2 

Asas tab’adulul manafi ini juga merupakan kelanjutan dari prinsip hukum 

Islam yang menyatakan, bahwa segala sesuatu yang di langit dan di bumi pada 

hakikatnya adalah milik Allah swt. Manusia sama sekali bukan pemilik yang 

                                                 

1Abdul Mu’ti, Ta’awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma’un dalam Konteks 

Keindonesiaan (Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019), h. 11.   

2Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum (Jakarta: Kencana 2018), h. 67.   
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berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik 

hak memanfaatkan. Oleh karena itu, manusia selain mempunyai hak 

memanfaatkan segala yang ada di bumi, pada saat bersamaan harus menghargai 

hak orang-orang lain dan lingkungannya. Kemanfaatan harus diraih oleh berbagai 

pihak dengan cara saling menolong, tidak boleh ada eksploitasi, penipuan, dan 

berbagai bentuk kecurangan.3 

Ajaran “ta’awun” secara khusus termaktub dalam Q.S Al-Maidah/5:2 

sebagai berikut:  

لََ آميِننَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُحِلُّوا شَعَائرَِ اللَّهِ وَلََ الشَّهْرَ الْحَراَمَ وَلََ الْهَدْيَ وَلََ الْقَلََئِدَ وَ 
تَ غُونَ فَضْلَا ميِن رَّبيِهِمْ وَرضِْوَانااۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُواۚ وَلََ يَجْرمَِ  نَّكُمْ شَنَآنُ الْبَ نْتَ الْحَراَمَ يَ ب ْ

ٰۖ وَلََ تَ عَاوَنُ 
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ أَن تَ عْتَدُواۘ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِريِ وَالت َّقْوَى  وا قَ وْمٍ أَن صَدُّ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَات َّقُوا اللَّهَٰۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  )  (  ٢عَلَى الِْْ
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaaid 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitulharam sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 

kebencian-(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 

kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa-Nya”.4 
 

 

                                                 

3Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum, h. 68.   

4Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustka, 2012), h. 

141-142.   
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Prinsip ta’awun akan timbul prinsip persaingan dan kerjasama. Dalam 

pengertian modern kerja sama tidak dilakukan karena tradisi dan solidaritas, tetapi 

dasar rasionalitas, yaitu kesadaran akan adanya fungsinya yang komplementer 

atau kebutuhan rekonsiliasi (islah) di antara tujuan atau cara yang berbeda-beda 

persaingan atau pertentangan. Selama ini, ta’awun dikaitkan dengan lebih 

diartikan sebagai kerjasa sama di antara mereka yang sepaham, sehingga istilah 

ini kehilangan makna pentingnya.5 

Spirit ta’awun dalam Islam paralel dengan ajaran ihsan, yang mengandung 

makna bahwa karena dekatnya seorang muslim dengan Allah Yang Maha Rahman 

dan Rahim maka dirinya menjadi sosok yang shaleh dan welas asih secara 

melintasi untuk berbuat segala kebaikan kepada Siapa pun tanpa pandang bulu. 

Termasuk kepada yang berbeda agama dan golongan, bahkan terhadap kaum kafir 

dan pihak yang memusuhi. Sebaliknya menjauhi atau tidak boleh berbuat dan 

bekerja sama dalam hal segala keburukan dengan dalih apa pun kepada Siapa pun. 

Semua disertai keseimbangan atau sikap tengahan (wasathiyah), manakala dengan 

pihak yang berbeda agama dan golongan mampu bekerja sama secara baik, tentu 

dengan sesama seiman dan seagama dapat berhubungan dan bekerja sama dengan 

sebaik-baiknya.6 

 

                                                 

5Izomiddin, Pemikiran dan Filsafat Hukum, h. 68.   

6Abdul Mu’ti, Ta’awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma’un dalam Konteks 

Keindonesiaan, h. 14.   
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Didalam kehidupan manusia, harta memiliki peranan yang sangat penting, 

al-Qur’an menjelaskan bahwa harta kekayaan tidak boleh hanya berputar-putar 

ditangan orang yang kaya saja, dengan banyaknya harta orang dapat memperoleh 

apa saja yang dibutuhkan. Semestinya orang yang berkuasa menyadari, bahwa di 

dalam harta kekayaan yang dimilikinya terdapat juga hak fakir dan miskin yang 

membutuhkan. Manusia ciptaan Allah swt sebagai makhluk sosial yakni selalu 

berinteraksi antar manusia lainnya, inilah yang biasa disebut dengan hidup 

bermasyarakat, yaitu status dan kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain 

didalam kelompok yang lebih besar lagi.7 

Alasan dibentuknya BUMN dalam memenuhi amanat pembukaan UUD 

NRI 1945 yang dimana mewajibkan Negara untuk mensejahteraan rakyat, Negara 

akan mengatur jalannya perusahaan yang menguasai kebutuhan pokok masyarakat 

contohnya seperti listrik ataupun sarana transportasi, dan jika perusahaan swasta 

nasional mampu berkembang serta menggerakkan perekonomian, maka Negara 

hanya bisa fokus pada beberapa bidang yang utama dan strategis. 8 

Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur 

hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Manusia diciptakan oleh sang 

pencipta dengan berakal kekuatan yang luar biasa. Namun, kekuatan itu 

tersembunyi di balik dari manusia itu sendiri. Jika kita mengoptimalkan kekuatan 

                                                 

7Alda Amadiarti Salam, Kurniati, dan Ashabul Kahfi, Studi Kritis terhadap Pengelolaan 

Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Siyasatuna, Vol. 2, No. 2, (Mei, 2021), h. 

251.   

8Nila Sastrawati, Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat, El-Iqtishady: 

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020), h. 22.   
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yang luar biasa tersebut maka bukan tidak mungkin kita akan menjadi manusia 

yang luar biasa.9 

Adapun salah satu BUMN yang aktif beroperasi menjalankan aktivitas 

perusahaan adalah PT. Semen Tonasa. Perusahaan tersebut terletak di Kabupaten 

Pangkep Sulawesi Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan semen terbesar di 

Indonesia Tengah. Sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam dan 

terkait hajat hidup orang banyak tentunya wajib mengikuti amanah undang-

undang yang telah ditetapkan. Selain itu, sesuai dengan konsep pelaksanaan dan 

fungsi dari CSR itu sendiri, adalah bahwa untuk menjaga kelanjutan proses 

perusahaan dan juga demi membuat suasana dalam aktivitas perseroan, maka 

perusahaan harus lebih memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan disekitar 

wilayah perusahaan.10 

Direktur Utama PT Semen Tonasa Mufti Arimurti mengungkapkan 

bahwa, Kegiatan ini merupakan tanggung jawab sosial PT Semen Tonasa sebagai 

perusahaan yang sangat peduli akan lingkungan sekitar perusahaan dan 

dilaksanakan atas kerjasama CSR Semen Tonasa, Serikat Karyawan Semen 

Tonasa (SKST) yang juga melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga 

Kemahasiswaan IPPM Pangkep dalam pendataan warga penerina dan 

pendistribusian bantuan dengan membagikan sebanyak 6.000 paket sembako, bagi 

                                                 

9Mahmudah Mulia Muhammad, Membentuk Sumber Daya Manusia Perbankan Melalui 

Manajemen Hati. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 

Vol. 1, No. 2, (Desember, 2019), h. 33.   

10Achmad Faizal, Pengelolaan Program Corporate Social Responsibilty (CSR) PT. Semen 

Tonasa di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. “Skripsi”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014, h. 4.   
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warga yang berada di Ring 1 dan masyarakat kepulauan. Disamping itu kegiatan 

ini juga diberikan kepada Panti Asuhan dan Lembaga Tahfidz Qur’an. 

Selama Bulan Suci Ramadhan dan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, 

Semen Tonasa banyak melakukan aktifitas sosial, termasuk kegiatan Tonasa 

Peduli ini dimana salah satu kegiatannya adalah pembagian bantuan paket 

sembako ini. Adanya bantuan ini dapat membantu meringankan beban bagi 

masyarakat saat ini. Bantuan ini telah salurkan dengan baik kepada anak yatim-

piatu, para Hafizh al-Qur’an serta masyarakat umum yang ada di Kabupaten 

Pangkep dan warga kepulauan.11 

PT. Semen Tonasa melalui program Corporate Social Responsibility 

(CSR) Tonasa Peduli, menyalurkan 6.000 paket sembako secara gratis bagi 

masyarakat sekitar lingkungan perusahaan serta masyarakat yang berada di 

kepulauan yang ada di Kab. Pangkep. Kegiatan ini dimulai pada Tanggal 24 April 

2021 dan berakhir 9 Mei 2021 oleh Tim Tonasa Peduli dengan Tagline “Bahagia 

Bersama Semen Tonasa”. 12 

Pemberdayaan dipandang sebagai pergeseran nasib, tumbuh dan 

mengalami peningkatan serta perubahan taraf hidup masyarakat. Memberdayakan 

masyarakat merupakan memajukan ekonomi masyarakat melalui pengembangan 

                                                 

11CSR PT Semen Tonasa, Program Semen Tonasa Peduli “Bahagia Bersama Semen 

Tonasa” Beri Bantuan Ke Masyarakat Sekitar Perusahaan. Dikutip dari situs 

https://www.sementonasa.co.id/program-semen-tonasa-peduli-bahagia-bersama-semen-tonasa-

beri-bantuan-ke-masyarakat-sekitar-perusa/. (Diakses pada Tanggal 12 September 2022).   

12CSR PT Semen Tonasa, Program Semen Tonasa Peduli “Bahagia Bersama Semen 

Tonasa” Beri Bantuan Ke Masyarakat Sekitar Perusahaan. Dikutip dari situs 

https://www.sementonasa.co.id/program-semen-tonasa-peduli-bahagia-bersama-semen-tonasa-

beri-bantuan-ke-masyarakat-sekitar-perusa/. (Diakses pada Tanggal 12 September 2022).   

https://www.sementonasa.co.id/program-semen-tonasa-peduli-bahagia-bersama-semen-tonasa-beri-bantuan-ke-masyarakat-sekitar-perusa/
https://www.sementonasa.co.id/program-semen-tonasa-peduli-bahagia-bersama-semen-tonasa-beri-bantuan-ke-masyarakat-sekitar-perusa/
https://www.sementonasa.co.id/program-semen-tonasa-peduli-bahagia-bersama-semen-tonasa-beri-bantuan-ke-masyarakat-sekitar-perusa/
https://www.sementonasa.co.id/program-semen-tonasa-peduli-bahagia-bersama-semen-tonasa-beri-bantuan-ke-masyarakat-sekitar-perusa/
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dan dinamisasi berbagai potensi yang dimiliki suatu masyarakat menuju 

peningkatan nilai, harkat dan martabat setiap lapisan masyarakat.13 

Agama Islam memerintahkan bagi setiap muslim untuk berusaha 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan). Islam dalam segala 

aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aturan bermuamalah (usaha dan bisnis), 

merupakan sarana mencari kehidupan. Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan 

(syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut (perilaku bisnis) adalah 

agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah dan mulia. Sehingga akan dapat 

mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan, kesempatan kerja cukup 

dan distribusi pendapat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat.14 

Tujuan dari pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yakni 

terciptanya masyarakat yang maslahat dengan terlindunginya segala kepentingan 

demi  menghindarkan  dari  hidup  dalam  kemudharatan  juga  sejalan  dengan  

tujuan  good governance  yang  menginginkan  pemerintahan  diselenggarakan  

secara bertanggungjawab, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.15 

Bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CSR PT. Semen Tonasa mungkin 

merupakan suatu program yang memberikan dampak sosial kepada masyarakat di 

sekitar area perusahaan, namun di sisi lain ada dampak kondisi lingkungan dan 

kesehatan yang diberikan adanya galian tambang di sekitar masyarakat yang 

                                                 

13Mahmudah Mulia Muhammad, Pemberdayaan ekonomi Umat melalui Kearifan Lokal. 

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, (Januari, 

2022), h. 120. 

14Mohammad Reevanny Bustami dkk, CSR Islam: Tujuh Prinsip Transformasi 

Organisasi untuk Kemajuan Bisnis dan Masyarakat (Malang: UMM Press, 2021), h. 10.   

15Haerani Pratiwi, Lomba Sultan, dan Muhammad Saleh Ridwan, Penerapan Prinsip 

Good Governance pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene dan 

Kepulauan. Siyasatuna, Vol. 3, No. 1 (Januari, 2022), h. 213.   
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justru berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dari peristiwa ini peneliti tertarik 

mengkaji hubungan bantual sosial yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai 

dengan konsep ta’awun dalam Islam. Berdasarkan uraian latar belakang masalah 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta’awun atas 

Pemberian Bantuan Sosial (Studi Kasus Corporate Social Responsibility 

(CSR) PT. Semen Tonasa)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  

1. Fokus Penelitian  

Agar penyusun skripsi lebih terarah, maka pembahasan dan isi skripsi ini 

dipandang perlu untuk membatasi atau ruang lingkup yang ingin diteliti dalam 

penulisan skripsi ini adalah Konsep Ta’awun, Bantuan Sosial, Corporate Social 

Responbility (CSR) PT. Semen Tonasa, dan hukum Islam. 

2. Deskripsi Fokus  

Agar pembaca nantinya lebih memahami secara jelas masalah yang 

dimaksud untuk menghindari perbedaan pendapat kata yang mengandung 

pengertian lebih dari satu, maka peneliti memberikan batasan pengertian yang 

dianggap perlu dalam judul tersebut, yaitu:  

a. Ta’awun merupakan konsep tolong-menolong antar sesama manusia 

termasuk di dalamnya kerja sama, toleransi, kebersamaan, serta segala 

kebajikan yang membawa pada kemaslahatan hidup bersama. 

Sebaliknya Islam mengajarkan umatnya agar menjauhkan diri dari 
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“kerja sama” (persekongkolan) yang membawa pada keburukan dan 

kemudharatan dalam kehidupan bersama.16 

b. Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat 

miskin dan rentan, berupa bantuan langsung dan bantuan tidak 

langsung.17 

c. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 

swt dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf 

yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama 

Islam.18 

d. Corporate Social Responsibility (CSR) biasanya juga dipahami 

sebagai cara sebuah perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau 

integrasi dari ekonomi, enviroment atau lingkungan dan persoalan-

persoalan sosial dan dalam waktu yang sama bisa memenuhi harapan 

dari shareholders maupun stakeholders.19 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih 

terdapat kekurangan pengetahuan mengenai konsep ta’awun atas pemberian 

Bantuan Sosial, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah 

                                                 

16Abdul Mu’ti, Ta’awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma’un dalam Konteks 

Keindonesiaan (Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019), h. 11.   

17Badrun Susantyo, Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak 

Covid-19 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, 

Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2022), h. 20.   

18Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam (Ed. 1; Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 

26. 

19Elvinaro Ardianto dan Dindin M. Machfudz, Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR 

(Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), h. 36. 
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“Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan konsep pemberian 

bantuan sosial di Corporate Social Responbility (CSR) Semen Tonasa ? 

Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut:  

1. Bagaimana konsep ta’awun dalam bantuan sosial perspektif hukum Islam? 

2. Bagaimana implementasi bantuan sosial di Corporate Social Responbility 

(CSR) PT. Semen Tonasa ? 

D. Kajian Pustaka  

Dalam kajian pustaka, peneliti menggunakan beberapa literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Suci Ramadhani dkk, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Eksistensi 

Ta’awun pada Serikat Tolong Menolong (STM) di Dusun II Desa 

Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang”. 

Dalam jurnal ini memberikan gambaran konsep ta’awun yang ada di 

Dusun II Desa Pematang Johar yaitu dimana sistem STM yang dijalankan 

itu berupa pengutipan uang kas serta uang kemalangan yang digunakan 

untuk kepentingan dan kebermanfaatan bersama. Bukan hanya itu, konsep 

ta’awun yang dijalankan oleh STM di Dusun II Desa Pematang Johar 

tersebut masih belum mendapat timbal balik yang baik dari masyarakat 
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dan para anggota STM dikarenakan  kurangnya  kesadaran  dari  diri  

mereka  masing-masing  terkait dengan STM.20 

2. Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasari, dalam jurnal penelitiannya 

yang berjudul “Manisfestasi Konsep Ta’âwun dalam Zaakwaarneming 

Perspektif Hukum Perikatan”. Penelitian ini memberikan pemahaman 

tentang kehidupan yang serasi, damai, dan harmonis  merupakan dambaan 

setiap manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sulit mencapai 

keharmonisan dalam bermasyarakat jika secara individu menafikan etika 

sosial antarsesama. Perilaku positif untuk membangun  masyarakat yang  

harmonis diantaranya adalah dengan saling peduli dan tolong menolong.  

Tanggung jawab manusia sebagai makhluk dalam konsep Islam salah 

satunya adalah ber-ta’âwun sesama manusia. Dalam kaitannya dengan 

norma hukum, zaakwaarneming merupakan perbuatan hukum yang 

mencerminkan nilai-nilai humanis manusia sebagai makhluk sosial yang 

saling membutuhkan satu sama lain.  Nilai ini menjadi landasan kehidupan  

individu  dan  sosial,  menjadi  dasar  berinteraksi,  menjadi  landasan  

dalam membangun solidaritas, dan menjadi basis penanganan problem 

sosial.21 

 

                                                 
20Suci Ramadhani, dkk, Eksistensi Ta’awun pada Serikat Tolong Menolong (Stm) di 

Dusun Ii Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. AL-IMAN: 

Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 1.   

21Galuh Widitya Qomaro dan Armyza Oktasari, Manisfestasi Konsep Ta’âwun dalam 

Zaakwaarneming Perspektif Hukum Perikatan. Jurnal Et-Tijarie, Vol. 5, No. 1, (2018), h. 23.   
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3. Rahmatul Hijrati, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Konsep 

Ta’awun Menurut Al-Qur’an dan Pengembangannya dalam Konseling 

Islam”. Penelitian memberikan penjelasan tentang ta’awun yang 

merupakan suatu pekerjaan maupun perbuatan tolong-menolong antar 

sesama manusia yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari 

ridha Allah swt. Perkembangan konsep ta’awun dalam konseling Islam 

dipandang perlu dikaji, diteliti dan dianalisis karena sebenarnya ada 

keterkaitan yang erat antara konsep ta’awun dan Konseling Islam.22 

4. M. Fauzan Hakim, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Penerapan 

Konsep Ta’awun dalam Strategi Pemasaran Produk Mebel di Jalan Irian 

Kota Palangka Raya”. Penelitian ini mengemukakan mengenai strategi 

yang dilakukan oleh kelima mebel yakni (1) dengan cara 4P yang terdiri 

Product, Promotion, Price dan Place dengan cara yang berbeda yang 

diterapkan kelima mebel. (2) Strategi ta’awun yang diterapkan oleh 

pengusaha mebel seperti Akad Salam dan tawar menawar dalam kerja 

sama pengusaha dengan pembeli serta kerja sama horizontal dan 

konsinyasi yang merupakan titik kerja sama antara sesama pengusaha yang 

sejenis.23 

                                                 

22Rahmatul Hijrati, Konsep Ta’awun Menurut Al-Qur’an dan Pengembangannya dalam 

Konseling Islam. “Skripsi”. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Ar-

Raniry, 2020, h. v.   

23M. Fauzan Hakim, Penerapan Konsep Ta’awun dalam Strategi Pemasaran Produk 

Mebel di Jalan Irian Kota Palangka Raya. “Skripsi”. Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Palangkaraya, 2021, h. iv.   
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Dari beberapa literatur yang telah mengkaji berkaitan dengan penelitian ini 

tampak arah pembahasan di dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk memahami konsep ta’awun dalam bantuan sosial perspektif 

hukum Islam. 

b. Untuk mengetahui implementasi bantuan sosial di CSR PT. Semen 

Tonasa. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Teoritis  

1) Dari hasil penelitian dapat memberikan manfaat dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada hukum ekonomi 

syariah;  

2) Dapat menjadi referensi terhadap pemerintah dan masyarakat 

dalam pengetahuan mengenai konsep ta’awun dalam bentuk 

bantuan sosial adalah bentuk bagian dari tolong menolong dalam 

Islam. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Memberikan informasi seluruh pihak untuk mendapatkan 

informasi mengenai segala bentuk bantuan sosial yang bertujuan 

untuk memberikan keringan kepada masyarakat yang kurang 
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mampu adalah bentuk konsep ta’awun yang berarti tolong 

meenolong dalam kebaikan, 

2) Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang adanya 

bantuan sosial adalah bagian dari agama Islam karena dianjurkan 

saling tolong menolong dalam kebaikan. 
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin 

dan rentan, berupa bantuan langsung dan bantuan tidak langsung.1 Bantuan 

langsung terdiri dari dari:  

1. Subsidi;  

2. Bantuan tunai (cash transfer);  

3. Dana sosial (social fund). 

Sedangkan, bantuan tidak langsung terdiri dari: 

1. Pelayanan;  

2. Rehabilitasi/pembinaan;  

3. Perlindungan; dan 

4. Pemberdayaan. 

Kemiskinan merupakan masalah yang tengah dihadapi oleh seluruh bangsa 

yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah kemiskinan tersebut adalah melakukan pemberdayaan 

ekonomi bagi masyarakat miskin.2 

 

                                                 

1Badrun Susantyo, Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak 

Covid-19 (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, 

Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2022), h. 20.   

2Julianti dan Nur Taufik Sanusi, Pengelolaan Dana Infak Perspektif Manajemen dan 

Hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, 

No. 2, (Januari, 2022), h. 111.   
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Pembahasan tentang pengentasan kemiskinan pada hakikatnya adalah 

dengan mengentaskan penyebabnya. Agar seseorang dapat menunaikan zakatnya 

untuk mengentaskan kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab kemiskinan 

yang terjadi terhadap individu maupun satu kelompok masyarakat.3 

Pengelolaan dana bantuan untuk menjadi sumber dana yang dapat 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat 

dari kemiskinan, mendapakan pendidikan yang layak, dan kesenjangan sosial. 

Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan. 

Penghimpunan merupakan salah satu kegiatan cara yang dilakukan untuk mencari 

dan kepada pihak bersangkuran yang nantinya akan disalurkan kepada pihak yang 

membutuhkan. 4 

Secara konseptual bantuan sosial dimaksudkan untuk meringankan 

anggota masyarakat yang tidak mampu dan telantar agar dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidupnya sehingga dapat mempertahankan bahkan 

mengembangkan dirinya sebagai manusia. Bantuan sosial bisa bersifat sementara 

karena situasi sosial tertentu seperti; bencana, resesi ekonomi, atau adanya 

kebijakan tertentu dari pemerintah. Selain itu bantuan juga dapat bersifat tetap 

khususnya bagi penduduk yang mempunyai kerentanan tetap seperti penyandang 

disabilitas, lanjut usia, dan anak telantar. Manfaat bantuan sosial adalah untuk 

                                                 

3Ahmad Arsyi Afdali, Nur Taufiq Sanusi, dan A. Intan Cahyani, Pengelolaan Zakat 

terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Baznas Kabupaten Soppeng. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, (Januari, 2021), h. 82.   

4Muhammad Gufran Abdi dan Sohrah, Pengelolaan bantuan Dana Pendidikan dalam 

Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi 

Syariah, Vol. 3, No. 2, (Juli, 2021), h. 237.   
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melindungi masyarakat dari resiko sosial yang ada sehingga masyarakat dapat 

mempertahankan eksistensinya sebagai manusia yang bermartabat.5 

Bantuan sosial (Bansos) dikucurkan melalui anggaran Negara 

(APBN/APBA), bantuan ini diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas 

yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih 

dahulu dengan tes kemiskinan. Bansos ini dapat bersifat sementara (bencana 

alam) atau bersifat tetap (cacat dan lanjut usia). Dapat diberikan dalam bentuk 

uang atau barang atau melalui transfers. Sifat bantuan biasa diberikan dengan 

syarat ataupun tanpa syarat. 

Ada empat jenis Bansos. Pertama, bantuan dan pelayanan kesejahteraan 

sosial, yaitu bantuan kepada golongan masyarakat miskin, diberikan berbasis 

lembaga (panti). Kedua, bantuan dana berupa kupon makanan atau dana cash 

untuk biaya hidup. Ketiga, bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang 

mengalami kehilangan mata pencaharian karena bencana alam. Keempat, bantuan     

kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban 

penggusuran.6 

Konsep pemberdayaan sosial yaitu pemberdayaan bagi masyarakat miskin 

agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, sehingga dapat 

keluar dari lingkaran kemiskinan. Wujud program pemberdayaan ini adalah 

pemberian modal yang dapat digunakan oleh masyarakat itu agar mampu keluar 

dari ketidakberdayaan mereka. Jadi konsep pemberdayaan sosial yang mulai 

                                                 

5Badrun Susantyo, Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak 

Covid-19, h. 21.   

6Amru Alba dan Rudi Kurniawan, Kebijakan Pemerintah Bantuan Sosial bagi Keluarga 

Miskin (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), h. 36.   
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diimplementasikan sekarang ini berbeda dengan Bansos. Bansos lebih 

mempertahankan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar sedangkan 

pemberdayaan sosial lebih mendorong penerima untuk berusaha meningkatkan 

kemampuannya, melalui stimulan usaha produksi. Keberhasilan kebijakan 

pemberian Bansos ditentukan oleh kualitas pelayanan kepada masyarakat 

penerima bantuan dan dipengaruhi oleh arah kebijakan sosial yang bersifat makro.  

Kebijakan sosial menentukan jenis dan sistem pemberian pelayanan 

kepada masyarakat miskin sebagai sasaran program. Pengetahuan tentang analisis 

kebijakan sosial penting untuk menentukan apakah suatu kebijakan memiliki 

dampak positif atau negatif terhadap masyarakat, apakah kebijakan tersebut sesuai 

keinginan penerima bantuan, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan itu mampu 

mengatasi masalah-masalah yang dirasakan oleh masyarakat. 

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah kebijakan sosial, semakin maju 

suatu negara, semakin tinggi perhatian negara pada kebijakan sosial. Negara perlu 

berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan sosial karena negara adalah institusi 

absah yang memiliki kewenangan untuk menarik pajak dari rakyat dan karenanya 

negara paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya.  

Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orangpun 

berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Kata “sosial” memiliki beragam pengertian. Kata sosial mengandung 

pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan 

kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, olah raga, rekreasi dan arisan. Kata 
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sosial diartikan sebagai lawan dari individu. Kata sosial memiliki pengertian 

sebagai sekelompok orang seperti masyarakat dan komunitas.7 

Salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

populer di Indonesia yaitu kebijakan perlindungan sosial bantuan langsung tunai 

(BLT) dibanding dengan program-program lainnya yang mempunyai prosedur 

yang secara biogratis membutuhkan waktu disaat masa kritis pandemi Covid-19 

untuk mencukupi kebutuhan pangan didalam keluarga. Bantuan langsung tunai 

(bahasa Inggris: cash transfer) atau disingkat BLT yaitu program bantuan 

pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik 

bersyarat (conditional cash transfer) maupun tidak bersyarat untuk masyarakat 

miskin.8 

B. Konsep Ta’awun dalam Islam 

1. Pengertian Ta’wun 

Kata Ta’awun berasal dari kata  ,yang artinya pertolongan (aunun‘) عَوْنٌ  

عَوْن-عَاوَنٌَ-اعََانٌَ  artinya membantu, menolong, اعَانَة-عَون  artinya bantuan, 

pertolongan, مُعاَاوِن artinya pembantu, penolong.9 Kata Ta’awun artinya adalah 

saling menolong.10 Ta’awun terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 2, 

dari kata Ta’awanu, yang diartikan “Kamu membantu satu sama lain, kamu 

                                                 

7Amru Alba dan Rudi Kurniawan, Kebijakan Pemerintah Bantuan Sosial bagi Keluarga 

Miskin, h. 37.   

8Angga, Basyirah Mustarin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Program Bantuan Lansung 

Tunai pada Masa pandemic Covid-19. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum 

Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 3, (April, 2022), h. 212.   

9Atabik Ali, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Cet. VIII: 

Yogyakarta: Multi Karya Grafika), h. 1332.   

10Ar-Raghib Ashfahani, Kamus Al-Qur’an, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, (Jilid. II; Depok: 

Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017), h. 830.   
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bekerja sama” 11 wajib bagi orang-orang mukmin tolong-menolong sesama 

mereka dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan dilarang tolong-menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 

Ta’awun dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling 

membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan suatu 

pergaulan yang harmonis dan rukun. Al-Qur’an menyebutkan bahwa Ta’awun 

merupakan hal yang esensial bagi setiap muslim. Umat Islam diperintahkan untuk 

saling tolong-menolong terhadap sesama terutama tolong-menolong dalam 

perbuatan yang terpuji. 

Pengertian ta’awun adalah suatu kegiatan yang tolong menolong dalam 

kebaikan antar sesama umat muslim. Dalam ta’awun sebaiknya tidak 

mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong serta 

tidak melihat pangkat, derajat maupun harta duniawi dari seseorang. Ta’awun 

sendiri merupakan prinsip tolong menolong yang didasari prinsip menjamin, 

kerjasama dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi 

saja. Sebagai manusia tidak selalu mengalami kebahagiaan dalam hidupnya, 

adakalanya mengalami masa-masa sulit dan membutuhkan pertolongan dari orang 

lain.12 

Pengertia ta’awun dalam Islam adalah saling tolong menolong dalam 

kebaikan sesama manusia dan terlebih lagi kepada saudara seiman. Karena 

hubungan sesama muslim itu sangat dekat bahkan lebih dekat dari saudara 

                                                 

11Budi Santoso, Kamus Al-Qur’an (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), h. 197.   

12Nabilah Amalia Balad, Prinsip Ta’awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa-

Menyewa Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jurnal Hukum 

Magnum Opus, Vol. II, No. 2, h. 19.   
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sedarah. Mereka dipersatukan oleh keyakinan yang sama terhadap Allah sehingga 

jika ada yang satu mengalami kesulitan maka yang lain akan segera menolong. 

Bahkan sesama muslim biasanya diibaratkan sebatang tubuh, jika satu bagian 

tubuh merasa sakit maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit yang 

sama. 

Ta’awun adalah tolong menolong terhadap semua makhluk Allah swt, 

orang yang memiliki sikap ta’awun akan memiliki jiwa sosial yang tinggi, 

memiliki hati yang lembut, menghindari permusuhan, mengutamakan 

persaudaraan dan tidak mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukan dalam 

menolong orang lain yang membutuhkan, serta ikhlas dalam beramal. Kewajiban 

orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu adalah dalam bentuk 

memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu dari 

segi ekonomi, karena Al-Qur’an telah mengatur bahwa dalam sebagian harta 

orang yang mampu terdapat hak dari orang yang tidak mampu. Contoh ta’awun 

dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan membantu menyediakan makanan 

untuk berbuka puasa, mengajak kepada kebaikan, membantu korban bencana 

alam, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan sebagainya.13  

2. Dasar Hukum Ta’wun 

Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena 

manusia adalah makhluk yang lemah, tak mampu mencukupikebutuhan hidup 

sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, 

manusia perlu ta’awun atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantu 

                                                 

13Nabilah Amalia Balad, Prinsip Ta’awun dalam Konsep Wakaf dengan Perjanjian Sewa-

Menyewa Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, h. 19.   
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membantu dalam berbagi hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak. 

Islam menganjurkan setiap orang Islam agar menjadikan ta’awun sebagai 

ciri dan sifat dalam muamalah sesama mereka. Pada hakikatnya naluri hidup ber-

taa’wun telah dimiliki setiap manusia sejak masih usia anak-anak. Sungguhpun 

demikian, sikap ini perlu mendapatkan bimbingansecara terus-menerus dari orang 

dewasa. 

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mau bekerja sama, ta’awun 

dengan sesamanya atas dasar kekeluargaan. Allah swt berfirman dalam Q.S al-

Maidah/5:2, 

هْرَ الْحَراَمَ وَلََ الْهَدْيَ وَلََ الْقَلََئِدَ وَلََ آميِننَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُحِلُّوا شَعَائرَِ اللَّهِ وَلََ الشَّ 
تَ غُونَ فَضْلَا ميِن رَّبيِهِمْ وَرضِْوَانااۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُواۚ وَلََ يَجْرمَِنَّكُمْ  شَنَآنُ  الْبَ نْتَ الْحَراَمَ يَ ب ْ

وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ أَن ت َ  ٰۖ وَلََ تَ عَاوَنوُا قَ وْمٍ أَن صَدُّ
عْتَدُواۘ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِريِ وَالت َّقْوَى 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَات َّقُوا اللَّهَٰۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  )  ( ٢عَلَى الِْْ
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaaid 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitulharam sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 

kebencian-(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 

kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa-Nya”.14 

 

                                                 

14Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Sinergi Pustka, 2012), h. 

141-142.   



23 
 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk dan macam hal yang membawa 

kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-

menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan 

bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak 

seiman dengan kamu.15  

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan 

merupakan salah satu faktor penegak agama, karena dengan tolong-menolong 

akan menciptakan rasa  saling  memiliki  diantara  umat  sehingga  akan  lebih  

mengikat  persaudaraan. Selain  itu,  secara  lahiriah  manusia  adalah  makhluk  

sosial  yang  tidak  dapat  hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi 

dengan sesamanya.16 Kemudian dalam hadits yang menganjurkan tentang tolong 

menolong, yaitu 
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15Muhammad Quraish Shihab, Al-Qur’an: Pesan, Kesan, dan Keserasian  (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 10.   

16Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia 

(Cet. Ke. III; Edisi Revisi: Jakarta: Kencana, 2017), h. 9.   
17Imam Abi Husein Muslim, Shahih Muslim: Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 

1992), h. 68. 
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Artinya: 

“Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, siapa 

yang melepaskan penderitaan (kesusahan) seorang Mukmin di dunia, maka 

Allah akan melepaskannya dari penderitaannya pada hari kiamat. Siapa 

yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mendapatkan 

kesulitan, maka Allah swt akan memudahkannya di dunia dan akhirat 

kelak. Siapa yang menutup (aib dan auratnya) maka Allah swt. Akan 

menutupnya didunia dan akhirat, dan bahwa Allah akan selalu menolong 

hamba-Nya jika dia mau menolong saudaranya …” (HR. Imam Muslim).  

 

Dari beberapa pendapat mufassir tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pengertian Ta’awun adalah suatu kegiatan tolong menolong atau saling membantu 

dalam kebaikan sesama umat muslim. Hal ini dikarenakan sesama umat muslim   

itu sangat dekat, bahkan lebih dekat dari saudara sedarah. Konsep ta’awun sudah 

banyak digunakan oleh setiap manusia, dimana tolong menolong tersebut dapat 

memberikan kemudahan dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat 

serta membangun dan mempererat tali persaudaraan sesama umat muslim. 

3. Jenis-jenis Ta’wun 

Konsep Ta’awun dalam Islam terbagi menjadi 6 macam, yakni: 

a. Ta'awun  di dalam  kebajikan  serta ketakwaan  yakni  yang  mencakup  

kebajikan secara  universal  (al-birr)  dalam  lingkup  ketaatan  

sepenuh  hati  (Attaqwa)  yang dapat  membawa  kebaikan  kepada  

masyarakat  muslim  dan  keselamatan  daripada keburukan  yang  

terjadi  serta  membantu  masyarakat  dalam  kesadaran individu 

mengenai tanggung jawabnya. 

b. Ta’awun dalam bentuk wala' kepada sesama muslim. Yaitu menyadari 

bahwa pada dasarnya setiap muslim adalah saudara. Seseorang dapat 

diragukan keislamannya apabila ia menelantarkan atau membiarkan 
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umat muslim yang lainnya. Maka, sudah seharusnya seorang Muslim 

haruslah memiliki rasa solidaritas terhadap saudaranya, serta ikut 

merasakan suka dan dukanya. 

c. Ta’awun yang berpandangan pada penguatan sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat dan saling melindungi. 

d. Ta’awun dalam upaya ittihad. Yaitu ta’awun yang berupayakan akan 

kesatuan atau persatuan yang seharusnya ditegakkan berlandaskan di 

atas kebajikan dan ketakwaan. Jika tidak berlandaskan akan kebajikan 

dan ketakwaan maka  akan mengakibatkan  dan  menghantarkan  akan  

kelemahan umat Islam, bertambahnya kuasa musuh Islam, 

terampasnya tanah air, serta tertindasnya kehormatan umat. 

e. Ta'awun dalam bentuk tawashi' di dalam kebenaran dan kesabaran. Ya  

itu di mana saling berikat janji untuk mencapai kesempurnaan dan 

loyalitas di dalam konteks Amar ma'ruf nahi mungkar. 

f. Manfaat ta'awun  dalam  kebajikan dan ketaqwaan ialah  meringankan 

kesulitan umat muslimin, menutupi aib, mempermudah urusan mereka,  

menolongnya dari orang yang menganiaya, memberikan pengetahuan, 

menasihati orang yang lalai, membimbing orang yang tersesat, 

menghibur yang sedang kemalangan atau berduka, meringankan beban  

yang sedang tertimpa musibah serta menolong mereka dalam segala 

hal.18 

                                                 

18Suci Ramadhani, dkk, Eksistensi Ta’awun Pada Serikat Tolong Menolong (STM) di 

Dusun Ii Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Al Iman: Jurnal 

Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 1, (2022), h. 9-10.   
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C. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari 

ajaran syariat Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Secara sederhana hukum 

dapat dipahami sebagai seperangkat aturan-aturan atau norma-norma yang 

mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau 

norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun 

sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.19 

Bila hukum dihubungkan dengan Islam maka hukum Islam adalah 

seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang 

tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat 

untuk semua umat yang beragama Islam. 

Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama di dalam al-

Qur’an, Hadits, dan literatur hukum Islam lainnya. Kata yang ada hanya syari’ah 

fiqih, hukum Allah dan yang seakar-akarnya. Kata-kata hukum Islam merupakan 

terjemahan dari terminologi “Islamic Law” dari literatur Barat. Ini menunjukkan 

bahwa yang dimaksudkan dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan 

dari peraturan dalam agama Islam baik lewat syariat, fiqih, dan pengembangannya 

seperti fatwa, qanun, siyasah, dan lain-lain.20 

Bentuknya bisa tertulis seperti peraturan perundang-undangan maupun 

tidak tertulis seperti hukum adat. Konsepsi hukum Islam kerangka dasarnya telah 

                                                 

19R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: 

Deepublish, 2016), h. 1.  

20Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Ed. I; Cet. II; Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), h. 19.  
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ditetapkan oleh Allah swt. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan hukum 

antara manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda saja tetapi 

juga mengatur hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan, hubungan 

manusia dengan dirinya sendiri dan juga hubungan manusia dengan alam 

sekitarnya.21 Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut, menurut Daud Ali, 

diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam terminologi Islam disebut 

hukum jamaknya ahkam.22 

Pengertian hukum Islam yang biasa digunakan secara luas masyarakat 

adalah pengertian hukum seperti pengertian fiqh yang dikemukakan oleh al-

Ghazali, yaitu hukum syarat yang tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti wajib, 

haram, mubah (kebolehan), sunnat, makhruh, sah, fasid, batal, qadla, dan lain-

lainnya. Menurut T.M Hasbi ash Shiddieqy yang dikutip oleh H.A Djazuli, 

memberikan pendapatnya berkeberatan memakai istilah hukum Islam sebagai 

pengganti fiqh Islam karena dua alasan, yaitu, pertama kata “hukum” menurut ahli 

hukum Islam mencakup segala hukum dan segala bidang. Kata “hukum” di dalam 

istilah hukum Islam tidak lansung menggambarkan daya ijtihad dan daya akal 

untuk memperolehnya.23 

Memang tidaklah mudah mempersamakan pengertian hukum dari dua 

macam sistem hukum yang berbeda. Yang satu menganut paham paham 

kemasyarakatan (sistem hukum Romawi dan sistem hukum adat) sedang yang 

                                                 

21R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia, h. 1.  

22Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 44.  

23H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam (Ed. 

Revisi; Jakarta: Kencana, 2005), h. 14.  
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kedua menganut paham Ketuhanan (hukum Islam). Namun, hal ini tidak berarti 

bahwa hukum Islam tidak mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, tetapi 

hanya menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dan konsekuensi-konsekuensi 

yang berbeda di antara dua paham tersebut.24 

Dalam sistem hukum Islam ada lima (5) hukum atau kaidah yang 

digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah 

maupun muamalah. Kelima kaidah tersebut dikenal dengan al-ahkam al-khamzah 

atau penggolongan hukum yang lima yaitu jaiz atau mubah, sunnah, makhruh, 

wajib dan haram. Al-Ahkam al-Khamsah ini juga dikenal dengan istilah hukum 

taklifi.25 

Ada beberapa istilah di dalam hukum Islam di antaranya, adalah syar’iat, 

fiqh dan ushul fiqh. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, syariat adalah hukum-hukum 

yang Allah swt tetapkan untuk para hambanya dengan perantaraan Rasul-nya agar 

diamalkan dengan sepenuh keyakinan, baik hukum itu berpautan dengan amaliah 

atau berpautan dengan akidah dan akhlaknya. Ilmu fiqh juga dikenal dalam istilah 

hukum Islam. Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat 

dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf. 26 

Manusia mukallaf adalah manusia yang berkewajiban melaksanakan 

hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Tetapi dua istilah yang 

dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yaitu syariat Islam dan fiqh 

                                                 

24H.A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, h. 

15.  

25Masyfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syari’ah (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), h. 5.  

26T.H Ash Shiddieqy, Memahami Syariat Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putara, 2000), 

h. 2.  
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Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Ingrris, syariat Islam disebut 

dengan istilah Islamic Law sedangkan fiqh Islam disebut dengan istilah Islamic 

jurisprudence.  

Di dalam bahasa Indonesia, istilah syari’at Islam sering digunakan dengan 

kata-kata hukum syariat atau hukum syara’, sedangkan fiqh Islam dipergunakan 

istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum Islam. Dalam praktik sering kedua 

istilah tersebut dirangkumkan dalam kata hukum Islam. Syari’at merupakan 

landasan fiqh, dan fiqh merupakan pemahaman terhadap syari’at. Secara umum 

sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan 

hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala hal yang 

bermanfaat dan menolak segala hal yang mudarat yakni yang tidak berguna bagi 

hidup dan kehidupan. 27  

Sebutan hukum Islam adalah terminologi baru dalam khazanah kelilmuan 

Islam, sebuatan yang lazim digunakan di kalangan umat Islam untuk 

menunjukkan hukum Islam sebelum dipopulerkan istilah itu adalah istilah al-

syari’ah, al-hukm, al-syar’i, dan al-fiqh. Diperkirakan sebutan hukum Islam mulai 

dipergunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia Barat, 

pada saat itu sistem sosial mereka telah lebih maju penataannya termasuk dialami 

Barat ini mendorong umat Islam untuk melakukan penegasan identitas diri dengan 

menyebut hukumnya dengan hukum Islam untuk membedakannya secara jelas 

dengan perkembangan hukum Barat. Penyebutan itu juga didorong semangat 

pembaharuan di kalangan umat Islam yang menyadari keterbelakangan hukumnya 

                                                 

27R. Saija dan Iqbal Taufik, Dinamika Hukum Islam Indonesia, h. 3-4.  
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dengan hukum Islam untuk membedakan secara jelas dengan perkembangan 

hukum di Barat.28 

Penyebutan itu juga di dorong semangat pembaharuannya dan berupaya 

melakukan penafsiran ulang dengan perkembangan zaman. Kemungkinan dari 

kalangan Barat yang mengkaji Islam dengan tujuan untuk mempermudah 

pengkategorian ilmu.29 

Hukum Islam bisa dilihat dari dua aspek, yaitu pengertian luas dan 

pengertian sempit. Hukum Islam dalam pengertian luas meliputi segala macam 

hal, baik yang bersifat kemanusiaan maupun ketuhanan. Keduanya merupakan 

kesatuan rangkaian hubungan antara manusia dan Allah swt, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan alam sekitar. Pengertian hukum secara luas ini 

mengilustrasikan makna keseluruhan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari 

kesusilaan yang tidak hanya menyangkut hak, kewajiban, dan paksaan tapi juga 

menyangkut hukum yang lima seperti wajib, sunnah, ja’iz, makruh dan haram, 

bahkan menyangkut pahala, dosa, pujian, celaan, dan pembiayaran.30 

Dengan demikian, untuk memahami hakekat atau pengertian hukum Islam 

mestilah dikembalikan kepada peristilahan yang digunakan umat Islam sejak awal 

dan melihat perkembangannya dalam sejarah. Istilah-istilah yang dikenal di 

kalangan umat Islam dan literatur-literatur sejak awal dalam menunjukkan hukum 

Islam adalah al-syari’ah, al-hukm al-syar’iy dan fiqh. Pengertian ketiga istilah ini 

                                                 

28Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007), 

h. 15.  

29Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 16.  

30Sahid HM, Legislasi Hukum Islam di Indonesia: Studi Formalisasi Syariat Islam 

(Surabaya: Pustaka Idea, 2016), h. 15-16.  
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tidak dijelaskan secar abaku pada sumber ajaran Al-Qur’an dan al-Sunnah 

sekalipun ditemukan pengunaannya dengan berbagai kata bentuknya. Pengertian 

terhadap tiga istilah itu ditemukan dalam makna kebahasannya dan upaya sistem 

dari umat Islam untuk merumuskan ajaran-ajaran yang dikandung Al-Qur’an dan 

al-Sunnah.31 

2. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-

pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum 

Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum 

publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam 

hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. 

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi: ibadah dan 

muamalah. 

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan 

muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara 

manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa 

bidang, di antaranya: 

a. Munâkahat,  

b. Wirâtsah,  

c. Mu’âmalat dalam arti khusus,  

d. Jinâyat atau uqûbat,  

e. al-Ahkâm as-shulthâniyyah (khilafah),  

                                                 

31Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 16.  
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f. Siyâr, dan  

g. Mukhâsamat.32 

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum 

Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti 

luas sebagai berikut: 

a. Hukum Perdata, Hukum perdata Islam meliputi: 

1) Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya; 

2) Wiratsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, 

harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam 

ini disebut juga hukum faraidh; 

3) Mu’amalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan 

dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual 

beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan 

sebagainya. 

b. Hukum Publik. Hukum publik Islam meliputi: 

1) Jinayah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-

perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah 

hudûd (pidana berat) maupun dalam jarimah ta’zir (pidana ringan). 

Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. Jarimah 

hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan 

batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah (hudud jamaknya 

                                                 

32Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga 

Indonesia (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 13.  
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hadd, artinya batas). Jarimah ta’zir adalah perbuatan tindak pidana 

yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa 

sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta’zir artinya ajaran atau 

pelajaran); 

2) Al-Ahkam as-Shulthaniyyah, membicarakan permasalahan yang 

berhubungan dengan kepala Negara atau pemerintahan, hak 

pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya; 

3) Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan 

pemeluk agama lain dan Negara lain; 

4) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum 

acara.33 

3. Tujuan Hukum Islam  

Kajian tentang maksud (tujuan) ditetapkan dalam Islam merupakan kajian 

yang sangat menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangannya 

berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqashid as-syari’ah identik dengan 

istilah filsafat hukum Islam (The Philosophy of Islamic Law). Istilah yang disebut 

terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya 

suatu hukum.34 

 

                                                 

33A. Rahmat Rosyadi, Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 52.  

34Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 125.  
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Secara etimologi, maqashid as-syari’ah teridir dari dua kata, yakni 

maqashid dan as-syari’ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan. syari’ah 

artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok 

kehidupan. Menurut istilah maqashid as-syari’ah adalah kandungan nilai yang 

menjadi tujuan pensyariatan hukum. Jadi, maqashid as-syari’ah adalah maksud 

atau tujuan disyariatkannya hukum Islam.35 

Maqashid as-syari’ah adalah tujuan Allah swt dan Rasulnya dalam 

merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum 

yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.36 

Adapun menurut al-Syatibi memberikan pendapatnya, dalam rangka 

mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus 

dipelihara dan diwujudkan, yaitu: 

a. Memelihara agama (hifz al-din), 

b. Memelihara jiwa (hifz al-nafs), 

c. Memelihara akal (hifz al-aql), 

d. Memelihara keturunan (hifz al-nasl), 

e. Memelihara harta (hifz al-mal).37 

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, 

al-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid as-syari’ah atau tujuan 

syariah, yaitu: 

                                                 

35Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 125.  

36Satria Effendi, Ushul Fiqh (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.  

37Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 127.  
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a. Kebutuhan Dharuriyat 

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut 

dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan 

terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Menurut al-Syatibi ada lima hal termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara 

agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, dan harta. Untuk memelihara llima 

pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan 

ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima 

pokok tersebut.38 

Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin 

terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut dan 

berbagai hukum yang menjamin pemeliharaannya. Agama Islam mewujudkan hal-

hal yang yang dhurui bagi manusia.39 

b. Kebutuhan Hajiyat 

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana 

bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun 

akan mengalami kesulitan.40 Hal-hal yang bersifat hajiyat manusia mengacu 

kepada sesuatu yang menghilangkan kesulitan dari mereka, meringankan beban 

taklif dari mereka dan mempermudah berbagai macam muamalah dan pertukaran. 

Agama Islam telah mensyariatkan sejumlah hukum pada berbagai bab muamalah, 

                                                 

38Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 234.  

39Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 104.  

40Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 235.  
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ibadah, dan hukuman maksudnya ialah menghilangkan kesulitan dan memberikan 

kemudahan bagi manusia.41 

c. Kebutuhan Tahsiniyat 

Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak 

terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak 

pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan 

pelengkap.42 Agama Islam telah mensyariatkan dalam berbagai Bab ibadah, 

muamalah, dna hukuman sejumlah hukum yang dimaksudkan untuk perbaikan 

dan keindahan serta membiasakan manusia dengan adat istiadat yang terbaik 

sekaligus menunjuki mereka menuju jalan yang terbaik dan terlurus.43 

Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan hukum Islam adalah 

menciptakan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia. Kemaslahatan itu dapat 

dicapai dengan mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan baik 

kehidupan manusia dengan memelihara unsur-unsur pokok kemaslahatan manusia 

berupa agama, jiwa, akal, keturuan dan harta. Tingkat pemeliharaan terhadap 

unsur-unsur ini dibedakan dalam tingkat yang disebut dengan al-dharuriyat, al-

hajiyat, dan al-tahsiniyat. 

Al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang lengkap dalam 

arti prinsip-prinsip dasar tentang hukum dengan berbagai aspeknya, harus 

dipahami dengan metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada 

maqashid al-syari’ah. Konsep ini memberikan alternatif terbaik untuk 

                                                 

41Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 129.  

42Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 236.  

43Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, h. 130.  



37 
 

 

mengembangkan metode-metode ijtihad. Pemahaman terhadap pertimbangan 

maqashid al-syari’ah sebagai pendekatan filosofis dapat lebih dinamis dalam 

memahami hukum Islam secara konstektual dan dapat menangkap ruh ajaran 

Islam yang sebenarnya.44  

4. Sumber Hukum Islam 

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Dua 

sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya 

merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah swt. Ada juga dalil-dalil 

lain selail Al-Qur’an dan Sunnah seperti qiyas, istihsan, dan istishlah, tetapi tiga 

dalil disebut terakhir ini hanya sebagai sebagai dalil pendukung yang hanya 

merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh 

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk 

memhami Al-Qur’an dan Sunnah, sebagaian ulama menyebutnya metode 

istinbat.45 

Kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang 

tidak disepakati, penjelasannya yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber dan dalil hukum yang disepakati: 

1) Al-Qur’an, 

2) Sunnah Rasulullah, 

3) Ijma’, 

4) Qiyas. 

 

                                                 

44Faisar Ananda Arfa, Filsafat Hukum Islam, h. 111.  

45Satria Effendi, Ushul Fiqh, h. 77.  
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b. Sumber dan dalil hukum yang tidak disepakati: 

1) Istihsan 

Pengertian Istihsan secara etimologi. Sebagai suatu metode ijtihad, 

istihsan masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, meskipun dari segi 

makna bahasa dapat diterima. Ada sejumlah pertentangan luar biasa dari sejumlah 

ulama untuk istihsan yang dijadikan sebagai landasan dalam berijtihad. Pengertian 

istihsan dalam bahasa Inggris adalah “konstruksi yang menguntungkan” 

(favorable construction), metode tersebut diterapkan guna menghindari 

penggunaan metode qiyas yang tidak sesuai dengan kehendak syara’ atau “pilihan 

hukum” (juristic preference), ketimbang mengikuti metode qiyas yang tidak 

memberikan maslahat. 

Pengertian istihsan dari segi bahasa adalah “menyatakan dan meyakini 

baiknya sesuatu”, seperti perkataan seseorang: “Saya meyakini sesuatu itu baik 

atau buruk”, atau “mengikuti sesuatu yang terbaik” atau “mencari yang lebih baik, 

karana perkara itu diperintahkan oleh agama”. Pengertian etimologi di atas 

menunjukkan bahwa ahli hukum berhadapan dengan dua persoalan yang sama-

sama memiliki kebaikan. Namun begitu ada kecenderungan untuk memilih salah 

satu diantara keduanya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.46 

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, ada beberapa definisi yang 

dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:47 

 

                                                 

46H. Mif Rohim, Ushul Fiqh: Metode Perbandingan Al-Ahnaf dengan Al-Mutakllim 

dalam Istidlal dan Istinbat (Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng Jombang, 2020), h. 75-76.  

47Darmawati, Ushul Fiqh Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2019), h. 60-61.  
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a) Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu: 

Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat 

daripadanya (qiyas pertama). 

Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu 

kemaslahatan.  

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi 

perdebatan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Adapun 

definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan 

bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi Muhammad 

saw atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi Muhammad saw atau 

dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun 

ijma’. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila 

tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti. 

b) Istilah istihsan di kalangan ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip 

oleh al-Sarkhasi: 

Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu 

yang syara’ menyerahkannya kepada kita. 

Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum 

diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang 

mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang 

sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh 

karenanya wajib diamalkan. 
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c) Istihsan menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan 

oleh al-Syatibi: 

Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang 

bersifat juz’iyah sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari definisi di atas 

mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan 

berpedoman kepada dalil yang ada dan bersifat umum. Namun karena dalam 

keadaan tertentu mujtahid melihat adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, 

maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, 

tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus. 

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka dapat 

ditemukan esensi istihsan ada dua:48 

a) Mentarjih qiyas khafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang 

mendukungnya, 

b) Memberlakukan pengecualian hukum juz’iyah daripada hukum kulli 

atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya. 

Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaan-kesamaan 

yang dapat ditarik benang merah, bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu 

hukum yang telah ditetapkan oleh syara’ dan menetapkan hukum lain karena ada 

dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. 

Baik dengan cara meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi sebagai 

sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil 

permasalahan yang sifatnya juz’iyah dari permasalahan yang sifatnya kulli. Oleh 

                                                 

48Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), h. 105.  
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karena itu, jelaslah bahwa istihsan tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang 

kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka.49 

2) Maslahah Mursalah 

Dalam menguraikan batasan pengertian al-mashlahah, al-Thufi 

membaginya menjadi dua kategori, yaitu al-mashlahah berdasarkan ‘Urf dan al-

mashlahah berdasarkan syara’ (syari’at). Pengertian batasan malashlahah 

berdasarkan ‘Urf ialah: َوالنفع َالصلَح َإلى َالمؤدى  sarana yang menyebabkan) السبب

adanya mashlahah dan manfaat). Misal yang dikemukakan al-Thufi adalah, 

perdagangan merupakan sarana untuk mencapai keuntungan. Sedangkan 

pengertian al-mashlahah berdasarkan syari’at adalah menjadi penyebab untuk 

sampai kepada maksud syari’, baik berupa ibadat maupun adat).50 

Al-Thufi menjelaskan lebih lanjut, bahwa yang di maksud dengan sesuai 

dengan kehendak dan tujuan Syari’ (Allah swt) adalah memelihara agama, 

memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan harga diri, serta 

memelihara harta. 

Dari uraian singkat ini dapat dipahami, bahwa al-mashlahah yang 

dimaksud al-Thufi adalah, kemaslahatan yang hendak diperoleh dalam rangka 

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat 

(kerusakan), namun hakekat dari maslahah adalah: memlihara tujuan syara’ dalam 

                                                 

49Darmawati, Ushul Fiqh Edisi Pertama, h. 62.  

50Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Edisi Dasar (Mataram: 

Sanabil Press, 2020), h. 53.  
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menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada 

lima, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, harta, agama.51 

Al-Syatibi seorang tokoh hukum Islam memberikan definisi tentang 

maslahah sangat tergantung dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan 

dari segi tergantungnya tuntutan syara’` kepada maslahah, yaitu: 

“Maslahah adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan 

manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat 

syahwati dan aklinya secara mutlak”. 

Dari beberapa definisi tentang maslahah dengan rumusan yang berbeda 

dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh 

akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan 

(kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan 

hukum. Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara maslahah 

dalam pengertian bahasa (umum) dengan maslahah dalam pengertian hukum atau 

syara’. Perbedaannya dilihat dari segi tujuan syara’ yang dijadikan rujukan. 

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan 

manusia dan karenanya mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa 

nafsu. Sementara maslahah menurut pengertian syara’ yang menjadi titik bahasan 

dalam ushul, yaitu menjaga ushul al-khamsah (agama, akal, harta, keturunan, 

jiwa).52 

 

 

                                                 

51Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Edisi Dasar, h. 54.  

52Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, Ushul Fiqh Edisi Dasar, h. 55.  
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3) ‘Urf (Adat Istiadat) 

‘Urf menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti 

sesuatu yang yang diketahui, dikenal, diangap baik dan diterima oleh pikiran yang 

sehat. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, ‘urf adalah sesuatu yang yang telah 

dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu 

yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian 

khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka. Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) 

macam: 

a) Al-‘urf al-qaliyah; yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata 

lahm (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan; 

b) Al-‘urf al-fi’ly; yaitu kebiaasaan yang berupa perbuaatan, seperti 

perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-

beli.53 

Adapun syarat-syarat ‘urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam adalah 

meliputi : 

a) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatau masalah baik dalam Al-

Qur’an atau Sunah. 

b) Pemakian tidak mengankibatkan dikesampingkanya nas syari’at 

termasuk juga tidak mengakibatkan masadat, kesulitan atau 

kesempitan. 

c) Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan 

beberapa orang saja.54 

                                                 

53Wahbah, Ushul Fiqh Islami al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Juz I; Cet. 16; 

Damaskus: Dar al-Fikr, 2009 M/ 1430 H), h. 104;  
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Selanjutnya berkenaan dengan status atau kualitas ‘urf di mata syarak, ada 

2 (dua) macam yaitu ‘urf shahih (benar) dan ‘urf fasid (rusak). Penjelsanya 

yaitu:55 

a) ‘Urf shahih adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang 

tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram 

atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk 

perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya, model 

pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, kebiasaan 

pemberian hadiah oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar 

mahar, dan lain sebagainya; 

b) ‘Urf fasid adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan 

dengan ketentuan syara’. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum 

minuman keras dalam acara-acara hajatan, praktik-praktik ribawi-

rentenir di kalangan pedagang lemah untuk memperoleh modal, 

memperoleh kekayaan dengan cara berjudi togel, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui mengenai 

kehujjahan ’urf, di mana para ulama berpendapat bahwa ‘urf yang shahih saja 

yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk 

menetapkan hukum atau keputusan. Ulama Malikiyah banyak menetapkan hukum 

berdasarkan perbuatan-perbautan penduduk Madinah. Berarti menganggap apa 

                                                                                                                                      

54Ahmad Syafi’i Karim, Ushul Fiqh, h. 86.  

55Mukhtar Yahya dan Fatchurrahaman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami 

Bandung: al-Ma’arif, 1986) h. 110.  
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yang terdapat dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum dengan ketentuan 

tidak bertentangan dengan syara’. 

Imam al-Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya, karena 

melihat pratik yang belaku pada masyarakat Baghdad dan Mesir yang berlainan. 

Sedangkan ‘urf fasid tidak dapat diterima, hal itu jelas karena bertentangan 

dengan nash maupun ketentuan umum nash.56 

4) Istishab 

Pengertian istishhab menurut bahasa ialah membawa atau menemani. Al-

Asnawy (w. 772H) berpendapat bahwa pengertian istishhab adalah penetapan 

(keberlakukan) hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar 

bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang 

mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Atau menetapkan suatu 

hukum sebelumnya, sehingga hukumyang baru merubahnya.57 

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, istishhab 

termasuk dalil atau acuan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak 

menemukan dalil dari Al-Qur’an, Sunah, ijma’ atau qiyas. Al-Syaukani misalnya 

mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan istishhab adalah 

menetapkan atau memberlakukan hukum yang telah ada, sepanjang tidak ada dalil 

yang merubahnya.58 

                                                 

56Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 

2019), h. 68.  

57Ahmad Syafi’i Karim, Ushul Fiqh, h. 82.  

58Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.) h. 296.  
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Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka harus mencari 

hukumnya dalam Al-Qur’an, kemudian al-Sunah, lalu ijma’, kemudian qiyas. Bila 

tidak menemukan (hukumnya di sana), maka (boleh) menetapkan hukumnya 

dengan menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang (istishhab al-

hal). Jika apabila ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya 

adalah bahwa hukum itu tetap berlaku. 

Istishhab pada dasarnya bukanlah untuk menetapkan suatu hukum yang 

baru melainkan untuk melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada 

sebelumnya.59 Dengan kata lain, istishhab merupakan akhir dalil syar’i yang 

menjadi tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum sesuatu yang 

dihadapkan kepadanya.60  

Oleh karena itu, maka para ahli ilmu ushul fiqh berpendapat bahwa 

sesungguhnya istishhab merupakan jalan terakhir rujukan fatwa. Ia adalah 

pemberlakuan hukum atas sesuatu dengan hukum yang telah ada sebelumnya, 

sepanjang tidak ada dalil yang merubahnya. 

5) Syar’u Man Qablana 

Syar’u man qablana adalah syariat yang dibawa para Rasul terdahulu, 

sebelum diutus Nabi Muhammad saw. yang menjadi petunjuk bagi kaumnya, 

seperti syariat nabi Ibrahim as, syariat Nabi Musa as , syariat Nabi Daud as, 

syariat Nabi Isa as dan lain sebaginya. Pada syariat yang diperuntukkan oleh Allah 

                                                 

59Mukhtar Yahya dan Fatchurrahaman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, h. 

113. 

60Wahbah al-Zuhaili, Ushul Fiqh Al-Islami, h. 170.  



47 
 

 

swt. Bagi umat-umat terdahulu, mempunyai asas yang sama dengan syariat yang 

diperuntukkan bagi umat Muhammad saw.61 

Terdapat 3 (tiga) macam bentuk syar’u man qablanaya, yaitu : 

a) Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, tetapi Al-

Qur’an dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau 

mentaatkan berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw, 

b) Syariat yang diperuntukan bagi umat-umat yang sebelum kita, 

kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad saw, 

c) Syariat yang diperuntukan bagi umat yang sebelum kita, kemudian Al-

Qur’an dan hadis menerangkan kepada kita. 

Mengenai bentuk ketiga, yaitu syariat yang diperuntukkan bagi umat-umat 

sebelum kita, kemudian diterangkan kepada kita Al-Qur’an dan hadits, para ulama 

berbeda pendapat. Sebagian ulama Hanafiah, sebagian ulama Mailikiyah, 

sebagian ulama Syafiyiah dan sebagian ulama Hanbal berpendapat bahwa syariat 

itu berlalu pula bagi umat Muhammad saw.62 

6) Saad az-Zari’ah 

Sadd al-dzari’ah terdiri atas dua perkara yaitu sadd dan dzari’ah. Sadd 

berarti penghalang, hambatan atau sumbatan, sedang dzari’ah berarti jalan atau 

perantara. Maksudnya, menghambat atau mengahalangi atau menyumbat semua 

jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. 

 

                                                 

61Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 70.  

62Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan, h. 116.  
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Tujuan penetapan hukum syarak secara sad al-dzari’ah ialah untuk 

memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya 

kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini 

sesuai dengan tujuan umum syariat menetapkan perintah-perintah, baik yang 

dapat dilaksanakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan 

secara langsung, semua perlu ada hal yang dikerjakan sebelumnya.63 

Sebagai contoh ialah kewajiban mengerjakan shalat yang lima waktu. 

Seseorang hanya dapat mengerjakan shalat apabila telah belajar shalat terlebih 

dahulu, tanpa belajar ia tidak akan dapat menggerakannya . Dalam hal ini sekilas 

tampaknya bahwa belajar shalat itu tidak wajib. Tetapi karena ia menentukan 

apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak, maka ditetapkan hukum wajib 

belajar shalat, sebagaimana halnya hukum shalat itu sendiri. 

7) Mazhab Sahabi/Qaul Shahaby 

Ketika Rasulullah saw. masih hidup, seluruh persoalan hukum yang 

muncul atau timbul dalam masyarakat langsung ditanyakan para sahabat kepada 

Rasul dan Rasulullah memberikan jawaban dan penyelesainnya. Namun setelah 

Rasulullah saw. meninggal dunia, maka para sahabat yang tergolong ahli dalam 

mengistinbatkan hukum, telah berusaha dengn sungguh-sungguh untuk 

memecahkan persoalan tersebut, sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai 

denganm fatwa-fatwa sahabat itu. Selanjutnya fatwa-fatwa sahabat ini 

diriwayatkan oleh tabi’in, tabi’in-tabi’in dan orang-orang yang sesudahnya seperti 

para perawi hadis. 

                                                 

63Abu Zahrah, Ushul Fiqh, h. 288.  
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Pendapat ulama mengenai qaul sahabi dapat dijelaskan bahwa ada 2 (dua) 

macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah, yaitu : 

a) Pendapat sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut 

sebenarnya berasal dari Rasulullah saw, karena pikiran tidak atau 

belum dapat menjangkaunya,  

b) Pendapat sahabat yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya 

seperti pendapat tentang bahwa nenek mendapat seperenam (1/6) harta 

waris, yang dikemukakan oleh Abu Bakar dan tidak ada sahabat lain 

yang tidak sependapat dengannya.64 

Pendapat yang tidak disetujui oleh sahabat yang lain tidak dapat dijadikan 

hujjah, pendapat ini dianut oleh golongan Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah dan 

sebagian Syafi’iyah dan didahulukan dari qiyas. Bahkan Ahmad bin Hanbal 

mendahulukan qaul sahabi dari hadis mursal dan hadis dha’if. Al-Syaukani 

menganggap pendapat sahabat itu seperti pendapat para mujtahid yang lain, tidak 

wajib umat Islam mengikutinya.65 

Pengembangan hukum Islam secara materil khususnya di Indonesia, 

sangat di butuhkan untuk dijadikan sebagai legitimasi dalam berusaha dan 

bertindak. Sementara pengembangan secara kelembagaan dibutuhkan untuk lebih 

memperkokoh kedudukan hukum Islam itu sendiri dalam kaitannya dengan 

pengembangan hukum Nasional. Meskipun disepakati bahwa hukum Islam masih 

memiliki arti besar dan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia (umat Islam 

Indonesia), namun tidak berarti bahwa secara internal hukum Islam tidak memiliki 

                                                 

64Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan, h. 117-118.  

65Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, h. 76.  
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masalah. Sebagai contoh masih adanya pendapat yang muncul bahwa hukum 

Islam dewasa ini mengalami proses kebekuan, masih belum dinamis bahkan 

masih berada pada dataran mempertahankan identitas ke-Islaman dari pengaruh-

pengaruh yang bersifat non-Islam yang sekuler. 66 

 

                                                 

66Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam di Indonesia, Al Qadau: Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum, Vol.  2, No.  1, (2015), h. 1.  
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (field 

kualitatif research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-

orang (subjek itu sendiri. Pendapat ini lansung menunjukkan latar dan 

individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan, subjek penelitian, 

secara menyeluruh.1  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian akan difokuskan di Jl. Tonasa 2, Biring Ere. Kec. 

Bungoro, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan, 90651. Lokasi ini dipilih 

karena PT. Semen Tonasa menggelar kegiatan Corporate Social 

Responbility (CSR) melaksanakan pemberian bantuan berupa ribuan paket 

sembako kepada Desa dan Kelurahan yang berada di area sekitar 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

                                                 

1Sukiati, Metode Penelitian: Sebuah Pengantar (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 88.  
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B. Pendekatan Penelitian  

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai 

berikut:  

1. Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum 

positif.  

2. Pendekatan Syar’i adalah pendekatan dengan melakukan upaya memahami 

agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang bertolak dari 

suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap 

yang paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya.2  

C. Sumber Data  

Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, maka 

dibutuhkan sumber data yaitu :  

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung melalui 

wawancara dengan beberapa informan dan diolah sendiri oleh lembaga 

bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini 

subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap 

karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian 

tertentu.  

 

 

                                                 

2Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 

28.  
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Adapun yang akan menjadi informan yang akan diwawacara oleh peneliti 

yaitu dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel Informan 

No. Jabatan Informan Keterangan 

1 Kepala Unit CSR 1 Orang 

2 Seksi Program Kemitraan 1 Orang 

3 Seksi Bina Lingkungan 1 Orang 

4 Seksi Administrasi dan Keuangan 1 Orang 

5 Penerimana Sasaran Bantuan CSR 3 Orang 

 

2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 

lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.  

Kemudian untuk menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu 

sebagai berikut:  

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-

undang, hasil-hasil peneillitian, dan sebagainya.  

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya 

adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya. 
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D. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini antara lain adalah: 

1. Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenal tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung.3 

2. Wawancara atau Interview adalah pertemuan antara dua orang atau 

percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi melalui 

pertanyaan, dimana ada yang bertindak sebagai informan dan ada yang 

bertindak sebagai pewawancara. Wanawancara yang akan digunakan 

dengan metode terstruktur yang mengunakan pedoman wawancara dengan 

cara sistematis. 

3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen yang 

relevan dengan permasalahan penelitian, yaitu suatu peraturan undang-

undang dalam pemasyarakatan, serta berbagai bahan bacaan yang 

berkaitan dengan judul penelitian ini.   

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data  

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengertikan data-data lapangan 

yang sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Pengolahan dan dalam 

penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan dan 

mengkategorikan data dengan berdasarkan beberapab tema sesuai fokus 

penelitiannya. Pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari: 

                                                 

3Hady Sutrisno, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172.  
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a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan proses pemelihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan lapangan. Dimana langkah-langkah untuk menajamkan analisis, 

menggolongkan kedalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga 

dapat ditarik dan diverivikasikan. Kemudian data yang direduksi akan 

memberikan gambaan yang lebih spesifik dan mempermudah penelitian 

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan mencari 

jika diperlukan.  

b. Penyajian Data  

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan dimana penyajian data yang merupakan suatu langkah yang penting 

menuju tercapainya suatu penelitian kualitatif yang valid dan handal.  

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi  

Tahap ini merupakan tahapan dimana penaikan kesimpulan dari datadata 

yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan atau 

verifikasi adalah usaha untuk mencari dan memahami atau arti keteraturan 

polapola penjelasan alur sebab akibat. Dimana sebelum penarikan kesimpulan 

dilakukan cara reduksi dan penyajian data baru penarikan kesimpulan dari 

kegiatan-kegiatan sebelumnya.  
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2. Analisis Data  

Analisis data adalah proses pengelolaan data kedalam bentuk mudah di 

mngerti, dipahami dan di interpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah menganalis data-data atau 

menggambarkan hasil penelitian di lapangan dengan cara kata-kata tanpa 

menganalisa angka-angka dan selanjutnya pengolaan data disajikan secara 

deskriptif analisis dimana menggambarkan secara lengkap mengenai masalah-

masalah berdasarkan penelitian lapangan.  



 

57 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Perusahaan Semen Tonasa 

Sejarah berdirinya PT Semen Tonasa ditandai dengan diresmikannya 

proyek di tahun 1968 oleh Jenderal M. Yusuf, menteri perindustrian di masa itu. 

Didorong oleh komitmen pemerintah untuk meningkatkan hajat hidup orang 

banyak, maka didirikanlah PT Semen Tonasa di Desa Biring Ere, sebuah daerah 

yang terpencil namun sangat kaya dengan bahan baku semen. 1 

PT Semen Tonasa adalah produsen semen terbesar di Kawasan Timur 

indonesia yang menempati lahan seluas 1.571 hektar di Desa Biring Ere, 

Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sekitar 68 kilometer dari kota 

Makassar. Perseroan yang memiliki kapasitas terpasang 5.980.000 ton semen per 

tahun ini, mempunyai empat unit pabrik, yaitu Pabrik Tonasa II, III, IV dan V. 

Keempat unit pabrik tersebut menggunakan proses kering dengan kapasitas 

masing-masing 590.000 ton semen per tahun untuk Unit II dan III, 2.300.000 ton 

semen per tahun untuk unit IV serta 2.500.000 ton semen untuk unit V yang 

diproyeksikan mampu men-support kebutuhan semen nasional. Didukung dengan 

bahan baku yang berlimpah, pabrik ini diperkirakan akan terus beroperasi dan 

berkontribusi pada perekonomian nasional hingga beberapa puluh tahun ke depan. 

 

                                                 

1Semen Tonasa, Profil Perusahaan. Dikutip dari Situs 

https://www.sementonasa.co.id/profil-perusahaan/. (Diakses pada Tanggal 27 Desember 2022). 
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Berdasarkan Anggaran Dasar, perseroan merupakan produsen semen di 

Indonesia yang telah memproduksi serta menjual semen di dalam negeri dan 

mancanegara sejak tahun 1968. Proses produksi bermula dari kegiatan 

penambangan tanah liat dan batu kapur di kawasan tambang tanah liat dan 

pegunungan batu kapur sekitar pabrik, hingga pengantongan semen zak di packing 

plant. Proses produksi secara terus menerus dipantau oleh Unit Quality Control 

guna menjamin kualitas produksi. 

Lokasi pabrik yang berada di Sulawesi Selatan merupakan pilihan yang 

strategis untuk mengisi kebutuhan semen di daerah Indonesia Bagian Timur. 

Dengan didukung oleh jaringan distribusi yang tersebar luas serta diperkuat oleh 

sembilan unit pengantongan semen yang melengkapi sarana distribusi penjualan, 

telah menjadikan perseroan sebagai pemasok terbesar di Kawasan Timur 

Indonesia. Unit pengantongan perseroan terdapat di Palu (Sulawesi Tengah), 

Mamuju (Sulawesi Barat), Kendari (Sulawesi Tenggara), Oba (Maluku Utara), 

Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Sorong (Papua Barat) dengan kapasitas 

masing-masing 300.000 ton per tahun. Sementara untuk Unit Pengantongan 

Makassar (Sulawesi Selatan), Bitung (Sulawesi Utara), Ambon (Maluku), dan 

Samarinda (Kalimantan Timur), memiliki kapasitas masing-masing 600.000 ton 

per tahun. Sarana pendukung operasi lainnya yang berkontribusi besar terhadap 

pencapaian laba perusahaan adalah utilitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) dengan kapasitas 2×25 MW dan 2×35 MW yang berlokasi di Desa 

Biringkassi, Kabupaten Pangkep, sekitar 17 km dari lokasi pabrik. 
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Pendapatan utama perseroan adalah hasil penjualan Semen Portland 

(OPC), Semen non-OPC yaitu Tipe Komposit (PCC), yang tersebar di wilayah 

Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Didukung dengan 

merek yang sudah terkenal di Kawasan Timur Indonesia, perseroan berusaha 

secara terus menerus mempertahankan brand image produk dengan tetap menjaga 

kestabilan pasokan produk di pasar. Selain itu, dukungan sistem distribusi yang 

optimal juga merupakan unsur kesuksesan penjualan semen. Selain itu, penjualan 

ekspor juga dilakukan jika terjadi kelebihan produksi setelah pemenuhan pasar 

dalam negeri. 

Sejak 15 September 1995, perseroan terkonsolidasi dengan PT Semen 

indonesia (Persero) Tbk yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik (Persero) 

Tbk. Lebih dari satu dekade perseroan berbenah dan berupaya keras 

meningkatkan nilai perseroan di mata para pemegang saham dan pemangku 

kepentingan. Berbagai terobosan strategi dan program kerja dalam meningkatkan 

kinerja perseroan secara terintegrasi terus dipacu untuk mewujudkan visi 

perseroan menjadi produsen semen yang paling efisien dan mempunyai 

keunggulan yang kompetitif di antara para produsen semen lainnya. 

Perseroan juga telah menyelesaikan pembangunan pabrik semen Tonasa 

unit V yang beroperasi dengan kapasitas 2.500.000 ton per tahun dengan 

dukungan Power Plant 2×35 MW dengan pembiayaan proyek tersebut bersumber 

dari dana sendiri dan kredit pembiayaan sindikasi perbankan nasional. 
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Sasaran utama perseroan adalah meningkatkan nilai perusahaan kepada 

para pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan strategi yang berfokus 

pada kegiatan bisnis utama, yaitu menambang, memproduksi, dan memasarkan 

hasil produksinya untuk menjamin kelangsungan perseroan dalam jangka panjang. 

Perseroan juga berkomitmen untuk mempertahankan kekuatan finansialnya 

dengan manajemen likuiditas yang sehat untuk memenuhi pembiayaan investasi 

dan pembayaran kewajiban perusahaan dan pertumbuhan cash flow secara 

berkelanjutan. Selain itu, perseroan terus melakukan inovasi kerja dalam 

operasional perusahaan. Terutama inovasi pada kegiatan-kegiatan inti produksi 

yang dapat menjamin kelangsungan kinerja perseroan. 

Perseroan menggunakan volume produksi, penjualan, laba bersih setelah 

pajak, EBITDA, serta rasio keuangan sebagai indikator kunci kinerja. Perseroan 

dianggap berkinerja bagus jika berhasil melampaui target produksi dan penjualan 

maupun laba bersih serta EBITDA. Jika perseroan melakukan investasi baru, IRR 

minimum merupakan target pengembalian yang diinginkan. 

Sumber pendapatan Perseroan yang besar berasal dari hasil penjualan 

semen dalam negeri, khususnya di Kawasan Timur indonesia. Konsumsi semen 

nasional yang tinggi telah memberikan keuntungan harga yang kompetitif bagi 

produsen semen nasional. Oleh karena itu, pasar semen dalam negeri tetap 

merupakan pasar utama yang potensial untuk memperoleh keuntungan yang 

optimal. Mengingat tantangan yang semakin meningkat ke depan, perseroan 

tidaklah terlena menikmati kondisi tersebut. Dengan penuh kesadaran, manajemen 

senantiasa melakukan berbagai strategi alternatif terbaik yang dapat meningkatkan 
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kinerja dengan efisiensi operasional yang optimal dan strategi keuangan yang 

kuat. 

Perseroan berupaya meningkatkan loyalitas pelanggan di daerah pasar 

dengan berbagai langkah. Menjalin kerjasama yang baik dengan para distributor 

sebagai mediator bisnis serta turut serta dalam pembangunan berbagai proyek 

infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan oleh perseroan untuk terus 

mengembangkan pangsa pasar. 

2. Profil CSR 

Semen Tonasa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan/Corporate Sosial Responsibility (TJSL) bermitra dengan Pemkab 

Pangkep, dinas terkait, lembaga penelitian, LSM, perusahaan lain di Pangkep dan 

masyarakat lingkar. Perseroan telah menetapkan empat pilar utama yang 

didalamnya terdapat berbagai program dan kegiatan TJSL. Pilar TJSL tersebut 

adalah Program Sehat Tonasa, Cerdas Tonasa, Bina Mitra Tonasa dan Desa 

Mandiri Tonasa yang memiliki sasaran strategis : 2 

a. Meningkatkan kesehatan dan mempromosikan budaya hidup sehat bagi 

masyarakat lingkar dan karyawan PT Semen Tonasa. 

b. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berkesinambungan dan 

memberikan manfaat bersama. 

c. Kemitraan dalam menjalankan program ekonomi yang berorientasi 

pada kemandirian masyarakat. 

                                                 

2Semen Tonasa, Corporate Social Responsibility. Dikutip dari Situs 

https://www.sementonasa.co.id/corporate-social-responsibilty/. (Diakses pada Tanggal 27 

Desember 2022). 
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d. Pengelolaan kawasan desa lingkar untuk mengurangi dampak operasi, 

kelestarian lingkungan dan dukungan energi. 

Sebagai Perseroan yang beroperasi dan berkembang di tengah masyarakat, 

Semen Tonasa turut bertanggung jawab dalam mendorong kemajuan masyarakat 

sekitar, dengan berdasar pada tujuh prinsip utama: 

a. Transparansi Dan Akuntabilitas 

b. Kearifan Lokal 

c. Kejujuran Dan Kepercayaan 

d. Keswadayaan 

e. Keadilan 

f. Kemitraan Dan Kesetaraan 

g. Kemandirian 

TONASA BERSAUDARA 

Dalam pelaksanaannya, Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Semen Tonasa dinamakan Tonasa Bersaudara yang memiliki lima pilar, yaitu : 

a. Tonasa Mandiri 

Bentuk partisipasi aktif perusahaan dalam meningkatkan kemandirian 

ekonomi masyarakat. 

b. Tonasa Cerdas 

Peran serta perusahaan secara aktif dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia. 

c. Tonasa Sehat 
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Kepedulian perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan 

masyarakat dan lingkungan. 

d. Tonasa Bersahaja 

Kepedulian perusahaan terhadap kondisi sosial dan peran serta aktif 

terhadap pengembangan aspek seni dan budaya serta olah raga. 

e. Tonasa Hijau 

Pengejawantahan dari komitmen perusahaan dalam pelestarian alam secara 

berkelanjutan. 3 

B. Implementasi Bantuan Sosial di Corporate Social Responbility (CSR) PT. 

Semen Tonasa 

1. Program Bantuan Sosial oleh CSR PT. Semen Tonasa 

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu 

menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap 

kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus 

menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat. Saat ini perundang-undangan yang berlaku memberikan kesempatan 

bagi semua perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan CSR 

terkhusus yang dilaksanakan oleh CSR PT.Semen Tonasa. 

Meskipun masih banyak perdebatan tentang perlu tidaknya pelaksanaan 

CSR diatur secara legal, tetapi tidak mengurangi semangat untuk terus berpikir 

positif bahwa CSR harus diakui sebagai salah satu potensi yang dapat mendukung 

                                                 

3Semen Tonasa, Corporate Social Responsibility. Dikutip dari Situs 

https://www.sementonasa.co.id/corporate-social-responsibilty/. (Diakses pada Tanggal 27 

Desember 2022). 



64 
 

 

kelangsungan hidup manusia. Utamanya dalam mendukung program-program 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat sekitar perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti yang laksanakan di PT. Semen 

Tonasa, mengenai implementasi bantuan sosial yang diprogramkan oleh CSR, 

yakni  

a. Informan dari CSR PT Semen Tonasa 

Berdasarkan wawancara oleh informan yang berposisi sebagai Supervisor 

implementasi CSR (CSR Bina Lingkungan) memberikan tanggapannya mengenai 

terbentuknya CSR PT. Semen Tonasa,  

“CSR PT. Semen tonasa didirikan pada tahun 2011 dan mulai berjalan 

pada tahun 2012. Karena merupakan suatu kewajiban Corporate Social 

Responsibility bagi perusahaan yang memiliki kepedulian sosial karena 

masyarakat terkena dampak operasional bersentuhan langsung”. 4 

 

Selanjutnya ditambahkan oleh staf of administration & fundmental CSR 

memberikan tanggapannya, 

“Program CSR merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan 

karena sekarang sudah ada Permen Peraturan Menteri BUMN yang 

mengatur terkait tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Pertama 

ada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait 

dasar hukum pelaksanaan CSR”.5 

 

Dari pernyataan tersebut, menurut peneliti program CSR telah memiliki 

payung hukum yang memberikan perlindungan hukum terkait pelaksanaan 

                                                 

4Andi Baso Amir, (Supervisor Implementasi CSR (CSR Bina Lingkungan). Wawancara. 

Kantor Pusat Semen Tonasa 2, 6 November 2022.  

5Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  
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bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CSR PT Semen Tonasa. Selanjutnya 

tujuannya dari program bantuan sosial, yaitu 

“Tujuannya dari program CSR diantaranya itu adalah intinya untuk 

menjaga kelangsungan produksi dari kelangsungan hidup perusahaan. 

Karena tidak bisa dipungkiri bahwa citra dari perusahaan itu menentukan 

kelangsungan hidupnya termasuk dampak masyarakatnya terkait legal 

standing atau semacam izin yang tidak tertulis dari masyarakat yang 

tujuan melakukan program bantuan sosial. Tujuan utamanya juga, yaitu, 

Pertama untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Kedua membantu masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan dalam 

pembenahan lingkungan”.6 

 

Hal senada disampaikan oleh Supervisor Implementasi CSR (CSR Bina 

Lingkungan) yaitu, 

“Untuk merubah masyarakat di sisi mulai dari lingkungan, ekonomi dan 

sumber daya. Jadi nilai yang termasuk sumber daya termasuk merubah 

lingkungan seperti memperbaiki lingkungan, penanaman pohon, sehingga 

ada yang namanya perlindungan hayati. Dari segi ekonomi yaitu 

memberikan bantuan UKM modal usaha, selanjutnya dari bantuan bina 

lingkungan CSR dapat memberikan modal atau masyarakat yang memiliki 

usaha kecil seperti bantuan kelompok warga yang tujuannya bagaimana 

perekonomian masyarakat bisa berubah dari tidak ada menjadi ada dan 

didampingi untuk kelanjutannya”. 

 

Jika melihat tujuan dari program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh 

CSR PT. Semen Tonasa, bukan lain untuk memperbaiki citra perusahaan serta 

memperbaiki kondisi masyarakat sekitar akibat dampat proyek yang berdampak 

bagi lingkungan. Selanjutnya, kriteria yang masuk kategori yang layak 

mendapatkan bantuan sosial dari CSR PT. Semen Tonasa, yaitu 

“Ada beberapa macam bentuk penyalurannya kalau di CSR, itu ada yang 

program PT semen tonasa sendiri, artinya semen tonasa itu membuat 

program terus disalurkan, ada yang programnya dri masyarakat, 

masyarakat yang mengusulkan program ini, tapi program yang usulan dari 

masayarakat lebih ke yang namanya kita itu ring 1. Ring 1 yang 

                                                 

6Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  
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mengajukan program ke kita, saya mau buat ini bu di desa saya, terus dia 

membuat proposal dan diajukan kekita melalui forum desa lalu yang 

proposal lainnya sebenarnya tidak ada kriteria tertentu, siapa saja bisa 

tergantunng urgensinya, keterkaitannya dengan perusahaan intinya”. 7  

 

Kemudian ditambahkan oleh Supervisor implementasi CSR (CSR Bina 

Lingkungan), yaitu 

“Pertama, yaitu masyarakat yang rentang atau dalam artian masyarakat 

miskin, atas dasar sehingga masuk dalam aturan SOP bagaimana 

masyarakat bisa dibantu oleh CSR untuk merubah dari segi ingkungan, 

perekonomian dan sumber daya. Terkait di dalamnya termasuk lingkungan 

air bersih, terkadang warga suatu wilayah rentang ditanggulangi agar bisa 

mendapatkan air bersih secara rutin tanpa dibeli. Kedua, yaitu dari segi 

perekonomian, salah satu bantuan adalah bantuan UKM bagaimana 

dibuatkan sebuah usaha secara berkelompok sehingga mempunyai 

aktivitas dan dapat menunjang perekonomiannya dalam ruang lingkup 

keluarga dan kehidupan sehari-hari agar bisa meningkat. Ketiga, dari segi 

sumber daya, yaitu ada bantuan beasiswa dari CSR bina lingkungan bagi 

masyarakat yang rentang atau miskin yang artinya tidak memiliki 

penghasilan yang menetap. Bantuan tersebut butuh untuk ditunjang yang 

bertujuan meringankan beban untuk melanjutkan pendidikan”.8 

 

Dari pernyataan tersebut CSR PT. Semen Tonasa memiliki kriteria yang 

telah diatur oleh perusahaan dengan melihat syarat-syarat yang sudah diteliti 

dengan baik. 

Adapun bentuk pengelolaan bantuan sosial yang diprogramkan oleh CSR 

PT. Semen Tonasa yakni, 

“Pertama kalau semisal proposalnya dari masyarakat biasanya mereka 

mengirim proposal dulu ke kita, tapi tidak langsung ke CSR biasanya 

lewat humas, humas nanti yang ke stelah register humas kemudian di bawa 

ke CSR. CSR nanti yang diposisi samapaikan ke Jn atau kepala 

departemen. Jadi di spot sistem kepala departemen terkait apakah 

persetujuan dibantu, kalau dibantu nominalnya berapa itu kalau Jn 

                                                 

7Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  

8Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  
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disposisinya. Setelah selesai disposisi kemudian barulah dibuat PPL 

penyalurannya. Itu kalau proposal dari masyarakat, tapi kalau program 

yang dari CSR, dari masyarakat juga sih yang saya bilang tadi ring 1 itu 

beda lagi prosedurnya. Jadi yang dari ring 1 itu sama proposal di ajukan 

tapi melalui forum desa kemudian membawa ke CSR untuk di evaluasi 

survei. Jadi kita kaji tujuannya apa, manfaatnya apa, bentuknya 

bagaimana, diuji sampai betul-betul lolos seleksi. Kemudian baru diajukan 

untuk dimintakan persetujuan ke Dirut karena nilainya pasti besar untuk 

pencairannya. Pencairannya bertahap juga kemudian akan di evaluasi tiap 

bulan.  Untuk saat ini ada aturan baru terkait saja kita dikelompokkan 

dalam 4 pilar besar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelolah. 

Dari masing masing pilar besar ini terpecah lagi jadi 17 ppb. Dari masing 

masing ppb ini ada kegiatangnya. Ppb 1 dia terkait kegiatan apa misalnya 

penuntasan kemiskinan biasanya kita penuntasan darurat bencana. Kedua 

terkait penuntasan kelaparan Ppb 2 itu biasanya kita melakukan pembagian 

sembakoh ring 1. Ppb3, Kesehatan masyarakat, biasanya ada pemberian 

makanan paud, posyandu, jogging. Ppb terkait pendidikan, ada beasiswa 

ada bantuan guru, ada bantuan siswa, ada pelatihan, dan ppb 8 misalnya 

program dari masyarakat dari ring 1 tadi pemberdayaan ekonomi terkait 

bantuan perbengkelan kelompok tani.9  

 

Ditambahkan oleh Supervisor Implementasi CSR (CSR Bina Lingkungan), 

mengenai pengelolaan bantuan sosial tersebut, yakni 

“Sistem pengelolahan yang sumber anggaran dari perusahaan PT. Semen 

Tonasa dengan sistem pengelolahan bekerja sama dengan perdampingan 

direktur bingkai yang bernama pak Ruslam dengan membuat kontrak 

kerja. Dan direktur bingkai membawahi yang namanya LCO yang 

merupakan suatu fasilitator locar organizer comunitas yang memiliki local 

satu atau dua desa memiliki satu LCO yang memfasilitasi forum ketua 

forum. Karena ketua forum adalah perpanjangan tangan Semen Tonasa 

yang bersuap langsung dengan masyarakat. Karena aturannya atas dasar 

usulan masyarakat yang diusulkan ketua forum. Sistem pengelolahan ada 

yang namanya CDO, CDO ini saya sendiri, Yang apabila progresnya telah 

disetujui maka akan turun tangan dari awal sebelum dibantu untuk 

mensurvei kelayakan. Salah satu bagian ada lokasi, ada programnya, ada 

penerima manfaatnya masyarakatnya itu rentan menjadi skala prioritas 

menjadi kebutuhan, sehingga saya bisa memberikan suatu nilai bahwa 

layak untuk dibantu selanjutnya itu diperintahkan untuk membuat proposal 

ketua forum itu untuk dimasukkan setelah disetujui manajemen maka 

keluarlah anggarannya. Setelah anggarannya keluar program itu jalan ada 

namanya monitoring yang monitoring itu namanya CDO saya sendiri. 

                                                 

9Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  
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Untuk memastikan bahwa programnya itu jalan, jadi ada lokasi ada 

penerima manfaatnya jadi hasil evaluasi dari rencana awal sudah sesuai 

dan berapa nilai progress”. 10 

 

Ditambahakan juga oleh Penanggung jawab program CSR/TJSL 

memberikan pendapatnya, 

“Sistemnya itu kita, kan ada vendor, vendor itu mitranya tonasa jadii kita 

menjadi lembaga mitra membuat konsep menawarkan proposal bagaimana 

sistem pengelolaan program CSR di wilayah ring 1 disitu kita membuat 

ada yang namanya sop atau jublak jadi semua bantuan bantuan ke 

masyarakat itu ada aturannya kita buat secara tertulis kemudian di 

sepakati. Misalnya dananya bagaimana cara masyarakat mengakses dana 

CSR itu ada tahapannya misalnya dia rapat bersama masyarakat, dia buat 

aturan aturan tentang program dan seterusnya. Kemuadian dia buat bentuk 

proposal kemudian di ajukan ke teman-teman ada yang namanya lembaga 

yang kita vendor tadi ada pendaming tiap desa. Pendamping inilah yang 

mendampingi masyarakat untuk membuat proposal mengajukan kegiatan 

apa yang akan di lakukan kemudian dibawa kesini dan kita evaluasi. Jika 

disetujui baru di transfer dana itu ke rekening vorum, rekening 

masyarakat. Jadi mereka sendiri yang kelolah. Kemudian LCO ini yang 

mendampingi bagaimana membuat kegiatan di masyarakat sesuai dengan 

proposalnya kemudian dibuat proposal, dimasukkanlah laporan itu. Begitu 

sistem yang kita lakukan setiap tahun. 11 

 

Berdasarakan wawancara tersebut, CSR memiliki proses pengelolaan yang 

telah dibagikan beberapa kelompok, jadi dokumen yang disetor ke CSR akan 

diteliti dengan cermat, apa manfaat dan kepentingan dari program sosial yang 

akan di laksanakan. 

Selanjutnya ditambahkan oleh informan yang berposisi LCO PT. Semen 

Tonasa mengenai pengelolaan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CSR, yaitu 

“Terkait sistem pengolaaan bantuan sosial CSR PT. Semen Tonasa  ke 

masyarakat sendiri itu  sejak 2012, CSR bekerjasama dengan masyarakat 

dalam hal ini dibentuk yang namanya forum desa, forum desa ini dipilih 

                                                 

10Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  

11Ruslan H Ali, (Penanggung Jawab Program CSR/TJSL). Wawancara. Kantor Pusat 

Semen Tonasa 2, 15 Desember 2022.  
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dalam musyawarah oleh masyarakat yang untuk mewakili suara 

masyarakat terkain penerimaan bantuan nanti yang disalurkan oleh CSR 

PT. Semen Tonasa. Forum ini sendiri juga sudah disahkan sama kepala 

desanya jadi setiap tahun itu tonasa mengeluarkan dana dan akan 

melakukan musyawarah terkait program apa yang akan dilaksanakan di 

desa tersebut kemudian akan kembali ke manajemen untuk di verifikasi 

kemudian baru bantuan SCR itu turun ke masyarakat”.12 

 

Adapun pada program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CSR PT. 

Semen Tonasa memiliki agenda yang telah terjadwalkan yaitu, 

“Untuk proposal yang sifatnya umum itu sepanjang tahun tapikalau yang 

khusus missal sembako ring 1 itu biasanya pada bulan Ramadha, terus 

hewan kurban, ada juga bantuan beasiwa. Kalau bantuaan beasiswa 

biasanya bulan Agustus. Terus kegiatan keagamaan, HUT RI. Selebihnya 

itu sepanjang tahun”. 13 

 

Selanjutnya LCO PT Semen Tonasa memberikan pendapatnya mengenai 

jadwal yang yang dimiliki oleh CSR PT. Semen Tonasa, yakni 

“Kalau untuk hari atau momen tertentun ada yang kayak misalnya bulan 

puasa itu ada yang namanya pasar murah, pada asaat ulang tahun tonasa 

itu ada kayak pembagian sembako gratis, ada pemeriksaan kesehatan 

gratis, untuk sementara di bantuan tiap tahunnya itu tidak ada momen 

karena ada anggaran khusus seperti tahun ini ada 165 juta pertahun. Maka 

forum itu melaksanakan kegiatan CSR itu selama sampai akhir tahun”. 14 

 

Kemudian program bantuan sosial ketika disalurkan ke masyarakat 

memiliki beberapan tanggapan yang bervariasi dari masyarakat mengenai bantuan 

sosial tersebut, yakni 

“Kalau secara umum kalau kita kesana itu sambutannya baik mereka 

bersyukur dengan adanya bantuan yang diberikan dari PT Semen tonasa 

karena misalnya, kayak yang kemarin ditabo-tabo itu ada verifikasi dari 

mereka tidak mengenal listrik sama sekali itu mereka sudah bisa menonton 

                                                 

12Sahria, (LCO PT. Semen Tonasa). Wawancara. Kantor Pusat Semen Tonasa 2, 5 

Desember 2022.  

13Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  

14Misbah, (LCO PT. Semen Tonasa). Wawancara. Kantor Pusat Semen Tonasa 2, 5 

Desember 2022.  
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TV dirumah. Tidak pakaimi minyak tanah, sudah bisa pakai handphone 

juga. Karena sudah bisa ngecas.15 

 

“Tanggapan masyarakat tentu sangat terbantu, apalagi mereka yang 

memang membutuhkan. Seperti yang kurang mampu terutama dalam 

pemberdayaan masyarakat karena kita memang banyak menyentuh 

bagaimana bantuan ini bisa mendirikan masyarakat untuk berkelanjutan 

sehingga ada peningkatan ekonomi keluarga. Adapun beberapa program 

lain itu kayak membantu akses para masyarakat seperti dalam hal bersih 

bersih, jalan tani itu semua mambantu dari segi sektor pertanian. Intinya 

itu bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dibawah.16 

 

Berdasarkan dari rangkuman seluruh wawancara yang dilaksanakan oleh 

peneliti, ada hal yang membuat peneliti tertarik, yakni tujuannya dari 

terbentuknya program CSR PT. Semen Tonasa, diantaranya yaitu adalah intinya 

untuk menjaga kelangsungan produksi dari kelangsungan hidup perusahaan. 

Tujuan utamanya yaitu, Pertama untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat. Kedua membantu masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan 

dalam pembenahan lingkungan. 

Nilai yang dapat diambil adalah memberikan penyadaran sosial untuk 

melakukan perubahan kepada masyarakat mulai dari sisi lingkungan, ekonomi dan 

sumber daya. Jadi nilai yang termasuk sumber daya termasuk merubah lingkungan 

seperti memperbaiki lingkungan, penanaman pohon, sehingga ada yang namanya 

perlindungan hayati. Ditambah, dari segi ekonomi yaitu CSR memberikan 

bantuan kepada UKM dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat yang 

memiliki usaha kecil seperti bantuan kelompok warga, yang tujuannya membantu 

                                                 

15Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  

16Sahria, (LCO PT. Semen Tonasa). Wawancara. Kantor Pusat Semen Tonasa 2, 5 

Desember 2022.  
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perekonomian masyarakat untuk dapat lebih baik lagi dan kemudian akan terus 

didampingi untuk kelanjutannya. 

Hal tersebut, telah memiliki nilai yang sama dengan konsep ta’awun di 

dalam kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup kebajikan universal (al-birr) 

dalam bingkai ketaatan sepenuh hati (at-taqwa) yang akan membawa akibat 

kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan serta 

kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban di oleh masing-

masing pribadi muslim. Karena Ta’awun di dalam kehidupan umat merupakan 

manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tak bisa 

ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan perabadan umat. Ta’awun 

merupakan bentuk wala’ (loyalitas) kepada antar muslim. Setiap muslim harus 

berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapa pun yang 

mengabaikan saudara sesama muslim dan menelantarkannya, maka pada 

hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan ke-Islamannya. Karena 

loyalitas antar muslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka. 

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari 

konsep tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). 

Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) agar 

perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur 

hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders). Hal ini 

dilakukan agar dapat memenuhi secara proporsional dalam pencegahan kesalahan-
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kesalahan signifikan pada strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan 

yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. 17 

Pada saat menjalankan CSR, perusahaan wajib memfokuskan perhatiannya 

kepada tiga hal yaitu keuntungan (profit), masyarakat (people), dan lingkungan 

(planet). Keuntungan di sini harus dimiliki perusahaan agar tingkat profitabilitas 

memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat 

berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat 

dapat dilakukan perusahaan dengan membuat kebijakan atau melakukan aktivitas 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan kompetensi 

masyarakat di berbagai bidang. 

Dana CSR dapat digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, 

memperbaiki pelayanan publik, dan sebagainya.  Manfaat CSR bagi masyarakat 

yaitu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, tabungan, 

konsumsi dan investasi dari rumah tangga warga masyarakat. Adapun beberapa 

manfaat CSR sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi individu karyawan; CSR dapat digunakan sebagai 

metode pembelajaran alternatif dalam berbisnis, menghadapi tantangan 

pengembangan, berprestasi dalam lingkungan baru, mengembangkan 

keterampilan yang ada, memperoleh keterampilan baru, memperbaiki 

pengetahuan perusahaan tentang komunitas lokal, memberikan 

kontribusi bagi komunitas lokal, dan mendapatkan persepsi baru atas 

bisnis yang dilakukan. 

                                                 

17Herlina Astri, Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Peningkatan 

Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Aspirasi, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2012), h. 161.  
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b. Manfaat bagi penerima program; CSR dapat digunakan untuk 

mendapatkan keahlian dan keterampilan profesional yang tidak 

dimiliki organisasi atau tidak memiliki dana untuk mengadakannya, 

mendapatkan keterampilan manajemen yang membawa pendekatan 

yang segar dan kreatif dalam memecahkan masalah, dan memperoleh 

pengalaman dari organisasi besar sehingga menciptakan pengelolaan 

organisasi seperti menjalankan bisnis. 

c. Manfaat bagi perusahaan; CSR dapat digunakan untuk meningkatkan 

kapabilitas karyawan yang telah menyelesaikan tugas kerja sama 

komunitas: peluang untuk menanamkan bantuan praktis pada 

komunitas, meningkatkan pengetahuan tentang komunitas lokal, 

meningkatkan citra dan profil perusahaan karena para karyawan 

menjadi duta besar bagi perusahaan. 

Dari ketiga manfaat yang telah diuraikan, terlihat bahwa sebenarnya 

perwujudan CSR terhadap masyarakat sekitarnya dapat dilakukan dengan 

membuat berbagai program pengembangan masyarakat. Hal ini merupakan suatu 

cara baru untuk memberikan manfaat CSR secara berkelanjutan pada masyarakat, 

dengan membangun potensi yang dimilikinya. Program-program CSR seharusnya 

memang dibuat dengan melibatkan masyarakat secara penuh, tidak hanya sebagai 

objek tetapi subjek pembangunan. Fokus utama yang harus diperhatikan adalah 
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memahami apa yang dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya sehingga program CSR yang diberikan tidak sia-sia. 18 

b. Informan dari Masyarakat 

Pemanfaatan CSR yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang 

berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek-aspek kehidupan masyarakat. 

Meskipun masih banyak pandangan negatif mengenai pelaksanaan CSR dan 

masih banyaknya motif-motif yang mendorong sebuah perusahaan dalam 

melaksanakan CSR, namun harus diakui bahwa CSR merupakan sebuah potensi 

besar dana non pemerintah yang memerlukan dukungan bagi terciptanya 

transformasi kemandirian masyarakat. 

Adapun beberapa pendapat mengenai bantuan sosial yang diprogramkan 

oleh CSR, dari penerima bantuan sosial yaitu, 

“Bentuk bantuan yang diberikan oleh CSR PT Semen Tonasa ada 4 item. 

Yang pertama adalah pembuatan forum, yang kedua wisata alam dan 

kuliner, ketiga ada sadar hukum dan keempat ada pemberdayaan dan 

peningkatan ekonomi masyarakat UMKM. Wisata alam dan kuliner inilah 

yang dibuatkan gazebo. Ada beberapa kontener yang menjual berbagai 

farian makana yang tidak sama. Tapi dalam proses pengembangan masih 

membutuhkan biaya yang besar terutama di tonasa dan CSR. Inikan kita 

baru mulai masih dalam tahapan proses. Ketika anda ingin berkunjung ke 

tempat ini, bisa menghubungi terlebih dahulu pengelolah kapan akan 

berkunjung. Serta harus mencantumkan berapa yang akan berkunjung dan 

apa saja yang akan dibutuhkan. Dan di upayakan melayani pengunjung 

dengan baik”. 19 

 

 

 

                                                 

18Herlina Astri, Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Peningkatan 

Kualitas Hidup Manusia Indonesia, h. 162.  

19Abd Rasyd, (Ketua TJLS Biringere). Wawancara. Desa Biringere, 6 Desember 2022.  
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“Menurut saya bantuan ini murni dari PT Semen tonasa untuk 

kesejahteraan lingkungan sosial. Adapun dampak yang dirasakan yaitu 

membuka ruang kerja dan kesempatan, menambah keterampilan 

masyarakat sekitar sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.20 

 

“Sebagai masyarakat program ini dapat mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat disekitar dunia usaha atau industri dengan kata 

lain meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berusaha. Bentuk 

bantuan itu berupa pembangunan rumah kurcaci, dan pembuatan wahana 

balon udara, box container dan mural tembok perumahan”. 21 

 

“Menurut kami sebagai masyarakat golongan ekonomi ke bawah sangat 

berterima kasih atas bantuan yang selama ini diberikan oleh CSR PT. 

Semen Tonasa karena dapat meringankan beban ekonomi selama ini”. 22 

 

Masyarakat memberikan respon positif terhadap program CSR yang 

dijalankan oleh PT Semen Tonasa, terbukti banyaknya agenda program bantuan 

sosial yang diberikan kepada masyarakat sekitar. 

Bagiamanapun pelaksanaan CSR tidak akan berjalan dengan baik tanpa 

adanya masyarakat yang menjadi sasaran perusahaan, baik masyarakat secara 

khusus maupun masyarakat secara umum. 

Masyarakat secara khsusus yaitu masyarakat yang ada disekitar 

perusahaan yang terkena dampak secara langsung, sedangkan masyarakat umum 

adalah masyarakat yang tidak berada disekitar perusahaan tetapi masih mencakup 

satu wilayah dengan perusahaan. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan 

dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara melakukan aktifitas berupa kebijakan-kebijakan 

                                                 

20Kusnadi, (Kaur Perencanaan Desa Biringere). Wawancara. Desa Biringere, 6 Desember 

2022.  

21Muhammad Ilyas, (Masyarakat Desa Biringere). Wawancara. Desa Biringere, 6 

Desember 2022.  

22Jumalia, (Masyarakat Penerima Bantuan Sosial). Wawancara. Kel. Kalabbirang 

Kampung Kajuara Kec. Minasatene, 6 Desember 2022.  
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perusahaan yang orientasinya adalah berdampak baik dalam keberlanjutan hidup 

masyarakat di lingkungan perusahaan. 

2. Hambatan Pelaksanaan Bantuan Sosial oleh CSR PT. Semen Tonasa  

Dari beberapan program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CSR PT. 

Semen Tonasa memiliki kelebihan, namun ada juga beberapa hambatan yang 

ditemukan dalam pelaksanannya, yakni berdasarkan wawancara informan, 

“Kadang hambatannya kendalanya biasanya koordinasi dengan baik itu 

pemerintah setempat karena mau dibilang anggaran juga tidak. Tergantung 

anggaran juga, karena dibatasi setiap tahun secara banyak bantuan atau 

proposal yang masuk. Terkadang kita sesuaikan dengan urgensi nya. 

Anggarannya dari holding”.23 

 

Ditambahkan juga oleh LCO PT. Semen Tonasa mengenai hambatan yang 

ditemukan di lapangan, yaitu,  

“Namanya kita memberikan bantuan ceritanya otomatis masyarakat itu 

masih terus merasa belum cukup. Masa mau semua tiba-tiba miskin, mau 

semua dibantu. Jadi kadang yang menjadi tantangan itu forum yang 

dibawa yang dalam hal ini yang mengelolah dana CSR ini otomatis dia 

harus selektif dalam memilih. Betul-betul mana yang harus kita 

prioritaskan untuk diberi bantuan. Karena yang namanya masyarakat itu 

mau semua diberi bantuan. Kedua dari CSR sendiri dia punya kegiatan 

rata-rata pemberdayan masyarakat, cuman kadang prioritas yang ada di 

masyarakat desa keluhan kadang berbeda. Ada yang mengharapkan fisik 

dan sebagainya. Tapi kita juga melihat dari prioritas kalau memang 

kegiatannya fisik maka betul-betul manfaatnya itu luas. Seperti air bersih, 

air bersih itu banyak penerima manfaatnya”. 24 

 

 

 

                                                 

23Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  

24Sahria, (LCO PT. Semen Tonasa). Wawancara. Kantor Pusat Semen Tonasa 2, 5 

Desember 2022.  
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Selanjutnya, ditambahkan oleh Supervisor implementasi CSR (CSR Bina 

Lingkungan) 

“Tantangan itu sering terjadi dimanapun artinya biasanya ada telfon atau 

secara langsung masyarakat itu memprotes atas adanya bantuan karena 

masyarakat itu belum tahu aturan seperti apa masyarakat yang 

dibantu,yang sering protes adalah warga yang mampu, dia tidak tahu 

bahwa basis utama yang dibantu adalah yang rentan atau dikatakan miskin 

karena betul-betul penghasilannya tidak menetap dan tidak punya lahan 

sperti sawah, dia hanya buruh tani, jadi dia dapat hanya sebatas biaya 

makan dan dari uluran tangan tetangga atau sanak keluarga, untuk 

menyelesaikan masalah kita harus membangun komunikasi yang bagus 

atas keberadaan CSR memberikan pemahaman tentang warga yang 

komplen supaya dia faham dan mengerti bahwa keberadaan CSR bukan 

dia menjadi skala prioritas termasuk warga yang mampu, itu salah satu 

tantangan yang sering terjadi”.25 

 

Dari wawancara tersebut, yang menjadi hambatannya soal kordinasi 

dengan pemerintah setempat, peneliti melihat hambatan ini adalah persoalan 

komunikasi yang harus dibangun dengan baik yang saling terbuka dan 

transparansi agar kordinasi ini tidak mengalami hambatan lagi. Informan juga 

memberikan harapan untuk ke depannya program bantuan sosial yang selama ini 

diprogramkan oleh CSR, 

“Saya berharap PT Semen tonasa ini dan CSR bisa lebih baik bukan hanya 

dari segi anggaran yang kita salurkan ke masyarakat tapi juga ke lebih  

kebermanfaatan  programnya, artinya program yang kita salurkan itu tdk 

hanya dinikmati 1 tahun itu, tapi bisa membantu kehidupan masyarakat 

berkelanjutan. 26 

 

“Harapan kedepan ini sebagaimana yang diarahkan dari Kementerian 

BUMN dan para manajemen PT. Semen Tonasa itu bagaimana bantuan itu 

bisa menjadi bantuan yang berkelanjutan, artinya  dapat memberikan 

dampak sosial secara berkelanjutan, tentu ada pendampingan inilah 

peranan daripada LCO, CDO, sehingga program ini bukan hanya sekedar 

                                                 

25Andi Baso Amir, (Supervisor Implementasi CSR (CSR Bina Lingkungan). Wawancara. 

Kantor Pusat Semen Tonasa 2, 6 November 2022.  

26Astri Ivo, (Staf of Administration and Fundmental). Wawancara. Kantor Pusat Semen 

Tonasa 2, 6 November 2022.  



78 
 

 

kata-kata tapi karena adanya dorongan sehingga dapat berkelanjutan, itu 

adalah harapan besar dari kami pihak CSR PT. Semen Tonasa”. 27 

 

Hasil wawancara membuktikan bahwa, CSR berpengaruh signifkan 

terhadap kepuasan masyarakat pada PT Semen Tonasa. Sebagaimana dijelaskan 

bahwa, wacana pentingnya menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial telah 

diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Pasal 74 Tahun 2007 

yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang 

berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. 

Bentuk tanggung jawab tersebut bervariasi. Dalam hal ini PT Semen 

Tonasa mewujudkan tanggung jawab sosialnya dengan berbagai kegiatan berupa 

bantuan beasiswa, pengobatan gratis, penghijauan, pengelolaan limbah, 

penggunaan tenaga kerja dari wilyah setempat, memberikan modal usaha, dan 

lain-lain. 

Berbagai kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat 

berupa kepuasan masyarakat yang ditunjukkan oleh persetujuan masyarakat 

terhadap hampir semua pernyataan yang diajukan. Masyarakat menilai bahwa, 

pengajuan proposal, proses, respon petugas, maupun tindak lanjut nyata dari PT 

Semen Tonasa, meskipun ada juga beberapa masyarakat kontra terhadap hadirnya 

perusahaan PT. Semen Tonasa karena berpengaruh terhadap dampak 

lingkungannya. 

 

                                                 

27Andi Baso Amir, (Supervisor Implementasi CSR (CSR Bina Lingkungan). Wawancara. 

Kantor Pusat Semen Tonasa 2, 6 November 2022.  
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Akuntabilitas merupakan sebuah tanggungjawab yang bisa menjadi tujuan 

yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dan pertanggungjawaban merupakan 

kunci untuk menjamin kekuasaan ini dipergunakan secara layak dan sesuai 

dengan kepentingan masyarakat. 28 

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim 

yang tercantum di dalam al-Qur’an dan hadis yang Allah swt. Telah disampaikan 

kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktivitas 

ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak 

semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk 

didalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan 

aktivitas ekonomi dengan baik.29 

Jadi jelas bahwa dalam Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, 

benar, tertib dan teratur. Prosesnya juga harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak 

boleh dilakukan secara asal-asalan.  Jika  hal  tersebut  dapat  terjadi,  maka  akan  

menghasilkan  sesuatu  yang maksimal seperti yang diharapkan. Pada pengelolaan 

dana, harta yang berasal dari sedekah donatur merupakan layaknya amanah yang 

harus dikelola dan disampaikan secara benar dan adil oleh orang yang mengelola 

dana sedekah dan disalurkan kepada orang-orang yang memang benar 

membutuhkan pemberian dana sedekah tersebut. 30 

                                                 

28Andi  Safriani, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Jurisprudentie, Vol. 4, No, 1, (2017), h, 32.  

29Sohrah, Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an, El-Iqtishady: Jurnal 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2020), h. 156.  

30Alif Muhaimin, Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana 

Sedekah Donatur, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 

2, No. 1, (Oktober, 2020), h. 9.  
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Prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam, menurut Yusuf Al-

Qardhawi merumuskan bahwa ekonomi Islam memiliki karakternya sendiri serta 

keunikannya yang membedakan dengan sistem ekonomi yang lain, yakni ekonomi 

rabaniyah, ilahiyah, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Ada lima jenis 

kebutuhan yang dianggap perlu untuk menggapai falah, yakni; kehidupan, harta, 

kebenaran, ilmu pengetahuan, serta kelangsungan keturunan.31 

C. Konsep Ta’awun dalam Bantuan Sosial Perspektif Hukum Islam 

Sistem ekonomi syariah mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni 

adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, 

antara lain prinsip ibadah (al-tauhid), persamaan (al-musawat), kebebasan (al-

hurriyat), keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (al-Ta’awun), dan toleransi (al-

tasamuh). 

Definis Ta’awun dalam bahasa Arab (mengutip dari kamus al-ma’ani) 

berarti saling menolong, saling membanu, bekerjasama, saling mendukung, saling 

melapangkan, saling menyokong, dan tolong menolong. Sedangkan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk 

meringankan beban (penderitaan, kesukaran, dan sebagainya), membantu dalam 

melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. 

Perilaku tolong menolong dapat diartikan sebagai perilaku altruistik, bahwa 

                                                 

31Sohrah, Prinsip Ekonomi dalam Islam, Al-Qadau, Vol, 1, No. 2, (2014), h. 77.  
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altruistik adalah dorongan menolong dengan tujuan utama semata-mata untuk 

meningkatkan kesejahteraan orang lain (yang ditolong). 32 

Konsep Ta’awun dalam Islam bisa diterjemahkan menjadi enam macam: 

1. Ta’awun di dalam kebajikan dan ketakwaan, yang mencakup kebajikan 

universal (al-birr) dalam bingkai ketaatan sepenuh hati (at-taqwa) yang akan 

membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari 

keburukan serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban 

di oleh masing-masing pribadi muslim. Karena Ta’awun di dalam kehidupan 

umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan 

fondasi yang tak bisa ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan 

perabadan umat. 

2. Ta’awun dalam bentuk wala’ (loyalitas) kepada antar muslim. Setiap muslim 

harus berkesadaran bahwa dirinya adalah bagian dari muslim yang lain. Siapa 

pun yang mengabaikan saudara sesama muslim dan menelantarkannya, maka 

pada hakikatnya ia adalah seorang yang dapat diragukan ke-Islamannya. 

Karena loyalitas antar muslim merupakan konsekuensi keberislaman mereka. 

3. Ta’awun yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat dan saling melindungi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw 

yang secara eksplisit telah menyerupakan Ta’awun kaum muslimin, persatuan 

dan berpegang teguhnya mereka (pada agama Allah swt) dengan bangunan 

yang dibangun dengan batu bata yang tersusun rapi kuat sehingga menambah 

                                                 

32Zulkarnain Matandra, Abdul Wahab, dan Syaharuddin, Peran Ta’awun dalam 

Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar. E-Journal Al-Buhuts. Vol. 16, No. 2, (Desember, 

2020), h. 6. 
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kekokohannya. Kaum muslimin akan semakin bertambah kokoh dengan tradisi 

Ta’awun sepertii ini. 

4. Ta’awun dalam upaya ittihad (persatuan). Ta’awun dan persatuan selayaknya 

ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan, jika tidak, akan menghantarkan 

pada kelemahan umat Islam, berkuasanya para musuh Islam, terampasnya 

tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Seorang muslim haruslah 

memiliki solidaritas terhadap saudaranya, ikut merasakan kesusahannya, 

Ta’awun di dalam kebajikan dan ketakwaan harus diorientasikan agar umat 

Islam dapat menjadi seperti satu tubuh yang hidup. 

5. Ta’awun dalam bentuk tawashi (saling berwasiat) di dalam kebenaran dan 

kesabaran. Saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk 

manifestasi nyata dari Ta’awun di dalam kebajikan dan ketakwaan. 

Kesempurnaan dan totalitas Ta’awun dalam masalah ini adalah dengan saling 

berwasiat di dalam konteks amar ma’ruf nahi munkar. 

6. Diantara bentuk manifestasi Ta’awun di dalam kebajikan dan ketakwaan 

adalah: menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutup aib mereka, 

mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari orang yang berbuat 

aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara 

mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur 

yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan 

menolong mereka dalam segala hal yang baik.33 

                                                 

33Zulkarnain Matandra, Abdul Wahab, dan Syaharuddin, Peran Ta’awun dalam 

Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar, h. 7. 
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Perilaku Ta’awun dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah dibutuhkan 

karena memiliki pengaruh yang besar dalam membina masyarakat, kehidupan 

umat dan individu, maka dia merupakan amal yang paling utama di sisi Allah swt 

dan akan mendapatkan pahala. Realisasi Ta’awun akan nampak secara masif, jika 

masyarakat memahami arti dari Ta’awun itu sendiri 

Prinsip ta’awun ini adalah sebuah prinsip yang sangat mulia yang 

mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip inilah yang 

menjadi cerminan oleh CSR PT. Semen Tonasa dalam memberikan bantuan 

kepada masyarakat yang tinggal divsekitar wilayah perusahaan PT. Semen 

Tonasa, oleh karena itu prinsip ta’awun harus ada dan melekat pada perusahaan 

yang pekerjaannya memberikan dampak kepada lingkungan masyarakat.  

Aktifitas CSR yang bertujuan memperkuat kekuatan sosial memberi 

manfaat kepada masyarakat dalam beberapa bentuk, tergantung dari bentuk 

aktifitas itu sendiri. Disamping itu juga aktifitas tersebut untuk mengurangi 

kesenjangan sosial atau meningkatkan kerekatan sosial. 

Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayan PT. Semen Tonasa adalah 

masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan dan terkena dampak 

lansung dari aktifitas perusahaan tersebut. Bantuan sosial dengan menggunakan 

prinsip ta’awun ini diharapkan dapat memberikan jaminan sosial kepada 

masyarakat dengan berlandasakan nilai-nilai Islam yang memberikan bantuan 

bukan hanya semata-mata hanya untuk menutupi segala aktifitas perusahaan yang 

memberikan dampak kurang baik kepada lingkungan masyarakat, melainkan 

bantuan sosial tersebut memberikan penyadaran sosial bagi perusahaan untuk 
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menjalankan operasi proyek perusahaan harus mengutamakan hak-hak manusia 

yang tinggal di sekitar wilayah perusahaan.  

Adapun tujuan hukum Islam atau yang dikenal dalam maqashid syariah 

dengan istilah hifz al-nafs atau melindungi jiwa. Bantuan sosial dari CSR PT. 

Semen Tonasa menjadikan landasan dari tujuan hukum Islam yaitu hifz al-nafs, 

dimana bantuan tersebut untuk mengutamakan kepentingan hak-hak manusia dari 

berbagai aktifitas perusahaan yang memberikan dampak buruk kepada lingkungan 

dan perusahaan menjadi fokus perhatian adalah kondisi kesehatan masyarakat 

yang lingkungannya menjadi tercemar karena dampak proyek perusahaan. 

Berlandaskan dengan konsep ta’awun terdapat dalam, Q.S al-Maidah/5:2, 

لََ آميِننَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُحِلُّوا شَعَائرَِ اللَّهِ وَلََ الشَّهْرَ الْحَراَمَ وَلََ الْهَدْيَ وَلََ الْقَلََئِدَ وَ 
تَ غُونَ فَضْلَا ميِن رَّبيِهِمْ وَرضِْوَانااۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاَصْطاَدُواۚ وَلََ يَجْرمَِ  نَّكُمْ شَنَآنُ الْبَ نْتَ الْحَراَمَ يَ ب ْ

ٰۖ وَلََ تَ عَاوَنُ 
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ أَن تَ عْتَدُواۘ وَتَ عَاوَنوُا عَلَى الْبِريِ وَالت َّقْوَى  وا قَ وْمٍ أَن صَدُّ

ثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَات َّقُوا اللَّهَٰۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  )  ( ٢عَلَى الِْْ
Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaaid 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang yang mengunjungi Baitulharam sedang mereka mencari 

kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 

kebencian-(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 

kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa-Nya”.34 

 

                                                 

34Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Sinergi Pustka, 2012), 

h. 141-142.   
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Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk dan macam hal yang membawa 

kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-

menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan 

bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak 

seiman dengan kamu.35  

Ayat ini menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketaqwaan 

merupakan salah satu faktor penegak agama, karena dengan tolong-menolong 

akan menciptakan rasa  saling  memiliki  diantara  umat  sehingga  akan  lebih  

mengikat  persaudaraan. Selain  itu,  secara  lahiriah  manusia  adalah  makhluk  

sosial  yang  tidak  dapat  hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi 

dengan sesamanya.36 Kemudian dalam hadits yang menganjurkan tentang tolong 

menolong, yaitu 

ََ عَنْ عَنْ  أبَِيْ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  عَنِ النَّبِييِ صَلَّى اللَّهُ عَ  ََ  مَنْ نَ ََّّ لَّمَ  قاَ ََ مُؤْمِنٍ   لَنْهِ وَ
ََ اللهُ عَنْهُ كُ رْبةَا مِنْ كُ رَبِ  نْ نَا ، نَ ََّّ سِرٍ مِ الْقِنَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَ ى مُ عْ يَ وْ كُ رْبةَا مِنْ كُرَبِ الدُّ

 ََ تَ رَ مُسْلِما ا ،  ََ نْ نَا وَالْْخِرَةِ ، وَمَنْ  نْ نَا وَالْْخِ ، يَسَّ رَ اللهُ عَلَنْهِ فِ ي الدُّ رَةِ ، تَ رَُُ اللهُ فِ ي الدُّ
لَ وَاللهُ فِ ي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِنهِ ،  ََ َُ فِنهِ عِلْ وَمَنْ  ما ا ، كَ َرَيِقاا يَ لْتَمِ

هَّ لَ اللهُ لَهُ بهِِ َرَيِقاا إلَِ ى الْ جَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَ وْمٌ فِ ي بَ  لُونَ كِ ََ ِِ اللهِ يَ ت ْ تَابَ  نْتٍ مِنْ بُ نُو
نَ هُمْ ، إِلََّ نَ زلََتْ عَلَنْهِمُ السَّكِ  َُونَ هُ بَ ن ْ مُ وَغَشِ نَ تْ هُمُ الرَّحْ مَةُ ، وَحَََّّ تْ هُ  ننَةُ ،اللهِ ، وَيَ تَدَارَ

ْْ بِ هِ نَ سَبُ هُ 37 ُُ ، وَمَنْ بَطَّ أَ بِ هِ عَمَلُ هُ  ، لَ مْ يُسْرِ  الْ مَلَئَِكَةُ ، وَذكََ رَهُمُ اللهُ فِنمَنْ عِنْدَ
 

                                                 

35Muhammad Quraish Shihab, Al-Qur’an: Pesan, Kesan, dan Keserasian  (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), h. 10.   

36Abd Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia 

(Cet. Ke. III; Edisi Revisi: Jakarta: Kencana, 2017), h. 9.   
37Imam Abi Husein Muslim, Shahih Muslim: Juz 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 

1992), h. 68. 
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Artinya: 

“Abu Hurairah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, siapa yang 

melepaskan penderitaan (kesusahan) seorang Mukmin di dunia, maka Allah akan 

melepaskannya dari penderitaannya pada hari kiamat. Siapa yang memberikan 

kemudahan kepada orang yang sedang mendapatkan kesulitan, maka Allah swt 

akan memudahkannya di dunia dan akhirat kelak. Siapa yang menutup (aib dan 

auratnya) maka Allah swt. Akan menutupnya didunia dan akhirat, dan bahwa 

Allah akan selalu menolong hamba-Nya jika dia mau menolong saudaranya …” 

(HR. Imam Muslim).  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dalam hal 

ini akan disimpulkan, yaitu 

1. Konsep ta’awun dalam bantuan sosial perspektif hukum Islam, merupakan 

salah satu faktor penegak agama, karena dengan tolong-menolong akan 

menciptakan rasa saling  memiliki  diantara  umat  sehingga  akan  lebih  

mengikat  persaudaraan. Selain  itu,  secara  lahiriah  manusia  adalah  

makhluk  sosial  yang  tidak  dapat  hidup sendirian karena manusia butuh 

berinteraksi dengan sesamanya. 

2. Implementasi bantuan sosial di Corporate Social Responbility (CSR) PT. 

Semen Tonasa yakni untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup 

masyarakat dan membantu masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan 

dalam pembenahan lingkungan. Serta, memberikan penyadaran sosial 

untuk melakukan perubahan kepada masyarakat mulai dari sisi 

lingkungan, ekonomi dan sumber daya. Dari segi lingkungan yaitu seperti 

memperbaiki lingkungan, penanaman pohon, dan perlindungan hayati. 

Dari segi ekonomi, yaitu CSR memberikan bantuan kepada UKM dalam 

bentuk modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil seperti 

bantuan kelompok warga, yang tujuannya membantu perekonomian 

masyarakat untuk dapat lebih baik lagi dan kemudian akan terus 

didampingi untuk kelanjutannya. 
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B. Implikasi Penelitian 

Bantuan sosial yang dilaksanakan oleh CSR PT. Semen Tonasa mungkin 

merupakan suatu program yang memberikan dampak sosial yang efektif kepada 

masyarakat di sekitar area perusahaan, namun di sisi lain ada dampak kondisi 

lingkungan dan kesehatan yang diberikan adanya galian tambang di sekitar 

masyarakat yang justru berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dalam hal ini 

bantual sosial yang dilakukan oleh perusahaan diharapakan menjalankan konsep 

ta’awun dalam Islam sebagai cerminan sikap tolong-menolong sesama manusia. 

CSR seharusnya dapat dilihat secara objektif bahwa kemunculannya 

merupakan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan pada 

lingkungan eksternalnya. Dengan demikian selain perusahaan tersebut mampu 

bertahan dengan aktivitas ekonominya, mereka juga tidak memutuskan hubungan 

dengan modal sosial yang diperolehnya dari masyarakat dan lingkungan. Satu 

pelajaran yang dapat diambil dari pemanfaatan CSR bagi peningkatan kualitas 

hidup manusia, yaitu adanya penekanan pada aspek kesukarelaan perusahaan 

dalam melakukan aktivitas CSR-nya sehingga mampu memelihara eksistensi 

perusahaan dan tanggung jawabnya pada manusia serta lingkungan sekitar. 
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