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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin  

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 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 titk di bawah) ح

 kha Kh Ka dan ha خ

 dal D De د

 zal z 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 titk di bawah) ظ

 ain ‘ Apostrop 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 , Apostop ء

 ya y Ye ي

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

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

(‘). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 

 ي

Fathah dan ya ai 

 

a dan i 

 



 

 

 

 و
 

Fathah dan wau 

 

au 

 

a dan u 

 

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

Harkat dan 
Huruf 

 

Nama 

 

Huruf dan 
Tanda 

 

Nama 

 

  ..ا|َ َي ...

Fathah dan alif 
atau ya 

 

a 

 

 

a dan garis di atas 

  ي

Kasrah dan ya 

 

i 

 

i dan garis di atas 

 

  ۇ

Dammah dan 
wau 

 

u 

 

u dan garis di atas 

 

4. Tā’marbūṫah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harkat fathah kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 



 

 

 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

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

ta marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ّّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Jika huruf ي ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِـ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 

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

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (‘) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-



 

 

 

Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. 

9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-

ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 

awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik 

ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan 

DR). 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:  

Swt.  = subhānahū wa ta„ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 



 

 

 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat. 
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ABSTRAK 

Nama   :   Andi Fadhil Andi Aderus 

NIM    :   80100221020 

Judul :    Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam   

Merespon Isu-Isu Kontemporer 
 

Tesis ini membahas mengenai Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Sulawesi Selatan dalam Merespon Isu-Isu Kontemporer. Tujuan penelitian ini 

adalah 1) Untuk mengetahui kaidah fatwa yang digunakan oleh Majelis Ulama 

Indonesia Sulawesi Selatan dalam merespon isu kontemporer. 2) Untuk mengetahui 

tahapan sosialisasi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. 3) Untuk 

mengetahui konsistensi MUI Sulsel dengan metode fatwa yang telah dirumuskan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Data yang dikumpulkan diperoleh dari anggota Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan.  Metode pengumpulan data penelitian 

yang digunakan adalah observasi, pedoman wawancara, serta data dokumentasi 

sebagai instrumen penelitian yang melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, serta verifikasi data dan pengambilan kesimpulan secara kritis dan 

komprehensif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode fatwa yang digunakan oleh 

Komisi Fatwa MUI Sulsel melalui mekanisme sidang komisi pada isu eksploitasi 

dan kegiatan mengemis di jalan, mystery box, dan uang panai’ menggunakan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan mu’as}s}alah yang menggambarkan dengan rinci 

masalah yang terjadi, menjadikan dalil pada mazhab muktabar sebagai acuan 

utama, serta menyertakan pendapat ulama yang berkomentar terhadap dalil spesifik 

tersebut. Kemudian Komisi Fatwa juga menggunakan pendekatan maqa<s{id{ dalam 

menetapkan hukum terkait ketiga isu tersebut. 

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penggunaan metode yang 

dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel memiliki pengaruh yang signifikan dalam 

menetapkan suatu hukum, sehingga perumusan metode yang digunakan oleh MUI 

Sulsel dapat lebih detail untuk meningkatkan kualitas fatwa yang ditetapkan. Di 

samping itu, keterlibatan banyak pihak setelah fatwa dikeluarkan dapat lebih 

ditingkatkan agar fatwa berfungsi secara maksimal dalam menuntaskan masalah 

yang sedang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian, dialog antara pihak 

mustafti dan mufti dapat lebih dimaksimalkan agar hukum yang terikat pada pihak 

mustafti dapat lebih sesuai dengan keadaan yang terjadi padanya.
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 ملخص البحث 

 : أندي فاضل أندي أدروس   الأسم

 ٨٠١٠٠٢٢١٠٢٠:  تسجيلرقم ال

المعاصرة   الموضوع  القضايا  حول  الفتوى  إصدار  منهج  بمحافظة     :  إدونيسيا  علماء  مجلس  في 
 سولاويسي الجنوبية

   
في مجلس علماء    منهج إصدار الفتوى حول القضايا المعاصرةسلط هذا البحث الضوء على  
( معرفة قواعد الإفتاء  ١أما أغراض البحث فتتمثل فيما يلي:  .إدونيسيا بمحافظة سولاويسي الجنوبية

( معرفة كيفية إعلام الفتاوى الصادرة من  ٢التى طبقها مجلس علماء إندونيسيا تجاه القاضايا المعاصرة.  
  .( معرفة مدى تمسك المجلس بقواعد الإفتاء التى تمت صياغتها٣إلى المجتمع.  المجلس وترويجها

ينتمى هذا البحث إلى البحث الميداني الذي يندرج تحت البحث النوعي الوصفى بمدخل  
الفتوى بمجلس علماء إندونيسيا بمحافظة  البيانات من أعضاء لجنة  القانوني حيث تم جمع  المعياري 

وتحقيقها     ومعالجة الوثائق بطريق فرز البيانات وعرضها   والمقابلة   عن طريقة التتبعسولاويسي الجنوبية  
  .للوصول إلى النتائج المحكمة المستوعبة

استخدام لجنة الفتوى بالمجلس طريقة المؤاصلة    :أما نتائج البحث التى توصلت إليها ففيما يلى
في الشوارع وقضية     استغلال المتسويلين  ومراعة مقاصد الشرعية في إصدار الفتاوى خاصة في قضية 

الصندوق العشوائي وقضية أموال باناي )مبلغ من الأموال التى يقدمها العريس للعروسة قبل الزواج  
  .وهو غير الكبشة والمهر(

منهج الأفتاء وقواعده لدى لجنة الفتوى في مجلس  فالثمرة المنشودة من هذا البحث ترسيخ  
علماء إندونسيا ليكون له أثر فعال في استنباط الأحكام حتى صار المنهج المستخدم في الإفتاء على  

إضافة إلى ذلك، تكثيف   .أوضح صياغة وأبينها، ليسهم في تطوير جودة الفتاوى الصادرة عن المجلس
إصدار الفتوى لتصبح الفتاوى المصدرة لها دور فعال في حل المشاكل    إشراك الجهة المتعددة المعنية بعد

الواقعة وكذلك تكثيف الحوار بين المفتي والمستفتي ليتطابق الفتوى مع ما يقصد به المستفتي 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan zaman yang terjadi sejak awal kehidupan manusia hingga 

sekarang cukup pesat dari satu generasi ke generasi yang lain, namun ada satu hal 

yang mengaitkan suatu zaman dengan zaman sebelum dan setelahnya, yaitu pesan-

pesan Ilahi agar agama yang menjadi petunjuk dan menjadi pedoman bagi 

kehidupan manusia.  

Setiap Rasul dari zaman yang berbeda membawa pesan-pesan yang 

bersumber dari Allah swt. menjadi sebuah dasar agama yang berasaskan pada 

akidah dan syariat. Terkait dengan akidah yang diturunkan oleh Allah swt.  kepada 

setiap rasul, perbedaan tidak akan terjadi dari setiap akidah yang dibawa oleh setiap 

rasul sejak Nabi Adam as. hingga Rasulullah saw. sehingga kandungan akidah 

mustahil berbeda dari satu rasul hingga Rasulullah saw. yang menjadi penutup 

agama samawi, karena permasalahan- permasalahan yang terdapat dalam akidah 

datang melalui jalan khabar yang mana mustahil bagi Allah swt sebagai sumber 

utama menyampaikan pada tiap rasul berbeda satu sama lain.1 

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menjadikan bangunan Islam sejak 

pertama kali muncul tidak akan berbeda coraknya meskipun dibawa oleh setiap 

rasul yang karakteristik hingga zaman berbeda untuk setiap kaumnya dari masa 

yang juga berbeda. Hal itu menjadikan pertalian agama samawi menjadi identik 

tanpa ada unsur yang bertolakbelakang dan tercakup dalam ranah keimanan dan 

kepercayaan setiap hamba. 

 

1Muh}ammmad Sa‘id Ramad}a>n al-Bu>t}i>, Fiqh al-Si>rah al-Nabawiyyah (Cet. 14; Beiru>t: Da>r 

al-Fikr, 2017), h. 49. 
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Karakteristik yang identik dalam masalah akidah menjadikan permasalahan 

yang ada khususnya dalam masalah usul tidak bersifat debateable. Dalil dan hujah 

yang menopang seluruh permasalahan asas akidah melalui jalur mukatamad 

sehingga keorisinalan berita tersebut terjaga hingga sekarang. 

Namun dari sisi syariat, karakteristik syariat berbeda dengan akidah karena 

syariat merupakan pembuatan hukum agar dapat mengatur kehidupan individu 

maupun kelompok. Sehingga jalur pembuatan syariat melalui penyusunan dan 

pertimbangan terhadap zaman dimana syariat terkait diturunkan, serta keselarasan 

dengan rasul yang membawa syariat tersebut agar kemaslahatan bagi setiap umat 

sesuai dengan perkembangan yang terjadi.2 

Ketika Rasulullah saw. menjadi penutup para rasul, hal ini mengindikasikan 

bahwa syariat yang dibawa oleh beliau merupakan keputusan final bahwa tidak ada 

lagi sosok setelahnya yang akan mencapai derajat kerasulan untuk menerima syariat 

baru. Dengan demikian, syariat Islam yang dibawa Rasulullah saw. merupakan 

pintu terakhir untuk kehidupan manusia hingga akhir zaman kelak. 

Problematika yang terjadi sejak Rasulullah saw. wafat tidak memiliki 

batasan dan berkembang dengan signifikan secara terus menerus yang dipengaruhi 

oleh waktu, tempat, keadaan sosial, budaya, hingga kondisi psikologi dan sosial 

suatu masyarakat. Sedangkan syariat yang turun kepada Rasulullah saw. telah 

terhenti yang mana para ulama yang menjadi sosok pewaris Rasulullah saw. 

berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada agar solusi dari sebuah 

masalah dan kemaslahatan yang dituju dapat direalisasikan secara maksimal. 

Penetapan hukum yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. sejak awal 

 

2Muh}ammad Sa‘id Ramad}a>n al-Bu>t}i>, Fiqh al-Si>rah al-Nabawiyyah, h. 50.  
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bertransformasi menjadi kaidah serta nas-nas syariat yang bertujuan 

menghilangkan kesulitan dan merealisasikan kemaslahatan.3 

Syariat Islam memiliki keistimewaan dan berbeda dengan syariat-syariat 

sebelumnya disebabkan karena dua ilmu, salah satu dari dua ilmu tersebut adalah 

ilmu usul fikih. Usul fikih berfungsi untuk meletakkan dasar-dasar kaidah 

pemahaman dan menjadi penentu hukum yang valid hingga seterusnya agar hal-hal 

yang tidak berjalan sesuai porosnya dapat kembali pada jalurnya dan dapat 

mengantar pada pemahaman yang benar.4 

Penarikan sebuah hukum selaras dengan pemahaman yang mendalam 

terhadap segala hal yang berkaitan dengan usul fikih karena pada hakikatnya usul 

fikih merupakan ilmu yang memadukan antara dalil atau nas, kondisi realita yang 

sedang terjadi serta penggunaan akal secara seimbang dalam menganalisis hukum. 

Pengembangan usul fikih menjadikan ijtihad yang dilakukan oleh para 

ulama sebagai kunci utama dalam menarik keputusan hukum. Hukum yang lahir 

dari nas syariat memiliki beberapa karakteristik yang sifatnya tetap sebab maslahat 

yang dijustifikasi oleh nas melalui hukum yang terkandung dalamnya bersifat pasti 

dan tidak akan berubah karena perubahan zaman. Di sisi lain, beberapa nas turun 

dan melahirkan pondasi serta kaidah yang dapat menerima perubahan agar sesuai 

dengan zaman serta ekosistem kehidupan yang ada. Hal ini menjadikan para 

sahabat, tabiin, hingga para ulama disetiap zaman menggunakannya.5 

 Hasil ijtihad yang berlaku memiliki beberapa macam sifat. Ijtihad dapat 

bersifat wajib dan mengikat hingga orang yang tidak melakukannya dapat dikenai 

hukuman, hasil ijtihad tersebut dikeluarkan oleh seorang hakim sebagai keputusan 

 

3Ah}mad al-T{ayyib, dkk., al-Azhar wa al-Ijtiha>d, Juz 1 (Kairo: al-H{ukama> li al-Nasyr, 

2020), h. 61. 

4Muaz\ Must}afa>, al-Qat}i> wa al-Z{anni> (Damaskus: Da>r al-Qalam, 2019), h. 11. 

5Ah}mad al-T{ayyib, dkk., al-Azhar wa al-Ijtiha>d, Juz 1, h. 61. 
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tetap untuk menyelesaikan masalah. Disisi lain hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh 

seorang mujtahid dapat menjadi solusi untuk penyelesaian sebuah problematika 

dalam masyarakat yang tidak bersifat mengikat namun sifatnya fleksibel dengan 

mempertimbangkan seluruh hal dengan pilihan untuk mengambil atau tidak 

keputusan hukum. 

Salah satu kaidah yang menjadi penopang utama dalam mengatasi masalah 

tersebut agar selaras dengan keadaan yang ada dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah (w. 751 H) yaitu: 

 6. تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya: 

Perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, 
tempat, kondisi, niat, dan tradisi. 

Sifat dinamis yang melekat menjadikan hasil ijtihad yang dikehendaki 

menjadi sebuah fatwa. Proses pengeluaran dan penetapan fatwa memiliki proses 

yang cukup panjang agar kesesuaian fatwa yang ditetapkan dapat sesuai dengan 

keadaan yang ada atau terhadap kondisi mustafti> terkait. 

Dalam penetapan fatwa, para ulama memiliki metode serta konsep yang 

beraneka ragam hingga memiliki corak tersendiri ketika melakukan proses ijtihad. 

Dari metode fatwa yang berbeda dan beraneka ragam terhadap satu masalah yang 

sama dapat melahirkan hasil fatwa yang berbeda, namun hasil fatwa yang ada 

memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu agar tercapainya tujuan yang diinginkan 

syariat atau yang dikenal dengan istilah maqa>s}id al-syari>’ah. 

Perbedaan yang terjadi terhadap metode yang digunakan berporos pada 

sejarah penggunaan ijtihad dalam meninjau nas atau sumber hukum, sebab basis 

hukum Islam dari segi kekuatan sumbernya dan kekuatan pemahaman terhadap 

 

6Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabb al-‘A<lami>n, Juz 4 (Saudi 

Arabia: Da>r Ibnu al-Jauziyyah, 2002), h. 337. 
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hukum yang terkait di dalamnya terbagi menjadi dua, yaitu basis sumber hukum 

yang bersifat qat}’i> (definitif) dan yang bersifat z\anni> (spekulatif).7 

Basis hukum yang bersifat qat}’i> dari segi sumber dan pemahaman terhadap 

nash hanya memiliki satu makna dan tidak dapat dialihkan satu makna tersebut 

pada makna lain, dari sifat ini maka perbedaan para ulama dalam memandang 

sumber hukum yang bersifat definitif tidak terjadi. Namun hal berbeda terjadi 

ketika sumber hukum yang bersifat z\anni> menjadi rujukan sumber hukum, para 

ulama dapat berbeda pandangan terhadapnya. Hal ini yang menjadi penyebab 

utama mengapa manhaj (metode), serta pendapat para ulama dapat beraneka 

ragam dan memiliki corak tersendiri dalam penarikan sebuah hukum.  

Manhaj merupakan jalan untuk mewariskan ajaran al-Qur’an dan juga 

Hadis demi terpeliharanya kemurnian agama.  Hal ini di karenakan dalam 

kandungan ajaran al-Qur’an dan hadis harus dipahami juga ditafsiri dengan pola 

pemahaman serta metode yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.8 

Problematika yang berkembang saat ini semakin kompleks sebab arus 

informasi, budaya serta ilmu pengetahuan dari satu wilayah ke wilayah yang lain 

sangat cepat, sehingga perubahan zaman yang ada menuntut para ulama untuk 

beradaptasi terhadapnya. Salah satu cara yang digunakan para ulama untuk 

menghadapi perkembangan zaman adalah dibentuknya sebuah lembaga khusus 

dalam bidang fatwa yang berfokus pada penyelesaian masalah tersebut sebagai 

respon terhadap perubahan zaman yang begitu cepat. 

Lembaga-lembaga yang dibentuk menjadikan ijtihad para ulama menjadi 

ijtihad kelompok sehingga para pakar di bidangnya berembuk dan berdiskusi dalam 

 

7Muh}ammad Sa‘id Ramad}a>n al-Bu>t}i>, Muha>dara>t fi> al-Fiqh al-Muqa>ran (Beiru>t: Da>r al-

Fikr, 2020), h. 13. 

8Heri Fadli Wahyudi dan Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Dan Aplikasinya Dalam Fatwa,” Cakrawala: Jurnal Studi Islam 13, no. 2 (28 Desember, 2018): h. 

120–133. 



6 

 

 

mengambil kesimpulan serta menetapkan fatwa terhadap isu terkait agar seluruh 

aspek yang menjadi penentu terhadap kualitas fatwa yang dikeluarkan.  

Namun Utsman Syabir mengemukakan bahwa di zaman sekarang lembaga-

lembaga fatwa yang muncul memiliki karakteristik yang terpaku pada metode 

terdahulu, sehingga konsep serta metode dalam menarik kesimpulan hukum 

terbagi menjadi tiga model, yaitu fatwa yang coraknya ekstrem dan sempit, 

memudahkan serta melonggarkan, dan yang bersifat moderat. Dari ketiga corak 

tersebut, corak yang ekstrem dan memudahkan memiliki dampak yang buruk bagi 

perkembangan fikih.9 

Lembaga fatwa yang memiliki corak moderat memiliki keseimbangan 

dalam memadukan nas syariat, maqa>s}id syari>ah, hingga hikmah yang terkandung 

di balik syariat.10 Dengan demikian, corak lembaga fatwa yang bersifat moderat 

memiliki metode yang meninjau segala aspek terkait, agar kesesuaian hukum 

selaras dengan semua hal-hal terkait di dalamnya. 

Dasar dari syariat hukum memiliki kecendurungan untuk moderat dan 

seimbang antara hal yang bersifat ekstrem dan liberal dikemukakan oleh al-Sya>tibi> 

(w. 590 H), beliau mengemukakan bahwa: 

الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل  

العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة   الداخل تحت كسب  فيه، 

 11.تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال

 

 

 

9Muh}ammad Us\man Sya>bir, Mana>hijul Fuqaha> fi> Istinbath al-Ah}kam (Oman: Da>r al-

Nafa>is, 2017), h. 534. 

10Muh}ammad Us\man Sya>bir, Mana>hijul Fuqaha> fi> Istinbath al-Ah}kam, h. 534. 

11Al-Sya>tibi, al-Muwafaqa>t, Juz 2 (Beiru>t: Da>r al-Kutub Ilmiah, 2004), h. 163. 
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Artinya:  

Dalam memberlakukan hukum-hukumnya, syariat Islam menempuh jalan 
tengah. Ia berjalan di atas rel yang moderat serta seimbang yang berada di 
antara dua kutub ekstrem dan liberal dan tidak condong pada keduanya. 
Moderat berarti berada pada usaha hamba Allah tanpa ada masyaqqah 
(kesusahan) maupun mengurangi bobotnya (memudah-mudahkan), bahkan 
ia adalah pembebanan yang berjalan dalam keseimbangan yang berlaku 
pada semua mukallaf dengan sangat adil. 

Beberapa lembaga fatwa yang muncul di zaman sekarang adalah Majma‘ 

Buhu>s\ al-Isla>mi> dan Da>r al-Ifta di Mesir serta al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhu>s\ al-

Ilmiyah Wa al-Ifta> di Arab Saudi. Indonesia sendiri, yang merupakan negara 

dengan pemeluk Islam terbanyak di dunia juga memiliki peluang terjadinya 

problema yang semakin kompleks, sehingga lembaga-lembaga fatwa di Indonesia 

berkembang selaras dengan perkembangan zaman yang ada, salah satunya adalah 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didalamnya memiliki komisi khusus yang 

menangani masalah fatwa. 

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah para ulama, 

zu’ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan 

mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.12 Azyumardi Azra 

mengemukakan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi keagamaan 

yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab 

atau aliran keagamaan yang ada di Indonesia.13 

Tipologi keagamaan masyarakat indonesia memiliki corak yang beraneka 

macam, serta kesadaran keberagaman umat Islam di Indonesia semakin tumbuh 

dan berkembang. Oleh karena itu, merupakan keniscayaan jika setiap timbul 

 

12Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI. 

https://mui.or.id/sejarah-mui/ (17 Oktober 2022). 

13Azumardi Azra, Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan (Cet. 1; 

Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 65. 

https://mui.or.id/sejarah-mui/
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permasalahan baru, umat Islam senantiasa berusaha mendapatkan jawaban yang 

tepat dari sudut pandang ajaran Islam.14 

Mayoritas isu keagamaan yang bertumbuh di tengah masyarakat berkaitan 

dengan ranah fikih karena objek pembahasannya terkait perbuatan manusia. Hal 

ini merupakan isu kontemporer yang terjadi di waktu tertentu pada masa itu tanpa 

terkait dengan waktu sebelumnya. Keadaan tersebut merupakan diskursus sebab 

keterbatasan nas yang ada serta permasalahan dan penyelesaiannya belum terjadi 

dan tidak ditemukan literatur yang menjelaskan jalan keluarnya secara terperinci. 

Hal ini menjadi pemantik utama dalam berkumpulnya para ulama dan 

cendekiawan muslim dalam meresponnya dan menjadikan Majelis Ulama 

Indonesia sebagai representasi umat Muslim di Indonesia. Dari berbagai macam 

tipologi keagamaan masyarakat yang ada di Indonesia, MUI berusaha untuk 

menyelesaikan masalah keagamaan dengan memberikan fatwa serta nasihat 

kepada umat muslim di Indonesia. 

Kondisi topografi Indonesia menjadikan karakteristik masyarakat di tiap 

daerah berbeda. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia memetakan kondisi 

topografi yang luas dengan membentuk organisasi MUI yang hanya berfokus di 

tiap daerah terkait agar probelamtika yang terjadi dapat lebih sesuai dengan 

kondisi wilayah tersebut.  

 Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang di dalamnya dibentuk 

Majelis Ulama Indonesia. Beberapa permasalahan yang terjadi, khususnya yang 

berkaitan dengan adat istiadat yang tidak ditemukan di daerah selain Sulawesi 

Selatan. Dengan demikian, dibentuknya MUI Sulawesi Selatan memiliki tujuan 

 

14Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa (Cet. 5; Jakarta Pusat: MUI, 2016), h. 

4. 
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agar kesesuaian fatwa terhadap kondisi masyarakat di Sulsel dapat tercapai secara 

menyeluruh. 

 Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu kontemporer, Majelis Ulama 

Indonesia khususnya Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 

prosedur serta metode dalam menetapkan fatwa. Metode penetapan fatwa yang 

ditetapkan oleh MUI dibuat agar prinsip sistematis (tafs}i>li>), argumentatif (berpijak 

pada dalil syar‘i), kontekstual (waqi’i), dan aplikatif (tat}biqi>) yang ingin dicapai 

oleh MUI dapat terlaksana.15 

 Beberapa isu yang dihadapi oleh MUI Sulsel dalam penetapan fatwa 

tentang fenomena uang panai, transaksi mystery box di lokapasar, dan hukum 

memberi pada pengemis di jalan. Penetapan fatwa terhadap isu-isu tersebut 

membutuhkan pandangan dari berbagai ahli. MUI Sulsel juga menjalankan peran 

sebagai lembaga yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah 

masyarakat dengan istilah “MUI-MENJAWAB”. 

 Metode yang dilakukan oleh MUI Sulsel merupakan sebuah ijtihad yang 

dibuat untuk merespon isu-isu di atas, baik ijtihad yang dilakukan merupakan 

ijtihad kolektif maupun ijtihad individual sebagai jawaban terhadap pertanyaan 

mustafti> . Persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat 

memunculkan isu-isu baru untuk diselesaikan membuat penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian dengan judul “Metode Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Merespon Isu-Isu 

Kontemporer”. 

 

 

 

15Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa, h. 6. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berfokus pada Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Sulawesi Selatan dalam Merespon Isu-Isu Kontemporer, adapun ruang lingkup 

penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut: 

No Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1. Metode Fatwa - Metode serta prosedur yang 

digunakan oleh seseorang atau 

sebuah kelompok/lembaga dalam 

menetapkan fatwa sebagai respon 

terhadap masalah yang terjadi atau 

pertanyaan dari mustafti> >. 
- Metode fatwa yang dimaksud 

merupakan jenis ijtihad jama>’i 
maupun fardi sebagai respon 

terhadap masalah yang terjadi di 

tengah-tengah masyarakat.  

2. Majelis Ulama Indonesia 

Sulawesi Selatan 

- Lembaga swadaya masyarakat yang 

mewadahi para ulama, zuama dan 

cendekiawan muslim dalam 

mengatasi masalah sosial keagamaan 

yang dihadapi masyarakat secara 

umum. 

- Majelis Ulama Indonesia yang 

dimaksud adalah MUI Provinsi 

Sulawesi Selatan, khususnya Komisi 

Fatwa yang memiliki fungsi untuk 

merumuskan dan menetapkan fatwa. 

3. Isu-isu Kontemporer - Masalah yang muncul di zaman 

sekarang, baik masalah tersebut 

merupakan hal yang baru dan belum 

pernah terjadi sebelumnya ataupun 

masalah yang pernah terjadi namun 

memiliki karakteristik yang cukup 

berbeda dengan sebelumnya. 

- Dalam hal ini, isu yang dimaksud 

adalah isu yang termasuk dalam 
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ranah fikih yang dikenal dengan 

istilah Qadaya Fiqhiyyah Mu‘as}irah. 

Berdasarkan dari uraian dan term yang digunakan tersebut, maka fokus 

penelitian di dalam tesis ini adalah: “Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Sulawesi Selatan dalam Merespon Isu-Isu Kontemporer”. Dengan demikian, 

penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana dan seberapa dalam metode 

penetapan fatwa yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan 

dalam menjawab dan memecahkan isu kontemporer. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka pokok masalah yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini adalah 

bagaimana metode fatwa yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi 

Selatan terhadap isu-isu kontemporer. Untuk kajian lebih lanjut, pokok masalah 

pokok tersebut dapat dirinci ke dalam sub masalah yang dijadikan sebagai sentral 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kaidah-kaidah fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan 

dalam merespon isu-isu Kontemporer? 

2. Bagaimana Konsistensi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dengan 

metode fatwa yang telah dirumuskan dalan merespon isu-isu kontemporer? 

3. Bagaimana tahapan sosialisasi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Sulawesi Selatan terhadap isu kontemporer? 

D. Kajian Pustaka 

Masalah fatwa merupakan masalah yang pembahasannya terdapat dalam 

berbagai literatur karena fatwa merupakan sebuah konsep yang terkait dengan 

segala zaman, sehingga literatur yang memuat hal ini terdapat dalam literatur turas\ 

atau klasik maupun kontemporer. Beberapa literatur memuat pembahasan tentang 
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kumpulan hasil fatwa yang dikeluarkan, namun disisi lain terdapat literatur yang 

memuat konsep serta metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa. 

Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan 

rujukan dalam studi literatur ini agar dapat mengidentifikasi signifikansi dari 

penelitian terdahulu. Beberapa literatur yang memiliki korelasi dengan penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Buku S}ina’atul Ifta > yang dikarang oleh Ali> Jum’ah. Buku tersebut 

menjelaskan tentang hakikat fatwa, hukum yang terdapat dalam penetapan 

fatwa, pembuatan dan tingkatan fatwa, serta menjelaskan tentang 

klasifikasi, adab, dan syarat menjadi mufti dan menjelaskan tata cara ketika 

seseorang ingin bertanya pada mufti terkait.16 Namun terdapat perbedaan 

mendasar terhadap penelitian yang akan diteliti nantinya. Dengan judul tesis 

yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini akan terfokus pada metode 

fatwa yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. 

2. Disertasi Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap 

Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia) yang ditulis oleh 

Muhammad Shuhufi yang menerangkan bahwa lembaga fatwa yang ada di 

Indonesia merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan dalam rangka 

mengaktualisasikan hukum-hukum Islam di Indonesia sebagai respon 

terhadap masalah dan pertanyaan yang ada. Namun secara implementasi dari 

metode yang digunakan oleh lembaga fatwa-fatwa tersebut, ditemukan 

perbedaan dalam penerapannya.17 Berbeda halnya dengan penelitian yang 

 

16Ali Jum’ah, Shina’atul Ifta (Giza: Nahdah Misr, 2008), h. 4. 

17Muhammad Shuhufi, “Metode Ijtihad Lembaga-Lembaga Fatwa (Studi Kritis terhadap 

Implementasi Metodologi Fatwa Keagamaan di Indonesia)”, Disertasi (Makassar:Pascasarjana 

UIN Alauddin, 2013), h. 262. 
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akan peneliti kaji yang terfokus pada metode fatwa yang digunakan oleh 

Majelis Ulama Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. 

3. Artikel Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara 

Hukum Pancasila oleh Slamet Suhartono, menyatakan bahwa keberadaan 

fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi penyelenggaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia 

mempunyai daya ikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan, bukan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan 

karena tidak memiliki unsur yang bisa menjadikannya demikian. Beberapa 

unsur yang tidak terpenuhi adalah karakteristik fatwa MUI tidak mengikat 

secara umum, dan tidak dibuat oleh lembaga yang berwenang menetapkan 

peraturan perundang-undangan.18 Dalam artikel tersebut berfokus pada 

kedudukan fatwa yang dikeluarkan MUI terhadap hukum yang berlaku di 

Indonesia sehingga substansi penelitian yang akan peneliti teliti berbeda 

dengan penelitian yang telah dipaparkan. 

4. Artikel Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh Al Fakhri 

Zakirman, memaparkan perbedaan fatwa, qada, dan ijtihad. Beliau juga 

menjelaskan tentang jenis-jenis fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 

Indonesia, kemudian memaparkan secara general bahwa metode fatwa yang 

digunakan MUI mengikuti alur jumhur ulama.19 Dalam pemaparannya,  

mekanisme fatwa yang dijelaskan hanya melalui pedoman penetapan fatwa 

secara umum yang berhadapan dengan isu secara menyeluruh, sehingga 

penelitian yang peneliti akan kaji cukup berbeda dari sisi substansi sebab 

 

18Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara 

Hukum Pancasila, al-Ihkam 12, no. 2 (2017): h. 463. 

19Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” Al-Hikmah 10, no. 

2 (2016): h. 169. 
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penelitian ini lebih berfokus pada prosedur penyelesaian terhadap isu 

kontemporer yang dilakukan oleh MUI Sulsel. 

5. Buku Mana>h{ij al-Fuqaa> fi> Istinbat al-Ah}ka>m oleh Muhammad Us\man 

Syabir, menjelaskan tentang prosedur serta metode empat mazhab yang 

muktabar hingga menjelaskan metode yang digunakan ulama terdahulu 

hingga sekarang dalam menarik kesimpulan hukum. Kesimpulan yang 

ditarik oleh Usman Syabir mengklasifikasi karakter pembelajaran fatwa 

menjadi tiga yaitu ekstrem, liberal, dan moderat. Dua karakter yang pertama 

memiliki dampak negatif dalam perkembangan fikih, sedangkan hanya 

karakter moderat yang memiliki dampak baik dalam perkembangan fikih 

karena karakter moderat rersebut mempertimbangkan segala aspek yang 

dapat mempengaruhi keputusan hukum seperti dari aspek maqa>s}id 

syari’ah.20  

Secara umum, kajian yang terdapat dalam literatur-literatur tersebut 

membahas secara general yang terkait dengan fatwa dan tidak terfokus pada 

prosedur serta metode MUI khususnya pada wilayah Sulawesi Selatan dalam 

merespon isu-isu yang berkembang sebagaimana yang peneliti kaji dalam 

penelitian ini. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis berdasarkan pada rumusan 

masalah di atas adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisa bagaimana metode fatwa yang digunakan oleh MUI Sulsel 

dalam merespon isu-isu kontemporer. 

 

20Muh}ammad Us\man Syabir, Mana>hijul Fuqaha> fi> Istinbat}il Ah}ka>m, h.549. 



15 

 

 

b. Untuk mengetahui tahapan sosialiasi hasil fatwa MUI Sulsel dalam merespon 

isu-isu kontemporer. 

c. Untuk menganalisa Konsistensi MUI Sulsel dengan metode-metode fatwa yang 

telah dirumuskan dalan merespon isu-isu kontemporer. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritik 

Sebagai referensi dalam mengembangkan konsep atau metode yang 

digunakan oleh MUI Sulsel dalam merespon isu kontemporer serta menambah dan 

memperluas wawasan kepada para peneliti serta dunia akademik terhadap metode 

fatwa yang ada. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan panduan umum bagi peneliti dan 

para akademisi serta masyarakat secara umum untuk memahami mekanisme dan 

prosedur penetapan fatwa MUI Sulsel. Penelitian ini juga dapat menjadi pemantik 

terhadap pengembangan metode bagi lembaga-lembaga fatwa yang ada di 

Indonesia sehingga menjadi rujukan baik dalam skala nasional maupun 

internasional.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Metode Fatwa 

1. Pengertian Metode dan Fatwa 

Metode fatwa merupakan kata majemuk1 yang terdiri dari kata metode dan 

fatwa yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengertian Metode 

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metha yang berarti melalui, dan 

hodos yang berarti cara, jalan, alat atau gaya. Dengan kata lain, metode artinya 

jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.2 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara 

kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan.3 

Dalam bahasa arab, metode disebut dengan istilah المنهج (al-manhaj) yang 

berakar dari kata نهج yang berarti sebuah jalan yang jelas dan lurus yang menuntun 

pada arah kebenaran hingga tiba pada tujuan yang dimaksud.4 Dalam pemaknaan 

secara general, manhaj adalah jalan tertentu agar tiba pada tujuan tertentu.5 

Salah satu kata manhaj terdapat dalam Q.S al-Maidah/6:48: 

 

1Kata majemuk atau kompositum dapat diungkapkan sebagai gabungan dari dua kata atau 

lebih yang membentuk satu kesatuan arti. Lihat Gorys Keraf, Tatabahasa Indonesia (Ende Flores: 

Nusa Indah, 1980), h. 123. 

2H. Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Buna Aksara, 1987), h. 97. 

3KBBI, “Arti Kata Metode”, https://kbbi.web.id/metode (28 Oktober 2022). 

4Jamil Saliba, “al-Mu‘jam al-Falsafi>,” dalam Yumna T{arif Khuli, Mafhum al-Manhaj al-

‘Ilmi>, (Britania Raya: Muassasah Hindawi>, 2015), h.23. 

5Majma’ al-Lughah al-Arabiah, “al-Mu’jam al-Falsafy,” dalam Yumna Tharif Khuli, 

Mafhum al-Manhaj al-‘Ilmi>, (Britania Raya: Muassasah Hindawi>, 2015), h.23. 

https://kbbi.web.id/metode
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 (   ٤٨) ..…لِكُلٍّّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِن ْهَاجًا  

Terjemahnya:  

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 
terang.6 

 Dengan demikian, pemaknaan metode atau manhaj merupakan sebuah cara 

yang ditempuh bagi orang yang mengggunakannya dengan tujuan agar mencapai 

sebuah maksud dan target dalam hal terkait. Dengan menggunakan metode 

tersebut, tujuan yang akan dicapai akan lebih terarah, sistematis, dan lebih jelas 

dalam melakukan proses-proses yang ditetapkan. 

b. Pengertian Fatwa 

Istilah fatwa secara lekasikal berasal dari bahasa arab, yaitu berasal dari 

kata  الإفتاء atau الفتوى, kedua kata ini memiliki keterkaitan makna yang sangat 

dekat satu sama lain yang mana الفتوى adalah isim mas}dar yang bermakna 7.الإفتاء 
Ketika fatwa secara etimologi berasal dari kata الفتوى, maka makna yang terkadung 

dalamnya adalah sebuah jawaban terhadap sesuatu yang ditanyakan padanya 

terhadap sebuah masalah.8 Kata ini merupakan turunan dari kata  الفتى  yang 

bermakna pemuda sebagai bentuk kiasan atau metafora.9 Di satu sisi, apabila fatwa 

berasal dari kata الإفتاء, maka maknanya adalah sebuah penjelasan hukum terhadap 

sebuah masalah.10 

 

6Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Samad, 

2014), h, 116. 

7Ali Jum’ah, S{ina‘atul Ifta (Giza: Nahdah Misr, 2008), h, 5 

8Mah}mud Abd al-Rah}man Abd al-Mun‘im, Mu‘jam Must}alah}a>t fi> al-Fa>z} al-Fiqhiyyah, Juz 

3 (Kairo: Da>r al-Fad}i>lah), h. 33. 

9Kiasan yang dimaksud pada kata tersebut adalah mengambil makna pemuda yang bersifat 

kuat lalu dikiaskan pada seseorang yang menguatkan penjelasan terhadap suatu masalah yang 

terjadi. Lihat ‘Ima >d Ah}mad H{ila>l, Masyrah al-Fatwa> bi al-Diya>r al-Mis}ri> (Kairo: Da>r al-Ifta> al-

Mis}riyyah, 2019), h. 5.  

10Sa‘di> Abu> Jaib, al-Qamu>s al-Fiqhi> Lug}atan wa Is}t}ila>han (Damaskus: Da>r Nu>r al-S}abah, 

2011 M/1431 H), h. 349. 
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Keterkaitan turunan kata fatwa memiliki makna yang saling berkaitan 

antar keduanya dapat dilihat dalam al-Qur’an pada beberapa ayat sebagai berikut: 

1) QS al-Saffat/37: 11: 

زِبٍّ  )  (   ١١فاَسْتَ فْتِهِمْ أهَُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَ مَّنْ خَلَقْنَا  إِناَّ خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍّ لاَّ

Terjemahnya: 

Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka yang 
lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.11 

Perintah untuk mengajukan pertanyaan di ayat ini memiliki tujuan untuk 

meminta keterangan dan memastikan agar hal tersebut menjadi lebih jelas. 

2) QS al-Nisa/5: 176: 

ُ يُ فْتيِكُمْ في الْكَلَالَةِ    (  ١٧٦)...يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ

Terjemahnya: 

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah 
memberi fatwa kepadamu tentang kalalah...”12 

 

3) QS al-Nisa/5: 127: 

ُ يُ فْتيِكُمْ فِيهِنَّ وَيَسْتَ فْتُونَكَ في النِّسَاءِِۖ قُلِ   (   ١٢٧) … اللََّّ

Terjemahnya: 

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka…”13 

Kedua ayat dalam surah al-Nisa di atas menjelaskan bahwa salah satu 

fungsi fatwa adalah jawaban atas pertanyaan dari seorang mustatfi> yang ingin 

mengetahui suatu hal sebagai bentuk pengajaran. Dengan demikian, fatwa yang 

ditetapkan oleh seorang mufti dapat menjadi penjelas terhadap suatu hal yang 

 

11Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 446. 

12Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106. 

13Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 98. 
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dulunya masih bersifat abstrak, ataupun menjadi bahan ajaran bagi seseorang yang 

sebelumnya tidak mengetahui hal tersebut. 

Adapun fatwa secara terminologi, para ulama mendefinisikannya dengan 

beberapa istilah yang beraneka macam sebagai berikut: 

1) Ali> Jum’ah memaparkan bahwa fatwa adalah: 

 14.ل عنهأتبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن س

Artinya: 

Penjelasan hukum syariat yang diperoleh dari dalil yang ditujukan pada 
orang yang meminta penjelasan terhadap masalah tersebut. 

Ali> Jum’ah membatasi objek pembahasan fatwa terhadap suatu hal yang 

ditanyakan oleh mustafti>  atau orang yang meminta fatwa agar permasalahan 

tersebut menjadi jelas dan dipahami oleh pihak penanya, sehingga  penggunaan 

fatwa yang dijelaskan oleh beliau lebih mengarah pada kata الفتوى itu sendiri 

sebagai sebuah jawaban dan respon. 

2) Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) menjelaskan bahwa fatwa adalah:  

 15.بيان حكم الشرعي في واقعة من الوثائق القديمة أو الجديدة الحادثة

Artinya: 

Penjelasan hukum syariat terhadap suatu peristiwa berdasarkan manuskrip 
terdahulu maupun literatur yang baru. 

Pemaknaan fatwa secara istilah yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili 

memiliki fungsi sebagai penjelasan hukum terhadap masalah yang terjadi, baik 

masalah itu disodorkan pada seorang mufti dalam bentuk pertanyaan maupun 

tidak, sehingga Wahbah al-Zuhaili memaknai fatwa dengan kata الإفتاء. 

 

14‘Ali Jum’ah, S}ina’atul Ifta, h, 5. 

15Wahbah al-Zuhaili>, Mausu>’ah al-Fiqh al-Isla>mi> wa al-Qad}a>ya> al-Mu‘as}irah, Juz 12 

(Beirut: Da>r al-Fikr, 2010), h. 280. 
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3) Yusuf al-qardhawi (w. 1444 H) mengemukakan definsi fatwa sebagai 

berikut: 

 16.بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا أو جوابا عن سؤال سائل معين كان أو مبهم فرد أو جماعة

Artinya: 

Penjelasan hukum syarak terhadap sebuah persoalan dari beberapa 
permasalahan tertentu atau sebuah jawaban dari pertanyaan yang 
dilontarkan oleh penanya, baik penanya itu orang yang jelas atau tidak 
diketahui identitasnya, baik yang bersifat individual maupun bersifat 
kolektif. 

Dari definisi yang dikemukakan oleh al-Qardhawi, maka fatwa yang 

dimaksud menjelaskan dua hal, baik fatwa berperan sebagai penjelasan hukum 

terhadap masalah maupun sebagai respon dan jawaban terhadap pertanyaan yang 

disodorkan pada seorang mufti.  

4) Zulfa Mustofa mendefinisikan fatwa bahwa fatwa adalah penjelasan hukum 

syariat bagi yang ditujukan bagi orang yang meminta fatwa (mustafti> ) tanpa 

mengikat dan tidak bersifat paksaan.17 

Beberapa definisi yang dipaparkan oleh ulama di atas tidak memberikan 

sebuah penjelasan yang konkrit terhadap terminologi fatwa. Namun dapat 

disimpulkan bahwa sifat-sifat yang melekat pada fatwa baik fatwa berfungsi 

sebagai penjelas, penjawab pertanyaan hukum, serta bersifat fleksibel dan tidak 

mengikat merupakan jawaban terhadap masalah yang ada. 

c. Metode Fatwa  

Dalam perumusan fatwa yang dilakukan oleh para ulama, pembuatan dan 

penetapan metode dalam berfatwa sebagai suatu cara terhadap penyelesaian 

 

16Yu>suf al-Qard}a>wi, al-Fatwa baina al-Indiba>t wa al-Tasayyub (Cet. III; Kairo: Da>r al-

S{ahwah, 1992), h. 11. 

17Zulfa Must}a>fa, al-Fatwa wa ma> la> Yanbag{i> li al-Mutafaqqih Jahluhu> (Jakarta Selatan: 

Mayang Publishing, 2021 M/1442 H), h. 1. 
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sebuah masalah bertujuan agar membuat sistem dalam proses pengeluaran fatwa 

dapat lebih sistematis dan terarah.  

Beberapa metode yang digunakan dalam perumusan fatwa memiliki corak 

dan tujuan tersendiri yang menjadikan ciri khas dari setiap fatwa yang dikeluarkan 

memiliki nilai khas karena metode yang digunakan tersebut. Bahkan, dengan 

menggunakan metode serta pendekatan yang berbeda, dapat membuat suatu 

hukum yang ditetapkan menjadi berbeda satu sama lain. Sehingga dari uraian 

tersebut, penulis dapat merangkum beberapa metode fatwa sebagai berikut: 

1) Metode Fatwa Mu’a>s}s{alah 

Dalam bahasa arab, istilah mu’a >s}s{alah berakar dari kata ta’s}i>l yang 

maknanya sejalan dengan kata التحويل و   yang berarti perubahan dan التصيير 

pemindahan sesuatu pada asal atau sumbernya. Sehingga fatwa mu’a>s}s{alah 

1merupakan penggambaran masalah dengan rinci yang dilakukan oleh orang yang 

berkompeten agar dapat melihat masalah tersebut dengan nyata, kemudian 

menyertakan pendapat yang kuat berserta dalil yang menopang dan yang 

bertentangan dengannya. Bahkan pengeluaran fatwa dengan metode ini turut 

menjelaskan beberapa pandangan dan mazhab lain beserta diskusi mereka terhadap 

dalil-dalil yang digunakan.18 

Pencantuman dalil berserta wajh al-dila>lah atau maksud dari dalil tersebut 

adalah poin penting dalam metode ta’s}il, karena dua hal tersebut merupakan jalan 

utama menuju sumber dikeluarkannya fatwa. Sistem yang terdapat dalam metode 

ta’s}il dengan perincian dalil yang detail dari berbagai macam pendapat dan mazhab 

menjadikannya terinput dalam ranah fikih perbandingan mazhab. 

Dalam proses fatwa dengan penggunaan metode ta’s}il, kelengkapan dalil 

yang dikemukakan dalam mengeluarkan fatwa serta pemberian penjelasan 

 

18 Syauqi Allam, Mausu >‘ah al-Fata>wa> al-Mu‘as}alah (Mesir: Da>r al-Ifta al-Mis}riyyah, 

2022), h. 11. 
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terhadap pendapat mana yang terkuat menjadikan referensi yang diterima oleh 

pihak mustafti>  lebih jelas. Kelengkapan dalil yang diberikan oleh mufti dalam 

metode ini dibukukan dan ditulis kembali dapat menjadi referensi yang mudah 

diakses bagi mustafti> . Hal ini yang menjadi keunggulan metode ta’s}il sebagai 

penjelas dan jalan keluar terhadap suatu masalah dengam memaparkan dalil-dalil 

yang terkait dengan masalah yang dihadapi. 

Pendekatan yang dilakukan oleh MUI secara general dalam proses 

penetapan fatwa melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan nas qat}‘i  dengan 

berpegang pada nas} al-Qur’an dan Hadis terhadap suatu masalah, apabila tidak 

ditemukan dalam nas} tersebut maka dilakukan Pendekatan qauli> sebagai proses 

selanjutnya yang berpacu pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab 

fikih yang menjadi rujukan utama. Apabila jawaban yang diberikan oleh nas qat}‘i  

serta pendekatan qauli belum cukup dalam meninjau masalah yang ada, maka 

dilakukan proses selanjutnya yaitu pendekatan Manha>ji dengan mempergunakan 

kaidah-kaidah induk serta metodologi para ulama dalam merumuskan hukum.19 

Pendekatan manha>ji yang dilakukan dengan beberapa cara seperti al-Jam’u 

wa al-Taufi>q, Tarji>hi, Ilha>qi, dan Istinbat}i> termasuk dalam hirarki pendekatan 

hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sistem ini secara garis besar 

memiliki kesamaan dengan metode mu’as}alah dengan perumusan dalil-dalil yang 

terdapat dalam kitab-kitab tura>s\. Namun pendekatan tersebut, khususnya pada 

pendekatan manha>ji perlu ditilik lebih jauh. 

Metode ta‘s}il juga menggunakan kaidah usul sebagai sumber hukum dalam 

penetapan fatwa. Imam Syafi’i merupakan sosok yang pertama kali menyusun 

 

19Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa h. 13. 
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dalam disiplin ilmu tersendiri pada kitab al-Risa>lah.20 Secara norma, kaidah usul 

memiliki kedudukan yang dapat digunakan oleh mujtahid sebagai istinbat hukum 

sebab proses penyusunan kaidah usul dilakukan secara induksi yang bersifat umum 

dan menyeliputi seluruh aspek (istiqra>’ al-tam) yang menjadi pondasinya seperti 

kaidah kebahasaan, serta ilmu fikih. 

Hal yang berbeda terjadi dengan penggunaan kaidah fikih sebagai dalil 

hukum, para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam meninjau keabsahannya 

sebab sumber penyusunan kaidah fikih tidak sepenuhnya berlandas pada istiqra> al-

tam. Ketika kaidah fikih diperoleh dari nas} syariat yang bersifat fundamental 

seperti al-Qur’an dan Hadis, maka ulama bersepakat untuk menjadikannya sebagai 

hujah.21 

Proses pada pendekatan manha>ji yang terjadi pada tahapan Jam’u wa al-

Taufi>q dan Tarji>hi berlaku pada kasus yang memiliki konsekuensi hukum 

disebabkan dalil-dalil yang masih bersifat z}anni. Di sisi lain Selain dua proses di 

atas, ketika beberapa dalil tersebut terlihat berbenturan satu sama lain Imam al-

Juwaini (w. 478 H) menerangkan suatu konsep yang dapat ditempuh dengan 

menilik pendapat yang ada dari sisi sejarah legalitas dalil yang gunakan serta 

menggunakan konsep keterkaitan umum-khusus terhadap hubungan dalil yang 

ada.22 

Tahapan proses hukum yang terjadi pada metode mu‘as}s}alah merupakan 

sebuah identitas tersendiri bagi fatwa yang melekat padanya, karena dengan 

penyematan berbagai macam pandangan dalam masalah tersebut serta penjelasan 

dalil yang kuat menjadikan pihak mustafti>  dapat lebih yakin dalam mengambil 

fatwa yang diputuskan. Bakan lebih jauh, dengan metode mu’as}s}alah yang 

 

20Zulfa Musta>fa>, al-Fatwa wa ma> la> Yanbag}i> li al-Mutafaqqih Jahluhu>, h. 113. 

21Zulfa Mustofa, al-Fatwa wa ma> la> Yanbag}i> li al-Mutafaqqih Jahluhu>, h. 115. 

22Muh}ammad al-Juwaini>, Syarh}u al-Waraqa>t (Kairo: Da>r al-Fad}i>lah, 2012), h.100. 
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digunakan tidak hanya terbatas pada empat mazhab yang muktabar namun dapat 

menjadikan mazhab yang dinilai minoritas sebagai hujah dengan melalui 

pertimbangan dan peninjauan yang lebih dalam terhadap suatu fenomena yang 

terjadi. 

2) Metode Fatwa Maqa>s}id 

Penggunaan metode maqa>s}id dalam pengeluaran fatwa menjadikan 

maqa>s}id syariah sebagai basis utama dalam penggunaan metode ini yang berpacu 

pada kemaslahatan. Hal tersebut dikuatkan dengan argumentasi yang disebutkan 

oleh Ramad}a>n al-Bu>t}i> (w. 2013 M) bahwa maslahat tersebut menjadi patokan 

utama dan menjadi episentrum syariat dalam mengatur kehidupan manusia.23 

Penggunaan maqa>s}id syariah sebagai tolak ukur utama dalam peninjauan hukum 

memiliki tujuan agar produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan 

kemaslahatan dan mencegah segala hal yang condong pada kerusakan dan 

kemudaratan. 

 Batasan yang terdapat di dalam konsep maqa<s{id{ syariah terangkum pada 

lima pembahasan yang menjadi tolak ukur utama, yaitu pembahasan terkait 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pembahasan tersebut memiliki 

tingkat urgensi masing-masing yang dapat menjadi standar prioritas dalam 

mengaplikasikan syariat yang berlaku.24 

 Dari segala aspek terkait lima perkara tersebut, maslahat ini 

direalisasikan sebagai wasilah terhadap tujuan utama dalam kehidupan, maslahat 

 

23Muh}ammad Sa‘id Ramad}a>n al-Bu>ti>, Dawa>bit} al-Mahslah}ah (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2005), 

h. 131. 

24Tingkatan yang terdapat pada lima hal tersebut adalah al-D{aru>riya>t (suatu hal bersifat 

primer/pokok yang wajib untuk dijalankan dan mencegah segala sesuatu yang dapat merusak dan 

mengganggunya agar tidak membahayakan aspek-aspek fundamental), al-Hajiya>t (maslahat yang 

bersifat sekunder dan memiliki sifat memberikan kemudahan dan menimbulkan kesulitan terhadap 

hajat manusia apabila tidak terpenuhi, al-Tah}siniyat (maslahat yang bersifat tersier, maslahat ini 

tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia, namun hanya pelengkap  

untuk mempertegas dan memperindah kebutuhan manusia. 
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utama yang ingin dituju dan menjadi asas adalah maslahat agar lebih dekat kepada 

Allah swt. sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia.25 Sehingga maslahat yang 

menjadi pertimbangan hukum bukan menjadi jembatan terhadap hukum yang ingin 

dicapai, namun menjadi tujuan akhir agar keputusan-keputusan yang ditetapkan 

tidak keluar dari koridor syariat. 

Penguatan pendekatan maqa>s}id yang dijelaskan oleh Ramad}a>n al-But}i> 

seyogyanya dijalankan dengan terpenuhinya beberapa prinsip yang dapat menjaga 

kemurnian syariat sekaligus menjalankan pendekatan maqa<s{id{ tersebut sebagai 

berikut: 

Pertama, maslahat yang ingin dicapai termasuk dalam lima kategori tujuan 

syariat yang harus dijaga, baik agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang 

tingkatannya telah dijabarkan pada tahapan al-D{aruriya>t, al-Hajiya>t, al-

Tah}siniya>t. Ketika kemaslahatan berada diluar koridor dari lima poin ini, maka 

kemaslahatan yang diinginkan belum dapat menjadi acuan utama dalam penarikan 

sebuah hukum. 

Kedua, kemaslahatan yang dipertimbangkan tidak berbenturan dengan 

dalil yang berada dalam al-Qur’an, baik berupa dalil aqli maupun naqli. Sebab 

ketika maslahat tidak sejalan dengan syariat, maka implikasi yang terjadi antara 

dalil dan madlul dari suatu sumber hukum juga tidak akan sejalan, yang mana hal 

tersebut adalah suatu konsep yang keliru dalam penetapan suatu hukum. 

Ketiga, suatu maslahat yang ditinjau tidak bertolak belakang dengan hadis 

Rasulullah saw. realisasi maslahat yang dituju bersumber dari suatu analisis yang 

mendalam dan berdiri sendiri terhadap suatu isu yang tidak dibahas sedikitpun 

dalam al-Qur’an maupun Hadis. Syarat dan klasifikasi utama terhadap penarikan 

 

25Muh}ammad Sa‘id Ramad}a>n al-Bu>ti>, Dawa>bit} al-Mahslah}ah, h. 133. 
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maslahat dengan jenis ini adalah selama tidak bertentangan dengan dua sumber 

hukum utama. 

Keempat, suatu maslahat tidak bertentangan dengan qiyas. Qiyas yang 

dimaksud pada poin ini adalah menjaga suatu maslahat pada bagian furu’ atau 

cabang dari suatu masalah yang bergantung pada bagian asal/pokok yang menjadi 

patokan dasar suatu hukum.  

Kelima, maslahat yang ditinjau tidak menghilangkan esesnsi suatu 

maslahat yang lebih besar. Takaran yang dapat digunakan untuk melihat skala 

prioritas dari suatu masalahat adalah dengan melihat nilai esensi dari suatu 

maslahat, meninjau ukuran pengaruh dari maslahat yang diperoleh, serta melihat 

dampak positif atau negatif apabila suatu maslahat yang ditinjau terealisasi atau 

tidak.26 

Dengan klasifikasi yang dibuat oleh al-But}i>, maka suatu maslahat tidak 

hanya berpijak pada suatu hal yang tidak memikiki sistem dan prinsip yang jelas. 

Sehingga fatwa yang ingin dikeluarkan mampu menjaga tujuan utama dari syariat 

dengan melakukan pendekatan-pendekatan maqa>s}id yang dinilai mampu menjaga 

ruh syariat. 

Pendekatan dengan menggunakan metode seperti ini juga ditekankan oleh 

Ibnu Asyur (w. 1973 M) agar lebih memperhatikan al-maqa>s}id al-‘ammah bagi 

suatu syariat. Pertimbangan itu ditakar dengan peninjauan terhadap kesetaraan, 

keadilan, keseimbangan, kebebasan, toleransi, hingga kemudahan dalam 

menjalankan hukum yang ditetapkan pada mustafti> .27 

Pada hakikatnya, klasifikasi yang dibuat pada metode maqa>s}id merupakan 

usaha untuk senantiasa meninjau aspek-aspek yang dapat memberikan 

 

26Muh}ammad Sa‘id Ramad}a>n al-Bu>ti>, Dawa>bit} al-Mahslah}ah, h. 261. 

27Muh}ammad T{a>hir Ibnu Asyu>r, Maqa>s}id al-Syari‘ah al-Isla>miyyah (Damaskus: Da>r al-

Qalm, 2016), h. 75 
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kemaslahatan dalam menjalankan syariat. Sebab kemaslahtan tersebut tidak akan 

berbenturan dan bertolak belakang dengan suatu syariat apabila rentetan prinsip 

maqa>s}id yang telah dijabarkan dapat dipenuhi secara maksimal. 

Pendekatan yang juga dapat dilakukan dalam metode maqa>s}id adalah 

dengan meninjau fiqh al-wa>qi’ (fikih realitas) dengan melakukan penelitian dan 

kajian yang komprehensif pada isu yang terjadi. Definisi ini dikemukakan oleh 

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) sebagai usaha untuk memahami realitas 

dengan menggunakan nas sebagai rujukan.28 

Pendekatan dengan metode fiqh al-waqi’ akan terlihat ketika berhadapan 

dengan isu-isu kontemporer yang terjadi pada relaitas yang berbeda-beda. Sebab 

penarikan hukum yang ada akan dilihat seberapa detail dan dalamnya seorang 

mufti dalam melihat kenyataan yang berada di tengah masyarakat sebelum 

menetapkan hukum pada masalah yang berbeda-beda. 

Disamping itu, pendekatan maqa>s}id juga dapat dilakukan dengan 

menerapkan konsep fiqh al-muwa>zanah dengan memadukan pendapat ulama 

dalam memahami dalil yang spesifik, kaidah yang bersifat universal seperti kaidah 

usul dan kaidah fikih, perundang-undangan yang berlaku, hingga gambaran relaitas 

dimasyarakat beserta maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan. Semua diinput, 

dikaji, lalu dikomparasikan satu sama lain untuk merumuskan fatwa terkait.29 

Kajian maqa>s}id syari‘ah dengan pendekatan ini akan terlihat ketika 

diaplikasikan dalam pembahasan mafsadah dan maslahat yang saling bertentangan 

dan sulit dikompromikan.30Sebab ketika suatu dalil terlihat bertentangan, maka 

 

28Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‘lam al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabb al-‘A<lami>n, Juz 1 (Kairo: Da>r 

al-H{adis\, 2004), h. 87. 

29Fuat Hasanuddin, “Ijtihad Maqa<s{id{i: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di 

Indonesia (Studi Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia)”, JSYH 1 no. 2 (2019): h. 134. 

30Nuruddin al-Khadimi. Abhas\ fi> Maqa>s}id al-Syariah (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1429 

H), h. 64. 
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ada beberapa tahapan yang digunakan oleh seorang mujtahid, baik 

menggabungkan kedua dalil jika memungkingkan, kemudian mencari urutan dalil 

yang muncul sebagai satu syarat nasikh mansukh untuk melihat perubahan dalil 

yang dikaji, hingga mentarjih salah satu dalil untuk digunakan sebagai pijakan 

hukum. 

Dengan demikian, metode fatwa merupakan jalan atau cara yang ditempuh 

bagi seorang mufti dalam menjelaskan hukum terhadap sebuah masalah sebagai 

respon terhadap mustafti>  dalam meminta penjelasan hukum agar tujuan pemberian 

solusi hukum dapat lebih mendalam dan dan mencakup segala hal terkait yang 

dapat mempengaruhi suatu hukum dalam isu yang diteliti. 

2. Kedudukan dan Hukum Fatwa 

Problematika yang terjadi dalam kehidupan manusia selaras dengan 

perkembangan zaman, hal ini menjadikan fatwa berperan sebagai jalan keluar dari 

pemecahan masalah yang memiliki derajat yang sangat mulia. Fatwa merupakan 

suatu hal yang disyariatkan oleh Allah swt. sebagai kebutuhan dalam beragama 

agar umat muslim dapat memahami hakikat agama dengan baik dan terhindar dari 

ketidaktahuan dan pemahaman yang ekstrem maupun liberal. 

Ketidaktahuan yang menjadi penyebab penyimpangan dan masalah 
merupakan sebab Allah swt. memerintahkan untuk menghindari ketidaktahuan 

dengan bertanya pada orang yang memiliki kapabilitas serta keahlian dalam 

menerangkan hukum. Allah swt. berfirman pada QS. al-Nahl/16: 43 sebagai 

berikut: 

 (   ٤٣)وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ إِلاَّ رجَِالًا نُّوحِي إلِيَْهِمِْۖ فاَسْألَُوا أهَْلَ الذكِّْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ  

Terjemahnya: 
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Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 
Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang 
mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.31 

Implikasi yang terjadi apabila suatu hal yang tidak dimengerti akan stagnan 

pada sebuah keadaan tanpa bertanya pada sosok yang memiliki kapabilitas dalam 

menerangkannya adalah seseorang akan hidup dalam keadaan yang bersifat 

syubhat atau keragu-raguan antara hal yang halal dan haram. Dengan demikian, 

Allah swt. memperingatkan bagi siapapun yang memiliki kemungkinan terjerat 

pada kerancuan pada QS. al-Nahl/16: 116 sebagai berikut: 

 

الْكَذِبَ    اللََِّّ  عَلَى  لتَِّ فْتََوُا  حَرَامٌ  ذَا  وَهََٰ حَلَالٌ  ذَا  هََٰ الْكَذِبَ  ألَْسِنَ تُكُمُ  تَصِفُ  لِمَا  تَ قُولُوا  الَّذِينَ  وَلَا  إِنَّ 

 (   ١١٦يَ فْتََوُنَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَا يُ فْلِحُونَ  )

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh 
lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan 
kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-
adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.32 

Rasulullah saw. merupakan sosok yang menjadi mursyid dalam 

membimbing umatnya yang tidak hanya memiliki kedudukan hanya sebagai rasul. 

Namun lebih dari itu, Rasulullah saw. dalam beberapa kondisi berperan sebagai 

hakim, kepala negara, hingga menjadi mufti. Bahkan dalam pemaparan yang 

disampaikan oleh Ali Jumah, Rasulullah saw. merupakan mufti pertama dalam 

sejarah.33 

Menurut Sa’ad al-Din al-Utsmani, kedudukan Rasulullah saw. sebagai 

mufti berimplikasi pada sifat hukum yang beliau keluarkan adalah bersifat umum, 

seperti ketika sahabat meminta penjelasan terhadap status air laut, maka 

 

31Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 272. 

32Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 280. 

33‘Ali Jum‘ah, S}ina’atul Ifta, h. 21. 
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Rasulullah saw. menjelaskan bahwa air laut itu suci. Dari peristiwa tersebut, sifat 

hukum yang Rasulullah saw. jelasakan secara mayoritas bersifat general. Namun 

dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh beliau, sifatnya personal dan tidak 

berlaku bagi individu lain yang tidak terkait.34 

Hal ini menjadikan peran Rasulullah saw. ketika bertindak sebagai mufti 

dalam menjelaskan hakikat Islam memiliki pesan tersirat pada umatnya bahwa 

fatwa merupakan urgensi yang penting dalam kehidupan beragama dan memiliki 

kedudukan serta posisi yang sangat istimewa. Keistimewaan tersebut disebabkan 

karena keberadaan fatwa yang melekat di setiap zaman menjadi ujung tombak 

dalam menangani masalah yang terjadi. 

Ali> Jum’ah menerangkan bahwa hukum fatwa adalah fardu kifayah yang 

berarti wajib bagi segelintir orang menjelaskan pada masyarakat tentang solusi 

dari masalah yang ada. Alasan Ali> Jum’ah tidak menjadikan fatwa sebagai fardu 

ain sebab jika manusia secara umum dibebankan untuk mempelajari hal-hal yang 

terkait dengan fatwa maka banyak pekerjaan dan keilmuan yang lain akan 

terbengkalai.35 Sehingga hukum mempelajari fatwa adalah fardu kifayah terhadap 

orang-orang maupun golongan tertentu dalam mempelajari serta menjelaskan pada 

khalayak umum. 

Hal ini senada dengan pembahasan dalam Maba>di’ Asyrah atau sepuluh 

prinsip dasar dalam mendeskripsikan suatu disiplin keilmuan, yang mana hukum 

mempelajari suatu keilmuan dalam Maba>di’ Asyrah baik dalam masalah fikih, 

kewarisan, usul fikih, hingga tafsir adalah fardu kifayah. Sehingga dalam berfatwa, 

hukum yang melekat pada masalahh fatwa sama dengan keilmuan-keilmuan yang 

lain, yaitu fardu kifayah. 

 

34Sa’ad al-Din al-Us\ma>ni>, Tas}arrufat al-Rasu>l bi al-Ima>mah (Maroko: Da>r al-Baida, 2002), 

h.25 

35‘Ali Jum’ah, S}ina’atul Ifta, h, 14. 
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Kewajiban menjelaskan sebuah kebenaran dengan tidak menutupinya dan 

menghindar darinya disiratkan oleh Allah swt. dalam QS. Ali Imran/3: 187: 

ُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ لتَُ بَ يِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونهَُ فَ نَ بَذُوهُ وَراَءَ   ظهُُورهِِمْ وَاشْتََوَْا بهِِ ثََنًَا وَإِذْ أَخَذَ اللََّّ

 (   ١٨٧قلَِيلًاِۖ فبَِئْسَ مَا يَشْتََوُنَ  )

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah 
diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada 
manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka 
melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka 
menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang 
mereka terima.36 

Kemudian Rasulullah saw. menjelaskan ancaman orang yang menutup diri 

kepada orang yang bertanya padanya sebagai berikut: 

ثَ نَا حَمَّادٌ أَخْبََنََا عَلِىُّ بْ  ثَ نَا مُوسَى بْنُ إِسَْْاعِيلَ حَدَّ نُ الحَْكَمِ عَنْ عَطاَءٍّ عَنْ أَبِِ هُرَيْ رَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  حَدَّ

ُ بلِِجَامٍّ مِنْ نَارٍّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ.  : -صلى الله عليه وسلم-اللََِّّ   37مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍّ فَكَتَمَهُ أَلْجمََهُ اللََّّ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan 
kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Al Hakam 
dari 'Atha dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah  bersabda, "Barang  صلى الله عليه وسلم  
siapa ditanya mengenai suatu ilmu dan ia menyembunyikannya, maka ia 
akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat ". 
 Kewajiban berfatwa memiliki syarat tertentu bagi orang terkait, seperti 

tidak ada sosok yang memiliki kapabilitas selain dia dalam menetapkan fatwa, 

mengetahui perkara dengan baik, serta tidak ada yang menghalangi orang orang 

yang memberikan fatwa dalam menjawab persoalan terkait.38 Berdasarkan syarat 

ini, maka tahap-tahap dalam berfatwa dan hal-hal yang terkait dengan fatwa tidak 

 

36Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.75. 

37Abu> Da’ud al-Sijistani, Sunan Abi> Daud, Kitab tentang ilmu, Bab tentang larangan 

untuk menyembunyikan ilmu, Hadis ke 3660, Juz 11 (Kairo: Da>r al-H{adis(, h. 59. 

38‘Ali Jum’ah, S}ina’atul Ifta, h, 16. 
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bebas dan fatwa memiliki aturan tersendiri baik dalam memberikannya, orang 

yang meminta penjelasan, serta hakikat fatwa sendiri yang dikeluarkan. 

3. Rukun Fatwa  

Dalam pembahasan fatwa, literatur serta kumpulan pembahasan yang 

berbicara tentang fatwa yang ditulis oleh para ulama terdahulu menyangkut 

beberapa hal. Hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari 

pembahasan fatwa, istilah tersebut dirangkai dan ditetapkan para ulama dengan 

istilah rukun fatwa. Rukun-rukun yang terkait dengan fatwa berupa mufti, mustafti> 

, dan fatwa itu sendiri. Hal ini dapat dianalisis dari segi kualifikasi dan adab-adab 

yang menyangkut dalam rukun fatwa khususnya bagi mufti dan mustafti> . 

a. Mufti 

Dalam pembahasan menyangkut mufti atau sosok yang menetapkan fatwa, 

maka ada beberapa hal yang patut dibahas mengenai mufti yaitu: 

1) Syarat Mufti 

Pemberian atau penetapan fatwa membutuhkan kapabilitas keilmuan yang 

tinggi, bahkan keilmuan seseorang yang mampu menjadi mufti harus melalui 

proses yang cukup panjang melalui tangan para ulama dalam mencetaknya. Lebih 

dari itu, seorang mufti dituntut untuk memahami realitas yang melekat pada 

mustafti>>.  

‘A<li Jum’ah menjelaskan bahwa banyak syarat yang melekat pada mufti 

yang tidak harus dipenuhi karena urgensinya, seperti syarat mufti harus dari 

kalangan pria, bukan termasuk dalam golongan tunawicara dan tunarungu. Semua 

hal ini bukan syarat yang wajib dipenuhi sebagai seorang mufti.39 Sehingga masih 

ada beberapa syarat yang menjadi bahan perdebatan antara layak atau tidaknya 

dimasukkan sebagai syarat agar menjadi menjadi standar seorang mufti. Namun 

 

39‘Ali Jum’ah, S}ina’atul Ifta, h, 33. 
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ada syarat umum yang dimana para ulama bersepakat dalamnya, yaitu mufti 

termasuk dalam golongan mukalaf; Islam, balig, dan berakal. 

Adapun syarat-syarat yang bersifat khusus dapat diperinci sebagai berikut: 

a) Wawasan yang mendalam terhadap keterkaitan hukum dalam nas syariat 

tehadap masalah yang ada. 

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) memasukkan hal ini sebagai syarat 

dikarenakan pemahaman terhadap nas syariat sepenuhnya tidak berada dalam 

ranah qat}’i (defintif).40 Ketika nas} tidak berada dalam ranah definitif, maka 

diperlukan keilmuan yang luas dan mendalam untuk menarik kesimpulan terhadap 

hukum tersebut agar sesuai dengan kondisi yang ada. 

Urgensi wawasan dan keilmuan terhadap penetapan fatwa dijelaskan oleh 

Rasulullah saw. dalam HR. Abu Daud di bawah: 

 41.« » مَنْ أفُْتِىَ بغَِيْرِ عِلْمٍّ كَانَ إِثَْهُُ عَلَى مَنْ أفَْ تَاهُ  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ 

Artinya: 

Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Barang siapa diberi fatwa tanpa berlandas pada 
ilmu maka dosanya ditanggung oleh orang yang memberi fatwa." 

Dari peringatan yang disebutkan oleh Rasulullah saw., maka beliau 

menitikberatkan pondasi fatwa terhadap keluasan dan kepakaran seseorang dalam 

menetapkan fatwa. Keluasan ilmu seseorang dapat menjadi tolak ukur terhadap 

kualitas fatwa yang dikeluarkan, sebab pertimbangan-pertimbangan yang diteliti 

merupakan suatu hal yang hanya segelintir orang dapat melakukannya karena 

memiliki keluasan ilmu dalam menetapkan fatwa. 

 

40Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 12 

(Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 288. 

41Abu> Dau>d al-Sijista>ni, Sunan Abi> Dau>d, Kitab tentang ilmu, Bab tentang Hati-Hati 

dalam Memberi Fatwa, Hadis ke 3659, Juz 1, h. 57. 
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Allah swt. juga menjelaskan bahwa berfatwa tanpa keluasan ilmu akan 

berimplikasi terhadap kezaliman, kekejian, dan menuju pada kemusyrikan 

sebagaimana HR. Ahmad berikut: 

ثَ نَا وكَِيعٌ أَخْبََنََا هِشَامٌ عَ  ثَنِِ أَبِِ حَدَّ ثَ نَا عَبْدُ اللََِّّ حَدَّ نْ أبَيِهِ عَنْ عَبْدِ اللََِّّ بْنِ عَمْرٍّو قاَلَ قاَلَ رَسُولُ  حَدَّ

الْعِلْمَ   -صلى الله عليه وسلم-اللََِّّ   يَ قْبِضُ  وَلَكِنْ  النَّاسِ  مِنَ  يَ نْزعُِهُ  انتِْزَاعاً  الْعِلْمَ  يَ قْبِضُ  » إِنَّ اللَََّّ لَا 

 42ذَ النَّاسُ رءُُوساً جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأفَْ تَ وْا بغَِيْرِ عِلْمٍّ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. بقَِبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتىَّ إِذَا لََْ يَ بْقَ عَالِماً اتََّّ 

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Abdullah Telah menceritakan kepada 
kami Waqi', telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari 
Abdullah bin 'Amru, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم  bersabda, "Sesungguhnya 
Allah tidak mengangkat ilmu serta merta dengan mengangkatnya langsung 
dari manusia, akan tetapi Ia mengangkat ilmu dengan mewafatkan para 
ulama`, sehingga jika orang-orang alim telah habis, manusia akan 
mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, jika ditanya mereka memberi 
fatwa dengan tanpa ilmu, jadilah mereka sesat menyesatkan." 

Keluasan ilmu agar mendapatkan validitas terhadap sebuah solusi dari 

masalah yang diterangkan oleh orang yang memiliki kapabilitas Allah swt. 

siratkan dalam QS. al-Nisa/4: 83: 

هُمْْۗ   (   ٨٣)...وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىَٰ أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِن ْ

Terjemahnya: 

Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara 
mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan 
dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).43 

 
 
 
 
 
 
 

 

42Ah}mad bin H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin H{anbal, Juz 14, Hadis ke 6962 (Kairo: 

Da>r al-Ma‘a>rif, 1999), h. 491. 

43Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.91. 
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b) Spesialis atau ahli dalam bidang keilmuan yang dipelajari. 

Al-Takhas}s}us atau spesialis dalam bidang keilmuan merupakan syarat yang 

dimasukkan oleh Ali> Jum’ah sebagai seorang mufti.44 Sifat spesialis bagi seseorang 

yang dimaksud adalah hasil dari mendalami ilmu agama secara terperinci, dan 

memiliki peta keilmuan berjenjang yang telah mereka lewati, baik pendidikan yang 

bersifat formal maupun nonformal. 

Imam al-Zarkasyi menjelaskan  tentang urgensi sosok yang memiliki 

kepakaran dalam bidang tertentu bahwa: 

وَأُصُولهِِ وَقَصَّرَ فِيمَا سِوَاهُ ، كَعِلْمِ الْفَراَئِضِ وَعِلْمِ الْمَنَاسِكِ ،  إذَا عَلِمَ الْمُفْتِي جِنْسًا مِنْ الْعِلْمِ بِدَلَائلِِهِ  

 45.لََْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُ فْتِيَ في غَيْرهِِ 

Artinya: 

Apabila keilmuan seorang mufti hanya fokus pada satu bidang tertentu 
seperti orang yang paham permasalahan kewarisan atau hal yang lain, maka 
orang tersebut tidak boleh memberikan fatwa diluar ranah yang mereka 
kuasai. 

Kedua syarat di atas mempertegas bahwa mufti sepatutnya mencapai level 

seorang mujtahid sebagai sosok yang menjelaskan hukum syariat. Segala syarat 

yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mujtahid, maka syarat tersebut 

seyogyanya dipenuhi juga bagi seorang mufti.46 

Dalam masalah independensi keilmuan bagi seorang mufti, al-Zarkasyi (w. 

794 H) membaginya dari sisi melakukan ijtihad dan taklid bagi setiap individu: 

 

44‘A<li Jum‘ah, S}ina’atul Ifta, h. 35. 

45Imam al-Zarkasyi, Bah}r al-Muhi>t} fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 8 (Oman: Da>r al-Kutubi>, 1994), h. 

241. 

46Dari tiga mazhab besar, hanya Hanafiyyah yang tidak memasukkan syarat ijtihad ke 

dalam syarat sah seorang mufti dengan dalih untuk memudahkan manusia mencapai taraf mufti. 

Lihat Ali bin Muhammad al-Amidi, “al-Ihkam fi Usul al-Ahkam,” dalam Mayyadah, “Kaidah 

Fleksibilitas Fatwa”, Tesis, h. 34. 
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- Masyarakat awam. Golongan ini menurut mayoritas ulama wajib 

bertaklid dalam masalah agama pada pendapat ulama. 

- Seorang yang berilmu namun keilmuannya belum mencapai derajat 

mujtahid. Pada posisi ini mereka wajib dalam berusaha untuk mencari 

landasan hukum serta menggunakan pendapat para imam mazhab 

dalam membantunya dalam menemukan landasan hukum. 

- Orang yang spesialis dan mencapai tingkat mujtahid. Ketika seseorang 

mencapai derajat ini, maka dia tidak boleh lagi bertaklid pada ulama 

lain.47 

Batasan yang dikemukakan oleh al-Zarkasyi menjadikan setiap mukallaf 

memiliki ranah sendiri dalam menjalankan hukum syariat. Tidak semua orang 

mampu menjadi seorang mufti atau mujtahid, begitupula sebaliknya, tidak semua 

orang dapat menjadi mustafti>  ketika tingkatan yang mereka miliki bukan lagi 

termasuk dalam ranah masyarakat awam. Sehingga pernyataan yang menyebutkan 

bahwa mazhab orang awam adalah mazhab ulama yang mereka ikuti adalah suatu 

kalimat yang cukup kuat sebagai dalil, karena ketidakmampuan mereka dalam segi 

pengetahuan  dan penalaran dalam melakukan penarikan hukum. 

c) Bersifat adil. 

Sifat adil yang dimaksud adalah bukan termasuk dalam golongan orang 

fasik dan bukan orang yang muruahnya dapat hilang. Mayoritas ulama berpendapat 

bahwa kefasikan seseorang tidak dapat diterima ketika mereka berfatwa. Alasan 

utama para ulama memberikan batasan orang fasik dalam berfatwa karena fatwa 

 

47Imam al-Zarka>syi, Bah}r al-Muh}i>t} fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 8, h. 332-334. 
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merupakan penyampaian hakikat syariat, sedangkan berita yang bersumber dari 

orang fasik tidak dapat diterima secara langsung tanpa peninjauan ulang.48 

Sifat objektif dalam menghukumi sesuatu juga bersumber dari sifat adil, 

sifat adil bukan hanya sebatas mampu menempatkan suatu hal pada tempatnya 

agar tidak terjadi penyimpangan. Namun lebih dari itu, adil mampu mencakup sisi 

akhlak, hingga memiiki sifat yang takut kepada Allah swt. sehingga memiliki 

kehati-hatian dalam menetapkan fatwa. 

d) Memiliki kejeniusan dan ketajaman berpikir. 

Kecerdasan dalam pribadi seorang mufti merupakan syarat yang cukup 

krusial bagi seorang mufti. Ali> Jum’ah berpendapat bahwa dengan kecerdasan 

yang dimiliki oleh seorang mufti akan lebih memiliki peluang kebenaran yang 

lebih besar. Hal ini menjadi penting karena orang yang cerdas dalam memandang 

masalah dapat memetakan masalah tersebut agar lebih tersistematis serta mampu 

menjangkau aspek psikologi dari pihak terkait.49 

Pemikiran yang sistematis dan dapat memandang aspek batin dari masalah 

hanya dapat dijangkau bagi orang yang memikili ketajaman analisis dan 

kejeniusan. Sehingga syarat ini menjadi krusial bagi seseorang agar peluang 

keteledoran dalam berfatwa dapat diminimalisir sebaik mungkin. 

Ibnu Abidin menerangkan urgensitas ketajaman berpikir ini dan menjadi 

syarat pada zaman sekarang bahwa: 

 

48Namun beberapa ulama dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat sebaliknya, alasan 

utama mereka membolehkan prang fasik berfatwa sebab orang yang fasik memiliki peluang untuk 

berijtihad agar mereka tidak keliru dalam berfatwa dengan jalan ijtihadnya. Lihat ‘A<li Jum‘ah, 

S}ina‘atul Ifta, h. 37. 

49‘A<li Jum‘ah, S}ina‘atul Ifta, h. 39. 
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عَلَى خَصْمِهِ  وَهَذَا شَرْطٌ لَازمٌِ في زَمَاننَِا ، فإَِنَّ الْعَادَةَ الْيَ وْمَ أَنَّ مَنْ صَارَ بيَِدِهِ فَ ت ْوَى الْمُفْتِي اسْتَطاَلَ  

نَّ الْحقََّ مَعِي وَالَْْصْمُ جَاهِلٌ لَا يدَْريِ مَا في الْفَت ْوَى ، فَلَا بدَُّ أَنْ  وَقَ هَرَهُ بمجَُرَّدِ قَ وْلهِِ أفَْ تَاني الْمُفْتِي ، بَِ 

 50يَكُونَ الْمُفْتِي مُتَ يَ قِّظاً يَ عْلَمُ حِيَلَ النَّاسِ وَدَسَائِسَهُمْ. 

Artinya: 

Sebuah keharusan syarat ini dicantumkan pada zaman sekarang, karena 
realitas yang terjadi sekarang Ketika seorang mufti menetapkan fatwa 
terhadap suatu perkara, maka akan ada segelintir orang yang akan 
membantahnya. Oleh karena itu semestinya seorang mufti memiliki 
kecerdasan agar mengetahui trik dan intrik dari bantahan tersebut. 

Kecerdasan dan daya analisis yang tinggi dapat menjadi tameng ketika 

fatwa yang ditetapkan menjadi polemik bagi segelintir orang. Ketika seorang 

mufti tidak mampu mempertahankan argumen yang ia keluarkan, maka golongan 

yang tidak setuju terhadap argumen tersebut dapat membantahnya dan menjadikan 

hasil ketetapan fatwa yang telah dikelurkan tidak dapat berfungsi secara maksimal. 

Sehingga kecerdasan dan daya analisis yang tinggi dibutuhkan dan menjadi salah 

satu syarat yang penting bagi seorang mufti. 

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama memiliki kriteria dan sifat 

yang cukup ketat untuk menyaring seseorang ketika ingin menjadi seorang mufti 

agar dapat lebih maksimal dan lebih berkualitas guna lebih bermanfaat dan dapat 

menaungi seluruh aspek terkait. Sehingga syarat-syarat tersebut menjadi perhatian 

khusus bagi para ulama dalam mengklasifikasi kualitas mufti terhadap 

pembahasan dan penetapan fatwa. 

2) Adab Mufti 

Dalam menjelaskan ketentuan hukum kepada mustafti>  tentang suatu 

masalah, maka adab dan budi pekerti seyogyanya dimiliki oleh seorang mufti. 

 

50Ibnu Abidi>n, Radd al-Mukhta>r ‘ala> al-Du>r al-Mukhta>r (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2003), h. 285. 
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Adab-adab tersebut melengkapi keahlian seorang mufti disamping sisi 

intelektualitas yang telah dijelaskan secara detail sebelumnya. 

Imam al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan tentang adab seorang mufti 

dalam menjelaskan hakikat hukum dalam sebuah masalah sebagai berikut: 

a) Seorang mufti wajib menjelaskan jawaban dari pertanyaan mustafti>  dengan 

jelas dan lengkap hingga tidak menyisakan persoalan bagi mustafti> . 

b) Mufti harus memahami dengan baik pertanyaan yang ditujukan padanya, 

bahkan memprediksi kemungkinan yang terjadi dan menjelaskan penyelesaian 

dari kemungkinan tersebut. 

c) Jika kondisi mustafti>  adalah orang yang sulit memahami jawaban mufti, maka 

mufti hendaknya menjelaskan dengan sabar  terhadap pertanyaan mustafti> . 

d) Analisis dari pertanyaan mustafti>  harus sempurna, jika pertanyaan dari 

mustafti>  masih menimbulkan kerancuan, maka mufti wajib memperjelas 

pertanyaan yang diajukan padanya. 

e) Soal dan pertanyaan mustafti>  dibaca dan diperdengarkan didepan orang yang 

memiliki kapabilitas dalam hal ini dan dimusyawarahkan yang merupakan 

tradisi ulama terdahulu. 

f) Seorang mufti hendaknya tidak memvonis dengan cepat terhadap suatu perkara 

yang terjadi, namun mengklarifikasi dan menganalisis semua secara lengkap 

kemudian menetapkan fatwa.51 

Namun Ali> Jum’ah menjelaskan bahwa salah satu poin penting bagi 

seorang mufti adalah hendaknya mufti bersifat memudahkan dalam fatwanya, 

syarat ini yang menjadi ciri khas dalam agama Islam sejak dahulu yang memiliki 

corak tidak menyulitkan.52 

 

51Abu> Zakaria al-Nawa>wi>, Adab al-Fatwa> wa al-Mufti wa al-Mustafti> (Damaskus: Da>r al-

Fikr, 1988), h. 44. 

52‘A<li Jum‘ah, S}ina’atul Ifta, h. 46. 
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 Dengan prinsip memudahkan dan tidak memberatkan, maka pihak 

mustafti>  yang ingin menjalankan syariat yang telah dijelaskan dapat dikerjakan 

secara totalitas dan mencapai hakikat Islam yang tidak bertujuan untuk 

memberatkan pemeluknya dalam beribadah. Prinsip memudahkan bukan berarti 

seorang mufti bersifat ekstrem ataupun liberal dalam berfatwa, namun ketika ada 

beberapa jalan dalam penyelesaian masalah, mufti dengan segala perangkat yang 

dimilikinya memberikan jalan yang paling mudah dari beberapa pilihan yang akan 

dilalui oleh mustafti>  dengan catatan kemudahan tersebut sesuai dengan kaidah 

dan aturan-aturan yang ada. 

b. Mustafti>  

Mustafti>  merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian fatwa, 

karena sosok tersebut yang akan menjadi peran sentral terhadap pengaplikasian 

fatwa yang dikeluarkan dan menjadi pembeda antara fatwa dan term-term yang 

serupa dengannya. Mustafti>  merupakan orang yang meminta penjelasan fatwa dan 

bertanya tentang hukum syarak dalam suatu masalah disebabkan 

ketidaktahuannya terhadap hukum yang berlaku dan dengan tujuan untuk 

mengamalkan dan sebagai bentuk taklid terhadap fatwa tersebut.53 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam al-Zarkasyi tentang tahapan 

seseorang dalam masalah taklid dan ijtihad, maka golongan yang diwajibkan untuk 

bertaklid secara terikat adalah seorang awam yang tidak mengetahui jalan dan 

proses istinbat hukum.  Hal ini senada dengan salah satu kaidah yang dikemukakan 

oleh al-Syatibi (w. 590 H)  yaitu:  

 54. كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى الْمُجْتَهِدِينَ فَ تَاوَى الْمُجْتَهِدِينَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَوَامِّ  

 

53Abdul Kari>m Zaidan, Us}u>l al-Da‘wah (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 2001), h. 141. 

54Abu> Isha>q al-Syatibi>, al-Muwafaqa>t, Juz 5 (Giza: Da>r Ibnu Affa>n, 1997), h. 337. 
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Artinya: 

Fatwa yang dikeluarkan oleh mujtahid menjadi hujah bagi masyarakat 
awam yang memiliki kedudukan sama dengan dalil syariat yang menjadi 
hujjah bagi para mujtahid. 

Hal ini dikuatkan dengan dengan pernyataan Abdul Karim Zaidan (w. 2014 

M) bahwa seseorang yang wajib menjadi mustafti> dan meminta fatwa kepada 

orang yang ahli memiliki dua syarat yaitu: 

1) Orang tersebut tidak mencapai tingkatan orang yang mampu berijtihad 

karena ketidakmampuannya dan tidak memiliki perangkat-perangkat 

seorang mujtahid. 

2)  Orang yang telah dibebankan untuk mengetahui hukum dan menjalankan 

syariat.55 

Dengan demikian, kewajiban meminta fatwa dan penjelasan hukum akan 

sejalan dengan kapasitas seorang mustafti> . Ketika seseorang merupakan sosok 

yang mampu melakukan ijtihad, maka dia tidak wajib menjadi mustafti> , namun 

sebaliknya apabila orang tersebut masuk dalam kategori orang awam yang tidak 

mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan proses istinbat, maka dia wajib 

bertanya dan meminta penjelasan. 

Selain syarat-syarat yang ditetapkan kepada mustafti>  dalam meminta 

penjelasan hukum, maka seorang mufti juga harus memiliki adab dan perilaku yang 

harus diterapkan ketika meminta fatwa, adab-adab tersebut sebagai berikut: 

Pertama, mustafti> semestinya tidak meminta alasan dan dalil dibalik fatwa 

yang dikeluarkan oleh mufti, karena mustafti>  bukan dalam tujuan untuk 

menghukumi suatu masalah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi mustafti>  

agar tidak timbul gangguan dan kerancuan dalam pikirannya, sehingga perdebatan 

dan diskusi antara ulama berserta dalil dan sanggahan yang dikemukakan 

 

55Abdul Karim Zaidan, Us}u>l al-Da‘wah, h. 142. 
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hendaknya hanya berada dalam ranah para ulama dan tidak menyentuh orang 

awam.56 

Ketika masyarakat awam mengetahui bahan pertimbangan dan perdebatan 

ulama dalam meninjau kasus yang terjadi, maka akan terjadi kerancuan terhadap 

masalah ibadahnya, bahkan memiliki peluang perbuatan yang mereka lakukan 

akan menjurus pada talfi>q57. Hal ini berbahaya bagi keutuhan cara bermazhab 

apabila penggunaan talfi>q dilakukan tanpa alasan yang jelas, sebab dengan talfi>q 

yang dilakukan oleh orang awam hanya akan memilih yang termudah tanpa 

melihat konsekuensi hukum dan pertimbangan lainnya. 
Kedua, tidak memperbanyak pertanyaan yang tidak memiliki manfaat. 

Banyaknya pertanyaan yang ditujukan bersifat makruh sebab akan melebar pada 

persoalan yang tidak dimaksud dan belum terjadi. Hal ini senada dengan apa yang 

dituturkan oleh Ibnu Abbas kepada Ikrimah: 

 58.النَّاس اخْرجُْ يَا عِكْرمَِةُ فأَفَْتِ النَّاسَ وَمَنْ سَألََكَ عَمَّا لَا يَ عْنِيهِ فَلَا تُ فْتِهِ فإَِنَّكَ تَطْرحَُ عَنْ نَ فْسِكَ 

Artinya: 

Keluarlah wahai Ikrimah dan berikan fatwa kepada orang-orang, dan 
apabila ada orang yang bertanya sesautu yang tidak bermanfaat maka 
jangan berikan fatwa kepadanya karena kamu akan mengeluarkan 
kemampuan yang berlebihan untuk manusia. 

Yusuf al-qardhawi (w. 2022 M) menitikberatkan kewajiban seorang 

mustafti>  pada kualitas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut harus 

bermanfaat, masalah yang ada terjadi secara nyata atau tidak terjadi namun ingin 

 

56Ali Jum’ah, Shina’atul Ifta, h. 92. 

57Talfiq merupakan suatu keadaan tidak terikat pada satu pendapat ulama yang 

berimplikasi pada amal perbuatannya dengan menggunakan dua pendapat atau lebih terhadap satu 

masalah. Lihat Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 

1, h. 94. 

58Ibnu Abd al-Bir, al-Tamhid, Juz 2 (al-Jazair: Wizarah ‘Umum al-Awqaf, 1387 H), h. 31. 
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mengetahui hukum dari masalah tersebut.59 Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk 

antisipasi, baik untuk menghindari masalah yang akan terjadi atau dapat 

menyelesaikannya ketika terjadi. 

 Ketiga, memilih dengan bijak sosok yang akan memberikan fatwa. Bagi 

seorang mustafti>  hendaknya memperhatikan dengan bijak bagi sosok yang akan 

dimintai pendapat dan termasuk orang yang pakar dalamnya. Hal ini diibaratkan 

meminta penjelasan kepada dokter spesialis yang dapat terjadi mudarat ketika 

seseorang salah melakukan konsultasi.60 

Keempat, apabila mustafti>  menemukan lebih dari satu mufti dalam 

menyelesaikan masalah, maka mustafti>  dapat memilih pada mufti manapun yang 

dikehendaki untuk bertanya padanya, dan sebaiknya mustafti>  tidak berijtihad 

untuk mencari siapa diantara beberapa mufti yang paling baik dan hebat.  

Sedangkan apabila fatwa yang diberikan kepada mustafti>  beraneka macam 

dari beberapa mufti, maka hendaknya mustafi melakukan tarjih dengan cara 

meyakini siapa sosok yang lebih pakar dalam memberikan fatwa.61 Namun apabila 

keadaan dan kondisi tersebut terjadi, Imam al-Nawawi merinci lima kondisi yang 

harus diambil salah satunya oleh mustafti>  yaitu: memilih fatwa yang paling berat, 

atau fatwa yang paling ringan, menimbang mufti mana yang paling pakar dan 

warak, bertanya pada mufti yang lain tentang pendapat mana yang sesuai 

dengannya, dan yang terakhir memilih antara fatwa yang diberikan padanya.62 

 

 

 

59Yusuf al-qardhawi, al-Fatwa baina al-Indibat wa al-Tasayyub, h. 48. 

60Ali Jum’ah, Shina’atul Ifta, h. 92.  

61Ali Jum’ah, Shina’atul Ifta, h. 9. 

62 Abu Zakaria al-Nawawi, Adab al-Fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti, h. 78. 
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c. Fatwa  

Komponen terakhir dari pembahasan fatwa adalah hakikat fatwa yang 

ditetapkan. Dalam pembahasan fatwa, kualitas dan kesesuaiannya terpengaruh 

berdasarkan klasifikasi dan aturan terhadap fatwa sebab fatwa merupakan 

interpretasi dari pengetahuan mufti sehingga menjadi amanat dalam menjalankan 

tugas tersebut. Untuk menjaga kualitas dan keabsahan fatwa yang ditetapkan, 

maka fatwa diikat dengan konsep dan aturan. 

Salah satu konsep tersebut adalah fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan 

susunan metode istinbat hukum63, dasar dan asas agama, kaidah dan nas yang 

terdapat dalam al-Qur’an dan Sunah, serta terhimpunnya maqa>s}id syariah dalam 

fatwa.64 Sehingga ketika ketidaksingkronan terjadi antara fatwa terhadap aturan-

aturan yang ada maka secara otomatis fatwa tersebut tertolak. 

Fatwa yang dikeluarkan bersifat adil, sehingga sifat adil yang dimiliki oleh 

seorang mufti sangat berpengaruh terhadap fatwa itu sendiri. Berkenaan dengan 

sifat adil tersebut, Wahbah al-Zuhaili (w. 2015 M) memberikan corak sebagai 

berikut: 

- Setiap fatwa yang ditetapkan harus disandingkan dengan dalil yang 

menopangnya untuk mengetahui kuat atau lemahnya dalil yang 

digunakan. 

- Berijtihad sesuai dengan takarannya agar tidak berbenturan dengan nas 

dan dalil yang ada. 

 

63 Metode istinbat tersebut adalah mencari landasan hukum dari suatu masalah dalam al-

Qur’an, jika tidak ditemukan di dalamnya, maka beralih pada sunnah, kemudian tahap selanjutnya 

adalah menggunakan kias selagi tidak menyelisih ijmak. Istinbat hukum juga menggunakan dalil 

yang masih dipersilihkan seperti istihsan dan istishab. 

64Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 12, h. 

290. 
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- Fatwa tidak mengikuti hawa nafsu, namun berlandaskan kemaslahatan 

dan dalil yang ada. Maslahat yang menjadi ukuran adalah maslahat 

yang bersifat universal.65 

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh beliau memiliki korelasi antara 

kualitas fatwa yang ditetapkan dan mufti yang bertindak untuk mengeluarkan 

fatwa sangat erat, hal ini terjadi agar kualitas fatwa akan sejalan dengan keahlian 

dan kepakaran dari mufti ketika sebuah persoalan diajukan oleh mustafti>  

kepadanya. Ketika mufti semakin berusaha dalam merespon isu tersebut, maka 

keabsahan fatwa dan kualitasnya akan semakin baik. 

4. Perbedaan Fatwa, Qada, dan Ijtihad 

Term fatwa memiliki pengertian yang cukup identik dengan makna ijtihad 

dan qada, hal ini disebabkan karena fungsi ketiganya menjelaskan hukum yang 

bersumber dari nas-nas yang ada. Namun dalam beberapa hal, terdapat beberapa 

perbedaan terhadap karakteristik setiap term tersebut sebagai berikut:  

a) Perbedaan antar Fatwa dan Ijtihad 

Pada dasarnya, fatwa memiliki makna yang sama dengan ijtihad dimana 

seorang mujtahid merangkap sebagai mufti pada empat abad awal keislaman, 

sedangkan setelah empat abad pertama hijriah, para ulama hanya berperan menjadi 

mufti yang mendedikasikan dirinya pada mazhab-mazhab ulama terdahulu 

sehingga  para ulama tersebut secara tidak langsung berfatwa dengan sebatas 

memindahkan pandangan mujtahid terdahulu dalam masalah fikih.66  

Secara tidak langsung, apa yang dikemukakan oleh Abu Zahrah (w. 1974 

M) menyiratkan bahwa para ulama yang ada setelah abad empat hijriah hingga 

 

65Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 12, h. 

310.  

66Abu Zahrah, “Ushul Fiqh al-Islami,” dalam Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-

Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 12 (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 283. 
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sekarang tidak dapat mencapai tingkatan mujtahid yang sama dengan para ulama 

yang hidup pada awal-awal keislaman atau yang kita kenal dengan istilah ulama 

mutaqaddimin. 

Namun ketika menarik pengertian yang mendalam terhadap makna ijtihad 

dan fatwa, maka akan ditemukan perbedaan dalam beberapa sisi. Menurut Abu 

Zahrah, seorang pakar usul fikih kontemporer berpendapat bahwa ijtihad adalah: 

  بذل الفقيه وسعه في استنباط الأحكام  العملية من أدلتها التفصيلية.67

Artinya:  

Usaha seorang ahli fikih yang menggunakan seluruh kemampuannya untuk 
menggali hukum yang bersifat amaliyah (praktis) dari dalil-dalil yang 
terperinci. 

Definisi yang dikemukakan oleh beliau membatasi pekerjaan yang 

dilakukan tersebut benar-benar telah mengerahkan daya kemampuan yang 

dimilikinya secara maksimal. Sebaliknya, apabila upaya yang dilakukannya itu 

belum sungguh-sungguh maka belum dapat dikatakan melakukan ijtihad.  

Sifat ijtihad lebih umum dibanding fatwa, sebab proses penarikan hukum 

terhadap masalah sebagai objek ijtihad terjadi baik persoalan itu belum atau telah 

terjadi, baik masalah yang sedang dibahas dan ditanyakan oleh mustafti>  atau 

tidak. Sedangkan fatwa hanya terbatas pada penjelasan dan pemberian hukum pada 

masalah yang terjadi atau ditanyakan oleh mustafti> . 

 Namun di sisi lain, sifat ijtihad terkadang lebih sempit dibanding fatwa. 

Syarat yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan ijtihad menurut Imam Syafi’i 

(w. 204 H) adalah mengetahui dengan baik al-Qur’an dan Hadis, nasikh mansukh 

dalam keduanya, mengetahui ijmak para ulama dalam suatu masalah, penggunaaan 

kias dengan syarat-syaratnya, memahami kaidah linguistik bahasa Arab, 

 

67Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, dkk (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2002), h. 567. 
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mengetahui maqa<s{id{ syariah secara umum dalam penetapan hukum, serta 

mengetahui dengan baik tentang usul fikih.68 

Sedangkan Abu Zahrah mengemukakan bahwa syarat yang wajib dipenuhi 

oleh seorang mufti adalah pengetahuan yang mendalam terhadap segala sesuatu 

yang terkait dengan sebuah masalah. Mengetahui dengan baik seluruh aspek suatu 

masalah yang membutuhkan fatwa di dalamnya, baik pengetahuan terhadap dalil 

hukum, kekuatan pemahaman terhadap nas-nas syariat, mengetahui tujuan syariat, 

kaidah usul yang berkaitan dengan masalah tersebut, hingga kondisi psikologi 

mustafati dan adat kebiasaan mereka.69 

Hal ini membuat fatwa terkadang keluar dari teori hukum yang telah 

ditetapkan oleh para Imam mazhab terdahulu disebabkan karena kondisi yang 

dialami oleh orang yang membutuhkan jawaban hukum. Perbedaan ini terjadi 

karena ijtihad tidak akan melihat suatu masalah setiap saat dari kejadian nyata dan 

yang terjadi pada waktu itu, sedangkan fatwa akan mempertimbangkan dengan 

sangat terhadap kejadian maupun kondisi dari pihak yang membutuhkan fatwa 

agar sesuai dengan realitas yang ada. 

Kelenturan fatwa yang tidak terikat pada teori hukum disebabkan karena 

perpaduan yang terjadi dalam menetapkan fatwa. Ketika suatu masalah disodorkan 

pada mufti untuk meminta penjelasan terhadap sebuah masalah, maka mufti 

dengan teliti akan meninjau masalah tersebut dari sisi nas atau dalil yang 

berhubungan dengannya, memperhatikan realita yang terjadi, dan menggunakan 

akal dalam meninjau keselarasan antara semua hal. Ketiga alat ukur tersebut 

seimbang satu sama lain. Pertimbangan yang dilakukan oleh mufti dalam 

 

68Imam Syafi’i, “al-Risalah,” dalam Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-Islami wa al-

Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 12, h. 284. 

69Abu Zahrah, “Ushul Fiqh al-Islami,” dalam Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-

Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 12, h. 283. 
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menetapkan fatwa juga meninjau aspek yang berhubungan dengannya, baik dari 

sisi ekonomi, kesehatan, hingga politik sekalipun. 

b) Perbedaan Fatwa dan Qada 

Term fatwa dan qada memiliki persamaan yang kedudukannya berfungsi 

untuk menjelaskan hukum syariat yang diperoleh dari masadhir al-ahkam atau 

sumber hukum dalam syariat.  

Abd al-Rahman al-Hanafi mengkhususkan makna qada adalah sebagai 

berikut: 

 70.وقطع المنازعات فصل الْصومات

Artinya: 

 Memisahkan permusuhan dan menghentikan pertikaian. 

Dari definisi ini, salah satu tujuan utama qada adalah menjelaskan hukum 

dari suatu masalah agar pertikaian antara orang ataupun kelompok yang 

bersengketa dapat terselesaikan. Secara garis besar, ada tiga hal yang membuat 

fatwa dan qada berbeda satu sama lain. 

Pertama, sifat fatwa secara hukum asal adalah tidak mengikat mustafti>  

terhadap hukum yang ditetapkan, sehingga ketika seorang mufti memberikan 

fatwa kepada mustafti> , maka mustafti>  pada asalnya tidak terikat untuk 

menjalankan dan melakukan fatwa tersebut.  

Sifat tidak mengikat dan hanya sebagai pilihan terdapat dalam kisah 

Barirah sebagaimana HR. Bukhari sebagai berikut: 

حدثنا محمد أخبَنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن زوج بريرة عبد أسود 
عليه  يته فقال النبي صلى الله  يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لح

و سلم لعباس ) يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ( . فقال النبي صلى  
 

70Alauddin al-Haskafi, al-Dur al-Mukhtar (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2002 M/1423 

H), h. 163. 
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الله عليه و سلم ) لو راجعته ( . قالت يا رسول الله تأمرني ؟ قال ) إنما أنا أشفع ( . قالت لا حاجة  
 71لِ فيه. 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada 
kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah 
dari Ibnu Abbas bahwa suami Barirah adalah seorang budak yang bernama 
Mughits. Sepertinya aku melihat ia bertawaf di belakangnya seraya 
menangis hingga air matanya membasahi janggut. Maka Nabi   صلى الله عليه وسلم bersabda, 
"Wahai Abbas, tidakkah kamu ta'ajub akan kecintaan Mughits terhadap 
Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughits?" Akhirnya Nabi صلى الله عليه وسلم pun 
bersabda, "Seandainya kamu mau meruju'nya kembali." Barirah bertanya, 
"Wahai Rasulullah, apakah Anda menyuruhku?" beliau menjawab, "Aku 
hanya menyarankan." Akhirnya Barirah pun berkata, "Sesungguhnya aku 
tak berhajat sedikit pun padanya." 

Namun dalam beberapa kondisi, sifat fatwa terkadang hampir mencapai 

derajat wajib dalam penerapannya ketika fatwa tersebut telah ditetapkan. Abu 

Zahrah menerangkan bahwa model fatwa seperti ini memiliki beberapa syarat 

yaitu penetapan fatwa atau ijtihad dalam merumuskan solusi dari masalah terkait 

dilakukan oleh sekelompok ulama ataupun lembaga yang memiliki kapabilitas, 

istilah ini sering disebut dengan al-Fatwa al-Ijma’iyah.72 

Ali> Jum’ah menjelaskan keadaan atau syarat dimana fatwa terkadang 

sifatnya wajib sebagai berikut: 

- Tidak ditemukan seorang mufti selain mufti tersebut yang menetapkan 

fatwa, sehingga melakukan apa yang dikatakan olehnya bersifat wajib. 

- Fatwa yang dikeluarkan oleh sang mufti adalah hal yang bersifat ijmak, 

sehingga tidak mungkin menyelisihi ijmak dengan meninggalkan 

perkataan mufti tersebut. 

 

71Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab tentang 

Talak, Bab tentang Syafaat Nabi untuk Suami Barirah, Sahih al-Bukhari, Juz 5, Hadis 4979 (Beirut: 

Dar Ibn Katsir, 1987), h. 2023. 

72Abu Zahrah, “Ushul Fiqh al-Islami,” dalam Wahbah al-Zuhailī, Mausu’ah al-Fiqh al-

Islami wa al-Qadhaya al-Mu’ashirah, Juz 12, h. 307. 



50 

 

 

- Mufti yang mengeluarkan fatwa merupakan sosok yang paling memiliki 

kapabilitas dan pengetahuan yang paling tinggi.73 

Ketika salah satu syarat diatas terpenuhi, seorang mustafti>  terikat pada 

fatwa yang ditetapkan padanya. Dengan demikian secara umum fatwa tidak akan 

mengikat seseorang yang meminta fatwa, namun dalam kondisi tertentu fatwa 

dapat mengikat dan bersifat wajib kepada mustafti> . 

Hal ini berbeda dengan qada yang mana hukum asalnya adalah bersifat 

mengikat secara menyeluruh tanpa terkecuali, tujuannya untuk memisahkan dan 

menghentikan perselisihan, maka qada bersifat wajib dan memaksa. Salah satu 

alasan mengapa fungsi yang dimiliki oleh qada dapat memaksa dan bersifat 

mengikat sebab qada berperan sebagai titah kekuasaan dan menempati posisi 

sebagai negara dalam mengatur masyarakat dan memiliki  kekuatan tambahan 

dalam mengubah realitas yang ada. 

Kedua, ruang lingkup pembahasan dalam fatwa lebih luas dibanding qada. 

Fatwa dalam realitanya membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan agama, 

baik dalam perkara ibadah, muamalah, masalah yang terkait dengan akhirat, dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan mustafti> .  

Salah satu contoh pembahasan fatwa adalah dalam masalah taharah seperti 

Hadis Rasulullah saw. sebagaimana HR. Ahmad adalah: 

بَةُ بْنُ سَعِيدٍّ ، عَنْ ليَْثٍّ ، عَنْ الْجلَُاحِ أَبِ كَثِيرٍّ ، عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ أَبِ بُ رْدَةَ ، عَ  ثَ نَا قُ تَ ي ْ نْ أَبِ هُريَْ رَةَ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ قَالُوا : إِناَّ نَ ب ْعُدُ في الْبَحْرِ  ، وَلَا نَحْمِلُ مَعَنَا مِنَ الْمَاءِ إِلاَّ   ، أَنَّ نَاسًا أتََ وْا النَّبيَّ صَلَّى اللََّّ

عُدَ ، أفََ نَ تَ وَضَّأُ بماَءِ الْبَحْرِ ؟ قاَلَ : ن َ  دُ الصَّيْدَ حَتىَّ نَ ب ْ تَ تُهُ الِإدَاوَةَ وَالِإدَاوَتَيْنِ ، لَأناَّ لَا نََِ عَمْ ، فإَِنَّهُ الحِْلُّ مَي ْ
 74، الطَّهُورُ مَاؤُهُ. 

 

73Ali Jum’ah, Shina’atul Ifta, h, 96. 

 

74Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 2, Hadis ke 8899 (Cet. I; 

Beirut: Alam al-Kutub, 1998), h. 378. 
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Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Laits dari Al Julah 
Abu Katsir dari Al Mughirah bin Abu Burdah dari Abu Hurairah berkata, 
Sesungguhnya orang-orang mendatangi Nabi صلى الله عليه وسلم seraya bertanya, 
"Sesungguhnya kami berada jauh di lautan dan kami tidak membawa air 
kecuali hanya satu atau dua idawah saja (semacam bejana kecil dari kulit, 
pent), hal itu karena kami tidak mendapatkan buruan sehingga kami harus 
menjauh ke tengah, maka bolehkan jika kami berwudu dengan air laut?" 
maka beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya laut itu halal bangkainya dan 
suci airnya." 

Hal ini berbeda dengan ruang lingkup qada, sebab qada tidak berkaitan 

dengan masalah ibadah dan akhirat, qada hanya terbatas dalam permasalahan yang 

berhubungan dengan mukallaf. Objek pembahasan dalam perihal qada terbatas 

pada perihal mukallaf dalam sebuah permasalahan. Ibnu Juzai> (w. 597 H) 

menerangkan tupoksi qada secara terperinci sebagai berikut: 

- Memisahkan antara dua orang yang bersengketa, baik rela maupun 

terpaksa dalam menerima keputusan hukum. 

- Menahan seseorang yang berbuat zalim  dalam melakukan kezaliman 

dan menolong orang yang dizalimi dengan memberikan segala sesuatu 

yang berhak menjadi miliknya. 

- Menerapkan hudud dan hak-hak yang terkait pada Allah swt. 

- Penetapan wasiat. 

- Mampu memerintahkan amar makruf nahi mungkar baik dalam bentuk 

lisan maupun perbuatan.75 

Dengan demikian, ruang lingkup qada sebatas pada hukum perdata dan 

pidana. Hal ini terjadi sebab hakim yang mengadili sebuah perkara memliki tugas 

yang diberikan oleh negara, sehingga hakim merupakan jabatan resmi dalam 

mengangani kasus-kasus tersebut. 

 

75Ibnu Juzai>, al-Qawa>ni>n al-Fiqhiyyah (Kuwait: Maktabah al-Hara>m al-Madani>, 2009 

M/1430 H), h. 451. 
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Ketiga, perbedaan selanjutnya antara fatwa dan qada adalah dari sisi objek 

pertimbangan hukum. Pada proses pengadilan, seorang kadi mempertimbangkan 

sebuah perkara dengan cara melihat bukti-bukti nyata yang ada, pernyataan para 

saksi yang hadir, dan petunjuk-petunjuk lahiriyah yang muncul selama proses 

persidangan. Adapun fatwa tidak ditetapkan melalui hal-hal yang nampak saja, 

tetapi juga dalil-dalil yang tersirat atau sesuatu yang abstrak seperti hikmah di 

balik penetapan fatwa tersebut, kondisi psikologis orang yang meminta fatwa, dan 

sifat-sifat batiniyah lainnya.76 

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh al-Haskafi tentang 

karakteristik qada yaitu: 

يَانةَِ أَنَّ الْمُفْتِيَ يُ فْتِي   77.أَيْ عَلَى بَاطِنِ الأمَْرِ، وَيدَُيِنُّ الْمُسْتَ فْتِيَ، وَالْقَاضِيَ يَ قْضِي عَلَى الظَّاهِرِ  - بِالدِّ

Artinya: 
Seorang mufti menetapkan sebuah perkara berdasarkan sesuatu hal yang 
tersirat, sedangkan seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan apa 
yang terlihat jelas. 

Salah satu alasan mengapa objek penarikan hukum dari qada harus bersifat 

nyata dan nampak secara jelas karena hudud tidak dapat ditetapkan apabila kasus 

yang terjadi masih terikat dengan hal-hal yang syubhat sehingga hakim belum 

dapat menetapkan hukumnya dengan pasti. Hal ini selaras dengan kaidah fikih 

yang disebutkan oleh ‘Abd al-‘Azīz Muhammad ‘Azzām: 

 78.الحدود تسقط بالشبهات

Artinya: 

 

76Mayyadah, “Kaidah Fleksibilitas Fatwa”, Tesis (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013). h. 

47. 

77Alauddin al-Haskafi, al-Dur al-Mukhtar, h. 165. 

78‘Abd al-‘Azīz Muhammad ‘Azzām, al-Qawa>id al-Fiqhiyyah  (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 

2005), h.265. 
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Segala bentuk hukuman digugurkan sebab adanya syubhat. 

Dari perbedaan tersebut, karakteristik fatwa dalam beberapa hal memiliki 

tujuan yang sama dengan ijtihad maupun dengan qada, namun dalam beberapa sisi 

fatwa terkadang lebih luas dan mencakup hal-hal yang tidak dimiliki oleh ijtihad 

dan qada, sehingga dalam fungsinya akan lebih menjangkau hal-hal yang tidak 

dapat dijangkau oleh keduanya.  

Sebaliknya, fatwa terkadang lebih sempit dan tidak mencakup beberapa hal 

yang dimiliki oleh ijtihad maupun qada, sehingga perbedaan term antar ketiga kata 

tersebut memiliki urgensitas tersendiri dalam pembahasan serta ketentuan-

ketentuannya. 

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

1. Sejarah Berdirinya MUI 

Dinamika persoalan dan perubahan kondisi yang berkembang dalam 

sejarah Republik Indonesia turut memunculkan persoalan-persoalan dari segala 

aspek, baik dalam bidang politik, ekonomi, hingga keagamaan. Hal ini 

menyebabkan orang yang pakar di setiap bidangnya turut mencurahkan gagasan 

serta ide dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Persoalan yang muncul 

dalam bidang keagamaan, khususnya masalah ibadah dan muamalah turut menjadi 

persoalan yang patut diatasi, terlebih persoalan-persoalan tersebut adalah hal yang 

baru dan belum pernah terjadi sebelumnya sehingga para ulama membutuhkan 

daya analisis yang tinggi dalam menyikapinya. 

Para ulama yang berperan sebagai pewaris para nabi (warasah al-anbiya) 

dan menjadi sosok yang mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia 

bersepakat untuk mendirikan organisasi Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah 

musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim untuk membimbing, 

membina dan mengayomi kaum muslimin di Indonesia yang berdiri pada tanggal, 
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7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, 

Indonesia.79 

 Majelis Ulama Indonesia yang merupakan interpretasi dari pewaris para 

nabi memiliki peran dalam mengatasi berbagai masalah sebagai berikut: 

- Sebagai pewaris tugas para nabi (warasah al-anbiya) 

- Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

- Sebagai pembimbing dan pelayan masyarakat 

- Sebagai penegak amar makruf nahi mungkar 

- Sebagai pelopor gerakan pembaharuan 

- Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat.80 

Dalam perkembangannya, Majelis Ulama Indonesia memiliki perangkat 

organisasi yang mana memiliki wewenang dan fungsi khusus dalam menjalankan 

fungsi MUI secara maksimal dalam berbagai bidang. Dalam permasalahan yang 

menyangkut segala hal yang berkaitan dengan fatwa, Majelis Ulama Indonesia 

membentuk komisi khusus yang dinamakan Komisi Fatwa. 

 

 

2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah banyak 

melahirkan fatwa, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, 

 

79Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Sejarah MUI”, Situs Resmi MUI. 

https://mui.or.id/sejarah-mui/ (diakses pada 17 Oktober 2022). 

80Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Pedoman Organisasi”, Situs Resmi MUI. 

https://mui.or.id/pedoman-organisasi/ (2 Desember 2022) 

https://mui.or.id/sejarah-mui/
https://mui.or.id/pedoman-organisasi/
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ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, yang sebagian besar 

dikumpulkan dalam Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.81 

Komisi Fatwa MUI adalah sebuah komisi yang memiliki tugas untuk 

membentuk dan menetapkan fatwa-fatwa MUI. Fatwa yang dikeluarkan 

bersumber dari permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat sehingga 

membutuhkan ketelitian dalam menetapkan fatwa. hal tersebut dilakukan 

berdasarkan arahan dari Ketua Umum MUI maupun Ketua MUI yang membidangi 

Fatwa.82 

Fatwa-fatwa yang ditetapkan dan dikeluarkan biasanya berupa pernyataan, 

diumumkan baik oleh Komisi Fatwa sendiri atau oleh MUI, kemudian menjelaskan 

proses sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah 

diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan 

dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pijakan fatwa yang dimaksud. Dalam 

beberapa kondisi, MUI juga menyebarkan fatwa dengan membicarakannya dalam 

konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI yang mana para ulama 

turut menghadiri konferensi ini.83 

3. Kedudukan Fatwa dalam Sistem Ketatanegaraan 

Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, 

ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang 

mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 

 

81Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: 

Dwibahasa), h.5. 

82Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa (Cet. 5; Jakarta Pusat: MUI, 2016), h. 

2. 

83Mukhsin Jamil, Membendung Despotisme Wacana Agama (Semarang: Walisongo Press, 

2010), h.148. 
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Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah 

peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang 

dan mengikat secara umum.84 

Secara hierarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 12 Tahun 

2011 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) 

Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah.85 Dari 

hierarki tersebut, posisi fatwa tidak memiliki kedudukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Dari pernyataan tersebut, kedudukan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI 

tidak menjadi sebuah peraturan yang mengikat karena MUI bukan termasuk 

lembaga negara yang memiliki otoritas dalam membuat peraturan. Legalitas fatwa 

MUI hanya sebagai pilihan bagi umat Islam yang ingin menggunakannya atau 

menjadi bahan penguat terhadap peraturan serta undang-undang yang ditetapkan 

oleh pemerintah. 

Kedudukan Fatwa MUI dalam perspektif hukum positif; apabila 

menempatkan fikih atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara 

umum, maka dalam takaran operasional/ hukum materil, fikih dapat dijadikan 

sebagai sumber melalui beberapa jalur yaitu: 

a. Dalam peraturan perundang-undangan, fikih berperan sebagai hukum materil, 

atau dalam konteks etika / moralitas hukum. 

b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam 

pengertian legislasi. 

c. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara. 

 

84Bagir Manan, Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum 

Nasional (Bandung: Armico, 1987), h. 13. 

85Republik Indonesia, Undang-Undang, No. 12, tahun 2011 
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d. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber 

kebiasaan (living law).86 

Dari uraian di atas, maka kedudukan dan posisi fatwa yang dikeluarkan 

oleh MUI dapat menjadi penting karena mampu menjadi bahan pertimbangan 

dalam membentuk dan membuat undang-undang, sebab kedudukan fatwa tersebut 

disejajarkan dengan pendapat para ahli ketika menerangkan solusi serta 

penyelesainnya terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. 

C. Isu Kontemporer 

Isu kontemporer merupakan suatu fenomena yang pembahasannya 

berkembang sejak dahulu hingga kini. Isu kontemporer yang terkait dengan 

pembahasan fatwa secara mayoritas berputar dalam ranah fikih yang sifatnya 

aktual hingga sekarang maupun kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Padanan kata yang bermakna isu kontemporer disejajarkan oleh para ulama 

fikih dengan istilah qada>ya> fiqhiyyah mu‘as}irah. Untuk mengetahui pengertian 

istilah tersebut secara laqaby maka istilah tersebut harus dijelaskan secara 

terperinci dalam setiap katanya atau yang kita kenal dengan istilah murakkab id}afi. 

Qadaya> merupakan bentuk jamak dari qadiyyah, yang mana akar katanya 

berasal dari kata qada yang berarti hukum dan pemisah antara hal yang 

bertentangan, namun yang dimaksud oleh ahli fikih tentang makna qadaya adalah 

permasalahan yang baru serta membutuhkan tinjauan dan ijtihad dari seorang ahli 

fikih untuk menjelaskan hukum syariat di dalamnya.87 
Fiqhiyyah merupakan turunan dari kata fiqh yang secara etimologi 

bermakna pengetahuan serta pemahaman terhadap sesuatu. Sedangkan menurut 

 

86Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 196. 

87Muh}ammad Abd Rah}ma>n al-Duwaini>, dkk., Qadaya> Fiqhiyyah Mu‘as}arah (Kairo: 

Jami‘ah al-Azhar, 2020), h. 6. 
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istilah, kata  fiqh adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat 

yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil 

yang jelas.88 

Sedangkan kata mu‘as}irah berasal dari kata al-As}r yang memiliki makna 

zaman, sehingga yang dimaksud dari makna al-As}r adalah zaman sekarang.89 

Setelah mengetahui pengertian qaday>a fiqhiyyah mu’as{irah secara murakkab id}a>fi, 

maka secara laqabi> qadaya fiqhiyyah mu’as{irah  atau isu-isu fikih kontemporer 

merupakan permasalahan dan persoalan syariat yang berkaitan dengan amal 

perbuatan manusia yang muncul pada zaman sekarang dan belum pernah ditelaah 

dan ditinjau sebelumnya oleh fuqaha>’ terdahulu.90 

Sehingga isu kontemporer merupakan hal yang berkembang di setiap 

zamannya karena perubahan yang terjadi melekat pada perbuatan manusia. 

Dengan perubahan tersebut, para ulama dituntut untuk turut beradaptasi terhadap 

perkembangan itu agar Islam berlaku disegala waktu dan disegala tempat. 

 Salah satu faktor yang menjadikan Islam dapat berlaku dan beradaptasi 

terhadap perkembangan waktu dan tempat disebabkan oleh para mufti yang 

mengeluarkan fatwa untuk menghadapi masalah tersebut, namun proses 

penyelarasan masalah dan jalan keluar yang ada merupakan hal yang sulit karena 

menjaga keotentikan wahyu agar seimbang dalam menangani sebuah masalah 

membutuhkan metode serta usaha maksimal dalam menetapkan fatwa.

 

88Abu> Bakr al-Sayyid al-Bakri, ‘Ianah al-T{a>libi>n, Juz 1 (Kairo: Da>r al-Sala>m, 2021), h. 55. 

89Majma‘ al-Lug}ah al-Arabiyyah, Mu‘jam al-Wasi>t} Juz 2 (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-

Daulah, 2005), h. 604 

90Muh}ammad Abd Rah}man al-Duwaini>, dkk., Qada>ya> Fiqhiyyah Mu‘as}arah, h. 7. 
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D. Kerangka Konseptual 

Adapun kerangka konseptual dalam kajian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

METODE FATWA MUI SUL-

SEL DALAM MERESPON ISU 

KONTEMPORER 

KAIDAH FATWA MUI SUL-

SEL DALAM MERESPON 

MASALAH 

ISU KONTEMPORER KONSISTENSI MUI DENGAN 

METODE FATWA YANG 

DIGUNAKAN 

 

TAHAPAN SOSIALISASI 

FATWA MUI SULSEL 

FATWA MUI SUL-SEL 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang prosedur penemuan 

yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi, namun 

penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, 

perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal 

balik.1 Menurut Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.2 

Terkait dengan penelitian yang akan dikaji, maka jenis penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research). Dari segi data, maka penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan 

memaparkan tentang “Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon 

Isu-Isu Kontemporer”. 

Jenis penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan 

mendeskripsikan data yang diperoleh melalui tulisan untuk digunakan dalam 

menganalisis data hasil baik lisan maupun tulisan dari orang maupun kelompok 

tertentu. 

Lokasi yang dilakukan pada penelitian ini bertempat di Majelis Ulama 

Indonesia Sulawesi Selatan Jl. Masjid Raya, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Adapun alasan dipilihnya Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan 

sebagai lokasi penelitian karena penelitian-penelitian yang terkait dengan metode 

 

1Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media, 

2012), h.41. 

2Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2007), h.4.  
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yang digunakan oleh MUI Sulsel dalam menetapkan fatwa belum dibahas secara 

mendalam dan dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih optimal dan 

mendalam terhadap objek penelitian yang akan dikaji. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha 

mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan 

hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan 

kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di 

lapangan.3 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk medapatkan data yang 

diperlukan yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.4 Dengan demikian, 

sumber data yang diperoleh oleh peneliti bersumber dari lapangan secara langsung 

sehingga data ini merupakan data mentah yang menjadi data pertama bagi peneliti 

dalam memperoleh data tersebut. 

Data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Komisi Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam memperoleh 

data tersebut adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung dan 

dengan metode wawancara. 

 

3Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 15. 

4Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2017), h. 193. 
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Sedangkan data sekunder adalah adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.5 Dengan demikian data ini dapat 

berbentuk catatan, dokumen, jurnal, buku serta segala referensi ilmiah yang 

memiliki relevansi terhadap objek penelitian. Data yang diperoleh dapat berbentuk 

online maupun offline, selanjutnya data yang telah terkumpul dilakukan 

inventarisasi, analisis, dan pengolahan data. 

D. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Menurut Lincoln dan Guba, pengumpulan data kualitatif menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumen.6 Untuk mengumpulkan data dari objek 

penelitian, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Observasi/Pengamatan 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukaan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran.7 Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, 

observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.8 

Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati objek yang 

disediliki dengan medapatkan informasi-informasi dari Majelis Ulama Indonesia 

Sulawesi Selatan terhadap metode yang digunakan dalam menetapkan fatwa 

sebagai respon terhadap isu kontemporer. 

 

5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 193. 

6Lincoln Y.S dan Guba, “Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, Calif, Sage” dalam Salim dan 

Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 114. 

7Nana Sudjana, Penelitian dan Penilaian (Bandung: Sinar Baru, 1989), h.84. 

8Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES,1995), 

h. 46. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.9 Dengan demikian, 

metode wawancara merupakan percakapan yang dilakukan pewawancara untuk 

mendapatkan informasi dan data dari sumber utama yaitu pihak yang 

diwawancarai sebagai pelengkap dari penelitian. 

Metode wawancara terstruktur ini dilakukan dengan mewawancarai tokoh 

dan pihak terkait yang terlibat di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi 

Selatan. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data 

dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen).10 

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan menelaah referensi-referensi 

mempelajari dan mencatat buku-buku arsip, dokumen, foto-foto yang berkaitan 

dengan fokus masalah penelitian.11 

 Data dokumentasi yang dimaksud data yang tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk arsip maupun sumber tertulis berupa buku dan gambar-gambar 

rangkaian kegiatan terkait yang dapat menambah informasi dan melengkapi segala 

bentuk proses penelitian. 

 

 

9Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), h.105. 

10Gulo, Metodologi Penelitian (Cet. 1; Jakarta: Grasindo, 2002), h.116. 

11A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis 

Media Center, 2003), h. 116 
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E. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya.12 Dengan demikian, instrumen atau alat yang digunakan oleh peneliti 

memiliki tujuan agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang 

berkualitas adalah sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara, merupakan pedoman yang digunakan dalam 

wawancara dengan jenis wawancara terstruktur dengan mengumpulkan 

daftar pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data. 

2. Buku catatan berfungsi untuk mencatat hasil penelitian untuk menghimpun 

informasi mengenai metode fatwa terkait. 

3. Alat perekam yang yang digunakan untuk merekam pembahasan dan proses 

wawancara antara peneliti dan pihak yang diwawancarai atau informan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif 

yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.13 Aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas selama analisis data yaitu reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.14 Teknik pengolahan dan analisis 

data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 

12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta. 2013), h. 203. 

13Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data 

dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif (Bandung: IKIP, 1999), h. 17. 

14Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta,2010), h. 341. 
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1. Reduksi Data 

Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah di kumpulkan dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan, kemudian diringkas 

agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang 

bertujuan mempertajam, memilih, memfokuskan, menyusun data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan.15 

Dari pemaparan tersebut, teknik mereduksi data merupakan proses 

merangkum data-data yang telah dikumpulkan dari sumber penelitian kemudian 

menyaring dan memilah hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian ini. 

Dari proses ini, maka peneliti terlebih dahulu mengetahui segala hal yang 

berkaitan dengan metode fatwa yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia 

Sulawesi Selatan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data yang ada direduksi, maka penyajian data adalah proses 

selanjutnya dalam tahap pengolahan data. Penyajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan teks yang bersifat naratif.16 Bentuk 

naratif secara tertulis memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan penelitian 

agar penarikan kesimpukan pada akhir penelitian menjadi mudah. 

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Data yang telah dikumpulkan, lalu direduksi dan dianalisis, maka tahap 

selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Dalam tahap analisis 

 

15Subino Hadi Subroto, Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data 

dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif, h. 17. 

16Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.150. 
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data, peneliti kualitatif mulai mencari pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat dan 

proposisi, kesimpulan tahap pertama bersifat longgar dan terbuka, kemudian 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar.17 Analisis data ini bertujuan untuk 

menyederhanakan data yang disimpulkan sehingga memudahkan penulis dalam 

menafsirkannya.18 

Data yang terkumpul dari proses observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dianalisa dan disusun secara sistematis. Data tersebut berupa teks dan narasi yang 

dideskripsikan dan dianalisa dengan mendalam dalam rangka menemukan makna 

temuan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, faktor keabsahan data sangat diperhatikan 

hasil penelitian tidak memiliki nilai apabila tidak terpercaya dan tidak 

mendapatkan pengakuan. Temuan atau data dalam penelitian kualitatif dapat 

dinyatakan valid apabila laporan yang dilakukan peneliti sejalan dengan apa yang 

terkadi pada objek yang diteliti. Lincoln & Guba berpendapat bahwa untuk 

mencapai sebuah kebenaran, digunakan teknik kredibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas, dan konfirmabilitas yang terkait dengan proses pengumpulan dan 

analisis data.19 

 Dalam menguji keabsahan data, penelitian kualitatif meliputi credibility 

(validitas nternal),  transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas) 

dan confirmability (objektivitas) sehingga peneliti menggunakan teknik 

triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang 

 

17Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.150. 

18Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Cet. XI; Bandung Alfabeta, 2010), h. 99. 

19Lincoln Y.S dan Guba, “Naturalistic Inquiry, Beverly Hills, Calif, Sage” dalam Salim 

dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.165. 
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antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Triangulasi atau 

pemeriksaan silang terhadap data yang yang diperoleh dapat dilakukan dengan 

membandingkan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen 

yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian.20

 

20Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, h.166. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI SULSEL) 

Pendirian Majelis Ulama Indonesia berlandaskan pada kesadaran para 

pemuka agama Islam yang memandang bahwa Negara Indonesia merupakan 

negara yang harus memiliki pondasi yang dapat menopang kehidupan masyarakat 

dalam beragama serta dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan dapat 

memberi nasehat kepada pemerintah dalam hal keagamaan.  

Melalui diskusi panjang dan rumit yang dilakukan oleh para tokoh agama, 

pembentukan Majelis Ulama Indonesia didasari pada kesepakatan para ulama dan 

beberapa tokoh dalam konferensi ulama naisonal pada tanggal 21-27 Juli 1975, 

konferensi ini menghasilkan pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 

26 Juli 1975 atau 17 Rajab 1395 H.1 Namun berdirinya Majelis Ulama Indonesia 

Pusat didahului dengan pembentukan majelis ulama yang terdapat di daerah-

daerah.2 

Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang dibentuk Majelis 

Ulama di dalamnya, hal ini menandakan bahwa beberapa isu dan masalah yang 

muncul di Sulsel mempunyai nilai khas tersendiri yang di mana isu-isu tersebut 

membutuhkan para ulama yang paham dengan baik dan menyeluruh masalah yang 

bersifat lokal. Dengan pembentukan majelis ulama indonesia yang tersebar di 

 

1Hanif Luthfi, Mengenal Lebih Dekat MUI (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 

2019), h. 24. 

2Hanif Luthfi, Mengenal Lebih Dekat MUI, h. 28. 
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daerah-daerah menjadikan garis koordinasi antara MUI pusat dan dan MUI 

provinsi dan daerah bersifat koordinatif, aspiratif, serta struktural administratif.3 

Salah satu spirit yang digaungkan oleh Majelis Ulama Indonesia khususnya 

di provinsi Sulawesi Selatan adalah agar lembaga ini dapat menjadi penyejuk di 

tengah umat yang ditengarai berbagai macam masalah yang ada, hal ini selaras 

dengan apa yang tertuang pada pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia.4 Hal ini 

terbukti dengan tampilnya MUI Sulsel dalam menyelesaikan berbagai macam isu-

isu sosial keagamaan khususnya di daerah Sulawesi Selatan. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 

kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta’ala 

(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat utama yang 

berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin 

(izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin). 

b. Misi 

- Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan 

menjadikan ulama sebagai panutan yang baik (qudwah hasanah), sehingga 

mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan 

memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah. 

- Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam 

mengembangkan akhlak mulia (al akhlak al karimah) agar terwujud 

 

3Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Dasar, bab 7 pasal 9. 

4Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Dasar, bab 6 pasal 6. 
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masyarakat utama yang berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek 

kehidupan. 

- Mengembangkan ukhu>wah Isla>miyah, ukhuwah wat}aniyah dan ukhuwah 

basyariyah dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.5 

3. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan 

Komisi Fatwa MUI merupakan komisi yang memiliki tugas untuk 

merumuskan dan mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai komisi yang mewakili MUI. 

Masalah-masalah yang dirundingkan dan membutuhkan fatwa di dalamnya 

berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang tengah dihadapi oleh masyarakat.  

Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan 

apabila MUI telah dimintai pendapatnya oleh masyarakat ataupun pemerintah 

mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan 

fatwa tersebut, diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan 

tersebut dapat melahirkan beberapa fatwa.6 

Susunan kepengurusan Komisi Fatwa di bawah naungan Majelis Ulama 

Indonesia Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:  

Ketua: Prof. Dr. KH. M. Rusydi Khalid, MA 

Wakil Ketua: Dr. KH. Shaifullah Rusmin, Lc., M.Th.I. 

Sekretaris: Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA. 

Wakil Sek: Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I. 

Anggota-Anggota: 

 

5Surat Keputusan Musyawarah Nasional X MUI Nomor Kep-02/Munas-X/2020 Tanggal 

25-27 November 2020 Tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar dan 

Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.  

6Muhammad Atho Muzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang 
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: INIS, 1993), h. 79-80 
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• Prof. Dr. KH. Arifuddin Ahmad, M.Ag. 

• Dr. KH. Rahmat Abd. Rahman, Lc, M.A. 

• Dr. KH. Yusri Muhammad Arsyad, Lc., MA 

• Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag. 

• Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA. 

• Dr. KH. Iqbal Gunawan, MA 

• Dr. Achmad Musyahid Idrus, M. Ag 

• Dr. KH. Muhammad Mahrus Amri, Lc., MA. 

• KH. Khiyar Hijaz, Lc., MA. 

• Islamul Haq, Lc., MA. 

• Dr. Kasman Bakri, Lc., M.Ag. 

• Dr H. Nasrullah bin Sapa, Lc., MM. 

• Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, Lc., MEI.7 

Keberadaan Komisi Fatwa dalam bagian MUI Sulsel memiliki kedudukan 

yang cukup vital karena Komisi ini memiliki fungsi utama untuk menjawab 

berbagai macam persoalan hukum Islam yang senantiasa muncul dan berkembang 

semakin kompleks. Sehingga anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel merupakan sosok 

yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing sebagai representasi dari 

pihak MUI Sulsel untuk menjalankan fungsi tersebut. 

 

7Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel), “Susunan Pengurus Komisi 

MUI Sulsel 2021-2026. Situs Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/susunan-pengurus-komisi-

mui-sulsel-2021-2026/ (28 Februari 2023). 

https://muisulsel.or.id/susunan-pengurus-komisi-mui-sulsel-2021-2026/
https://muisulsel.or.id/susunan-pengurus-komisi-mui-sulsel-2021-2026/
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B. Kaidah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dalam Merespon Isu-

Isu Kontemporer 

1. Klasifikasi Peninjauan Masalah Komisi Fatwa MUI Sulsel 

Fatwa merupakan suatu penjelasan hukum yang salah satu sumbernya 

berangkat dari kegelisahan masyarakat. Kegelisahan ini disaring oleh Komisi 

Fatwa MUI Sulsel untuk dipertimbangkan apakah masalah tersebut bersifat 

kompleks sehingga membutuhkan kajian yang mendalam dan melalui mekanisme 

sidang atau hanya membutuhkan jawaban yang cepat dengan memberikan 

informasi berupa rubrik dan tulisan-tulisan yang dijabarkan dengan padat dan 

singkat oleh anggota Komisi Fatwa. 

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dr. Abdul Syatar 

mengatakan bahwa: 

MUI menyediakan layanan agar masyarakat dapat memberikan 
pertanyaan-pertanyaan melalui media Whatsapp dengan layanan “MUI-
MENJAWAB”, pertanyaan-pertanyaan masyarakat itu memang sangat 
kompleks. Dari pertanyaan tersebut, tidak serta merta seluruh pertanyaan 
dikeluarkan fatwa untuk menjelaskannya, mungkin hanya isu-isu yang 
krusial saja. Jika sekedar membutuhkan jawaban yang bersifat cepat, maka 
pertanyaan diteruskan ke Komisi Fatwa dan hanya dijawab secara individu, 
namun jawaban individu dianggap sebagai jawaban kolektif Komisi 
Fatwa.8 

Dari pernyataan tersebut, tidak semua objek permasalahan yang disodorkan 

kepada pihak MUI Sulsel akan melahirkan suatu fatwa yang dihasilkan dari proses 

sidang dan rapat. Bahkan mayoritas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab 

oleh Komisi Fatwa melalui laman MUI-MENJAWAB tidak terbatas pada satu 

jenis masalah, namun meliputi hal dalam ranah akidah seperti masalah aliran sesat, 

budaya melukat, dan ziarah kubur; dalam ranah fikih seperti kewarisan, muamalah, 

 

8Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel, 

Wawancara, Gowa, 3 Maret 2023. 
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serta perkawinan; hingga hal-hal yang menyentuh ranah tasawwuf seperti 

keutamaan suatu amalan.9 

Hal ini dikuatkan pada keterangan wawancara bapak Dr. KH. Syamsul 

Bahri selaku sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel, dengan pernyataan sebagai 

berikut: 

Tidak ada kriteria khusus dan menjadi prioritas utama MUI Sulsel dalam 
memandang suatu masalah, masalah apapun yang muncul, baik masalah 
ekonomi, ibadah, muamalah, keluarga, pidana, politik hingga budaya. Kita 
tanggapi semua masalah tersebut sesuai tingkat urgensinya karena tugas 
kami sebagai Komisi Fatwa adalah merespon segala hal.10 

Salah satu syarat yang dicantumkan dalam pedoman penetapan fatwa yang 

disusun oleh Majelis Ulama Indonesia adalah mekanisme pengeluaran fatwa 

melalui sidang komisi dengan cara ijtihad kolektif.11 Syarat ini bertujuan agar 

pemberian suatu fatwa tidak dilakukan sebelum melakukan kajian yang mendalam 

terhadap isu yang diterima. 

Namun, pada bab IX, Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemberian 

fatwa tanpa melalui mekanisme sidang dan dapat disampaikan secara langsung 

kepada mustafti>  dengan satu syarat. Pemberian fatwa dengan model seperti ini 

hanya berlaku pada masalah al-ma’lu>m min al-di>n bi al-daru>rah atau dalam suatu 

isu seluruh ulama sepakat dan tidak terjadi perbedaan dan perdebatan dalam 

menetapkan hukum padanya. 

Dalam konteks tipografi, Komisi Fatwa MUI Sulsel dalam klasifikasi ini 

tidak membatasi masalah-masalah yang ada dalam lingkup daerah Sulawesi 

Selatan saja ketika menjawab pertanyaan yang diajukan, sebab poros utama dalam 

 

9Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel), “MUI-MENJAWAB”, Situs 
Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/category/mui-menjawab/ (20 Maret 2023) 

10Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA., Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sulsel, 

Wawancara, Makassar, 4 Maret 2023. 

11Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa (Cet. 5; Jakarta Pusat: MUI, 2016), h. 

9.  

https://muisulsel.or.id/category/mui-menjawab/
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menjelaskan masalah tidak hanya terpaku pada lokasi sumber terjadinya masalah, 

namun seberapa penting penyelesaian dan jalan keluar dari masalah tersebut.  

Di samping konsep MUI-MENJAWAB yang memiliki fungsi untuk 

menetapkan sebuah hukum, MUI Sulsel juga mengeluarkan sebuah maklumat 

sebagai imbauan terhadap suatu fenomena yang sedang marak terjadi di wilayah 

Sulawesi Selatan. Karakteristik masalah dalam lingkup ini yang direspon oleh 

MUI Sulsel seperti maraknya busur, peraturan yang memungkinkan untuk 

mengatur miras dan tempat hiburan malam hingga mekanisme pengantaran 

jenazah merupakan isu yang sedang marak terjadi dan membutuhkan respon yang 

cepat sebagai solusi dari masalah tersenur namun belum membutuhkan kajian yang 

bersifat komprehensif. 

Dalam beberapa kasus untuk merespon suatu isu, para anggota Komisi 

Fatwa MUI Sulsel melakukan sidang atau rapat dan mengeluarkan fatwa terkait 

masalah dan isu-isu tersebut. Beberapa tolak ukur yang menjadikan masalah harus 

melalui proses sidang adalah karena tingkat kompleksitasnya, kurang memadainya 

peninjauan terdahulu terhadap masalah yang terjadi pada saat ini sehingga 

membutuhkan telaah lebih lanjut, dan memiliki dampak atau pengaruh yang besar 

di tengah-tengah masyarakat. Berbanding terbalik dengan klasifikasi yang 

terdapat dalam konten MUI-MENJAWAB, fatwa yang dikeluarkan melalui hasil 

sidang akan berkaitan dengan masalah yang ruang lingkupnya lebih sempit dan 

terjadi di Sulawesi Selatan secara khusus.  

Objek pembahasan terhadap masalah-masalah yang difatwakan oleh 

Komisi Fatwa juga hanya terbatas pada hal-hal yang lebih sempit cakupannya, 

baik hal yang menyangkut masalah syari’ah, dalam bidang akidah, ibadah, maupun 

akhlak.12 Bahkan dari kajian untuk memperoleh deskripsi tersebut, Komisi Fatwa 

 

12Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa, h. 13. 



75 

 

 

mempertimbangan dampak sosial kegamaan yang ditimbulkan serta titik kritis 

dari aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut.13 

Dengan demikian, tupoksi Komisi Fatwa MUI Sulsel adalah merumuskan 

dan menetapkan fatwa secara kolektif terhadap masalah terkait dengan peninjauan 

yang mendalam serta meninjau masalah yang ingin dikaji di Sulawesi Selatan dan 

belum difatwakan oleh MUI Pusat. Adapun masalah yang cakupannya luas serta 

hanya membutuhkan jawaban yang singkat dan padat tanpa membutuhkan 

deskripsi yang detail, maka Komisi Fatwa dapat menjawab pertanyaan tersebut 

secara individu sebagai representasi dari Komisi Fatwa MUI. 

2. Kaidah Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi 

Selatan 

Metode serta kaidah yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel dalam 

menetapkan fatwa bertujuan agar penjelasan hukum yang ingin dituju dapat lebih 

terarah dan sistematis. Hal ini menjadikan metode fatwa memiliki urgensi 

tersendiri sebagai pedoman utama anggota Komisi Fatwa dalam menjalankan 

proses fatwa.  

Dr. KH. Syamsul Bahri menjelaskan sistem dan metode fatwa yang 

dijalankan oleh Komisi Fatwa bahwa: 

Secara khusus dalam menanggapi isu-isu kontemporer, MUI Sulsel belum 
membahas secara khusus karakteristik metode yang digunakan, namun 
kami berusaha menampilkan suatu kasus atau hal yang dibahas sesuai 
dengan petunjuk cara pengemukaan hukum Islam dengan metode fikih atau 
usul fikih. Jika suatu pertanyaan hanya membutuhkan status hukum, maka 
cukup menampilkan dalil atau hujah hukum dengan ayat dan hukumnya 
secara langsung. Metode seperti ini digunakan pada hal yang tidak berat 
atau berkaitan dengan boleh-tidaknya suatu perbuatan dalam tinjauan 
hukum Islam. Sebaliknya, suatu isu yang memiliki khila>f yang cukup pelik 
atau kasus hukum yang cenderung tidak boleh namun ada pendapat lain 
yang membolehkan sebab beberapa pertimbangan yang mempengaruhinya 
maka ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu dalil, dila>lah al-dali>l 

 

13Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa, h. 9.  
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(pemahaman terhadap teks dalil), mustadil (ulama yang menggunakan dalil 
tersebut), serta al-madlu>l (hukum dari masalah tersebut).14 

Dari pernyataan tersebut, klasifikasi masalah yang dihadapi oleh MUI 

Sulsel dapat dijabarkan menjadi dua. Pertama, masalah yang tidak masuk dalam 

ranah fatwa dan tidak terikat pada suatu kaidah khusus karena tingkat urgensinya 

masih belum mencapai taraf yang membutuhkan fatwa. Kedua, masalah yang 

membutuhkan fatwa namun tidak berpacu pada suatu pedoman khusus yang 

tertulis dalam menetapkan fatwa namun pendekatan tersebut berkiblat pada 

pedoman penetapan fatwa yang disusun oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. 

Sehingga secara tidak langsung, salah satu acuan yang digunakan oleh MUI Sulsel 

dalam menetapkan fatwa adalah pedoman penetapan fatwa tersebut. 

Dengan demikian, penjabaran metode fatwa dalam menjelaskan suatu 

hukum dari suatu masalah dapat diklasifikasi menjadi dua jenis sebagai berikut: 

1. Metode Pengemukaan Hukum terhadap Masalah yang Bersifat Umum 

Dalam menerangkan dan menjelaskan masalah ini, Komisi Fatwa MUI 

Sulsel menerima segala bentuk pertanyaan dari masyarakat dan menerangkan 

hukum dari masalah tersebut melalui salah satu fitur dalam laman resmi MUI 

Sulsel yang disebut dengan MUI-MENJAWAB.  

Dalam wawancara bersama Dr. KH. Shaifullah Rusmin selaku wakil ketua 

Komisi Fatwa MUI Sulsel, beliau menerangkan tentang mekanisme pengemukaan 

hukum dalam MUI-MENJAWAB bahwa:  

Kami membuat grup khusus dan secara bergantian bagi anggota komisi 
yang memiliki waktu luang dapat memaparkan jawaban bagi masalah yang 
disodorkan. Seluruh jawaban tersebut dikumpulkan dan diramu oleh 
sekretaris komisi lalu dijadikan jawaban di laman resmi MUI Sulsel. Di 
dalam grup tersebut, semua anggota Komisi Fatwa dapat memberikan 

 

14Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA., Wawancara, 4 Maret 2023. 
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pandangan terhadap masalah yang disodorkan sesuai dengan kapasitas 
keilmuan tiap anggota komisi.15  

Mekanisme tersebut tidak terpaku pada suatu metode dan hanya 

berlandaskan cara fikih dan usul fikih secara general dalam menjelaskan suatu 

masalah yang ada. Proses dalam pengambilan hukum terkait dengan masalah yang 

dihadapi mustafti> dengan layanan MUI-MENJAWAB belum menghasilkan 

komunikasi dua arah yang lebih mendalam, hal ini menjadikan pemahaman 

mendalam terhadap suatu kejadian (realitas masalah) yang terjadi pada mustafti> 

>belum terlaksana dengan maksimal. Namun, cara pemaparan hukum dengan 

menggunakan dalil sebagai pijakannya yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI 

Sulsel dengan menjelaskan beberapa kemungkinan hukum terkait cukup 

memenuhi pertanyaan tersebut. 

Secara keseluruhan dalam laman MUI Sulsel, Komisi Fatwa telah 

merespon dan menjawab sebanyak 80 isu dari berbagai bidang dan corak yang telah 

terjadi di tengah masyarakat. Penjelasan suatu masalah dalam konten MUI-

MENJAWAB dengan kuantitas tersebut, memiliki kedudukan dan pengaruh yang 

cukup vital karena mekanisme yang digunakan dapat lebih cepat dan efisien 

sebagai bentuk respon dalam seluruh masalah yang ada. 

Meskipun penjelasan hukum yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI 

Sulsel dengan mekanisme ini belum masuk dalam ranah pemberian fatwa, namun 

hal ini telah mengarah pada jenis pemberian hukum dengan model ijtihad 

individual sebagai representasi Komisi Fatwa secara umum yang mana ruang 

lingkupnya adalah adanya pertanyaan dari mustafti> dan jawaban dari seorang mufti 

sebagai respon terhadap pertanyaan tersebut secara langsung. 

 

15Dr. KH. Shaifullah Rusmin, Lc., M.Th.I., Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Sulsel, 

Wawancara, Makassar, 7 April 2023. 
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Pemaparan hukum yang diterangkan oleh anggota Komisi Fatwa MUI 

Sulsel dalam layanan MUI-MENJAWAB memiliki konsep yang dapat diurai 

sebagai berikut: 

 Pertama, Masalah yang dihadapkan pada anggota Komisi Fatwa harus 

bertumpu pada dalil yang muktabar dikalangan para ahli hukum Islam, baik yang 

disepakati secara fundamental seperti al-Qur’an, Hadis, ijmak, dan kias, serta 

dalam beberapa kondisi bertumpu pada dalil yang tidak disepakati seperti istihsa>n, 

istishab, mas}lah}ah mursalah, qau>l s}ah}a>bi>, al-‘urf, sad al-z\ara>’i, dan syar’u man 

qablana>. Sumber hukum yang digunakan sebagai dalil juga tidak terikat pada 

syarat yang ditetapkan oleh satu mazhab, namun secara garis besar penggunaan 

dalil yang digunakan berdasar pada mazhab syafi’i. 

Dalil yang masih dipersilisihkan penggunaannya dalam menjawab masalah 

digunakan oleh anggota Komisi Fatwa dengan menggunakan jembatan para 

pendapat mazhab yang muktabar. Penggunaan seperti ini dikuatkan dengan 

pendapat al-Syatibi (w. 590 H) bahwa penjelasan hukum yang digunakan oleh 

masyarakat secara umum lebih tepat apabila bertumpu pada pendapat para 

ulama/mujtahid dibanding merujuk langsung pada sumber hukum yang sifatnya 

fundamental.16 

Kedua, mayoritas pemaparan suatu hukum yang dilakukan oleh Komisi 

Fatwa MUI Sulsel berlandas pada hujah para ulama melalui kitab-kitabnya, baik 

ulama mutaqaddimi>n (kitab turas\), serta ulama muta’akhiri >n (kitab kontemporer). 

Hal ini berdasar pada hasil wawancara dengan Dr. KH. Shaifullah Rusmin yang 

menerangkan bahwa: 

Ketika suatu masalah disodorkan pada anggota Komisi Fatwa MUI Sulsel, 
maka di grup yang menjadi tempat diskusi tersebut dipaparkan teks asli 
dari suatu kitab tertentu yang menerangkan masalah terkait oleh sekretaris 
Komisi Fatwa, kemudian para anggota komisi berkomentar terkait teks 

 

16Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, Juz 5, h. 337. 
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dari kitab tersebut, lalu komentar yang ada di dalam kitab tersebut dikaji 
bersama, diramu dan dipaparkan dalam laman MUI-MENJAWAB sesuai 
dengan koreksi yang telah dilakukan.17 

 Kitab yang digunakan sebagai sumber rujukan secara mayoritas adalah 

kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Syafi’iyyah, seperti kasus khitan bagi 

perempuan18, nikah siri19 dan pembayaran zakat20. Namun silang pendapat dalam 

beberapa kasus ditampilkan sebagai alterantif jawaban, atau bahkan menjadi 

penguat terhadap hukum yang telah ditetapkan. 

 Namun dari mazhab-mazhab yang digunakan oleh Komisi Fatwa, ia 

hanya terikat pada mazhab yang muktabar sebagai rujukan dasar. Penggunaan 

mazhab selain yang muktabar tidak dipaparkan, hal ini menjadikan konsep hukum 

yang ditetapkan tidak melalui jalan minoritas ulama yang memiliki peluang 

adanya pendapat yang bersebrangan terhadap kelompok jumhur atau mayoritas. 

2. Metode Fatwa terhadap Isu Kontemporer 

Sebelum melakukan sidang untuk merumuskan dan mengeluarkan fatwa, 

Komisi Fatwa MUI Sulsel membentuk tim kecil dengan beberapa anggota. Tujuan 

dari dibentuknya tim ini agar melakukan kajian komprehensif guna mendapatkan 

tas}awwur al-masalah atau deskripsi utuh dari suatu objek permasalahan dapat 

diketahui lebih dalam dan terhindar dari pembahasan yang terlalu luas ketika suatu 

masalah ini telah dilempar dalam sidang komisi. Konsep ini berdasar pada 

 

17Dr. KH. Shaifullah Rusmin, Lc., M.Th.I., Wawancara, 7 April 2023. 

18Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel), “Apa Hukum dan Kajian 

tentang Sunat bagi Perempuan. Situs Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/apa-hukum-dan-

kajian-tentang-sunat-bagi-perempuan/ (12 Maret 2023). 

19Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel), “Nikah Siri, Apa Akibatnya?”. 

Situs Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/nikah-siri-apa-akibatnya/ (12 Maret 2023). 

20Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel). Bolehkah Suami Bayarkan 

Zakat Mantan Istri?”. Situs Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/bolehkah-suami-bayarkan-

zakat-mantan-istri/  (12 Maret 2023). 

https://muisulsel.or.id/apa-hukum-dan-kajian-tentang-sunat-bagi-perempuan/
https://muisulsel.or.id/apa-hukum-dan-kajian-tentang-sunat-bagi-perempuan/
https://muisulsel.or.id/nikah-siri-apa-akibatnya/
https://muisulsel.or.id/bolehkah-suami-bayarkan-zakat-mantan-istri/
https://muisulsel.or.id/bolehkah-suami-bayarkan-zakat-mantan-istri/
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keterangan wawancara oleh bapak Dr. Abdul Syatar dengan pernyataan sebagai 

berikut: 

Seluruh fatwa sebelum dirundingkan di sidang Komisi Fatwa, dibentuk 
sebuah tim kecil sekitar lima orang untuk membuat konsep serta analisa 
yang lebih mendalam terhadap masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar 
naskah dan draft mentah dari fatwa tersebut yang dihasilkan dari tim kecil 
ini telah terbentuk agar diskusi dalam sidang atau rapat dapat lebih 
maksimal dan mendalam.21 

Dalam pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, jawaban dari 

suatu masalah tidak dapat dikatakan sebagai fatwa apabila mekanisme yang dilalui 

tidak menempuh jalur sidang yang diadakan oleh Komisi Fatwa MUI. Ada 

beberapa tahapan yang harus ditempuh oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel sebelum 

fatwa tersebut ditetapkan yaitu: 

- Dilakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi utuh tentang 

objek masalah yang ada. Kajian komprehensif ini mencakup telaah atas 

pandangan para mujtahid terdahulu, pendapat imam mazhab dan ulama yang 

muktabar, serta telaah terhadap fatwa yang terkait. 

- Memperhatikan rumusan masalah dari objek masalah tersebut baik dampak 

sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek 

hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

- Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum serta dalil-

dalilnya atau yang dikenal dengan istilah بالضرورة الدين  من   dilakukan المعلوم 

dengan menyampaikan hukum sebagaimana mestinya. 

- Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat 

didalamnya dapat menempuh beberapa cara seperti melakukan metode   الجمع
 yaitu mencari titik temu antara pendapat yang ada atau berdasarkan والتوفيق

metode tarjih dengan kaidah ushul fiqh. 

 

21Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., Wawancara, 3 Maret 2023. 
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- Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum 

di kalangan mazhab atau ulama, ijtihad kolektif menjadi dasar penetapan 

hukum dengan metode bayani dan ta’lili serta metode penetapan hukum 

yang digunakan oleh para ulama mazhab. 

- Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan pengaturan hukum oleh syariat 

serta mempertimbangkan maslahat umum dan hakikat tujuan syariat.22  

Pedoman ini menjadi dasar acuan yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI 

Sulsel dalam menetapkan dan mengeluarkan fatwa, namun tahapan-tahapan yang 

ditetapkan oleh MUI Pusat tersebut dapat dijabarkan oleh Komisi Fatwa MUI 

Sulsel dengan acuan yang dijelaskan oleh Syamsul Bahri selaku sekretaris Komisi 

Fatwa bahwa penetapan fatwa tidak terlepas dari empat hal yaitu penggunaan 

dalil, madlu>l, mustadil, dan dila>lah al-dalil. 

Konsep penjelasan hukum terhadap penetapan fatwa dengan metode 

tersebut dalam beberapa sisi termasuk dalam “metode fatwa muas}s}alah}” yang 

menerangkan pendapat para ulama yang dinukil dari kitabnya beserta alasan serta 

sanggahan-sanggahan yang bersebrangan dengan dalil yang dipaparkan. Dengan 

penggunaan seperti ini, maka penemuan sumber utama dalil yang terkait masalah 

tersebut akan lebih dekat tanpa melalui perantara dari suatu nukilan kitab kepada 

masyarakat. 

Sesuai dengan Anggaran Dasar Majelis Ulama Indonesia, hubungan 

organisasi yang terjalin antara MUI Pusat dan MUI Provinsi memiliki sifat 

koordinatif yang menjadikan MUI Sulsel kerap berkooridinasi ketika ingin 

membahas suatu isu yang sedang terjadi. Apabila isu tersebut sifatnya berskala 

nasional, maka MUI Sulsel akan menyodorkan dan merekomendasikan isu tersebut 

untuk dibahas di MUI Pusat. Namun MUI Pusat dapat memberikan izin pada MUI 

 

22Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa, h. 9. 
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Provinsi untuk membahas dan mengeluarkan fatwa apabila dilihat tidak memiliki 

urgensi yang skalanya bersifat nasional. 

Sejauh ini, fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel melalui 

mekanisme sidang komisi serta prosedur yang resmi tertuang dalam pedoman 

organisasi berjumlah tiga isu sebagai berikut: 

1. Fatwa MUI Sulsel nomor 1 tahun 2021 tentang Eksploitasi dan Kegiatan 

Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik.23 

2. Fatwa MUI Sulsel nomor 1 tahun 2022 tentang Hukum Jual Beli Mystery 

box.24 

3. Fatwa MUI Sulsel nomor 2 tahun 2022 tentang Uang Panai’ yang marak 

terjadi di Sulsel sendiri.25  

Tiga fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tersebut, memiliki sifat 

dan cakupan yang berskala nasional dalam pelaksanaannya. Namun Komisi Fatwa 

MUI Sulsel memiliki otoritas yang dapat membahas dan mengeluarkan fatwa yang 

sifatnya demikian dengan arahan dan izin dari MUI Pusat. Sehingga penggunaan 

fatwa yang dilahirkan oleh MUI Sulsel dapat diaplikasian bukan hanya dalam 

wilayah Sulawesi Selatan, selama syarat dan dan pertimbangan yang disampaikan 

oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel dapat terpenuhi maka fatwa tersebut dapat 

digunakan dan diaplikasikan oleh daerah lain. 

 

23Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel), “MUI Sulsel Rilis Fatwa 

Perdana. Haramkan Memberi pada Pengemis di Jalan”, Situs Resmi MUI Sulsel. 
https://muisulsel.or.id/mui-sulsel-rilis-fatwa-perdana-haramkan-memberi-pada-pengemis-di-jalan/ 

(12 Maret 2023) 

24Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel), “Haramkan Penjualan Mystery 

Box, Ini Alasan MUI Sulsel”, Situs Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/haramkan-penjualan-

misteri-box-ini-alasan-mui-sulsel/ (12 Maret 2023) 

25Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel), “Inilah Fatwa Uang Panai MUI 

Sulsel”, Situs Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/ (12 

Maret 2023) 

https://muisulsel.or.id/mui-sulsel-rilis-fatwa-perdana-haramkan-memberi-pada-pengemis-di-jalan/
https://muisulsel.or.id/haramkan-penjualan-misteri-box-ini-alasan-mui-sulsel/
https://muisulsel.or.id/haramkan-penjualan-misteri-box-ini-alasan-mui-sulsel/
https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/


83 

 

 

Format penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel 

sebagai konsideranss hukum terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian Menimbang 

(membahas tentang latar belakang dan urgensi penetapan fatwa), Mengingat 

(memuat dasar-dasar hukum atau adillah al-ah}ka>m yang berbentuk nas syar’i, 

terjemah dalam bahasa Indonesia dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai 

argumen atau wajhu al-dila>lah), serta Memperhatikan (memuat pendapat ulama, 

peserta rapat,para ahli dan hal-hal lain yag mendukung penetapan fatwa).26 

Sebelum menjalankan proses penetapan fatwa, bahan pertimbangan yang 

ditinjau oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel dicantumkan dalam konsiderans sebagai 

syarat bahwa masalah yang ingin dikaji memiliki pengaruh yang signifikan di 

tengah masyarakat sehingga sidang komisi harus dilakukan untuk menetapkan 

fatwa. 

Dengan demikian, maka metode perumusan dan penetapan fatwa yang 

digunakan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan Dalil yang Muktabar 

Pencantuman dalil dalam fatwa yang ditetapkan memiliki fungsi utama 

sebagai alat untuk mencapai keabsahan pandangan terhadap suatu masalah yang 

ada. Dengan penyematan tersebut, maka pendapat serta penjelasan suatu 

paradigma dapat memiliki pondasi yang kuat agar memiliki kekuatan hukum. 

Komisi Fatwa MUI Sulsel menggunakan dalil yang masuk dalam kategori 

muktabar dalam menjelaskan isu-isu tersebut. Baik dalil yang berlandaskan al-

Qur’an maupun Hadis. Dua hal ini yang menjadi dasar hukum sehingga suatu kasus 

menjadi inkrah dalam pelaksanaannya.  

 

26Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa, h. 13.  
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Meskipun pada format fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI 

Sulsel terkait ketiga isu yang telah disidangkan terbatas pada penggunaan al-

Qur’an dan Hadis, Dr. KH. Syamsul Bahri menerangkan bahwa: 

Penggunaan dalil dalam menetapkan hukum selalu kami giring pada 
penggunaan dalil dan ini bersifat mutlak. Baik dalil naqli seperti al-Qur’an, 
Hadis, Ijmak Sahabat, Perkataan Sahabat dan Syar’un min Qablina. 
Maupun penggunaan dalil aqli seperti qiyas, istislah atau maslahah 
mursalah, istishan, istishab, dan terkadang kami menggunakan Urf sebagai 
pertimbangan umum. Setiap memecahkan persoalan harus menggunakan 
dalil baik al-Qur’an maupun turunan darinya sehingga tidak ada persoalan 
yang kami jawab tidak memiliki dalil ketika kami memaparkannya.27 

Disamping penggunaan al-Qur’an dan Hadis sebagai dasar dan pijakan 

hukum dalam penetapan fatwa, Komisi Fatwa juga menggunakan kaidah usuliyyah 

dan fiqhiyyah sebagai dasar hukum pada seluruh masalah yang difatwakan seperti 

isu uang panai’, transaksi mystery box, dan eksploitasi dan kegiatan mengemis. 

Kaidah usul merupakan hujah yang sah digunakan untuk melahirkan suatu hukum, 

berbanding terbalik dengan kaidah fikih, terjadi silang pendapat terhadap 

keabsahannya apabila berdiri sendiri sebagai hujah.28  

Namun Komisi Fatwa MUI Sulsel menjadikan dua kaidah ini sebagai dasar 

hukum, baik kaidah ini berdiri sendiri seperti kaidah usul maupun kaidah fikih 

yang memiliki fungsi untuk mempermudah penarikan hukum yang di mana pijakan 

kaidahnya bersumber dari dalil naqli maupun akli dari para fukaha yang 

merumuskannya. 

Peramuan antara dalil naqli dan akli dalam proses penetapan fatwa yang 

dilakukan oleh Komisi Fatwa tidak berlangsung dalam waktu yang singkat karena 

memadukan berbagai macam dalil sebagai acuan hukum yang ingin ditetapkan. 

Perpaduan yang dipertimbangkan dan dilakukan terhadap dalil yang ada dalam 

 

27Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA., Wawancara, 4 Maret 2023. 

28Abd al-‘Azīz Muhammad ‘Azzām, al-Qawa>id al-Fiqhiyyah (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 

2005), h.  69 . 
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menyelesaikan isu-isu tersebut dapat menjadikan kekuatan fatwa sebagai rujukan 

dasar terhadap fenomena yang terjadi di Sulawesi Selatan. 

Penggunaan dalil selain yang telah dipaparkan digunakan oleh Komisi 

Fatwa dalam ranah diskusi dan sidang sebelum fatwa tersebut dikeluarkan. 

Konsiderans yang ditampilkan sebagai penjelasan suatu isu yang telah dibuat oleh 

Komisi Fatwa telah disaring dan diseleksi sedemikian rupa agar penjelasan dalam 

fatwa tersebut lebih padat dan jelas dengan hanya menampilkan dalil-dalil yang 

telah dijelaskan di atas. 

2. Penggunaan Dila>lah al-Dalil (Pemahaman terhadap dalil yang digunakan) 

Dila>lah al-Dalil yang berfungsi sebagai jembatan antara dalil dan hukum 

yang terkandung di dalam dalil yang digunakan merupakan pokok utama yang 

membuat keabsahan hukum yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dengan merujuk terhadap dila>lah tersebut, maka intisari dan maksud dari 

kandungan hukum yang dipaparkan oleh Komisi Fatwa memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap keorisinalan fatwa terhadap isu-isu terkait.  

Dengan berbagai macam latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh 

anggota Komisi Fatwa, maka Dila>lah al-Dalil yang menjadi ruh dari suatu dalil 

dapat dipahami dan dimaksimalkan dengan keilmuan yang digunakan oleh tiap 

anggota komisi. Meskipun demikian, penggunaan Dila>lah al-Dalil ini seyogyanya 

tidak berdiri sendiri dan bertumpu pada pemahaman yang dimiliki oleh anggota 

komisi ketika menetapkan hukum dengannya. Namun membutuhkan penopang 

yang diistilahkan dengan Mustadil atau ulama yang berkomentar dengan 

menggunakan dalil spesifik tersebut dalam suatu masalah.  

Dr. KH. Syamsul Bahri menjelaskan klasifikasi dila>lah yang dapat 

disampaikan dalam ranah diskusi dan sidang bahwa: 

Saya cukup selektif dalam menyaring penjelasan dalil yang diutarakan tiap 
anggota dalam suatu masalah karena dila>lah tersebut juga harus bertumpu 
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pada mustadil, bukan hanya pemahaman sendiri. Hal ini yang selalu saya 
validasi terhadap sumber yang dijelaskan oleh teman-teman, bahkan jika 
pendapat itu dihasilkan dari muktamar yang ada maka harus dicantumkan 
bahkan apabila silang pendapat apabila terjadi dalam masalah tersebut.29 

Dengan mekanisme tersebut, maka pemaparan dan penjelasan terhadap 

kandungan dalil tidak berdiri sendiri dan harus disandingkan oleh komentar para 

ulama sebagai rujukan terhadap isu terkait. Misalnya pada isu mystery box, dila>lah 

terhadap dalil yang digunakan baik al-Qur’an maupun Hadis tidak dipaparkan 

secara langsung, namun fatwa tersebut merujuk pada komentar para ulama terkait 

masalah jual beli yang tidak memiliki kejelasan didalamnya yang berimplikasi 

terhadap haramnya transaksi tersebut. 

Dila>lah yang terdapat dalam suatu dalil sulit dipisahkan dengan sosok yang 

menjelaskan dila>lah tersebut, karena mekanisme penjelasan dalil tidak hanya 

berlandas pada pemahaman pribadi terhadap isu yang ingin diselesaikan namun 

berpijak pada kutipan serta komentar ulama yang muktabar di bidangnya dan dapat 

menjadi rujukan.  

3. Penggunaan dan Pencantuman Mustadil (Orang yang berhujjah berdasarkan 

dalil) 

Urgensi mustadil sebagai bahan pertimbangan hukum merupakan salah 

satu komponen penting dalam penetapan fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa 

MUI Sulsel. Hal ini dapat dilihat pada format yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa 

dengan memuat pendapat para ulama yang memiliki kapabilitas dalam berhujjah 

pada bagian Memperhatikan dalam format fatwa yang diterbitkan terkait isu-isu 

yang ada.30 

 

29Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA., Wawancara, 4 Maret 2023. 

30Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan (MUI Sulsel). “Inilah Fatwa Uang Panai MUI 

Sulsel”. Situs Resmi MUI Sulsel. https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/ (5 April 

2023). 

https://muisulsel.or.id/ini-fatwa-uang-panai-mui-sulsel/
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Mustadil merupakan para ulama yang menjelaskan dan memahami dalil-

dalil spesifik yang digunakan dasar hukumnya. Pemaparan dan pencantuman 

mustadil sebagai pijakan utama dalam memberikan hukum yang dilakukan oleh 

Komisi Fatwa tidak berdiri sendiri, namun pihak Komisi Fatwa berusaha 

menyertakan naskah atau teks kitab yang ditulis oleh mustadil yang 

membahasnya. Pencantuman mustadil juga tidak terbatas pada karangan ulama-

ulama salaf atau yang dikenal dengan kitab turas\, namun Komisi Fatwa juga 

mempertimbangkan dan mencantumkan komentar para ulama kontemporer seperti 

Wahbah al-Zuhaili (w. 2015) terhadap fenomena mystery box. 

Selain komentar dan pendapat dari para ulama, Komisi Fatwa juga 

menjadikan pandangan suatu ahli dalam bidang terkait sebagai pisau utama untuk 

lebih mendalami fenomena yang terjadi terhadap isu yang ingin difatwakan.31 

Dengan metode seperti ini, maka seluruh elemen yang terkait dengan isu yang 

terjadi dapat memberikan andil dan pengaruh terhadap pertimbangan yang 

dilakukan Komisi Fatwa terhadap fatwa yang akan dikeluarkan.  

Namun dalam konsideranss penetapan fatwa, Komisi Fatwa MUI Sulsel 

hanya memberikan gambaran secara general terhadap suatu pandangan dan 

pendapat yang dipaparkan dalam diskusi dan rapat yang dijalankan tanpa 

menerangkan dengan spesisifik pandangan-pandangan yang muncul pada proses 

penetapan fatwa dalam sidang komisi. 

Pandangan seorang ahli sebagai bahan pertimbangan yang digunakan oleh 

Komisi Fatwa dijelaskan oleh Dr. Abdul Syatar sebagai berikut: 

Untuk melengkapi konsep yang disusun dan dibahas dalam sidang komisi, 
kita memanggil orang-orang yang kompeten di bidangnya. Misalnya pada 
isu uang panai, kita memanggil dua profesor di bidang budaya dan 
antropologi. Namun para ahli ini tidak membahas dari segi hukumdan 
hanya dari segi istilah dan pertimbangan terhadap uang panai tersebut. 
Beberapa usulan dan pertimbangan diberikan, pertimbangan tersebut 

 

31Hasanuddin AF, dkk., Pedoman Penetapan Fatwa, h. 13. 
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mendukung apa yang telah kami pikirkan sebelumnya. Pandangan dan 
masukan ahli yang kami libatkan memiliki pengaruh namun tidak 
signifikan, mereka mendukung na memberikan pertimbangan sesuai 
dengan keilmuannya.32 

Mekanisme dan tahapan  yang menjadikan Komisi Fatwa MUI Sulsel 

melakukan sidang komisi dengan bersikap hati-hati. sehingga konsideranss yang 

ditetapkan tidak akan terlepas dari komponen asasi seperti mustadi>l, teks kitab 

dengan masalah terkait, serta hukum yang terkandung berdasarkan hujah yang 

telah dipaparkan yang diperoleh dari telaah yang mendalam dari berbagai sumber.  

4. Penetapan Madlu>l (Hukum yang terkandung dalam suatu dalil) 

Madlu>l sebagai konten hukum yang terkadung dalam suatu dalil merupakan 

tujuan akhir dari penetapan fatwa yang ditujukan pada mustafti> . komponen ini 

merupakan hasil dari penyematan segala hal yang didiskusikan dalam menjelaskan 

suatu hukum berdasarkan pijakan dalil yang digunakan dalam merumuskan madlul 

yang terkandung dalamnya. 

Keabsahan metode seperti ini dikuatkan dengan pernyataan Dr. Syamsul 

Bahri sebagai berikut: 

Jika al-Mustadil atau sosok yang menjadi landasan dalam berhujah telah 
ditampilkan, maka al-Madlu>l boleh ditampilkan dalam penetapan fatwa. 
Seluruh komponen yang terkait dengan isu yang diangkat, baik bagaimana 
ulama klasik berpendapat maupun pendapat-pendapat modern yang 
membahas isu tersebut melalui forum atau muktamar. Seluruh hal itu kita 
sampaikan apa adanya dalam proses penetapan fatwa ini.33 

Misalnya dalam penetapan fatwa yang dicantumkan pada bagian keputusan 

ketentuan hukum terhadap isu hukum jual beli mystery box, Komisi Fatwa MUI 

Sulsel secara tegas menerangkan madlu>l pada isu tersebut adalah haram secara 

mutlak tanpa alternatif hukum yang lain. Hal ini disebabkan unsur fundamental 

dalam mystery box yang diperoleh dari dalil yang digunakan serta mustadil yang 

 

32Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., Wawancara, 3 Maret 2023. 

33Dr. KH. Syamsul Bahri Abd Hamid, Lc., MA., Wawancara, 4 Maret 2023. 
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berkomentar tidak dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai salah satu 

transaksi yang diperbolehkan dalam syariat sehingga tidak ada implikasi hukum 

lain dalam penetapan hukumnya.34 

Hal ini berbeda dengan madlu>l yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI 

Sulsel yang menerangkan dua hukum bagi isu eksploitasi dan kegiatan mengemis 

di jalanan dan ruang publik. Pertama, akan haram secara mutlak bagi yang 

mengeksploitasi orang untuk mengemis dan bagi pemberi untuk membantu 

pengemis karena akan mendukung pihak yang mengeksploitasi serta bagi orang 

yang masih sehat dan mampu bekerja namun menempuh jalan mengemis demi 

mendapatkan keuntungan. 

Kedua, Makruh apabila meminta di tempat publik yang membahayakan 

dirinya. Dari perspektif ini, Komisi Fatwa MUI Sulsel juga mempertimbangkan 

aspek maqa>s}id syari>‘ah ketika menetapkan suatu hukum dengan menerangkan 

urgensi menjaga diri dari hal memiliki peluang memunculkan kemudaratan. 

 Ketiga, Komisi Fatwa juga memberikan masukan bahwa pemerintah 

wajib menyantuni dan memelihara sebaik mungkin pihak yang terkait dengan isu 

ini berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 dan Perda kota Makassar yang juga tertuang 

pada bagian memperhatikan yang memasukkan dua unsur ini sebagai 

pertimbangan hukum yang resmi sebagai pijakan hukum dalam konteks hidup 

bernegara.35 

Meskipun fatwa merupakan aturan hukum yang sifatnya tidak mengikat, 

Komisi Fatwa menyematkan aturan undang-undang yang mengatur regulasi ini, 

sehingga secara tidak langsung, fatwa yang dikeluarkan dapat memperkuat 

 

34Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2022, tentang 

Mystery Box. 

35Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021, tentang 

Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik. 
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penerapan undang-undang yang notabenenya merupakan norma yang mengikat 

masyarakat dalam penerapannya. 

 Pada isu uang panai’, madlu>l yang terkandung dalam isu tersebut adalah 

mubah selama nilai dan prinsip syariat tidak menyimpang dalam adat tersebut. 

Kemudian Komisi Fatwa menjabarkan prinsip-prinsip tersebut yang dapat menjadi 

acuan masyarakat dalam menjalankan adat uang panai’. Prinsip yang dijelaskan 

oleh Komisi Fatwa bertumpu pada batasan-batasan yang diterangkan oleh para 

ulama yang disematkan oleh pihak Komisi pada bagian memperhatikan.36 

 Seluruh madlu>l yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa bersandar pada dalil-

dalil serta pendapat para ulama yang membahasnya. Sehingga dengan memadukan 

seluruh komponen yang dibahas pada sidang komisi, dapat melahirkan hukum 

yang ditampilkan pada konsiderans penetapan fatwa. 

 Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan proses penetapan dan 

pengeluaran fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa melalui jalan yang panjang 

dan cukup pelik. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana kualitas dan kuantitas 

fatwa yang dikeluarkan, sebab pertimbangan yang dilakukan oleh Komisi Fatwa 

dalam pengeluaran fatwa memiliki standarisasi tertentu yang tidak semua masalah 

dapat disidangkan untuk diberikan fatwa. 

 Dalam melaksanakan diskusi untuk membahas suatu isu, Metode fatwa 

yang dilakukan MUI Sulsel tidak terikat pada suatu mazhab tertentu, selagi ruang 

lingkup diskusi yang terjadi berada dalam koridor empat mazhab yang muktabar 

maka hal itu dapat dijadikan asas dalam pertimbangan penetapan fatwa.Pendapat 

dari kalangan mazhab minoritas seperti mazhab z}ahiri> tidak digunakan oleh 

Komisi Fatwa, hal ini bertujuan agar menjaga konsep bermazhab yang dijalankan 

 

36Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2022, tentang 

Uang Panai’. 
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masyarakat secara umum meskipun akan membatasi sudut pandang tinjauan 

terhadap dalil yang diteliti.  

Penyematan pendapat mazhab dalam konsiderans tersebut secara 

mayoritas mengarah pada mazhab syafii yang merupakan mazhab yang dianut 

secara mayoritas oleh masyarakat Indonesia. Dengan penyematan mazhab syafii 

sebagai mayoritas rujukan sumber hukum, maka konsep tarjih atau mencari lalu 

menimbang dalil terkuat dari setiap mazhab yang membahas masalah terkait 

sebagai metode lintas mazhab sebagai sebuah solusi tidak terjadi dalam penetapan 

fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa.  

C. Konsistensi Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan dengan Metode Fatwa 

yang Dirumuskan 

Suatu isu atau masalah yang terjadi pada masyarakat di wilayah Sulawesi 

Selatan dan membutuhkan tinjauan hukum dalam ruang lingkup keagamaan 

bertumpu pada metode yang dijalankan MUI Sulsel untuk melahirkan suatu 

hukum, metode yang digunakan untuk meninjau suatu masalah memiliki pengaruh 

terhadap hukum yang akan ditetapkan. Dalam beberapa kondisi, suatu isu terjadi 

dalam waktu yang singkat dan tidak memiliki pengaruh yang kuat, namun suatu 

isu juga terkadang muncul sejak dahulu dan terjadi dalam rentan waktu yang lama. 

Mengenai perubahan hukum terhadap satu masalah yang terjadi, Dr. Abdul 

Syatar menjelaskan bahwa: 

Suatu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga fatwa, dapat 
menerima revisi dan perubahan ketika isu yang dihadapkan juga telah 
mengalami perubahan. Sehingga, kami tidak menutup suatu kemungkinan 
untuk merombak dan mengubah fatwa yang telah dikeluarkan karena dalam 
menetapkan suatu fatwa, tentu pertimbangan kondisi yang menyebabkan 
fatwa itu lahir juga harus ditinjau ulang.37 

 

37Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., Wawancara, 3 Maret 2023. 
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Hukum yang lahir berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh 

Komisi Fatwa melekat pada isu yang terjadi pada zaman tersebut. Karena 

peninjauan realitas merupakan salah satu unsur terpenting dalam pertimbangan 

penetapan fatwa. Sehingga fatwa yang ditetapkan akan mengalami perubahan 

karena bersifat temporal disebabkan perubahan realitas pada isu yang didalami. 

Dr. Abdul Syatar juga mengungkapkan bahwa perubahan hukum yang telah 

ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel memiliki peluang untuk tidak tetap 

disebabkan karena realitas suatu isu yang juga berkembang berlandas faktor-faktor 

tertentu seperti waktu dan tempat. Namun, hingga sekarang perubahan hukum 

dimaksud belum terjadi sebab pengeluaran fatwa masih terbatas pada tiga isu yang 

telah diterangkan sebelumnya.38 

Konsistensi hukum yang melekat pada suatu isu akan sulit terealisasi, 

sebab salah satu faktor penentuan hukum terhadap suatu isu akan berlandas pada 

realita serta fakta yang terjadi dilapangan, yang mana hal ini akan berubah setiap 

saat. Sehingga Komisi Fatwa akan meninjau ulang isu yang terjadi apabila fatwa 

baru ingin dikeluarkan terhadap isu yang terjadi. 

Konsistensi metode serta pendekatan yang dilakukan MUI Sulsel dalam 

melakukan proses penetapan fatwa terhadap tiga isu yang telah dijabarkan 

sebelumnya dapat dirangkum sebagai berikut: 

Pertama, pada isu Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan 

Ruang Publik. Komisi Fatwa MUI Sulsel melandaskan fatwa pada dalil yang 

muktabar serta menggunakan dua jenis kaidah yang dapat menjadi hujah hukum, 

disamping itu penarikan hukum juga bersumber dari pendapat ulama dan 

 

38Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., Wawancara, 3 Maret 2023. 
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pendekatan maqa>s}id dalam konteks menjaga jiwa sebagai pijakan keharaman 

terhadap eksploitasi dan kegiatan mengemis di ruang publik.39 

Kedua, pada isu Hukum Jual Beli Mystery box. Pola yang diterapkan oleh 

Komisi Fatwa dalam merumuskan fatwa juga memadukan dalil-dalil yang 

berkaitan dengan transaksi Mystery box. Komisi Fatwa juga secara tegas 

menjelaskan keharaman transaksi ini karena pertimbangan yang semestinya ada 

namun tidak terpenuhi dalam melakukan transaksi tersebut.40 

Ketiga, pada isu Uang Panai’. Komisi Fatwa lebih menitikberatkan 

fenomena ini pada pendekatan budaya sebagai landasan penetapan hukum, sebab 

nilai-nilai budaya yang terkandung dalam fenomena ini telah bergeser dengan 

menerangkan ancaman tidak terjaganya hifz} al-ma>l dan hifz} al-nasl. Dalil serta 

pandangan ulama juga dikemukakan oleh Komisi Fatwa sebagai dasar penetapan 

fatwa, di samping itu Komisi Fatwa menggunakan pendekatan maqa>s}id yang 

membuat Komisi Fatwa menetapkan aturan serta prinsip yang menjadikan agar 

uang panai’ tersebut memiliki legalitas hukum agar boleh dijalankan.41 

Dengan tiga isu yang telah difatwakan, Komisi Fatwa MUI Sulsel 

menjalankan metode serta pendekatan yang identik satu sama lain dalam merespon 

ketiga isu dengan menggunakan metode fatwa mu’a>s}s{alah dan menggunakan 

aturan maqa>s}i>d dalam menganalisis masalah tersebut. Konsistensi yang dilakukan 

oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel dalam menggunakan kedua metode ini juga 

bersandar pada pedoman penetapan fatwa sebagai rujukan dasar dalam 

menetapkan fatwa yang telah dirumuskan dan ditetapkan d oleh MUI Pusat. 

 

39Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021, tentang 

Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik 

40Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2022, tentang 

Mystery Box 

41Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2022, tentang 

Uang Panai’ 
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Terbatasnya isu yang direspon sebagai pemantik dalam menetapkan suatu 

fatwa membuat Komisi Fatwa MUI Sulsel memiliki impliaski terhadap sifat 

konsisten Komisi Fatwa dalam meninjau masalah yang sedang terjadi. Namun 

dengan konsisten dengan metode yang digunakan, Komisi Fatwa MUI Sulsel tidak 

menutup peluang untuk melakukan pendekatan serta metode lain ketika ingin 

meninjau kembali fatwa yang telah dikeluarkan karena perubahan isu dan 

fenomena yang mereka hadapi. 

Takaran dan tolak ukur metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa juga 

mempertimbangkan jenis isu yang dihadapi, sehingga fleksibilitas hukum terhadap 

penyelesaiannya dapat memadukan metode mu’a>s}s{alah dan menggunakan aturan 

maqa>s}i>d hingga metode serta pendekatan yang lain demi tercapainya keselarasan 

hukum terhadap kondisi mustafti>. 

D. Sosialisasi Hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan terhadap Isu 

Kontemporer 

Lahirnya sebuah fatwa didasari atas munculnya suatu fenomena maupun 

problema menyangkut isu sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat, baik isu tersebut berdasarkan laporan yang diterima oleh MUI dari 

masyarakat secara langsung maupun masalah yang ditinjau langsung oleh pihak 

MUI karena melihat pengaruh serta dampak yang ditimbulkan oleh isu tersebut. 

Sehingga penetapan fatwa sebagai respon terhadap isu yang berkembang 

merupakan langkah yang ditempuh oleh MUI untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang terjadi. 

Sosialiasi sebuah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel 

merupakan tahapan terakhir yang dilakukan untuk mem-backup fatwa tersebut. 

Sosialisasi fatwa merupakan tahapan yang cukup penting agar masyarakat yang 

mengetahui dan mengalami isu yang difatwakan dapat memahami dengan jelas 
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bagaimana kandungan hukum yang terdapat dalam fenomena tersebut. Dengan 

demikian, agar fatwa tersebut dapat diamalkan dan dijalankan oleh masyarakat 

secara umum, pihak Komisi Fatwa melakukan sosialiasi terhadap hasil penetapan 

fatwa tersebut. 

  Langkah yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel dalam 

menyosialisasikan fatwa tersebut adalah dengan mengundang serta melibatkan 

media untuk menyebarkan informasi terkait fatwa yang dikeluarkan. Hal ini 

didasari pada hasil wawancara bersama Dr. Abdul Syatar sebagai berikut: 

Pada zaman ini, hampir seluruh kalangan masyarakat mudah untuk 
mengakses internet. Sehingga ketika melakukan sosialisasi kami 
memanggil seluruh wartawan dan media untuk menyebarkan secara masif 
hasil fatwa yang telah ditetapkan.42 

Dr. Abdul Syatar juga menambahkan bahwa salah satu kekurangan dari 

cara yang dilakukan oleh MUI Sulsel dalam menyosialisasikan fatwa tersebut 

adalah cara ini hanya bertumpu pada kontribusi wartawan dan media agar 

informasi tersebut sampai pada masyarakat, bahkan MUI Sulsel belum melibatkan 

beberapa pihak lain agar fatwa ini dapat dijalankan secara maksimal. Hal ini yang 

menjadi kritik serta masukan kepada pihak MUI Sulsel untuk lebih masif dalam 

menyebarkan fatwa-fatwa tersebut.  

Dalam konsiderans yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa pada bagian 

Memutuskan poin rekomendasi, Komisi Fatwa mencantumkan pihak-pihak terkait 

yang dinilai mampu untuk menyelesaikan isu tersebut. Misalnya pada isu 

Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik, Komisi Fatwa 

mencantumkan lembaga pengelolaan zakat dan lembaga kemanusiaan untuk dapat 

melakukan pembinaan.43 

 

42Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., Wawancara, 3 Maret 2023. 

43Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021, tentang 

Eksploitasi dan Kegiatan Mengemis di Jalanan dan Ruang Publik. 
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Beberapa langkah yang dapat ditempuh dan dijalankan oleh MUI Sulsel 

untuk memaksimalkan sosialisasi fatwa yang telah ditetapkan adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, MUI Sulsel dapat melibatkan Ormas serta memberikan peran 

yang masif bagi pada para dai dan mubalig dalam menyebarkan fatwa terhadap 

masalah yang sedang marak terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menjadi penting 

agar aspek-aspek yang tidak dapat dijangkau oleh media untuk disampaikan pada 

masyarakat dapat melalui mimbar-mimbar, melakukan proses tanya-jawab, serta 

berdialog secara langsung dengan masyarakat.44 

Kedua, MUI Sulsel dapat melibatkan stakeholder yang bersangkutan 

terkait dengan isu yang difatwakan seperti keterlibatan Dinas Sosial terhadap isu 

eksploitasi pengemis di ruang publik serta instansi yang menangani maraknya 

transaksi mystery box.45  

Ketiga, Komisi Fatwa juga dapat membawa hasil keputusan fatwa dalam 

seminar-seminar untuk memaparkan hasil fatwa yang dikeluarkan. Melalui 

seminar yang diadakan, dialog antara pihak komisi dan peserta seminar dapat lebih 

intens dalam mendiskusikan fatwa yang dibahas. Dengan demikian, gambaran 

secara menyeluruh terhadap isu yang terjadi dapat dipaham secara sempurna agar 

mudah untuk disosialisasikan pada masyarakat. 

Langkah-langkah tersebut memiliki tujuan untuk mem-backup fatwa yang 

dikeluarkan. Meskipun fatwa secara norma merupakan suatu pemberian dan 

penetapan hukum bagi pihak mustafti> yang tidak mengikat dan tidak wajib diikuti, 

namun fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa memiliki tujuan sebagai solusi 

bagi problem yang sedang marak terjadi sehingga tahapan sosialisasi memiliki 

 

44Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I., Wawancara, 3 Maret 2023. 

45Dr. KH. Shaifullah Rusmin, Lc., M.Th.I., Wawancara, 7 April 2023. 
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urgensi tersendiri karena merupakan cara agar masyarakat dapat mengamalkan 

fatwa yang ditetapkan serta menghindari isu yang memiliki peluang terjadi pada 

masyarakat tersebut. 

Meskipun demikian, usaha yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel 

dalam menyosialisasikan fatwa yang telah ditetapkan dengan menggunakan media 

sebagai perangkat utama untuk menyebarkannya merupakan usaha yang dapat 

menjangkau secara mayoritas elemen masyarakat di setiap pelosok. Hal ini juga 

sesuai dengan tupoksi MUI Sulsel sebagai lembaga  yang  tidak memiliki 

wewenang secara khusus untuk menegakkan hasil dari fatwa yang dikeluarkan.
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil 

penelitian yang dilakukan di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 

terhadap metode fatwa yang digunakan oleh Komisi Fatwa dalam merespon isu-

isu kontemporer, maka akan dikemukakan kesimpulan berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Komisi Fatwa MUI Sulsel mengklasifikasi isu-isu yang dihadapi menjadi 

dua macam, yaitu isu yang tidak membutuhkan tinjauan yang mendalam dan 

hanya cukup dijelaskan secara singkat dan padat melalui laman MUI-

MENJAWAB tanpa melalui mekanisme sidang, dan isu yang membutuhkan 

tinjauan yang mendalam melalui mekanisme sidang komisi yang berlandas 

pada suatu pedoman yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia. Pedoman 

tersebut diikuti secara umum oleh pihak MUI Sulsel dalam menjalankan 

prosedur penetapan fatwa. Metode yang digunakan Komisi Fatwa termasuk 

dalam jenis metode mu‘a>s}alah yaitu peninjauan hukum dengan mencari 

sumber utama dari dalil yang digunakan seperti pendapat para ulama 

terdahulu.  

2. Metode yang digunakan oleh Komisi Fatwa MUI memiliki pola yang identik 

dalam merespon ketiga isu yang telah terjadi dengan menggunakan metode 

mu’a>s}s{alah dan penggunakan aturan maqa>s}i>d dalam menganalisis isu yang 

dihadapkan pada Komisi Fatwa. Dengan demikian, Komisi Fatwa cukup 

konsisten dalam menerapkan metode fatwa dan pendekatan-pendekatan 

yang tidak berubah secara siginfikan satu sama lain. Konsistensi metode 
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yang digunakan juga dipengaruhi dengan terbatasnya masalah yang telah 

difatwakan berjumlah tiga isu. 

3. Sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel hanya bertumpu 

pada partisipasi media dan wartawan dalam menyebarkan informasi tentang 

fatwa yang ditetapkan kepada masyarakat secara luas. MUI Sulsel belum 

memaksimalkan peran pihak-pihak tertentu yang dinilai mampu untuk 

menyebarkan dan menjelaskan fatwa yang dikeluarkan seperti dai dan 

mubalig, organisasi masyaralat, lembaga pemerintahan terkait, serta melalui 

seminar-seminar untuk penguatan fatwa. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi atau rekomendasi 

terhadap beberapa pihak yang berkompeten terhadap metode fatwa yang 

digunakan serta bagi para intelektual yang meninjau tema terkait dengan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sebuah metode fatwa yang digunakan oleh pihak MUI Sulsel 

secara langsung dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas fatwa yang 

ditetapkan sebagai solusi terhadap suatu isu dan masalah yang sedang 

terjadi. Sehingga pembuatan sebuah metode fatwa secara mendalam 

memiliki pengaruh yang bersifat konsisten dalam menjalankan proses 

penetapan fatwa melalui sidang komisi. 

2. Akurasi dalam proses penetapan fatwa yang dilakukan oleh Komisi Fatwa 

MUI Sulsel memiliki durasi waktu yang cukup lama dalam merespon suatu 

isu, sehingga dengan pembentukan dan perumusan metode fatwa yang 

dijalankan oleh Komisi Fatwa MUI Sulsel dapat mengefektifkan dan 

mengefisiensikan waktu yang digunakan terhadap lahirnya sebuah fatwa. 
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3. Salah satu tujuan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia 

adalah untuk menciptakan kemaslahatan pada masyarakat secara umum di 

Indonesia. Dengan melibatkan banyak pihak dalam penyebaran fatwa yang 

telah ditetapkan maka akan dapat menekan tingkat kemudaratan yang 

disebabkan oleh isu dan problema yang sedang masyarakat alami. 

4. Metode yang digunakan oleh MUI Sulsel dalam melahirkan suatu fatwa juga 

dapat lebih berkembang dengan melakukan berbagai pendekatan dalam 

menyelesaikan isu tersebut. Sehingga ketika hukum yang ingin ditarik dalam 

suatu isu akan lebih memiliki sudut pandang yang baru disebabkan lebih luas 

dan kayanya metode yang digunakan. Dialog antara masyarkat sebagai 

mustafti>  dan pihak Komisi Fatwa sebagai mufti juga dapat lebih 

ditingkatkan agar hukum yang diterima oleh masyarakat secara individu 

dapat lebih tepat disebabkan karena proses tanya jawab antara kedua belah 

pihak. 
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