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ABSTRAK 

 

Nama  : Azis Gaffar 

Nim : 80100221050 

Konsentrasi : Syari’ah/Hukum Islam 

Judul  : Tinjauan Maqasid al-Syari’ah (hifdzu al-nafs dan hifdzu al-mal) 

Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan sosial di Kabupaten 

Gowa 

 

  

Penyaluran bantuan sosial sembako merupakan salah satu terobosan pemerintah 

yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalani 

kehidupan yang layak khususnya masyarakat yang masuk dalam kategori miskin 

tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Hal tersebut sejalan dengan prinsip 

maqasid al-syari’ah khususnya hifdzu al-nafs dan hifdzu al-mal. Akan tetapi, 

proses penyaluran bantuan sosial mengalami beberapa permasalahan sehingga 

bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Penelitian ini menganalisis efektivitas 

penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa berdasarkan teori maqasid al-

syariah (hifdzu al-nafs dan hifdzu al-mal).   

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi secara langsung 

dari lapangan. Hasil yang diperoleh diinterpretasi dan dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

teologis normatif syar’i dan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan sosial di 

Kabupaten Gowa tidak sesuai dengan prinsip maqasid al-syari’ah (hifdzu al-nafs 

dan hifdzu al-mal). Proses penyaluran bantuan sosial  di Kabupaten Gowa hanya 

beracuan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), permasalahan yang 

timbul adalah masyarakat yang secara fakta hidup dalam keadaan miskin tidak 

mampu atau rentan terhadap risiko sosial namun tidak masuk dalam data tersebut 

tidak berhak menerima bantuan sosial. Hal ini berbeda dengan prinsip hifdzu al-

nafs yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap semua manusia dari 

hal-hal yang berpotensi untuk mengancam kehidupan, termasuk kemisikan. 

Berdasarkan teori tersebut, program penyaluran bantuan sosial seharusnya 

mengedepankan kondisi sosial masyarakat. Hal itu bertujuan agar penyaluran 

bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip maqasid al-syari’ah. 

Kata kunci: Efektivitas, Bantuan Sosial, Maqasid al-Syari’ah 
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ABSTRACT 

 

Name  : Azis Gaffar 

Student’s ID : 80100221050 

Concentration : Syari'ah/Islamic Law 

Title   : Review of Maqasid al-Syari'ah (hifdzu al-nafs and hifdzu al-mal) 

on the Effectiveness of Distribution of Social Assistance in Gowa Regency 

 

 

The distribution of essential food social assistance is one of the government's 

breakthroughs which aims to ensure that all people can live a decent life, especially 

those in the poor category, who cannot afford or are vulnerable to social risks. This 

aligns with the principles of maqasid al-shari'ah, especially hifdzu al-nafs and 

hifdzu al-mal. However, distributing social assistance experienced several 

problems, so the assistance needed to be on target. This study analyzes the 

effectiveness of the distribution of social assistance in the Gowa Regency based on 

the theory of maqasid al-syariah (hifdzu al-nafs and hifdzu al-mal). 

The type of research used in this research is field research conducted by 

collecting data and information directly from the field. The results obtained were 

interpreted and analyzed using qualitative methods. The approach used is normative 

theological syar'i and normative juridical approaches. Observation, interviews, and 

documentation do methods of data collection. 

The study results a show that distributing social assistance in Gowa Regency 

does not follow the principles of maqasid al-shari'ah (hifdzu al-nafs and hifdzu al-

mal). Distributing social assistance in Gowa Regency is only based on the 

Integrated Social Welfare Data (DTKS). The problem is that people who live in 

poverty are unable or vulnerable to social risks but are not included in the data and 

are not entitled to social assistance. This is different from the principle of hifdzu al-

nafs, which aims to protect all humans from things that have the potential to threaten 

life, including pollution. Based on this theory, the distribution of social assistance 

programs should prioritize the community's social conditions. It is intended that the 

distribution of social assistance is right on target and follows the principles of 

maqasid al-shari'ah. 

 

Keywords: Effectiveness, Social Assistance, Maqasid al-Syari'ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan agama keselamatan. Hal tersebut dapat diukur dari isi 

ajarannya yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Allah swt sebagai 

pembuat hukum (Syari’) menetapkan syariat/hukum Islam sebagai pedoman unrtuk 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia secara menyeluruh baik secara material 

maupun spiritual1. Dalam kepustakaan hukum Islam, ketetapan tersebut populer 

dengan istilah maqasid al-syari’ah.  

Al-Qur’an maupun hadis merupakan dua sumber ajaran Islam berisi 

pedoman keselamatan. Hal tersebut karena isi ajarannya mengatur segala hal. Isi 

kandungan al-Qur’an tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan 

penciptanya (Hablumminallah), tetapi juga mengatur tentang hubungan antar 

sesama makhluk (Hablumminannas). Hal inilah yang menjadi alasan mengapa 

Islam dikenal sebagai pedoman bagi siapapun yang mengamalkan ajarannya 

diberikan jaminan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Islam memiliki ajaran-ajaran yang mengarahkan umatnya untuk mencapai 

kesejahteraan hidup, baik secara individu maupun sosial. Beberapa cara yang 

dilakukan Islam dalam mewujudkan kesejahteraan hamba di antaranya: 

memberikan ajaran moral dan etika. Islam mengajarkan umatnya untuk berperilaku 

baik, jujur, adil, dan berbuat kebaikan kepada sesama. Hal ini membantu 

membangun lingkungan sosial yang kondusif dan menumbuhkan rasa kepercayaan 

dan harmoni antar individu. 

Islam memberikan ajaran tentang cara yang benar dalam mencari nafkah. 

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berusaha dan mengembangkan potensi 

 

1Achmad Musyahid, "Korelasi Maqảshid al-Syarị’ah dengan Metode Penetapan Hukum", 

Jurnal Hukum Diktum 12,  no.1 (2014), h. 31. 
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yang dimilikinya, serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dan adil, 

seperti menghindari riba dan korupsi. 

Berkaitan dengan keluarga, Islam memiliki ajaran tersendiri. Keluarga 

adalah unit terkecil dari masyarakat, dan Islam memperkuat nilai-nilai keluarga 

seperti kasih sayang, saling memahami, serta saling membantu dalam kebaikan dan 

keberhasilan. Selain itu, ajaran Islam memperhatikan kesehatan. Islam 

menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Salah 

satu cara yang dilakukan adalah dengan menegakkan hukum-hukum yang bersifat 

kesehatan, seperti menjaga kebersihan, dan menjaga keseimbangan antara aktivitas 

dan istirahat. 

Ajaran Islam juga menekankan kepada hambanya untuk senantiassa 

meningkatkan pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan 

kesejahteraan seseorang. Islam menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan pendidikan anak-anak untuk 

membangun masa depan yang lebih baik. 

Islam mewujudkan kesejahteraan hamba dengan memberikan ajaran-ajaran 

moral, memperhatikan aspek ekonomi, memperkuat keluarga, menjaga kesehatan, 

serta meningkatkan pendidikan. Hal ini diharapkan dapat membantu umat Islam 

untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Islam 

menggunakan term “siyasah” dalam hal yang berkaitan dengan Negara dan 

pemerintahan. “Siyasah” bermakna mengendalikan, mengatur, mengurus, 

melaksanakan administrasi dan membuat kebijakan. Dalam hal ini, segala 
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kebijakan maupun aturan pemerintah harus memberikan keselamatan kepada 

masyarakat2.  

Keselamatan tersebut dapat diwujudkan dengan cara menjalankan ajaran 

Islam secara kaffah (sempurna). Dalam hal habluminannas, Islam melarang keras 

pemeluknya untuk merusak atau mengganggu kehidupan orang lain apapun bentuk 

perbuatannya. Aturan sederhana ini menunjukkan bahwa inti ajaran Islam adalah 

memberikan kesalamatan kepada semua manusia.  

"Hablumminannas" merupakan konsep dalam Islam yang berfungsi untuk 

mengatur hubungan sosial antar sesama manusia. Konsep tersebut menunjukkan 

bahwa Islam sangat menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis dan 

saling mendukung antar sesama manusia. Konsep hablumminannas mencakup hak-

hak dasar yang melekat pada setiap insan dan wajib dihormati oleh setiap 

masyarakat, hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas kebebasan, kesetaraan, 

keamanan, dan kesejahteraan. 

Berkaitan dengan konteks ini, Islam melarang keras pemeluknya untuk 

merusak atau mengganggu kehidupan orang lain, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, apapun bentuk perbuatannya. Aturan sederhana ini menunjukkan 

bahwa inti ajaran Islam adalah memberikan kesalamatan kepada semua manusia, 

karena setiap manusia dianggap memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan 

Allah. 

Kesalamatan sosial merupakan salah satu nilai fundamental yang harus 

dijaga dan diperjuangkan oleh setiap muslim. Konsep ini mendorong setiap 

individu untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya dan ikut 

berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Hal ini 

 

2Kurniati, "Kajian Siyasah Syar’iyyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

(Konstruk Epistemologis", (Makassar: Alauddin University Press, 2021)., h. 29-30. 
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juga diiringi dengan kesadaran akan tanggung jawab sosial yang diemban oleh 

setiap individu, yaitu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya. 

Konsep "habluminannas" dalam Islam menunjukkan pentingnya 

menghargai dan menghormati hak-hak sosial dan kehidupan orang lain sebagai 

bagian dari tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Hal ini juga memperlihatkan 

bahwa Islam menganut nilai-nilai kemanusiaan yang universal, yang bertujuan 

untuk memelihara hubungan sosial yang harmonis dan saling mendukung di antara 

sesama manusia. 

Menurut para Ulama Ushul Fiqh, kemaslahatan dan kesalamatan umat 

manusia dapat diwujudkan dengan terpeliharanya lima prinsip yang dirumuskan 

oleh para Ulama. Lima prinsip yang dimaksud adalah terpeliharanya: agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Lima unsur tersebut oleh Imam al-Syatibi dirumuskan 

dalam satu bidang keilmuan tertentu yang dikenal dengan istilah maqasid al-

syari’ah3.  

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam maqasid as-syariah merupakan tujuan 

utama diturunkannya Syari’at oleh yang Maha Kuasa, yaitu Allah swt  dalam 

rangka untuk melestarikan agama, kehidupan umat manusia, kehidupan 

berkeluarga, pembentukan karakter dan pikiran  manusia serta melestarikan 

kekayaan. Lima hal tersebut merupakan pondasi utama yang harus dijamin untuk 

dimiliki oleh setiap individu agar keselamatan maupun kesejahteraan dapat 

diperoleh semua orang.  

Mengacu pada gambaran umum maqasid al-syari’ah diatas, para penegak 

dalam hal membuat aturan terlebih dahulu harus  mempertimbangkan lima pokok 

(maqasid al-syari’ah). Hal itu dimaksudkan agar aturan yang dibuat senantiasa 

mengedepankan kepentingan publik serta mencegah kejahatan sosial yang dapat 

 

3Nofialdi Nofialdi, "Maqasid al-Syari’ah dalam Perspektif Syatibi", Al-Fikra : Jurnal 

Ilmiah KeIslaman, 8.1 (2017), h. 128  
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mengancam ataupun membahayakan setiap orang.4 Dalam konteks inilah, al-

Qur’an diposisikan sebagai sumber pijakan dalam membangun sebuah tatanan 

perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dimaksudkan untuk 

menciptakan ketenangan tanpa perselisihan dan konflik. Dalam al-Qur’an jika 

dikaji secara cerma, dipastikan akan menemukan pesan universal bahwa Islam 

sangat identik dengan perdamaian.5 

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan Pancasila sebagai rujukan 

utama dalam pembentukan hukum. Lima sila yang ada dalam Pancasila dirumuskan 

oleh tokoh pendiri bangsa dengan harapan agar hukum yang dilahirkan mampu 

menjamin segala kepentingan rakyat Indonesia. Salah satu sila yang ada dalam 

Pancasila adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sampai saat ini, 

sila ke-5 tersebut masih menjadi cita-cita negara yang harus dijalankan dengan 

membuat berbagai kebijakan.  

Salah satu tugas dan kewajiban sebuah negara adalah memastikan seluruh 

masyarakat berada dalam kesejahteraan. Pemerintah sebagai penyelenggara 

kekuasaan memiliki tanggungjawab yang besar dalam merumuskan kebijakan 

untuk mewujudkan kesejahteraan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus 

responsif, progresif dan aspiratif6. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus 

mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.  

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia 

masih memiliki persoalan yang sampai saat ini harus mendapatkan solusi dari 

pemerintah.  Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki banyak 

 

4Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna Sukirman, "Implementasi Maqashid Syariah dalam 

Corporate Sosial Responsibility di Pt Bank Muamalat Indonesia", Jurnal Akuntansi Multiparadigma 

7, no. 1 (2016), h. 125. 

5Abdul Wahid Haddade, "Konsep Al-Ishlah dalam al-Qur-an", Tafsere  4,  (2016), h. 34. 

6Anis Ni’am Imana, "Implementasi Maqashid Syari’ah sebagai Model Kebijakan 

Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016", Al-Intaj : Jurnal Ekonomi 

dan Perbankan Syariah 5, no .2 (2019), h. 208.  
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permasalahan dalam kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan yang 

sering terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Kemiskinan: Meskipun angka kemiskinan di Indonesia telah menurun, 

namun masih terdapat banyak masyarakat yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Kemiskinan dapat menyebabkan banyak masalah sosial 

seperti malnutrisi, kesehatan yang buruk, dan sulitnya mendapatkan 

akses ke pendidikan dan pekerjaan yang layak. 

2. Ketimpangan sosial: Masih terdapat ketimpangan sosial antara daerah 

perkotaan dan pedesaan, antara kelompok etnis, serta antara kaum 

miskin dan kaya. Ketimpangan sosial ini dapat memicu konflik sosial 

dan memperburuk masalah kemiskinan. 

3. Kesehatan: Masyarakat Indonesia masih menghadapi banyak masalah 

kesehatan, seperti malnutrisi, penyakit menular dan kurangnya akses ke 

layanan kesehatan yang berkualitas terutama di daerah terpencil. 

Masalah kesehatan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas 

hidup masyarakat. 

4. Pendidikan: Akses ke pendidikan yang berkualitas masih menjadi 

masalah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan perkotaan. 

Kualitas pendidikan juga masih perlu ditingkatkan sehingga masyarakat 

dapat memperoleh keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia 

kerja. 

5. Lingkungan: Kondisi lingkungan hidup di Indonesia masih 

memprihatinkan, seperti polusi udara, pencemaran air dan kerusakan 

hutan. Masalah lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan dan 

keberlangsungan hidup masyarakat. 
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6. Korupsi: Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia, yang 

dapat mempengaruhi distribusi sumber daya dan penggunaan anggaran 

publik secara tidak efektif dan tidak adil. 

Islam memandang kemiskinan sebagai masalah sosial yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Kemiskinan merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya 

seperti pangan, sandang, papan, dan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. 

Dalam al-Quran, kemiskinan disebutkan sebagai masalah yang harus diatasi dan 

Allah swt menuntut para umatnya untuk membantu orang yang membutuhkan. 

Pemberdayaan masyarakat miskin dapat ditempuh melalui pemberian zakat, 

sedekah, wakaf maupun program lainnya yang berfungsi untuk memberikan 

jaminan hidup kepada masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang 

mampu untuk memberikan sebagian dari harta kekayaannya kepada yang 

membutuhkan. Sedekah juga dianjurkan sebagai bentuk kebaikan dan memperkuat 

persaudaraan di antara sesama muslim. Sedangkan wakaf dianggap sebagai solusi 

jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan, karena dapat membantu membangun 

infrastruktur dan mendukung kegiatan sosial-ekonomi di komunitas tertentu. 

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam 

mengatasi kemiskinan. Keadilan sosial diartikan sebagai pembagian kekayaan dan 

sumber daya secara adil di antara semua anggota masyarakat. Dalam Islam, semua 

orang dianggap sama di hadapan Allah, dan kekayaan dan kekuasaan tidak boleh 

dikonsentrasikan di tangan segelintir orang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan 

konsep redistribusi kekayaan, di mana orang kaya dianjurkan untuk berbagi dengan 

orang miskin dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh 

kekayaan. 
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Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

kesejahteraan masyarakat di Indonesia antara lain adalah meningkatkan pemerataan 

ekonomi, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan dan 

lingkungan yang lebih baik, serta memerangi korupsi dengan tegas dan sistematis. 

Secara umum, permasalahan yang sering dialami oleh negara berkembang 

seperti Indonesia adalah kesenjangan ekonomi antar individu dalam masyarakat 

dengan tingkat pendapatan tinggi maupun masyarakat dengan tingkat pendapatan 

rendah. Hal tersebut mempengaruhi jumlah masyarakat yang hidupnya berada di 

bawah garis kemiskinan (poverty line).7 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada 

Maret 2022 jumlah penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin 

sebanyak 26,16 juta orang.8 Jumlah kemiskinan pada data tersebut tersebar pada 

berbagai wilayah. Salah satunya adalah Kabupaten Gowa sulawesi selatan.   

 Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2011, kriteria fakir miskin ada 

dua, pertama: orang yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian, kedua: 

orang yang memiliki mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan 

dasar yang layak untuk menjalani kehidupan yang layak baik diri sendiri maupun 

keluarganya.  

Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin 

menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin di Indonesia merupakan upaya yang 

terarah dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah dalam bentuk kebijakan atau program yang tujuannya untuk memenuhi 

 

7Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris, (Jakarta:Ghalia 

Indonesia, 2001), h. 9.  

8https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-

Indonesia-2022.html (diakses 01 November 2022, pukul 13.15 WITA) 

https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html
https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html
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kebutuhan dasar setiap warga negara. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah 

Gubernur, Bupati atau Walikota maupun perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah.  

Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin 

mengatur tentang upaya penanganan fakir miskin di Indonesia yang harus 

dilakukan secara terarah dan berkelanjutan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah. Tujuan utama dari kebijakan atau program penanganan fakir miskin 

tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 

Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota serta perangkat daerah lainnya yang bertugas 

sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Tugas mereka adalah untuk 

merancang, melaksanakan, dan mengawasi program-program penanganan fakir 

miskin di wilayahnya masing-masing. 

Program penanganan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah harus memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi akses 

terhadap pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta pekerjaan. Selain 

itu, program tersebut juga harus mencakup upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat yang miskin. 

Program penanganan fakir miskin harus dilakukan dengan mengutamakan 

partisipasi masyarakat yang bersangkutan, sehingga masyarakat dapat berperan 

aktif dalam menentukan program yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Selain itu, program tersebut juga harus dilaksanakan dengan transparan dan 

akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau dan menilai kinerja Pemerintah 

Daerah dalam menjalankan program tersebut. 

Berdasarkan amanah UU tersebut, maka pemerintah memiliki kewajiban 

untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia menjalani kehidupan yang layak 
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sebagai warga negara. Salah satu kebijakan pemerintah dalam 

mengimplementasikan hal tersebut adalah dengan adanya kebijakan bantuan sosial 

bagi masyarakat miskin.  

Kebijakan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial nampaknya 

belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan amanah undang-undang. 

Hemat penulis, ada dua permasalahan yang sampai saat ini menjadi alasan mengapa 

kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal. Pertama: kriteria 

penerima bantuan sosial. Pendataan yang dimaksud adalah banyaknya masyarakat 

yang secara kriteria undang-undang tidak memenuhi syarat untuk menerima 

bantuan sosial, akan tetapi masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Salah satu 

isu yang berkembang adalah munculnya beberapa warga di Kab. Gowa yang 

mengembalikan bantuan sosial yang diterima. Alasannya adalah karena warga 

tersebut merasa tidak masuk dalam kategori penerima bantuan sosial. Kedua: 

pendataan yang tidak up to date. Proses pendataan maupun pengawasan yang tidak 

dilakukan secara terus menerus menjadi salah satu alasan mengapa data penerima 

bantuan sosial tidak up to date. Dampak sederhana yang ditimbulkan adalah 

beberapa warga yang masuk dalam kriteria penerima bantuan sosial tidak tersentuh 

oleh pejabat pemerintah yang bertugas untuk melakukan pendataan.    

Berdasarkan isu yang berkembang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

permasalahan yang ada dengan mengangkat judul “Tinjauan Maqasid al-syari’ah 

Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Gowa”.     

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Dalam mengerjakan tesis ini, penulis mencoba mengangkat permasalahan 

dengan judul “Tinjauan Maqasid al-Syari’ah (Hifdzu al-nafs dan Hifdzu al-Mal) 

Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Gowa”  Adapun 

pengertian dari judul tersebut adalah:  
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1. Maqasid al-syari’ah, maksudnya adalah penulis ingin mengkaji 

permasalahan yang ada melalui pendekatan Maqasid al-syari’ah. Adapun 

Maqasid al-syari’ah yang penulis maksud adalah hifdzu al-nafs dan hifdzu 

al-mal tujuan yang ingin dicapai oleh Syariat (Hukum Islam) yakni 

terwujudnya kemaslahatan seluruh umat manusia.  

2. Efektivitas, kata efektivitas berasal dari kata efek. Apabila ditinjau dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif memiliki tiga makna. Pertama, 

suatu efek, pengaruh, akibat dan kesan. Kedua manjur atau mujarab. 

Sedangkan makna yang ketiga  adalah mendatangkan hasil atau hasil 

guna.9 Sehingga efektivitas merupakan keberhasilan yang ingin dicapai 

setelah melakukan sesuatu. Dalam hal ini, tolak ukur efektivitas 

penyaluran bantuan sosial sembako dalam tesis ini adalah prinsip 

maqasid al-syariah. 

3. Penyaluran Bantuan Sosial, maksudnya adalah penulis ingin meninjau 

langsung proses penyaluran bantuan sosial yang sumbernya berasal dari 

pemerintah kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi 

kriteria. Kriteria tersebut diatur pemerintah dalam undang-undang. 

Bantuan Sosial yang dimaksud dalam tesis ini adalah bantuan sosial 

sembako.  

4. Kabupaten Gowa, maksudnya adalah penulis membatasi penelitian ini 

hanya dalam lingkup Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu 

kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan.   

 

9Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).  h., 

250. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok masalah dalam tesis ini 

adalah bagaimana tinjauan maqasid al syari’ah (hifdzu al-nafs dan hifdzu al mal) 

terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial di kabupaten gowa?  

Beranjak dari pokok masalah diatas, rumusan masalah dalam tesis ini  

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa? 

2. Bagaimana proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana implementasi maqasid al-syari’ah (hifdzu al-nafs dan hifdzu 

al-mal) dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa ?  

Ketiga permasalahan tersebut akan diuraikan pada pembahasan yang 

bekaitan dengan “Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kabupaten 

Gowa”.  

D. Kajian Pustaka 

Isu tentang bantuan sosial merupakan hal yang senantiasa membutuhkan 

ruang untuk diteliti. Sistem perekonomian masyarakat yang cenderung berubah 

menjadi faktor utama penyaluran bantuan sosial harus selalu diawasi agar 

penyalurannya tepat sesuai dengan aturan undang-undang. 

Berdasarkan hasil pencarian berbagai literatur dan beberapa referensi, 

penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki korelasi dengan 

permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini. Beberapa hasil penelitian yang 

ditemukan oleh penulis diantaranya:   

1. Tesis Zulkifli, “Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”10. Dalam penelitian tersebut, 

penulis lebih fokus membahas tentang kedudukan hukum asuransi sosial 

 

10 Zulkifli, “Asuransi Sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Perspektif Hukum 

Ekonomi Syariah”, Tesis: Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 
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setelah lahirnya undang-undang no 40 tahun 2004 tentang jaminan sosial.  

Lahirnya UU tersebut mewajibkan semua anggota yang masuk dalam 

kategori penerima jaminan sosial membayar iuran setiap bulannya. 

Dalam tesis tersebut, penulis mengkaji tentang hukum asuransi ditinjau 

menurut hukum ekonomi syari’ah. Permasalahannya adalah iuran yang 

dibayarkan oleh setiap anggota tidak memiliki aturan yang jelas mengenai 

imbalan yang didapatkan oleh peserta. Dalam hukum ekonomi syari’ah, 

salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang 

didalamnya ada unsur gharar (penipuan). Dalam hal ini, belum adanya 

aturan yang jelas mengenai hasil pembayaran iuran setiap peserta dapat 

mengindikasikan adanya unsur gharar (penipuan). Korelasi dengan 

permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam tesis ini adalah UU No 40 

tahun 2004 merupakan landasan utama pemerintah dalam membuat 

program jaminan sosial yang salah satunya adalah bantuan sosial. 

Sementara perbedaannya terletak pada tinjauan analisis. Dalam tesis 

tersebut, Zulkifli hanya fokus mengkaji tentang status hukum asuransi 

ditinjau dari persfektif ekonomi syari’ah. Sementara penulis dalam tesis 

ini ingin mengkaji tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan 

menggunakan pendekatan maqasid al-syari’ah. 

2. Ilham Gemiharto & Evi Rosfiantika, “Tata Kelola Pemerintahan dalam 

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di 

Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan dalam 

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan 

Bantuan Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)”11. Dalam jurnal 

 

11Ilham Gemiharto & Evi Rosfiantika, “Tata Kelola Pemerintahan dalam Penanggulangan 

Kemiskinan Melalui Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola 

Pemerintahan dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan 

Sosial di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat), Universitas Padjajaran 4, No. 5 (2017) 
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tersebut, penulis lebih fokus mengkaji tentang regulasi yang digunakan 

oleh pemerintah Kota Bandung dalam menyalurkan dana hibah dan 

bantuan sosial. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis dalam jurnal 

tersebut adalah pemerintah kota Bandung kurang transparansi dalam hal 

penyaluran dan belum memiliki regulasi yang jelas dalam 

penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan dana hibah atau 

bantuan sosial yang berasal dari pemerintah. Perbedaan dengan 

permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam tesis ini terletak pada fokus 

kajian dan pendekatan yang digunakan. Dalam tesis ini, penulis ingin 

meneliti terkait dengan prinsip maqasid al-syari’ah yang digunakan dalam 

menyalurkan bantuan sosial oleh pemerintah. 

3. Jurnal Edo Pramana Putra, Yeti Lis Purnamadewi dan Sahara, “Dampak 

Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 

Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia”12. Dalam penelitian 

tersebut, penulis secara luas meneliti tentang pengaruh atau dampak 

program bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi bagi seluruh 

kabupaten tertinggal yang ada di Indonesia. Perbedaan dengan 

permasalahan yang diteliti penulis dalam tesis ini terletak pada objek 

kajian. Dalam jurnal tersebut, objek yang dikaji oleh peneliti adalah 

semua daerah/kabupaten yang tertinggal di Indonesia, sementara dalam 

tesis ini penulis hanya fokus pada salah  satu daerah/kabupaten yang ada 

di Indonesia. Perbedaan selanjutnya terletak pada fungsi bantuan sosial 

yang dibuat oleh pemerintah. Dalam jurnal tersebut, peneliti mengkaji 

tentang pengaruh bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi 

 

12Jurnal Edo Pramana Putra, dkk, ““Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia”. Universitas 

Diponegoro 2, No 4 (2014) 
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khususnya pada kabupaten tertinggal. Sementara penulis dalam tesis ini 

mengkaji tentang efektivitas penyaluran bantuan sosial yang berasal dari 

pemerintah kemudian didistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat 

yang memenuhi kriteria.  

4. Kristina Apriliani Putri, “Efektivitas Pengelolaan Program Sembako 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

di Kecamatan Banyuanik, Kota Semarang”13. Efektivitas pengelolaan 

yang mencakup persiapan perencanaan (planning), proses 

pengorganisasian (organizing), tahap pengarahan (commanding), 

pengendalian (controlling) dan pengkoordinasian (coordinating). Pada 

dasarnya, pelaksanaan program sembako di Kecamatan Banyumanik 

sudah dilaksanakan berdasarkan mekanismeyang ada sehingga memenuhi 

kriteria efektif dalam peningkatan kesejahteraan KPM, karena adanya 

kesesuaian antara rencana dengan hasil yang ingin dicapai di setiap 

tahapan pelaksanaan Program Sembako. Dikatakan masih cukup efektif 

karena masih ada yang harus diperbaiki seperti penyiapan data KPM yang 

masih banyak ditemui data yang tidak sesuai dilapangan, dikarenakan 

koordinasi yang kurang pada saat pengkinian data KPM yaitu di tahap 

persiapan. Peneliti mendapati temuan di lapangan pada tahap 

pemanfaatan, ada penyalahgunaan dana bantuan dimana KPM 

menggunakan dana bantuan bukan untuk membeli barang kebutuhan 

pangan, melainkan untuk keperluan lain, salah satunya yaitu untuk 

membayar hutang kepada e-Warong. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan 

program Sembako yang satunya adalah untuk mengurangi beban 

pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, 

 

13Kristina Apriliani Putri, Tesis. Magister Administrasi Publik, Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik: Univversitas 17 Agustus Semarang 
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bukan untuk pembelian kebutuhan lain misalnya pulsa, rokok, dan barang 

lain selain komoditi pangan. Perbedaan mendasar dengan permasalahan 

yang diteliti dalam tesis ini terletak pada bidang pendekatan keilmuan 

yang digunakan. Dalam tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan 

hukum Islam dalam menganalisis efektivitas penyaluran bantuan sosial 

sembako.  

5. Jurnal Erliyan Redy Susanto, “Rancang Bangun Rekomendasi Penerima 

Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat”14. Dalam 

penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada program BST terdampak 

Covid-19.  Sistem rekomendasi penerima bantuan sosial yang dirancang 

berdasarkan data kesejahteraan rakyat mampu membantu pemerintah 

untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan sosial yang tepat sasaran. 

Data kesejahteraan rakyat yang digunakan sebagai basis pembuatan 

rekomendasi mencakup berbagai variabel, seperti tingkat pendapatan, 

kondisi kesehatan, kondisi pendidikan, dan kondisi lingkungan, sehingga 

memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi sosial-

ekonomi masyarakat. Sistem rekomendasi penerima bantuan sosial ini 

menggunakan algoritma klasifikasi data mining yang memungkinkan 

sistem untuk menghasilkan rekomendasi dengan akurasi yang tinggi. 

Sistem rekomendasi penerima bantuan sosial ini telah diuji coba 

pada data kesejahteraan rakyat di suatu daerah di Indonesia dan berhasil 

memberikan rekomendasi penerima bantuan sosial yang lebih akurat dan 

efektif. Dalam pengembangan sistem rekomendasi penerima bantuan 

sosial ini, masih perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala 

 

14 Erliyan Redy Susanto, dkk. Jurnal, fakultas teknik dan ilmu komputer: Universitas 

Teknokrat Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia 
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guna memastikan sistem tetap sesuai dengan perubahan kondisi sosial-

ekonomi masyarakat. 

 Dengan demikian, sistem rekomendasi penerima bantuan sosial 

berdasarkan data kesejahteraan rakyat dapat menjadi alternatif yang 

efektif bagi pemerintah dalam mengidentifikasi calon penerima bantuan 

sosial yang tepat sasaran dan mampu meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi penyaluran bantuan sosial di Indonesia.  

Model keputusan yang dikembangkan menggunakan data 

kesejahteraan rakyat sesuai dengan indikator kesejahteraan rakyat 

Provinsi Lampung 2019. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini 

terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian tersebut hanya berfokus pada 

salah satu kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada 

masyarakat (BST). Sementara, tesis ini membahas tentang kebijakan 

pemerintah tentang pembagian sembako. Bidang keilmuan yang 

digunakan adalah hukum Islam (Maqasid al-Syari’ah hifdzu al-nafs dan 

hifdzu al-mal).  

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian idealnya memiliki tujuan atau manfaat bagi kehidupan 

manusia. Baik secara ilmiah maupun secara praktis. Beranjak dari permasalahan 

yang telah dikemukakan, tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam permasalahan yang ada dalam tesis ini adalah sebagai berikut:  

1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis sistem penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa 

b. Menganalisis proses penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa 
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c. Menganalisis implementasi maqasid al-syari’ah (hifdzu al-nafs dan 

hifdzu al mal) dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial secara 

evektif di Kabupaten Gowa 

2. Kegunaan Ilmiah Penelitian 

1. Kegunaan Ilmiah  

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada 

pemahaman mendalam dan deskriptif terhadap fenomena yang diteliti. Berikut ini 

adalah beberapa kegunaan ilmiah dari penelitian kualitatif: 

a. Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena 

yang diteliti: Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena 

yang diteliti karena metodenya yang cenderung memperhatikan 

detail-detail kecil yang terkait dengan konteks sosial dan budaya. 

b. Membangun teori baru: Penelitian kualitatif dapat membantu dalam 

pembangunan teori baru karena metodenya yang berfokus pada 

pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan 

mengumpulkan data yang lengkap dan mendalam, peneliti dapat 

mengembangkan teori baru yang lebih komprehensif. 

c. Mengungkapkan pengalaman dan perspektif orang: Penelitian 

kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman dan 

perspektif orang secara lebih mendalam. Ini berguna untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan konteks 

sosial yang dihadapi oleh orang. 

d. Memberikan informasi yang relevan untuk kebijakan publik: 

Penelitian kualitatif dapat memberikan informasi yang relevan untuk 
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pembuat kebijakan publik dalam hal memahami pandangan dan 

pengalaman masyarakat tentang masalah yang dihadapi. 

e. Menguji teori yang ada: Penelitian kualitatif juga dapat digunakan 

untuk menguji teori yang sudah ada. Dengan memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, 

peneliti dapat mengevaluasi kebenaran atau relevansi teori yang ada. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian atas permasalahan yang ditulis dalam tesis 

ini diharapkan dapat mewujudkan hukum Islam yang sholihun likulli zaman wa 

makan yang dewasa ini, hasil pemikiran para ulama sering dikesampingkan oleh 

para pembuat kebijakan. Adanya penilitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan 

baru bagi Pemerintah Daerah setempat khusunya dinas sosial dalam membuat 

strategi dalam penyaluran bantuan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip keIslaman. 

Hal tersebut dimaksudkan agar penyaluran tersebut tepat sasarn sesuai dengan 

tujuan dan fungsi kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial.  

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam dan kontekstual. Berikut 

adalah beberapa kegunaan praktis dari penelitian kualitatif: 

1. Meningkatkan pemahaman tentang fenomena sosial dan budaya: 

Penelitian kualitatif membantu memperdalam pemahaman tentang 

fenomena sosial dan budaya dengan menggali pengalaman dan 

perspektif individu, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya 

yang mempengaruhi fenomena tersebut. 

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan individu dan kelompok: 

Penelitian kualitatif dapat membantu memahami perbedaan dalam 

pengalaman individu dan kelompok dalam konteks sosial dan budaya 



20 
 

 

tertentu. Ini dapat membantu merancang intervensi yang lebih efektif 

untuk memenuhi kebutuhan individu dan kelompok yang berbeda. 

3. Membantu pengembangan teori baru: Penelitian kualitatif dapat 

membantu pengembangan teori baru dengan mendapatkan pemahaman 

yang lebih dalam tentang pengalaman individu dan kelompok, serta 

faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi fenomena tersebut. 

4. Evaluasi program atau kebijakan: Penelitian kualitatif dapat membantu 

mengevaluasi program atau kebijakan dengan mendapatkan 

pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman peserta program atau 

kebijakan tersebut. 

5. Mendukung pengambilan keputusan: Penelitian kualitatif dapat 

memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, 

seperti dalam pengembangan strategi bisnis, desain produk, atau 

kebijakan publik. 

6. Mendapatkan perspektif etis: Penelitian kualitatif memperhatikan 

perspektif etis dalam penelitian, seperti memastikan bahwa partisipan 

merasa aman dan dihormati dalam penelitian, dan memperhatikan 

kerahasiaan data. Ini dapat membantu memastikan bahwa penelitian 

dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Maqasid al-syari’ah (Hifdzu al-nafs dan Hihdzu al-Mal) 

Islam sebagai agama dan sistem kepercayaan memiliki peran yang sangat 

penting dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Salah satu aspek penting dari 

sistem kepercayaan Islam adalah hukum Islam, yang juga dikenal sebagai syariah 

Islam. Hukum Islam memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan masyarakat 

sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, sosial, dan 

budaya15. 

Berikut ini adalah beberapa peran penting hukum Islam dalam mewujudkan 

masyarakat sejahtera: 

a. Menyediakan landasan moral dan etika yang kuat: Hukum Islam 

memberikan pedoman moral dan etika yang jelas bagi individu dan 

masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam mengajarkan nilai-nilai seperti 

keadilan, kesetaraan, solidaritas, saling menghormati, dan saling tolong 

menolong, yang merupakan landasan yang sangat penting dalam 

mewujudkan masyarakat sejahtera. 

b. Mengatur hubungan antarindividu dan masyarakat: Hukum Islam 

memberikan pedoman yang jelas tentang hubungan antara individu 

dalam masyarakat, serta hubungan individu dengan negara. Hukum 

Islam memastikan bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab 

yang jelas, serta memberikan aturan yang mengatur tata cara 

berinteraksi dengan orang lain. 

c. Mendorong keadilan dan kesejahteraan ekonomi: Hukum Islam 

memiliki aturan yang sangat jelas dalam hal ekonomi. Dalam hukum 

 

15 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press., 2000)., 

h. 7. 
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Islam, kepemilikan aset dan sumber daya diatur secara adil dan 

seimbang, serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya 

didistribusikan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat. 

Hukum Islam juga mendorong kemandirian dan memastikan adanya 

jaminan sosial bagi yang membutuhkan. 

d. Mengatur sistem politik dan pemerintahan: Hukum Islam memberikan 

prinsip-prinsip yang jelas tentang sistem politik dan pemerintahan, serta 

mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Hukum Islam 

memastikan bahwa sistem politik dan pemerintahan didasarkan pada 

keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. 

e. Menjaga keamanan dan ketertiban: Hukum Islam memastikan bahwa 

setiap individu dan masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi dari 

berbagai ancaman. Hukum Islam memberikan aturan dan sanksi yang 

jelas untuk tindakan kriminal dan kejahatan lainnya, serta memberikan 

perlindungan bagi yang membutuhkan16. 

Secara keseluruhan, hukum Islam memiliki peran yang sangat penting 

dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Hukum Islam memberikan pedoman 

moral dan etika yang kuat, mengatur hubungan antarindividu dan masyarakat, 

mendorong keadilan dan kesejahteraan ekonomi, mengatur sistem politik dan 

pemerintahan, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Seluruh aspek tersebut 

terangkum dalam satu disiplin ilmu maqasid al-syari’ah.  

Defenisi maqasid al-syari’ah senantiasa mengalami pergerakan dan 

perubahan pada setiap generasi. Abu Ishaq al-Syatibi adalah tokoh yang dikenal 

sebagai pelopor kajian maqasid al-syari’ah. Meskipun pada dasarnya, kajian 

 

16 Nufi Mu’tamar Almahmudi, "Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam 

Perspektif Hukum Islam", Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 1. No. 2 (2019)., h. 

5.  
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tersebut sudah populer dikalangan para ulama sebelum al-Syatibi lahir di dunia. 

Sebelum dipopulerkan oleh al-Syatibi, para ulama memehami maqasid al-syari’ah 

sebagai suatu konsep yang sederhana. Para ulama pada waktu itu cenderung 

memahami maqasid al-syari’ah sebagai suatu  hikmah, tujuan, mendatangkan 

kemaslahatan serta menolak kerusakan (mafsadat)17. 

Term maqashid al-syari’ah merupakan bentuk plural (jama’) dari kata 

“maqshid” mengandung makna “al-hadaf” (tujuan), “al-garad” (sasaran), “al-

mathlub” (sesuatu yang dituntut) serta “al-gayah” (tujuan akhir)18. Wahbah 

Zuhaili mengemukakan bahwa maqashid al-syari’ah merupakan konsep al-

‘ammah (umum) yang mengatur tentang keselamatan manusia19. Keselamatan 

tersebut dicapai melalui kemaslahatan yang ingin dicapai dalam konsep maqashid 

al-syari’ah..   

Penggunaan term maqasid al-syari’ah sebagaimana yang diijelaskan oleh 

Nuruddin al-Khadimi dalam salah satu karyanya Maqasid fi al-Madzhab al-Maliki 

mengandung beberapa makna. Ditinjau dari segi wacana ilmiah dalam bidang 

keilmuan Islam seperti hadits, tafsir dan ushul fiqh, maka sejarah munculnya 

dikembalikan pada masa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw. Hal 

tersebut karena istilah al-maqasid banyak dijumpai dalam al-Qur’an maupun al-

Hadits. Sementara maqasid al-syari’ah sebagai salah satu disiplin ilmu khusus 

 

17 Umar bin Saleh bin Umar, Maqasid asy-Syari’ah ‘ind al-Imam Al-‘Izz Bin ‘Abd as-Salam 

(Urdun: Daar an-Nafa’iz, 2003).,h. 88 

18 Nispan Rahmi, "Maqasid al-Syari’ah: Melacak Gagasan Awal", Syariah Jurnal Hukum 

dan Pemikiran 17, no.2 (2018).,h. 160 

19 Wahbah Zuhaili, Nazariat Al Darurah Al Syar’iyyah, Muqaranah Ma’a al-Qanun al- 

Wad’I, Edisi Indonesia, Konsep Darurat dalam Hukum Islam, Terj. Said Agil Hasan Al Munawwar 

dan M. Hadri Hasan (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)., h. 47. 
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disandarkan kepada Imam al-Syatibi yang memuat satu bab khusus tentang 

maqasid al-syari’ah dalam karyanya20.  

 Substansi yang ditawarkan oleh konsep maqasid al-syari’ah adalah 

kemaslahatan. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa maqasid al-

syari’ah berfungsi untuk menghindarkann manusia dari kerusakan serta 

mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia. Kemaslahatan tersebut 

dicapai dengan jalan kebenaran, keadilan dan kebajikan21. Lebih lanjut, Abdul 

Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa tujuan utama Syari’ (Allah swt) 

menetapkan Syari’at (hukum Islam) adalah untuk menegakkan kemaslahatan bagi 

manusia serta menolak kemudharatan22.  

Pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf menekankan pada 

tujuan utama Syari’ (hukum Islam) adalah untuk menegakkan kemaslahatan bagi 

manusia serta menolak kemudharatan. Kemaslahatan dalam pandangan Khallaf 

meliputi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, 

dan harta benda. Hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah swt, menurut 

Khallaf, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dan untuk 

membantu manusia mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di 

akhirat. 

Menolak kemudharatan artinya mencegah tindakan atau perilaku yang dapat 

membahayakan manusia atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hukum-

hukum Islam juga bertujuan untuk mencegah dan menghindari tindakan-tindakan 

yang merugikan dan membahayakan manusia, seperti perbuatan dosa dan kejahatan 

 
20 Ahmad Musyahid, "Korelasi Maqảshid al-Syar ị’ah dengan Metode Penetapan Hukum", 

Jurnal Hukum Diktum 12, no.1 (2014), h., 38. 

21Ibn al-Qayyim al-Jauziyah al-Jauziyah, I’lām al- Muwaqqi‟in (Kairo: Dar al-Kutub al-

Hadis, 1969).h. 177. 

22Abd. Al-Wahab Khallaf, Imu Ushul Fiqh, III (Kuwait: Mathba‟ al-Nasyr, 1977).h. 216. 
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Secara keseluruhan, menurut Abdul Wahhab Khallaf, tujuan utama Syari’at 

(hukum Islam) adalah untuk mendorong kemaslahatan dan menghindari 

kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu, hukum-hukum Islam harus diterapkan 

dengan penuh pengertian dan pemahaman yang benar, agar dapat memberikan 

manfaat bagi manusia serta melindungi mereka dari bahaya dan kemudharatan. 

Kata maqashid adalah bentuk jama’ dari kata maqshid dan maqshad, kedua 

kata tersebut merupakan bentuk mashdar mimi yang asal katanya dari fi’il madhi 

qashada23. Allah SWT berffirman QS An-Nahl/16: 9. 

ىكُمْ اَجَْْعِيَْْ   رٌ وَۗلَوْ شَاۤءَ لََدَه بِيْلِ وَمِن ْهَا جَاۤىِٕ    ࣖوَعَلَى اللّهِٰ قَصْدُ السَّ

Terjemahnya: 

 “Dan kekuasaan Allah untuk memberikan petunjuk menuju jalan yang 

lurus, meskipun terdapat (jalan) yang menyimpang. Dan jika Allah 

menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke-jalan yang 

benar)”24 

Sementara kata Syari’ah memiliki beberapa makna, diantaranya ad-din, al-

millah, al-minhaj dan at-tariqoh25. Allah swt berfirman dalam QS Asy-Syura/42: 

13.  

نَا   الِيَْكَ ... ى بهِ نُ وْحًا وَّالَّذِيْ   اوَْحَي ْ  شَرعََ لَكُمْ مِٰنَ الدِٰيْنِ مَا وَصهٰ

Terjemahnya: 

“Allah telah menetapkan pada kalian tentang agama yang telah 

diwasiatkan-Nya kepada Nuh beserta apa yang telah kami wahyukan 

kepada engkau(Muhammad)...”26 

Dr. Manna ‘al-Qaththan dalam kitabnya at-Tasyri’ wa al-Fiqih fi al-Islam 

yang dikutip dari kitab Kasysyaf al-Istilahat mendefenisikan bahwa syari’at adalah: 

segala sesuatu yang disyari’atkan oleh Allah swt kepada hamba-hamba-Nya dari 

 

23Syauqi Dhaif, al-Mu’jam al-Wasith (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011)., h. 

347 

24Terjemahan Al-Qur’an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 

25Jamaluddin Muhammad bin Mukrom ibnu Mandzur, Lisan Al Arab (Mesir: Daar al Fikri, 

1990)., h. 147 

26Terjemahan Al-Qur’an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 
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hukum-hukum yang telah dibawa oleh para nabi, baik yang berkaitan dengan 

keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq serta aturan dalam kehidupan”.27 

Teori Maqashid tidak dapat terpisahkan oleh teori Mashlahah. Hal itu 

karena cita-cita yang ingin dicapai oleh maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan 

atau kesejahteraan28. Ulama ushul fikih memberikan defenisi bahwa syari’ah adalah 

Khitab (ketentuan) Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang meliputi 

tuntutan, pilihan, serta ketetapan29. Lebih lanjut, Mahmud Syaltut dalam salah satu 

karyanya al-Islam Aqidah wa Syari’ah memberikan penjabaaran bahwa: Syari’ah 

adalah sejumlah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia sebagai pedoman 

dalam berinteraksi dengan Tuhan dan sesama manusia, lingkungan serta 

kehidupannya di dunia.30 

 Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islami, mendefenisikan 

maqasid al-syari’ah sebagai makna dan tujuan yang dipelihara oleh syari’at dalam 

seluruh atau sebagian hukumnya, atau dengan kata lain bahwa maqasid al-syari’ah 

adalah tujuan akhir dari suatu hukum  beserta rahasia-rahasia yang diletakkan oleh 

Syari’ (pembuat hukum) atas setiap hukum-Nya.31  

 Pada saat penulisan buku-buku ushul fiqh, kajian maqasid al-syari’ah 

belum menjadi disiplin ilmu yang independen. Pada saat itu, defenisi maqasid al-

syari’ah belum ditemukan secara spesifik oleh kalangan ulama. Para ulama klasik 

menggunakan term yang sama antara maqasid dan al-mashlahah. Disisi lain, al-

 

27Ahmad Sarwat, Maqoshid Syari’ah, Cetakan Pertama  (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 

2019) h., 32.  

28Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah menurut al- Syatibi (Jakarta: Rawali Press, 

1996), h. 69.  

29Abdul Wahab khallaf, kaidaah-kaidah hukum Islam, ilmu ushul fiqh, artinya (Cet. VII: 

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.144. 

30Mahmud Syaltut, al-Islam, Aqidah wa Syari’ah, (Mesir: Dar al- Qalam, 1966), h. 12. 

31Wahbah al-Zuhaili Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut:Dar al-Fikr, 1986), h.1017.  
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mashlahah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan maqasid al-syari’ah 

karena maqasid merupakan tujuan akhir dari al-mashlahah.  

Kesimpulan sederhana dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para 

ulama adalah bahwa maqasid al-syari’ah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh 

pembuat hukum dalam hal ini Allah swt. Tujuan Allah swt membuat hukum adalah 

untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan 

diantara umat manusia dapat terwujud apabila lima unsur yang ada dalam maqasid 

al-syari’ah di implementasikan dalam kehidupan manusia. Kelima unsur itu adalah 

hifdzu al-din (menjaga agama), hifdzu al-nafs (menjaga jiwa), hifdzu al-‘aql 

(menjaga akal), hifdzu al-nasl (menjaga keturunan) dan hifdzu al-mal (menjaga 

harta). Kesejahteraan dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat erat 

kaitannya dengan prinsip hifdzu al-nafs (menjaga jiwa) dan hifdzu al-mal (menjaga 

harta).  

1. Melindungi Jiwa (Hifdzu al-nafs) 

Secara etimologi, makna hidzu al-nafs adalah menjauhkan manusia dari 

segala aspek yang berpotensi untuk mengancam kelangsungan hidup manusia serta 

memastikan manusia tetap hidup32. Dalam kepustakaan Islam, istilah al-nafs 

memiliki beberapa makna, diantaranya: jiwa, nyawa, ataupun tubuh manusia33. 

Prinsip-prinsip yang ada dalam hidzu al-nafs diaktualisasikan dengan menjauhkan 

segala potensi yang dapat mengancam kehidupan manusia. 

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan menjalani kehidupannya 

secara aman. Konsep Islam tentang hidzu al-nafs (memelihara jiwa) merupakan 

cita-cita mulia yang ditawarkan oleh Islam. Memelihara jiwa diimplementasikan 

 

32Nuruddun Al-Mukhtar Al-Khadimi, Al-Munasabah Al-Syar’iyyah Wa Tatbiquha 

AlMu‟asirah (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2006)., h. 77. 

33Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2003)., h. 46. 
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dengan cara melindungi manusia dari keselamatan nyawa, anggota tubuh, maupun 

mendapatkan kehormatan. Dalam Q.S al-Maidah/5: 32, Allah swt. berfirman: 

 

نَا  لِكَ  مِنۡ أَجۡلِ ذَ  ءِي  إِسۡرَ   بنَِیۤ   عَلَىه   كَتَ ب ۡ ا بغَِ   ۥأنََّهُ   لَ هٰ اَ    لَۡۡرۡضِ ٱ  ینَ فۡسٍ أوَۡ فَسَادࣲ فِ   یِۡ مَن قَ تَلَ نَ فۡسََۢ فَكَأَنََّّ
اَۤ أَحۡ   اهَايَ ا وَمَنۡ أَحۡ ع  يجَِْ   لنَّاسَ ٱقَ تَلَ   هُم  ی  ثَُُّ إِنَّ كَثِ   نَ هتِ يِٰ لۡب َ ٱبِ   لنَُااۚ وَلَقَدۡ جَاۤءَتۡۡمُۡ رُسُ ع  يجَِْ   لنَّاسَ ٱ  ايَ فَكَأَنََّّ ن ۡ ا مِٰ
  لَمُسۡرفُِونَ  لَۡۡرۡضِ ٱ فِی لِكَ هٰ  بَ عۡدَ ذَ 

 

Terjemahnya: 

“berdasarkan hal itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, 

bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, bukan karena orang itu 

membunuh orang lain, atau melakukan perbuatan yang menyebabkan 

kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. 

Barang siapa memelihara kehidupan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah 

memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah 

datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 

jelas Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas 

di bumi.”34  

Ayat tersebut secara khusus diperingatkan bagi Bani Israil, akan tetapi 

berlaku secara umum kepada seluruh umat manusia. Menurut At-Thabari, 

pemaknaan membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh seluruh umat 

manusia adalah apabila yang dibunuh adalah nabi atau orang-orang yang beriman. 

Hal itu disebabkan karena para nabi dan orang-orang beriman merupakan utusan 

Allah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat35. 

Pernyataan "membunuh satu jiwa sama halnya dengan membunuh seluruh 

umat manusia" berasal dari Q.S Al-Maidah ayat 32 menunjukkan bahwa dalam 

Islam, setiap kehidupan manusia sangat dihargai dan dilindungi. Namun, terdapat 

pemaknaan bahwa pernyataan tersebut khususnya merujuk pada kasus pembunuhan 

terhadap nabi atau orang-orang yang beriman. 

 

34Terjemahan Al-Qur’an Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 

35Abu Ja‟far Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari, Jami‟ Al-Bayan Fi Tafsir al-Qur’an, jilid 

5., h. 761. 
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Islam memandang bahwa nabi dan orang-orang beriman sebagai utusan 

Allah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. hal tersebut 

karena Nabi dan orang-orang beriman membawa ajaran-ajaran dan petunjuk Allah 

untuk memandu manusia dalam hidupnya, dan membantu mengarahkan manusia 

menuju jalan kebenaran. 

Apabila seseorang membunuh nabi atau orang-orang yang beriman, maka 

itu bukan hanya membunuh satu individu, tetapi juga merusak pengaruh dan 

keberadaan orang tersebut yang sangat berarti bagi masyarakat. Hal ini dapat 

berdampak buruk bagi masyarakat dan bahkan bisa mengancam keseluruhan umat 

manusia karena kehilangan arahan dan petunjuk dari utusan Allah. 

Dalam konteks ini, pernyataan "membunuh satu jiwa sama halnya dengan 

membunuh seluruh umat manusia" dapat diartikan bahwa pembunuhan terhadap 

nabi atau orang-orang yang beriman memiliki dampak yang sangat serius dan dapat 

merusak keberlangsungan hidup masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. 

Nilai dan kehormatan setiap kehidupan manusia, baik itu nabi atau manusia 

biasa memiiki kedudukan tinggi dalam Islam. Ajasan yang ditawarkan oleh agama 

Islam mengecam segala bentuk kekerasan dan pembunuhan yang tidak dibenarkan 

secara syari'ah. 

Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsip hidzu al-nafs termasuk 

dalam kategori dasar dalam ajaran Islam. Lebih lanjut, Imam al-Ghazali 

menekankan bahwa semua hukum/kebijakan yang bertujuan untuk melindungi jiwa 

termasuk dalam kategori hukum atau syari’at Islam36.    

"hifdzu al-nafs" dalam bahasa Arab berarti "melindungi diri" atau 

"memelihara diri". Dalam Maqasid al-syari’ah, hifdzu al-nafs adalah salah satu dari 

tujuan-tujuan (maqasid) yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam. 

 

36Masdar F. Masud, Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam (Jakarta: 

Alvabet, 2010)., h. 141. 
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Maqasid al-syari’ah adalah filosofi hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan 

(maqasid) dari hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut dapat membantu 

masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Hifdzu al-nafs adalah salah satu dari 

tujuan-tujuan tersebut, yang berfokus pada melindungi dan memelihara kesehatan 

dan kebahagiaan individu. 

Penerapan hifdzu al-nafs dalam Maqasid al-syari’ah memfokuskan pada 

bagaimana hukum Islam dapat membantu individu untuk menjaga kesehatan fisik, 

mental, dan spiritual mereka, serta membantu mereka untuk mencapai kebahagiaan 

dan kesejahteraan. Ini bisa meliputi aspek-aspek seperti makan yang sehat, 

olahraga, tidur yang cukup, dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri 

atau orang lain. 

Secara keseluruhan, hifdzu al-nafs dalam Maqasid al-syari’ah 

memfokuskan pada bagaimana hukum Islam dapat membantu individu untuk hidup 

secara seimbang dan sejahtera, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Sebagai 

bagian dari filosofi Maqasid al-syari’ah, penerapan Hifdzu al-nafs memerlukan 

interpretasi yang benar dan tepat dari hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut 

dapat diterapkan dalam situasi dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa 

ulama dan pakar hukum Islam memfokuskan pada bagaimana memahami dan 

menerapkan Hifdzu al-nafs dalam Maqasid al-syari’ah dalam konteks modern. 

Sebagai contoh, dalam konteks modern, beberapa ulama memfokuskan 

pada bagaimana memahami dan menerapkan hukum tentang merokok, karena 

merokok dapat merugikan kesehatan dan kebahagiaan individu. Beberapa ulama 

juga memfokuskan pada bagaimana memahami dan menerapkan hukum tentang 

olahraga dan aktivitas fisik, karena olahraga dan aktivitas fisik dapat membantu 

menjaga kesehatan dan kebahagiaan individu. 
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Secara keseluruhan, penerapan Hifdzu al-nafs dalam Maqasid al-syari’ah 

memerlukan interpretasi yang tepat dan mempertimbangkan situasi dan konteks 

modern. Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan 

bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam situasi dan konteks yang 

berbeda. 

2.Melindungi Harta (Hifdzu al-Mal) 

Konsep hifdzu al-mal dalam hukum Islam merujuk pada perlindungan 

terhadap harta benda seseorang atau kelompok dari kerusakan, kehilangan, atau 

pencurian. Hifdzu al-mal merupakan salah satu prinsip dasar hukum Islam yang 

penting, karena Islam menghargai kepemilikan dan kebebasan individu untuk 

memiliki harta benda. Dalam pandangan Islam, kekayaan dan harta benda 

merupakan anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan 

baik sesuai dengan tuntunan agama. 

Melindungi harta (Hifdzu al-Mal) merupakan salah satu prinsip penting 

yang ada dalam maqasid al-syari’ah. Allah Swt berfirman dalam QS al-Kahfi/18:46 

تُ خَیٌْ عِندَ ربَِٰكَ ثَ وَابًً وَخَیٌْ أَ  لِحهَ قِيهَتُ ٱلصَّه نْ يَا ۖ وَٱلْبهَ ةِ ٱلدُّ مَلً ٱلْمَالُ وَٱلْبَ نُونَ زيِنَةُ ٱلْْيََ وه  
 

Terjemahnya:  

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadi harapan”.37 

 Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan menguasai harta 

kekayaan dalam rangka mempertahankan hidup. Oleh karena itu, pemerintah 

sebagai pemegang kekuasaan memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan 

maupun mengembangkan ekonomi masyarakat. Hal itu dilakukan agar semua 

masyarakat dapat mempertahankan hidupnya.  

 

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Cordoba 

International-Indonesia, 2019), h. 408 
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Selain memberdayakan ekonomi rakyat, pemerintah harus memberikan 

perlindungan terhadap seluruh warga. Implementasi dari prinsip (Hifdzu al-Mal) 

adalah memastikan seluruh masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak dari 

harta yang dimiliki. Memastikan rakyat menjalani kehidupan secara aman dan layak 

merupakan langkah utama untuk mewujudkan kesejahteraan.  

Prinsip yang ingin dicapai oleh konsep maqasid al-syari’ah sebagai 

seperangkat hukum Islam adalah terbentuknya keadilan dan kemaslahatan dalam 

kehidupan bermasyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan 

tatanan sosial. Dalam kaitannya dengan suatu negara, maka kepala negara dalam 

membuat hukum harus menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam maqasid 

al-syari’ah.  

Sebagai bagian dari filosofi maqasid al-syari’ah, penerapan hifdzu al-nafs 

memerlukan interpretasi yang benar dan tepat dari hukum Islam dan bagaimana 

hukum tersebut dapat diterapkan dalam situasi dan konteks yang berbeda. Oleh 

karena itu, beberapa ulama dan pakar hukum Islam memfokuskan pada bagaimana 

memahami dan menerapkan hifdzu al-nafs dalam maqasid al-syari’ah dalam 

konteks modern. 

Sebagai contoh, dalam konteks modern, beberapa ulama memfokuskan 

pada bagaimana memahami dan menerapkan hukum tentang merokok, karena 

merokok dapat merugikan kesehatan dan kebahagiaan individu. Beberapa ulama 

juga memfokuskan pada bagaimana memahami dan menerapkan hukum tentang 

olahraga dan aktivitas fisik, karena olahraga dan aktivitas fisik dapat membantu 

menjaga kesehatan dan kebahagiaan individu. 

Secara keseluruhan, penerapan hifdzu al-nafs dalam maqasid al-syari’ah 

memerlukan interpretasi yang tepat dan mempertimbangkan situasi dan konteks 

modern. Ini memerlukan pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan 
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bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam situasi dan konteks yang 

berbeda. 

Kehidupan masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan (maslahat) apabila 

lima hal yang menjadi konsep dalam maqasid al-syari’ah terpenuhi. Alasan utama 

yang menjadi ukuran adalah lima konsep dasar yang ada dalam  maqasid al-

syari’ah merupakan kebutuhan dasar setiap individu dalam mempertahankan 

kehidupan di dunia. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka akan 

mempengaruhi keberlangsungan hidup yang dijalani masyarakat.  

Pada umumnya, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan yang berurutan 

secara hierarki, yaitu: (necessities/primer), (requirement/sekunder) dan 

(beautification/tersier)38. Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI), kata maslahat 

memiliki makna yang berbeda dengan kemaslahatan. Kata maslahat bermakna: 

“segala sesuatu yang mendatangkan faeda atau kebaikan”. Sementara kemaslahatan 

memiliki makna “kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan”. Dari defenisi 

tersebut, dapat dipahami bahwa maslahat masuk dalam kategori kata dasar 

sementara kemaslahatan masuk dalam kategori kata benda39. Al-Ghazali 

memberikan penjelasan bahwa makna awal dari kata maslahah adalah “segala 

sesuatu yang dapat mendatangkan hakikat”40.  

Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Syatibi membagi tingkat kemaslahatan 

menjadi tiga macam yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan 

tahsiniyat41. 

 

38Abd al-Maliki ibn Yusuf Abu al-Ma’ali al-Juwaini, al-Burhan fi ushul al-fiqh, jilid II, 

(Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H), h. 923. 

39Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1996), cet.Ke-2, h. 634. 

40 Abu Hamid Al-ghazali, Al-mustashfa min 'ilm Al-ushul, (Beirut: Dar Al-ma‟arifah, 

1993), jilid 2, h. 483. 205-218 

41Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2014).h. 233. 
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(a) Maslahah Dlaruriyyah 

Maslahah Dlaruriyyah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam 

rangka mewujudkan kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Apabila hal tersebut 

tidak dilaksanakan akan menyebabkan kerusakan bahkan membahayakan 

keberlangsungan hidup seperti makan, minum, shalat, puasa, serta ibada-ibadah 

lainnya. 

Dlaruriyyat merupakan kebutuhan dasar (primer) yang tidak terlepas dari 

kehidupan manusia. Dalam syari’at, Dlaruriyyah merupakan hal yang paling utama 

dibandingkan dengan dua unsur lainnya (Hajiyyah dan Tahsiniyyah). Apabila 

kebutuhan dasara (dlaruriyyah) tidak dipenuhi akan berakibat pada rusaknya  

hajiyyat dan tahsiniyyat. Sebaliknya apabila hajiyyah dan tahsiniyyah tidak dapat 

dipenuhi tidak akan mempengaruhi kedudukan dlaruriyyah.  

Dlaruriyyat atau kebutuhan dasar merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang 

sangat penting dan harus dipenuhi agar manusia bisa hidup dan bertahan hidup. 

Kebutuhan ini termasuk hal-hal seperti makanan, air, pakaian, tempat tinggal, 

kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dalam Syari’at, dlaruriyyat dianggap 

sebagai hal yang paling utama dan prioritas dibandingkan dengan dua unsur 

lainnya, yaitu hajiyyah dan tahsiniyyah. 

Maksud dari pernyataan bahwa dlaruriyyat merupakan hal yang paling 

utama dibandingkan dengan hajiyyah dan tahsiniyyah adalah bahwa kebutuhan 

dasar harus dipenuhi terlebih dahulu agar manusia bisa hidup dan bertahan hidup, 

sementara kebutuhan yang lebih rendah, seperti hajiyyah dan tahsiniyyah, bisa 

ditinggalkan atau ditangguhkan jika memang diperlukan. 

Contoh ilustrasi sederhana: Apabila seseorang tidak memiliki makanan dan 

air, maka kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan dapat membahayakan nyawanya. 

Namun, jika seseorang tidak memiliki peralatan rumah tangga yang memudahkan 
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hidupnya atau kegiatan hiburan yang menyenangkan, ia masih bisa hidup dan 

bertahan hidup. 

Apabila kebutuhan hajiyyah dan tahsiniyyah tidak terpenuhi, hal ini tidak 

akan mempengaruhi kedudukan Dlaruriyyat. Sebagai contoh, jika seseorang tidak 

memiliki akses menuju kegiatan hiburan, ini tidak akan mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertahan hidup. Namun, jika seseorang tidak memiliki akses 

untuk mengkonsumsi makanan dan air yang cukup, hal ini akan membahayakan 

hidupnya. 

Islam memandang bahwa memenuhi kebutuhan dasar (dlaruriyyat) sebagai 

kewajiban dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, dalam masyarakat Islam, 

diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke 

kebutuhan dasar mereka, sehingga mereka bisa hidup dengan layak dan terhindar 

dari kemiskinan atau penderitaan. 

(b) Maslahah Hajiyyah 

Berbeda dengan dlaruriyyah, maslahah hajiyyah merupakan suatu pilihan 

yang sebaiknya dilaksanakan dalam rangka menghindari kesulitan. Apabila hal 

tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan menimbulkan kerusakan, akan tetapi 

dapat menimbulkan adanya masyaqqah atau kesempitan.  

Maslahah hajiyyah merujuk pada kepentingan-kepentingan yang bersifat 

membantu atau memudahkan hidup manusia. Maslahah ini tidak termasuk dalam 

kategori kebutuhan dasar atau dlaruriyyat, namun masih dianggap penting untuk 

memenuhi kebutuhan manusia dalam hidup sehari-hari42. Contohnya, penggunaan 

transportasi umum atau kendaraan pribadi untuk bepergian bukanlah kebutuhan 

dasar, namun dapat membantu memudahkan hidup manusia yang ingin bepergian 

dari satu tempat ke tempat lain. 

 

42 Cik Hasan Bisri, Maslahah Mursalah sebagai Dalil dan Metode Ijtihad, Hikmah: Journal 

of Islamic Studies, 2.16 (2020), h. 7. 
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Maksud dari pernyataan bahwa maslahah hajiyyah merupakan suatu pilihan 

yang sebaiknya dilaksanakan dalam rangka menghindari kesulitan adalah bahwa 

meskipun maslahah hajiyyah tidak termasuk dalam kebutuhan dasar, manusia 

dianjurkan untuk melaksanakannya untuk menghindari kesulitan atau kesulitan 

yang lebih besar. 

Sebagai contoh, jika seseorang harus bepergian jauh untuk urusan penting 

seperti pekerjaan atau bisnis, penggunaan kendaraan dapat dianggap sebagai 

maslahah hajiyyah. Meskipun tidak wajib untuk menggunakan kendaraan untuk 

bepergian, namun jika seseorang memilih untuk tidak menggunakan kendaraan dan 

memilih untuk berjalan kaki, hal ini dapat menimbulkan kesulitan yang lebih besar 

seperti kelelahan atau keterlambatan dalam urusan penting tersebut. 

Oleh karena itu, meskipun maslahah hajiyyah tidak termasuk dalam 

kategori kebutuhan dasar atau dlaruriyyat, manusia dianjurkan untuk 

melaksanakannya untuk memudahkan hidupnya dan menghindari kesulitan yang 

tidak perlu. 

Maslahah Hajiyyah merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 

untuk memudahkan kehidupan manusia, seperti transportasi, komunikasi, dan 

peralatan rumah tangga. Sedangkan tahsiniyyah merujuk pada kebutuhan-

kebutuhan yang membuat hidup lebih indah dan menyenangkan, seperti kegiatan 

hiburan, olahraga, dan kegiatan seni. 

(c) Maslahah Tahsiniyyah  

Maslahah tahsiniyyah merupakan suatu tindakan yang tidak mencapai taraf 

dan kategori dari dua tingkatan sebelumnya (dlaruriyyah dan hajiyyah). Yang 

masuk dalam kategori tahsiniyyah  adalah hal yang apabila dilaksanakan akan 

mendatangkan kesempatan dalam suatu aktivitas yang dilaksanakan.  
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Mashlahah tahsiniyyah adalah kepentingan yang bersifat lebih tinggi dari 

maslahah hajiyyah.43 Kepentingan yang berkaitan dengan keindahan, 

kesempurnaan, atau kesejahteraan spiritual dan sosial manusia. Maslahah 

tahsiniyyah ini tidak termasuk dalam kategori kebutuhan dasar atau dlaruriyyat, 

namun memiliki nilai penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Salah satu aktivitas manusia yang masuk dalam kategori tahsiniyyah, 

kegiatan seni, kegiatan olahraga, atau kegiatan sosial adalah contoh dari maslahah 

tahsiniyyah. Meskipun tidak wajib untuk melaksanakan kegiatan tersebut, namun 

kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang positif bagi kesehatan fisik dan 

mental manusia serta meningkatkan kualitas hidupnya. 

Selain itu, maslahah tahsiniyyah juga berkaitan dengan kepentingan-

kepentingan yang bersifat estetis, seperti seni rupa, musik dan arsitektur. Keindahan 

dan keharmonisan dalam lingkungan sosial dan fisik juga termasuk dalam maslahah 

tahsiniyyah. maslahah tahsiniyyah tidak boleh dilakukan dengan cara yang 

bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moralitas yang tinggi. Sebagai contoh, 

kegiatan seni atau olahraga yang mengandung unsur pornografi, kekerasan atau 

perjudian tidaklah dianggap sebagai maslahah tahsiniyyah yang diperbolehkan 

dalam Islam. setiap perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang hamba mengandung 

nilai-nilai moralitas yang tinggi dan tidak membawa dampak negatif bagi individu 

dan masyarakat secara keseluruhan. 

Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin harus mengedepankan 

kemaslahatan masyarakat. Dalam salah satu qaidah ushul-al-fiqh dijelaskan bahwa: 

 تصرف الإمام منوط بً المصلحة  
Artinya: “kebijakan pemimpin harus mengacu pada kemashlahatan”.  

 

43 Kholid Hidayatullah, ‘Mazhab Ulama dalam Memahami Maqashid Syari'ah’, Ulul 

Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1.1 (2017)., h.9. 
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Kaidah diatas dapat diartikan  bahwa  keputusan seorang  pemimpin dalam 

suatu negara senantiuasa berorientasi pada kebaikan  masyarakat karena  seorang  

pemimpin  merupakan orang  yang  memiliki kekuasaan terhadap yang 

dipimpinnya44.  Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang 

pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. 

Jika kita berpegang kepada kaidah diatas, maka apa yang akan diputuskan oleh  

seorang  pemimpin  atau  kebijakan  apa  yang  akan  diambil  haruslah  memiliki 

orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya. 

Salah satu kebijakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat 

adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat 

miskin.  

Konsep maslahah dalam hukum Islam merupakan hassil ijtihad. Salah satu 

metode yang digunkan adalah maslahah mursalah. Konsep ini merupakan metode 

untuk menggali hukum atas problematika umat yang hukumnya tidak termaktub 

secara eksplisit dalam nas. 

Berdasarkan analisa Muhammad Khalid Mas’ud, konsep maslahah yang 

ditawarkan oleh al-Syatibi merupakan intensi legislasi yang berupaya untuk 

membebaskan teori hukum Islam dari bentuk analogi khusus. Al-Syatibi 

memandang bahwa kemaslahatan mencakup beberapa kriteria yang harus dicapai. 

Kemaslahatan harus bersifat universal, mutlak dan mencakup salah tiga dari 

kategori primer, sekunder dan komplementer dengan mementingkan agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta benda45.   

 

44Achmad Musyahid, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif  Kaidah Fikih : 

Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 

1. no.1 (2021), h., 123.  

45 Muhammad Mas’ud Khalid, Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Surabaya: 

Al-Ikhlas, 1995)., h. 387 
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Kaidah Maṣlaḥah adalah sebuah prinsip hukum Islam yang dikembangkan 

oleh ulama al-Juwaini pada abad ke-5 Hijriyah (11 Masehi). Prinsip ini kemudian 

dikembangkan lebih lanjut oleh ulama lain, termasuk Abu Hamid al-Ghazali46. 

Secara umum, prinsip ini menyatakan bahwa hukum-hukum Islam seharusnya 

ditetapkan untuk mencapai kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menghindari 

kemudaratan (mafsadah) bagi masyarakat. Prinsip ini memandang bahwa tujuan 

akhir dari hukum Islam adalah untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat, bukan hanya mengikuti hukum dan peraturan tanpa pertimbangan 

terhadap kemaslahatan. 

Al-Ghazali mengembangkan prinsip ini lebih lanjut dengan menekankan 

pentingnya prinsip kemaslahatan dalam menjalankan hukum Islam. Ia 

mengungkapkan bahwa dalam menetapkan hukum, para ulama harus 

mempertimbangkan tujuan akhir dari hukum itu sendiri, yaitu kemaslahatan 

masyarakat. Al-Ghazali juga menyatakan bahwa jika hukum Islam menyebabkan 

kerugian atau kesulitan bagi masyarakat, maka hukum tersebut harus disesuaikan 

atau dimodifikasi agar dapat memenuhi prinsip kemaslahatan. 

Selain itu, al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan 

antara prinsip kemaslahatan dengan prinsip keadilan (ʿadl) yang lebih luas47. Al-

Ghazali berpendapat bahwa hukum Islam harus tetap berdasarkan prinsip keadilan 

dan tidak boleh mengabaikan kemaslahatan yang lebih besar dari masyarakat secara 

keseluruhan. 

Kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan dengan menyiapkan fasilitas 

yang menjadi penunjang seperti memenuhi segala kebutuhan masyarakat serta 

distribusi bantuan yang menyeluruh. Dalam hal ini, al-Ghazali berpandangan 

 

46 al-Rāzī, Al-Maḥṣūl Fī ʿIlm Uṣūl Al-Fiqh, Vol. III (t.pt).,h. 1247 

47 Edi Kurniawan,"Distorsi Terhadap Maqasid al-Syari’ah di Indonesia", ‘al-Risalah’, 18.2 

(2018),.h. 5 
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bahwa iman merupakan urutan utama dalam maqasid al-syari’ah. Alasan mendasar 

adalah karena iman merupakan kaidah pokok untuk kebahagiaan manusia. Selain 

itu, iman juga berfungsi sebagai filter moral dalam menyalurkan sumber daya atas 

dorongan persaudaraan serta keadilan sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, al-Ghazali 

berpandangan bahwa harta hanya berfungsi sebagai perantara. Tiga prinsip maqasid 

al-syari’ah (kehidupan, akal dan keturunan) berkaitan langsung dengan diri 

manusia. Tiga prinsip tersebut harus diutamakan dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan atau kemaslahatan manusia48.     

Secara keseluruhan, prinsip kemaslahatan dalam kaidah Maṣlaḥah sangat 

penting dalam memahami dan menjalankan hukum Islam. Prinsip ini menekankan 

bahwa hukum Islam harus memiliki tujuan akhir yang jelas dalam melindungi 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang berubah agar dapat memenuhi prinsip keadilan dan kesejahteraan.  

B. Bantuan Sosial Sebagai Upaya untuk Mensejahterakan Rakyat 

Defenisi sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

terciptanya rasa aman, selamat, serta bebas dari segala macam gangguan. Adapun 

kesejahteraan marupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat dan tentram49. Imam 

al-Ghazali mendefenisikan kesejahteraan sebagai suatu kemaslahatan. Kemaslahatan 

tersebut dapat dicapai apabila prinsip-prinsip yang ada dalam maqasid al-syari’ah dapat 

dipelihara dengan baik50. 

Rasa aman dan tenteram dapat diwujudkan dengan mencukupi segala kebutuhan 

manusia baik materi maupun rohani. Memelihara kelima prinsip yang ada dalam maqasid 

al-syari’ah  merupakan cara untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. 

 

48 Chapra. 

49 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2008), h., 1382 

50Abdur Rohman, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya’ Ulum ad-Din (Surabaya: 

bina ilmu, 2010)., h. 84 
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Terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta merupakan ukuran kesejahteraan 

bagi setiap manusia baik di dunia maupun di akhirat.  

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 

kesejahteraan menurut Islam meliputi dua komponen, yaitu: 

1. Kesejahteraan holistik dan setara/seimbang 

Kesejahteraan holistik mencakup materi yang mendukung terpenuhinya 

kebutuhan spiritual yang teridiri dari kebutuhan individu dan sosial. Tubuh 

manusia terdiri atas dua unsur (fisik dan jiwa). Oleh karena itu, kesejahteraan 

harus meliputi kedua komponen tersebut. Selain itu, kehidupan manusia 

memiliki dua dimensi, dimensi individual sekaligus sosial. Kebahagaiaan 

manusia akan terwudud apabila kebutuhan antara dirinya dengan lingkungan 

sosial seimbang.  

2. Kesejahteraan dunia dan akhirat 

Islam mengajarkan bahwa manusia akan mengalami dua kehidupan, yaitu 

kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kecukupan materi dalam 

menjalani kehidupan di dunia ditunjukkan dalam  rangka memperolah 

kebahagiaan pada kehidupan akhirat. Apabila kondisi ini tidak tercapai maka 

kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, hal tersebut karena menurut 

ajaran Islam, kehidupan akhirat lebih bernilai dibanding kehidupan dunia51.      

 Kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan istilah falah yaitu kesejahteraan yang 

menenakankan pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam bahasa arab, 

falah berasal dari kata aflaha-yuflihu yang bermakna sukses, mulia dan kemenangan. 

Secara istilah, falah berarti kemuliaan dan kemenangan dalm hidup. Falah juga bermakna 

kesejahteraan lahiriyah yang seimbang dengan kesejahteraan bathiniyah. Istilah falah 

 
51 P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)., h. 4. 
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diambil dari kata-kata al-Qur’an yang dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang 

(dunia dan akhirat).  

Falah, sebagai istilah dalam Islam merujuk pada kesejahteraan dan kesuksesan 

yang seimbang antara aspek material dan spiritual dalam hidup manusia. Dalam konteks 

keislaman, falah meliputi kesejahteraan lahiriyah yang seimbang dengan kesejahteraan 

bathiniyah, yaitu kesejahteraan dalam dunia material dan juga kesejahteraan dalam 

hubungan dengan Tuhan. 

kata falah sering digunakan dalam konteks keberuntungan jangka panjang, yaitu 

kebahagiaan dan kesejahteraan yang diperoleh di dunia dan juga di akhirat. Kesejahteraan 

dalam kehidupan dunia material dan spiritual ini adalah tujuan hidup yang diinginkan oleh 

setiap muslim, karena hanya dengan mencapai falah maka hidup dapat dianggap berhasil. 

Penting untuk dicatat bahwa falah bukan hanya mencakup kesuksesan dalam aspek 

material dan finansial, tetapi juga dalam hal spiritual52. Dalam Islam, mencapai 

keseimbangan antara kedua aspek ini merupakan tujuan yang sangat penting dan 

ditekankan secara kuat dalam ajaran agama. 

Islam memandang bahwa kemenangan tercapai apabila seseorang memperoleh 

kebahagiaan sejati, hal itu hanya dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan material dan 

spiritual. Ini mengandung arti bahwa kesejahteraan lahiriyah tidak dapat dicapai tanpa 

kesejahteraan bathiniyah dan sebaliknya. Dalam konteks kehidupan dunia material, 

mencapai falah berarti memiliki kecukupan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini 

mencakup kecukupan dalam makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan 

finansial. Namun, kesuksesan material semata tidak dapat menghasilkan kebahagiaan yang 

sejati, karena setiap orang juga memiliki kebutuhan spiritual yang perlu dipenuhi. 

 
52 Rahmat Ilyas, “Etika Konsumsi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 

Jurnal At-Tawassuth, 1 No. 1 (2016)., h. 164 
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Kesejahteraan bathiniyah atau kesejahteraan spiritual melibatkan hubungan yang 

baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam Islam, hubungan 

manusia dengan Tuhan adalah yang paling penting. Setiap muslim harus berusaha untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan melalui shalat, berpuasa, dan amal ibadah lainnya. Dalam 

hubungannya dengan orang lain, setiap muslim diharapkan untuk menghormati, 

membantu, dan berbagi dengan sesama manusia, terutama kepada mereka yang 

membutuhkan. Mencapai falah juga melibatkan kepatuhan terhadap ajaran Islam dan 

menjalani kehidupan yang baik dan benar. Ini melibatkan mengikuti ajaran agama dan 

melakukan kebaikan untuk kepentingan umat manusia. 

Setiap muslim berkewajiban untuk berusaha secara terus dan konsisten dalam 

upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup, baik dari segi material maupun 

spiritual. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan diri 

yang terus-menerus. Dalam Islam, mencapai kesejahteraan  tidak hanya menjadi tanggung 

jawab individu, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Masyarakat harus menciptakan 

lingkungan yang mendukung untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Dalam 

masyarakat yang baik, setiap orang saling membantu dan mendukung satu sama lain, 

terutama kepada mereka yang membutuhkan. 

Pendidikan dan pengajaran Islam juga berperan penting dalam mencapai 

kesejahteraan. Pendidikan Islam memberikan pengajaran tentang nilai-nilai dan ajaran 

agama yang mendorong manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui 

pendidikan Islam, seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang agama dan 

memahami nilai-nilai Islam yang penting untuk mencapai kemanan. 

Pendidikan Islam mendorong manusia untuk berpikir secara kritis dan 

mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan yang dilakukan. Hal ini memungkinkan 

seseorang untuk membuat keputusan yang bijak dan membuat pilihan hidup yang tepat 

untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini mencakup lingkungan yang bebas dari kejahatan, 
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korupsi, dan tindakan yang merugikan lingkungan. Dalam lingkungan yang baik, setiap 

orang dapat merasa aman dan nyaman, sehingga dapat fokus pada upaya mencapai 

ketenteraman53. 

Dalam mencapai falah, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki 

tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Setiap orang harus 

berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan berkontribusi pada masyarakat yang 

lebih baik. Dalam pandangan Islam, mencapai kesejahteraan adalah tujuan tertinggi hidup 

manusia. kesejahteraan melibatkan keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual 

yang sehat dan seimbang. Dalam mencapai kesejahteraan, setiap manusia harus berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya, serta berkontribusi pada masyarakat 

yang lebih baik. Dalam Islam, mencapai kesejahteraan merupakan tujuan hidup yang dapat 

dicapai melalui pengabdian setiap individu pada agama, keluarga, dan masyarakat. 

Selain penekanan pada setiap individu, pemerintah dalam suatu negara memiliki 

peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut dapat 

diwujudkan dengan membuat kebijakan yang baik dalam hal perekonomian. Pengelolaan 

ekonomi yang baik berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan 

demikian, peran negara dalam menurunkan angka kemiskinan dapat tercapai.  

Pemerintah sebagai lembaga Negara bidang eksekutif memiliki tanggung 

jawab untuk memastikan masyarakat dalam keadaan sejahtera. Hal tersebut 

merupakan konsekuensi logis dari prinsip Negara kesejahteraan (Welfare state) 

sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV. 

Implementasi dari amanah UUD tersebut mewajibkan pemerintah untuk membuat 

kebijakan yang bertujuan untuk mensejetahterakan rakyat54.  

 
53Nufi Mu’tamar Almahmudi.”Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam 

Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Khuluqiyya, 01. No. 2 (2019)., h.4. 

54Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan. 28H ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin 

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan 
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Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih membutuhkan 

perhatian khusus dari pemerintah adalah masalah kesejahteraan. Indonesia sudah 

memproklamasikan kemerdekaannya selama 77 tahun, akan tetapi kehidupan 

masyarakat Indonesia masih banyak diwarnai dengan banyaknya masyarakat yang 

kehidupannya masih jauh dari kata sejahtera. 

Majelis Permusyawarata Rakyat dalam TAP MPR Nomor X/MPR/2001 

memberikan mandat kepada Presiden untuk membentuk aturan khusus mengenai 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). TAP MPR tersebut dalam rangka untuk 

memberikan perlindungan sosial secara terpadu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai tindak lanjut atas mandat dari TAP MPR tersebut, presiden mengeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang pembentukan Tim Sistem 

Jaminan Sosial Nasional.  

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan program pemerintah 

yang bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan maupun 

kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sistem tersebut 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar agar rakyat dapat menjalani hidupnya 

secara layak sesuai amanat undang-undang.  

SJSN juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif 

dan berkelanjutan. Dengan memberikan perlindungan sosial, masyarakat yang lebih 

terlindungi dari risiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, atau kematian akan 

lebih berani mengambil risiko dan terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

SJSN diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara 

kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Program-program seperti BSM dan 

 
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan, ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. 
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BPNT dapat membantu keluarga miskin dan kurang mampu untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan, sehingga mereka dapat terus 

berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. 

Meskipun SJSN memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan 

terbesar adalah terbatasnya anggaran pemerintah untuk membiayai program-

program ini. Selain itu, ada juga masalah ketidakmerataan akses terhadap program-

program SJSN di seluruh Indonesia, khususnya di daerah yang terpencil dan sulit 

dijangkau. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dan kolaboratif dari 

pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas dan 

keterjangkauan program-program SJSN. Pemerintah juga harus terus melakukan 

evaluasi dan pembenahan terhadap program-program tersebut agar dapat 

memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 

 Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan 

Kementerian Sosial sebagai implementasi atas amanat undang-undang nomor 39 

tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam peraturan tersebut 

dijelaskan:  

 

“Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada 

seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, 

dan/atau rentan terhadap risiko sosial”55. 

Kemiskinan merupakan suatu kondisi terbatasnya kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup secara layak, baik berupa keterbatasan dalam hal 

 

55Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019, 

Bab I, pasal I 



47 
 

 

pendapatan, kesehatan maupun dalam hal kepemilikan aset ekonomi. Dalam pasal 

1 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2011 dijelaskan: 

“Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber 

mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi 

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya56” 

Pemerintah Indonesia melalui beberapa Kementerian yang terkait telah 

melaksanakan beberapa kebijakan dalam rangka mewujudkan kehidupan 

masyarakat yang sejahtera. Bebrapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

diantaranya bantuan sembako, bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai 

(BLT), listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan bantuan langsyng 

tunai (BLT) bagi pelaku usaha mikro57. 

Kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, 

kelompok (organisasi) maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang 

lahir berdasarkan hambatan-hambatan yang ada. Kebijakan tersebut dimaksudkan 

untuk menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Kebijakan dibuat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan58.  

Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2011 memberikan defenisi yang sama 

antara fakir dan miskin. Dalam Islam, para ulama memiliki pandangan yang 

berbeda antara kriteria fakir dan miskin. Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa 

faqir merupakan kondisi yang keadaannya lebih buruk dibandingkan dengan 

miskin. Orang yang masuk dalam kategori fakir merupakan orang yang tidak 

memiliki apapun atau memiki sesuatu namun tidak mencukupi setengah dari 

kebutuhannya baik secara pribadi maupun keluarga. Adapun miskin merupakan 

 

56Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penaganan Fakir 

Miskin,  Bab I, pasal I 

57Erliyan Redy Susanto, Ajeng Savitri Puspaningrum, dan Neneng Neneng,‘'Model 

Rekomendasi Penerima Bantuan Sosial Berdasarkan Data Kesejahteraan Rakyat’', Jurnal Tekno 

Kompak,15. no1 (2021), h. 1.  

58 Friedrich, Dasar - Dasar Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta).,h. 7. 
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kondisi dimana seseorang memiliki sesuatu (barang) untuk memenuhi setengah dari 

kebutuhan hidup tetapi tidak mencukupi seluruh kebutuhan secara sempurna59.   

UU Nomor 13 tahun 2011 menjelaskan bahwa penanganan fakir miskin 

adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah 

Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan 

pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar 

setiap warga negara. Lebih lanjut UU Nomor 14 tahun 2011 memberikan klasifikasi 

bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, 

perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan maupun pelayanan sosial.  

Kementerian sosial sebagai lembaga pemerintahan yang salah satu tugasnya 

adalah menyalurkan bantuan sosial menindaklanjuti amanah UU Nomor 13 tahun 

2011 dengan menentukan kriteria bahwa bantuan sosial diperuntukkan bagi orang 

secara pribadi, keluarga maupun kelompok masyarakat yang masuk dalam tiga 

kriteria (miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial). Tiga kriteria yang 

disebutkan dalam aturan tersebut merupakan strategi yang dibuat oleh pemerintah 

untuk menyediakan cadangan serta mengatasi resiko ekonomi yang timbul secara 

sistematis dalam sikslus perekonomian (krisis).  

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa skema dalam rangka mewujudkan 

kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui bantuan sosial sembako. Berikut 

adalah beberapa skema yang dilakukan oleh pemerintah: 

1. Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang 

diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar di dalam database Kemensos. PKH 

memberikan bantuan sosial berupa sembako secara teratur setiap bulannya, serta 

 

59Yusuf Qardhawi, Shadaqah cara Islam Mengentaskan Kemiskinan, (Bandung: Rosda 

Karya, 2013), h.  117. 
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memberikan pendampingan dan pelatihan bagi keluarga miskin agar bisa mandiri 

dan lebih sejahtera. 

2. Program Sembako Murah 

Program Sembako Murah adalah program bantuan sosial yang diberikan 

oleh pemerintah dengan menjual sembako dengan harga yang lebih murah kepada 

masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu 

membeli sembako dengan harga yang mahal. 

3. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program bantuan 

sosial yang memberikan bantuan pangan berupa kartu elektronik atau e-warong 

yang bisa digunakan untuk membeli sembako di warung tertentu. Program ini 

bertujuan untuk memberikan bantuan sosial secara tepat sasaran dan mengurangi 

penyalahgunaan bantuan. 

4. Program Bantuan Pangan Beras Sejahtera (BPBS) 

Program Bantuan Pangan Beras Sejahtera (BPBS) adalah program bantuan 

sosial yang memberikan bantuan pangan berupa beras dengan harga yang lebih 

murah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat 

yang tidak mampu membeli beras dengan harga yang mahal. 

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya untuk membantu 

masyarakat yang kurang mampu untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. 

Hanya saja, kebijakan bantuan sembako bukanlah solusi jangka panjang untuk 

mengatasi kemiskinan, tetapi merupakan upaya sementara untuk membantu 

masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu melakukan 

upaya-upaya lain seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan untuk mengatasi 

kemiskinan secara struktural. 
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Skema pembagian sembako adalah program bantuan sosial yang bertujuan 

untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan 

pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bahan makanan lainnya. 

Program ini dilakukan oleh pemerintah melalui dinas sosial atau lembaga sosial 

lainnya, seperti badan amil zakat, yayasan sosial, atau LSM. 

Proses pembagian sembako dimulai dengan pendataan dan verifikasi 

terhadap calon penerima bantuan. Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan 

verifikasi untuk menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan 

sosial. Kriteria penerima bantuan sosial dapat berbeda-beda tergantung pada jenis 

program bantuan sosial yang dilakukan. 

Setelah dilakukan verifikasi, pemerintah akan menyiapkan paket sembako 

yang akan dibagikan. Paket sembako biasanya berisi beras, minyak goreng, gula, 

telur, dan bahan makanan lainnya. Pembagian sembako biasanya dilakukan dengan 

cara dibagikan langsung oleh petugas atau diambil oleh penerima bantuan di tempat 

yang telah ditentukan. Dalam hal ini, penerima bantuan menunjukkan bukti 

identitas dan bukti bahwa mereka memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. 

Proses pembagian sembako dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga 

penerima bantuan dan masyarakat umum dapat memantau dan mengetahui siapa 

saja yang menerima bantuan sosial tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pembagian sembako. 

Selain itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam 

proses penyaluran bantuan sembako. Dalam hal ini, pihak-pihak tersebut dapat 

membantu dalam proses distribusi dan penyaluran sembako ke wilayah-wilayah 

yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu melakukan upaya-

upaya lain seperti pemberdayaan ekonomi dan pendidikan untuk mengatasi 

kemiskinan secara struktural. 
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Secara keseluruhan, program pembagian sembako merupakan kebijakan 

untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan 

pokok mereka. Namun, perlu diingat bahwa program ini bukanlah solusi jangka 

panjang untuk mengatasi kemiskinan, dan perlu ada upaya-upaya lain yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan secara struktural. 

Berdasarkan informasi yang dikutip diperoleh, pemerintah telah 

menyalurkan beberapa jenis bantuan sosial, diantaranya Program Keluarga Harapan 

(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bantuan sosial non reguler berupa 

Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan 

Bantuan Beras senilai 10 Kg60.   

Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat kebijakan Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Program Sembako. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan: 

“Bantuan sosial adalah bantun berupa uang, barang, atau jasa kepada 
seseorang, keluarga, kelompok, atau massyarakat miskin, tidak mampu, 
dan/atau rentan terhadap risiko sosial”.61 

Program bantuan sembako merupakan program pemerintah yang disalurkan 

secara nontunai yang berasal dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM). Pasal 2 menjelaskan tujuan dan manfaat program 

sembako: 

1. Program Sembako bertujuan untuk:  

a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan pangan; 

b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM; 

 

60https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-terus-bantu-warga-miskin-

dan-rentan-miskin-di-masa-pandemi-covid-19 dikutip pada 01 Januari 2023, pukul:21.49 WITA 

61 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako 

Nomor 5 Tahun 2021. Pasal 1 ayat 1 

https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-terus-bantu-warga-miskin-dan-rentan-miskin-di-masa-pandemi-covid-19
https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pemerintah-terus-bantu-warga-miskin-dan-rentan-miskin-di-masa-pandemi-covid-19
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c. Memberikan bahan pangan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, 

tepat kualitas, tepat harga, dan tepat admisistrasi; dan 

d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam 

memenuhi kebutuhan pangan; 

2. Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:  

a. Ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme 

perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan 

kemiskinan ekstrem; 

b. Peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh Kpm, 

dan untuk KPM; 

c. Efesiensi penyaluran bantuan sosial; 

d. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; 

e. Transaksi nontunai; 

f. Pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro di bidang 

perdagangaan; dan 

g. Pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi. 

Skema yang dijalankan oleh pemerintah merupakan upaya untuk 

memastikan seluruh masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak. Hanya saja, 

permasalahan yang ada dilapangan adalah banyaknya warga yang masuk dalam 

kriteria layak untuk menerima bantuan sosial tetapi tidak masuk dalam daftar 

penerima. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa penelitian ini 

dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi 

bagi pemerintah agar penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa dapat berjalan 

secara evektif.  
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C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah landasan teoritis yang digunakan dalam karya 

ilmiah untuk membangun argumen atau hipotesis. Kerangka konseptual terdiri dari 

beberapa elemen seperti konsep, definisi operasional, variabel, hubungan antar 

variabel, dan model konseptual. 

Konsep adalah abstraksi atau gambaran mental dari suatu objek atau 

fenomena. Definisi operasional menjelaskan bagaimana suatu konsep akan diukur 

dalam karya ilmiah. Variabel adalah atribut yang dapat diukur atau diamati dalam 

karya ilmiah. Variabel terdiri dari variabel independen, variabel dependen, dan 

variabel kontrol. 

Hubungan antar variabel menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut 

saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa jenis hubungan seperti hubungan 

kausal, hubungan korelasional, dan hubungan mediasi. Model konseptual adalah 

gambaran visual dari hubungan antar variabel yang digunakan untuk memperjelas 

konsep atau hipotesis yang diusulkan. 

Kerangka konseptual dalam karya ilmiah berfungsi untuk memberikan 

dasar teoritis yang kuat dan konsisten untuk penelitian. Kerangka konseptual juga 

membantu untuk memperjelas pemahaman penulis tentang topik penelitian, 

memperjelas variabel yang ingin diteliti, dan memberikan panduan untuk 

merancang penelitian dan menganalisis data yang dihasilkan. 

Secara keseluruhan, kerangka konseptual adalah alat penting dalam karya 

ilmiah karena membantu memperkuat dasar teoritis dan argumen yang diusulkan. 

Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat memperjelas konsep yang ingin 
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diteliti dan memperjelas hubungan antar variabel yang akan diteliti. Hal ini akan 

membantu meningkatkan kualitas dan validitas penelitian. 

Kerangka konseptual merupkan hubungan antar teori yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Undang-undang tentang penyaluran bantuan sosial di 

Indonesia memiliki cita-cita yang sama dengan prinsip maqasid al-syari’ah. Dalam 

UU nomor 13 tahun 2011 dijelaskan bahwa penanganan fakir miskin berasakan: 

kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan 

pemberdayaan. Sementara lima prinsip yang ada dalam maqasid al-syari’ah 

(menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga 

keturunan) bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi umat 

manusia. Hal tersebut menjadi alasan penulis memilih maqasid al-syari’ah sebagai 

teori untuk meninjau efektivitas penyaluran bantuan sosial. Agar lebih mudah 

dipahami, penulis membuat kerangka konseptual dalam bantuk gambar sebagai 

berikut:  

Agar lebih mudah dipahami, penulis membuat kerangka konseptual dalam 

bantuk gambar sebagai berikut:  

 

  

  

Bantuan Sosial  

Al-Qur’an dan al-Hadist  

Maqasid al-Syari’ah  

Hifdzu  al-Nafs   Hifdzu al-Mal  

Kesejahteraan 

Masyarakat  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas mengenai  cara 

atau pentujuk praktis dalam suatu penelitian62. Penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan serta 

menguraikan suatu permasalahan sebagaimana adanya. Sehingga penelitian ini 

bersifat penyingkapan fakta63.  

Penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang fokus pada 

pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih 

dalam tentang suatu fenomena atau kejadian, dan memerlukan penjelasan detail 

mengenai konteks atau latar belakang dari fenomena yang diamati. 

Beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif deskriptif adalah sebagai 

berikut: 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, yang dapat memberikan data kualitatif yang mendalam tentang 

subjek penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dalam 

bentuk narasi, deskripsi, dan kutipan langsung, kemudian dilakukan 

pengorganisasian dan penyimpulan terhadap data tersebut. 

Data yang diperoleh bersifat deskriptif, sehingga peneliti tidak melakukan 

pengukuran numerik atau perhitungan statistik untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan deskripsi yang 

 

62Abdurrahman Dudung, Metodologi Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos, 1999).,h.7. 

63Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Cet. VIII; Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1998), h.31. 
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mendalam dan terperinci tentang fenomena yang diamati, serta memahami makna 

yang terkandung di dalamnya. 

Kualitas penelitian kualitatif deskriptif ditentukan oleh kualitas 

pengumpulan dan analisis data, serta kesesuaian antara pertanyaan penelitian 

dengan metode yang digunakan. Penelitian kualitatif deskriptif biasanya digunakan 

dalam berbagai bidang, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pendidikan. 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang suatu fenomena, 

serta dapat membantu pengambil keputusan untuk membuat kebijakan atau strategi 

berdasarkan hasil penelitian. 

 Hasil penelitian ini akan dijabarkan dalam bentuk kualitatif deskriftif, yaitu 

memberikan gambaran mengenai situasi yang ada di lapangan secara faktual dan 

sistematis. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Gowa 

Sulawesi Selatan. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk 

mengeksplorasi dan memahami permasalahan sosial yang diteliti agar penelitian 

yang dilakukan memperoleh hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

1. Pendekatan Yuridis 

Pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan dengan cara mengkaji 

teori, konsep atau asas hukum berupa perundang-undangan yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Dalam istilah yang lain, pendekatan ini dikenal juga 

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah tanpa mengurangi 

nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.   
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2. Pendekatan Teologis Normatif (Syar’i) 

Pada dasarnya, istilah teologi-normatif umunya digunakan dalam studi 

Islam. Teologi normatif merupakan gabungan dua kata yang dihimpun menjadi satu 

kata. Teologi merupakan serapan dari bahasa Yunani theos (Tuhan) dan logos 

(ilmu)64. Sehingga teologi merupakan sebuah cabang ilmu yang membahas seputar 

ketuhanan. 

Kata normatif merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris norm yang 

bermakna upaya manusia dalam menjaga norma yang berlaku pdalam 

masyarakat65.  

Pendekatan normatif syar'i adalah salah satu pendekatan dalam ilmu hukum Islam 

yang memandang bahwa sumber hukum utama adalah Al-Qur’an dan Sunnah, serta 

melihat bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia 

dan akhirat. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan solusi hukum yang sesuai 

dengan syariat Islam berdasarkan penafsiran Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dalam pendekatan normatif syar'i, hukum ditetapkan berdasarkan 

interpretasi teks-teks hukum Islam dan prinsip-prinsip umum yang terkandung di 

dalamnya. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan kondisi sosial, 

ekonomi, dan politik yang ada pada saat hukum itu dibuat. Penafsiran hukum 

dilakukan oleh ulama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup 

dalam bidang hukum Islam. 

Ada beberapa karakteristik dari pendekatan normatif syar'i, antara lain: 

1. Mengutamakan sumber hukum utama Al-Qur’an dan Sunnah sebagai 

pedoman dalam menetapkan hukum. 

 

64Faisar Ananda Arfa, dkk “Pendekatan Teologis Dalam Kajian Islam” Misykat 2, no. 1 

(2015), h.158. 

65Arif Shaifudin, “Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif,” El-Wasathiya: Jurnal 

Studi Agama 5, no. 1 (2017), h. 8. 
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2. Berusaha memahami tujuan hukum Islam yang tidak hanya terbatas 

pada urusan ritual, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan 

politik. 

3. Mempertimbangkan kondisi kontekstual pada saat hukum itu dibuat. 

4. Menggunakan istilah-istilah hukum Islam dan mempertimbangkan 

kaidah-kaidah fiqh dalam menafsirkan dan menetapkan hukum. 

Pendekatan normatif syar'i secara umum digunakan dalam berbagai bidang 

hukum Islam, seperti hukum keluarga, hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum 

perbankan. Pendekatan ini memiliki peran penting dalam mengembangkan hukum 

Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, serta membantu dalam 

memecahkan masalah yang kompleks dalam masyarakat Muslim. 

Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang luass karena berkaitan 

dengan seluruh sumber ajaran dalam Islam beserta cabang-cabang keilmuannya. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan teologis normatif sebagai 

landasan atau konsep dasar dalam agama khususnya maqasid al-syari’ah. 

C. Sumber Data 

Data penelitian yang terdapat dalam penelitian ini dijabarkan dengan 

menggunakan kata-kata (kalimat dan paraghraf). Penjabaran sumber tersebut secara 

umum dikelompokkan menjadi dua bagian: 

1. Data Primer 

Sumber utama dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

diperoleh dengan cara observasi secara langsung  ke tempat penelitian. Untuk 

memperoleh data primer ini, peneliti melakukan dua cara, yaitu:  

a. Menayakan langsung kepada pemerintah setempat sebagai informan 

dengan menggunakan teknik wawancara. Glesne dan Peshkin 

mendefenisikan informan sebagai orang yang mengetahui dan memahami 
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setiap individu maupun politik yang dianut sehingga memiliki kapasitas 

untuk memberikan informasi mengenai proses pembuatan keputusan. Hal 

ini diungkapankan dalam bukunya: 

 “an insider who knows the individuals and the politics involved, to advice 

you in making decisions”66. 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah informan merupakan sumber utama 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, peneliti 

memilih beberapa orang sabagai informan yang diprediksi sebagai pelaku atau 

memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan masalah yang sedang diteliti.  

b. Observasi. Dalam penelitian ini, observasi yang dimaksud adalah 

mengamati, mencatat, serta menyimpulkan (analisis) fakta/realitas yang 

terjadi di lokasi penelitian.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung. Data tersebut 

peneliti peroleh dari sumber lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang 

sedang diteliti. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber yang 

telah ada, seperti laporan, artikel, database, buku, dan sumber-sumber lain yang 

telah dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain. Data sekunder sering digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber informasi tambahan untuk memperkuat atau 

melengkapi data primer yang telah dikumpulkan oleh peneliti sendiri. 

Beberapa karakteristik data sekunder antara lain: 

1. Data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh 

orang atau organisasi lain, seperti pemerintah, badan internasional, 

atau akademisi. 

 

66Glesne and Pershkin, Becoming Qualitative Research: An Introduction, New York,1992: 

Longman Publishing Group 
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2. Data sekunder dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif, 

tergantung pada sumber datanya. 

3. Data sekunder dapat digunakan untuk mengevaluasi atau menguji 

hipotesis yang sudah ada, untuk membuat komparasi, atau untuk 

melengkapi data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Goetz dan Le Compte  berpendapat:  

“The most common categories of data collection strategies used by an 

ethographic researches are observation, interviewing, researcher-designed 

intruments and content analysis of human artifacts.”67 

Mengacu pada pendapat tersebut, komponen yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam metode kualitatif adalah pengamatan, wawancara, instrumen yang 

dibuat oleh peneliti serta analisis konten tentang artefak manusia. Hal ini 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong bahwa pengumpulan data dilakukan 

dengan cara pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta studi dokumentasi.68  

Secara sederhana, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara secara mendalam  

Tekhnik wawancara yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah tekhnik 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam (In-depth interview) adalah proses 

mendapatkan informasi melalui keterangan responden. Proses wawancara 

dilakukan dengan interaksi tanya jawab. Pewawancara dengan responden berada 

dalam satu tempat sehingga komunikasi dilakukan dengan cara bertatap muka69.  

Sebelum melalukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat pedoman 

wawancara yang dirancang agar proses wawancara lebih terarah sesuai dengan 

 

67Judith Preissle Goetz and Margaret Diane LeCompte, Ethography and Qualitative design 

in educational research (San Diego, CaliforniaAcademik Press, Inc., 1984), h. 107 

68Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996). 

h.125-163. 

69 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS, 2006)., h. 72. 
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topik yang dibahas dalam tesis ini. Akan tetapi, proses wawancara tidak berjalan 

kaku. Selama proses wawancara, pertanyaan peneliti menyesuaikan informasi yang 

diperoleh dari informan. Hal itu dilaksanakan agar peneliti mendapatkan jawaban 

atas permasalahan yang sedang diteliti.  

b. Observasi  

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian 

yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis dan terstruktur 

fenomena atau perilaku yang terjadi di lingkungan atau situasi tertentu. 

Tujuan dari observasi dalam penelitian adalah mengumpulkan informasi yang 

akurat dan objektif tentang suatu fenomena atau perilaku yang diamati. Observasi 

dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada objek yang 

diamati dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan secara 

langsung.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dalam metode penelitian adalah kegiatan pengumpulan, 

penyimpanan, dan pengolahan data atau informasi yang diperoleh dari sumber 

tertentu untuk keperluan penelitian. Imam Gunawan berpendapat bahwa tekhnik 

dokumentasi salah satu metode dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian 

yang berkaitan dengan penelitian sosial untuk menelusuri history data70.  

Dokumentasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengambilan 

data dari dokumen tertulis, foto, rekaman suara, atau video.Dalam konteks 

penelitian, dokumentasi memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan 

memperoleh data yang dibutuhkan. Dokumentasi dilakukan dengan cara merekam, 

mengumpulkan, dan menyimpan data yang diperoleh dari sumber tertentu, seperti 

buku, jurnal, laporan, arsip, foto, video, atau sumber lainnya. 

 

70 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)., h. 177. 
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Tujuan dokumentasi dalam metode penelitian adalah untuk memastikan 

keakuratan dan konsistensi data, serta memudahkan peneliti dalam analisis dan 

interpretasi data yang diperoleh dari pengamatan peneliti di lapangan. Dalam 

penelitian, dokumentasi juga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk 

pengambilan keputusan dan rekomendasi. Oleh karena itu, dokumentasi yang baik 

dan lengkap sangat penting untuk keberhasilan sebuah penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh 

data yang di inginkan.71 Data tersebut digunakan untuk memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi 

landasan utama dalam mangambil kesimpulan. Oleh karena itu, data yang diperoleh 

harus manggunakan instrumen pengumpulan data yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti.  

Salah satu ciri khas penelitian kualitatif adalah peneliti merupakan 

instrumen utama. Prof. Dr. H Kaelan,  M.S dalam bukunya yang mengutip 

perkataan Bogdan dan Biklen “Qualitative research has the natural setting as the 

direct source of data the researcher is the key instrument”. Peneliti memiliki setting 

yang alami sebagai sumber langsung dari data serta merupakan key instrumen (alat 

utama) dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian merupakan 

paradigma fenomenologis yang bersifat kompleks dan holistik. Maksudnya adalah 

penelitian kualitatif mencoba mengungkap nilai, makna serta kualitas yang harus 

dianalisis dan dipahami menggunakan akal manusia.72 Oleh karena itu peran 

peneliti sebagai instrumen utama sangat sentral karena peneliti harus menentukan 

 

71Moersetyo Rahadi dan Sudrajat, Statistik Pendidikan, Cet. II (Pustaka Setia, 2005). 

72Kaelan, ‘No Title’, in Metodee Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, 

Budaya, Agama dan Humaniora, edisi pert (Yogyakarta: paradigma, 2012), h.82. 
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hubungan antara subjek dan objek dengan cara memahami, menginterpretasi, 

menghayati serta menafsirkan permassalahan yang diteliti.      

Peneliti mempunyai kebebasan dalam mengembangkan penelitian 

berdasarkan etika dan kondisi lapangan. Hal tersebut karena peneliti memiliki 

judgement yang tepat untuk menilai apakah instrumen rancangan penelitian perlu 

direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.     

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriftif 

kualitatif. Data yang dikumpulkan oleh peneliti masih bersifat mentah, sehingga 

harus dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Data yang telah didapatkan 

belum mampu menjawab permassalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan, 

karena kontruksi teoritisnya belum ditemukan. Oleh karena itu setelah 

mengumpulkan data, peneliti melakukan proses analisis data.  

Menurut Patton, proses analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar73. Selain 

itu, peneliti juga melakukan interpretasi terhadap proses analisis, menjelaskan pola, 

serta mencari hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain sehingga 

menghasilkan rumusan teori grounded.  

Setelah melakukan proses pengolahan data, penulis melanjutkan proses 

analisi data dengan cara sebagai berikut: 

  

 

73Patton Michael Quin, Qualitative Evaluation Methods (Sage Publications:Beverly 

Hills,1980)., t.h 
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1. Reduksi data  

Proses reduksi data akan memudahkan peneliti dalam mengarahkan hasil 

analisis data menjadi teoriti grounded, yaitu pola yang didapatkan dari hasil 

pengamatan data sebagaimana yang terkandung dalam masalah dan tujuan 

penelitian74.  

Reduksi data adalah proses analisis data dalam metode penelitian yang 

bertujuan untuk mengurangi kompleksitas data agar dapat dipahami dan 

diinterpretasikan secara lebih mudah. Reduksi data dilakukan setelah data 

terkumpul dan sebelum interpretasi data. 

Dalam proses reduksi data, peneliti akan melakukan analisis terhadap data 

yang telah terkumpul dan menyaring data yang paling relevan dan signifikan untuk 

penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan pola atau temuan yang muncul dari 

data yang diperoleh dan membuat kesimpulan yang akurat dan bermanfaat. 

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam reduksi data, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengkodean data: Pengkodean data adalah teknik untuk mereduksi data 

dengan memberikan label atau kode pada data yang relevan untuk 

mempermudah analisis. Pengkodean dapat dilakukan dengan 

menggunakan kategori, tema, atau konsep tertentu. 

b. Pemusatan perhatian: Pemusatan perhatian adalah teknik untuk 

mereduksi data dengan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek 

tertentu yang dianggap penting dan relevan untuk penelitian. 

c. Analisis tematik: Analisis tematik adalah teknik untuk mereduksi data 

dengan mengidentifikasi tema atau pola yang muncul dari data yang 

diperoleh. 

 

74Kaelan, Metodee Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Agama dan 

Humaniora, edisi pertama (Yogyakarta: paradigma, 2012), h. 176. 
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d. Analisis statistik: Analisis statistik adalah teknik untuk mereduksi data 

dengan menggunakan perhitungan statistik untuk mengidentifikasi 

korelasi, asosiasi, atau perbedaan antara variabel yang diamati. 

Proses reduksi data sangat penting untuk memastikan keakuratan dan 

keandalan hasil penelitian. Setelah proses reduksi data, peneliti akan dapat 

menganalisis dan menginterpretasikan data yang lebih terfokus dan memiliki 

signifikansi statistik yang tinggi, sehingga dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan dan rekomendasi yang bermanfaat. 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik 

tentang hasil pengkajian serta mempermudah peneliti untuk mencari kembali data 

yang dibutuhkan apabila data yang ada belum mencapai standar penelitian.  

2. Klasifikasi data  

Setelah proses reduksi data, langkah selanjutnya adalah klasifikasi data. 

Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan ciri khas 

masing-masing objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, klasifikasi data 

dilakukan dengan cara menguraikan secara singkat, bagan serta hubungan antar 

kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Naratif merupakan rangkaian 

kalimat dalam bentuk narasi yang bersifat uraian atau penjelasan. Dalam proses 

pengklafikiasian data dilakukan dengan cara menyisihkan data yang kurang relevan 

maupun data yang memiliki hubungan yang sama dengan tujuan penelitian.  

Klasifikasi data adalah proses pengelompokkan data ke dalam kategori atau 

kelas yang homogen berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu. Tujuan utama 

dari klasifikasi data adalah untuk mempermudah pengolahan dan analisis data 

dengan membagi data ke dalam kelompok-kelompok yang serupa. Proses 

klasifikasi data biasanya dilakukan setelah data terkumpul dan sebelum analisis 

data. 
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Proses klasifikasi data berfungsi untuk membantu peneliti dalam 

memudahkan analisis dan interpretasi data. Selain itu, klasifikasi data dapat 

membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola atau temuan yang muncul dari data, 

sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang topik penelitian 

yang sedang diteliti. 

3. Display data  

Display data adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk menampilkan 

data atau informasi dalam bentuk visual. Tujuannya adalah untuk mempermudah 

pemahaman dan analisis data, serta membantu pengambilan keputusan dengan 

lebih cepat dan akurat. Display data dapat berupa grafik, tabel, diagram, peta, atau 

gambar yang dapat diakses secara online atau offline. 

Penggunaan display data sangat penting dalam berbagai bidang, seperti 

bisnis, akademik, dan pemerintahan. Contohnya dalam bisnis, display data 

digunakan untuk memvisualisasikan laporan keuangan, penjualan, dan kinerja 

bisnis secara keseluruhan. Dalam akademik, display data digunakan untuk 

menggambarkan hasil penelitian atau eksperimen. Sementara dalam pemerintahan, 

display data digunakan untuk memvisualisasikan data ekonomi, sosial, atau 

kesehatan yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

Keuntungan dari penggunaan display data adalah: 

1. Mempermudah pemahaman data: Dengan menggunakan display data, 

data yang kompleks atau abstrak dapat dijelaskan dengan cara yang 

mudah dipahami. 

2. Memudahkan analisis: Dengan memvisualisasikan data dalam bentuk 

grafik atau tabel, pengguna dapat lebih mudah melihat tren, 

perbandingan, atau pola yang muncul dalam data. 
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3. Mempercepat pengambilan keputusan: Dengan cara yang sama, display 

data juga dapat membantu pengambilan keputusan dengan lebih cepat dan 

akurat, karena data yang disajikan lebih mudah dipahami dan dianalisis. 

4. Memperjelas komunikasi: Dalam situasi presentasi atau diskusi, display 

data dapat membantu memperjelas komunikasi antara pemilik data dan 

audiensnya. 

Proses display data merupakan proses yang secara sistematis dilakukan untuk 

mendapatkan kontruksi data. Proses display data dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain. Dengan adanya proses 

display data, peneliti akan mendapat kemudahan dalam mengendalikan peta 

penelitian.  

G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan untuk 

memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi dengan cara ilmiah.75 Karena 

penelitian yang dilakukan harus bersifat ilmiah, maka penelitian tersebut harus 

mengandung unsur-unsur keilmuan (rasional, empiris dan sistematis). Rasional 

yang dimaksud dalah bahwa penelitian harus dilakukan dengan cara yang masuk 

akal. Empiris dalam artian penelitian yang dilakukan dapat ditangkap oleh panca 

indera manusia sehingga orang lain bisa mengamati hasil penelitian yang dilakukan. 

Sementara sistematis adalah proses penelitian yang dilakukan berdasarkan 

pedoman penelitian, sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan peneletian.76 

Pengujian keabsahan data adalah proses untuk memverifikasi keakuratan, 

keandalan, dan validitas data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pengujian 

keabsahan data sangat penting dalam metode penelitian, karena data yang tidak 

 

75Saifuddin Anwar, Motode Penelitian (Cet. III; Yogyakata: Pustaka Pelajar Offset, 

2001).h.1. 

76Mahmud, Metode Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).h. 23. 
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valid atau tidak akurat dapat menghasilkan kesimpulan yang salah atau informasi 

yang tidak akurat. 

Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik, di 

antaranya: 

a. Validasi data: Validasi data adalah teknik untuk memeriksa kebenaran 

data yang diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh 

dengan sumber data yang lain atau dengan data yang serupa. Hal ini 

dapat dilakukan dengan membandingkan data yang terkumpul dengan 

data yang ada di publikasi sejenis atau dengan standar yang telah 

ditentukan. 

b. Reliabilitas data: Reliabilitas data adalah teknik untuk memeriksa 

keandalan data yang diperoleh dengan mengukur konsistensi hasil 

pengukuran atau observasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji reliabilitas yang telah diuji kebenarannya sebelumnya. 

c. Validitas konstruk: Validitas konstruk adalah teknik untuk memeriksa 

keabsahan data dengan mengukur sejauh mana instrumen pengukuran 

yang digunakan dapat mengukur konstruk atau variabel yang ingin 

diukur. Teknik ini melibatkan pengumpulan data yang diperoleh dari 

responden, dan memeriksa apakah data tersebut konsisten dengan 

konstruk yang ingin diukur. 

d. Analisis faktor: Analisis faktor adalah teknik statistik untuk menguji 

validitas konstruk dari data yang diperoleh. Teknik ini melibatkan 

analisis data dengan menggunakan metode faktor untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor atau dimensi-dimensi yang mendasari 

data77. 

 

77 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif ., h. 81. 
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Pengujian keabsahan data dapat membantu peneliti untuk memastikan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian akurat, valid, dan andal, sehingga 

dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat diandalkan. Hal ini akan 

meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dan memastikan bahwa informasi yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. 

Salah satu cara untuk memecahkan sebuah masalah adalah melakukan 

penelitian, oleh karena itu dapat dipahami bahwa penelitian hanya salah satu bagian 

sehingga penelitian bukanlah satu-satunya cara untuk memecahkan sebuah 

masalah. Fungsi utama penelitian adalah memberikan alternatif bagi peneliti untuk 

memberikan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. 
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BAB IV 

TINJAUAN MAQASID AL-SYARI”AH TERHADAP EFEKTIVITAS 

PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DI KABUPATEN GOWA 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Singkat Kabupaten Gowa 

Secara administrasi, Gowa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang 

terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Letak goegrafis Kabupaten Gowa terletak 

pada 119.3773° Bujur Barat, 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang 

Utara serta 5.577305437° Lintang Selatan.  Sebelah Utara Kabupaten Gowa 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Maros, dari sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Takalar dan Jeneponto, sementara dari sebelah Barat berbatasan dengan 

Kota Makassar dan Kabupaten Takalar78.  

Kabupaten Gowa masuk dalam kategori wilayah dataran rendah dan 

wilayah dataran tinggi. Ketinggian Kabupaten Gowa berkisar antara 10-2800 meter 

di atas permukaan air laut. Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa sebagian 

besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur 

hingga selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan 

Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari total luas 

Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu 

pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. 

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. 

Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu 

seluas 881 km² dengan panjang sungai utama 90 Km.  

 

78 “Profil Kabupaten Gowa”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa diases 28 

Februari 2023, pukul 11:20 WITA 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa%20diases%2028%20Februari%202023
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa%20diases%2028%20Februari%202023
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Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Reorganisasi 

Distrik diubah menjadi Kecamatan. Kabupaten Gowa yang masuk kategori 

Kabupaten Daerah tingkat II yang awalnya terdiri dari 12 distrik dipersempit 

menjadi 8 Kecamatan. Yaitu: Kecamatan Tombolo, Kecamatan Pattallassang, 

Kecamatan Limbung, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan 

Tombolopao, Kecamatan Malakaji, dan Kecamatan Manuju79.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan 

Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada dalam wilayah 

kekuasaannya. Dua wilayah itu adalah Kecamatan Panakkukang dan sebagian 

Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 

Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang. 

Penyerahan dua Kecamatan tersebut berefek pada makna samarnya jejak 

sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada 

daerah Barombong dan sekitarnya. Sejarah mencatat bahwa Gowa merupakan  

Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan sampai ke 

Asia Tenggara. 

Implementasi atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971 secara praktis 

mengubah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa yang sebelumnya terdiri 

dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 

46 Desa. Selain itu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menjalankan 

roda pemerintahan berupaya untuk menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan 

membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan 

Parangloe. 

 
79 https://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/. Diakses pada 28 Februari 2023 

https://gowakab.go.id/sejarah-kabupaten-gowa/
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Pada tahun 2006, data kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa 

mencapai 18 kecamatan, hal tersebut merupakan akibat dari pemekaran yang terjadi 

pada beberapa kecamatan. Pemekaran tersebut membuat desa/kelurahan definitif 

pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan. 

Sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan yang dimulai sejak 

zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah 

Pemerintah Kabupaten Gowa masuk dalam kategori daeerah yang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Salah satu penyebabnya adalah letak geografis 

yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar (Ibu Kota) Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang 

dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman 

pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan 

perekonomian.  

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Gowa 

Dinas sosial merupakan salah satu lembaga Negara yang berada dibawah 

naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dinas Sosial merupakan 

perpanjangan tangan dari pemerintah yang berkedudukan di setiap daerah 

Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-undang Kementerian Sosial merupakan 

lembaga Negara yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menangani 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan menangani fakir 

miskin.  

Secara umum, identitas Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah 

sebagai berikut: 

Nama kantor : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa  

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa 
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Kelurahan  : Sungguminasa 

Kecamatan  : Somba Opu 

Kabupaten  : Gowa 

Provinsi  : Sulawesi Selatan 

No. Telp/Fax : 0411-882271 / 0411-864024 

Visi  : “Tercapainya Kesejahteraan Sosial oleh dan untuk Semua 

Elemen Masyarakat” 

Misi  1. Meningkatkan manajemen pelayanan sosial, 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 

2. Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalitas 

sumber daya aparatur yang religius melalui pendidikan 

dan pelatihan serta penguasaan teknologi informasi. 

3. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber-sumber 

kesejahteraan sosial dan penyandang masalah 

kesejahteraan sosial. 

4. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan 

perlindungan tenaga kerja 

5. Meningkatkan koordinasi antar sektoral khususnya 

lingkup kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan 

ketransmigrasian. 

6. Mengembangkan koordinasi yang kondusif kepada 

masyarakat agar mampu berperan aktif dalam 

pembangunan. 
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B. Sistem Penyaluran Bantuan Sosial (Sembako) di Kabupaten Gowa 

1. Regulasi Penyaluran Sembako 

Sistem penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa dapat mengadopsi 

kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan bank penyalur, dinas 

sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam hal 

pengelolaan dan pengawasan e-warung untuk menjamin pelaksanaan Program 

Sembako. 

Kementerian Sosial dalam rangka menindaklanjuti amanat UUD 1945 pasal 

28H ayat 3 yang pada intinya menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia 

berhak untuk mendapatkan jaminan sosial agar mewujudkan kehidupan yang 

bermartabat membuat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 

2021 tentang pelaksanaan program sembako.  

Pasal 10 berbunyi:  

“Kementerian sosial melalui direktorat jenderal yang menangani Sembako 

melakukan kerjasama dengan bank penyalur, dinas sosial daerah provinsi, dan 

dinas sosial daerah kabupaten/kota mengenai pengelolaan dan pengawasan e-

warung untuk menjamin pelaksanaan Program Sembako”  

Implementasi dari pasal tersebut adalah Kementerian Sosial membuat 

kebijakan melalui Direktorat Jenderal yang menangani Sembako melakukan 

kerjasama dengan bank penyalur, dinas sosial di tingkat provinsi dan dinas sosial 

di tingkat kabupaten/kota dalam hal pengelolaan dan pengawasan e-warung untuk 

menjamin pelaksanaan program sembako. 

Kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dasar 

dalam membuat suatu rencana pekerjaan. Dalam hal pemerintahan, suatu kebijakan 

berfungsi sebagai program untuk mencapai tujuan, nila serta tindakan-tindakan 

yang terarah80.  

 

80Lasswell dan Kaplan, Definisi dan Makna Kebijakan Publik (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2014)., h. 7 
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Suatu kebijakan dapat bersumber dari kendala atau hambatan. Selain itu, 

kebijakan dapat berasal dari usulan seseorang, kelompok atau organisasi 

(pemerintah). Kebijakan pemerintah diwujudkan dalam bentuk undang-undang. 

Dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian sosial membuat kebijakan (undang-

undang) untuk mengatur penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang 

membutuhkan serta masuk dalam kriteria penerima bantuan sembako.  

Program Sembako merupakan program bantuan sosial untuk masyarakat 

yang membutuhkan. Kerjasama antara Kementerian Sosial, bank penyalur, dan 

dinas sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertujuan untuk memastikan 

bahwa penyalura sembako dikelola dengan baik dan termonitor dengan benar. Hal 

ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaan 

Program Sembako. 

Kementerian Sosial melakukan pengawasan langsung terhadap proses 

penyaluran sembako. Selain itu, pengelolaan e-warung berfungsi untuk memastikan 

ketersediaan dan kualitas produk sembako yang dijual memenuhi standar yang 

ditetapkan. Dalam hal ini, bank penyalur berperan sebagai mitra Kementerian 

Sosial dalam mendistribusikan paket sembako kepada masyarakat yang 

membutuhkan, sementara dinas sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 

bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program 

tersebut. 

Kerjasama antara Kementerian Sosial, bank penyalur dan dinas sosial di 

tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam hal pengelolaan dan pengawasan 

penyaluran bantuan sosial merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program sembako serta memberikan manfaat 

yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. 
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Pemerintah kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah yang diberikan 

amanat oleh pemerintah menyalurkan bantuan sembako melalui dinas sosial. Dinas 

sosial melakukan kerjasama dengan bank penyalur dan dinas sosial setempat untuk 

membangun e-warung sebagai platform distribusi paket sembako untuk masyarakat 

yang membutuhkan. Kerjasama seperti ini dapat membantu memastikan bahwa 

pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Gowa berjalan dengan baik dan 

efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang 

membutuhkan.  

Kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan bank penyalur, 

dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam hal 

pengelolaan dan pengawasan e-warung untuk menjamin pelaksanaan program 

sembak diharapkan sistem penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gowa dapat 

berjalan dengan lebih baik dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

membutuhkan. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan Program Sembako dilakukan secara transparan dan 

akuntabel, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya 

dari program ini. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan dan 

evaluasi yang ketat terhadap program ini berfungsi untuk memperkuat mekanisme 

pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program sembako. 

Pengadopsian kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan 

bank penyalur, dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota 

dalam hal pengelolaan dan pengawasan e-warung dapat menjadi solusi yang tepat 

bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyaluran bantuan sosial melalui Program Sembako. Berdasarkan pasal tersebut, 

Kementerian Sosial dalam menyalurkan sembako dibantu oleh dinas sosial 
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kabopaten/kota. Dalam hal ini, proses penyaluran bantuan sosial sembako di 

Kabupaten Gowa dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten Gowa.  

2. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Sembako  

Pasal 3 peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 

tentang pelaksanaan program sembako menjelaskan merupakan regulasi yang 

secara keseluruhan mengatur tentang mekanisme penyaluran bantuan sosial. Pasal 

3 berbunyi:  

(1) KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam data terpadu 

kesejahteraan sosial. (2) keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang terdaftar dalam 

data terpadu kesejahteraan sosial.  

Berdasarkan pasal tersebut, keluarga yang terdaftar dalam data terpadu 

kesejahteraan sosial merupakann syarat utama untuk menjadi peserta Program 

Keluarga Harapan (PKH) yang juga terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan 

sosial. Hal ini bertujuan agar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah tepat 

sasaran dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan 

rentan di Indonesia. 

 Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Dinas Sosial (Kepala Bidang 

Perlindungan Jaminan Sosial)   

 “Syarat utama untuk mendapatkan bantuan sembako adalah terdaftar dalam  

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diinput oleh operator 

desa”81 

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah sebuah sistem basis data 

yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memantau dan mengelola 

program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Dalam hal ini, dinas sosial dapat menyalurkan bantuan sosial 

berdasarkan data yang diperoleh dari DTKS. 

 

81A. Baso Gazali (56), Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Wawancara, Dinas 

Sosial Kabupaten Gowa, 27 Februari 2023  
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Data yang terdapat pada DTKS meliputi data penerima manfaat program 

bantuan sosial, jenis program bantuan sosial yang diterima, besaran bantuan sosial 

yang diterima, serta data lain yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi 

penerima manfaat. 

Melalui data yang terdapat dalam DTKS, dinas sosial dapat melakukan 

penyaluran bantuan sosial secara akurat dan tepat sasaran. Dinas sosial dapat 

memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan diberikan 

kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga manfaat dari program bantuan 

sosial tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar 

membutuhkannya.   

Selain itu, penggunaan data yang terdapat pada DTKS dapat memudahkan 

dinas sosial dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan 

sosial. Dinas sosial dapat memonitor penggunaan dana bantuan sosial, memastikan 

bahwa program bantuan sosial dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta 

memperkuat mekanisme pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan 

program bantuan sosial. 

Penggunaan data yang terdapat pada DTKS merupakan suatu hal yang 

penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program bantuan sosial 

yang diberikan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan data yang akurat dan 

terpercaya, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif, 

efisien, dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

berhak.  

Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2011: 

“fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi 
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tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi 

kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”82.  

Berdasarkan pasal tersebut, ada dua kriteria yang harus dipenuhi oleh 

seseorang untuk masuk dalam kategori fakir miskin, yaitu tidak mempunyai sumber 

mata pencaharian atau memiliki mata pencaharian akan tetapi hasil dari mata 

pencaharian tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan diri maupun keluarganya.  

Kedua kategori  tersebut merupakan syarat utama untuk masuk dalam data 

DTKS sebagai syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial yang berasal dari 

pemerintah. 

3. Peta Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako di Kabupaten 

Gowa 

Proses penyaluran bantuan sembako untuk memastikan bahwa proses 

penyaluran bantuan sembako dilakukan dengan tepat, efektif, dan efisien, sehingga 

dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat yang 

membutuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi, memperkuat sistem administrasi, meningkatkan monitoring 

dan evaluasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyaluran bantuan sembako. Selain itu, pihak terkait juga harus memastikan 

ketersediaan bahan pangan yang cukup untuk mendukung program bantuan 

sembako tersebut. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pejabat pemerintah 

setempat (Dinas Sosial Kabupaten Gowa) membuktikan bahwa masih banyak 

permasalahan yang terjadi dalam hal penyaluran bantuan sosial.  

“Masih banyak kendala yang dijumpai oleh tim kami di lapangan. 
Contohnya seperti banyaknya masyarakat yang tidak melapor saat 
melakukan perpindahan domisili, perubahan ekonomi maupun pergantian 
KK. Selain itu, kami juga menjumpai masyarakat yang identitasnya berbeda 
dengan data yang ada dalam DTKS”83 

 
82 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin. Bab I, Pasal 1 

83 Andi Baso Gazali, Wawancara, Dinas Sosial kabupaten Gowa, 27 Februari 2023  
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 Kendala yang ada di lapangan terkait dengan masyarakat yang tidak 

melaporkan perpindahan domisili, perubahan ekonomi dan pergantian KK dapat 

mengakibatkan data dalam (DTKS) menjadi tidak akurat dan tidak mutakhir. Hal 

ini dapat berdampak pada distribusi bantuan sosial yang kurang tepat sasaran dan 

tidak efektif. 

Apabila masyarakat yang identitasnya berbeda dengan data yang ada dalam 

DTKS ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan pencatatan atau 

manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat 

menyebabkan ketidakadilan dalam pendistribusian bantuan sosial dan merugikan 

masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan tersebut. 

Solusi untuk mengatasi masalah masyarakat yang tidak melaporkan 

perpindahan domisili, perubahan ekonomi, dan pergantian KK, dapat dilakukan 

beberapa langkah, di antaranya: 

a. Kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya melaporkan perubahan data terkait kesejahteraan sosial 

mereka. 

b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara instansi terkait, seperti 

Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), untuk memastikan data yang 

diinput dalam DTKS selalu mutakhir dan akurat. 

c. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi 

mobile, SMS gateway, atau website, untuk memudahkan masyarakat 

melaporkan perubahan data. 

d. Melakukan pendataan ulang secara berkala untuk memperbaharui data 

yang ada dalam DTKS. 
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Sedangkan untuk mengatasi masalah masyarakat yang identitasnya berbeda 

dengan data yang ada dalam DTKS,  dapat dilakukan beberapa tindakan di 

antaranya: 

a. Verifikasi data secara rutin untuk memastikan keakuratan dan 

kebenaran data dalam DTKS. 

b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap proses input data 

untuk menghindari kesalahan atau manipulasi data. 

c. Menerapkan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan kecurangan atau 

manipulasi data dalam DTKS. 

d. Melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan integritas 

data dalam DTKS. 

Upaya tersebut diharapkan agar data dalam DTKS selalu mutakhir, akurat, 

dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pendistribusian bantuan sosial secara 

tepat sasaran dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan perubahan data terkait 

kesejahteraan sosial mereka. Selain itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi 

yang ketat untuk memastikan bahwa data dalam DTKS selalu mutakhir dan akurat. 

Seluruh pihak yang terlibat dalam pendistribusian bantuan sosial juga harus 

bertanggung jawab atas integritas dan akurasi data dalam DTKS untuk mencegah 

adanya penyalahgunaan atau kecurangan 

 Regulasi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran 

Bantuan Sosial bahwa penerima program bantuan sosial adalah keluarga yang 

terdaftar dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai penerima manfaat program 

sembako.  

“Operator desa mendaftarkan masyarakat miskin, kemudian diverifikiasi 
oleh Pemerintah Daerah/provinsi. Pemerintah pusat memverifikasi daftar 
nama-nama yang berhak memperoleh bantuan sembako. Setelah daftar 
nama-nama diverifikasi, pemerintah setempat (desa/kelurahan) membagi 
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kepada masyarakat. Kami dinas sosial hanya mengawasi penyaluran 
tersebut”84.  

Operator desa adalah orang yang bertanggung jawab untuk 

mengkoordinasikan program pemerintah di tingkat desa, termasuk program bantuan 

sosial seperti bantuan sembako. Namun, apabila operator desa tidak memperhatikan 

data kriteria penerima sembako yang diatur oleh undang-undang, maka program 

bantuan sembako tersebut dapat menjadi tidak efektif dan tidak adil. 

Berdasarkan regulasi yang ada, kriteria penerima bantuan sembako tingkat 

pendapatan, kondisi sosial ekonomi, dan status keluarga. Jika operator desa tidak 

memperhatikan kriteria tersebut, maka bantuan sembako dapat diberikan kepada 

penerima yang sebenarnya tidak memenuhi syarat atau sebaliknya, penerima yang 

memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan. 

Data penerima bantuan sembako yang tidak memenuhi kriteria undang-

undang memiliki potensi untuk merugikan penerima yang seharusnya memenuhi 

syarat dan membutuhkan bantuan tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat merugikan 

anggaran pemerintah karena bantuan sembako yang tidak tepat sasaran atau 

diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat dapat menjadi 

pemborosan. 

Oleh karena itu, operator desa harus memperhatikan kriteria penerima 

sembako yang diatur oleh undang-undang dan melakukan verifikasi data dengan 

cermat sebelum memberikan bantuan sembako kepada penerima. Hal ini akan 

memastikan bahwa program bantuan sembako berjalan dengan efektif dan adil, dan 

akan memberikan manfaat yang sesuai untuk masyarakat. 

Daftar nama-nama yang diajukan oleh operator desa kemudian diverifikasi 

oleh Pemerintah Daerah atau provinsi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan 

bahwa daftar tersebut akurat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

84Alimuddin (56), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Wawancara, Dinas Sosial 

Kabupaten Gowa, 27 Februari 2023 
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Setelah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah atau provinsi, daftar nama-nama 

tersebut kemudian diteruskan ke pemerintah pusat untuk diverifikasi lebih lanjut. 

Dalam hal ini, pemerintah pusat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

bantuan sembako diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan secara nasional. 

Pemerintah menggunakan mekanisme pendaftaran dan verifikasi yang 

melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan bahwa bantuan 

sembako diberikan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Selain itu, penyaluran bantuan sembako dilakukan oleh pemerintah 

setempat dengan pengawasan dari dinas sosial, sehingga memastikan bantuan 

sembako diberikan secara tepat sasaran. 

“Kami di Dinas Sosial hanya mengawasi penyaluran bantuan sosial, proses 

validasi data dilakukan oleh tim assesment yang turun langsung mengecek 

data penerima bantuan sembako yang diinput oleh operator desa. Apabila 

ada data yang tidak sesuai, tim assesment melporkan kepada pemerintah 

setempat (desa/kelurahan). Yang berhak mengeluarkan atau memasukkan 

data penerima adalah wewenang penuh dari pemerintah setempat. Kami 

hanya mengawasi, edukasi dan memberikan saran atau masukan” 85 

Berdasarkan keterangan tersebut, dinas sosial bertindak sebagai pihak yang 

memberikan bantuan sosial berdasarkan daftar penerima yang telah ditetapkan oleh 

desa atau kelurahan. Oleh karena itu, dinas sosial tidak memiliki wewenang untuk 

memasukkan atau mengeluarkan nama penerima bantuan sosial sembako, karena 

hal tersebut merupakan kewenangan desa atau kelurahan. 

Pada dasarnya, desa atau kelurahan memegang kekuasaan penuh dalam 

pengelolaan dan distribusi bantuan sosial sembako kepada masyarakat yang 

membutuhkan. Pemerintah setempat (desa/kelurahan) adalah komponen terdekat 

dengan masyarakat sehingga mengetahui semua kondisi yang ada dalam 

masyarakat. Kondisi tersebut meliputi sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat 

 

85 Alimuddin, Wawancara, Dinas Sosial Kabupaten Gowa, 27 Februari 2023 
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di wilayahnya, sehingga dapat lebih tepat menentukan siapa yang membutuhkan 

bantuan sosial sembako dan seberapa besar bantuannya. 

Dinas Sosial tetap memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan 

pengendalian pelaksanaan program bantuan sosial sembako ini. Mereka harus 

memastikan bahwa desa atau kelurahan melaksanakan program ini secara adil dan 

transparan, serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Kerjasama yang dijalin antara Dinas Sosial, desa atau kelurahan serta 

masyarakat menjadi sangat penting untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi 

dalam pelaksanaan program bantuan sosial sembako. Keterlibatan masyarakat 

dalam pengawasan dan partisipasi aktif dalam program ini dapat memperkuat 

keberhasilan program tersebut. 

Hal penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial sembako adalah 

transparansi dan akuntabilitas. Desa atau kelurahan bertanggungjawab dalam  

menjalankan program tersebut dengan jujur dan adil serta memberikan informasi 

yang jelas dan terbuka kepada masyarakat mengenai mekanisme dan syarat 

penerimaan bantuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, langkah utama yang harus 

dilaksanakan adalah mengangkat operator desa yang amanah, jujur dan adil. Dalam 

Q.S An-Nisa/4:58, Allah swt berfirman:  

وا  مُ نْ تََْكُ يَْْ النَّاسِ أَ مْ بَ تُ مْ كَ ا حَ ذَ ا وَإِ هَ لِ هْ لََه أَ تِ إِ انََ ؤَدُّوا الَْۡمَ نْ تُ  مْ أَ ركُُ نَّ اللََّّ يََْمُ   ۞ إِ
صِیاً  ا بَ يعً انَ سََِ نَّ اللََّّ كَ هِ ۗ إِ مْ بِ كُ ظُ عِ ا يَ مَّ عِ نَّ اللََّّ نِ لِ ۚ إِ دْ عَ لْ  بًِ

Terjemahnya:  
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. 

Secara sederhana, Ahmad Mustafa al-Maraghi membagi tiga pesan yang 

terkandung dalam ayat tersebut, yaitu:  
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Pertama: ayat tersebut memberikan pesan kepada manusia agar 

memperhatikan dan mematuhi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Allah 

menyuruh kita untuk menetapkan hukum dengan adil dan benar, sehingga keadilan 

dan keseimbangan dapat terjaga di antara manusia. Dengan kata lain, Allah 

memerintahkan kita untuk menjadi pemimpin yang adil dan berlaku adil dalam 

semua kegiatan kehidupan. 

Kedua, ayat tersebut menekankan pentingnya menghormati hak-hak orang 

lain. Allah memerintahkan manusia untuk memberikan amanat kepada orang yang 

berhak menerimanya. Amanat tersebut mencakup banyak hal, seperti uang, barang, 

kepercayaan, informasi, jabatan dan lain sebagainya. Allah memerintahkan 

manusia untuk menjaga amanat dan memberikannya kepada orang yang berhak 

menerimanya. 

Ketiga, ayat tersebut menegaskan bahwa Allah memberikan pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepada manusia. Artinya, Allah memberikan petunjuk dan 

pedoman yang tepat untuk menjalankan kehidupan dengan benar dan seimbang. 

Oleh karena itu, manusia harus selalu mencari pengajaran dari Allah dan 

menaatinya86. 

Implementasi ayat tersebut dalam kaitannya dengan mekanisme penyaluran 

bantuan sosial erat katiannya dengan penunjukan operator desa yang bertugas untuk 

menginput data penerima bantuan. Dalam menjalankan tugas secara amanah dan 

jujur, perangkat desa maupun operator desa diharapkan memperhatikan beberapa 

hal sebagai berikut: 

a. Memahami hak dan tanggung jawab 

 
86 Inas Afifah Zahra, Marno Marno, dan Basuki Wibawa, ‘Kewajiban Pemimpin dan 

Rakyat dalam Perspektif al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 58-59’, Journal of Islamic Education 

Studies, 1.1 (2022)., h.10.  
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Sebagai seorang yang dipercayakan tugas atau amanah, kita harus 

memahami hak dan tanggung jawab yang ada dalam jabatan tersebut. Perangkat 

desa dan operator desa harus memastikan bahwa tugas tersebut dijalankan dengan 

baik dan bertanggung jawab atas segala tindakan maupun kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah. 

b. Transparansi 

 Transparansi adalah kunci penting dalam menjalankan tugas secara jujur 

dan amanah. Perangkat dan operator desa wajib memberikan informasi yang benar 

dan jelas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran 

bantuan sosial, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan baik. 

c. Mengedepankan kepentingan bersama 

Pemerintah dan operator desa dalam menjalankan tugas harus memahami 

bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang ada didasarkan atas kepentingan 

bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pemerintah dan 

operator desa harus berusaha untuk mencapai tujuan yang baik dan adil untuk 

semua pihak. 

d. Menghindari praktik korupsi 

Salah satu hal yang harus dihindari adalah praktik korupsi. Semua pihak 

terutama perangkat desa harus berusaha untuk tidak memanfaatkan posisi atau 

kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sebaliknya, segala 

tindakan dalam kaitannya dengan kebijakan bantuan sosial benar-benar untuk 

kepentingan masyarakat dan negara.  

Tujuan utama dari program bantuan sosial sembako adalah untuk membantu 

masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, desa atau kelurahan harus 

memastikan bahwa bantuan tersebut diberikan kepada mereka yang benar-benar 
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membutuhkan dan tidak diselewengkan atau dimanfaatkan oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab. 

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan 

program bantuan sosial sembako. Dinas sosial  dapat memberikan bimbingan dan 

arahan kepada desa atau kelurahan mengenai pelaksanaan program yang efektif dan 

efisien serta mengawasi jalannya program tersebut. Selain itu, Dinas Sosial harus 

berperan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan sumber daya lainnya yang 

diberikan untuk program bantuan sosial sembako digunakan secara tepat dan 

efisien. 

Penyaluran bantuan sembako yang efisien juga membutuhkan partisipasi 

dari masyarakat. Masyarakat harus melaporkan apabila terjadi tindakan 

penyelewengan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, 

masyarakat juga harus memahami bahwa bantuan sosial sembako hanyalah sebuah 

jangka pendek dan bukan solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah 

kemiskinan dan ketidakadilan sosial. 

Kewenangan desa atau kelurahan dalam mengelola program bantuan sosial 

sembako harus dipahami dengan baik, tetapi Dinas Sosial tetap memiliki tanggung 

jawab dalam pengawasan dan pengendalian program tersebut. Transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan 

program bantuan sosial sembako dengan efektif dan efisien. 

Pemerintah setempat (Desa/Kelurahan) bertanggung jawab untuk 

membagikan bantuan sembako kepada masyarakat. Dalam hal ini, dinas sosial 

hanya mengawasi penyaluran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

berupaya untuk memastikan bahwa bantuan sembako diberikan kepada orang-

orang yang membutuhkan dengan cara yang transparan dan akuntabel. 



88 
 

 

Permasalahan selanjutnya adalah update data DTKS yang dilakukan satu 

kali selama lima tahun. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penerima 

ganda bantuan sembako. Informasi tersebut berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti di dinas sosial Kabupaten Gowa.  

“Setiap tahun ada pengusulan nama-nama yang berhak untuk menerima 
bantuan. Akan tetapi proses update dilaksanakan satu kali selama lima 
tahun”87 

 Maksud dari pernyataan tersebut adalah daftar penerima bantuan akan 

diperbarui setiap lima tahun sekali, meskipun ada pengusulan nama-nama baru 

setiap tahun. Ini berarti bahwa para calon penerima bantuan harus menunggu 

hingga lima tahun berikutnya sebelum nama mereka dipertimbangkan kembali 

dalam daftar penerima bantuan. 

Proses update penerima bantuan sosial sembako yang dilakukan sekali 

dalam lima tahun dapat memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya: 

a. Tidak responsif terhadap perubahan kondisi sosial  

Proses update yang dilakukan setiap lima tahun dapat membuat daftar 

penerima bantuan menjadi tidak responsif terhadap perubahan kondisi sosial yang 

mungkin terjadi selama lima tahun tersebut. Hal ini dapat menyebabkan daftar 

penerima bantuan menjadi tidak akurat atau tidak sesuai dengan kebutuhan aktual 

masyarakat. 

Apabila terdapat yang membutuhkan bantuan namun tidak terdaftar dalam 

daftar penerima bantuan karena proses update dilakukan setiap lima tahun, maka 

orang tersebut akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang 

seharusnya diberikan. 

 

87 Alimuddin, Wawancara, Dinas Sosial Kabupaten Gowa, 27 Februari 2023 
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b. Proses penyaluran bantuan yang terlambat 

Kehidupan yang cenderung berubah merupakan fakta yang tidak dipungkiri 

keberadaannya. Apabila terdapat masyarakat yang memenuhi syarat sebagai 

penerima bantuan sosial setelah proses update dilakukan, harus menunggu selama 

lima tahun sampai daftar penerima bantuan diperbarui. Hal ini dapat menyebabkan 

keterlambatan dalam memberikan bantuan sosial yang seharusnya diberikan. 

c. Membuka potensi terjadinya penyelewengan 

Selama periode lima tahun, terdapat potensi untuk terjadinya 

penyelewengan dalam proses pengelolaan program bantuan. Hal ini dapat 

merugikan penerima bantuan dan mengurangi efektivitas program bantuan sosial 

secara keseluruhan. 

d. Proses verifikasi hanya mengacu pada identitas (NIK dan KK) bukan 

kondisi faktual yang ada.  

Proses verifikasi identitas yang hanya beracuan pada nomor NIK dan KK 

memang penting untuk memastikan keaslian identitas seseorang. Namun, hal 

tersebut tidak cukup untuk memastikan kondisi sosial yang ada, seperti kondisi 

keberadaan seseorang atau apakah dia termasuk dalam kelompok rentan seperti 

tuna wisma, difabel, atau anak-anak yang terlantar. 

Memastikan kondisi sosial yang ada, dibutuhkan pendekatan yang lebih 

holistik, yaitu melihat kondisi sosial seseorang secara menyeluruh. Pendekatan ini 

mencakup aspek-aspek seperti kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan 

lingkungan tempat tinggal seseorang. 

Pemerintah dapat melakukan survey atau penelitian yang lebih mendalam 

mengenai kondisi sosial masyarakat dan berdasarkan data yang diperoleh dapat 

dikembangkan program-program yang dapat membantu meningkatkan kondisi 

sosial tersebut. Misalnya, pemerintah dapat mengembangkan program bantuan 
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sosial untuk kelompok rentan seperti tuna wisma, difabel, atau anak-anak yang 

terlantar, atau program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesempatan 

kerja dan kondisi ekonomi masyarakat. 

Proses verifikasi identitas yang hanya beracuan pada nomor NIK dan KK 

tetap penting, namun perlu diikuti dengan pendekatan yang lebih holistik untuk 

memastikan kondisi sosial masyarakat yang ada. Oleh karena itu, pihak yang 

bertanggung jawab atas penyaluran bantuan sosial sembako harus 

mempertimbangkan secara cermat dampak dari proses update yang dilakukan setiap 

lima tahun tersebut dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan 

program bantuan tersebut dapat berjalan secara efektif dan responsif terhadap 

kebutuhan sosial yang terus berkembang.  

C. Korelasi Maqasid al-Syari’ah dengan Bantuan Sosial 

Prinsip yang terkandung dalam maqasid al-syari’ah adalah mewujudkan 

kesejahteraan pada semua manusia. Salah satu ayat yang memberikan gambaran 

tentang kesejahteraan hidup di dunia terdapat dalam Q.S al-Qashas/28:77 sebagai 

berikut:  

ارَ الْْخِرةََ ۖ وَلََ تَ نْسَ   ُ الدَّ ُ إلِيَْكَ ۖ وَلََ وَابْ تَغِ فِيمَا آتََكَ اللَّّ نْ يَا ۖ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّّ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
 تَ بْغِ الْفَسَادَ فِ الَْۡرْضِ ۖ إِنَّ اللََّّ لََ يُُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

 
Terjemahnya: 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 
sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berbuat kerusakan”. 

Ayat tersebut berisi tentang peringatan Allah swt kepada Qarun pada zaman 

nabi Musa a.s tentang kehidupan Qarun yang dipenuhi dengan harta yang berlimpah 

membuatnya merasa sombong. Pesan yang terkandung dalam ayat tersebut 
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memerintahkan manusia untuk menjalani kehidupan secara seimbang. Selain itu, 

harta merupakan ujian bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.  

Ibnu Katsir mengemukakan bahwa ayat tersebut memberikan pesan kepada 

manusia agar segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah swt khususnya harta 

digunakan untuk mendapatkan pahala dunia maupun akhirat. Harta yang dimiliki 

oleh manusia merupakan milik Allah swt yang didalamnya terdapat hak orang 

lain88.  Dengan mendistribusikan hak orang lain yang terdapat dalam harta yang 

dimiliki oleh manusia merupakan langkah utama dalam mencapai pemerataan 

kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

Realitas kehidupan masyarakat senantiasa berubah sesuai dengan 

perkembangan waktu dan zaman. Perubahan tersebut dalam istilah sosiologi 

dikenal dengan istilah sosial change (perubahan sosial)89. Persoalan sosial 

merupakaan salah satu aspek yang memberikan pengaruh dalam perubahan hukum. 

Problematika hukum Islam yang terjadi dewasa ini memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan problematikan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan 

tersebut meliputi perbedaan materi hukum maupun konteks hukum.  

 Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh para ulama dalam 

memunculkan kembali semangat merealisasikan kemaslahatan umum adalah 

memaksimalkan peran maqasid al-syari’ah sebagai pijakan dasar dalam 

menetapkan suatu hukum90. Ahmad al-Rasyuni mengemukakan bahwa berfikir 

 
88 M. Abdul Ghofar E.M (Penterjemah), Tafsir Ibnu Katsir, (Bogor: Pustaka Imam asy-

Syafi’I, 20014)., h. 298. 
89 Sajipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, II (Bandung: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1983)., h. 40. 
90 Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syari'ah (Membincang 

Formulasi Konsep Ibnu Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer) (Makassar: 

Alauddin University Press, 2014)., h. 89. 
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dengan menggunakan maqasid al-syari’ah sebagai pendekatan merupakan salah 

satu proses berfikir secara ilmiah yang tentunya memiliki dasar kaedah metodologis 

yang mengantarkannya pada ketentuan hukum yang sesuai dengan pijakan maqasid 

al-syari’ah91. 

Teori maqasid al-syari’ah (hifdzu al-nafs) memiliki korelasi dengan 

program pemerintah dalam memberikan bantuan sembako bagi masyarakat miskin 

tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Prinsip hifdzu al-nafs 

merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada perlindungan terhadap nyawa 

manusia. Prinsip tersebut memiliki persamaan dengan tujuan utama pemerintah 

dalam membuat kebijakan tentang penyaluran bantuan sosial sembako. Kebijakan 

tersebut bertujuan untuk memastikan rakyat Indonesia dapat menjalani kehidupan 

yang layak serta menjauhkan masyarakat dari kemiskinan. Hal tersebut karena 

kemiskinan merupakan salah satu hal yang dapat membahayakan jiwa atau nyawa 

manusia.  

Solusi yang tepat untuk mengatasikemiskinan adalah mengungkap prinsip 

dasar, makna universal serta tujuan yang terkandung dalam syari’at. Kaedah 

mendasar atas hal tersebut adalah: 

 كُلُّ ماَفِ الشَّريِْ عَةِ مُعَلَّلٌ وَلهَُ مَقْصُوْدُهُ وَمَصْلَحَتُهُ 
Artinya:  

“Segala ketentuan dalam hukum syari’ah pasti memiliki illat, maksud dan 

kemaslahatan”92. 

Berpijak atas kaedah diatas, hukum syari’ah bertujuan untuk kemaslahatan 

umat manusia. Kemaslahatan manusia akan terwujud apabila semua manusia dapat 

 
91Ahmad al-Rasyumi, Al-Fikr Al-Maqasidi, Qawaiduhu wa Fawaiduhu (Rabat: Matba’ah 

al-Najah al-Jadidah al-Dar al-Bayda’, 1999)., h. 37. 
92Abdul Wahid Haddade, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid al-Syari"Ah (Membincang 

Formulasi Konsep Ibnu Asyur Dan Relevansinya Dengan Wacana Fikih Kontemporer)., h. 89 
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menjalani kehidupan secara aman dan tentram. Abu Hamid al-Gazali 

mendefiniskan maqasid al-syari’ah sebagai berikut: 

فَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْناَنَ عْنِِ بهِِ ذَلِك، فَعَةِ وَدَفْعَ    أمََّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبارَةٌَ فِ الْۡصْلِ عَنْ جَلْبِ مَن ْ فإَِنَّ جَلْبَ الْمَن ْ
 .93الْمَضَرَّةِ مَقَا صِدُ الْْلَْقِ وَ صَلهَُ فِ تََْصِيْلِ مَقَا صِدِهِمْ 

Artinya:  

“maslahah merupakan sebuah ungkapan yang pada intinya merupakan suatu 
keadaan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan manusia dari 
bahaya dan kerusakan. Yang kami maksudkan dengan maqasid al-syari’ah 
sebenarnya bukan ini, karena mendatangkan manfaat dan menghindarkan 
dari bahaya dan kerugian adalah tujuan dari makhluk dan kebaikannya 
adalah ketika mereka mampu menggapai tujuan-tujuannya”.   

Salah satau kebijakan pemerintah untuk mewujdukan hal tersebut adalah 

kebijakan tentang bantuan sembako. Bantuan sembako merupakan salah satu 

alternatif dalam membantu melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa orang-

orang yang menerima bantuan tersebut. Dengan memiliki akses yang memadai 

terhadap makanan dan kebutuhan dasar lainnya, orang-orang yang menerima 

bantuan sembako dapat mengurangi risiko kelaparan dan kekurangan gizi yang 

dapat mengancam kesehatan masyarakat miskin. Bantuan sembako berfungsi untuk 

membantu mengurangi tekanan ekonomi pada keluarga yang mungkin sulit untuk 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga membantu mengurangi stres dan 

kecemasan yang dapat memengaruhi kesehatan mental masyarakat.  

Selain itu, bantuan sembako berfungsi untuk membantu mengurangi 

kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, yang juga dapat berdampak pada 

kesehatan jiwa dan keselamatan manusia. Ketika orang-orang yang kurang mampu 

menerima bantuan sembako, mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap 

makanan dan kebutuhan dasar lainnya, yang dapat membantu meningkatkan 

 
93Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi, al-Mustasfa min Ilm al-

Usul, Juz I (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997)., h. 416. 
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kesejahteraan mereka dan memungkinkan mereka untuk berkonsentrasi pada 

pengembangan diri dan perbaikan hidup masyarakat. 

Masalah kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang semakin 

membesar berdampak pada kesehatan jiwa dan keselamatan manusia. Orang-orang 

yang hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi dapat mengalami stres, 

kecemasan, dan depresi yang dapat mengancam kesehatan mental mereka. Selain 

itu, ketika orang-orang yang kurang mampu tidak memiliki akses yang memadai 

terhadap makanan dan kebutuhan dasar lainnya, mereka dapat terkena penyakit dan 

kondisi yang dapat membahayakan kesehatan mereka. 

Program penyaluran bantuan sembako mamiliki kaitkan yang erat dengan 

prinsip hifdzu al-nafs dalam teori maqashid al-syari'ah karena dapat membantu 

melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa orang-orang yang menerima bantuan 

dan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang 

dapat membahayakan kesehatan jiwa dan keselamatan manusia secara keseluruhan. 

1. Prinsip hifdzu al-nafs dan Kolerasinya dengan Bantuan Sembako 

Prinsip maqashid al-syari'ah merupakan konsep penting dalam pemahaman 

dan aplikasi hukum Islam. Prinsip tersebut didasarkan pada tujuan-tujuan atau 

maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam melalui penggunaannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah dua prinsip Maqashid al-Syari'ah  yang penting 

adalah hifzu al-nafs dan hifdzu al-mal. Kedua prinsip tersebut berkaitan dengan 

pemberi bantuan (sumber dana) dan penerima bantuan. Dalam hal ini, pemberi 

bantuan atau sumber dana adalah pemerintah sementara penerima bantuan adalah 

masyarakat miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial. 

Prinsip hifdzu al-nafs menekankan pada perlindungan jiwa terhadap semua 

manusia. Kemiskinan merupakan salah satu keadaan yang dapat mengancam  
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kelansungan hidup manusia didunia. Oleh karena itu, prinsip hifdzu al-nafs menjadi 

alternatif untuk memberikan jaminan kepada semua manusia agar dapat menjalani 

kehidupan secara layak. Program pemerintah dalam memberikan bantuan sembako 

kepada masyarakat miskin tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial 

merupakan salah satu kebijakan yang memiliki cita-cita yang sama dengan hifdzu 

al-nafs dalam maqasid al-syari’ah. Akan tetapi, penyaluran bantuan sembako 

belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam hidfzu al-nafs. 

Berdasarkan aturan yang ada, syarat utama untuk mendapatkan bantuan 

sembako adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Masyarakat miskin tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial melaporkan 

diri kepada pemerintah desa. Operator desa menginput nama-nama masyarakat 

yang masuk dalam kategori penerima bantuan sosial kemudian mengirim ke dinas 

sosial kabupaten. Setelah itu, dinas sosial daerah mengirim ke pemerintah pusat. 

verifikasi nama-nama penerima bantuan sembako dilakukan oleh pemerintah pusat 

berdasarkan nomor KK dan NIK. Secara umum, prosedur penetapan nama-nama 

penerima bantuan sosial sembako dapat dipahami melalui gambar dibawah ini. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, mekanisme 

penyaluran bantuan sembako di Kabupaten Gowa tidak sejalan dengan prinsip yang 

terdapat dalam maqasid al-syari’ah (hifdzu al-nafs). Beberapa alasan yang menjadi 

pertimbangan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Proses verifikasi data penerima bantuan sosial hanya beracuan pada 

nomor KK atau NIK 

Pemerintah pusat dalam melalukan verifikasi terhadap nama-nama 

penerima bantuan sembako beracuan pada nomor KK atau NIK. Nama-nama yang 

lulus ferivikasi masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS). 

Masyarakat yang memiliki permasalah dengan nomor KK atau NIK menjadi salah 

satu penyebab masyarakat tidak lulus verifikasi.  

Masyarakat yang secara faktual hidup dalam keadaan miskin tidak mampu 

atau rentan terhadap risiko sosial akan tetapi memiki permasalahan dengan nomor 

KK atau NIK tidak berhak untuk mendapatkan bantuan sembako. Fakta tersebut 

tidak sejalan dengan  prinsip utama undang-undang tentang penanganan fakir 

miskin dan program pemerintah dalam memberikan bantuan sembako pada 

masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang berlaku tentang penyaluran bantuan 

sembako tidak sejalan dengan prinsip hifdzu al-nafs. 

 Prinsip hifdzu al-nafs menegaskan pentingnya menjaga keselamatan dan 

kesehatan jiwa seseorang, baik melalui perlindungan terhadap tindakan atau 

perilaku yang merugikan diri sendiri maupun melalui pencegahan terhadap 

gangguan atau penyakit mental. Prinsip ini juga memperhatikan keamanan dan 

kesejahteraan sosial secara keseluruhan, dengan mempromosikan nilai-nilai seperti 

kesopanan, toleransi dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. 

Penerapan prinsip hifdzu al-nafs dapat diwujudkan dalam berbagai cara, 

termasuk di antaranya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan fisik, menghindari 
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tindakan-tindakan yang berbahaya atau merugikan, dan memelihara keseimbangan 

antara tuntutan diri sendiri dan tuntutan lingkungan sosial. Dalam Islam, menjaga 

keselamatan dan kesehatan jiwa termasuk dalam kewajiban setiap Muslim, dan 

merupakan aspek penting dari prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar agama. 

Oleh karena itu, prinsip hifzul al-nafs dianggap sangat penting dalam menjalankan 

ajaran Islam dengan benar dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam. 

Prinsip hifdzu al-nafs menekankan pada perlindungan jiwa (manusia). 

Sebagai implikasi dari prinsip tersebut, kebijakan pemerintah dalam memberikan 

bantuan sembako harus mengedepankan kondisi realitas yang dialami oleh 

masyarakat. Miskin tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial merupakan dua 

kategori yang ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat untuk menerima 

bantuan sembako. Pemerintah setempat harus menjadikan dua kriteria tersebut 

sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial sembako.  

Faktanya, syarat utama untuk mendapatkan bantuan sembako adalah 

terdaftar dalam DTKS. Proses verifikasi data penerima bantuan sosial beracuan 

pada nomor KK atau NIK. Permasalahan yang timbul adalah banyaknya 

masyarakat yang secara faktual hidup dalam keadaan miskin dan rentan terhadap 

risiko sosial akan tetapi memiliki permasalahan dengan nomor KK atau NIK, 

kondisi tersebut menjadi penyebab sehingga masyarakat tidak masuk dalam DTKS. 

Mekanisme tersebut bertentangan dengan prinsip hifdzu al-nafs yang menekankan 

pada kondisi manusia secara langsung, bukan pada hal administratif seperti nomor 

KK dan NIK.   

b. Proses Verifikasi adalah Wewenang Pemerintah Pusat 
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Kebijakan pemerintah dalam menangani fakir miskin di Indonesia memiliki 

prinsip yang sama dengan hifdzu al-nafs. Kesamaan prinsip tersebut adalah 

memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat mengancam kehidupan 

manusia di dunia. Salah satu keadaan yang dapat menyebabkan kematian seseorang 

adalah kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam memberikan 

bantuan sembako merupakan alternatif untuk menjauhkan masyarakat dari 

kelaparan. 

Berdasarkan regulasi yang berlaku, proses verifikasi data penerima bantuan 

sembako merupakan wewenang pemerintah pusat. Regulasi tersebut tidak relevan 

dengan prinsip hifdzu al-mal cita-cita undang-undang dalam memberikan bantuan 

sembako kepada masyarakat miskin secara tepat dan efisien. Secara struktur, 

lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. 

Oleh karena itu, pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang mengetahui 

secara pasti kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bantuan 

sosial sembako.  

Mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono 

Soekanto, efektifnya suatu hukum ditentukan oleh taraf ketaatan masyarakat dan 

para penegak hukum. Kepatuhan yang tinggi merupakan indikator utama berfungsi 

atau tidaknya suatu hukum. Tujuan hukum adalah menciptakan keamanan dan 

melindungi melindungi kehidupan masyarakat94.  

Masyarakat yang patuh terhadap hukum menunjukkan adanya kesadaran 

hukum yang tinggi dan penghargaan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. 

Kepatuhan ini berperan penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial 

 
94Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi (Bandung: Remaja Karya, 

1985)., h. 7. 
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sehingga menciptakan keamanan dan melindungi kehidupan masyarakat. Dengan 

adanya keamanan dan perlindungan ini, masyarakat dapat hidup dengan tenang dan 

merasa aman. 

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak dapat terjadi secara spontan. 

Diperlukan adanya faktor-faktor pendukung seperti penyuluhan hukum, 

pengawasan hukum dan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, peran para 

penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sangatlah penting dalam 

menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 

Efektivitas hukum ditentukan oleh dua komponen, yaitu masyarakat dan 

para penegak hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan hal yang 

sangat penting dalam menciptakan keamanan dan melindungi kehidupan 

masyarakat. Kepatuhan masyarakat tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan 

dari para penegak hukum yang bertindak profesional dan adil. Oleh karena itu, 

kepatuhan masyarakat dan kinerja para penegak hukum harus terus ditingkatkan 

untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat. 

Penyaluran bantuan sembako merupakan contoh bagaimana hukum dan 

kepatuhan masyarakat dapat berinteraksi dalam menciptakan keamanan dan 

melindungi kehidupan masyarakat. Dalam penyaluran bantuan sembako, hukum 

berperan dalam menentukan prosedur dan mekanisme distribusi bantuan sembako 

yang adil dan merata bagi masyarakat yang membutuhkan. 

Kepatuhan masyarakat dalam hal ini terkait dengan kesadaran dan 

penghargaan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku termasuk dalam hal 

pengambilan dan distribusi bantuan sembako. Apabila masyarakat patuh terhadap 
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hukum, maka penyaluran bantuan sembako dapat berjalan dengan lancar dan 

efektif. 

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak dapat terwujud secara 

spontan. Diperlukan adanya upaya pendidikan dan penyuluhan hukum bagi 

masyarakat agar mereka dapat memahami pentingnya patuh terhadap hukum dan 

kepatuhan dalam penyaluran bantuan sembako. Selain itu, para penegak hukum 

juga perlu berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum 

yang adil dan efektif dalam penyaluran bantuan sembako. 

Efektivitas penyaluran bantuan sembako ditentukan oleh kepatuhan 

masyarakat dan para penegak hukum. Kepatuhan masyarakat terkait dengan 

kesadaran dan penghargaan terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku, 

sedangkan para penegak hukum berperan dalam mengawasi dan menegakkan 

hukum yang adil dan efektif.  Apabila keduanya berjalan dengan baik, maka 

penyaluran bantuan sembako dapat berjalan dengan lancar dan efektif sehingga 

menciptakan keamanan dan melindungi kehidupan masyarakat. 

Lebih lanjut, Ahmad Ali mengemukakan lima cara untuk mewujudkan 

penegakan hukum yang efektif, yaitu: 

a. Substansi hukum yang jelas; 

b. Undang-undang yang dibuat sifatnya larangan bukan mengharuskan. 

Secara umum, hukum yang bersifat melarang lebih mudah diterapkan 

daripada hukum yang sifatnya mengharuskan (mandatoris); 

c. Sosialisasi yang optimal (menjangkau semua pihak yang terlibat); 
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d. Sanksi yang dijatuhkan sepadan dengan aturan yang dilanggar. Berat 

sanksi yang diberikan bersifat proporsional dan memungkinkan untuk 

diterapkan95. 

Salah satu permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial adalah sosialisasi 

yang tidak menjangkau semua elemen masyarakat. Sosialisasi yang optimal dalam 

konteks bantuan sosial adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman yang 

efektif kepada semua pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga sosial, 

penerima manfaat, dan masyarakat secara umum. Sosialisasi yang optimal harus 

mencakup berbagai aspek terkait program bantuan sosial, termasuk tujuan, manfaat, 

persyaratan, prosedur pendaftaran, mekanisme penyaluran, evaluasi, serta sanksi 

jika ada pelanggaran. 

Salah satu hal penting dalam penyaluran bantuan sembako adalah 

memastikan bahwa informasi dan pemahaman yang disampaikan mencakup semua 

pihak yang terlibat, sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman dan 

kebingungan yang dapat menghambat penyaluran bantuan secara tepat waktu. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai sosialisasi yang optimal dalam 

program bantuan sosial antara lain: 

a. Mempublikasikan informasi secara terbuka dan jelas melalui berbagai 

media, seperti iklan di media massa, poster di tempat umum dan sosial 

media. Informasi yang disampaikan harus mudah dipahami dan menarik 

perhatian masyarakat. 

 
95HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)., h. 375 
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b. Mengadakan pertemuan atau sosialisasi tatap muka dengan berbagai 

pihak terkait (termasuk penerima manfaat dan lembaga sosial yang 

terlibat dalam program bantuan sosial). 

c. Memanfaatkan teknologi informasi, seperti website atau aplikasi, untuk 

memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan 

informasi terkait program bantuan sosial. 

d. Membentuk tim sosialisasi yang terdiri dari tenaga ahli dalam bidang 

komunikasi dan sosial untuk menjangkau masyarakat dan memberikan 

informasi terkait program bantuan sosial secara efektif. 

Sosialisasi yang optimal dalam program bantuan sosial diharapkan agar 

masyarakat dapat memahami program bantuan sosial yang ditawarkan oleh 

pemerintah dan lembaga sosial serta dapat memperoleh manfaat dari program 

tersebut secara tepat waktu dan efektif. 

2. Prinsip hifdzu al-mal dan Kolerasinya dengan Bantuan Sosial Sembako 

Prinsip hifdzu al-mal dalam maqashid al-Syari'ah menuntut agar harta 

benda seseorang atau negara harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk 

kerugian, pencurian dan pengambilan yang tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, 

kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat 

yang membutuhkan harus mengedepankan prinsip hifdzu al-mal.  

Sumber dana bantuan sembako dari pemerintah berasal dari anggaran 

Negara yang diperoleh dari pajak dan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, 

pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan dana tersebut tepat sasaran dan 

transparan, serta tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dana yang terjadi. 
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Hal ini juga mencakup pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana bantuan 

sembako, termasuk dalam hal pengadaan dan distribusinya. 

Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadaan 

sembako dilakukan secara transparan dan adil, tanpa diskriminasi dan korupsi. Hal 

ini harus diikuti dengan pengawasan yang ketat selama proses distribusi, termasuk 

pengawasan atas kualitas sembako, jumlah dan penyaluran bantuan ke setiap 

penerima. Pemerintah juga harus memastikan bahwa bantuan sembako tersebut 

benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak 

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Konsep hifdzu al-mal berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum 

Islam. Dalam Islam, setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan memanfaatkan 

harta benda sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, hak ini tidak berarti bebas 

untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan 

sekitar. 

Fakta membuktikan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam 

kaitannya dengan hifdzu al-mal di Indonesia, seperti tindakan pencurian, penipuan, 

dan korupsi yang merugikan masyarakat secara signifikan. Selain itu, kesenjangan 

ekonomi yang cukup besar antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin 

merupakan bukti kongkrit yang menunjukkan bahwa konsep hifdzu al-mal dan 

prinsip keadilan masih harus diperkuat dalam konteks Indonesia. 

Penerapan konsep hifdzu al-mal dan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks 

Indonesia, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan 

masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan harta benda secara 

baik dan bertanggung jawab, serta diperlukan dukungan pemerintah dan lembaga-
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lembaga pengawasan untuk menjamin perlindungan harta benda dan keadilan 

ekonomi bagi seluruh masyarakat. 

Prinsip hifzul al-mal dan hifzul al-nafs saling terkait karena penggunaan 

dana yang tepat sasaran dan efektif dalam memberikan bantuan sembako dapat 

membantu melindungi harta benda negara dari kerugian dan memastikan 

keselamatan jiwa masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Dalam 

kesimpulannya, prinsip hifzul al-mal dalam maqashid al-syari'ah menuntut agar 

harta benda seseorang atau negara harus dijaga dan dilindungi dari segala bentuk 

kerugian dan pencurian. Ketika pemerintah memberikan bantuan sembako kepada 

masyarakat yang membutuhkan, prinsip hifzul al-mal harus dijaga dan dihormati 

dengan memastikan bahwa penggunaan dana disalurkan secara tepat sasaran dan 

efektif, serta menjaga transparansi dan pengawasan yang ketat selama proses 

pengadaan dan distribusi. 

Ajaran Islam mengajarkan tentang keadilan. Pada hakikatnya, adil adalah 

suatu tindakan menempatkan sesuatu pada tempatnya96. Apabila dikaitkan dengan 

program penyaluran sembako yang adil bermakna memberikan bantuan kepada 

setiap orang yang melekat pada dirinya semua kriteria penerima bantuan sosial 

sembako.  

Konsep keadilan sangat penting dan meliputi banyak aspek kehidupan, 

termasuk dalam penyaluran bantuan sosial. Islam memandang bahwa membantu 

mereka yang membutuhkan adalah sebuah tugas dan tanggung jawab bagi seluruh 

umat manusia. Oleh karena itu, Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas terkait 

dengan penyaluran bantuan sosial yang adil dan merata. 

 

96Rahmi Fadilah, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap, "Bantuan Sosial 

Sembako dan Bantuan Sosial Tunai", Jurnal El-Thawalib, 2.3 (2021), h. 167.  
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Pertama, bantuan sosial harus diberikan dengan cara kemanusiaan (tidak 

mempermalukan penerima atau merendahkan martabatnya). Bantuan sosial tidak 

boleh diberikan dengan sikap sombong atau meremehkan penerima karena hal ini 

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang oleh Islam. 

Kedua, penyaluran bantuan sosial harus didasarkan pada kebutuhan. 

Artinya, bantuan sosial harus diberikan kepada orang yang memang 

membutuhkannya, bukan hanya kepada mereka yang tergolong mampu atau cukup 

mapan. Islam mengajarkan untuk memberikan prioritas kepada orang-orang yang 

membutuhkan bantuan tersebut. 

Ketiga, bantuan sosial harus disalurkan secara merata. Ini berarti bahwa 

tidak ada diskriminasi dalam pemberian bantuan sosial berdasarkan faktor seperti 

ras, agama, gender atau kelas sosial. Semua orang berhak atas bantuan sosial yang 

sama jika mereka memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 

Keempat, Islam mengajarkan bahwa bantuan sosial seharusnya bersifat 

sementara dan bertujuan untuk membantu penerima menjadi mandiri. Penerima 

bantuan sosial harus diberi kesempatan dan dukungan untuk memperbaiki keadaan 

ekonominya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial secara permanen. 

Kelima, Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam penyaluran bantuan 

sosial. Para pengelola dan penyalur bantuan sosial harus bertanggung jawab atas 

penggunaan dana bantuan secara benar dan tepat sasaran, serta melaporkan dengan 

jujur tentang penggunaan dana tersebut kepada pihak yang berwenang. 

Secara keseluruhan, konsep keadilan dalam Islam menuntut agar bantuan 

sosial disalurkan dengan cara yang tidak merendahkan martabat penerima, 

berdasarkan kebutuhan, merata dan dilandasi dengan kejujuran. Dengan mengikuti 

prinsip-prinsip tersebut, penyaluran bantuan sosial berfungsi untuk meringankan 
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beban masyarakat miskin tidak mampu serta memberikan kontribusi positif pada 

masyarakat secara keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Sistem penyaluran bantuan sosial sembako di Kabupaten Gowa 

berpedoman pada mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang pelaksanaan program sembako. Sumber 

dana bantuan sembako berasal dari APBN dan APBD. Secara regulasi, 

penyaluran bantuan sosial diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi 

kriteria penerima bantuan sosial. Syarat utama untuk mendapatkan baantuan 

sembako adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS). Masyarakat miskin melorkan diri ke kantor Desa/Kelurahan 

setempat. Desa/Kelurahan menginput nama-nama penerima bantuan sosial 

sembako ke dalam sistem DTKS.  Pemerintah pusat memvalidasi nama-

nama yang berhak penerima bantuan. Pemerintah desa menyalurkan 

bantuan sembako bagi nama-nama yang lulus verifikasi oleh pemerintah 

setempat.  

2. Proses penyaluran bantuan sosial sembako di Kabupaten Gowa tidak sejalan 

dengan prinsip yang ada dalam maqasid al-syari’ah (hifdzu al-nafs dan 

hifdzu al-mal). prinsip hifdzu al-nafs menekankan perlindungan terhadap 

keselamatan nyawa manusia sehingga proses penyaluran bantuan sembako 

harus mengedepankan aspek tersebut. Hal itu berbeda dengan proses 

verifikasi data penerima bantuan sosial sembako yang menekankan pada hal 

administratif seperti nomor NIK dan KK. Masyarakat yang secara fakta 

hidup dalam keadaan miskin tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko 
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sosial tetapi memiliki permasalahan dengan nomor NIK atau KK tidak 

berhak untuk mendapatkan bantuan sembako karena tidak masuk dalam 

Data Terpadu Kesejahteraan Sejahtera (DTKS).  Selain itu, proses 

verikfikasi yang sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah pusat tidak 

relevan dengan cita-cita penyaluran bantuan sembako yang tepat sasaran. 

Untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, proses 

verifikasi harus dilakukan oleh pemerintaah setempat (desa/kelurahan). Hal 

tersebut karena lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat 

adalah pemerintah desa/kelurahan.   

3. Kebijakan pemerintah tentang program penyaluran bantuan sembako 

memiliki korelasi dengan prinsip yang ada dalam maqasid al-syari’ah, 

khususnya prinsip hifdzu al-nafs dan hifdzu al-mal. Hifdzu al-nafs 

merupakan salah satu prinsip dalam maqasid al-syari’ah yang bertujuan 

untuk melindungi jiwa dari segal hal yang berpotensi untuk mengancam 

kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang 

berpotensi untuk menyebabkan manusia jauh dari kesejahteraan. Program 

bantuan sembako merupakan salah satu langkah untuk memastikan seluruh 

masyarakat dapat bertahan hidup dan menjalani kehidupan yang layak. 

Prinsip hifdzu al-mal merupakan prinsip maqasid al-syari’ah yang 

menekankan pada perlidungan terhadap harta. Program bantuan sembako 

berasal dari pendapatan daerah dan pendapatan negara (APBD dan APBN). 

Anggaran tersebut harus dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang. 

Dalam hal ini, konsep hifdzu al-mal dalam korelasinya dengan anggaran 

pemerintah harus dijalankan secara transparan dan tepat sasaran. 
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Pemerintah penyelenggara bantuan sosial memiliki kewajiban untuk 

menjalankan tugasnya secara adil, jujur dan amanah sehingga bantuan sosial 

mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. 

Kesejahteraan masyarakat merupakan inti dari maqasid al-syari’ah yang 

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi semua manusia.    

B. Implikasi Penelitian 

1. Para pemangku kebijakan agar melakukan penyederhanaan dalam proses 

penyaluran bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

penyaluran bantuan sosial yang rumit dan kompleks dapat menghambat 

efektivitas penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penyederhanaan proses penyaluran bantuan sosial agar lebih efisien dan efektif. 

2. Pemerintah khususnya Dinas Sosial agar meningkatkan koordinasi antar instansi 

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara instansi 

terkait seperti pemerintah dan lembaga sosial dapat meningkatkan efektivitas 

penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, salah satu terobosan untuk 

mewujudkan keadilan distribusi penyaluran bantuan sosial adalah meningkatkan 

koordinasi antar instansi terkait agar proses penyaluran bantuan sosial. 

Diharapkan juga agar melakukan evaluasi secara berkala terhadap program 

bantuan sosial. Penting untuk dilakukan evaluasi secara berkala terhadap 

program bantuan sosial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program 

tersebut. Evaluasi juga dapat membantu menemukan masalah dan memperbaiki 

program bantuan sosial agar lebih bermanfaat bagi penerima bantuan sosial. 
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3. Para akademisi agar senantiasa peka terhadap perkembangan zaman dan 

perubahan sosial yang terjadi. Akademisi harus menjadi garda terdepan dalam 

menyuarakan kesejahteraan masyarakat.  
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