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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

  ba b  be ب

  ta t  te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j  je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh  ka dan ha خ

 dal d  de د

 ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r  er ر

 zai z  et ذ

 sin  s  es س

 syin  sy es dan ye ط

 ṣad  ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad  ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa  ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa  ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain  „ apostrof terbalik„ ع

 gain  g  ge غ
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 fa  f  ef ف

 qaf q  qi ق

 kaf  k  ka ك

 lam  l  el ل

 mim  m  em و

ٌ nun  n  en 

 wau w  we و

ِ ha  h  ha 

 hamzah  ’ apostrof ء

ً ya  y  ye 

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

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

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah a  a ا َ

 kasrah i  i ا َ

 ḍammah u  u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ئَ 
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 fatḥah dan wau au a dan u ؤَ 

Contoh: 

َْفَ   kaifa :    ك 

 haula :    ه وْلَ 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

َ َىَ...َ َاَ ...َ|  fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas 

 kasrah dan yā’ ī  i dan garis di atas ى

 ḍammah dan wau ū  u dan garis di atas _ و

Contoh: 

اَتَ   māta : ي 

َي ي  ramā : ر 

َمَ ل َ  : qīla 

وَْتَ   ً  ٍ : yamūtu 

4. Tā’ Marbūṭah 

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

atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tā’marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h].  

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

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

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 



xiii 
 

لَْطف الََََََََََََ ةَ  وْض  ََر   : rauḍah al-aṭ fāl 

ضه ة َ انْفاَ  ٍُْ ةَ  دَ  ً  al-madīnah al-fāḍilah : ا نْ

ة َ  ً  al-ḥikmah : ا نْحكْ

5. Syaddah (Tasydīd ) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd (َ⸍ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

ا َ بَُّ  rabbanā :     ر 

َُْ ا  najjainā :    َ جَّ

كَ   al-ḥaqq :    ا نْح 

 nu’’ima :       َ عّىَ 

وَ  د   aduwwun‘ :      ع 

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah, maka ia ditransliterasikan seperti huruf  maddah menjadi ī.  

Contoh: 

ه َ  يَّع   : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ب َ ر  يَّع   : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

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

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

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 

شَ ا نْشَ  ًْ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

ن ة َا نْزََّ نْز    : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

ف ة َ   al-falsafah :  ا نْف هْض 

 al-bilādu :    ا نْب لا دَ 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apo   of       han a  e lak   agi 

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

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

ٌ ر   ta’murūn : ت ايْ 

‘ وْعا نََُّ  : al-nau’ 

ءَ  ٌْ  ’syai : ش 

رْتَ يَ أ   : umirtu 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

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

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

Misalnya, kata al-Q  ‟an  da i al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

Ka a “Allah”  ang didah l i pa  ikel  epe  i h   f jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), transliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

َالل َدَ   ٍ ٍْ  dīnullāh َ الل َب  billāh 

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةَ ه ىَْف َ ًً َرحْ الل ٌََْ   hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

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

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

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

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

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẑī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-laẑī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 
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Al-Gazālī 

Al-Munqiẑ min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dam Abu > 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subḥānahū wa ta ‘ālā 

saw.  =  ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  =  ‘alaihi al-salām 

H  =  hijriah 

M  =  masehi 

SM  =  sebelum Masehi 

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

w.  =  wafat tahun 

QS…/…:4  =  QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4 

HR  =  hadis riwayat 

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

                     صفحة =    ص

=  دَو َبدَوٌََيكاٌَََ  

 صهيَاللَوَصهى =    صهعى

A ū al-Walīd M ḥammad ibn Rusyd, di  li  menjadi: I n  R   d, A ū al-

Walīd M ḥammad    kan: R   d, A ū al-Walīd M ḥammad Ibn) 

Naṣ  Hāmid A ū Zaid, di  li  menjadi: A ū Zaid, Naṣ  Hāmid    kan: Zaid, 

Naṣ  Hamīd A ū) 
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 طبعة =    ط

 بدَوٌََاَشر =    دٌَ

اَنجَ انيَاخرَِ\انيَاخرَها =   

 جزء =    ج
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ABSTRAK 

Nama : Riska Islamia Laura 

NIM : 80100218067 

Judul : Banalitas Performa Waria di Ruang Publik: Pandangan Pemuka Agama 

dan Pemerintah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī’ah (Studi Kasus di 

Kabupaten Bone) 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah banalitas performa waria di ruang 

publik: pandangan pemuka agama dan pemerintah perspektif maqāṣid al-syarī’ah. 

Pokok masalah tersebut selanjutnya dirincikan ke dalam dua submasalah, yaitu: 1) 

Pandangan pemuka agama kabupaten Bone mengenai banalitas performa waria 

yang terjadi di ruang publik perspektif maqāṣid al-syarī’ah dan 2) Pandangan 

pemerintah kabupaten Bone mengenai banalitas performa waria yang terjadi di 

ruang publik perspektif maqāṣid al-syarī’ah.  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan 

dua pendekatan yakni pendekatan teologis normatif (syar’ī) dan pendekatan 

fenomenologis. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan 

pemuka agama dan pemerintah daerah kabupaten Bone.  

Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) kesamaan pandangan pemuka agama 

Islam, Protestan, dan juga Katolik, yakni melarang perilaku at-tasyabbuh 

(penyerupaan) terhadap lawan jenis. Namun agama Buddha berpandangan 

sebaliknya. Hal tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī’ah, utamanya dari 

segi pemeliharaan agama (hifz al-din). 2) Pemerintah berpandangan bahwa 

performa waria di ruang publik merupakan hal yang sudah lama terjadi dan 

sebagai bagian dari HAM, namun faktanya hal tersebut bertentangan dengan 

pemeliharaan al-ḍarūriyāt al-khams maqāṣid al-syarī’ah. Dari segi hifz al-din 

(agama) perilaku penyerupaan waria terhadap perempuan merupakan hal yang 

dilarang. Penyimpangan orientasi seksual (sodomi) yang dilakukan waria 

mengakibatkan lahirnya berbagai penyakit mematikan, dan hal tersebut dapat 

mengancam hifz al-nafs (jiwa) manusia. Lingkungan yang buruk menyebabkan 

pola pikir waria terjerumus ke dalam hal-hal negatif, hal ini juga melanggar hifz 

al-‘aql (pemeliharaan akal). Selanjutnya, keinginan tidak ingin menikah  

merupakan manifestasi dari ketidaktertarikan waria terhadap lawan jenis, hal ini 

pun menjadi ancaman pada hifz al-nasl (keturunan). Terakhir, berbagai pekerjaan 

tidak halal yang digeluti waria menghasilkan honorarium yang tidak halal pula, 

dan hal ini tidak dibenarkan dalam syariat, khususnya dari segi hifz al-māl (harta). 

Pemuka agama dan pemerintah kabupaten Bone diharapkan dapat 

bersinergi membentuk balai rehabilitasi dalam rangka pemulihan perilaku waria, 

yakni melalui konseling juga terapi spiritual dan kejiwaan. Pada dasarnya waria 

merupakan takdir muallaq, yakni takdir yang dapat diubah sesuai dengan upaya 

manusia. Hal ini pun telah dibuktikan berdasarkan hasil analisa dan uji medis. 

Kata Kunci: Banalitas, Waria, Maqāṣid Al-Syarī’ah. 
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كيف تكون  )أولًا(الدشكلة الرئيسية إلى مشكلتين فرعيتين وهما:  فتفرّعت. شريعةمقاصد ال فيها من منظوروالحكومة 

 (ثانياً )؟ شريعةمقاصد ال من منظور العام الفي المج سيئة الدخنث عاداتبشأن  (Boneبُ وْنِي )في منطقة  العلماءآراء 
 ؟ شريعةمقاصد ال من منظور العام  الفي المج عادة سيئة الدخنثبشأن بُ وْنِي في منطقة كومة الح تنظر  كيف

 مدخلو  مدخل شرعيوهما  مدخاينباستخدام  كيفي  بحثالدنهج الدستخدم في ىذا البحث ىو منهج و 
 .بُ وْنيِ في منطقة  لمحليةوالحكومة اوالحكومة  العلماءالدقابلات مع  و منفي ةدر البيانات الرئيسياكان مصو ظاىري. 

من  الأخرى قادة الدينعلماء الدسلمين و  اتفق )أولًا(على:  في ىذه الدراسةنتائج البحث  أظهرتف
قاصد لد. وىذا مخالف رأى خلاف ذلكية ذِ وْ . لكن الب ُ بالنساءتحريم التشابو على ك يْ ولِ اثُ انت والكَ تَ سْ وتِ البُِ في  الدسيحين

دث منذ فرةة وويلة وىو جءء تحالمجال العام  وجود الدخنث فيترى الحكومة أن  (ثانياً )من ناحية حفظ الدين.  شريعةال
 الضروريات الخمسة من مقاصد الشريعة. فأما من ناحية حفظ الدين فإنيتعارض مع  وولكن من حقوق الإنسان

البيئة السيئة ومع ذلك أن هدد حفظ النفس البشرية. فت .الأمراض الدميتةظهور يؤدي  اللواطلأن . محرّم شرعاً التشابو 
حفظ العقل. فإن الرغبة في عدم الءواج ىي مظهر  يتعارض معوىذا  في الأمور السلبية الدخنثتسبب في سقوط عقلية 

التي  الوظائف الدختلفة وعلاوة على ذلك أنالنسل.  هدد حفظفت )الدرأة( الجنس الآخر شهوتهم معمن مظاىر عدم 
 .حفظ الدالغير جائء بل محرّم شرعاً من أجل  بها الدخنث يعمل

لعلاج تأىيل التشكيل مركء إعادة بُ وْنِي بفي منطقة والعلماء من كل ديانة كومة تقوم الحمن الدأمول أن و 
أي  معلّق قدرحقيقة  لأن عادات الدخنثوالعلاج النفسي والروحي.  ستشارةالإ فرصة من خلال تقديم سلوك الدخنث

 .التحليل والفحوصات الطبية ةجيثبت ذلك نتأجهود البشرية. وقد على حسب يمكن تغييره  نصيب

 شريعة.مقاصد ال عادات سيئة, الدخنث, كلمات مفتاحية:
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ABSTRACT 

Name : Riska Islamia Laura 

Student ID : 80100218067 

Title  : Banality of Transgender Performance in Public Spaces: Views of  

Religious Leaders and the Government Perspective of Maqāṣid 

Al-Syarī’ah (Case Study in Bone Regency) 

 

This study's primary challenge was the banality of transgender 

performance in the public realm, as seen through the lens of Maqāṣid Al-Syarī’ah 

held by religious leaders and the government. The topic was further divided into 

two sub-problems: 1) The views of Bone district religious leaders on the banality 

of transgender performance in public spaces from the Maqāṣid Al-Syarī’ah 

perspective; and 2) The views of the Bone district government on the banality of 

transgender performance in public spaces from the public perspective Maqāṣid Al-

Syarī’ah. 

This study was qualitative and employed two methodologies: the 

normative theological approach (syar') and the phenomenological method. The 

primary data source for this study was interviews with religious leaders and the 

Bone district regional administration. 

The results of this study showed:  1) This was against Maqāṣid Al-

Syarī’ah, particularly in terms of preserving religion (hifz al-din). 2) The 

government believed that the performance of transgender women in the public 

domain is something that has occurred for a long time and was part of human 

rights, despite the fact that this violates al-ḍarūriyāt al-khams Maqāṣid Al-

Syarī’ah. From the perspective of hifz al-din (religion), transgender behavior that 

resembled women was forbidden. Deviation of sexual orientation (sodomy) by 

transgender women results in the emergence of numerous lethal diseases, and this 

poses a threat to hifz al-nafs (soul). In addition to violating hifz al-'aql, a negative 

atmosphere encouraged a transgender's mind to gravitate toward negative things 

(mind maintenance). In addition, the desire to remain unmarried was a sign of 

transsexual indifference in the opposite sex, which posed a threat to hifz al-nasl 

(offspring). Lastly, the many non-halal jobs that transgender individuals perform 

result in honoraria that were also unlawful, and this was not permitted by the 

Shari'a, particularly in terms of hifz al-ml (wealth). 

In the context of rehabilitating transgender behavior, it was believed that 

religious leaders and the Bone district government could construct a rehabilitation 

facility through counseling, spiritual, and psychiatric therapy. Essentially, waria 

was a mualaq fate, or a fate that might be altered via human effort. This has also 

been demonstrated through analysis and medical testing. 

Keywords: Banality, Transgender (Male to Female), Maqāṣid Al-Syarī’ah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum Islam adalah hukum yang tidak hanya membahas mengenai 

hubungan manusia dengan Khāliq-Nya (ibadah), namun juga mengatur hukum 

sesama makhluk (muamalah) dengan menetapkan nilai-nilai Islam sebagai sumber 

hukum dalam segala aktivitas dan aspek kehidupannya.
1
 Setiap aspek kehidupan 

memiliki konsekuensi hukum tertentu, permasalahan manusia yang semakin 

kompleks, fenomena distorsi yang beraneka, dan berbagai gejala-gejala sosial 

yang tidak mengenal stagnasi menuntut fleksibilitas hukum Islam secara khusus 

untuk bertransformasi dalam menjawab dan menyelesaikan segala problematika 

yang ada.
2
 

Hukum yang terkandung dalam agama Islam mampu menyesuaikan diri 

dalam segala kondisi dan peristiwa apapun (dinamis) tanpa menghilangkan nilai-

nilai dasar (subtansial) dari ajaran Islam itu sendiri.
3
 Hal ini sesuai dengan istilah 

“al islam shalihun li kulli zaman wa makan”, yang bermakna bahwa nilai-nilai 

Islam tidak akan musnah termakan zaman dan waktu (komprehensif). Hukum 

Islam mengandung nilai-nilai universal dan fleksibilitas yang tidak akan pernah 

mengalami keterbatasan dan penyempitan fungsi secara aplikatif.
4
  

                                                           

1
Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Analisis 

Perbandingan (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 2. 

2
Kurniati, “Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina 

Keluarga”, al-ḋaulaḣ, vol. 1 no. 1 (Desember 2012), h. 2. https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.

php/al_daulah/article/view/1432/1408 (Diakses 30 Agustus 2022). 

3
Kurniati, “Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam”, Al-

Fikr, vol. 17 no. 1 (2013), h. 182. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/

2276 (Diakses 30 Agustus 2022). 

4
Kasjim Salenda, “Hukum Islam Indonesia Sebagai Role Model Islam Nusantara”, 

alUlum, vol. 16 no. 1 (Juni 2016), h. 233. https://media.neliti.com/media/publications/184307-

none-e2c651c4.pdf (Diakses 16 September 2022). 

1 

https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1432/1408
https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1432/1408
https://media.neliti.com/media/publications/184307-none-e2c651c4.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/184307-none-e2c651c4.pdf
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Pada setiap aktivitas manusia sudah semestinya terdapat hukum yang 

mengaturnya.
5
 Hakikatnya, hukum dilahirkan dengan tujuan untuk mengabdi pada 

kepentingan manusia, bukan sebaliknya, yaitu manusia yang menghambakan diri 

kepada hukum.
6
 Oleh karena itu dalam hal ini hukum Islam dituntut konkretisasi 

dalam pembentukan dan pembuktian hukumnya.  

Pembentukan dan pembuktian eksistensi hukum Islam dapat dijaga dan 

dipelihara melalui hukum normatif negara sebagai hukum yang mampu 

merangkul segala elemen masyarakat (baik muslim maupun non-muslim).
7
 

Negara adalah wadah untuk dapat mewujudkan cita-cita sosial politik Islam dan 

maqāṣid al-syari‟ah adalah alat analisis sekaligus sebagai tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai.  

Visi maqāṣid al-syarī‟ah sebagai tujuan-tujuan hukum Islam adalah untuk 

memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi kehidupan manusia.
8
 Maqāṣid al-

syarī‟ah adalah filterisasi dalam menilai baik buruknya sesuatu berdasarkan skala 

prioritas kehidupan manusia yang mutlak diterapkan, dalam rangka usaha untuk 

mempertahankan eksistensi hukum Islam dan keluar dari keterasingan zaman 

dengan segala problematika baru yang semakin kompleks.  

Hukum Islam dan fikih yang menjadi nilai fundamental dan bahan hukum 

pada kehidupan manusia sehari-hari dituntut intensitasnya dalam menjawab 

                                                           

5
Kurniati, Kapita Selekta Hukum Islam (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 

2014), h. 1. 

6
Marilang, “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif”, Jurnal Konstitusi, vol. 

14 no. 2 (Juni 2017), h. 329. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1424/317 

(Diakses 16 September 2022). 

7
Wahyuding dan Hamzah Hasan, “Analisis Perbandingan Konsep Fikih Politik NU dan 

Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid al-Syarî‟ah”, Shautuna (Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Perbandingan Mazhab), vol. 2 no. 3 (September 2021), h. 769. https://journal3.uin-

alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/22330 (Diakses 3 Oktober 2022). 

8
Lihat Ahmad Ali al-Hanbali al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyri‟ wa Falsafatuhu (Beirut: Dar 

al-Fikr, t.th.), h. 9. 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1424/317
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/22330
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/22330
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berbagai topik-topik hangat yang menjadi diskursus di tengah masyarakat,
9
 tidak 

terkecuali persoalan perihal waria khususnya di Indonesia yang sejak lama terjadi 

hingga saat ini. Waria yang dimaksud adalah mereka yang terlahir dengan kondisi 

kelamin biologis yang normal, akan tetapi perilaku gender mereka berlawanan 

dengan jenis kelamin mereka. Bukan waria yang disebut sebagai khuntsa. 

Waria masih menjadi hal yang sulit untuk diterima dan ditoleransi oleh 

sebagian besar masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia.
10

 Meski dinilai 

bahwa Indonesia sangat terbuka dengan berbagai keragaman yang ada, terbukti 

dari slogan negara Indonesia, yakni “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti walau 

berbeda-beda namun tetap satu.
11

 Masyarakat yang kurang terbuka terhadap waria 

tersebut berangkat dari konstruksi ideologi yang telah terbangun dan legitimasi 

dari norma sosial serta norma agama.
12

  

Ideologi masyarakat Indonesia yang masih bernuansa patriarki
13

 membuat 

waria termarjinalkan dari gender yang diakui, yakni hanya laki-laki dan 

perempuan. Norma sosial menilai bahwa waria sebagai sampah masyarakat yang 

                                                           

9
Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari‟ah Kajian Kritis dan 

Komprehensif (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), h. 22.  

10
Hasil survei Wahid Foundation bersama dengan Lembaga Survei Indonesia pada Maret-

April tahun 2016 mencatat bahwa sebanyak 26,1% penduduk Indonesia tidak suka terhadap 

komunitas LGBT, hasil survei tersebut menduduki peringkat nomor 1 dari 10 peringkat komunitas 

yang paling dibenci oleh masyarakat Indonesia. Imam Hamdi, “Hasil Survei Orang Indonesia 

Paling Intoleran Dengan LGBT,” Tempo.co. 17 Februari 2017. https://nasional.tempo.co/read/847

431/hasil-survei-orang-indonesia-paling-intoleran-dengan-lgbt/full&view=ok (29 Januari 2022). 

11
Muzayanah, “Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa Upaya Komitmen Cinta 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bela Negara”, Jurnal Pendidikan 

Kewarganegaraan Undiksha, vol. 8 no. 1 (Februari 2020), h. 83-84. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23606 (Diakses 17 Agustus 2022). 

12
Syahbudi Notarus, Tindakan Sosial Pemuka Agama Islam Terhadap Keberadaan 

Transgender, Tasamuh: Jurnal Studi Islam, vol. 12, no. 2, (September 2020), h. 320. 

https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2172544 (Diakses 14 Januari 2022). 

13
Lihat Husein Muhammad, dkk., Fiqh Seksualitas (Jakarta: PKBI, 2011), h. 18. 

https://nasional.tempo.co/read/847431/hasil-survei-orang-indonesia-paling-intoleran-dengan-lgbt/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/847431/hasil-survei-orang-indonesia-paling-intoleran-dengan-lgbt/full&view=ok
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23606
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2172544
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menjijikkan, pendosa, sakit, belok, abnormal,
14

 perusak moral, dan dianggap tidak 

memiliki harga diri sebagai manusia.
15

 Dan pada norma agama waria adalah suatu 

identitas gender dan perilaku yang salah. 

Hukum Islam menilai bahwa waria adalah sesuatu yang tidak 

diperkenankan (haram) berdasarkan ijtihad jumhur ulama yang termuat pula 

dalam fatwa MUI tertanggal 1 November 1997.
16

 Jelas dan dipertegas pada 

beberapa dalil Alquran maupun hadis bahwa Allah swt. menciptakan manusia 

hanya dalam 2 jenis  atau golongan, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak ada 

golongan lain selainnya. Dalil tersebut salah satunya terdapat dalam QS al-

Hujurāt/49: 13. 

لَٰلتَِ عَارَفُ وْآٰ  يٰ  ٰٰٓ  ايَ ُّهَاٰالنَّاسُٰانَِّاٰخَلَقْن كُمْٰمِّنْٰذكََرٍٰوَّانُْ ث ىٰوَجَعَلْن كُمْٰشُعُوْباًٰوَّقَ بَاىِٕۤ
Terjemahnya: 

Wahai manusia. Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal....
17

 

Adapun asbabun nuzul ayat ini dalam kitab al-Mubhamat yaitu berkenaan 

dengan Abi Hindun dimana suatu ketika Rasulullah saw menyuruh Bani 

Bayadhah hendak menikahkan Abu Hindun dengan perempuan dari suku 

mereka.
18

 Namun tampaknya indikasi penolakan terwakilkan dari respon pihak 

perempuan, yang mana mereka berkata; “Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin 

                                                           

14
Lihat Indiana Laazulva, Menguat Stikma Kekerasan dan Diskriminasi pada LGBT di 

Indonesia (Jakarta: Arus Pelangi, 2013), h. 36. 

15
Lihat Mutimmatul Faidah dan Husni Abdullah, “Religiusitas dan Konsep Diri Kaum 

Waria”, Jurnal Studi Gender Indonesia, vol. 4 no. 1 (23 April 2014), h. 1-2. 

http://jurnalgender.uinsby.ac.id/index.php/jurnalgender/article/view/2.  

16
Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Kedudukan Waria”, Situs Resmi mui.or.id. 

https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf (Diakses 19 Juli 2022). 

17
Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemah al-Hikmah (Diponegoro: CV Penerbit 

Diponegoro, 2019), h. 517. 

18
Lihat K.H Qamaruddin Shaleh, Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-

ayat AlQur‟an (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 475. 

http://jurnalgender.uinsby.ac.id/index.php/jurnalgender/article/view/2
https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/21.-Kedudukan-Waria.pdf
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kami akan menikahkan anak kami dengan seorang budak”. Respon Rasulullah 

diwakilkan oleh Allah swt. melalui turunnya ayat ini.
19

  

Maksud dari ayat di atas dijelaskan dalam tafsir Al-Qurthubi bahwa laki-

laki dan perempuan diciptakan dalam keadaan berbeda untuk saling melengkapi 

satu sama lainnya, dalam hal ini secara khusus diterangkan agar manusia dapat 

mengadakan regenerasi. Regenerasi hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan 

perempuan, sebab hanya pertemuan antara sperma dan sel telur yang dapat 

membuahkan keturunan. Regenerasi tidak akan dapat tercipta jika sperma antara 

laki-laki dengan laki-laki ataupun sel telur antara perempuan dan perempuan 

dipertemukan.
20

 Itulah mengapa dari tafsiran ini dapat dipahami bahwa secara 

hakikatnya Allah hanya menciptakan 2 golongan manusia yakni laki-laki dan 

perempuan, tidak ada selainnya. 

Terkait mengenai penggolongan  manusia, waria tentu tidak masuk di 

antara keduanya. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan larangan 

menyerupai lawan jenis layaknya apa yang dilakukan waria, diantaranya terdapat 

dalam kitab Sahih al-Bukha>ri kitab libas 5885, Abi> Dawu>d kitab Libas 4097, 

Ibn Ma>jah kitab Nikah 1904, Ahmad Ibn Hanba>l kitab adab 3059, dan Sunan 

al-Tirmidhi> kitab Libas 278. Berikut salah satu hadis yang memerintahkan 

tentang larangan tersebut. 

هُمَاٰقاَلَ:ٰ تَشَبِّهِيَنٰ»عَنِٰابْنِٰعَبَّاسٍٰرَضِيَٰاللَّهُٰعَن ْ
ُ
لَعَنَٰرَسُولُٰاللَّهِٰصَلَّىٰاللهُٰعَلَيْهِٰوَسَلَّمَٰالم

تَشَب ِّهَاتِٰمِنَٰالنِّسَاءِٰباِلرِّجَالِٰ
ُ
21مِنَٰالرِّجَالِٰباِلنِّسَاءِ،ٰوَالم

  

Artinya: 

                                                           

19
Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, Sebab turunnya ayat al-Qur‟an, Terjemah Tim Abdul 

Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 530. 

20
Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi [17], diterjemahkan dari Al Jami‟ li 

Ahkaam Al Qur‟an, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 101-108.  

21
Lihat Imam an-Nawawi, Riyadhush Shalihin, Terj. Izzun Karimi (Jakarta: Darul Haq, 

2018), h. 981-982. 
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Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita 

dan wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari) 

Al-Asqalani memaknai kata al-mutasyabbihin min al-rijâl bi al-nisâ‟ wa 

al-mutasyabbihât min al-nisâ‟ bi al-rijâl pada hadis ini sebagai laki-laki yang 

menyerupai perempuan maupun sebaliknya, baik dari segi pakaian, perkataan, dan 

perbuatan.
22

 Hadis ini dapat dijadikan hujjah dikarenakan termasuk dalam kualitas 

hadis sahih. Mengenai statusnya pun termasuk ke dalam hadis marfu>‟, yakni 

hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi.
23

 Oleh karena itu, larangan 

menyerupai lawan jenis memiliki dasar yang sangat kuat dan benar-benar tidak 

diperkenankan dalam Islam. Secara kontekstual yang dimaksudkan hadis di atas 

adalah penyerupaan terhadap lawan jenis tidak hanya berkaitan pada satu atau 

beberapa konteks saja, namun mengarah kepada semua aspek.
24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Meski berbagai stigma atau penilaian buruk telah disematkan pada waria, 

namun pemandangan berbeda terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. 

Masyarakat Bone dan waria secara umum terlihat nyaman hidup berdampingan, 

seolah tidak ada lagi kecanggungan dan keresahan di antara mereka. Bahkan 

mereka tidak jarang menjalin relasi pertemanan yang solid hingga menjadi rekan 

kerja. Tendensi yang terbilang sangat terbuka ini memperlihatkan bahwa 

perbedaan dan batas antara waria dengan masyarakat sudah sangat minim di 

dalam kehidupan bersosial. Terkecuali jika ranahnya adalah peribadatan, para 

waria ini akan kembali pada identitas asli mereka masing-masing sebagaimana 

awalnya dengan memakai atribut laki-laki.  

                                                           

22
Lihat Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-„Asqalani, Fath al-Bâri (Beirut: al-Risalah al-

„Alamiyyah, 2013), h. 409-410. 

23
M. Fahmi Ahsan H, “LARANGAN BERPAKAIAN MENYERUPAI LAWAN JENIS 

(Studi Ma‟a>ni al-Hadi>th Riwayat Sunan Abi> Da>wud Nomor Indeks 4097)”, Skripsi 

(Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019), h. 70-71.  

24
Zuhad, Metode Pemahaman Hadis Mukhtalis dan Asbab al-Wurud (Semarang: RaSAIL 

Media Group, 2011), h. 195. 
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Tidak terhitung lagi berapa banyak kegiatan yang terselenggara melibatkan 

waria, dan hal itu merupakan bentuk-bentuk eksistensi mereka. Terbukti dari 

berbagai kegiatan yang terselenggara, yang mana mereka bertindak sebagai 

inisiator maupun sebatas kelompok penyerta, diantaranya seperti lomba adzan dan 

mengaji,
25

 gerak jalan indah,
26

 pentas seni kebudayaan,
27

 hingga kegiatan 

PORSENI khusus waria
28

.  

Dari beberapa kegiatan yang terselenggara ini melahirkan penilaian bahwa 

masyarakat dan pemerintah seolah memberikan toleransi pada keberadaan mereka 

di lingkungan sekitar dengan tidak adanya bentuk perlawanan yang dilakukan 

untuk membatalkan atau menggagalkan berbagai kegiatan waria tersebut. 

Inklusivitas ini memberi kekhawatiran akan terjadinya banalitas waria di 

masyarakat bahkan negara.  

Banalitas merupakan perasaan yang menganggap suatu kesalahan adalah 

hal yang biasa.
29

 Sehingga dalam hal ini segala aktivitas waria yang terjadi di 

Kabupaten Bone merupakan sesuatu yang salah namun telah dianggap biasa oleh 

masyarakat (dinormalisasi). Kesan yang ditimbulkan adalah waria tersebut telah 

dalam tahap pemakluman dan pembiaran.  

                                                           

25
Tribunnews.com, “Ratusan Waria di Bone Ikut Lomba Mengaji dan Adzan”, 

Twibunnews. 21 Maret 2013. https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-

bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan (26 April 2022). 

26
Nur Atika Pratiwi, “Barisan Waria Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah di Bone”, 

Bonepos.com. 9 Agustus 2019. https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan-waria-meriahkan-

lomba-gerak-jalan-indah-di-bone (26 April 2022). 

27
Lihat Abdul Haq, “Ratusan Waria Meriahkan Pentas Seni Budaya”, Kompas.com. 20 

Maret 2013. https://properti.kompas.com/read/2013/03/20/21112979/~Regional~Indonesia%20Ti

mur (26 April 2022).  

28
Lihat Berita-Sulsel.com, “Ratusan Waria Se-Indonesia Timur Berkumpul di Bone”, 

Berita-Sulsel.com. 25 Januari 2016. http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria-seindonesia-

timur-berkumpul-di-bone/ (26 April 2022).   

29
Anastasia Jessica Adinda S, “Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat Ilmu)”, 

Jurnal Filsafat, vol. 23 no. 2 (2013), h. 159. 

https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan
https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan
https://properti.kompas.com/read/2013/03/20/21112979/~Regional~Indonesia%20Timur
https://properti.kompas.com/read/2013/03/20/21112979/~Regional~Indonesia%20Timur
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Banalitas ini terjadi bukan tanpa sebab, adanya HAM (Hak Asasi 

Manusia) dan Bissu sebagai tokoh budaya menjadi pelindung para waria di 

Kabupaten Bone. Waria disebut sebagai sahabat para Bissu yang memiliki 

kedudukan untuk dihormati selayaknya kedudukan Bissu itu sendiri, sebab 

mereka dianggap sebagai calon-calon penerus Bissu yang akan melestarikan 

kebudayaan Bone. Relasi yang terjalin antara waria dengan Bissu terdeteksi atau 

teridentifikasi melalui suatu komunitas yang menggabungkan keduanya, yakni 

KWRB Bone (Kerukunan Waria dan Bissu Bone).
30

 Komunitas ini terbentuk 

sejak 1 Oktober 1985 dan masih eksis sampai saat ini. 

Kabupaten Bone dikenal memiliki pluralisme gender yang dikonstruksikan 

oleh masyarakat setempat, diantaranya; (1) Oroane, yakni laki-laki, baik tampilan 

fisik (maskulin) maupun perilakunya, serta hanya memiliki ketertarikan pada 

perempuan. (2) Makkunrai, yakni perempuan yang tampilan fisiknya layaknya 

seorang perempuan (feminim), tertarik hanya kepada laki-laki, dan dapat 

mengandung, melahirkan, dan menyusui. (3) Calalai, yakni perempuan yang 

penampilannya seperti laki-laki, meski secara fisik ia terlahir sebagai perempuan. 

Peran yang diambil dalam kesehariannya pun selayaknya laki-laki, bekerja 

sebagai kuli bangunan misalnya. (4) Calabai, yakni laki-laki yang penampilannya 

seperti perempuan, meski secara lahiriah ia terlahir sebagai laki-laki. 

Kesehariannya banyak mengambil peran perempuan, misalnya menjadi perias 

wajah dan sebagainya. (5) Bissu, yakni kategori gender yang tidak termasuk ke 

dalam empat golongan tersebut. Ia dianggap tidak memiliki gender apapun, ia 

                                                           

30
Adi Mirsan, “Project Budaya Bone Gelar Pelatihan Tari Sere Bissu”, sulsel.fajar.co.id. 

10 Januari 2022. https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-

sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-

0-gaNycGzNCX0 (16 September 2022).  

https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0
https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0
https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0
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bukan laki-laki juga perempuan secara tulen, bukan tomboy maupun banci 

(waria).
31

 

Bissu adalah julukan kepada seorang tokoh budaya adat yang dianggap 

memiliki kesaktian dikarenakan kemampuannya sebagai komunikator manusia 

dengan para dewa di langit.
32

 Umumnya seorang Bissu sudah tentu seorang 

calabai (waria), namun seorang calabai (waria) belum tentu seorang Bissu. 

Keistimewaan dan penghormatan yang diberikan kepada Bissu bukan pada aspek 

gendernya, namun pada perannya di masyarakat dan menjadi pelestari tradisi 

budaya bugis.
33

 Sebagai tokoh budaya yang dihormati tentu dapat menjadi potensi 

yang mereka gunakan untuk menjaga eksistensi, bukan sekadar sebagai tokoh adat 

budaya namun juga sebagai pegiat gender khususnya transgender waria. 

Sebenarnya dengan keberadaan waria ini tidak semata-mata memberikan 

efek buruk pada masyarakat. Munculnya tenggang rasa atau sikap toleransi di 

antara masyarakat dengan waria merupakan bentuk dampak baik yang patut 

diperhatikan. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari ciptaan Tuhan Yang 

Maha Esa, manusia yang diciptakan sederajat dengan manusia lainnya. Selain itu 

keterbukaan akan hal tersebut juga memberikan dampak baik pada waria itu 

sendiri, mereka diberi kesempatan yang sama untuk berekspresi dan melakukan 

interaksi sosial dengan masyarakat sekitar dan juga mendapat pekerjaan.  

Namun kemaslahatan yang terkesan ambiguitas ini tidak dapat 

diperhitungkan sebagai kemaslahatan yang membawa dampak kebaikan yang 

                                                           

31
Sharyn Graham Davies, Keberagaman Gender di Indonesia (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2017), h. 219-310. 

https://books.google.co.id/books?id=6E5ADwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=one

page&q&f=false (24 April 2022). 

32
Titiek Suliyati, “Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis”, Endogami: Jurnal 

Ilmiah Kajian Antropologi, vol. 2 no. 1 (Desember 2018), h. 53. 

33
Syamsuddin, “Studi Fenomenologi Dinamika Psikologis Peran Gender Bissu”, Thesis 

(Yogyakarta: Magister Sains Psikologi, Universitas Gajah Mada, 2010), h. 4.  

https://books.google.co.id/books?id=6E5ADwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=6E5ADwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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besar dan hakiki, bahkan kemaslahatan ini sifatnya lebih kepada subjektivitas. 

Islam telah mengisyaratkan dalam beberapa nash bahwasanya mengambil 

kemaslahatan yang lebih besar lebih diutamakan dibanding kemaslahatan yang 

kecil. Pengisyaratan tersebut kemudian dituangkan menjadi satu kaidah fikih 

yakni: 

ٰمَةُٰعَلَىٰ صْلَهَةِٰالخاَٰصَّةِٰالمصْلَهَةُٰالعَامَّةُٰمُقَدَّ
َ
الم  

Artinya: 

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan 

yang khusus”.
34

 

كَٰانَتٰالمصلَحَةُٰأعَظَم ٰإِذَا 35دَرءاُلمفَاسِدِأَولََٰمِنٰجَلبِٰالمصَالِحِٰأوَالمنَافِعِ,ٰإِلَّ
 

Artinya:  

Menolak mafsadah/mudharat lebih utama dibanding meraih maslahat, atau 

kecuali jika maslahat lebih besar. 

Penerimaan masyarakat Kabupaten Bone yang terbilang terbuka dan 

eksistensi waria yang masih terus berlangsung dikhawatirkan dapat memotivasi 

generasi yang memiliki potensi yang sama dengan mereka akan menunjukkan 

hasratnya ingin menjadi seperti mereka pula. Padahal keinginan tersebut sejatinya 

merupakan sesuatu yang tidak diperkenankan dan dibenarkan, baik dalam aspek 

agama, kultur, maupun pranata sosial yang selanjutnya akan berdampak pada 

skala yang lebih besar yakni berkurangnya bahkan punahnya keberlangsungan 

peradaban manusia. Menjaga dan memelihara keturunan (manusia) diatur dalam 

maqāṣid al-syarī‟ah yang merupakan unsur dari lima tujuan hukum Islam (al-

maslahah al-khams). Berdasarkan skala prioritas keturunan berada di posisi 

keempat setelah pemeliharaan agama, jiwa, dan akal.  

                                                           

34
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 166. 

35
Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, Mausū‟ah al-Qawā‟id al-Fiqhiyyah (Cet. VII; 

Beirut: Muassassah al-Risālah, 2003), juz 5, h. 315. 
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Pergerakan kelompok waria yang menyimpang dari masa ke masa 

dikhawatirkan akan melahirkan banyak dampak, tidak hanya pada pelaku tetapi 

juga pada keluarga, masyarakat, bahkan negara sekalipun,
36

 dan kebanyakan 

dampak yang akan ditimbulkan mengarah pada dampak negatif. Terbukti bahwa 

dampak terbesar dari fenomena ini adalah dari aspek kesehatan,
37

 di mana negara 

Indonesia sampai saat ini setiap tahunnya mengeluarkan dana sedikitnya 2-3 

triliun rupiah untuk penanganan HIV/AIDS dan penyediaan obat-obatan untuk 

para penyandangnya.
38

 Hal ini merupakan dampak dari perilaku penyimpangan 

gender dan orientasi seksual yang terus terjadi yang dilakukan oleh kebanyakan 

waria, yang mana mayoritas waria adalah mereka yang memiliki orientasi seks 

LSL/Homoseksual (Lelaki Seks Lelaki). LSL adalah penyebab utama lahirnya 

berbagai PMS (Penyakit Menular Seksual), salah satunya penyakit HIV/AIDS. 

Tidak hanya dari aspek kesehatan, aspek kriminal juga masuk dalam daftar 

dampak negatif waria. Tercatat ada beberapa kasus kriminal besar yang pernah 

terjadi selama 15 tahun terakhir, keseluruhannya merupakan kasus pembunuhan 

yang melibatkan waria (berperan sebagai korban maupun pelaku). Diantaranya 

ada kasus pembunuhan berantai 11 orang laki-laki di tahun 2009 oleh Ryan 

                                                           

36
Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum 

Islam”, Misykat, vol. 3 no. 2 (Desember 2018), h. 22-24. https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MIS

YKAT/article/view/59/39 (Diakses 10 Februari 2022).  

37
Dari segi kesehatan dampak dari perilaku seksual yang menyimpang tidak hanya 

mendapat ancaman penyakit HIV/AIDS, akan tetapi masih banyak jenis penyakit lainnya yang 

dapat menjangkiti para pelaku maupun korbannya. Diantara penyakit tersebut adalah 1) Sifilis 

(raja singa), adalah sejenis penyakit kelamin yang menyebabkan ruam dan luka pada area kelamin 

dan anus yang sifatnya menular ketika melakukan senggama, 2) Gonorrhea (kencing nanas), 3) 

Uretritis dan Klamidia Nonspesifik Nongonococcal, 4) Herpes Genital, dan 5) Hepatitis B. 

Huzaemah Tahido Yanggo, “Penyimpangan Seksual (Lgbt) Dalam Pandangan Hukum Islam”, h. 

21-22.  

38
Kontan.co.id, “Anggaran Minim Penanganan HIV/AIDS di Indonesia”, 

nasional.kontan.co.id. 23 Juli 2019. https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-minim-

penanganan-hivaids-di-indonesia (18 September 2022). 

https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/59/39
https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT/article/view/59/39
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„Jombang‟ yang merupakan seorang waria homoseksual.
39

 Juga kasus Reynhard 

Sinaga tahun 2015 di Manchester United, seorang waria homoseks 

berkewarganegaraan Indonesia yang telah melakukan pemerkosaan berantai 

terhadap 159 orang laki-laki.
40

 

Berbagai dampak negatif lainnya, kecil maupun besar tidak dipungkiri 

akan memberikan efek buruk apabila banalitas ini terus terjadi dan tidak diatur 

dengan baik. Pada bidang politik, usaha waria untuk mendapatkan legitimasi 

negara terindikasi dengan mengupayakan disahkannya Rancangan Undang-

undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).
41

 Upaya ini akan 

terealisasi jika saja langkah terhadap upaya preventif, represif, dan persuasif 

pemerintah melemah dalam menjalankan peran, fungsi, dan kewenangannya.  

Pemuka agama dan khususnya pemerintah berperan penting dalam 

mengatasi fenomena banalitas waria ini. Transformasi sistem dan penegak hukum 

dinilai perlu untuk memberi perhatian lebih dan aturan yang jelas, tegas, dan 

mengikat. Penerapan sistem hukum dan penegakan hukum yang baik dapat 

membawa dampak baik pada tatanan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. 

Oleh karena itu, sistem hukum diharapkan mampu meregulasi aturan agama, 

budaya masyarakat, dan pemerintah menjadi satu tujuan yang utuh. 

Salah satu upaya konkret yang dapat diikhtiarkan hukum Islam dalam 

menyelesaikan problema banalitas waria ini adalah dengan mengimplementasikan 

                                                           

39
Zega, “Sosok Ryan Jombang, Pria Gay yang Jagal 11 Orang, Kini Dipukul Bahar Smith 

karena Uang”, Indo Zone. 20 Agustus 2021. https://www.indozone.id/news/yBsER7M/sosok-ryan-

jombang-pria-gay-yang-jagal-11-orang-kini-dipukul-bahar-smith-karena-uang/read-all (23 Maret 

2022).  
40

Endang Nurdin, “Reynhard Sinaga: „Predator Seksual Setan‟, Pemerkosa Berantai 

Terbesar dalam Sejarah Inggris Dihukum Penjara Seumur Hidup”, BBC.Com. 06 Januari 

2020. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50733361 (15 Maret 2022).   

41
Lihat Rita Soebagio, “LGBT dan RUKKG,” 20 Oktober 2016. http://www.republika.co.

id/berita/koran/ islamia/14/09/18/nc2z89-lgbt-dan-ruu-kkg (29 Januari 2022). 
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nilai-nilai Islam dalam tatanan negara melalui wujud hukum normatif.
42

 Esensi 

politik hukum Islam diperlukan untuk mewujudkan cita-cita ini. Integrasi dan 

regulasi hukum Islam tidak hanya mampu mengatur serta mendorong terwujudnya 

kemaslahatan umat Islam pada khususnya, namun juga kemaslahatan manusia 

pada umumnya. Hukum Islam yang secara jelas dan tegas memberikan perspektif 

perihal waria dinilai perlu untuk menjadi bahan pertimbangan negara dalam 

mengatur waria dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Sejauh ini penelitian terkait waria terkhusus banalitas performa mereka di 

ruang publik masih pasif dilakukan, di samping gencaran kelompok waria yang 

terus menerus berlanjut didemonstrasikan dalam berbagai konten, media, dan 

kesempatan yang ada. Sehingga penelitian lebih mendalam mengenai topik ini 

penting untuk terus digencarkan.  

Terkhusus pada fenomena yang masih terjadi di Kabupaten Bone, 

Sulawesi Selatan, adanya sejarah kebudayaan Bissu yang masih terjaga sampai 

saat ini dan berbagai bentuk kegiatan waria yang masih terselenggara, dinilai 

perlu untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan, pemangku kebijakan 

(pemerintah dan pemuka agama), serta ideologi masyarakat dalam rangka 

menyelesaikan problematika tersebut, yang nantinya akan dilakukan analisis 

berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī‟ah. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dan objek penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                                                           

42
Hamsah Hasan, Marilang, dan Kurniati, “Pengaruh Sosial Politik Terhadap 

Pembentukan Hukum Islam”, Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagaman, vol. 14 no. 2 

(Desember 2021), h. 129-130. 
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a. Banalitas performa waria di ruang publik: pandangan pemuka agama perspektif 

maqāṣid al-syarī‟ah. 

b. Banalitas performa waria di ruang publik: pandangan pemerintah perspektif 

maqāṣid al-syarī‟ah.  

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini mengkaji tentang berbagai banalitas waria dalam bentuk 

perilaku ataupun kegiatan di ruang publik terkhusus yang terjadi di Kabupaten 

Bone, yang selanjutnya akan dimintai pula pandangan oleh para pemuka agama 

dan pemerintah setempat mengenai hal tersebut. Pandangan pemuka agama dan 

pemerintah terkait banalitas waria tersebut kemudian dilakukan analisa dengan 

menggunakan teori maqāṣid al-syarī‟ah untuk memastikan pandangan pemuka 

agama dan pemerintah sesuai dengan konteks tujuan-tujuan hukum Islam. Hasil 

dari analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan rekomendasi 

(preskriptif) dari perspektif hukum Islam pada sistem hukum yang diterapkan di 

Indonesia sebagai bentuk implikasinya. Penelitian ini ditujukan dalam rangka 

mewujudkan sistem hukum Indonesia yang ideal dan kondusif yang bebas dari 

segala bentuk banalitas waria. 

Untuk memecahkan problematika ini, digunakan dua teori penting yang 

terkait dengan masalah yang diteliti. Pertama, teori banalitas kejahatan yang 

dipopulerkan oleh Hannah Arendt, yang mana teori ini digunakan dalam 

menganalisa berbagai performa waria di ruang publik yang dinilai sebenarnya 

adalah suatu kesalahan namun telah dianggap biasa oleh masyarakat. Banalitas 

performa yang dimaksud mencakup perilaku, aktivitas, ataupun kegiatan yang 

dilakukan oleh waria terkhusus yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone. 
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Kedua, teori maqāṣid al-syarī‟ah
43

 yang diformulasikan pertama kali oleh 

ulama masyhur al-Syatibi dengan bukunya yang berjudul al-Muwāfaqāt. Teori ini 

digunakan untuk menganalisis tujuan-tujuan hukum Islam terkait banalitas waria 

serta pandangan pemuka agama dan pemerintah yang terjadi di ruang publik 

Kabupaten Bone. Maqāṣid al-syarī‟ah disini berperan sebagai mihwar dalam 

menilai kesesuaian tujuan syariat hukum Islam dengan banalitas performa waria 

yang terjadi, penilaian yang sama juga dilakukan dalam menganalisa pandangan 

pemuka agama dan pemerintah. Maqāṣid al-syarī‟ah dalam penelitian ini  

berfokus pada perlindungan al-maslahah al-khams, dalam hal ini perlindungan 

terhadap ad-dîn (agama), an-nafs (jiwa), nasl (keturunan), „aql (akal), dan mâl 

(harta benda). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang 

menjadi pembahasan dalam penelitian tesis ini adalah “bbanalitas performa waria 

di ruang publik: pandangan pemuka agama dan pemerintah perspektif maqāṣid al-

syarī‟ah.” 

Dari masalah pokok di atas, kemudian diuraikan ke dalam beberapa 

submasalah, yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan pemuka agama Kabupaten Bone mengenai banalitas 

performa waria yang terjadi di ruang publik perspektif maqāṣid al-syarī‟ah? 

2. Bagaimana pandangan pemerintah Kabupaten Bone mengenai banalitas 

performa waria yang terjadi di ruang publik perspektif maqāṣid al-syarī‟ah? 

 

 

                                                           

43
Menurut Wahbah al Zuhaili maqāṣid al-syari‟ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara‟ 

yang terdapat pada seluruh atau bagian terbesar dari hukum-hukum Allah. Nilai-nilai dan sasaran 

tersebut yang menjadi tujuan dan rahasia dari ditetapkannya hukum syariah. Lihat Wahbah az-

Zuhaili, Ushul al-fiqih al-islam (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017. 
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D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah kajian yang dilakukan untuk menganalisis berbagai 

penelitian karya ilmiah yang sebelumnya telah ada, selanjutnya digunakan untuk 

melakukan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis pengkajian 

bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menemukan landasan teori dan juga 

sebagai pengembangan dari apa yang ditelitinya. Selain itu kajian kepustakaan 

perlu dilakukan untuk memberikan deskripsi bahwa penelitian yang dilakukan 

bukan merupakan hasil plagiasi dari karya ilmiah manapun, penelitian bersifat 

baru. Adapun hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut. 

Artikel jurnal oleh Supardin berjudul “Kajian Gender Perspektif Hadis 

Nabi” vol. 17 no. 1 Tahun 2013. Hasil pengkajian jurnal tersebut menunjukkan 

bahwa Islam juga sangat menaruh perhatian lebih pada peranan gender antar 

manusia yang secara implisit dijelaskan dalam dalil Alquran maupun hadis, 

bahkan gender diatur ke dalam hal-hal yang sangat spesifik seperti menyangkut 

kepemimpinan seorang perempuan. Hanya saja gender yang dikaji dalam jurnal 

tersebut hanya berfokus pada laki-laki dan perempuan, di mana waria yang juga 

merupakan gender dengan jenis lain yang berbeda tidak masuk dalam analisis 

gender yang dilakukan.  

Artikel jurnal oleh Kurniati, Awaliah Musgamy, dan Muhammad Rusydi 

yang berjudul “Gender Mainstreaming in Arabic Literature” tahun 2020. Jurnal 

tersebut khusus mengkaji tentang usaha hubungan responsif gender antara laki-

laki dan perempuan yang terjadi di Arab Saudi yang masih sangat kental akan 

nuansa patriarkinya. Melalui pendekatan sastra Arab feminis menggunakan 

berbagai kritik teori hasil analisa yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya 

tersebut dapat diwujudkan. Sayangnya kajian yang dilakukan tidak turut 
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menggunakan pendekatan syariat fikih, sehingga keleluasan ijtihad menjadi 

sempit hanya dalam pendekatan sastra. Pendekatan syariat dinilai penting untuk 

mempertegas urgensi kajian agar mampu menonjolkan sisi-sisi agama yang 

fundamental sebagai unsur pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang pertama, 

selain itu syariat dapat menjadi sumber dan alat untuk mengatur suatu hukum 

yang sedang dipersoalkan. 

Artikel jurnal oleh Firman Arfanda dan Dr. Sakaria berjudul “Konstruksi 

Sosial Masyarakat Terhadap Waria” vol. 1 no. 1 (Juli 2015). Hasil kajian jurnal 

ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa bahwa nilai yang dianutnya 

bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh waria. Oleh karena itu konstruksi 

pemikiran yang terjadi di masyarakat cenderung memberi label negatif terhadap 

kelompok waria. Penelitian ini berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten 

Bone, yang mana masyarakat cenderung terlihat masif melakukan interaksi 

dengan kelompok waria. Tidak hanya terlibat dalam interaksi non formal, namun 

juga terkait dengan hal-hal lain seperti menjadi narasumber acara hingga bermitra 

dalam bisnis. 

Artikel jurnal yang ditulis oleh Musliamin berjudul “Eksistensi Komunitas 

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) di Kabupaten Bone” vol. 2 no. 1 

(2021). Musliamin dalam penelitiannya menemukan bahwa masyarakat 

Kabupaten Bone sebagian besar menilai fenomena LGBT sebagai hal yang 

keberadaannya biasa dan sudah familiar terdengar serta terlihat di lingkungan 

mereka. Hasil penelitian tersebut sekaligus menjawab hipotesis atas penelitian 

tesis ini, dimana fenomena waria yang berada di sekitar lingkungan masyarakat 

Kabupaten Bone terlihat seperti biasa saja dan terkesan dibiarkan (banal). Meski 

sama-sama meneliti Kabupaten Bone sebagai studi kasus terhadap fenomena 

waria tersebut, namun ada perbedaan dari segi sudut pandang penelitian yang 
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dilakukan. Penelitian Musliamin menggunakan kajian sosiologis dan kajian 

yuridis untuk menilai eksistensi komunitas LGBT di Kabupaten Bone, sedangkan 

penelitian tesis ini juga menggunakan kajian teologis normatif syar‟i melalui 

tinjauan maqāṣid al-syari‟ah, serta lebih berfokus pada banalitas performa waria 

di ruang publik dalam pandangan pemuka dan pemerintah setempat. 

Artikel jurnal oleh Moralely Hendrayani yang berjudul “Waria dan 

Masyarakat dalam Interaksi Sosial Agama di Yogyakarta” tahun 2019. Penelitian 

tersebut mendeskripsikan bahwa masyarakat setempat menjalin interaksi sosial 

yang sangat harmonis dengan kelompok waria disana, bahkan mereka membuat 

kolaborasi hebat dengan para pemuka agama untuk mengembalikan mereka 

kepada fitrah mereka sebagai laki-laki. Langkah yang ditempuh masyarakat 

Kotagede tersebut merupakan bukti konkret kepedulian dan kecintaan kepada 

waria, namun sekiranya perlu untuk tetap membuat regulasi yang tegas dan 

mengikat untuk waria tersebut yang diatur langsung oleh pemerintah. Sebab 

antisipasi dan solusi sosial seperti itu tanpa disertai hukum yang mengatur masih 

memiliki celah untuk tidak diikuti oleh kelompok waria tersebut, dikarenakan 

tidak adanya hukum kausalitas yang mengikat mereka. 

Disertasi Dwi Prasetyo berjudul “Fluiditas Gender (Studi Tentang Trans 

Laki-laki Indonesia)” tahun 2019. Penelitian tersebut menemukan fenomena baru 

di Jawa Timur bahwa masih banyak waria yang membelenggu identitas diri 

mereka pada khalayak masyarakat, para waria tersebut masih hidup dalam kepura-

puraan sebagai seorang laki-laki di ruang publik. Waria tersebut merasa bahwa 

identitas gender mereka masih sulit diterima oleh masyarakat, dimana masyarakat 

setempat memandang waria sebagai suatu anomali/deviasi gender. Berdasarkan 

pada penelitian disertasi tersebut diketahui bahwa waria di Jawa Timur dan di 

Kabupaten Bone memiliki perbedaan dari segi coming out di ruang publik. Waria 
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di Kabupaten Bone seolah tidak memiliki kecanggungan dalam menunjukkan 

identitas diri mereka lagi, sedangkan waria yang ada di Jawa Timur masih dalam 

fase menutup diri, cenderung malu-malu dan takut. 

Disertasi oleh Misra Netti yang berjudul “Transgender Menurut Buya 

Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar” tahun 2020. Penelitian 

tersebut membahas tentang hukum transgender, hukum operasi kelamin, dan 

prosedur perubahan status identitas gender serta dampaknya dalam pernikahan 

menurut pandangan Buya Hamka terhadap kajian kitab Al-Azhar sebagai tokoh 

agama Islam. Namun sayangnya pengkajian disertasi tersebut terbatas pada 

pandangan satu tokoh agama saja, sehingga jangkauan berpikir hanya didapatkan 

dari satu sudut pandang. Padahal jika mengambil pandangan dari berbagai tokoh 

agama Islam bahkan agama lain, analisa berpikir terkait transgender tersebut akan 

semakin luas dan dapat diambil benang merahnya. 

Disertasi yang ditulis oleh Aprilina Pawestri berjudul “Politik Hukum 

Negara Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)” tahun 2019. 

Disertasi tersebut menganalisis dan menemukan keterkaitan fungsi negara dengan 

gerakan LGBT, yang mana waria termasuk dalam kelompok tersebut. Disertasi ini 

juga memberikan saran berupa rumusan politik hukum negara sebagai 

pembaharuan sistem di masa akan datang. Hasil penelitian ini membaca bahwa 

saat ini Indonesia belum memiliki aturan tegas yang memberikan batasan maupun 

larangan perihal perilaku LGBT dan pergerakannya. Disertasi ini berfokus pada 

aspek politik hukum negara, yang mana dalam penelitian tesis ini memiliki 

perbedaan fokus dan juga pendekatan yang dilakukan. Penelitian tesis ini berfokus 

pada pendekatan agama khususnya agama Islam untuk menganalisis pergerakan 

waria (LGBT) di ruang publik dan pihak pemerintah yang belum jelas dan 
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konsisten memberikan solusi berupa aturan hukum negara terkait segala hal yang 

menyangkut waria. 

Disertasi Raden Rara Siti Kurnia Widiastuti berjudul “Discourses and 

Practices of Muslim Transgender in Yogyakarta and Central Java, Indonesia” 

tahun 2017. Raden Rara menemukan dan membuktikan bahwa waria yang ia 

jadikan sebagai subjek penelitian merupakan muslim/ah yang taat pada ketetapan 

Islam. Pandangannya terhadap waria berubah seusai apa yang ia temukan melalui 

penelitiannnya tersebut. Disertasi ini memberikan usaha deskripsi waria yang baik 

dan upaya dalam jalur hukum formal. Akan tetapi individu waria yang ditelitinya 

bukan tidak kebetulan adalah mereka yang terlihat taat terhadap aturan agama. 

Namun setaat-taatnya mereka, jika tetap dalam pilihan menjadi waria maka 

keputusan itu tetap tidak dibenarkan dalam hukum Islam itu sendiri. Kemudian 

ketaatan yang subjek penelitian perlihatkan tidak boleh digeneralisasikan dengan 

waria lainnya. Bentuk ketaatan yang sejati adalah dengan mereka menyadari, 

menerima, dan menjalani bahwa Allah telah menciptakan mereka dalam keadaan 

sebagai seorang laki-laki, itu telah menjadi takdir dan fitrah yang Allah tetapkan.  

Disertasi Reza Ahmad Zahid yang berjudul “Keberagamaan Kaum Waria 

di Kota Kediri” di tahun 2020. Penelitian disertasi tersebut menggambarkan sisi 

lain dari kehidupan transgender melalui dimensi keagamaan mereka. Disertasi 

Reza berfokus pada ruang agama waria terkhusus pada cara mereka beragama dan 

juga cara mereka menampilkan agama yang dianutnya pada masyarakat. Berbeda 

dengan penelitian tesis ini yang mana religiusitas waria tidak menjadi titik tumpu 

penelitian, namun berfokus pada kehidupan sosial waria di masyarakat terkait 

banalitas performa yang mereka lakukan dengan mempertunjukkan identitas 

gender mereka di ruang publik, berdasarkan pandangan pemuka agama dan 

pemerintah dengan menggunakan kajian maqāṣid al-syari‟ah. 
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Buku yang ditulis oleh Mokhamad Rohma Rozikin berjudul “LGBT 

Dalam Tinjauan Fikih: Menguak Konsepsi Islam Terhadap Lesbian, Gay, 

Biseksual, dan Transgender” tahun 2017. Buku ini membahas tuntas mengenai 

hubungan sesama jenis (liwâth dan sihâq), tahannuts, tarojjul, dan khuntsa, 

beserta sanksi hukumannya dalam pandangan hukum Islam. Waria yang dibahas 

dalam buku ini hanya menyebutkan atas status keharamannya, tidak pada jenis 

hukuman apa yang sepatutnya diberikan dan bagaimana tawaran hukum Islam 

dalam menanggulangi hal-hal semacam itu. 

Buku karya Sharyn Graham Davies berjudul “Keberagaman Gender di 

Indonesia” tahun 2017. Buku ini menjelaskan tentang keberagaman gender yang 

ada di Indonesia terkhusus pada etnis bugis Sulawesi Selatan yang plural melalui 

pendekatan sejarah. Buku ini berhasil mengungkapkan bahwa gender tidak hanya 

sebatas laki-laki dan perempuan. Hanya saja Sharyn dalam bukunya tidak 

mengaitkan perspektif norma adat, norma sosial, norma agama, atau norma 

lainnya dalam menilai keragaman gender tersebut. 

Buku yang ditulis oleh Pepy Al Bayqunie berjudul “Calabai: Perempuan 

dalam Tubuh Lelaki” tahun 2016. Buku ini menjelaskan calabai (baca: waria) dari 

segi sejarahnya, perjuangan hidup, sampai pada diskriminasi yang biasa waria 

terima dari masyarakat. Pepy Al Bayqunie yang bertindak sebagai penulis buku 

ini seolah membuka lebar pintu toleransi terhadap kelompok waria. Buku ini 

sangat menonjolkan persamaan hak asasi manusia sebagai tameng untuk 

diterimanya gender waria dalam masyarakat. Digambarkan dalam buku ini bahwa 

stigma buruk yang disematkan masyarakat kepada waria adalah suatu kekeliruan, 

menurutnya waria adalah mereka yang patut untuk dihargai sebagaimana manusia 

lainnya. Sampai pada titik Pepy Al Bayqunie seolah melengserkan nilai-nilai 

agama dan sosial terhadap penyimpangan yang dilakukan waria tersebut.  
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Buku Harpan Reski Mulia berjudul “Pendosa!!! Kajian Stigma dan 

Identitas Kelompok Marginal Waria” di tahun 2020. Buku ini mengungkapkan 

berbagai bentuk strategi pertahanan diri yang diterapkan oleh para waria dan juga 

usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya mendapatkan pengakuan dari 

masyarakat dan pemerintah. Buku ini berada dalam ambiguitas, dualisme 

pemikiran dituangkan penulis ke dalam wacananya. Posisi penulis di dalam 

bukunya berusaha mendeskripsikan waria agar diberi atau mendapatkan 

kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, disisi lain ia mewacanakan bahwa 

sampai kapanpun waria tidak akan mendapat pengakuan dari masyarakat dan 

pemerintah selama Indonesia belum menjadi negara sekuler, di mana unsur agama 

dan pemerintahan tidak dapat dipisahkan.  

Buku Danu Aris Setiyanto berjudul “Sebuah Catatan Sosial Tentang Ilmu, 

Islam, dan Indonesia” tahun 2016. Salah satu topik yang dibahas dalam buku 

antologi ini yaitu “Waria Menggugat Agama (Reaktualisasi Keadilan Negara)” 

menjelaskan bahwa agama yang menganut prinsip belas kasih dan menjunjung 

tinggi keadilan bagi seluruh manusia dalam kaitannya dengan waria seolah 

kehilangan keidentikan dan atau cirinya. Tema dalam buku ini menggambarkan 

bahwa sebenarnya Islam tidak bermaksud untuk memarjinalkan mereka sebagai 

kelompok minoritas dengan segala kesan negatif. Hanya saja upaya baik yang 

ingin diungkapkan oleh penulis dalam tulisannya tersebut kurang menunjukkan 

sisi kebaikan Islam yang tidak bermaksud untuk menghukumi mereka, namun 

justru hendak menyelamatkan mereka dari kejahilan dan kezaliman diri. 

Berdasar oleh berbagai penelitian yang telah dipaparkan di atas, penelitian 

terkait dengan banalitas performa waria di ruang publik pandangan pemuka 

agama dan pemerintah perspektif maqāṣid al-syari‟ah menarik untuk diteliti, 

melihat bahwa penelitian terkait waria di ruang publik masih minim dilakukan dan 
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perhatian pemuka agama dan pemerintah terhadap waria semakin lama kurang 

diprioritaskan.  

Penelitian terkait tema ini dinilai penting untuk dilakukan, dikarenakan 

performa waria di berbagai wilayah Indonesia mulai menunjukkan banalitas 

termasuk wilayah Kabupaten Bone. Dikhawatirkan jika aksi terkait hal ini 

melemah bahkan sampai pada fase dibiarkan maka semakin lama para waria 

semakin berani menunjukkan eksistensinya dan mendapat tempat di hati 

masyarakat. Pengkajian menggunakan analisis maqāṣid al-syari‟ah dipilih untuk 

dapat menilai bahwa problema ini apakah sudah sangat jauh menyimpangnya dari 

nilai dan tujuan-tujuan hukum Islam. Di samping itu, terkait tujuan penelitian ini 

belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengemukakan dan 

menganalisis banalitas performa waria di ruang publik pandangan pemuka agama 

dan pemerintah Kabupaten Bone perspektif maqāṣid al-syarī‟ah. Secara khusus 

tujuan penelitian ini adalah memberikan jawaban terkait rumusan masalah yang 

telah dimuat, diantaranya mengemukakan dan menganalisis: 

a. Pandangan pemuka agama Kabupaten Bone mengenai banalitas performa 

waria di ruang publik perspektif maqāṣid al-syarī‟ah. 

b. Pandangan pemerintah Kabupaten Bone mengenai banalitas performa waria di 

ruang publik perspektif maqāṣid al-syarī‟ah. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian 

mengenai banalitas performa waria yang terjadi di ruang publik pandangan 
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pemuka agama dan pemerintah Kabupaten Bone perspektif maqāṣid al-syarī‟ah 

ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut. 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu keislaman secara khusus. Ilmu 

keislaman yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan kajian banalitas performa 

waria di ruang publik perspektif maqāṣid al-syarī‟ah. Diharapkan hasil penelitian 

ini nantinya dapat menjadi rekomendasi untuk pemerintah khususnya pemerintah 

Kabupaten Bone dalam meregulasi performa waria di tengah masyarakat yang 

sesuai dengan tujuan-tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī‟ah). 

b. Kegunaan praktis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan menarik minat para pembaca dari berbagai pihak yakni seperti 

masyarakat, pemerintah, dan tidak terkecuali lingkup akademisi untuk ikut 

melakukan pengkajian terkait banalitas performa waria yang terjadi di ruang 

publik. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran 

secara tidak langsung bagi waria itu sendiri dalam menilai apa yang mereka 

kerjakan adalah melanggar aturan Islam dan mengingkari kodrat yang telah Allah 

swt. tetapkan pada mereka.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Banalitas  

1. Definisi Banalitas 

Banalitas adalah kata kerja dari kata dasar banal yang dalam kamus bahasa 

Indonesia diartikan sebagai biasa sekali, kasar (tidak elok).
1
 Menurut Nur Hidayat 

Sardini dalam bukunya “Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa” ia 

mendefinisikan banal adalah suatu perilaku kasar atau tidak baik.
2
 Menurut 

Baskara T. Wardaya, SJ dalam bukunya “Memori Genosida: Melihat Kekerasan 

Kolektif Masa Lalu dalam Perspektif Holocaust”, mengartikan banalitas sebagai 

kedangkalan, kedangkalan terhadap penerimaan pandangan-pandangan tertentu 

tanpa dikritisi dengan baik.
3
 Hannah Arendt sebagai pencetus teori banalitas 

menyebutkan bahwa banalitas kejahatan adalah kejahatan yang telah kehilangan 

ciri jahatnya, dirasa wajar/biasa saja.
4
  

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa banalitas merupakan 

perasaan yang menganggap suatu kesalahan adalah hal yang biasa. Sesuatu yang 

sebenarnya fatal, namun karena sudah sering mendapatkan pemakluman akhirnya 

                                                           

1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 74.  

2
Nur Hidayat Sardini, Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Sebuah Sketsa (Rajawali 

Pers, 2014), h. 348. https://books.google.co.id/books?id=0PlwDwAAQBAJ&pg=PA348&dq=pen

gertian+banalitas&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj73ZKC_6n4AhXx

TmwGHaPkDFAQuwV6BAgKEAc#v=onepage&q=pengertian%20banalitas&f=false (13 Juni 

2022). 

3
Baskara T. Wardaya, SJ, Memori Genosida: Melihat Kekerasan Kolektif Masa Lalu 

dalam Perspektif Holocaust (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021), h. 73-74. 

https://books.google.co.id/books?id=w0kTEAAAQBAJ&pg=PA73&dq=buku+banalitas&hl=id&n

ewbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV7lNgFHQ_2DwUQuwV6BAg

HEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false (13 Juni 2022). 

4
Lihat Anastasia Jessica Adinda S, “Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat 

Ilmu)”, Jurnal Filsafat, vol. 23 no. 2 (2013), h. 159. 
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dinilai lumrah/lazim. Kebiasaan yang dibiasakan ini memungkinkan pelaku dan 

korbannya merasakan rasa tidak bersalah terhadap kesalahan yang diperbuatnya.  

2. Teori Banalitas Hannah Arendt 

Teori banalitas lahir dari gagasan Hannah Arendt terhadap liputan 

reportasenya pada kasus peradilan pembunuhan besar-besaran yang dilakukan 

oleh kaum Yahudi di Jerman (NAZI), yang mana seorang tentara eksekutor 

pembunuhan tersebut yakni Adolf Eichmann telah melakukan pembunuhan lebih 

dari 150.000 jiwa tanpa rasa bersalah dan penyesalan. Eichmann melakukan itu 

atas dasar kepatuhan tugas militer yang diberikan kepadanya untuk menjaga 

keutuhan rezim NAZI dari kaum yahudi Austria. 

Kesalahan yang dianggap biasa ini akhirnya diangkat Arendt menjadi 

sebuah gagasan teori, yakni teori banalitas kejahatan yang kemudian dituangkan 

ke dalam bukunya yang sangat terkenal pada tahun 1963 yakni “Eichmann in 

Jerussalem: A Report on the Banality of Evil”. Arendt mendefinisikan banalitas 

kejahatan adalah sesuatu yang mana kejahatan ataupun kesalahan sudah tidak lagi 

dirasa sebagai suatu kesalahan, akan tetapi dianggap biasa-biasa saja (wajar).
5
 

Hannah Arendt di dalam tulisannya tersebut menyebutkan bahwa banalitas 

kejahatan dapat terjadi diakibatkan dangkalnya refleksi manusia terhadap situasi 

dan kondisi yang terjadi. Subjek pelaku kejahatan tidak memposisikan diri jika 

berada di keadaan korban.
6
 

Menurut Arendt banalitas kejahatan dapat tercipta dari ketidak berpikiran. 

Baginya, semua manusia dapat berpikir namun tidak semua berpikir. Sebab hanya 

                                                           

5
Muhtar Haboddin, Memahami Kekuasaan Politik (Malang: UB Press, 2017), h. 54-55. 

https://books.google.co.id/books?id=851ODwAAQBAJ&pg=PA54&dq=buku+banalitas&hl=id&n

ewbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiu6ZZjar4AhV7lNgFHQ_2DwUQuwV6BAg

GEAc#v=onepage&q=buku%20banalitas&f=false (14 Juni 2022).  

6
Lihat Anastasia Jessica Adinda S, “Akar Banalitas Intelektual (Suatu Kajian Filsafat 

Ilmu)”, h. 159. 
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dengan berpikir dengan baik dan kritislah manusia mampu membedakan yang 

semestinya baik dan buruk.
7
   

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gagasan Hannah Arendt perihal 

banalitas kejahatan tersebut dapat digunakan dalam meneliti performa waria di 

Kabupaten Bone, yang mana para waria tersebut secara spontanitas maupun 

terstruktur sudah seringkali menampilkan diri dengan membawa peran identitas 

gendernya di lingkungan masyarakat, dalam cakupan formal maupun non-formal 

yang tampak tanpa rasa bersalah. Begitupun masyarakat yang telah menganggap 

keberadaan mereka di lingkungan sekitar sebagai sesuatu yang biasa atau lumrah 

(banal). 

Meskipun tidak semua performa yang mereka tampilkan itu merupakan hal 

yang secara kasat mata adalah sebuah kesalahan dalam sudut pandang norma 

sosial, budaya, dan agama. Akan tetapi identitas gender yang mereka bawa dan 

tampilkan tetap saja merupakan sebuah kesalahan yang patut untuk diperhatikan 

lebih lanjut. Masyarakat terkamuflase terhadap berbagai peran yang mereka 

jalankan dengan sangat baik, dan faktanya mereka memang mampu memikat sisi 

emosional masyarakat dengan sangat baik melalui berbagai metode pendekatan. 

Oleh karena itu masyarakat sepertinya dibuat luput oleh gender mereka yang tidak 

dibenarkan dalam norma agama (tepatnya). Kesalahan yang telah terbiasa dan 

dibiasakan inilah yang menjadikan performa transgender ternormalisasi dan 

kemudian menjadi sebuah banalitas. 

Banalitas memiliki makna yang sama dengan term istidraj di dalam frasa 

Islam. Penggunaan kata istidraj yang konteksnya adalah kesalahan yang tidak 

disadari menjadikan kedua kata ini dapat disandingkan. Istidraj adalah suatu 

                                                           

7
Patricia Evangeline Setiawan, “Representasi Banalitas Kejahatan dalam Film “The Act 

of Killing””, Jurnal E-Komunikasi, vol. 2 no. 3 (2014), h 34. https://publication.petra.ac.id/index.p

hp/ilmu-komunikasi/article/view/3806/3577 (Diakses 17 Juni 2022). 
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keadaan yang mana pelakunya tidak menelaah dengan baik kenikmatan yang 

Allah swt. berikan kepadanya, di samping perbuatan binasa yang terus ia lakukan. 

Apakah kenikmatan tersebut benar-benar adalah hadiah dari Allah swt. atau bisa 

jadi merupakan ujian yang diberikan kepadanya. Ketidaksadaran tersebut 

menjadikan definisi istidraj ini sama dengan maksud dari banalitas kejahatan itu 

sendiri.  

Istidraj adalah isim yang berasal dari kata درج -يدرج -درجا  yang berarti 

tingkatan.
8
 Kata istidraj juga telah dimuat di dalam kamus besar bahasa Indonesia 

(KBBI) dengan definisi bahwa istidraj adalah suatu keadaan luar biasa yang 

diberikan kepada orang kafir sebagai bentuk ujian (kenikmatan) dari Allah swt. 

sehingga menjadikan mereka lupa diri dan takabbur kepada Tuhannya, layaknya 

Firaun dan Karun.
9
 Di dalam Alquran kata istidraj terulang sebanyak dua kali 

dalam bentuk fi‟il mudhari‟ yang terdapat dalam QS. Al-A‟raf (7) ayat 182 dan 

QS. al-Qalam (68) ayat 44, yang memuat tentang siapa saja yang mendustakan 

kebenaran Allah swt. maka sedikit demi sedikit mereka akan mendapat 

kebinasaan dengan jalan yang tidak mereka ketahui.
10

 

Secara bahasa Ali Hasan Abi di dalam kitabnya Al-Nuqotu wal Uyun 

Tafsir Al-Mawardi menafsirkan istidraj ke dalam dua pemaknaan. Pertama adalah 

kata الدرج yang artinya melintasi sesuatu, kedua adalah kata الدرجة kemunduran dari 

tingkat demi tingkat. Secara menyeluruh ia mendefinisikan istidraj adalah proses 

melalui tingkat demi tingkat.
11

 

                                                           

8
Lihat Ahmad Wasron Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab – Indonesia (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), h. 453.  

9
Lihat Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h. 551. 

10
Lihat Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Mu‟jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur`an Al-

Karim, Jilid 3 (Mesir: Dar al-Fikr, 1992), 676.  

11
Lihat Abi Hasan Ali, Al-Nuqotu wal Uyun Tafsir Al-Mawardi (Beirut: Dar Kutub 

AlIlmiyah), juz ke 2, h. 282. 
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Secara istilah pengertian istidraj banyak ditafsirkan oleh berbagai mufasir 

dengan beragam bentuk kalimat namun dalam konteks pemaknaan yang semuanya 

sama. Abi Muhammad „Abdullah bin Muslim memaknai istidraj sebagai sesuatu 

yang menarik sedikit demi sedikit tanpa adanya aniaya.
12

 Menurut Gahsin 

Hamdun istidraj adalah mendekatkan pada kehancuran melalui kenikmatan dalam 

suatu penangguhan waktu.
13

 

Imam al-Qurthubi memaknai istidraj sebagai nikmat yang diberikan oleh 

Allah swt. kepada orang-orang yang mengingkari kebenaran-Nya, setiap kali 

orang tersebut mengingkari Allah, maka Allah akan melimpahinya kenikmatan. 

Begitu seterusnya. Hingga akhirnya orang tersebut mengira bahwa Allah swt. 

menyayangi mereka, padahal kenikmatan tersebut semata-mata hanyalah tipuan 

terhadap mereka. (Al-Qurthubi, 2005: 2765).
14

 

Imam al-Syaukani berpendapat bahwa istidraj adalah keadaan dimana 

Allah swt. membuat hamba-Nya lupa mensyukuri nikmat Tuhan-Nya sehingga 

mereka larut dalam kesesatan tersebut dan tidak akan bisa keluar terkecuali 

mereka kembali mendekatkan diri kepada kebenaran Allah swt..
15

 Abdurrauf 

menjelaskan istidraj adalah suatu keadaan terpedaya dengan nikmat yang Allah 

swt. berikan sehingga lupa siapa yang memberikan nikmat tersebut. Mereka 

                                                           

12
Lihat Abi Muhammad „Abdallah bin Muslimi, Tafsir Garib al-Qur‟an (Beirut: 

Maktabah alIlmiyah, 2007), h. 481.  

13
Lihat Ghasin Hamdun, Tafsir Min Nasmat al-Qur‟an (Suriah: Dar al-Salam, 1986), h. 

179.  

14
Lihat Dina Fitri Febriani, “Istidraj dalam al-Quran Perspektif Imam al-Qurthubi”, 

Jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial, dan Budaya, vol. 2 no. 1 (2020), h. 81-82.  

https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/article/view/2101 (Diakses 19 Juni 2022). 

15
Lihat Imam Al-Syaukani, Tafsir Fath Al-Qadr, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1994), h. 345.  

https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/article/view/2101
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terkecoh dengan kenikmatan yang mereka peroleh yang tanpa mereka sadari 

mereka sedang diuji dengan kenikmatan yang mereka dapatkan.
16

 

Dari berbagai definisi istidraj yang ada, baik secara etimologi maupun 

terminologi, penafsiran dari Prof. Quraish Shihab dan pemaknaan dari Dr. Hamka 

yang paling mendekati maksud dari aspek banalitas. Menurut Prof. Quraish 

Shihab istidraj adalah memindahkan satu tahap ke tahap selanjutnya hingga 

mencapai akhir disertai dengan jatuhnya siksa. Istidraj dapat terjadi dalam bentuk 

berlimpahnya kenikmatan yang diduga adalah kebaikan padahal bisa jadi 

sebaliknya.
17

  

Penafsiran Prof. Quraish Shihab tersebut bermakna bahwa pelaku istidraj 

sesungguhnya tidak benar-benar menyadari kenikmatan yang Allah berikan 

kepadanya, ia hanya menduga atau menerka-nerka bahwa kenikmatan tersebut 

memang sebuah karunia untuknya, bukan sebaliknya. Penerkaan yang ternyata 

salah tersebut juga sama dengan pemaknaan banalitas, yang mana pelakunya 

menerka bahwa hal yang ia nilai bukanlah sebuah kesalahan, namun pada 

kenyataannya dalam sudut pandang tertentu penilaian tersebut adalah sebuah 

kesalahan. 

Selanjutnya pandangan istidraj oleh Dr. Hamka yang menjelaskan bahwa 

istidraj memiliki arti naik atau turun secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. 

Semuanya tidak disadari oleh yang bersangkutan, akibat mereka melupakan Allah 

swt., sehingga Allah pun menjadikan mereka lupa diri.
18

 Sebagaimana yang 

tertuang dalam firman QS. al-Hasyr/59: 19. 

                                                           

16
Lihat Damanhuri, Akhlak, Perspektif Tasawuf Abdurrauf As-Singkil (Banda Aceh: ar-

Rijal Publisher, 2011), h. 228. 

17
Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 398.  

18
Lihat Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 183.  Lihat 

Diana Nabilah, “Istidraj Menurut Pemahaman Mufasir”, Tafse: Jurnal of Qur‟anic Studies, vol. 6 

no. 1 (Juni 2021), h. 81. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/9203/pdf 

(Diakses 19 Juni 2022). 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/9203/pdf
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ىهمُْ انَْفسَُهمُْ   َ فاَنَْسه سِقىُْنَ  وَلََ تكَُىْنىُْا كَالَّذِيْنَ نسَُىا اّللّه ى ِكَ همُُ الْفه
اوُلهٰۤ  

Terjemahnya: 
Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia 
menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-
orang fasik.

19
 

Selanjutnya Dr. Hamka kembali menjelaskan bahwa istidraj adalah 

dikeluarkannya mereka dari garis kebenaran tanpa disadari. Diberikan apa yang 

mereka kehendaki, sampai mereka lupa diri.
 20

 Pemaknaan banalitas bahwa orang-

orang dibuat lupa akan kebenaran yang hakiki memliki persamaan makna dengan 

istidraj berdasarkan pendapat Dr. Hamka ini.  

Inti dari pandangan Dr. Hamka mengenai istidraj adalah manusia dibuat 

lupa akan kebenaran yang sebenarnya sebab kurangnya kesadaran dalam diri 

mereka sendiri. Mereka terbiasa selalu mendapatkan kenikmatan kendati sering 

melakukan kekufuran, oleh karenanya pikiran dan hati mereka tertutupi dengan 

rasa tidak bersalah sebab masih terus mendapatkan kenikmatan tersebut. Padahal 

sejatinya mereka tidak menyadari bahwa kesalahan tersebutlah yang membawa 

mereka mendapatkan kenikmatan palsu itu dari Allah swt.. Kesalahan yang tidak 

disadari dan dibiasakan tersebut selaras dengan konsep banalitas. 

B. Performa Waria di Ruang Publik  

1. Terminologi Transgender 

Secara etimologi transgender merupakan frasa dari dua kata yakni “trans” 

dan “gender”. Trans artinya berpindah dan gender yang berarti identitas 

                                                           

19
Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemah al-Halim (Surabaya: 

Halim Publishing & Distributing, 2018), h. 548.  

20
Diana Nabilah, “Istidraj Menurut Pemahaman Mufasir”, Tafse: Jurnal of Qur‟anic 

Studies, vol. 6  no. 1 (Juni 2021), h. 81. https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/92

03/pdf (Diakses 19 Juni 2022).  

https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/9203/pdf
https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/9203/pdf
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kelamin.
21

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) transgender berarti 

mengganti jenis kelamin dengan operasi.
22

 Secara terminologi transgender adalah 

perubahan yang terjadi pada perilaku dan jati diri jenis kelamin tertentu yang 

mengarah pada perilaku jenis kelamin sebaliknya.
23

 

Definisi lain menjelaskan bahwa transgender adalah ketidaksamaan 

identitas gender seseorang dengan jenis kelamin yang dibawanya sejak lahir.
24

 

Seorang pengamat gender yakni J.L. Nagoshi dalam penelitiannya yang berjudul 

“Transgender Theory: Embodying Research and Practice” mendefinisikan 

transgender sebagai pengingkaran individu dari peran gender aslinya dengan 

mengganti peran kepada gender lain.
25

 Transgender merupakan kata sifat yang 

kaitannya menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan definisi 

gender laki-laki ataupun perempuan, melainkan memposisikan tempat di antara 

keduanya (Oxforef English Dictionary Definition of Transgender).
26

 

Secara teknis transgender dikenal dengan istilah MtF (Male to Female) 

yang artinya perubahan laki-laki ke perempuan ataupun FtM (Female to Male) 

                                                           

21
Lihat Krisdianto, “Konsepsi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) 

Perspektif Jaringan Islam Liberal (JIL).” Thesis (Pascasarjana Dirasah Islamiyah UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2017), h. 42.  

22
“KBBI”, KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender (Diakses 21 Juni 

2022). 

23
Kurniati Abidin dan Yusuf Djabbar, “Analisis Simbolik Waria (Wanita Transgender) di 

Makassar-Indonesia Timur”, vol. 7 no. 2, (2019), h. 214. https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/s

ociety/article/download/113/105/ (Diakses 21 Juni 2022).   

24
Ali Amran, “Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Penyakit 

Sosial”, vol. 1 no. 2 (Desember 2019), h. 214. http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/T

adbir (Diakses 16 Januari 2022). 

25
Rahayu Irhami, dkk., “Penutup Aurat Bagi Perempuan Transgender dalam Hukum 

Islam, Media Syari‟ah”, vol. 22 no. 2 (2020), h. 172. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsy

ar/article/viewFile/8413/pdf (Diakses 21 Juni 2022).  

26
Lihat Ridwan Muhammad Khalik, Operasi Transgender dan Akibat Hukumnya 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 45.  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transgender%20(Diakses%2021
https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/113/105/
https://society.fisip.ubb.ac.id/index.php/society/article/download/113/105/
http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/Tadbir
http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/Tadbir
https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/viewFile/8413/pdf
https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/medsyar/article/viewFile/8413/pdf
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yang artinya perubahan perempuan ke laki-laki.
27

 Transgender bukanlah 

gambaran orientasi seksual seseorang, akan tetapi merupakan keinginan untuk 

merubah dirinya dari gender jenis kelamin bawaannya. Seseorang yang 

transgender bisa saja mengidentifikasi dirinya adalah seorang homoseksual, 

biseksual, aseksual, bahkan heteroseksual sekalipun.  

Perasaan yang berbeda inilah yang menyebabkan mereka melakukan 

penyimpangan gender, yang dalam DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder) penyimpangan ini disebut gender dysporia syndrome.
28

 

Transgender merupakan suatu pernyataan identitas gender seseorang.
29

 Ada 

banyak istilah yang disematkan kepada transgender di luar dari definisi umum 

yang ada, diantaranya seperti gender netral, agender, gender queer, non-biner, 

non-identifikasi, non-representasi, ataupun gender jenis ketiga.
30

  

Transgender tidaklah sama dengan transeksual. Transeksual adalah 

seseorang yang melakukan pembedahan (penggantian) pada tubuhnya (secara 

hormonal maupun alat seks biologis).
31

 Selanjutnya menurut forum Gay, Lesbian, 
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Kurniati Abidin dan Yusuf Djabbar, “Analisis Simbolik Waria (Wanita Transgender) di 

Makassar – Indonesia Timur”, h. 214. 

28
Lihat Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer 

(Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 171.  

29
Jasruddin, dkk., “Transgender Dalam Persepsi Masyarakat”, Jurnal Equilibrium, vol. 3 

no. 1 (Mei 2015),  h. 21. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/509/0 

(Diakses 22 Juni 2022). Identitas gender adalah apa yang diketahui seseorang mengenai dirinya, 

baik laki-laki maupun perempuan. Secara luas identitas gender adalah keadaan secara psikologis 

yang merefleksikan perasaan dalam diri seseorang berkaitan dengan gender yang mereka rasakan, 

terlepas dari jenis kelamin biologis mereka. Lihat Praptono, dkk.., Hubungan Konsep Diri Dengan 

Interaksi Sosial Pada Klien ULKUS Diabetik di RSUD Banyudono, PELOPOR: Jurnal Pemikiran 

Administrasi Publik dan Bisnis, Sosial, dan Politik, vol. 3, no. 3, (September 2014), h. 

81. https://www.infodiknas.com/wp-content/uploads/2015/02/Jurnal-Pelopor-Vol-VIII-No-3-

September-2014.pdf#page=82 (Diakses 25 Juni 2022). 

30
Ali Amran, “Lesbian, Guy, Biseksual dan Transgender (LGBT) Sebagai Penyakit 

Sosial”, vol. 1 no. 2 (Desember 2019), h. 228. http://jurnal.iainpadangsidimpuan.ac.id/index.php/T

adbir (Diakses 16 Januari 2022).  

31
Lihat N.C.Garland, Hate Crime: Impact, Causes, and Respons (London: SAGE 

Publication, 2009), h. 75.  
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Straight Education Network (GLSEN) memberikan definisi transeksual sebagai 

suatu keadaan dimana seseorang tidak mengikuti gender sesuai dengan jenis 

kelamin saat ia dilahirkan dengan melakukan operasi intervensi hormon dan 

perubahan alat kelamin untuk melakukan transisi peran gender (transgender).
32

 

Pada penelitian ini transgender yang dimaksud bukanlah mereka yang 

memiliki kelamin ganda (hermaprodit) atau interseks, bukan pula mereka yang 

non-bineri (agender). Akan tetapi transgender yang dimaksudkan adalah mereka 

yang memiliki kelamin biologis yang jelas sejak lahir, namun gender yang 

dirasakannya berbeda dengan kondisi fisiknya. Transgender terbagi atas dua jenis, 

yakni priawan (pria namun wanita) dan waria (wanita tapi pria). Khusus dalam 

penelitian ini peneliti hanya berfokus pada waria saja, sebab kondisi fenomena 

masyarakat Kabupaten Bone kebanyakan adalah mereka yang waria. 

2. Terminologi Gender  

Gender dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris 

yaitu „gender‟, yang mana jika pun dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak 

secara jelas menggambarkan perbedaan definisi antara gender dan seks itu 

sendiri.
33

 Pada dasarnya, gender berbeda dengan jenis kelamin biologis manusia. 

Jenis kelamin biologis atau biasa yang disebut seks merupakan anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa ketika seorang laki-laki ataupun perempuan dilahirkan. Akan 

tetapi jalan yang menjadikan seseorang itu maskulin ataupun feminim adalah 

dengan konstruksi sosial dan kultur yang telah dibangun oleh masyarakat itu 

                                                           

32
Anindita Ayu Pradita Yudah, “Representasi Transgender dan Transeksual dalam 

Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis, Jurnal Kriminologi 

Indonesia”,  vol. 9 no. 1 (Desember 2013), h. 40. 

33
Lihat Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 1.  
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sendiri. Pemilihan atas maskulinitas dan feminim adalah yang disebut dengan 

gender.
34

 

Gender menurut Mansour Fakih adalah suatu sifat yang melekat pada laki-

laki maupun perempuan yang telah dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. 

Misalnya bahwa laki-laki dianggap sebagai sosok yang kuat, rasional, dan 

perkasa. Sedangkan perempuan umumnya dikenal dengan pembawaan yang 

lemah lembut, emosional, dan memiliki sifat keibuan. Namun tidak dapat 

dipungkiri bahwa sifat itu dapat terjadi pertukaran, tergantung dari pola asuh 

orang tua, gaya pendidikan, ataupun tempat tinggal yang membangun konstruksi 

sosial yang berbeda dari yang lainnya.
35

  

Selanjutnya Ann Oakley (1972) yang merupakan seorang ahli sosiologi 

menuturkan bahwa gender bukan merupakan kodrat Tuhan karena dapat 

mengalami perubahan, sedangkan seks biologis adalah kodrat Tuhan karena telah 

ada semenjak manusia lahir di dunia.
 36

 Tercatat oleh APA (American 

Psychologists Association) bahwa setidaknya terdapat 32 jenis gender yang ada di 

dunia, di antara variasi gender tersebut seperti laki-laki, perempuan, androgini, 

transgender, agender, gender-fluid, sampai gender queer.
37

 

Sederhananya, gender adalah sesuatu yang telah ada secara alami dalam 

jiwa setiap manusia yang dibawa sejak ia dilahirkan sebagai laki-laki maupun 

perempuan, namun hal itu masih dapat mengalami perubahan tergantung dari 

bagaimana lingkungan sekitarnya nanti. Ciri-ciri gender tersebut selanjutnya akan 
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divalidasi mengenai benar ataupun salahnya oleh kultur dan konstruksi sosial 

yang telah ada di masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, gender bukanlah sebuah 

kodrat Tuhan, melainkan perspektif manusia yang relatif dapat dipertukarkan. 

3. Terminologi Waria 

Pada umumnya mereka yang dikelompokkan ke dalam kelompok 

transgender biasanya mengarah kepada mereka yang waria (wanita tapi pria) atau 

juga yang biasa disebut banci/bencong, akan tetapi cakupan transgender tidak 

hanya sebatas itu. Mereka yang juga priawan (pria namun wanita) juga masuk 

dalam pengkategorian transgender.
38

  

Secara lahiriah waria merupakan seorang laki-laki, namun jiwa dan 

pengalaman tertentu yang terjadi dalam kehidupannya membuat mereka 

bertransformasi ingin hidup layaknya perempuan. Gestur kewanitaan merupakan 

salah satu tanda seorang waria.
39

 Waria adalah seseorang yang berjenis kelamin 

laki-laki, akan tetapi gender yang mereka rasakan adalah perempuan, biasanya 

waria ini menunjukkan hasrat keperempuanan tersebut melalui tata rias wajah, 

intonasi suara yang lembut, dan tingkah laku yang gemulai. 

Aksi dan reaksi adalah hukum umum realitas sosial. Aksi maupun reaksi 

yang dianggap bertentangan dengan norma tersebut maka otomatis akan mendapat 

reaksi negatif dari masyarakat sekitar. Termasuk waria yang dinilai berbeda 

dengan apa yang umumnya telah dikonstruksikan masyarakat.
40

 Ditambah lagi 

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Hal ini 

berdampak pada penerapan hukum Indonesia yang mayoritas hukumnya sangat 
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memperhatikan hukum Islam (syari‟ah), yang mana hukum syari‟ah tidak 

menaruh keberpihakan kepada kelompok waria.
41

 

4. Terminologi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) 

Sebagai bagian dari tipologi LGBT, waria juga turut serta mendapat 

sorotan setelah fenomena LGBT di dunia semakin merebak. Penting untuk 

memperhatikan perkembangan LGBT sebagai strategi kelompok waria dalam 

mempertahankan dan mengembangkan eksistensi serta memperluas jaringan 

mereka yang semakin memprihatinkan. Fenomena LGBT yang saat ini semakin 

mencuri perhatian masyarakat semakin hari semakin dibuat terbiasa oleh 

kehadiran dan pemberitaan mereka. Meski kebudayaan Indonesia masih 

memandang hal ini secara primitif, namun dengan perkembangan teknologi dan 

media massa yang dapat mengubah pola pemikiran manusia, maka tidak dapat 

dipungkiri bahwa hal-hal semacam ini lambat laun akan mulai tergerus oleh kultur 

dan bahkan konstruksi sosial yang selama ini sudah berkembang di dalam 

kehidupan masyarakat. Ditambah lagi orasi kaum LGBT itu sendiri yang secara 

terus menerus disuarakan di berbagai kesempatan. Seringkali asas HAM (Hak 

Asasi Manusia) dan bentuk negara Indonesia yang demokratis dengan semboyan 

“Bhineka Tunggal Ika” dimanfaatkan sebagai dalih dalam membela diri untuk 

mendapatkan legitimasi.
42

 Di samping melihat peluang atas lengahnya ketentuan 

hukum yang mengatur LGBT di Indonesia saat ini. 

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. 

Pada dasarnya Lesbian, Gay, dan Biseksual ini adalah sebuah istilah yang 

disematkan pada orientasi seksual seseorang. Sebenarnya ada banyak jenis 
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orientasi seksual yang saat ini ada di dunia, hanya saja pada tulisan ini hanya 

berfokus pada Lesbian, Gay, dan Biseksual saja. Transgender sendiri tidak 

termasuk dalam orientasi seksual
43

. Transgender dikategorikan ke dalam identitas 

gender, bukan orientasi seksual. Adapun definisi Lesbian, Gay, dan Biseksual 

secara istilah adalah sebagai berikut. 

a. Lesbian 

Lesbian adalah sebuah istilah yang disematkan kepada perempuan yang 

mana orientasi seksualnya merujuk pada perempuan pula. Sederhananya, lesbian 

adalah mereka yang mencintai perempuan juga, secara fisik, seksualitas, 

emosional, ataupun spiritualnya, dalam artian mereka menyukai sesama jenis 

mereka sendiri.
44

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, lesbian adalah 

wanita homoseks. Yakni wanita yang mencintai dan merasakan rangsangan 

seksual sesama jenisnya sendiri.
45

 Lesbian masuk dalam kelompok homoseksual 

bersama dengan gay. 

b. Gay  

Kata gay pada mulanya dikenal dengan istilah homoseksual yang asal 

katanya berasal dari 2 kata, yakni homo yang berarti sama dan kata seksual yang 

mengarah pada hubungan kelamin. Sama dengan lesbian, gay juga masuk dalam 

kelompok tersebut. Homoseksual diartikan sebagai perasaan tertarik secara kasih 

sayang, emosional, dan erotik terhadap sesama jenis kelamin, baik dengan adanya 

hubungan fisik ataupun tidak. Selanjutnya gay menurut D. Oetomo merupakan 
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sebuah istilah yang mengarah pada orientasi seksual seorang laki-laki yang juga 

merasakan ketertarikan pada laki-laki pula.
46

 Definisi yang sama juga telah dimuat 

di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online bahwa homoseksual adalah 

keadaan tertarik terhadap jenis kelamin yang sama.
47

 Contohnya laki-laki dengan 

laki-laki dan perempuan dengan perempuan. 

c. Biseksual  

Biseksual adalah istilah yang mana seseorang mempunyai orientasi seksual 

ganda. Artinya seseorang dapat menyukai laki-laki dan perempuan sekaligus. 

Berbeda dengan aseksual yang bahkan tidak mempunyai ketertarikan pada sesama 

jenis atau bahkan kepada lawan jenis.
48

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Online, biseksual adalah ketertarikan kepada dua jenis kelamin (laki-laki dan 

perempuan).
49

 Seseorang yang biseksual memungkinkan untuk menyukai sesama 

jenis dan lawan jenis secara bersamaan. 

Pada dasarnya terdapat dua perspektif tentang seksualitas yang saling 

bertentangan di Indonesia, yaitu antara aliran esensialisme dan aliran social 

constructionosm. Esensialism adalah kelompok yang meyakini bahwa jenis 

kelamin
50

, tubuh, identitas gender, ekspresi gender, identitas seksual, dan orientasi 

seksual, sebagai suatu hal yang sifatnya pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan 

natural sehingga tidak dapat mengalami perubahan. Kelompok ini berpendirian 
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bahwa jenis kelamin manusia hanya terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan 

perempuan, identitas gender laki-laki adalah maskulin dan perempuan adalah 

feminim, selanjutnya identitas seksual seseorang hanya heteroseksual, dan 

orientasi seksual seorang pria adalah kepada wanita dan wanita kepada pria 

(hetero). Siapapun yang keluar dari mainstream ini maka ia dianggap sebagai 

abnormal. 

Selanjutnya pandangan social constructionism adalah bahwa gender, 

ekspresi gender, identitas seksual, maupun orientasi sosial adalah hasil dari 

konstruksi sosial. Mereka menilai bahwasanya jenis kelamin itu tidak hanya laki-

laki dan perempuan, namun ada yang interseks ataupun transeksual. Orientasi 

seksual tidak hanya heteroseksual, namun juga ada homoseksual dan biseksual. 

Maka identitas seksual seseorang tidak hanya heteroseksual namun juga 

homoseksual.
51

 Dari perbedaan dua perspektif tentang seksualitas tersebut dapat 

digambarkan secara rinci dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1. 

Perbedaan perspektif seksualitas 

 Esensialisme Social Constructionism 

Seks  Laki-laki dan perempuan  Laki-laki, perempuan, 

interseks, transgender 

Gender  Maskulin, feminin Maskulin, feminin, androgini 

(bigender),  

Orientasi seksual Heteroseksual  Heteroseksual, homoseksual, 

biseksual  
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5. Ruang Publik 

Ruang publik menurut Arendt dan Habermas adalah ruang sosial yang 

terjadi melalui komunikasi dan interaksi. Sederhanannya adalah dunia yang 

dihidupi secara bersama.
52

 Ruang publik adalah ruang/tempat yang dapat diakses 

secara bersama tanpa kepemilikan seseorang disertai dengan norma yang 

diberlakukan untuk seluruh khalayak demi keselamatan dan kepentingan bersama 

pula. 

Pengertian ini masih terkesan utopis dan optimis karena memandang ruang 

publik adalah arena inklusif dan pluralis bagi setiap orang mampu berpartisipasi 

dalam arena yang ada. Secara garis besar ruang publik dideskripsikan dalam tiga 

ranah, yakni; 1) ruang publik sebagai arena. Artinya ruang publik diindikasikan 

yang menyediakan basis komunikasi antar masyarakat. 2) ruang publik sebagai 

publik itu sendiri. Artinya publik adalah ruang melakukan segala aktivitas sosial.  

3) ruang publik sebagai agen, artinya ruang publik sebagai ruang menyampaikan 

aspirasi (demokrasi).
53

 

Ruang publik dalam penelitian ini menjadi sorotan utama dalam aktivitas 

transgender (waria), sebab hanya dari ruang publik hal-hal yang berkaitan dengan 

transgender (waria) dapat diidentifikasi melalui performa yang mereka tampilkan. 

Ruang privasi mereka adalah sesuatu yang sulit untuk dijangkau dan diukur, 

sehingga validitas data akan semakin sulit untuk dibuktikan. Selain itu ruang 

privasi merupakan ruang yang tidak dalam hak siapapun, selain Tuhan dan diri 

mereka sendiri.  
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Hak atas privasi seseorang juga telah diatur dalam pasal 28 G ayat ayat (1) 

UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi (privasi), kehormatan, martabat, keluarga, dan harta bendanya (termasuk 

dalam hal ini data-data pribadi).
54

 Atas pertimbangan tersebut penelitian ini hanya 

berfokus pada transgender (waria) dalam ranah publik terkhusus pada identitas 

gender, ekspresi gender, dan performa yang mereka tampilkan.  

6. Konsep Performa 

a. Definisi Performa 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, definisi performa adalah 

suatu hal memainkan (seperti dalam seni musik, drama, maupun seni tari), artinya 

performa adalah sebuah tampilan/penampilan.
55

 Performa atau dalam bahasa 

Inggris „performance‟ menurut Moeheriono adalah sebuah penggambaran tentang 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan ataupun kebijakan dalam 

mewujudkan tujuan, visi, misi, atau sasaran suatu kelompok tertentu yang telah 

dituangkan dalam suatu perencanaan secara strategis.
56

 Menurut Campbell, dkk 

(1993), mendefinisikan performa sebagai suatu keseluruhan perilaku atau aktivitas 

seseorang yang dilakukan dan dapat diamati.
57

 

                                                           

54
Wahyudi Djafar, “Merumuskan Kebijakan Penata-kelolaan Internet Berbasis Hak”, 

Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM. 2 Oktober 2014. https://referensi.elsam.or.id/2014/10/merum

uskan-kebijakan-penata-kelolaan-internet-berbasis-hak/ (Diakses 17 September 2022). 

55
KBBI Web, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. https://kbbi.web.id/performa (21 

Juli 2022). 

56
Lihat Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), h. 95. Syaiful Anwar dan Karolinus Alexander, “Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Performa Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Peminatan Dalam Proses 

Pembelajaran Daring di SMA Negeri 2 Long Ikis Tahun 2021/2022”, vol. 8 no. 2 (Juni 2022), h. 

149. 

57
Tadisya Victory Emeralda, “Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Performa Kerja 

Pada Karyawan PT. Link Fortune”, Thesis (Semarang: Pascasarjana Psikologi Universitas 

Diponegoro Semarang, 2022), h. 5. 

https://referensi.elsam.or.id/2014/10/merumuskan-kebijakan-penata-kelolaan-internet-berbasis-hak/
https://referensi.elsam.or.id/2014/10/merumuskan-kebijakan-penata-kelolaan-internet-berbasis-hak/


43 
  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa performa adalah suatu tampilan atau 

penampilan yang telah terorganisir untuk tercapainya suatu program ataupun 

kegiatan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, ataupun sasaran tertentu. Atau 

dengan kata lain performa adalah manifestasi dari ide yang telah dikonsep dengan 

tujuan tertentu.  

b. Konsep Performativitas Gender Judith Pamela Butler  

Judith Pamela Butler seorang filsuf, politikus, dan teoretisi gender asal 

Amerika Serikat mengungkapkan teori tentang performativitas yang berkenaan 

dengan aspek gender. Menurutnya gender adalah performatif, artinya identitas 

gender akan terbentuk dari apa yang  diperbuat oleh seseorang secara berulang 

dengan indikasi, frekuensi, dan stabilisasi yang sama. Perbuatan atau tindakan 

tertentu terhadap suatu gender secara terus menerus menjadikan status gender 

sebagai suatu identitas. Iterabilitas menjadi sebuah indikator dalam menilai 

identitas gender seseorang. Performa menyiratkan bahwa setiap tindakan adalah 

sesuatu yang dapat dibaca dan ditafsirkan.
58

 

Pemahaman tentang gender dapat berubah sesuai dengan konstruksi dan 

regulasi yang dibentuk pula oleh budaya masyarakat. Oleh karena itu ia menilai 

bahwa performativitas gender adalah sebuah identitas yang tidak stabil, dapat 

berubah seiring dengan perubahan stigmatisasi yang ada.
59

 Judith Butler juga 

menilai bahwa transgender merupakan salah satu deskripsi nyata bahwa gender 

merupakan sesuatu yang performatif,
60

 gender yang mereka rasakan ditafsirkan 
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melalui ekspresi gender yang ditampilkan, yang pada akhirnya menjadikan 

ekspresi gender tersebut menjadi suatu identitas. 

7. Tinjauan Umum Waria di Indonesia 

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. 

Hal ini berdampak pada penerapan hukum Indonesia yang mayoritas hukumnya 

sangat memperhatikan hukum Islam (syari‟ah) sebagai salah satu sumber hukum. 

Berkenaan dengan hukum syari‟ah, transgender adalah suatu hal yang tidak 

diperkenankan.
61

 

Jumlah organisasi LGBT yang terdapat di Indonesia relatif cukup besar, 

hasil rekap pada tahun 2013 terdiri dari 2 jaringan nasional dan 119 organisasi 

yang didirikan di 28 provinsi seluruh Indonesia. Anggota organisasi tersebut 

berasal dari berbagai kalangan dan usia. Organisasi-organisasi ini berperan aktif di 

bidang kesehatan, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan sosial, dan 

pendidikan.
62

 Meskipun berperan dalam mendukung kemajuan berbagai bidang, 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat niat bulus yang menjadi tujuan 

utama mereka.  

Organisasi transgender pertama di Indonesia adalah Lambda yang berdiri 

pada Maret tahun 1982 oleh Dede Oetomo seorang gay yang telah menyatakan 

diri ke khalayak Indonesia pada saat itu. Kemudian tak berselang lama, organisasi 

tersebut resmi dibubarkan pada tahun 1986 dikarenakan berbagai sebab. Saat ini, 

organisasi transgender yang masih menjaga eksistensinya yakni organisasi Arus 

Pelangi yang juga sama-sama didirikan oleh Dede Oetomo. Organisasi ini 
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berfokus melakukan pembelaan hak-hak transgender, memberikan konsultasi dan 

penyadaran terhadap kaum transgender, bergerak aktif melakukan perlindungan 

diskriminasi transgender, dan sosialisasi penerimaan transgender di masyarakat.
63

 

Fenomena lain yang berkaitan dengan transgender ialah berdirinya 

pesantren khusus kaum transgender pertama yang juga berada di Yogyakarta pada 

tanggal 8 Mei 2008 yang diberi nama Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis. 

Pesantren ini didirikan oleh inisiatif seseorang yang juga memiliki latar belakang 

transgender yakni Maryani. Awal mula berdirinya pondok pesantren tersebut yaitu 

dari keikutsertaan Maryani dalam pengajian Al-Fatah di bawah bimbingan KH. 

Haroemlie Harun yang sekaligus ditunjuk olehnya sebagai pendiri dan 

pembimbing di Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis tersebut. Meski pada saat 

mengikuti pengajian hanya Maryani seorang diri saja yang berstatus sebagai 

waria, namun kiai dan jamaah tidak memberikan diskriminasi terhadap dirinya, 

sejak itulah ia tertarik untuk terus mengikuti pengajian.
64

 Dirinya bermaksud 

mendirikan pondok waria tersebut untuk memberikan siraman rohani kepada 

teman-teman sesama waria dan sekaligus pembuktian kepada masyarakat bahwa 

waria juga tidak semata-mata hidup dalam dunia kegelapan. 

Sementara itu dalam ranah HAM, di tahun 2006 para tokoh HAM dunia 

secara resmi mendeklarasikan “The Yogyakarta Principles” di Yogyakarta. 

Mereka menyerukan diakhirinya diskriminasi terhadap gender ataupun orientasi 

seksual seseorang. Kampanye legalisasi atas dasar HAM semenjak saat itu makin 

dan terus bergema. Tuntutan utama mereka adalah hak untuk diakui dan disahkan 
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perkawinan dan gender ala mereka.
65

 Namun bersyukurnya adalah HAM yang 

berlaku di Indonesia adalah bukan tanpa batasan, yakni dibatasi oleh hukum, 

agama, norma sosial, dan berbagai norma lainnya yang telah diatur oleh 

konstitusi.
66

 

Berkenaan dengan keragaman gender, Indonesia bukanlah negara yang 

asing dengan sisi transgender, telah menjadi budaya dan masuk dalam sejarah 

bahwa ada banyak wujud transgender dalam kebudayaan di Indonesia itu sendiri. 

Presentasi transgender dapat dilihat pada patung Ardhanarishvara/Ardhanary yang 

kemunculannya telah ada pada abad ke-14 di Museum Medan Merdeka Barat, 

Jakarta. Nama “Ardhanarishvara” adalah kombinasi dari tiga kata yaitu, ardha, 

nari, dan  ishvara, yang artinya Tuhan atau Dewa „setengah‟ laki-laki dan 

perempuan. Selanjutnya di Sulawesi Selatan ada “Bissu” yang mana sosoknya 

dianggap tidak memiliki gender, bukan laki-laki ataupun perempuan. Ia 

merupakan orang-orang pilihan yang memiliki peran yang sangat penting dalam 

sebuah ritual, yakni sebagai perantara antara manusia dan dewa langit.
67

 

Ada juga fenomena serupa yang sudah ada sejak dahulu, yakni fenomena 

warok dalam kesenian Reog di Ponorogo. Warok adalah sosok yang dikenal sakti. 

Tidak jauh berbeda dengan Bissu yang mempunyai „toboto‟ sebagai pemuas nafsu 

dan dalih peningkatan kesaktian, warok juga mempunyai „gemblak‟ yakni pemuda 

dengan usia yang relatif muda dengan wajah yang rupawan dan berkulit halus 

yang difungsikan sebagai pelepas hasrat seksualnya dalam proses pematangan 

ilmu kesaktiannya tersebut. Sama dengan Bissu, kondisi inilah yang menjadi 
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larangan bagi warok untuk bergaul dengan perempuan sebelum tercapainya 

kesaktian ilmu yang diinginkannya. Namun kini pemerintah setempat telah 

menggantikan penari warok tersebut dengan perempuan tulen.
68

  

Ada lagi kesenian ludruk, yang mana setiap tokoh perempuan diperankan 

oleh laki-laki. Kesenian gandrung yaitu penari laki-laki yang rentan usianya 

sekitar 10 sampai 12 tahun yang berpakaian perempuan. Suku Dayak Ngaju 

Kalimantan juga ada pendeta yang mengenakan pakaian perempuan.
69

  

Terkhusus di Kabupaten Bone, transgender (waria) eksis seiring dengan 

eksisnya para Bissu yang diterima dengan sangat baik oleh masyarakat.
70

 Suku 

bugis Bone memang dikenal dengan keunikan diversitas gendernya. Kata Bissu 

berasal dari kata “bessi” atau “mabessi” yang artinya suci, bersih, dan tidak haid. 

Saat ini keberadaan Bissu sudah mulai merosot dikarenakan lenyapnya sistem 

kerajaan bugis yang sangat membutuhkan peranan gender di dalamnya, karena 

kondisi itulah sehingga calabai (waria) dikeramatkan untuk menjadi penerus 

Bissu.
71

 Bissu merupakan seorang waria dengan orientasi seksual homoseks.
72

  

Menurut kepercayaan masyarakat suku bugis Bone, Bissu hadir bersamaan 

dengan adanya suku bugis. Hal ini diceritakan dalam kitab I La Galigo.
73

 Mereka 

digambarkan sebagai figur spiritual vital yang menjadi komunikator antara dewa 
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dengan manusia.
74

 Sama halnya dengan Bissu yang ada di Kabupaten Soppeng 

dan Wajo, Bissu yang terdapat di Kabupaten Bone disebut dengan Bissu paduppa, 

atau dengan kata lain Bissu yang memiliki peran penting terhadap upacara 

kemasyarakatan. Sedangkan di Kepulauan Pangkep disebut dengan Bissu dewata, 

yang berperan dalam upacara adat.
75

 

Beberapa catatan budaya di atas mendeskripsikan bahwa transgender 

(identitas gender), identitas seksual, dan orientasi seksual yang umumnya berbeda 

bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Fakta-fakta tersebut tampak bahwa 

eksistensi transgender khususnya „budaya waria‟ dapat dikatakan diterima dalam 

masyarakat sekitar karena dibarengi dengan akar sejarah yang telah lahir dari 

budaya setempat, terlepas dari perbedaan argumentasi yang saat ini masih disorot 

akibat dari derasnya kampanye LGBT di berbagai media dan kesempatan. 

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Waria  

Transgender terbagi atas dua jenis, yakni waria dan priawan. Waria 

(wanita tapi pria) dalam bahasa Arab disebut dengan al-mukhannats, yakni laki-

laki yang seperti layaknya perempuan dalam hal menunjukkan ekspresi gender
76

 

mereka. Contohnya mengafiliasi kelembutan perempuan, gaya berbicara, gerakan 

tubuh, sampai pada penampilan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan mereka 

yang priawan (pria tapi wanita) disebut dengan istilah جلةالمتر  “al-mutarajjilah” 

yang berasal dari bahasa Arab رجل (rajjala) dan لترج  (tarajjala) yang artinya kuat 
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dan menjadi laki-laki. Pada kitab al-Munjid disebutkan رص ررت ركالرجل رالمراة  ترجتت
yang artinya perempuan yang berkeinginan menjadi laki-laki.

 77 
Secara istilah al-

Mutarajjilah adalah seseorang yang sejak lahir telah berkelamin perempuan akan 

tetapi dalam gaya bicara, gerakan tubuh, dan penampilannya menyerupai layaknya 

laki-laki, yang mana masyarakat Indonesia familiar dengan sebutan “tomboy”. 

Al-Mukhannats (waria) dan Al-Mutarajjilah (priawan) tidak termasuk 

dalam kelompok al-khuntsa. Sebab keduanya sudah jelas secara anatomi seks 

bawaan sejak mereka lahir di dunia. Berbeda dengan al-khuntsa yang memang 

secara bentuk visual anatomi seks memiliki keraguan pada jenis kelamin 

sesungguhnya, apakah ia merupakan seorang laki-laki ataupun perempuan, sebab 

al-khuntsa adalah mereka yang memiliki kelamin ganda ataupun tidak memiliki 

kelamin sama sekali. 

Istilah al-khuntsa ( ثنالخ ) berasal dari bahasa Arab yakni khanatsa (الخنث) 
yang artinya lunak atau lembut. Pada al-Munjid disebutkan al-khuntsa ( ثالخن )  

dalam bentuk jamak nya ثناخ  (khunatsa) dan خناث (khinatsun) yang memiliki 

arti seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.
78

 Menurut Sayyid Sabiq dan Dr. 

Yasin Ahmad Ibrahim Daradikah, al-khuntsa adalah seseorang yang memiliki alat 

kelamin laki-laki (zakar) sekaligus juga memiliki alat kelamin perempuan yakni 

(farji), atau bahkan sama sekali tidak memiliki alat kelamin keduanya.
79

 Oleh 

karena itu waria ataupun priawan tidak termasuk dalam kelompok al-khuntsa 

(ambigender/interseksual). 

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, khuntsa adalah seseorang yang jenis 

kelaminnya diragukan apakah ia laki-laki ataupun perempuan sebab memiliki 
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kelamin ganda ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Khuntsa terdiri 

dari dua jenis. Pertama adalah khuntsa musykil, adalah yang sama sekali tidak 

bisa dihukumi status kelaminnya, karena tidak ada tanda-tanda kecenderungan 

kepada laki-laki atau perempuan. Sedangkan khuntsa ghoiru musykil adalah ia 

yang masih bisa dihukumi status kelaminnya sebab masih dapat dideteksi tanda-

tanda kecenderungannya mengarah pada laki-laki ataupun perempuan.
80

 

 Adapun macam-macam transgender (mukhannats) dapat dikualifikasikan 

ke dalam dua jenis, diantaranya: 

a. Pertama, (mukhannats) min ashlil khilkah. Yakni seorang laki-laki yang sifat 

dan pembawaannya layaknya perempuan, hal ini tergambar dari gaya 

berbicara, gerak tingkah laku, cara berjalan, atau dari tampilan fisiknya. 

Mereka merasa masuk dalam raga yang salah, ada ketidakcocokan antara jiwa 

dan raga mereka. Ulama menyatakan bahwa walaupun pembawaan mereka 

sedari lahir seperti itu, ia harus tetap memiliki usaha untuk menghilangkan hal 

tersebut dari dalam dirinya dan menjadi selayaknya laki-laki pada umumnya. 

Namun apabila ada ketidakmampuan terhadapnya, maka orang tersebut dapat 

dikatakan transgender. 

Transgender (mukhannats) jenis ini dibagi dalam dua macam yaitu 

mukhannats yang memiliki syahwat terhadap wanita meskipun berperilaku seperti 

wanita pula dan mukhannats yang sama sekali tidak memiliki syahwat terhadap 

wanita. Bagi mukhannats yang masih memiliki syahwat terhadap wanita dihukumi 

sebagaimana laki-laki pada umumnya, sedangkan yang tidak memiliki hasrat 

terhadap wanita, ia dibolehkan bergaul bersama wanita layaknya wanita dengan 

wanita. Hal ini dijelaskan dalam Mazhab Hanbali yang menyamakan statusnya 
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dengan mahram.
 81

 Mereka ini dimasukkan dalam golongan ghairu ulil irbah, 

yakni laki-laki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita. 

Transgender jenis ini menurut Imam An-Nawawi adalah orang yang 

memang pada dasarnya tercipta sudah sedemikian adanya, ia tidak mengada-ada 

dalam peniruannya dengan perempuan. Semuanya tercipta dengan alami, Allah 

swt. memang telah menciptakan dirinya dalam bentuk demikian. Oleh karena itu, 

ia tidak tercela, tidak layak disalahkan, tidak berdosa, dan tidak dapat dihukum 

karena mendapat uzur dari ketidaksengajaannya tersebut. Transgender jenis ini 

dimaafkan, karena ia tidak membuat-buat dirinya seperti itu.
82

  

b. Kedua, (mukhannats) bil qashdi. Yaitu transgender yang dibuat-buat, seorang 

laki-laki normal yang sengaja menjadi seorang waria, meniru segala hal aspek 

keperempuanan seperti gaya berbicara, gerak tubuh, sampai pada penampilan 

fisiknya. Mukhannats jenis ini adalah yang dilaknat oleh Allah swt. 

sebagaimana dalam hadis larangan terhadap laki-laki meniru perilaku 

perempuan ataupun sebaliknya. Seperti yang tertuang dalam HR. Bukhari No. 

5885, HR. Abu Dawud No. 4097, dan HR. Tirmidzi No. 2991. 

Imam Nawawi dalam kitabnya “Syarh Shahih Muslim” bahwa jenis yang 

kedua ini adalah mukhannats yang pada dasarnya tidak tercipta sebagaimana 

seorang mukhannats. Akan tetapi, ia membuat-buat segala bentuk tingkah laku 

layaknya perempuan. Jenis yang kedua ini adalah mukhannats yang dicela.
83

 

Dijelaskan dengan pandangan yang berbeda oleh Ibnu Hajar tentang hal ini 

dalam kitab Fath al-Bari, bahwa hal ini adalah hal yang dilaknat tidak terkhusus 
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bagi orang-orang yang melakukan peniruan dengan sengaja saja, namun juga 

berlaku bagi mereka yang memang katanya diciptakan seperti itu sejak lahir. 

Menurut Ibn Hajar bahwa Allah swt. memerintahkan kepada mukhannats untuk 

berusaha keras meninggalkan penyerupaan tersebut dan membiasakan diri 

meninggalkan hal tersebut meski secara perlahan. Para mukhannats tersebut harus 

melakukan berbagai jalur pengobatan untuk menghilangkan penyerupaan tersebut, 

tidak terkecuali mukhannats jenis ghairu ulil irbah. Maka kapanpun kemungkinan 

baginya untuk menghilangkan penyerupaan yang ia rasakan dan perbuat lantas ia 

tidak melakukannya, maka ia berhak atas laknat Allah swt..
84

 

Pada kitab Hasiyatus Syarwani dijelaskan bahwa mukhannats baik itu 

khuntsa musykil maupun khuntsa ghairu musykil statusnya tidak dapat berubah. 

Seandainya seorang waria ataupun priawan melakukan pergantian ataupun 

perubahan pada jenis kelaminnya, jika ia laki-laki dan dalam keadaan telah 

berwudhu, maka hanya perempuan yang dapat membatalkan wudhunya, 

begitupun dengan perempuan.
85

 

Pergantian jenis kelamin dalam agama Islam dihukum haram jika 

dilakukan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah swt. QS an-Nisa/4: 119. 

ر روَلََٰمُرَن َّهُمْ رالَْنَْ عَامِ راٰذَانَ رفَ لَيبَُتِّكُنَّ روَلََٰمُرَن َّهُمْ هُمْ يَ ن َّ روَلََمَُن ِّ هُمْ روَّلََُضِلَّن َّ وِ راللّٰ رخَلْقَ رُنَّ وَمَنْرۗ  فَ لَيُ غَي ِّ
نًا بِي ْ وِرفَ قَدْرخَسِرَرخُسْراَناًرمُّ نْردُوْنِراللّٰ يْطٰنَروَليِِّارمِّ  ي َّتَّخِذِرالشَّ

Terjemahnya: 
Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan 
kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga 
binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan 
menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar 
mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain 
Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

86
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Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani dalam tulisannya pada 

kitab Nail al-Authâr menjelaskan bahwa transgender sudah ada pada zaman 

Rasulullah saw, mereka bernama Hita, Hinaba, dan Matik. Transgender di masa 

tersebut, ada yang benar-benar transgender sedari lahir dan ada yang buatan. 

Mereka sejak lahir telah menjadi transgender disebut ghoiru ulil irbah, yakni 

mereka yang tidak memiliki syahwat. Sedangkan yang buatan adalah mereka yang 

sebenarnya sejak lahir sudah memiliki anatomi seks yang jelas akan tetapi -

merasakan gender  yang salah dan ketertarikan yang menyimpang. Dijelaskan 

pula bahwa para transgender dimukimkan di Baida‟ atau Badiyah yakni sejenis 

perkampungan terpencil yang bertanah lapang untuk diasingkan dari masyarakat 

lain. Pengasingan tersebut dimaksudkan agar mereka tidak memberikan pengaruh 

buruk kepada yang lainnya. Meskipun transgender tersebut dalam pengasingan, 

namun mereka tetap dalam pengontrolan pemimpin pada saat itu, mereka diberi 

jatah makan, tempat tinggal, dan pengecekan kesehatan secara rutin.
87

 

Khuntsa musykil bukan merupakan kelainan gender dan orientasi seksual, 

hanya saja mereka ditakdirkan lahir dalam kondisi kelamin ganda atau tanpa 

kelamin sama sekali. Khuntsa ghoiru musykil dalam hal ini transgender, baik itu 

waria maupun priawan, dilahirkan dalam kondisi yang jelas berupa kelamin laki-

laki ataupun perempuan, hanya saja mereka memiliki penyimpangan gender yang 

justru lawan dari jenis kelamin asli mereka (melawan takdir Tuhan).  

Khuntsa musykil merupakan takdir mubram, yakni takdir yang tidak dapat 

diubah oleh manusia, kondisi kelahiran seseorang dengan kelamin ganda ataupun 

tanpa kelamin adalah takdir Allah swt. yang dibawa seseorang sejak ia dilahirkan 

di dunia. Sedangkan khuntsa ghoiru musykil merupakan takdir muallaq, yakni 

takdir yang dapat diubah berdasarkan ikhtiar dari manusia itu sendiri. Sejatinya 
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penyimpangan gender seperti halnya waria sebagai khuntsa ghori musykil bukan 

bawaan sejak ia lahir di dunia. Penyimpangannya tersebut tercipta dari proses pola 

asuh orang tua juga lingkungan, dan hal tersebut dapat disembuhkan. 

Sebagaimana hasil riset berbagai penelitian yang menyimpulkan bahwa 

kelainan gender seseorang seperti halnya waria dapat disembuhkan berdasarkan 

analisa dan uji kedokteran. NARTH (National Association for Research and 

Therapy of Homosexuality) lembaga riset sains menerangkan hasil studi mereka 

yang dilakukan selama 125 tahun dan menunjukkan bahwa orientasi gender dan 

orientasi seksual dapat berubah dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan.
88

 

Dikatakan bahwa transgender dalam hal ini waria merupakan masalah mental dan 

kejiwaan, sehingga penyembuhannya dapat dilakukan dengan pendekatan 

psikolog dan spiritual. 

Hasil temuan yang sama juga diperoleh oleh Ihsan Gumilar, seorang neuro 

psikolog dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya penyimpangan gender 

dan orientasi seksual masuk dalam penyakit mental dan dapat disembuhkan. Ia 

berdasar pada beberapa fakta wawancara narasumber bahwa hampir seluruh 

korban menjadi LGBT dikarenakan faktor lingkungan dan sering melihat video 

pornografi, olehnya itu otak terstimulasi oleh apa yang ia lihat dan rasakan. Ini 

dikarenakan sifat otak yang fleksibel layaknya plastik sehingga mempengaruhi 

perilakunya.
89

 

Narasi ini kembali diperkuat dari hasil temuan terbaru oleh Dadang 

Hawari tahun pada tahun 2009 dalam penelitiannya yang berjudul “Pendekatan 

Psikoreligi pada Homoseksual”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa apabila 
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ditinjau dari pendekatan psikoreligi benar bahwa penyimpangan identitas gender 

dan orientasi seksual bukan didasarkan atas bawaan sejak lahir. Menurutnya, 

anomali tersebut menyalahi fitrah dan juga kodrat manusia. Oleh karena itu, 

melalui pendekatan terapi psikiatrik dan agama, penyimpangan seseorang dapat 

diubah.
90

 

Hal ini dibuktikan pula oleh penelitian pada tahun 2013 dengan judul “My 

Genes Made Me Do It! Homosexuality and the Scientific Evidence”, yang 

dilakukan oleh Whitehead bertajuk “Twin Studies”. Penelitian tersebut 

mengambil sampel orang-orang homoseksual yang kembar identik untuk 

menganalisa genetik homoseksual di dalam dirinya. Jika homoseksual adalah 

sesuatu yang dipengaruhi oleh gen, maka seharusnya dua orang kembar tersebut 

sama-sama homoseksual, sebab secara gen mereka identik. Namun hasil 

penelitian mengemukakan hal yang berbeda, dari sembilan pasangan kembar 

identik yang salah satu diantara keduanya merupakan homoseksual nyatanya 

hanya satu pasangan saudara kembar yang sama-sama homoseksual. Menurut 

Whitehead, hasil penelitian ini tidak hanya membantah aspek genetik, akan tetapi 

semua aspek biologis lainnya, tidak terkecuali dalam aspek mental. Penemuan ini 

juga berlaku pada mereka yang memiliki kelainan gender (transgender).
 91

 

Satu lagi penelitian terbaru yang turut memperkuat analisa bahwa 

transgender (waria) dan homoseksual bukan bawaan sejak lahir (takdir) 

dikarenakan faktor genetik, yaitu hasil studi dari Institute of Molecular Medicine 

di Finlandia yang berjudul Studi Asosiasi Genom (GWAS). Tidak kurang dari 500 

ribu orang telah memberikan sampel DNA mereka disertai keterangan gaya hidup 
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kepada Biobank Inggris dan lembaga pengujian genetika Amerika Serikat. 

Penelitian ini di danai langsung oleh lembaga besar yang berkecimpung dalam 

ilmu sains yaitu 23andMeInc. Hasil menunjukkan bahwa tidak ditemukan pola 

genetika yang jelas di antara varian genetik yang dapat mengidentifikasi orientasi 

gender dan orientasi seksual seseorang. Dari hasil keterangan gaya hidup para 

informan, justru ditemukan bahwa penyimpangan seseorang terjadi disebabkan 

faktor-faktor nongenetik, antara lain seperti pola pengasuhan dan lingkungan.
92

 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan melalui berbagai jenis 

pendekatan oleh para ahli, disimpulkan bahwa penyimpangan gender dan orientasi 

seksual berangkat dari faktor lingkungan seseorang, bukan pada unsur genetik 

biologisnya. Tenaga medis Indonesia menilai bahwa terlalu banyak kerugian yang 

ditimbulkan dari perilaku penyimpangan gender seperti waria, tidak hanya pada 

pelaku tetapi juga pada keluarga, masyarakat, bahkan negara sekalipun. Terbukti 

bahwa negara Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan dana sedikitnya 2-3 triliun 

rupiah untuk penanganan HIV/AIDS dan penyediaan obat-obatan untuk para 

penyandangnya,
 93

 hal ini merupakan dampak dari perilaku penyimpangan gender 

dan orientasi seksual yang terus terjadi dan kurangnya langkah tegas terhadap 

upaya preventif, represif, dan persuasif pemerintah.  

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 1 

November 1997 memutuskan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak boleh 

dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, serta segala bentuk 

perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan mesti dilakukan upaya untuk 
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dikembalikan pada kodrat aslinya.
94

 Sehingga melalui dalil fatwa inilah kemudian 

menjadi salah satu sebab keberadaan waria seringkali dipandang sebagai sesuatu 

yang bertentangan dengan norma agama. Apalagi Indonesia adalah negara dengan 

mayoritas umat muslim. Berdasarkan fatwa tersebut pula keberadaan dan segala 

perilaku waria dinilai tidak boleh untuk ditiru, dilegitimasi, terlebih 

disebarluaskan. 

D. Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah 

1. Maqāṣid al-Syarī’ah dan Ruang Lingkupnya 

Maqāṣid al-syarī‟ah adalah gabungan dari dua kata yakni maqāṣid dan al-

syarī‟ah. Kata “maqāṣid” adalah bentuk jamak dari kata “maqshad”, yang 

merupakan masdar mimmi dari kata Qashada-Yaqshidu-Qashdan-Maqshadan. 

Ibn Manzhur mengemukakan bahwa secara harfiah kata ini mengandung beberapa 

makna, yaitu jalan yang lurus, istikamah, adil, mudah, sederhana, pertengahan, 

dan tujuan.
95

 Hal ini telah dijelaskan Allah swt. dalam firman-Nya QS an-

Nahl/16: 9, yang mana Allah menerangkan tentang suatu jalan yang lurus dan 

mengajak manusia untuk ikut di jalan tersebut. 

رٌر هَارجَاىِٕۤ بِيْلِروَمِن ْ وِرقَصْدُرالسَّ رۗ  وَعَلَىراللّٰ ر وَلَوْرشَاۤءَرلََدَٰىكُمْراَجْْعَِيَْْ
Terjemahnya: 

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan diantaranya ada (jalan) 
yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk 
kamu semua (ke jalan yang benar).

96
 

Sedangkan kata syarī‟ah yang dalam bahasa Indonesia telah diserap 

menjadi kata “syariat”. Kata syarī‟ah memiliki arti َرالماء رتحدرإلى  yang memiliki المواضع
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makna “jalan menuju mata (sumber) air”.
97

 Pada kitab Lisān al-„Arab kata 

syarī‟ah berarti ُوابر رالدَّ رفِيوِ رتَشْرعَ اءلَذِي
َ

 yang berarti sumber air yang darinya para مَوْردُِالم

binatang meminum.
98

 Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan definisi 

syarī‟ah sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, 

berkaitan hubungan manusia dengan Allah swt. (Tuhan-Nya), hubungan antar 

manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Alquran dan 

hadis.
99

 Dengan demikian maqāṣid al-syarī‟ah adalah usaha yang dilakukan 

manusia untuk mencari jalan keluar yang lurus dan jelas berdasarkan pada sumber 

ajaran Islam yaitu Alquran dan hadis. 

Secara terminologi, tidak ada definisi khusus tentang maqāṣid al-syarī‟ah 

dari para ulama klasik, termasuk al-Syatibi yang disebut sebagai tokoh yang 

memformulasikan pertama kali istilah ini. Bagi para ulama terdahulu menganggap 

bahwa maqāṣid al-syarī‟ah merupakan konsep yang jelas, sehingga dianggap 

tidak perlu lagi dalam menjelaskan definisinya secara khusus.
100

 Definisi terhadap 

maqāṣid al-syarī‟ah baru bermunculan di kalangan ulama belakangan. Seperti 

Wahbah al-Zuhaili dan Abdul Wahab al-Khallaf. 

Menurut Wahbah al-Zuhaili, maqāṣid al-syarī‟ah adalah sebagai berikut: 

رالمعاني رىي ريعة رالشر راللحرمقاصد روالآىداف رعن رأوظة رأحكامو معظمهاررجْيع
روضعهارأو رالتي روالأسرار رالشريعة رمن رمنررالغاية رحكم ركل رعند الشارع

 ر101أحكامو
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Artinya: 

Maqāṣid al-syarī‟ah adalah segala makna dan tujuan yang mampu 
dipahami dalam tiap-tiap hukum dan bertujuan pula untuk memuliakan 
hukum itu sendiri, atau dapat diartikan juga dengan tujuan akhir hukum 
Islam dengan segala rahasia yang ditentukan oleh syariat dalam tiap-tiap 
hukum yang telah ditentukan. 

Adapun definisi maqāṣid al-syarī‟ah menurut Abdul Wahab al-Khallaf 

adalah sebagai berikut:
 
 

ر رالعام رتشريعوالمقصد رمن رتحرللشارع ربكفالةرالأحكام رالناس رمصالح قيق
  102.حسينياتهم,روتوفيررحاجياتهمروراضرورياته

Artinya:  

Maqāṣid al-syarī‟ah adalah tujuan umum Allah swt. dalam mensyariatkan 
hukum, yaitu untuk memastikan tercapainya kemaslahatan manusia yang 
mencakup segala kebutuhan primer (utama) dan memberikan solusi 
terhadap segala kebutuhan sekunder serta kebaikan terhadap kebutuhan 
tersier bagi manusia itu sendiri. 

Konsep maqāṣid al-syarī‟ah ini lebih memberi penekanan pada pencarian 

makna tertentu dari nash (Alquran dan hadis), sehingga pembahasannya lebih 

berfokus melihat nilai-nilai kebaikan untuk manusia dari setiap hukum yang 

diberikan oleh Allah swt..
103

 Para ulama pun telah sepakat bahwa syariat yang 

diturunkan oleh Allah swt. melalui Rasul-Nya memiliki tujuan akhir yang mulia, 

yakni kemaslahatan manusia, di dunia maupun di akhirat.
104

 

Kedudukan maqāṣid al-syarī‟ah dalam metode ijtihad telah 

terimplementasikan dalam penetapan hukum di masa para sahabat, yang 

diisyaratkan melalui perkataan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah:
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اَركَانوُاريدَُرنْدِرنوُنَرحَولَر وَقِدركَانَترالصَّحَابةَُرأفَْ هَمَرالآمَةِرلرَادِرنبَِيّ هَاروأتْ بَعَرلو,روإِنََّّ
105مَقصُوردِهِ...وَرمَعرِرفَةِرمُرَاردِهِر  

Artinya: 

Para sahabat dahulu adalah orang yang paling memahami maksud Nabinya 
dan pengikut sunahnya, sesungguhnya mereka senantiasa berusaha untuk 
mengetahui maksud dan keinginannya. 

Penamaan maqāṣid al-syarī‟ah pada karya-karya ulama terdahulu terdapat 

nama lain, yaitu antara lain al-mashlahah, al-„illah, al-hikmah, al-ma‟na, al-

ma‟na al-munasib, al-ghayah, al-hadzf, al-sirr, al-shabab, al-washf al-atsir, al-

ba‟its, al-hamid, al-da‟i, al-mustadi, al-ma‟na al-mula‟im, al-muqtadha, al-mujib, 

al-manfa‟ah, al-mathalib al-ilahiyah, dar al-mafsadah, al-a‟qibah, al-mahasin, 

dan seterusnya.
106

  

Dari penjelasan definisi secara etimologi dan terminologi, dapat dipahami 

bahwa maqāṣid al-syarī‟ah adalah tujuan-tujuan ditetapkannya sebuah hukum 

Allah tentang segala hal yang menyangkut kehidupan manusia berupa perintah 

dan juga larangan. Keberadaan maqāṣid al-syarī‟ah adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan atau kebahagiaan bagi manusia dalam dimensi dunia maupun 

akhirat yang hanya dapat tercapai jika terpenuhinya lima unsur maqāṣid al-

syarī‟ah, yaitu pemeliharaan atau perlindungan pada aspek agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Kelima unsur ini termuat dalam al-kulliyat al-khams atau al-

ḍarūriyāt al-khams. 

2. Pembagian Maqāṣid al-Syarī’ah 

Ada banyak jenis pembagian maqāṣid al-syarī‟ah yang dikelompokkan 

oleh para ulama. Namun pada penelitian ini, pembagian maqāṣid al-syarī‟ah yang 
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dimaksudkan hanya berfokus pada pembagian berdasarkan pemeliharaan hukum 

Islam berdasarkan kepentingan (urgensitas), kelebihan, dan skala prioritasnya, al-

Syatibi dan ulama lainnya telah mengklasifikasikannya menjadi tiga tingkatan, 

yaitu al-dharuriyat (primer), al-hajiyat (sekunder), dan al-tahsiniyyat (tersier).
107

 

a. Maqāṣid Al-Ḍarūriyyah (Kebutuhan Primer) 

Pada ilmu fikih istilah al-ḍarūriyyah memiliki makna sesuatu yang sangat 

diperlukan.
108

 Jika al-ḍarūriyyah ini tidak ada maka dharurah akan muncul dan 

konsekuensi hukumnya pun juga fatal, keselamatan manusia baik di dunia 

maupun di akhirat akan terancam. Ḍarūrah merupakan suatu keadaan yang sangat 

dibutuhkan (esensial) dan tidak dapat dihindari (al-hajah al-sadidah wa al-

masyaqqah al-syaddah).
109

  

Menurut imam al-Ghazali ada 5 (lima) unsur pokok yang masuk dalam 

kategori al-ḍarūriyyah. Kebutuhan pada tingkatan ini menyangkut segala yang 

diperlukan bagi hidup manusia, yang apabila tidak terpenuhi maka akan 

mengakibatkan kekacauan dan berkembangnya kerusakan. Segala tindak yang 

bertentangan dengan lima unsur tersebut maka tidak dianggap maslahat. Lima 

unsur tersebut diantaranya hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-„aql 

(akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-māl (harta benda), yang dikenal dengan 

istilah al-ḍarūriyāt al-khams.
110

 Ulama klasik menjelaskan bahwa lima unsur 
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tersebut merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah, istilah itu disebut ushul 

al-syarī‟ah.
111

  

b. Maqāṣid Al-Ḥājiyyah (Kebutuhan Sekunder)  

Maqāṣid al-ḥājiyyah adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder yang mana 

bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun tetap akan 

merasakan kesulitan tertentu. Maqāṣid kategori ini bersifat memudahkan, 

menghindarkan manusia dari kesulitan. Namun ketiadaannya tidak menyebabkan 

kerusakan di dunia maupun di akhirat secara esensial.
112

 Contoh dari maqāṣid ini 

adalah rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti menjamak salat bagi musafir 

yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf.
113

 Suatu kesempitan dapat 

menimbulkan keringanan dalam Islam adalah sesuatu yang ditarik dari petunjuk 

nash. Misalnya yang terdapat dalam QS al-Maidah/5: 6 berikut ini. 

رليُِطَهِّرۗ  ر... ريُّريِْدُ روَّلٰكِنْ رحَرجٍَ نْ رمِّ رعَلَيْكُمْ رليَِجْعَلَ وُ راللّٰ ريرُيِْدُ رنعِْمَتَورمَا روَليِتُِمَّ ركَُمْ
 َۗ كُمْرتَشْكُرُوْنلَعَلَّررعَلَيْكُمرْ

Terjemahnya: 

Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikitpun kesulitan, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu 
agar kamu bersyukur.

114
 

c. Maqāṣid Al-Taḥsîniyyah (Kebutuhan Tersier) 

Maqāṣid kategori ini adalah untuk menyempurnakan sesuatu yang 

dikerjakan dan menjadikannya lebih indah atau berwibawa. Jika kebutuhan ini 

tidak ada, maka tidak akan sampai menimbulkan kesulitan dan terlebih kerusakan 

pada kehidupan dunia dan akhirat manusia. Oleh karena itu, kebutuhan pada 
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tingkatan ini tidak akan sampai menghalangi penerapan terpeliharanya lima unsur 

kompleks dan esensial dalam syariat Islam, karena maqāṣid ini hanya berfungsi 

sebagai pelengkap.
115

 Contohnya seperti memakai wewangian pada saat salat 

jum‟at.  

Kebutuhan yang sifatnya tersier ini adalah penyempurna dari kebutuhan 

sekunder dan kebutuhan sekunder merupakan penyempurna dari kebutuhan 

primer. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan sekunder dan tersier ibarat anggota 

badan (al-ṣifah) bagi tubuh (al-mauṣūf) yakni kebutuhan primer. Sehingga 

kebutuhan akan  al-ḥājiyyah dan al-taḥsîniyyah tidak boleh didahulukan jika 

dapat mengantarkan atau mengakibatkan kemudaratan bagi kebutuhan al-

ḍarūriyyah.
116

 Kedua jenis kebutuhan al-ḥājiyyah (tersier) dan al-taḥsîniyyah 

(sekunder) bagaikan orbit yang melingkari kebutuhan al-ḍarūriyyah (primer). 

Adapun sesuatu dapat digolongkan kepada maslahah, maka harus meliputi 

beberapa syarat berikut:
117

 

1) Nilai maslahah diputuskan oleh para ahli al-halli wa al-„aqli dan akan 

benar-benar membawa manfaat dan menghindarkan dari mudharat (bahaya). 

2) Kemaslahatannya bersifat universal, global, bukan sekadar mashlahah yang 

mendatangkan manfaat hanya untuk individu tertentu atau kelompok orang 

tertentu. 

3) Mashlahahnya jelas bukan sesuatu yang dilarang dalam syariat agama Islam. 

Pembagian atas maqāṣid dengan pengkategorian tiga kebutuhan tersebut 

sebenarnya telah diisyaratkan pula oleh Imam al-Haramain al-Juwaini dan Imam 

al-Gazāli namun dengan pengklasifikasian yang berbeda nama. Imam al-

                                                           

115
Satria Efendi, Usul Fiqih, h. 236. 

116
Lihat Ibrāhîm ibn Mūsā. Al-Garnāṭî al-Syāṭibî, al-Muwāfaqāt, Juz 2, h. 25. 

117
Lihat Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Al-Risalah, 1998), h. 

383-385. 
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Haramain al-Juwaini menyebutkannya dalam pembagian illat syariat, dan Imam 

al-Gazāli menggolongkan ke dalam kelompok maslahah dari segi kekuatan dan 

kejelasan.
118

 Ulama setelah al-Syaṭibi yang masyhur mengkaji dan 

mengembangkan ilmu maqāṣid adalah Muḥammad Ṭāhir Ibnu Āsyūr, dengan 

menyebutkan tiga kebutuhan tersebut dalam pembagian kemaslahatan dalam 

menjaga kemaslahatan umat (ḥifzh nizhām al-ummah).
119

 Oleh karena itu, al-

Muraini memberi kesimpulan bahwa pengkategorian maqāṣid ke dalam tiga 

bagian ini adalah sesuatu yang telah diakui dan disepakati, hingga tidak 

berlebihan jika dinilai mendekati ijmak ulama.
120

 

Untuk dapat memahami dan memudahkan pembagian maqāṣid al-syarī‟ah 

dalam kategori kebutuhan al-ḍarūriyyah (primer), al-taḥsîniyyah (sekunder), dan 

al-ḥājiyyah (tersier), maka dapat digambarkan secara singkat dalam tabel diagram 

berikut ini. 

Bagan 2.2. 

Pembagian Maqāṣid al-Syarī‟ah 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

118
Lihat Al-Jîlālî al-Murainî, al-Qawā‟id al-Uṣūliyyah „Inda al-Imām al-Syaṭibî fi 

Kitābihi al-Muwāfaqāt (Cet. I; al-Dammām: Dār Ibn al-Qayyim li al-Nasyr wa al-Tauzî, 2002), h. 

259-260. 

119
Lihat Al-Jîlālî al-Murainî, al-Qawā‟id al-Uṣūliyyah „Inda al-Imām al-Syaṭibî fi 

Kitābihi al-Muwāfaqāt, h. 261. 

120
Lihat Al-Jîlālî al-Murainî, al-Qawā‟id al-Uṣūliyyah „Inda al-Imām al-Syaṭibî fi 

Kitābihi al-Muwāfaqāt, h. 260. 
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E. Kerangka Penelitian 

Bagan 2.3. 

Kerangka Penelitian 

 

cv 

 

 

 

 

 

 

Konsep dari kerangka penelitian ini diawali dengan menganalisis 

fenomena performa waria yang terjadi di ruang publik Kabupaten Bone yang 

terkesan diberi ruang dan dibiarkan (banalitas). Setelah mengetahui bentuk-bentuk 

dari performa, aktivitas, ataupun kegiatan waria yang terjadi di ruang publik, 

selanjutnya dilakukan interview dengan pemuka agama dan pihak pemerintah 

yang ada di Kabupaten Bone untuk meminta pandangan mereka terhadap 

fenomena tersebut. Pemuka agama dan pemerintah Kabupaten Bone dalam hal ini 

merupakan pihak yang otoritatif dalam memberikan asumsi, sebab mereka adalah 

pihak yang dapat melakukan pengendalian pranata sosial. 
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Setelah melakukan interview (wawancara) dengan pemuka agama dan 

pemerintah, maka selanjutnya dilakukan pengkajian berdasarkan perspektif 

maqāṣid al-syarī‟ah sebagai kesimpulan hukum benar atau salahnya performa 

waria yang terjadi di ruang publik dan mengkorelasikan pandangan pemuka 

agama dan pemerintah mengenai hal tersebut dengan menggunakan analisis 

maqāṣid al-syarī‟ah.  

Perspektif maqāṣid al-syarī‟ah dalam penelitian ini akan berfokus pada 

pemeliharaan atau perlindungan syariat (hukum Islam) berdasarkan pada kategori 

al-ḍarūriyyah al-khams yakni hifz al-din (agama), hifz al-nafs  (jiwa), hifz al-„aql 

(akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-māl (harta).  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian field 

research kualitatif deskriptif. Dikatakan field research sebab penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada studi kasus
1
 atau tempat 

tertentu yang memiliki sumber data sebagai objek utama pengkajian, dimana 

Kabupaten Bone dalam hal ini dipilih sebagai tempat dilakukannya penelitian. 

Field research adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data 

yang ada di lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa.
2
 

Selanjutnya dikatakan penelitian kualitatif deskriptif karena dalam 

prosedur penelitian data yang diperoleh berupa deskripsi dari uraian tentang 

tulisan, ucapan, ataupun perilaku yang dapat diamati dari seseorang, masyarakat, 

maupun kelompok khusus dalam suatu keadaan tertentu. Penelitian kualitatif 

digunakan dalam konteks penelitian mengenai sejarah, kehidupan masyarakat, 

tingkah laku, dan segala aktivitas sosial.
3
 Menurut Lexy J. Moleong penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku, sikap, persepsi, 

motivasi, tindakan subjek, dan sebagainya melalui deskriptif dalam bahasa juga 

                                                           

1
Studi kasus adalah penelitian yang menempatkan sesuatu objek tertentu yang diteliti 

sebagai „kasus‟. Rukin, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Surabaya: CV. Jakad Media 

Publishing, 2019), h. 8.https://books.google.co.id/books?id=IE2EAAAQBAJ&printsec=frontcover

&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahU

KEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgCEAc#v=onepage&q=buku%20metode%20

penelitian%20kualitatif&f=false (3 Agustus 2022).  

2
Lihat Suharismi Arikunto, Dasar–dasar Research (Bandung: Tarsoto, 1995 ), h. 58. 

3
I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, 

Penerapan, dan Riset Nyata) (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), h. 6. 

https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+

penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5Ah

XT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgFEAc#v=onepage&q&f=false (3 Agustus 2022). 
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https://books.google.co.id/books?id=IE2EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgCEAc#v=onepage&q=buku%20metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgFEAc#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgFEAc#v=onepage&q&f=false
https://books.google.co.id/books?id=yz8KEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgFEAc#v=onepage&q&f=false
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kata-kata.
4
 Pada penelitian ini akan dideskripsikan mengenai banalitas performa 

waria di ruang publik pandangan pemuka agama dan pemerintah di Kabupaten 

Bone perspektif maqāṣid al-syarī’ah.  

2. Lokasi Penelitian 

Ciri dari penelitian lapangan adalah mempunyai lokasi sebagai tempat 

memperoleh data atau informasi. Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang 

dijadikan sebagai daerah penelitian atau tempat diperolehnya sumber data primer. 

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. 

Adapun Kabupaten Bone terletak di Pesisir Timur Sulawesi Selatan yang terdiri 

dari 27 kecamatan dan 372 kelurahan/desa dengan ibu kota yakni Watampone.
5
  

Beberapa alasan yang menjadi bahan pertimbangan pemilihan lokasi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kabupaten Bone merupakan daerah dengan penduduk waria yang terbilang 

banyak di Sulawesi Selatan, ditambah masih adanya tokoh Bissu yang juga 

seorang waria. Sedikit berbeda dari sebagian daerah di Sulawesi Selatan dan 

berbagai daerah di nusantara, aturan mengenai ruang lingkup waria khususnya 

di ruang publik belum diatur dengan baik. Selanjutnya kehadiran waria dalam 

keseharian masyarakat menjadi suatu pemandangan yang tidak asing. 

Kabupaten Bone merupakan daerah yang juga sering melibatkan waria dalam 

berbagai kegiatan, baik formal maupun non-formal. 

b. Masih terdapat kontroversi di kalangan masyarakat dan juga pemuka agama 

Kabupaten Bone mengenai berbagai kegiatan yang melibatkan waria dan 

                                                           

4
Rukin, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, h. 8. https://books.google.co.id/books?i

d=IE2EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbk

s=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgC

EAc#v=onepage&q=buku%20metode%20penelitian%20kualitatif&f=false (3 Agustus 2022). 

5
Pemerintah Kabupaten Bone, “Geografi dan Iklim”, Official Website Pemerintah 

Kabupaten Bone, https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-Kabupaten-bone/ (3 Agustus 2022). 

https://books.google.co.id/books?id=IE2EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgCEAc#v=onepage&q=buku%20metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
https://books.google.co.id/books?id=IE2EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgCEAc#v=onepage&q=buku%20metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
https://books.google.co.id/books?id=IE2EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgCEAc#v=onepage&q=buku%20metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
https://books.google.co.id/books?id=IE2EAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=buku+metode+penelitian+kualitatif&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwiDyXO_an5AhXT8zgGHW6MCW4QuwV6BAgCEAc#v=onepage&q=buku%20metode%20penelitian%20kualitatif&f=false
https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/
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Bissu. Ditambah pihak pemerintah yang kurang memberikan aturan yang jelas 

dan tegas terhadap waria dalam pranata sosial. Banalitas ini menjadi sesuatu 

yang patut untuk diperhatikan lebih jauh. 

c. Kabupaten Bone merupakan lokasi dalam jangkauan peneliti, yang sebelumnya 

telah dilakukan observasi dan analisis secara universal. Sehingga dengan hal 

ini pula dapat memberikan kemudahan dilakukannya pengkajian secara lebih 

mendalam serta dapat meminimalisir dana maupun waktu penelitian.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah cara pandang yang berfokus pada suatu 

kajian tertentu untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi. Adapun pendekatan 

yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif (syar’i) 

dan pendekatan fenomenologis.  

1. Pendekatan teologis atau pendekatan syar’i yaitu pendekatan yang 

menjadikan Alquran, sunah Nabi saw, ijmak, ushul fikih, maupun kaidah-

kaidah fikih sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam tak terkecuali 

maqāṣid al-syari’ah yang selanjutnya menjadi pembanding terhadap suatu 

kasus atau fenomena yang terjadi. Hukum Islam tersebut berperan sebagai 

tolok ukur benar ataupun salah, boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan, yang 

dalam penelitian ini adalah banalitas performa waria di ruang publik dalam 

pandangan pemuka agama dan pemerintah di Kabupaten Bone yang ditinjau 

berdasarkan perspektif maqāṣid al-syari’ah. Apabila banalitas yang terjadi 

tidak bertentangan dengan nilai dan hukum Islam, maka performa waria 

tersebut dibolehkan dan begitupun sebaliknya. 

2. Pendekatan fenomenologis yaitu pendekatan analisis deskriptif dan 

introspektif mengenai sikap manusia dan pengalamannya yang dilakukan 

secara sadar, baik dalam aspek inderawi, moral, estetis, konseptual, dan 
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religi.
6
 Pendekatan ini dinilai relevan dengan karakter penelitian, performa 

waria di Kabupaten Bone yang sudah memasuki fase banal (dianggap biasa, 

dimaklumi, dinilai lumrah) menjadi suatu fenomena baru. Performa waria di 

Kabupaten Bone yang terbuka di tengah masyarakat merupakan fenomena 

yang berbeda dari sebagian besar wilayah di Indonesia yang mana waria tidak 

begitu diterima di lingkungan masyarakat. 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas tiga yaitu data 

primer, sekunder, dan data tersier.  

1. Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung di lapangan 

melalui hasil pengamatan perilaku dan interview (wawancara) dari masyarakat 

umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tidak terkecuali pemerintah 

setempat. Menurut Lofland dan Lofland yang dikutip kembali oleh Lexy J. 

Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif, sumber data pokok adalah bahasa, 

kata-kata atau tindakan sedangkan selebihnya diperoleh dari data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.
7
 Bahasa atau kata-kata yang dimaksudkan dalam 

memperoleh data adalah wawancara dan tindakan yang dimaksudkan adalah 

observasi (pengamatan).  

Observasi atau pengamatan akan dilakukan pada performa waria yang ada 

di ruang publik. Hasil dari pengamatan tersebut selanjutnya akan diajukan sebagai 

bahan wawancara kepada narasumber, dalam hal ini pemuka agama dan 

pemerintah Kabupaten Bone sebagai pihak yang berkompeten dan memiliki 

                                                           

6
Helaluddin dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif, Sebuah Tinjauan Teori dan 

Praktik (Cet. I; Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019), h. 28. 

7
Lihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXXVI; Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2017), h. 157. 
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wewenang dalam menanggapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Teknik 

penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling.
8
 

Pemuka agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pemimpin 

agama yang diakui di Indonesia dan yang ada di Kabupaten Bone, diantaranya; 

Ustadz/Kyai dalam agama Islam, Pendeta dalam agama kristen protestan, Romo 

dalam agama Kristen Katolik, dan Bhiksu/Pandita dalam agama Buddha. Ke-

empat pemuka agama ini diambil sebagai informan penelitian. Meski di 

Kabupaten Bone juga memiliki penganut agama dan kepercayaan lain selain 

keempat agama tersebut, namun karena ketidaktersediaan tempat ibadah mereka 

yang tidak jelas dan pasti, dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam menemukan 

pemuka agama mereka yang sebenarnya (informan). 

Adapun yang dimaksudkan pihak pemerintah pada penelitian ini adalah 

Bupati/Wakil Bupati ataupun Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan, 

Kepala Dinas Sosial, dan perangkat daerah Kabupaten yakni Camat dan 

jajarannya. Pengambilan dan penentuan informan ini disebabkan karena mereka 

merupakan pihak yang memiliki peran sentral dan memiliki hak otoritas dalam 

mengatur kehidupan sosial masyarakat terkhusus di Kabupaten Bone yang 

berkenaan dengan tema penelitian ini.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan yang bersumber dari pedoman 

buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, pendapat-pendapat pakar, ataupun fatwa ulama 

yang memiliki kaitan dengan permasalahan atau tema yang diteliti.
9
 Pada 

penelitian ini sumber yang digunakan adalah pedoman hukum Islam meliputi 

                                                           

8
Teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu. Sugiyono, Metode 

Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 75. 

9
Lihat Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum Edisi Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 

2010), h. 54. 
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Alquran, hadis, dan kitab-kitab ulama klasik (turats). Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku dan artikel jurnal teori tentang banalitas kejahatan oleh 

Hannah Arendt, kitab ulama klasik yang membahas konsep maqāṣid al-syari’ah, 

serta jurnal mengenai teori performativitas Judith Pamela Butler yang didapatkan 

dari berbagai sumber. 

3. Data Tersier 

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan, pelengkap, 

sekaligus sebagai data yang dapat menunjang data primer dan data sekunder. Data 

tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Fikih, 

dan Ensiklopedia Islam.  

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses pengumpulan berbagai informasi, 

keterangan, atau data yang memiliki relevansi dalam suatu penelitian. Proses 

pengumpulan data merujuk pada prosedur penggalian data yang telah dirumuskan 

pada desain penelitian.
10

 Pengumpulan data juga dapat dipahami sebagai prosedur 

standar yang sistematis untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka 

menjawab masalah penelitian, sekaligus sebagai persiapan bahan yang dapat 

mendukung kebenaran korespondensi teori yang akan diperoleh.
11

  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumen (library research).  

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan adalah memperhatikan perilaku seseorang, 

kelompok, hukum, maupun masyarakat pada umumnya sebagai objek yang 

                                                           

10
Beni Ahmad Saebani, Pedoman Aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya 

Ilmiah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 118. 

11
Lihat Imam A. Sapri, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), 

h. 193. 
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diteliti. Selain itu pengamatan merupakan metode pengumpulan data pada 

penelitian field research (lapangan) sebelum dilakukannya penelitian resmi. 

Pengamatan telah dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal pengumpulan 

data. Pengamatan tidak hanya dilakukan sebelum mengamati perilaku dan 

wawancara, akan tetapi juga dilakukan setelahnya. Metode pengamatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan terkendali, yaitu 

peneliti tidak terlibat hubungan emosi atau perasaan dengan sasaran yang diteliti. 

Pada metode pengamatan terkendali, objek yang akan diteliti terlebih dahulu 

diseleksi serta kondisi atau suasana sebisa mungkin dalam kendali peneliti.
12

 

Objek yang diamati pada penelitian ini adalah performa waria di ruang publik. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan langsung yang dilakukan antara peneliti 

(pewawancara) dengan informan atau responden. Selanjutnya hasil atau jawaban 

dari wawancara tersebut akan menjadi dara mentah.
13

 Adapun jenis wawancara 

yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dimana wawancara ini 

dikatakan bebas, artinya ada kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam 

berlangsungnya wawancara.
14

 Wawancara jenis tidak terstruktur ini bukan berarti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang ada, hanya saja pedoman 

wawancara tersebut hanya digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang 

nanti akan ditanyakan. Oleh karena itu, penelitian terkesan bebas namun tetap 

fokus pada permasalahan yang ada.
15

 

                                                           

12
Kasnodiharjo, “Lebih Jauh Mengenal Metode Pengamatan”, vol. 2 no. 3 (1992), h. 19. 

13
Lisa Harisson, Metodologi Penelitian Politik (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2009), h. 104.  

14
Lihat Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Sumber 

Instrumen Penggalian Data Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 69. 

15
Lihat H. Ardial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta: Bumi Aksara, 

2015), h. 377. 
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Alasan dilakukannya wawancara tidak terstruktur ini agar wawancara yang 

nantinya dilakukan tidak membawa kesan kaku dan informan tidak merasa adanya 

tekanan dari pewawancara (peneliti), sehingga munculnya perasaan terpaksa 

dalam menjawab pertanyaan pewawancara dapat terhindarkan. Suasana intim dan 

harmonis yang tercipta oleh kedua belah pihak, baik pewawancara maupun 

informan dapat menghasilkan data yang sifatnya orisinil. Perbedaan karakter 

manusia dan latar belakang informan juga menjadi alasan dalam 

mempertimbangkan wawancara yang sifatnya bebas (free interview), karena 

diharapkan alur pembicaraan dapat berkembang dan mendalam, sehingga data 

yang dihasilkan dapat beragam jenis dan sifatnya.
16

   

Selanjutnya informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu 

pemuka agama dari seluruh agama dan pemerintah Kabupaten Bone. Informan 

yang akan diwawancarai tersebut adalah informan yang berwenang dan mampu 

memberikan informasi terkait banalitas performa waria di ruang publik Kabupaten 

Bone yang nantinya akan dianalisis berdasarkan perspektif maqāṣid al-syari’ah.  

3. Studi Dokumen  

Sama halnya dengan penelitian pustaka, studi dokumen juga merupakan 

teknik pengumpulan data yang penting. Hal ini dikarenakan studi dokumen adalah 

tahap awal dari setiap penelitian hukum, di mana penelitian hukum selalu 

berlandaskan premis normatif.
17

 Oleh sebab itu studi dokumen diwajibkan ada 

pada setiap penelitian hukum, tidak terkecuali hukum Islam. Pengumpulan data 

melalui studi dokumen dilakukan sebelum maupun sesudah penelitian. 

Pengumpulan data sebelum penelitian dapat berupa pengumpulan bahan untuk 

nantinya diuji di lapangan, sedangkan studi dokumen setelah dilakukannya 

                                                           

16
Lihat Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2004), h. 85. 

17
Lihat Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 68. 
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penelitian digunakan sebagai bahan analisis atau perbandingan dari apa yang 

terjadi di lapangan. Dokumen yang dimaksud seperti buku, segala jenis karya tulis 

ilmiah, dan metodologi hukum Islam. Pada penelitian ini nantinya akan digunakan 

sumber-sumber yang ada kaitannya dengan banalitas performa waria di ruang 

publik pandangan pemuka agama dan pemerintah Kabupaten Bone perspektif 

maqāṣid al-syari’ah. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang dibutuhkan dan digunakan 

dalam proses pengumpulan data. Artinya data dapat dikumpulkan hanya melalui 

alat-alat yang digunakan tersebut.
18

 Pada penelitian jenis kualitatif, peneliti 

merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan ketergantungan data ada pada validitas peneliti saat dilakukannya 

pengamatan ataupun wawancara nantinya. Selanjutnya peneliti sendiri yang 

berperan sebagai pengumpul data melalui tahap pengamatan dan wawancara.  

Menurut J. Moleong Lexy, kedudukan peneliti pada penelitian kualitatif 

berperan sebagai perencana, eksekutor, pengumpul data, menganalisis dan 

menafsirkan data, dan tentu sebagai pelopor dari hasil penelitian yang telah 

dilakukannya. Sederhananya, peneliti berperan sebagai instrumen atau alat 

penelitian itu sendiri dari keseluruhan proses penelitian.
19

 Oleh karena itu, 

kedalaman dan juga ketajaman dalam menganalisis data ada dan tergantung pada 

peneliti. Adapun dalam mengumpulkan data dari sumbernya, peneliti yang 

berperan sebagai instrumen utama tetap memerlukan instrumen bantuan untuk 

memudahkan proses penelitian. Instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

                                                           

18
Lihat Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 134. 

19
Lihat J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h. 168. 
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1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi yang akan digunakan yakni berupa daftar cek 

(checklist) sebagai daftar yang memuat berbagai faktor atau bentuk yang nantinya 

diamati. Daftar cek ini merupakan pegangan penting untuk memudahkan 

penentuan jenis perilaku yang akan diamati dan menentukan alur pengamatan di 

lapangan. 

2. Alat Tulis dan Alat Rekaman 

Alat tulis nantinya akan digunakan untuk mencatat segala jawaban pokok 

dari informan yang diwawancarai agar poin penting yang diungkapkan dapat 

ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Sedangkan alat rekaman nantinya akan 

dipergunakan untuk mendokumentasikan hasil penelitian terutama dalam proses 

ataupun hasil wawancara yang telah dilakukan. Alat rekaman yang akan 

digunakan adalah perekam suara maupun video yang ada pada fitur handphone 

ataupun alat teknologi semacamnya yang tujuannya untuk merekam perbincangan 

manakala terjadi kesulitan dalam mencatat segala jawaban dari informan. 

Selanjutnya kamera handphone juga nantinya akan digunakan untuk memotret 

informan dan proses wawancara sebagai bukti bahwa benar pelaksanaan 

wawancara telah dilakukan.  

3. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan agar proses wawancara dapat dijalankan 

dengan terarah dan tidak keluar dari dari tujuan penelitian. Pedoman wawancara 

yang akan digunakan berisikan daftar pertanyaan (list questions) terkait dengan 

banalitas performa waria di ruang publik pandangan pemuka agama dan 

pemerintah Kabupaten Bone perspektif maqāṣid al-syari’ah, yang kemudian 

ditanyakan kepada informan. Selanjutnya ditambah pula dengan penggunaan 

lembar keterangan telah melakukan wawancara yang nantinya menjadi bukti 
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bahwa pelaksanaan penelitian wawancara telah dilakukan untuk kemudian 

ditandatangani oleh informan yang diwawancarai. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert.
20

 Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul lalu diolah dengan 

tahapan yang terstruktur. Pertama, data yang telah diperoleh diseleksi ulang 

berdasarkan reliabilitas dan validitasnya. Data yang reliabilitas dan validitasnya 

rendah atau kurang lengkap dapat dieliminasi (digugurkan) atau dilengkapi 

dengan substitusi. Selanjutnya data yang telah lulus penyeleksian lalu diatur 

dalam tabel, bagan, dan lain-lain untuk memberi kemudahan pengolahan 

selanjutnya.
21

 Data yang telah diperoleh dan diolah tersebut sifatnya masih jenuh 

sehingga setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis 

data. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif mengingat bahwa penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif lapangan. Data kualitatif berupa deskriptif yaitu data tulisan 

                                                           

20
Skala likert adalah skala psikometrik yang umumnya digunakan dalam angket dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam berbagai riset berupa survei. Menurut 

Djaali skala likert dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tertentu tentang suatu gejala ataupun fenomena yang ada. Skala likert itu 

“aslinya” yaitu untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang atau kelompok terhadap 

suatu objek, yang penjabarannya tersusun atas; sangat setuju, setuju, netral (antara setuju dan 

tidak), kurang setuju, dan sama sekali tidak setuju (menolak). Lihat Darmajaya.ac.id, Bab 

II Tinjauan Pustaka, h. 8-9. http://repo.darmajaya.ac.id/2284/3/2016%20BAB%20IIconverted.pdf 

(Diakses 6 Agustus 2022).  

21
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian Edisi Kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 40.   

http://repo.darmajaya.ac.id/2284/3/2016%20BAB%20IIconverted.pdf
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atau kata-kata yang bersifat lisan mengenai perilaku atau tingkah laku manusia 

yang diamati di lapangan.
22

  

Pengolahan data juga tidak harus dilakukan setelah seluruh data terkumpul 

atau pengolahan data selesai, namun jika data sementara yang terkumpulkan 

dirasa belum mampu menjawab permasalahan penelitian (proses analisis data), 

maka peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang 

dirasa perlu lalu kemudian diolah kembali.
23

 Adapun pengolahan data yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini antara lain penyajian data, reduksi/klasifikasi data, 

pengeditan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjabaran dari 

kelima teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Penyajian Data 

Data yang ada dapat disajikan melalui pembuatan uraian singkat berupa 

bagan atau diagram yang menghubungkan antar berbagai kategori atau yang 

paling sering digunakan pada penelitian jenis kualitatif yakni membuat teks yang 

bersifat naratif. Penyajian data dalam bentuk seperti itu dapat mempermudah 

peneliti dalam memahami dan menjelaskan apa yang terjadi. Informasi yang 

didapatkan dari berbagai pihak di lapangan selanjutnya akan disajikan dengan 

menggunakan teks naratif yang dinilai lebih mudah dalam mengkorelasikan 

pembahasan untuk ditariknya sebuah kesimpulan. Penyajian data yang akan 

disajikan dalam penelitian ini akan dikerucutkan pada permasalahan mengenai 

banalitas performa waria di ruang publik pandangan pemuka agama dan 

pemerintah Kabupaten Bone perspektif maqāṣid al-syari’ah. 

 

                                                           

22
Lihat Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengelolah Data Kualitatif 

dengan NVIVO (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 4. 

23
Lihat eprints.undip.ac.id, Bab III Metodologi Penelitian, h. 29-30. http://eprints.undip.a

c.id/40737/3/004_BAB_III.pdf (Diakses 6 Agustus 2022).  
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b. Reduksi Data  

Teknik reduksi data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai 

dengan pembahasan yang sedang diteliti. Data yang nantinya akan direduksi yakni 

berupa pengamatan terhadap banalitas performa waria di ruang publik dan hasil 

wawancara terhadap informan yakni pemuka agama dan pemerintah Kabupaten 

Bone mengenai hal tersebut. Data tersebut kemudian di filterisasi sesuai dengan 

permasalahan penelitian, diringkas, dan dibuang bila dinilai tidak perlu ada dalam 

sajian hasil penelitian. 

Pada penelitian ini peneliti mereduksi data menjadi dua bagian; pertama, 

pandangan pemuka agama Kabupaten Bone terhadap banalitas performa waria di 

ruang publik. Kedua, pandangan pemerintah Kabupaten Bone terhadap banalitas 

performa waria di ruang publik.  

c. Editing Data 

Proses editing merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan, disajikan, dan direduksi. Tujuan dari editing ini adalah untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan peneliti ketika 

melakukan reduksi data wawancara. Pada tahap ini peneliti membaca dan 

memeriksa kembali hasil penelitian untuk memastikan kesesuaian data yang 

dikumpulkan dengan judul atau tema penelitian yakni banalitas performa waria di 

ruang publik pandangan pemuka agama dan pemerintah Kabupaten Bone. Maka 

ketika terdapat kekurangan dalam hasil penelitian, peneliti dapat melengkapi data 

sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik.  

d. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah melalui proses edit lalu dikumpulkan 

kembali dan disusun kemudian dilakukan analisis ulang. Analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu menganalisis hasil wawancara yang telah 
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dilakukan dari pandangan para pemuka agama dan pemerintah Kabupaten Bone 

kemudian menyesuaikannya dengan perspektif maqāṣid al-syari’ah. 

e. Penarikan Kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahapan analisis setelah 

dilakukannya penyajian data, reduksi data, editing, dan analisis data, maka 

ditariklah suatu kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh sebagai 

hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan 

komparasi antara teori dan fakta yang ditemukan di lapangan dengan melihat 

kesesuaian tindakan dalam lingkup teori. Penarikan kesimpulan atau biasa juga 

disebut verifikasi merupakan usaha untuk mencari dan memahami makna, 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, ataupun alur sebab akibat atau proporsi. 

Sebagaimana pendapat dari Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, 

melainkan interaktif, secara bolak-balik dilakukan pula kegiatan reduksi, 

penyajian, lalu penarikan kesimpulan selama waktu penelitian. Kesimpulan yang 

disajikan umumnya berbentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan 

akhir dari selesainya pengolahan data penelitian dilakukan.
24

 

Maka setelah dilakukannya penarikan kesimpulan maka bahan inilah yang 

menjadi sebuah temuan baru dalam penelitian tersebut. Kesimpulan dalam 

penelitian ini akan menjabarkan banalitas performa waria di ruang publik 

pandangan pemuka agama dan pemerintah Kabupaten Bone berdasarkan 

perspektif maqāṣid al-syari’ah. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif dinilai memiliki permasalahan yang kompleks dalam 

hal keabsahan data hasil penelitian. Hasil penelitian kualitatif digunakan untuk 
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Lihat eprints.undip.ac.id, Bab III Metodologi Penelitian, h. 31-32. http://eprints.undip.a

c.id/40737/3/004_BAB_III.pdf (Diakses 6 Agustus 2022). 
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membantu menjelaskan berbagai faktor yang menjadi dasar hubungan yang 

terbangun pada beberapa hal berikut:
25

 

1. Subjektifitas penelitian adalah hal yang dapat mendominasi dalam melakukan 

penelitian jenis kualitatif. 

2. Alat penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. 

3. Sumber data penelitian kualitatif yang kurang credible akan membawa 

pengaruh pada hasil akurasi penelitian. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan strategi pengujian keabsahan 

data hasil penelitian agar penelitian dapat bersifat objektif, ilmiah, dan credible 

(dapat dipercaya). Data yang terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan juga 

studi dokumentasi selanjutnya dilakukan pengujian keabsahan atau biasa juga 

disebut dengan uji validasi guna untuk memastikan keaslian data yang diperoleh. 

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

triangulasi.  

Pada teknik pengumpulan data, triangulasi dimaknai sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.
26

 Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar dari 

data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

suatu data tertentu.
27

 

Pada penelitian kualitatif, teknik triangulasi digunakan sebagai pengecekan 

data yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan informan kunci lainnya, 

dan kemudian peneliti melakukan konfirmasi dengan studi dokumentasi yang 

                                                           

25
Lihat Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, 

dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2010), h. 254. 

26
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 330. 

27
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 330. 
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berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti selama melakukan 

observasi di lapangan, sehingga kemurnian dan keabsahan data dapat terjamin.
28

 

Triangulasi keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan 

menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil 

observasi atau pengamatan, atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek 

yang dinilai memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi sumber dalam 

penelitian ini akan melakukan penggalian kebenaran informasi terkait banalitas 

performa waria di ruang publik Kabupaten Bone dengan menganalisis pandangan 

pemuka agama dan pemerintah setempat dengan dasar bahwa mereka merupakan 

orang dengan berbagai latar belakang dan kewenangan yang berbeda dalam 

tatanan kehidupan sosial masyarakat. 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tahapan-tahapan penelitian yang 

mengacu pada pendapat Lexy J. Moleong, yaitu: 

1. Tahap observasi (pra lapangan), observasi awal. Pada tahap ini meliputi 

kegiatan mengamati realita isu sosial atau fenomena yang terjadi, menyusun 

penelitian, menentukan fokus penelitian, melakukan konsultasi bimbingan, 

seminar rancangan penelitian, dan mengurus izin meneliti. 

2. Tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini meliputi memahami latar penelitian, 

memasuki lapangan penelitian, dan berperan mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu menelaah 

data yang telah diperoleh di lapangan dan melakukan analisis data. 

4. Tahap penulisan laporan. Pada tahap ini meliputi kegiatan menyusun hasil dari 

olah data penelitian, kembali melakukan konsultasi atau bimbingan hasil 

                                                           

28
Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif) 

(Jakarta: GP. Press, 2009), h. 230-231. 
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penelitian yang telah diolah dan disusun, dan terakhir adalah perbaikan dari 

hasil konsultasi tersebut.
29

   

                                                           

29
Lihat Mudija Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal Kampus UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Oktober 2010.  
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BAB IV 

PANDANGAN PEMUKA AGAMA DAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BONE TERHADAP BANALITAS PERFORMA WARIA DI RUANG 

PUBLIK PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH  

A. Gambaran Umum Masyarakat, Agama, dan Pemerintah Kabupaten Bone 

1. Letak Geografis dan Kependudukan Kabupaten Bone 

Kabupaten Bone secara letak geografis merupakan sebuah wilayah daerah 

yang lokasinya berada di pesisir bagian timur provinsi Sulawesi Selatan, dengan 

ibu kota kecamatan yakni Watampone. Luas wilayah Kabupaten Bone mencapai 

4.559 km2 atau 7,3% keseluruhan wilayah Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone 

sendiri berada pada posisi 4°13'- 5°06' LS dan diantara 119°42'-120°40' BT yang 

garis panjang pantainya 138 km dari bentangan selatan ke utara. Kabupaten Bone 

mempunya batas wilayah yakni dibagian selatan ada Kabupaten Sinjai dan 

Kabupaten Gowa, dibagian utara ada Kabupaten Wajo dan Soppeng, selanjutnya 

dibagian timur yakni teluk Bone, dan bagian barat ada Kabupaten Maros, Barru, 

dan Kabupaten Pangkep.
1
 Adapun wilayah administrasi yang tercatat di tahun 

2018 Kabupaten Bone terbagi ke dalam 328 desa, 44 kelurahan, dan 27 

kecamatan.
2
 

Kependudukan Kabupaten Bone secara demografis tahun 2018 yakni 

sebanyak 866.245 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 425.126 jiwa dan 

perempuan sebanyak 443.890 jiwa. Tampak dari data tersebut bahwa penduduk 

Kabupaten Bone mempunyai populasi penduduk perempuan yang lebih dominan 

dibanding populasi laki-laki, dengan perbandingan 48,92% berbanding 51,07%. 

                                                           

1
Pemkab Kabupaten Bone Tahun 2018.  

2
Laporan Tahunan Pemkab Bone 2018 

84 



85 
 

Jumlah keseluruhan kepala keluarga yakni sebanyak 245.338 KK, dengan anggota 

keluarga rata-rata sebesar 3,63 jiwa.
3
 

2. Religiusitas Masyarakat Kabupaten Bone 

Sebelum mengenal agama Islam, masyarakat Kabupaten Bone atau yang 

biasa disebut juga dengan masyarakat bugis Bone
4
 sebelumnya telah mempunyai 

suatu kepercayaan nenek moyang yakni menyebut Tuhan dengan “DEWATA 

SEUWAE”, yang memiliki arti Tuhan yang satu. Penyebutan Dewata tersebut 

mengisyaratkan bahwa orang bugis terkhusus daerah Kabupaten Bone 

mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa.  

“DEWATA SEUWAE” disebut juga oleh orang bugis dalam beberapa 

nama, yakni: Patotoe yang artinya “Dia yang menentukan nasib”, To-Palonroe 

yang artinya “Sang pencipta”, To Pabarak-barek-e artinya “penentu takdir”, To 

Palingek-lingek-e yang artinya “Yang dapat menghilangkan nyawa manusia”. 

Kepercayaan terhadap satu Tuhan ini adalah sebuah kepercayaan/agama yang 

dikategorikan sebagai monolatry. Seorang tokoh agamawan juga budayawan La 

Mungkace menyebut Tuhan dengan sebutan “Dewata Seuae nasabak takkeinang 

tekke anangngi, yang berarti Tuhan yang tidak beribu dan berayah.
5
 

Sepanjang sejarah orang bugis, mereka hanya mengenal satu kepercayaan 

meski bukan dalam bentuk agama sebelum datangnya Islam di Indonesia. orang 

bugis atau dengan kata lain yakni masyarakat Bone mayoritas memeluk agama 

                                                           

3
Laporan Tahunan Pemkab Bone 2018 

4
Bugis dalam Lontarak Bone “Latoa” yang dimaksud adalah orang Bugis To Bone yakni 

orang yang dahulu menjadikan Bone sebagai negaranya. Selanjutnya bugis disebut To Ugik, yakni 

suku yang jumlahnya terbanyak di kawasan Sulawesi Selatan. To Ugik ini mendiami 14 dari 23 

Kabupaten di SulSel, salah satunya Kabupaten Bone. Dikarenakan orang bugis unggul dalam 

melaut yang terbukti dari para pelautnya yang telah mengarungi berbagai benua. Hal inilah yang 

membuat orang bugis dikenal, tidak hanya di wilayah Indonesia namun juga sampai manca negara. 

Lihat Mattulada, Latoa: Satu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis 

(Makassar: Hasanuddin University Press, 1995), h. 6. Lihat Andi Rasdiyanah, Latoa: Lontarak 

Tana Bone (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 85-86. 

5
Lihat Andi Rasdiyanah, Latoa: Lontarak Tana Bone, h. 88-89.  
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Islam, meski tidak semua penduduknya beragama Islam. Adanya beberapa warga 

pendatang dari beberapa wilayah nusantara yang sebelumnya telah menganut 

agama di luar Islam, ataupun orang dengan kebangsaan berbeda seperti Cina dan 

Belanda yang datang ke Kabupaten Bone menjadi sebab tidak semua penduduk 

beragama Islam. Adapun jumlah penduduk masyarakat Kabupaten Bone menurut 

agama dan kepercayaannya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.2. 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Bone di Tahun 2020
6
 

No Kecamatan  Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lainnya  Penduduk 

1 Tanete Riattang  52.499 622 123 13 317 2 53.576 

2 Tanete Riattang 

Barat 

49.675 627 113 2 199 1 50.617 

3 Tanete Riattang 

Timur 

45.996 115 25 5 13 5 46.159 

4 Kahu  41.341 3 0  0  41.344 

5 Kajuara 36.903 8 1 1 5  36.910 

6 Bontocani  18.564 5 0 0 1  18.570 

7 Salomekko  16.554 2 0 0 0  16.556 

8 Tonra  15.224 5 0 1 0  15.230 

9 Libureng  31.885 58 11 0 0  31.954 

10 Mare  29.308 48 1 0 0  29.357 

11 Sibulue  35.960 7 0 0 0  35.967 

12 Cina  28.855 46 18 0 2  28.921 

13 Barebbo  30.276 1 1 0 0  30.278 

                                                           

6
Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, “Bone dalam Angka: Bone in Figures 

2021”, Official Website Pemerintah Kabupaten Bone, h. 112. https://bone.go.id/2021/02/03/dowlo

ad-Kabupaten-bone-dalam-angka/ (15 September 2022). 

https://bone.go.id/2021/02/03/dowload-kabupaten-bone-dalam-angka/
https://bone.go.id/2021/02/03/dowload-kabupaten-bone-dalam-angka/
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14 Ponre  15.413 3 0 1 0  15.417 

15 Lappariaja  27.307 12 10 0 0  27.329 

16 Lamuru  26.553 10 1 2 0  26.566 

17 Ulaweng  27.342 11 6 0 0  27.359 

18 Palakka  26.211 19 1 0 0  26.231 

19 Awangpone  34.653 1 1 0 0  36.655 

20 Dua Boccoe 33.942 12 0 0 0  33.954 

21 Tellu Siattinge 46.604 1 7 1 0  46.613 

22 Ajangale  28.701 14 1 0 0  28.716 

23 Cenrana  26.908 2 1 1 0  26.912 

24 Amali  21.413 0 1 0 0  21.414 

25 Tellu Limpoe 16.480 1 1 2 1  16.485 

26 Patimpeng  18.349 1 0 0 0  18.350 

27 Bengo  27.248 18 4 0 0  27.270 

Jumlah 863.063 2.063 410 55 639 14 866.245 

Tabel 2.3. 

Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Bone Data Tahun 2020
7
 

No. Kecamatan Mesjid Mushola Gereja Pura Vihara 

1 Bontocani 49 - - - - 

2 Kahu  103 2 - - - 

3 Kajuara  67 - - - - 

4 Salomekko  33 11 - - - 

5 Tonra  37 - - - - 

6 Patimpeng  57 7 - - - 

                                                           

7
Laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, “Bone dalam Angka: Bone in Figures 

2021”, Official Website Pemerintah Kabupaten Bone, h. 113. https://bone.go.id/2021/02/03/dowlo

ad-Kabupaten-bone-dalam-angka/ (15 September 2022). 

https://bone.go.id/2021/02/03/dowload-kabupaten-bone-dalam-angka/
https://bone.go.id/2021/02/03/dowload-kabupaten-bone-dalam-angka/
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7 Libureng  86 - 1 - - 

8 Mare  55 - 1 - - 

9 Sibulue  74 - - - - 

10 Cina  46 10 - - - 

11 Barebbo  43 13 - - - 

12 Ponre  42 2 - - - 

13 Lappariaja  51 1 1 - - 

14 Lamuru  36 6 - - - 

15 Tellu Limpoe 36 - - - - 

16 Bengo  41 10 1 - - 

17 Ulaweng  40 10 - - - 

18 Palakka  47 - - - - 

19 Awangpone  53 15 - - - 

20 Tellu Siattinge 71 3 - - - 

21 Amali  43 - - - - 

22 Ajangale  41 2 - - - 

23 Dua Boccoe 71 5 - - - 

24 Cenrana  43 9 - - - 

25 Tanete Riattang 

Barat 

60 - 2 - 1 

26 Tanete Riattang 69 30 4 - - 

27 Tanete Riattang 

Timur 

53 - - - - 

Jumlah 1450 140 10 - 1 
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3. Pemuka agama dan Pemerintah Kabupaten Bone 

a. Pemuka Agama 

Pemuka agama adalah pemimpin agama yang mendalami (ahli) dalam 

bidang keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya, yang mampu 

memberikan pengaruh pada orang lain dalam rangka melakukan kegiatan 

keagamaan secara bersama demi terwujudnya suatu tujuan tertentu.
8
 Pemuka 

agama disini mempunyai peran sentral dalam menciptakan dan memelihara 

kohesitivitas antar umat yang berbeda. Mereka merupakan pemimpin atau tokoh 

non formal yang kharismatik, sangat disegani, apalagi dalam urusan kehidupan 

beragama.
9
 Apa yang diajarkan oleh mereka akan lebih mudah diterima dan 

diyakini oleh umatnya dan masyarakat majemuk. Power ini dapat digunakan 

untuk memberi pengaruh dalam menciptakan keharmonisan beragama dan 

bermasyarakat yang baik. Agama dan kehidupan keagamaan sangat menjiwai dan 

mewarnai kehidupan bangsa Indonesia yang sangat plural dalam berbagai 

dimensi.
10

 

Kabupaten Bone memiliki penduduk dengan latar belakang agama yang 

berbeda, diantaranya ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, 

bahkan Hindu dan Konghucu, meski jumlahnya tidak sebanyak agama yang 

lainnya. Minimnya jumlah pemeluk agama Hindu dan Konghucu di Kabupaten 

Bone diperkirakan menjadi salah satu faktor sehingga tidak didirikannya tempat 

ibadah bagi mereka. Di Kabupaten Bone hanya terdapat tempat ibadah untuk 

                                                           

8
Fitri Wulandari, “Makna Pemimpin Agama (Studi Kasus tentang Tokoh Agama di 

Melian-Kejapanan-Pasuruan”, Skripsi (Surabaya: Program Studi Perbandingan Agama UIN Sunan 

Ampel, 2015), h. 25. 

9
Basuki/Isbandi, “Konstruksi Sosial Peran Pemuka Agama dalam Menciptakana 

Kohesivitas Komunikasi Sosial di Kota Mataram”, Jurnal Ilmu Komunikasi FISIP UPN 

“Veteran” Yogyakarta, vol. 6 no. 2 (Mei-Agustus 2008), h. 14. 

10
Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup 

Beragama (Jakarta: Depag RI, 1979), h. 9. 
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penganut agama Islam, Protestan, Katolik, dan juga Buddha, yang tersebar tidak 

jauh dari pusat kota.  

Ketidaktersediaan tempat ibadah Hindu dan Konghucu, membuat 

penelitian ini hanya akan berfokus pada agama Islam, Protestan, Katolik, dan 

Buddha dalam pengambilan informan, sebab hanya empat agama itu saja yang 

memiliki tempat atau rumah ibadah. Hal ini ditujukan untuk memudahkan dan 

meyakinkan peneliti menemukan pemuka agama mereka yang sebenarnya. Lebih 

lanjut, ke-empat agama tersebut juga memiliki jumlah penganut yang banyak, 

sehingga pengambilan suara masing-masing agama patut dipertimbangkan dalam 

mengelola aturan di wilayah Kabupaten Bone yang beraneka. 

b. Pemerintah 

Tercatat dalam sejarah bahwa Kabupaten Bone dulunya merupakan sebuah 

kerajaan besar di  Nusantara. Kerajaan Bone dibangun oleh Raja Bone pertama 

yakni Manurunge-ri Matajang pada tahun 1330 Masehi dan selanjutnya mencapai 

puncak kejayaan pada abad ke-17 di bawah pimpinan La Tenritatta Arung 

Palakka.
11

 Zaman itu kerajaan Bone menganut sistem pemerintahan dengan 

tatanan hukum adat, dimana semua bentuk peraturan juga keputusan ditentukan 

oleh kabinet kerajaan yang disebut adat 7 (tujuh) atau Ade‟ Pitue.
12

 

20 Juni 1950 sistem pemerintahan Kabupaten Bone berganti, terjadi 

penyerahan kedaulatan kerajaan Bone ke Republik Indonesia, sehingga 

bergantilah dari sistem kerajaan menjadi daerah bagian Kabupaten di bawah 

pemerintahan negara Indonesia. Sejak berganti menjadi wilayah Kabupaten, 

sampai saat ini pemerintahan Kabupaten Bone telah dipimpin oleh 18 kepala 

                                                           

11
Anzar Abdullah, “Kerajaan Bone Dalam Lintasan Sejarah Sulawesi Selatan (Sebuah 

Pergolakan Politik dan Kekuasaan dalam Mencari, Menemukan, Menegakan dan Mempertahankan 

Nilai-nilai Entitas Budaya Bugis)”, Lensa Budaya, vol. 12 no. 2 (Oktober 2017), h. 24. 

12
Pemerintah Kabupaten Bone, “Sejarah Kabupaten Bone”, Official Website Pemerintah 

Kabupaten Bone, https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-Kabupaten-bone/ (27 Juli 2022). 

https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/
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daerah (Bupati) yang semuanya menganut agama Islam. Diantara 18 kepala 

daerah tersebut, 16 orang diantaranya adalah mereka yang dipilih dari kalangan 

bangsawan atau dengan kata lain keturunan para Raja Bone terdahulu. Pilkada 

perdana di mulai pada tahun 2008 dimana kepala daerah pertama kali dipilih 

secara demokratis.
13

 

B. Bentuk-bentuk Performa Waria di Ruang Publik (Kabupaten Bone) 

1. Pentas Seni Waria Pada Perayaan Hari Jadi Bone
14

 

Salah satu bentuk perayaan dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten 

Bone di bulan Maret tahun 2013 pada saat itu adalah dengan menggelar pentas 

seni budaya. Pentas seni yang ditampilkan salah satunya adalah dengan menggelar 

perlombaan antar waria dengan berbagai kategori lomba, diantaranya seperti 

lomba tarian tradisional, lomba merias pengantin, hingga yang bernuansa religi 

yaitu lomba adzan dan mengaji.  

Kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai ajang silaturahmi antar waria 

di Kabupaten Bone yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Mereka para 

transgender (waria) tersebut tergolong dalam satu komunitas yang berdiri sejak 1 

Oktober tahun 1995 yang bernama KWRB (Kerukunan Waria dan Bissu).
15

 

Panitia pelaksana berharap agar dengan penyelenggaran acara tersebut selain 

bertujuan untuk memupuk rasa solidaritas antar waria se-Kabupaten Bone yang 

mana mereka mampu menjadi tauladan bagi waria di Kabupaten lain, namun juga 

untuk meningkatkan toleransi dan inklusivitas masyarakat Kabupaten Bone. 

                                                           

13
Titiek Suliyati, “Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis”, vol. 2 no. 1 

(Desember 2018), h. 53.  

14
Tribunnews.com, “Ratusan Waria di Bone Ikut Lomba Mengaji dan Adzan”, 

Twibunnews. 21 Maret 2013. https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-

bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan (26 April 2022). 

15
Adi Mirsan, “Project Budaya Bone Gelar Pelatihan Tari Sere Bissu”, sulsel.fajar.co.id. 

10 Januari 2022. https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-

sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-

0-gaNycGzNCX0 (16 September 2022). 

https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan
https://www.tribunnews.com/regional/2013/03/21/ratusan-waria-di-bone-ikut-lomba-mengaji-dan-adzan
https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0
https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0
https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0
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Bahkan panitia penyelenggara berharap agar kiranya perlombaan antar waria ini 

dapat diselenggarakan setiap tahunnya dalam menyambut hari jadi Bone. 

2. Gerak Jalan Indah Waria
16

 

Gerak jalan indah merupakan kegiatan yang bisa dikatakan rutin dilakukan 

pemerintah daerah Kabupaten Bone setiap tahunnya dalam rangka menyambut 

dan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya kegiatan ini 

diikuti oleh pelajar dari berbagai jenjang tingkatan sekolah, namun tidak 

ketinggalan para waria yang juga seringkali ambil bagian dalam kegiatan tersebut.  

Mereka tampil dalam berbagai bentuk busana yang berbeda-beda tiap 

tahunnya, namun tanpa menghilangkan identitas gender yang mereka bawa seperti 

mengenakan pakaian yang menyerupai perempuan, memakai riasan wajah mirip 

perempuan, aksesoris perempuan, dan jalan berlenggok layaknya perempuan pula. 

Tak ayal penampilan mereka yang tampak berbeda dari yang lainnya dan perilaku 

mereka yang mengundang kehebohan juga gelak tawa menjadi pusat perhatian 

tersendiri bagi masyarakat sekitar. 

3. PORSENI (Pekan Olahraga dan Seni) Khusus Waria
17

  

Kegiatan ini merupakan kegiatan bergilir yang dilakukan di berbagai 

wilayah di Indonesia. Mereka tergabung dalam satu komunitas besar yang 

menghimpun seluruh waria Se-Indonesia Timur. Adapun pada waktu pelaksanaan 

porseni di Kabupaten Bone pada tahun 2016 diikuti sebanyak 15 kontingen, 

diantaranya ada Kabupaten Bone sebagai tuan rumah, Kabupaten Soppeng, Sinjai, 

Bulukumba, Bulukumba Utara, Maros, Takalar, Jeneponto, Luwu Utara, Pangkep, 

                                                           

16
Nur Atika Pratiwi, “Barisan Waria Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah di Bone”, 

Bonepos.com. 9 Agustus 2019. https://www.bonepos.com/2019/08/09/barisan-waria-meriahkan-

lomba-gerak-jalan-indah-di-bone (26 April 2022). 

17
Berita-Sulsel.com, “Ratusan Waria Se-Indonesia Timur Berkumpul di Bone”, Berita-

Sulsel.com. 25 Januari 2016. http://berita-sulsel.com/2016/01/25/ratusan-waria-seindonesia-timur-

berkumpul-di-bone/ (26 April 2022). 
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Gowa, Makassar, dan kota paling jauh adalah Papua Barat. Tujuan 

diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk menjalin silaturahmi dan 

memperkokoh persatuan dan kesatuan budaya, kata Bupati Bone Andi Fahsar M 

Padjalangi di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone, Senin 25 Januari 2016. 

Porseni waria di Kabupaten Bone terakhir kali dilaksanakan pada tahun 

2018 lalu di Kecamatan Dua Boccoe, meski pada akhirnya dibubarkan oleh pihak 

kepolisian setempat. Sampai saat ini penyelenggaraan Porseni waria sudah tidak 

pernah lagi diadakan dan dilaksanakan. Walau begitu para waria tersebut tetap 

terlibat dan mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang serupa dengan kegiatan 

Porseni tersebut dengan skala yang lebih kecil. Hal ini terindikasi dari beberapa 

kegiatan yang mengundang mereka sebagai bintang tamu dalam berbagai tema 

kegiatan ataupun membuat kegiatan lain yang sengaja dibuat khusus kelompok 

mereka sendiri. 

4. Pelatihan Tari Tradisional Khusus Waria
18

 

Kegiatan pelatihan ini diasosiasi oleh KWRB (Komunitas Waria dan 

Bissu) Kabupaten yang bekerja sama dengan peneliti dan juga pegiat gender 

Sulawesi Selatan. Pelatihan ini digelar di Ballroom Bioskop Planet Cinema Bone 

pada bulan Januari tahun 2022 selama 3 (tiga) hari. Pelatihan yang dilaksanakan 

adalah pelatihan tari Sere Bissu khusus untuk para waria yang ada di Kabupaten 

Bone.  

Pelatihan ini dinilai penting untuk pelestarian budaya  bugis yang terkenal 

dengan pluralisme gendernya. Selain itu tujuan lain diadakannya pelatihan 

tersebut adalah untuk membangun jejaring antar komunitas dengan pemangku 

                                                           

18
Adi Mirsan, “Project Budaya Bone Gelar Pelatihan Tari Sere Bissu”, sulsel.fajar.co.id. 

10 Januari 2022. https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-

sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-

0-gaNycGzNCX0 (16 September 2022). 

https://sulsel.fajar.co.id/2022/01/10/project-budaya-bone-gelar-pelatihan-tari-sere-bissu/?__cf_chl_tk=bhyxhkyOZFLSyKTYSWBTxZ7IYdK8_ratLsW4F.ln2GU-1663336491-0-gaNycGzNCX0
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kepentingan agar kapasitas komunitas waria semakin kuat sebagai promosi 

budaya Kabupaten Bone secara umum, dan tari Sere Bissu secara khusus. 

5. Bintang Tamu Acara 

Para waria di Kabupaten Bone kerap kali diundang menjadi bintang tamu 

dalam berbagai acara yang diadakan, baik dalam acara formal maupun non-formal 

yang biasanya mereka berperan sebagai kelompok penghibur acara. Festival 

“Safari Ramadhan”
19

 adalah salah satu kegiatan yang baru-baru ini 

diselenggarakan yang turut serta mengundang dan mempetontonkan mereka 

dalam kegiatan tersebut. Waria dalam kegiatan saat itu menampilkan beberapa 

performa, seperti menari, menyanyi, bahkan menjadi pembawa acara. 

Acara yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022 tersebut digelar di 

Bioskop Planet Cinema jalan Wahidin Sudirohusodo Kabupaten Bone. Meski 

dalam berbagai pemberitaan yang ada, waria-waria yang turut serta memeriahkan 

acara tersebut tidak ikut diliputkan, namun peneliti sebagai warga setempat yang 

mengikuti acara tersebut melihat secara langsung berbagai performa yang 

dipertunjukkan oleh mereka. Diselenggarakannya acara tersebut dengan tujuan 

utama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta pada Islam dan dari aspek ekonomi 

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. 

Tidak hanya itu, kurang lebih satu tahun belakangan ini sejumlah 

kelompok-kelompok waria semakin pasif tampil sebagai penyanyi penghibur di 

tengah masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Bone. Mereka kerap kali 

diundang pada berbagai acara hajatan seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, 

ataupun tasyakuran rumah baru. Penampilan mereka pun tidak sebatas menyanyi, 

pakaian yang terbilang seksi disertai goyangan yang meliuk-liuk menjadi elemen 

                                                           

19
BONE.WARTASULSEL.ID, “Manajemen Five Only Gelar Safari Ramadhan 2022 di 

Planet Cinema Bone” wartasulsel.id. 16 April 2022. https://www.wartasulsel.id/2022/04/manajem

en-five-only-gelar-safari.html (16 September 2022). 

https://www.wartasulsel.id/2022/04/manajemen-five-only-gelar-safari.html
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tambahan pada penampilan mereka di atas panggung. Tidak jarang didapati anak-

anak usia di bawah 13 tahun ikut menyaksikan penampilan waria tersebut. 

C. Analisis Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap Pandangan Pemuka Agama 

Kabupaten Bone Tentang Banalitas Performa Waria di Ruang Publik  

Adapun deskripsi individual dari setiap narasumber dengan latar belakang 

agama yang berbeda berdasarkan data hasil wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Pemuka Agama Islam (Syarifuddin Latif)
 20

 

Adapun yang menjadi narasumber sekaligus sebagai perwakilan pemuka 

agama Islam adalah Syarifuddin Latif. Beliau merupakan seorang guru besar 

dibidang hukum Islam IAIN Bone, mantan ketua MUI kab. Bone dalam dua kali 

periode kepengurusan, seorang penulis buku terkait hukum-hukum Islam, dan saat 

ini sedang menjalankan amanah sebagai ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat 

Beragama) Bone.  

Terkait dengan performa waria di Kabupaten Bone yang sudah mulai 

memasuki fase banalitas, menurutnya memang tidak jarang beliau melihat dan 

mendapati waria di tengah masyarakat. Menurutnya pula waria-waria yang ikut 

serta dalam berbagai kegiatan di ruang publik tidak menjadi sesuatu yang 

dipersoalkan, selama mereka tetap tampil sebagai laki-laki, tidak berpakaian yang 

terbuka (dapat menimbulkan syahwat), dan tidak meniru penampilan perempuan, 

serta tidak mengajak orang lain untuk ikut menjadi waria pula seperti mereka. 

Saat beliau ditanya terkait profesi-profesi yang dijalankan oleh waria 

seperti perias wajah, perias pengantin, tukang cukur, sampai perias baruga 

pernikahan, menurutnya bahwa hal itu juga bukan menjadi suatu masalah, 

sebagaimana dalam ucapannya: 
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Pekerjaan-pekerjaan yang mereka jalankan bukan masalah, mereka 
menjalani pekerjaan yang halal, tidak dilarang agama, maka menurut saya 
itu bukan masalah. 

Namun perihal perias pengantin dan juga indo botting (pemandu tradisi 

pengantin bugis), beliau memberikan perhatian khusus. Beliau menyarankan 

bahwa sebaiknya perias pengantin maupun indo botting itu jika yang dilayani 

adalah pengantin wanita, maka yang bertindak sebagai perias dan indo botting pun 

juga wanita, pekerjanya harus menyesuaikan dengan gender sang mempelai 

pengantin. Sunah pernikahan dalam Islam menghendaki perempuan telah berwudu 

sebelum ijab kabul dilaksanakan, pada pria maupun wanita, sehingga beliau 

mengkhawatirkan jika mempelai wanita diurusi oleh waria, maka keabsahan wudu 

si wanita tersebut akan rusak.  

Selain itu, dulu sekitar tahun 2010-an ke bawah, waria kerap kali dijadikan 

sebagai indo botting dalam prosesi pernikahan adat bugis. Salah satu tugas mereka 

sebagai indo botting adalah mengecek keperawanan sang mempelai wanita. 

Sebagaimana perkataan beliau: 

Dulu waria difungsikan sebagai indo botting dalam prosesi pernikahan, 
mereka bertugas untuk mengecek keperawanan pengantin wanita, kerap 
kali wanita-wanita tersebut kelli-kelli (berteriak) dikarenakan rasa sakit 
yang ia rasakan ataupun karena merasa gele-gele (geli). Nah hal inilah 
yang sebenarnya salah, karena tidak sepatutnya seorang pria meraba 
wanita yang bukan mahramnya. Semenjak banyak ulama yang menyoroti 
hal tersebut, sehingga lambat laun praktik indo botting bukan lagi 
diberikan kepada bencong. 

Begitu ditanya perihal penampilan waria di tengah masayarakat dengan 

memakai pakaian yang arahnya ke gaya perempuan, beliau tegas menjawab 

bahwa hal itu sama sekali tidak dibenarkan. Norma sosial melarang hal tersebut, 

terlebih dalam agama khususnya syariat. Seperti perkataan beliau: 

Hal itu jelas dilarang dalam agama Islam, meniru gaya lawan jenis pun 
dilarang syariat. Sebagaimana larangan dalam hadis Rasulullah saw yang 
menyebutkan larangan bagi laki-laki meniru perempuan, ataupun 
perempuan meniru laki-laki. Pendekatan agama penting dalam hal ini. 
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2. Pemuka Agama Kristen Protestan (Amanda Lekahena)
21

 

Amanda Lekahena adalah seorang Pendeta agama Kristen Protestan di 

Kabupaten Bone. Sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun ia diamanahkan sebagai 

Pendeta, untuk wilayah Bone beliau telah menjalankan tugas selama lebih dari 

tiga tahun lamanya. Meski masih terbilang baru bertugas di Kabupaten Bone dan 

juga cukup jarang keluar rumah, namun dikonfirmasi oleh beliau bahwa memang 

disekitaran gereja sekaligus tempat dimana beliau saat ini bermukim memang 

terkadang mendapati waria yang sedang nongkrong santai bersama sesamanya 

waria, waria yang ia dapati sesekali melakukan rayuan dengan laki-laki yang 

kebetulan lewat di hadapan mereka. Baginya yang melihat kondisi seperti itu, lucu 

sekaligus heran, karena sekitaran tempat mangkal waria tersebut terdapat pos 

polisi (Lantas) yang setiap hari berjaga. Seperti yang diucapkannya: 

Kalau lihat di Bone biasa lihatnya malam kalau mangkal di dekat gereja, 
taman bunga situ. Mereka sering duduk bersama disana, biasa juga sambil 
rayu-rayu cowok-cowok yang lewat. Saya tidak terlalu sering melihat, tapi 
kadang-kadang, memang saya jarang keluar dari rumah. Lucu plus aneh 
juga yah karena tempat waria itu mangkal di dekatnya ada loh pos 
polisinya. Mungkin karena mereka memang sudah biasa yah ada disitu. 

Lewat pernyataan beliau, dapat dikatakan bahwa waria memang tidak 

sukar ditemui di daerah sekitaran Bone. Lanjut ketika ditanya mengenai perspektif 

Kristen Protestan mengenai waria beliau menjawab: 

Perspektif kami dalam iman memang secara Alkitabiyah sudah dijelaskan 
bahwa laki-laki-perempuan, tidak ada yang ditengah-tengah, sebagaimana 
yang tertera dalam Alkitab Kej. 1:27 bahwa Allah menciptakan manusia 
laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan yaitu karena untuk 
berhubungan, untuk saling melengkapi dalam kasih. Manusia diciptakan 
laki-laki dan perempuan sehingga masing-masing orang merasa tidak 
lengkap tanpa yang lain, dan keduanya sama derajatnya di hadapan Allah. 

Ungkapannya tersebut mendeskripsikan bahwa dalam agama Kristen 

Protestan tidak mengakui adanya waria sebagai gender ketiga ataupun gender 

campuran antara laki-laki dan perempuan. Meski perbuatan waria tersebut 
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merupakan hal yang menyalahi perintah Tuhan, namun disisi lain agama Kristen 

Protestan juga tidak lantas menjauhi dan memusuhi mereka. Sebagaimana yang 

diterangkan oleh Pendeta Amanda Lekahena berikut: 

Tapi kalau berbicara soal konteks bahwa kita ini adalah manusia yang 
hidup diantara manusia lainnya dan termasuk hidup di tengah masyarakat 
yang LGBT, kita menghormati saja, kita menghargai mereka, tetapi tidak 
untuk menjadi bagian dari mereka. Kita tetap hargai, sebab mereka tetap 
manusia yang juga butuh dalam penerimaan dan kasih, namun tidak dalam 
memperbolehkan mereka jika sudah dalam permintaan untuk diakui dan 
hendak menikah sesama jenis. Adapun dasar dalam agama kami 
(Protestan) bahwa anjuran untuk menghargai kelompok mereka telah 
dikatakan dalam Al-Kitab Matius 22 : 39, bahwa “kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri”. Akan tetapi perlu digaris bawahi kembali 
bahwa meski mereka tetap mendapat kasih dari kami maupun Tuhan, 
namun mereka tetap kami tolak jika saja hendak menjadi jemaat kami di 
gereja dengan membawa-bawa identitas ataupun instrumen kewariaan 
mereka ke gereja dalam rangka beribadah atau apapun itu. 

Adapun bentuk kasih agama Kristen Protestan terhadap mereka yang 

terlanjur terjerumus sebagai waria dan si waria tersebut hendak mengampunkan 

diri di hadapan Tuhan, maka pihak gereja akan melakukan pendekatan humanis 

melalui percakapan pastoral. Seperti ungkapan Pendeta Amanda Lekahena 

berikut: 

Apabila semisal kata ada diantara jemaat kami yang seperti itu (waria), 
maka kami akan melakukan percakapan pastorat, yang biasanya dalam 
dunia medis diistilahkan sebagai konseling. Maka kami juga akan 
melakukan cara itu, melihat akar perkaranya dan diakhiri dengan mencari 
jalan keluar dari sebab tersebut, tentu dengan menggunakan sudut pandang 
Protestan. Saya pernah menangani beberapa kasus seperti itu (LGBT) di 
tempat saya sebelumnya di Probolinggo. Mereka yang datang kepada saya 
memang mengatakan dengan jelas bahwa mereka itu waria dan 
ketertarikan seksualnya adalah homo (sesama jenis). Saya berteman baik 
dengan mereka-mereka, it‟s okay, namun yang menyangkut peribadatan 
saya katakan bahwa “mohon maaf gereja menolak keadaan kamu jika 
kamu datang untuk melakukan peribadatan dengan mengenakan pakaian 
wanita”, di luar gereja itu adalah hak kamu, namun di gereja tidak.  

Lanjut ketika ditanya persoalan bagaimana pandangan beliau terkait 

dengan waria yang seringkali mangkal tersebut dan bagaimana saran untuk pihak 

pemerintah terhadap kejadian itu, ia menjawab: 

Yah saya juga bisa lah merasakan apa yang dirasakan masyarakat, terlebih 
di taman bunga situ, tempat biasa mereka (waria) mangkal kan memang 
pusat keramaian. Khawatirnya, nanti adek-adek ada yang meniru, atau 
bahkan mereka diledekin, atau kemungkinan lain seperti mereka membuka 
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jasa pelayanan prostitusi, dan hal-hal lain seperti memakai obat-obatan 
terlarang, narkoba. Biasanya kan mereka yang waria itu hidupnya dekat 
dengan narkoba. Jadi saran saya pribadi, pemerintah bisa menegur mereka 
dan membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Dan kalaupun semisal 
ada dari waria di Kabupaten Bone yang beragama Protestan, kami dari 
pihak gereja siap membantu pemerintah untuk memulihkan iman mereka 
kepada Tuhan. 

3. Pemuka Agama Kristen Katolik (John Da Cunha)
22

 

John Da Cunha atau biasa disapa dengan pastor John adalah seorang pastur 

agama Katolik di gereja Katolik Darah Mulia Kristus Kabupaten Bone. Ia telah 

diamanahi sebagai pastur selama kurang lebih 35 tahun lamanya. Beliau 

merupakan lulusan magister sekolah hukum gereja Katolik di Universitas Thomas 

Aquino Roma, Italia. Beliau juga sedang menjalani karir sebagai salah satu 

perwakilan agama Katolik pada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) 

cabang Soppeng dan Makassar, Sulawesi Selatan. 

Terkait dengan waria atau yang saat ini lebih familiar dikenal istilah 

LGBT merupakan suatu yang ditolak (tidak diakui) oleh ketentuan hukum gereja 

agama Katolik berdasarkan Alkitab. Seperti yang terungkap dalam ucapannya: 

Yang namanya lesbian, homoseks, maupun waria semua ditolak. Ini 
berdasar pada hukum gereja Katolik itu disebutkan berdasarkan sabda 
Alkitab. Hal ini digambarkan pada ayat “bahwa perkawinan itu merupakan 
persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita”. Bukan 
antara pria dengan pria ataupun wanita dengan wanita. Tidak ada yang 
ditengah-tengahnya. Dalam gereja Katolik sama sekali tidak membenarkan 
waria yang dimaksudkan itu. Baik gender ataupun juga perbuatannya yang 
menyerupai wanita. Alkitab juga mencantumkan bahwa Allah 
menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, diciptakan untuk bersama 
beranak cucu. 

Dilain sisi, secara moral agama Katolik menolak mereka yang 

menyebutkan diri sebagai seorang waria ataupun LGBT, namun sebab faktor 

kemanusiaan, agama Katolik tetap menghargai juga menghormati kelompok 

tersebut. Sebagaimana ucapan beliau: 

Secara moral Katolik itu ditolak, tetapi karena mereka merupakan 
manusia-manusia yang hidup dalam kondisi kurang baik, Tuhan telah 
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menciptakan mereka dalam keadaan seperti itu, penciptaan Allah, karena 
unsur-unsur genetik di dalam tubuh mereka. Waria dan LGBT tersebut 
tidak boleh kita menolak mereka, kita tetap menerima mereka sebagai 
sesama saudara kita, dan mengarahkan mereka supaya mereka bisa 
kembali hidup normal sebagaimana mestinya.  

Gereja Katolik mempunyai upaya khusus untuk kasus-kasus penanganan 

seperti waria. Seperti ketika ditanya seputar hal tersebut, Pastur John menjawab: 

Upaya dari gereja banyak, lewat ruang-ruang pelayanan pastoral dari pihak 
gereja pada tingkat-tingkat paravial ataupun di tingkat-tingkat persipan itu 
ada. Itu masuk pula dalam komisi keluarga. Komisi keluarga itulah salah 
satu wadah dari pihak keluskupan gereja menangani salah satu kelompok 
seperti (waria) itu. Mereka yang punya kecenderungan wanita dan juga 
punya bakat merias, maka mereka itu diarahkan untuk belajar ke salon atau 
disiapkan orang-orang Katolik yang lain sebagai tenaga-tenaga pengajar 
untuk mereka. Ini dilakukan agar mereka memiliki keterampilan tersendiri 
sebagai bekal hidup mencari makan. Disamping itu kalau bisa kami juga 
berupaya untuk melepaskan mereka dari kelompok waria tersebut. Kita 
harus bina, kita dampingi. Mereka yang waria dan ingin dibina, kami 
masukkan ke dalam kelompok binaan. Biasanya mereka dibina secara rutin 
sekali sepekan oleh pastor. Agama Katolik peduli terhadap mereka. 
Mereka tidak kita biarkan, terlebih kita buang. Kita arahkan secara baik 
supaya tidak semakin berkembang. 

Sama halnya dengan agama Protestan, dalam hal peribadatan khususnya di 

gereja, agama Katolik juga melarang mereka yang waria tersebut datang 

melaksanakan ibadah dengan tampilan sebagai perempuan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Pastor John berikut: 

Mereka (waria) secara pribadi tetap diperkenankan datang ke gereja 
beribadah, mereka tidak dilarang, kecuali jika mereka berpakaian seperti 
wanita, nah kalau itu dilarang. Kalau dia datang sebagai laki-laki dan 
berpenampilan laki-laki yah boleh-boleh saja. Karena dia bisa mendapat 
cemoohan dan pasti dia merasa bahwa ini tidak cocok untuk saya datang 
beribadah. Saya punya beberapa teman laki-laki dengan agama yang sama 
yaitu Katolik punya kecenderungan seperti wanita, saya menyuruh mereka 
untuk bekerja, sehingga dengan begitu mereka bisa sedikit lupa dengan 
hawa nafsu tersebut. Kau punya naluri kewanitaan, salurkan saja lewat 
pekerjaan yang biasa dikerjakan wanita, tapi jangan untuk hasrat 
seksualmu. Saya katakan bahwa kamu ini laki-laki, jangan berperilaku 
seperti itu (seperti wanita). Saya tidak ingin melihat mereka berkeliaran 
dimana-mana apalagi sampai membentuk kelompok-kelompok. Jika 
mereka hidup bersama dengan kedok untuk saling menguatkan, itu hanya 
istilah yang menutupi tabiat mereka, karena bila sudah tinggal bersama 
maka ujung-ujungnya juga akan saling memuaskan hasrat seksualitas 
mereka. Jika itu sudah terjadi maka akan menyebabkan dan menyebarkan 
penyakit berbahaya seperti AIDS itu. 
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Melihat kondisi waria yang semakin hari semakin merajalela di wilayah 

Kabupaten Bone, secara pribadi Pastor John memberikan saran kepada pihak 

pemerintah untuk memberi perhatian khusus kepada waria, seperti dengan 

memberikan wadah pengembangan diri. Sebagaimana dalam ucapannya: 

Yah terkait hal itu pemerintah harus memberi wadah, itu satu. Pemerintah 
harus memberi perhatian untuk mereka sadar akan jati diri, apakah mereka 
ini laki-laki atau perempuan dan juga sebagai tempat untuk mereka 
mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua 
adalah pemerintah tidak boleh membiarkan mereka berkeliaran di jalanan, 
di muka umum.  

Meski Protestan dan Katolik merupakan agama dengan aliran yang 

berbeda, namun secara prinsip mereka memiliki kesamaan yakni mempercayai 

dan mengakui Yesus sebagai Tuhan, meyakini Trinitas, dan Alkitab sebagai kitab 

hukum agama mereka. Begitu pula terkait dengan waria, kedua agama tersebut 

memiliki kesamaan hukum dari dasar Alkitab yang sama, yakni menolak perilaku 

waria.  

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‟ah pandangan hukum agama 

Protestan dan Katolik dapat dikatakan sama dengan syariat (hukum Islam). 

Pertama, penjelasan pada Alkitab Kej. 1:27 agama Protestan dan Katolik tentang 

penciptaan manusia yang hanya diciptakan berdasarkan dua jenis yakni laki-laki 

dan perempuan (tidak ada selainnya), sesuai dengan dalil hukum Islam tentang 

penciptaan jenis manusia. Hal ini tertera dalam QS al-Hujurat/49: 13 yaitu: 

َْثٰٗ  اُ َّٔ ٍْ ذَكَسٍ  كُىْ يِّ ُٰ اَ انَُّاسُ اََِّا خَهقَْ  ....يٰٰٓايَُّٓ

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan....

23
 

Kedua, masih berkaitan dengan penggalan ayat sebelumnya dalam Alkitab 

Kej. 1:27, bahwa manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan adalah 

bukan tanpa maksud, namun penciptaan tersebut bertujuan agar manusia dapat 
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saling berhubungan satu dengan lainnya dan melengkapi dalam kasih. Hal ini juga 

memiliki kesamaan maksud dalam penciptaan manusia dalam syariat (hukum 

Islam), yakni laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling mengenal, 

membentuk tali kasih yang kuat (mitsaqan ghalizhan), dan melakukan regenerasi. 

Terkait dengan anjuran untuk menikah dan memiliki keturunan, dalam maqāṣid 

al-syarī‟ah ketentuan ini masuk dalam kategori hifz al-nasl atau pemeliharaan 

agama dalam aspek keturunan. Hal ini dijelaskan masih dalam penggalan ayat 

yang sama yaitu pada QS al-Hujurat/49: 13 dan juga terdapat pula dalam ayat 

lainnya pada QS al-Qiyamah/75: 39 berikut: 

كُىْ  ُٰ اَ انَُّاسُ اََِّا خَهقَْ ِ يٰٰٓايَُّٓ ُْدَ اّللّٰ ٌَّ اكَْسَيَكُىْ عِ ا ۚ اِ ْٕ قثَاَۤى ِمَ نتِعََازَفُ َّٔ تاً  ْٕ كُىْ شُعُ ُٰ جَعَهْ َٔ َْثٰٗ  اُ َّٔ ٍْ ذَكَسٍ  يِّ

َ عَهيِْىٌ خَثيِْسٌ  ٌَّ اّللّٰ  اتَْقٰىكُىْ اِۗ

Terjemahnya: 

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agara kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah orang 
yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Mahateliti.

24
 

 ۗٗ َْثٰ الُْْ َٔ كَسَ  ٍِ انرَّ جَيْ ْٔ ُُّْ انزَّ  فجََعَمَ يِ

Terjemahnya:  

Lalu Dia (Allah) menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
25

 

Ketiga, aturan hukum iman Protestan dan Katolik yang memberikan 

larangan kepada jemaat-nya untuk berpakaian dan berperilaku menyerupai lawan 

jenis seperti laki-laki yang meniru perempuan maupun sebaliknya, hal ini 

memiliki kesamaan hukum dengan hukum Islam sendiri. Hasil wawancara dengan 

kedua narasumber (pemuka agama Protestan dan Katolik) didapatkan informasi 

bahwa alasan pelarangan tersebut dikarenakan dalam hukum iman mereka 
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penyerupaan terhadap lawan jenis merupakan suatu hal yang dibenci oleh Tuhan. 

Sama dengan syariat, perilaku penyerupaan terhadap lawan jenis juga dilarang 

karena hal tersebut dibenci oleh Allah swt. dan apabila dikerjakan maka akan 

mendapat laknat. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis:  

هُمَا قاَلَ:  لَعَنَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
تَشَبِّهِيَن مِنَ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ، 

ُ
هَاتِ مِنَ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ الم تَشَب ِّ

ُ
 26وَالم

Artinya: 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita 

dan wanita yang menyerupai laki-laki. (HR. Bukhari) 

Terkait mengenai penyerupaan dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Ibnu 

Hajar rahimahullah bahwa penyerupaan yang dimaksudkan yakni terkait sesuatu 

yang menjadi kefitraan perempuan, seperti pakaian, aksesoris, perilaku, dan lain 

sebagainya, bukan terkait dengan penyerupaan dalam perkara-perkara kebaikan 

yang bisa saja dilakukan pula oleh laki-laki.
27

 Adapun perkataan Ibnu Hajar 

yakni: 

كُلِّ شّيْ ءٍ لَكِنْ عُرِفَ مِنَ الَْْدِلَّةِ الُْْخْرَى أَنَّ   ظاَ ىِرُ اللَّفْظِ الزَّجْرُ عَنِ التَّشَبَّوِ فِ 
فَاتِ وَالْْرَكََاتِ وَنََْوِ ىَالَا التَّشَبُّوُ فِ أمُُورِ الَْْيِْ الْمُرَا دَ التَّشّبُّوُ فِ الزِّيِّ وَبَ عْضِ الصِّ  

Artinya:  

Larangan keras terhadap perbuatan at-tasyabuh (laki-laki yang menyerupai 
perempuan begitupun sebaliknya) dalam segala hal. Namun telah diketahui 
dari dalil-dalil lain bahwasanya yang dimaksudkan adalah larangan at-
tasyabuh dalam hal pakaian, sifat, gerakan, dan semisalnya; bukan 
penyerupaan dalam perkara-perkara kebaikan. 

Telah diketahui bersama bahwa segala apapun ketentuan Allah swt. 

termasuk larangan untuk melakukan at-tasyabuh (penyerupaan) terhadap lawan 

jenis tidak lain adalah dengan maksud kemaslahatan manusia itu sendiri, 
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Imam an-Nawawi, Riyadhush Shalihin, Terj. Izzun Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2018), 

h. 981-982. 

27
Ustadz Abu Isma‟il Muslim al-Atsari, “Larangan Menyerupai Lawan Jenis”, 

almanhaj.or.id. 2016. https://almanhaj.or.id/7309-larangan-menyerupai-lawan-jenis.html (31 

Desember 2022). 
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sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu sedang manusia tidak 

mengetahui, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya pada QS al-Bāqarah/2: 

216. 

...ۗ  ٌَ ْٕ ًُ َْتىُْ لَْ تعَْهَ اَ َٔ ُ يعَْهىَُ 
اّللّٰ َٔ  ࣖ 

Terjemahnya: 

...Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
28

 

Keempat, menurut pandangan iman Protestan dan Katolik meski waria itu 

dilarang karena merupakan perilaku yang dibenci oleh Tuhan, namun mereka 

tidak serta merta mendiskriminasi waria. Mereka tetap menilai waria sebagai 

manusia yang juga layak untuk dihargai, dihormati, dan dikasihi sebagaimana 

manusia lainnya. Perilaku memanusiakan waria pada agama Protestan dan juga 

Katolik merupakan perintah Tuhan mereka yang terdapat dalam Alkitab Matius 

22 : 39, yaitu yang menyatakan bahwa “kasihilah sesamamu manusia seperti 

dirimu sendiri”.  

Memanusiakan manusia tanpa pandang bulu dalam syariat disebut dengan 

tasāmuḥ
29

, dan dalam maqāṣid al-syarī‟ah hal tersebut masuk dalam kategori hifz 

al-nafs yaitu perlindungan pada aspek kejiwaan (manusia). Adapun dalil yang 

menjelaskan hal ini terdapat dalam beberapa ayat Alquran, seperti yang termaktub 

pada QS al-Mā‟idah/5: 8, QS al-Hujurat/49: 12, dan QS an-Nahl/16: 90 berikut. 

ا ۗ... ْٕ  الََّْ تعَْدِنُ
وٍ عَهٰٰٓٗ ْٕ ٌُ قَ لَْ يجَْسِيََُّكُىْ شَُاَٰ َٔ   ۖ  ٖ ٰٕ َٕ اقَْسَبُ نهِتَّقْ اۗ ُْ ْٕ  ....اعِْدِنُ

Terjemahnya: 

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada 
takwa.

30
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ا كَثيِْسًا ْٕ ٍَ اٰيَُُٕا اجْتَُثُِ اَ انَّرِيْ لَْ يغَْتةَْ تَّعْضُكُىْ  يٰٰٓايَُّٓ َٔ ا  ْٕ ضُ لَْ تجََضَّ َّٔ ٍِّ اثِْىٌ  ٌَّ تعَْضَ انظَّ  اِ
 ٍِّ ٍَ انظَّ يِّ

 َّٕ َ تَ
ٌَّ اّللّٰ َ اِۗ

اتَّقُٕا اّللّٰ َٔ  ُِۗ ْٕ ًُ ْْتُ ِّ يَيْتاً فكََسِ ٌْ يَّأكُْمَ نحَْىَ اخَِيْ حِيْىٌ تعَْضًاۗ ايَحُِةُّ احََدُكُىْ اَ  ابٌ زَّ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! 
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari 
kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing 
sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan 
daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. 
Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat 
lagi Maha Penyayang.

31 

 ُْ ًُ انْ َٔ ٍِ انْفحَْشَاۤءِ  ٗ عَ ٰٓ ُْ يَ َٔ ايِْتاَۤئِ ذِٖ انْقسُْتٰٗ  َٔ  ٌِ حْضَا الِْْ َٔ َ يأَيُْسُ تاِنْعَدْلِ 
ٌَّ اّللّٰ انْثغَْيِ يعَِظكُُىْ اِ َٔ كَسِ 

 ٌَ ْٔ سُ  نعََهَّكُىْ ترََكَّ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan 
memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, 
kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar 
kamu selalu ingat.

32
 

Kelima, hasil wawancara dengan pemuka agama Protestan dan Katolik 

diperoleh pula informasi bahwasanya mereka tidak sebatas menghargai dan 

menghormati waria, namun mereka juga memberi kasih Tuhan melalui 

pendekatan humanis dengan mengadakan dan membuka komisi keluarga dan jalur 

percakapan pastoral. Wadah ini difungsikan untuk memulihkan kembali kekuatan 

iman waria tersebut. Selain itu difungsikan pula sebagai wadah untuk 

mengeksplorasi minat dan bakat keperempuanan yang dimiliki waria, namun tetap 

dalam prinsip kelaki-lakiannya. Langkah-langkah tersebut ditempuh oleh gereja 

agama Protestan dan Katolik secara garis besar adalah bertujuan untuk 

mengembalikan fitrah para waria tersebut. Sebagaimana dasar yang mereka 

pegang dalam Alkitab Matius 22 : 39. 

Alkitab Matius 22 : 39 seolah memberi maskud bahwa manusia 

diperintahkan tidak hanya untuk saling menghargai, namun juga tolong menolong 
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dalam kebaikan. Prinsip tolong menolong dalam kebaikan tersebut juga menjadi 

salah satu perintah dalam syariat, sebagaimana yang tertuang dalam dalil QS al-

Mā‟idah/5: 2. 

 َ
ٌَّ اّللّٰ َ اِۗ

اتَّقُٕا اّللّٰ َٔ   ٌِ ا َٔ انْعُدْ َٔ ثْىِ  ا عَهَٗ الِْْ ْٕ َُ َٔ لَْ تعََا َٔ   ٖ ٰٕ انتَّقْ َٔ ا عَهَٗ انْثسِِّ  ْٕ َُ َٔ تعََا َٔ   شَدِيْدُ انْعِقاَبِ ۖ  

Terjemahnya: 

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan.

33
 

Niat gereja Protestan dan Katolik tersebut membentuk wadah konsultasi 

dengan waria merupakan bentuk-bentuk upaya pertolongan dalam iman, dan 

sebagai bentuk nyata bahwa pihak gereja dan agama tidak serta merta 

membiarkan mereka berada dalam jalur yang salah. Upaya saling mengingatkan 

tersebut juga sama dengan anjuran syariat dan dalam maqāṣid al-syarī‟ah, upaya 

ini masuk dalam kategori hifz al-nafs yakni perlindungan dan pemeliharaan atas 

jiwa (manusia). Terkait hal ini dalil penunjukannya tercantum pada QS adz-

Dzaariyaat/51: 55. 

 ٍَ ؤْيُِيِْ ًُ ُْفعَُ انْ كْسٰٖ تَ ٌَّ انرِّ ِ سْ فاَ ذَكِّ َٔ 

Terjemahnya: 

Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu 
bermanfaat bagi orang-orang mukmin.

34
 

4. Pemuka Agama Buddha (Gede Widiamita)
35

 

Lain halnya dengan berbagai kesamaan hukum antara agama Protestan dan 

Katolik dengan Islam, pandangan hukum yang berbeda tentang waria datang dari 

agama Buddha. Diperoleh informasi melalui sesi wawancara dengan Romo Gede 

Widiamita seorang Pandhita agama Buddha di Kabupaten Bone, yang saat ini 

sudah lebih dari 28 tahun lamanya bermukim di Kabupaten Bone bahwa beliau 
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memang seringkali mendapati waria di sekitar masyarakat, seperti yang 

diungkapkannya: 

Iya saya biasa dan seringkali lihat, lihatnya seperti di jalan atau yang itu 
acara perayaan hari jadi Bone. Bissu yang seperti waria kan? 

Lanjut beliau memberikan jawaban dalam pandangan agama Buddha 

terkait waria, seperti pernyataannya: 

Orang itu berbeda kelas itu karena perbuatan sebenarnya. Jadi jika 
perbuatan orang buruk misalnya, kehidupannya tidak terjaga, tidak 
bermoral, itu yang membedakan orang tinggi atau rendah. Jadi bukan 
wujud dari kelahirannya sebagai apa dan seperti bagaimana wujudnya. 
Misalnya gini kalau si waria-nya baik yah, dia tidak mengganggu orang, 
tidak membunuh, tidak berbohong, tidak menyakiti, bisa menjaga 
ucapannya, tidak mempermalukan dirinya maupun orang lain, itu 
terhormat. Contoh halnya misal seperti saya, saya kan bisa dikata normal 
yah, namun jika sikap saya melanggar sila, panca sila Buddhis yaitu 
berlatih tidak membunuh, berlatih tidak mencuri, berlatih tidak berbuat 
asusila, berlatih tidak berbicara yang salah, berlatih tidak meminum yang 
dilarang, mabuk-mabukan, maka saya tidak terhormat, tidak berharga. Jadi 
ini bukan masalah kelahirannya, apa kah dia orang pendek, orang cacat, 
tapi ketika dia bisa menjaga hidupnya pada lima sila Buddhis itu dia 
terhormat.    

Berdasarkan keterangan Romo Gede tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dalam agama Buddha yang menjadi patokan tinggi ataupun rendahnya derajat 

manusia dalam agama adalah yang taat pada aturan Dharma (ajaran kebaikan) 

lima sila. Seperti halnya dalam syariat, manusia memiliki kesamaan kedudukan di 

mata Allah swt., namun keimanan dan ketakwaan yang membedakan derajat 

manusia dengan manusia lainnya di hadapan Allah. Sebagaimana firman Allah 

swt. dalam penggalan QS al-Hujurat/49: 13. 

ُْدَ ... ٌَّ اكَْسَيَكُىْ عِ ِ اتَْقٰىكُىْ ۗۖۚ اِ  ....اّللّٰ

Terjemahnya: 

...Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa....

36
 

Imam Muhammad bin „Ali Asy Syaukāni berkata dalam karyanya tafsir 

Fatḥ al-Qādir mengenai ayat ini, “Sesungguhnya yang paling mulia diantara 
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kalian (manusia) adalah yang paling bertakwa, Dialah yang memiliki kemuliaan 

tertinggi di sisi Allah swt.”. (Fatḥ al-Qādir, 7: 20) 

Agama Buddha mengenal dan menaati lima sila atau juga disebut dengan 

PAŇCASĪLA. PAŇCASĪLA ini sebagai pegangan hidup beragama umat Buddha. 

Diantara lima sila  tersebut adalah sebagai berikut:
37

 

1. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup, 

2. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak 

diberikan (mencuri), 

3. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila, 

4. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong, 

5. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman keras, barang madat 

(memabukkan) yang menyebabkan lemahnya kesadaran. 

Menurut pandangan agama Buddha, orang-orang yang saat ini hidupnya 

bermasalah ataupun hidup dalam keadaan tidak normal, tidak seperti yang pada 

umumnya orang lain alami atau rasakan contohnya waria, diyakini bahwa pada 

kehidupan sebelumnya ia pernah melakukan suatu kejahatan besar yang 

menyebabkan orang tersebut terlahir berbeda (buruk). Buddha mengenal 31 

tingkatan alam kehidupan. Dimana kehidupan dibagi atas 4 alam rendah, 1 alam 

manusia, 6 alam dewa, alam brahma yang berbentuk ada 16, dan alam brahma 

(alam cahaya) yang tanpa bentuk ada 4. Seperti yang telah diungkapkan oleh 

Romo Gede berikut ini: 

Manusia itu kan bukan lahir sekarang saja, ada yang sekarang, ada yang 
lalu, terus apa yang kita lakukan saat ini akan mengkondisikan apa yang 
akan datang. Jadi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi jika saat ini 
dia waria, bisa jadi dalam kehidupan lampaunya itu dia menyimpang. 
Hidupnya menyimpang. Misal kata menggangu istri atau suami orang, 
macam-macam jenis kejahatan lainnya yang ia lakukan, akhirnya dia lahir 
dalam kondisi yang tidak normal. Buktinya ada yang lahir normal kok! 
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Artinya dalam kehidupan sebelumnya dia terjaga. Karma yang dia rasakan 
saat ini bukan dampak dari kejahatan yang diperbuat keluarganya ataupun 
orang terdekatnya, tapi karena kelakuan yang ia lakukan sendiri. Oleh 
karena Buddhis meyakini 31 tingkatan alam kehidupan, yaitu 4 alam 
rendah, 1 alam manusia, 6 alam dewa, alam brahma yang berbentuk ada 
16, dan alam brahma (alam cahaya) yang tanpa bentuk ada 4. Nah bumi 
masuk dalam tingkatan alam manusia, oleh karena itu si waria tadi bisa 
jadi telah melakukan kejahatan di alam rendah yang sebelumnya. 

Berbeda dengan definisi karma yang umumnya dikenal, karma dalam 

agama Buddha memberikan definisi bahwa apa yang engkau tanam maka itu pula 

yang akan engkau tuai. Bagaimana bentuk perbuatan seorang manusia kepada 

dirinya maupun kepada orang lain, maka seperti itu pula bentuk balasan yang akan 

ia dapatkan sendiri. Karma yang biasanya dipahami oleh kebanyakan orang adalah 

buah perbuatan buruk yang dilakukannya ataupun garis keturunannya lakukan, 

maka semua akan mendapat imbas dari perbuatan buruk tersebut. Agama Buddha 

tidak meyakini karma yang demikian. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa karma 

itu tidak datang dari perbuatan orang lain, namun dari perbuatan baik maupun 

buruk diri seseorang itu sendiri. 

Sebagaimana definisi Buddha bahwa setiap perbuatan manusia akan 

memperoleh imbalan sesuai dengan apa yang telah ia perbuat, hal ini memiliki 

kesamaan prinsip dengan sistem pembalasan amal (baik dan buruk) dalam hukum 

Islam. Beberapa dalil dalam Alquran menjelaskan terkait hal ini yaitu seperti yang 

tercantum dalam QS al-Isra‟/17: 7 dan QS ar-Rahman/55: 60. 

ٌْ اصََأتْىُْ فهََٓاَۗ  اِ َٔ َْفضُِكُىْ ۗ ُْتىُْ لَِْ ُْتىُْ احَْضَ ٌْ احَْضَ  ....اِ

Terjemahnya: 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. 
Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu 
sendiri....

38
 

 ٌُۚ حْضَا ٌِ الَِّْ الِْْ حْضَا  ْمَْ جَزَاۤءُ الِْْ

Terjemahnya: 

Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan (pula).
39
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Dijelaskan pula pada kaidah fikih bahwa amal itu tergantung pada niatnya, 

jika niatnya baik maka balasan atas amal perbuatannya pun akan memperoleh 

kebaikan, begitupun sebaliknya. Adapun bunyi kaidahnya adalah: 

40االْمُُورُ بِِقَاصِدِىَ 
 

Artinya: 

Setiap perkara tergantung pada niatnya. 

Dari hasil wawancara ketika ditanya mengenai perbuatan waria yang 

meniru gaya perempuan apakah masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang 

ataupun tidak, Romo Gede menjawab bahwa dalam agama Buddha hal itu bukan 

sesuatu yang melanggar. Lanjut dijawab oleh Romo Gede bahwa perbuatan 

dikatakan melanggar agama itu adalah ketika manusia melanggar PAŇCASĪLA 

(lima sila) Dharma Buddha. Maka apabila manusia tidak melakukan pelanggaran 

terhadap lima sila tersebut, maka manusia tersebut dikatakan terhormat. Tidak 

terkecuali waria. Adapun pernyataannya sebagai berikut: 

Kalau perbuatan tidak benar itu definisinya kalau dia melanggar kelima 
sila tadi. Jadi tidak hanya waria. Siapapun yang hidupnya melanggar 
pancasila Buddhis maka dia termasuk tidak terhormat, tidak berharga. Apa 
yang terjadi pada waria saat ini, itu kan sebab lampau. Selama dia 
melaksanakan kelima sila Buddhis maka dia termaafkan. Dan jika 
senantiasa mentaati kelima sila tersebut, dia bisa dikatakan sebagai waria 
yang baik, waria yang terhormat. Waria itu kan mengenai naluri yang ia 
bawa sejak ia lahir, sudah sedari lahirnya begitu. Mengenai kewariaannya, 
itu bukan masalah. Kita pun yang terlihat normal, bisa jadi tidak dikatakan 
orang jahat, tidak terhormat jika melanggar unsur lima sila Buddhis. Jika 
waria tidak berbuat salah maka dia tidak bisa disalahkan atas apapun. 
Tidak ada paksaan dalam agama Buddha untuk mengembalikan waria ke 
ajaran Dharma (ajaran kebaikan). Itu lah fungsinya PAŇCASĪLA adalah 
supaya dia si waria itu bisa merenungi diri kembali dengan sendirinya. 
Kita tidak boleh serta merta menyuruh dia untuk “ayolah kembali ke 
ajaran Dharma”, kecuali mereka sendiri yang minta kepada kita untuk 
diajar dan dikembalikan. 
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Berdasarkan pernyataan Romo Gede tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

dalam agama Buddha perbuatan waria yang melakukan peniruan gaya ataupun 

perilaku terhadap perempuan adalah bukan suatu bentuk kesalahan. Waria 

sekalipun bisa dikatakan terhormat dan memiliki kedudukan yang baik dalam 

ajaran Dharma bila ia taat pada PAŇCASĪLA. Waria dianggap sebagai naluri 

yang dibawa sejak ia lahir di dunia tanpa dibuat-buat, oleh karena alasan ini pula 

waria tidak dinilai bersalah dalam ajaran Buddha, sebab mereka dilahirkan sudah 

dalam bentuk yang seperti itu.  

Pandangan ini kontradiktif dengan bagaimana syariat memandang waria. 

Hukum Islam menilai bahwa waria sebagai suatu perilaku yang tidak semestinya 

dilakukan (salah), hal ini bukan tanpa dasar ataupun alasan yang berarti. Syariat 

menilai bahwa selain karena adanya larangan peniruan terhadap lawan jenis dalam 

nash, namun juga dikarenakan waria itu sendiri banyak menuai implikasi negatif 

jika keberadaannya terus dibiarkan.  

Salah satu dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan adalah kerusakan 

pada pemeliharaan jiwa manusia (hifz al-nafs). Hal ini disebabkan karena waria 

merupakan penyumbang terbesar penyebaran penyakit HIV/AIDS (khususnya di 

Indonesia). Hal tersebut sesuai dengan hasil survei tahun 2018 yang menyatakan 

bahwa sebanyak 60% penyebaran HIV/AIDS di Indonesia disebabkan oleh 

perilaku LSL (Lelaki Seks Lelaki),
41

 yang biasanya dilakukan oleh para waria. 

Akibat dari penyakit inilah yang nantinya dapat merenggut banyak jiwa. Ini 

merupakan satu dari banyaknya  maqāṣid al-syarī‟ah sehingga syariat melarang 

manusia untuk berperilaku waria. Adapun dalil larangan untuk melakukan 

peniruan terhadap lawan jenis terdapat dalam HR Bukhari Nomor 5885 berikut.  
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هُمَا قاَلَ:  لَعَنَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
تَشَبِّهِينَ 

ُ
هَاتِ مِنَ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ الم تَشَب ِّ

ُ
42 مِنَ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالم

  

Artinya: 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita 

dan wanita yang menyerupai laki-laki. 

D. Analisis Maqāṣid Al-Syarī’ah Terhadap Pandangan Pemerintah 

Kabupaten Bone Tentang Banalitas Performa Waria di Ruang Publik   

Adapun deskripsi individual dari setiap narasumber berdasarkan data hasil 

wawancara adalah sebagai berikut. 

1. Kecamatan Tanete Riattang Timur (A. Amry Amin)
43

 

A. Amry Amin merupakan sekretaris camat Tanete Riattang Timur yang 

sudah menjabat lebih dari 5 tahun lamanya. Sebelum menduduki jababatan 

tersebut, sebelumnya ia pernah menjadi staf di kecamatan yang sama dalam kurun 

waktu lebih dari 8 tahun lamanya. Sehingga disimpulkan bahwa beliau banyak 

mengetahui dan mengerti tentang keadaan dan kondisi masyarakat sekitar 

kecamatan tersebut. Terkait dengan hubungan antara waria dengan masyarakat 

sekitar beliau menjawab: 

Sampai saat ini saya melihat bahwa waria dengan masyarakat sini itu baik-
baik saja nak. Hubungannya terjalin sebagaimana orang normal pada 
umumnya, seperti tidak ada perbedaan. Malah mereka satu sama lainnya 
berteman sangat baik. Mereka berteman akrab. 

Berbagai bentuk performa waria yang terjadi di wilayah kecamatan Tanete 

Riattang Timur salah satunya adalah penyanyi dan penari musik electone ternyata 

sudah menjadi hal yang biasa disaksikan oleh masyarakat sekitar. Justru 

dikarenakan sudah dinilai biasa, maka warga tidak merasa keberatan ataupun 
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terganggu terhadap mereka. Sebagaimana dalam pernyataan bapak A. Amry Amin 

berikut ini: 

Karena kedekatan yang sudah terjalin tadi, maka masyarakat juga mudah 
untuk menerima berbagai kegiatan yang mereka lakukan ataupun yang 
melibatkan mereka. Saking lumayan seringnya waria berkegiatan, 
sehinggan warga disini juga sudah terbiasa. Hal-hal begini memang 
terlihat wajar disini. Nah... karena sudah terbiasa makanya warga tidak ada 
yang merasa keberatan ataupun terganggu. Sampai saat ini pun selama 
saya disini tidak ada yang datang melapor, baik terusan dari kelurahan 
ataupun warga yang langsung datang karena merasa terganggu atau 
keberatan sama kegiatan waria.  

Ketika ditanya mengenai kedekatan waria dengan masyarakat yang dapat 

dikatakan sangat akrab (di luar dari kewajaran) tersebut apakah tidak 

mengkhawatirkan kedepannya. Pertanyaan ini dijawab terbata-bata oleh beliau 

seperti pernyataannya yakni: 

Kalau khawatir yah khawatir nak. Jangan sampai nantinya banyak 
menimbulkan masalah. Namun apa mau dikata karena masyarakat sendiri 
tidak merasa terganggu. Jadi kami sebagai pemerintah yang melayani 
masyarakat, selama masyarakat tidak merasa terganggu maka kami pun 
tidak akan mengganggu pihak waria tersebut. Bagaimana pun juga waria 
itu kan manusia biasa yang juga butuh hidup dan bergaul seperti kita ini 
yang dibilang normal. Lagian kita juga susah untuk bergerak nak, karena 
ada HAM yang melindungi hak mereka. Susahki bertindak nak. Bisa saja 
nanti serba salah ki. 

2. Kecamatan Tanete Riattang (Andi Kumala Dewi Salahuddin)
44

 

Andi Kumala Dewi Salahuddin merupakan camat di wilayah Tanete 

Riattang yang saat ini telah lebih dari 2 tahun menjabat sebagai camat definitif, 

setelah sebelumnya sempat menjabat sebagai pejabat sementara (PLT). Meski 

terbilang masih baru menjabat sebagai camat di wilayah tersebut, namun 

kevalidan data terkait masyarakat setempat dapat dipertanggung jawabkan, 

dikarenakan beliau merupakan masyarakat asli wilayah tersebut yang telah 

bermukim selama 9 tahun terakhir.  
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Ditanya terkait bagaimana kehidupan waria di wilayah kecamatan Tanete 

Riattang dan bagaimana interaksi mereka dengan warga setempat, beliau 

mengutarakan bahwa: 

Beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan pertemuan dengan 
pihak Puskesmas kecamatan terkait dengan penanganan HIV/AIDS. Di 
Kabupaten sendiri memiliki KPA yakni Komisi Penanganan AIDS. Dalam 
pertemuan tersebut pihak KPA mengatakan bahwa jumlah kasus AIDS di 
Kabupaten Bone meningkat, mengenai jumlah pastinya tidak 
dipublikasikan, saya sendiri di wilayah kecamatan Tanete Riattang tidak 
diberitahu persis berapa total jumlah atau persentasenya, info yang 
diberikan hanya itu. Nah beberapa waktu yang lalu juga saya ikut dalam 
pertemuan di hotel Novena juga membahas hal ini dengan pihak KPA, 
diperoleh data dari hasil dialog bahwa salah satu sumber penyakit ini 
adalah karena adanya hubungan seks gay, laki-laki dengan laki-laki. Nah 
waria kan memang sangat dekat dengan perilaku ini. Oleh karena itu, kami 
tidak memungkiri bahwa kami memiliki kekhawatiran tersendiri mengenai 
hal tersebut. Terkait interaksi waria dengan masyarakat, saya 
memperhatikan bahwa sejauh ini antara waria dengan masyarakat disini 
terlihat baik-baik saja, bahkan hubungan mereka hangat, dekat. 

Sama dengan kecamatan Tanete Riattang Timur, hubungan waria dengan 

masyarakat juga terbilang dekat, masyarakat juga telah terbiasa dengan berbagai 

performa yang ditunjukkan oleh para waria setempat. Tidak hanya itu, 

dikarenakan waria di wilayah tersebut kebanyakan bekerja sebagai perias wajah 

dan juga tukang cukur rambut, masyarakat banyak yang menggunakan jasa 

mereka. Kekhawatiran terhadap performa yang ditunjukkan terlihat mulai 

dibiarkan, ternyata juga pernah dirasakan oleh dua kepala lingkungan wilayah 

setempat. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Camat berikut ini: 

Just sharing yah.. waktu itu ada dua kepala lingkungan datang bertanya, 
apalagi setelah mereka tau data dari pihak Puskesmas terkait kasus AIDS 
tadi. Mereka berkata kalau waria-waria ini lama kelamaan kok makin 
banyak yah, makin eksis gitu. Dan mereka bertanya ke saya, “apa nih Bu 
yang harus dilakukan sebagai sanksi sosial terhadap mereka dari pihak 
pemerintah?”. Mereka meminta saya untuk tidak memberikan jasa 
pelayanan pemerintah terhadap waria-waria tersebut. Waktu itu saya 
mengatakan bahwa sebagai pejabat publik dan pelayan masyarakat itu 
harus hati-hati, tidak boleh gegabah dalam bertindak, kita melakukan atau 
tidak melakukan sesuatu itu harus ada dasar aturannya. Kalau tidak, berarti 
kita itu menyalahi. Saya katakan lagi, memperlakukan mereka ini yang 
dikatakan waria, tidak ada aturannya mereka tidak dilayani. Berbeda 
dengan aturan pemerintah terhadap kasus covid lalu, itu kan jelas 
aturannya dari pusat bahwa bagi siapa saja yang tidak suntik vaksin maka 
pemerintah daerah khususnya kami di kecamatan tidak dapat memberikan 
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pelayanan. Kalau ini dasarnya ada, kita bisa melakukan itu. Tetapi kalau 
sanksi sosial untuk itu tidak ada aturannya. Takutnya nanti kita gegabah 
kan. Itu bisa merusak, semisal merusak HAM lah begitu. Saya 
memberikan mereka pengertian bahwa banyaknya kasus AIDS tersebut 
selain kita tidak punya list siapa orangnya, anggota kami di kecamatan 
juga terbatas, SDM kami terbatas, dan kami tidak punya TUPOKSI untuk 
menggerebek mereka. Selain dua kepala lingkungan ini, sejauh ini dari 
pihak masyarakat sendiri belum ada yang melapor terkait hal tersebut.  

Terkait dengan hubungan para waria dengan masyarakat, Camat Tanete 

Riattang tersebut menjawab: 

Yah saya tentu memiliki kekhawatiran atau ketakutan tersendiri 
mengenahl hal ini. Namun sekali lagi, saya yang fungsinya sebagai pejabat 
publik tentu tidak boleh serta merta memberi aturan sendiri, tidak boleh 
gegabah. Saya harus mengambil dan memberikan berbagai pendapat, 
berbagai pandangan pihak-pihak yang ahli untuk mencari jalan keluar 
terhadap persoalan ini. Saya sebagai wakil pemerintah di wilayah ini tidak 
boleh bergerak tanpa ada perintah dari pusat.   

3. Kecamatan Palakka (Andi Sanawati)
45

 

Andi Sanawati merupakan pegawai kantor kecamatan Palakka. Selain 

sebagai pegawai di kecamatan, ia pun seorang warga asli di wilayah tersebut. 

Menurutnya sebagai orang yang telah lama berdomisili di kecamatan tersebut 

menilai bahwa meskipun waria yang tampak di khalayak secara kuantitas tidak 

begitu banyak, namun ia tidak memungkiri bahwa performa waria seperti halnya 

penyanyi musik electone memang kadang kala dipertunjukkan oleh para waria. 

Berikut ungkapannya melalui wawancara singkat: 

Kalau disini warianya terbilang tidak terlalu banyak, tapi memang kadang-
kadang menyanyi electone, tampil sebagai waria. Mereka berkelompok. 
Ada yang pekerjaannya pallamming-lamming sama pa make up. 

Ternyata tidak hanya profesi pallamming-lamming (pendekor baruga 

perkawinan), perias wajah, dan juga penyanyi musik electone yang digeluti waria 

di wilayah Palakka, namun juga ada yang berprofesi sebagai guru, tepatnya di 

sekolah tingkat menengah pertama. Meski waria tersebut pada saat menjalani 

tugas tetap menggunakan pakaian layaknya laki-laki, namun ketika di luar sekolah 

ia biasa menunjukkan identitas diri sebagai waria semisal memakai riasan wajah 
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ataupun bergabung dengan para waria. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Andi 

Sanawati berikut: 

 Ada juga yang pekerjaannya guru sekolah, guru SMP. Tapi kalau di dalam 
lingkungan sekolah tidak pakai ji baju perempuan atau pakai make up, di 
luar sekolah pih. Di luar sekolah kadang juga ikut gabung-gabung sama 
waria. 

Menurutnya hubungan waria dengan masyarakat terbilang harmonis, 

dikarenakan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dengan berbagai 

profesi yang waria kerjakan ataupun berbagai tampilan-tampilan hiburan yang 

mereka lakukan. Di kantor camat pun belum ada laporan tentang hal tersebut. 

Ungkap Ibu Andi Sanawati dalam sesi wawancara. 

Soal keberatan tidak ada. Harmonis saya lihat. Tidak ada warga yang 
sampai detik ini melapor atau di luar sana berkelahi dengan waria. Belum 
ada pih kejadian. 

4. Kecamatan Ulaweng (Niryati)
46

 

Ibu Hj. Niryati merupakan seorang KASI kantor camat Ulaweng pada 

bidang pemerintahan. Ia telah memegang amanah selama lebih dari 7 tahun 

lamanya. Selain telah memahami kecamatan Ulaweng melalui jalur pemerintahan 

di kantor camat, ia pun sudah memahami dengan sangat baik karakteristik 

masyarakat maupun lingkup kehidupan masyarakat setempat, hal ini dikarenakan 

beliau merupakan penduduk asli kecamatan tersebut. Beliau lahir dan besar di 

kecamatan Ulaweng. 

Saat ditanya seputar warga masyarakat terkhusus pada waria, ia menjawab 

dengan sangat lugas dan juga santai. Baginya tidak sulit untuk menjelaskan 

bagaimana keadaan masyarakat di wilayah tersebut. Dari hasil pengamatan dan 

juga pengalaman hidupnya di wilayah kecamatan Ulaweng, beliau membenarkan 

bahwa di wilayah tersebut waria banyak menunjukkan performa mereka.  
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Performa yang biasa ditunjukkan di publik yakni gerak jalan indah yang 

ditampilkan pada saat hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia, menari tari serre 

pada setiap perayaan hari jadi Kabupaten Bone, dan menyanyi di berbagai 

panggung-panggung hiburan desa atau kelurahan. Seperti yang diungkapkannya 

berikut ini: 

Waria banyak disini dek. Biasa tampil gerak jalan indah di acara tujuh 
belasan, kadang juga menari di perayaan hari jadi Bone, waria dari sini 
banyak di ambil. Dan ada juga yang makkelong lettong (penyanyi 
panggung). 

Tidak hanya pada performa yang biasa ditampilkan waria di ruang publik, 

waria di kecamatan Ulaweng terbilang berdaya. Mereka banyak membidangi 

berbagai profesi pekerjaan, seperti pallamming (pendekor baruga perkawinan), 

indo botting (pengasuh dan pembina adat perkawinan bugis), perias wajah, tukang 

salon, dan sebagai penyanyi musik band. Berikut pernyataan Ibu Nuryati yang 

disampaikan dengan menggunakan bahasa Bone: 

Disini dek banyak yang bekerja mallamming (tukang dekor baruga), indo 
botting (pengasuh dan pembina adat perkawinan bugis), merias pengantin 
juga ada, ada juga yang punya baruga lamming. Rata-rata juga punya 
usaha sewa baju pengantin sama merias pengantin sekaligus. Terbilang 
mampu disini semua warianya dek, ada semua kerjanya, tidak ada yang 
menganggur. Awalnya mereka rata-rata ikut-ikut sama perias atau 
pallamming¸nah lama-lama buka mi usaha sendiri. Ada juga yang punya 
kap salon. Ada juga yang ikut sama punya musik band. Banyak pokoknya. 

Terkait dengan hubungan waria-waria di kecamatan Ulaweng dengan 

masyarakat disimpulkan sangat baik dan harmonis satu sama lainnya. Bahkan 

menurut Ibu Nuryati selaku KASI pemerintahan kantor camat Ulaweng tersebut 

berdasarkan keterangan para pemuka agama di wilayah tersebut, hubungan 

pemuka agama dengan waria terjalin dengan baik tanpa ada diskriminasi ataupun 

tekanan yang diberikan oleh pemuka agama kepada para waria, maupun 

sebaliknya. Sebagaimana ucapannya menggunakan bahasa keseharian masyarakat 

Bone: 

Saya perhatikan dek hubungannya sangat baik, bahkan dengan pemuka 
agama pun bagus. Karena mereka tidak suka mengganggu. Selain itu 
karena di keseharian mereka memang jarang memakai baju perempuan, 
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kalau keluar pakai baju laki-laki jih, meski ada beberapa yang memang 
suka tampil seperti perempuan, tapi beberapa jih. Itu pun yang begitu di 
dalam salonnya jih tempatnya bekerja, tidak keluar, dan tidak 
mengganggu. Dan masyarakat sangat menerima dek. Buktinya banyak 
yang pakai jasanya potong rambut, sewa baju pengantinnya, panggil 
ma‟lettong (menyanyi), sewa sama pasang baruganya. Pokoknya dekat lah 
waria dengan masyarakat. Tidak ada pi yang protes sampai sekarang, 
jangankan dari masyarakat, dari pemuka agama saja alhamdulillah belum 
ada. 

Dari keterangan tersebut terdeskripsikan dengan sangat jelas betapa waria 

sangat dekat dengan masyarakat dan menjalin hubungan yang baik. Harmonisasi 

yang sudah tercipta tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada konflik ataupun 

keresahan yang dirasakan masyarakat sekitar kecamatan Ulaweng terhadap 

keberadaan, profesi, dan berbagai performa yang ditampilkan oleh para waria 

setempat. 

5. Kecamatan Mare (Arman Kahar)
47

 

Gambaran yang sama seperti yang terjadi di kecamatan Ulaweng juga 

ditemukan di kecamatan Mare. Berdasarkan hasil wawancara yang sangat dinamis 

dan hangat dengan bapak Arman Kahar selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian 

kantor kecamatan Mare diperoleh informasi bahwa waria di kecamatan tersebut 

secara kuantitas terbilang lumayan banyak dan seringkali memperlihatkan 

identitas serta performa mereka di masyarakat (ruang publik). Sebagaimana 

perkataan beliau: 

Waria disini ada beragam profesi. Banyak yang buka salon, ada yang jadi 
barista cafe, ada yang kerja jadi cleaning service di Puskesmas, ada yang 
pallamming (pendekor baruga), ada yang perias wajah, ada yang punya 
usaha layar karaoke, banyak pokoknya. Waria yang kerja di Puskesmas 
tadi apabila di kantor ia tidak berpenampilan sebagai waria, hanya saja dari 
gestur dan perilakunya warga sudah mengenalnya sebagai bencong atau 
waria. Disini ada beberapa yang waria nya malah jauh lebih cantik dari 
pada perempuan.  

Dari jawaban bapak Arman Kahar tersebut tentang bagaimana beliau 

menjelaskan berbagai profesi waria di wilayah kecamatan Mare mengindikasikan 

                                                           

47
Arman Kahar. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mare, Wawancara, 

Kantor Camat Mare – Bone, 27 Desember 2022. 



119 
 

bahwa keberadaan waria memang ada dan jumlahnya pun tidak sedikit. Selain itu, 

secara tersurat pula pernyataan tersebut menjawab berbagai bentuk profesi dan 

performa waria di kecamatan Mare, yang mana para waria terdeskripsikan 

diberikan hak dan peluang untuk berdikari dan bekerja di berbagai bidang, tidak 

terkecuali di kantor pelayanan publik sektor kesehatan seperti Puskesmas. Meski 

pada saat jam operasional kerja waria tersebut tidak menunjukkan penampilan 

layaknya perempuan, namun para warga sudah mengenalnya dengan identitas 

tersebut sebelum akhirnya bekerja di Puskesmas. 

Keterkaitan antara waria dengan masyarakat juga dijelaskan oleh bapak 

Arman Kahar bahwa masyarakat sangat bergantung dengan mereka, khususnya 

dalam bidang urusan pernikahan. Masyarakat juga tidak pernah melakukan 

cemohan dan berbagai bentuk penekanan lainnya terhadap waria. Berikut 

pernyataan beliau: 

Masyarakat disini dengan para waria sangat kental kaitannya. Sebab 
berbagai bentuk acara masyarakat banyak melibatkan waria sebagai 
pembantu pelaksanaan acara. Misalnya seperti pallamming, perias wajah, 
dan lain-lain. Masyarakat memiliki ketergantungan tersendiri dengan 
waria-waria. 

Ungkapan ketergantungan tersebut menjadi indikasi bahwa jangankan 

untuk merasa risih ataupun keberatan dengan performa-performa waria, 

masyarakat malah dinilai memiliki pengharapan terhadap kinerja dan skill 

(keterampilan) yang dimiliki oleh para waria setempat. 

Pada sesi berlangsungnya wawancara dengan bapak Arman Kahar, teman 

sejawat bapak Arman dalam hal ini pegawai kecamatan Mare juga turut serta 

mendengarkan dan berkontribusi memberikan jawaban terhadap berbagai 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dari sesi wawancara yang terkesan sangat 

santai dengan para pegawai kecamatan, terlihat dengan jelas bahwa pegawai 

kantor kecamatan Mare begitu antusias menceritakan para waria di kecamatam 

tersebut. Antusiasme ini seolah menjadi cerminan bahwa mereka sangat mengenal 
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penduduk di wilayah tersebut, di samping itu selama proses wawancara 

berlangsung mereka banyak menandai berbagai nama-nama penduduk yang 

dikenal sebagai waria. Nama yang mereka sebut bukanlah nama dengan sebutan 

laki-laki, namun nama-nama perempuan yang menjadi nama para waria tersebut. 

Sebutan nama-nama perempuan waria tersebut menjadi tanda bahwa eksistensi 

waria mendapat tempat di masyarakat, tidak terkecuali oleh pejabat pemerintah 

setempat.  

Eksistensi waria di kecamatan Mare terbukti terpelihara dan mudah 

diterima oleh masyarakat, hal ini menjadi penilaian yang dikuatkan oleh cuitan 

jawaban tambahan sejawat bapak Arman Kahar yang menyatakan bahwa para 

waria di wilayah tersebut sudah tidak segan lagi memperlihatkan identitas diri 

mereka di tengah masyarakat dan juga berbagai performa yang kadang kala 

ditampilkan. Berikut perkataan beliau yang dalam hal ini bertindak sebagai 

narasumber tambahan: 

Waria disini sudah tidak malu lagi menampakkan dirinya di masyarakat. 
Seperti Indi yang buka salon di dekat kantor sini, Kiki yang juga punya 
salon cukur rambut dan perias wajah. Indi dan Kiki itu kecantikan dan 
kemiripannya sebagai perempuan melebihi banyak perempuan yang 
bahkan dilahirkan sebagai perempuan tulen. 

Ditambahkan lagi oleh bapak Arman Kahar selaku narasumber utama 

bahwa meskipun waria di kecamatan tersebut terbilang lumayan banyak namun 

mereka sama sekali tidak pernah membawa pengaruh negatif kepada warga 

masyarakat Mare. Malah para waria tersebut seringkali merekrut anggota sebagai 

teman kerja mereka dalam berbagai profesi.  

Bencong-bencong (waria) di Mare itu sejauh yang kami ketahui tidak ada 
yang membawa pengaruh negatif kepada warga masyarakat. Mereka 
malah banyak mengambil warga untuk dibantu dalam pekerjaannya 
ataupun bergaul biasa seperti halnya orang-orang pada umumnya. Waria 
disini semuanya punya pekerjaan yang layak dan secara pemasukan sangat 
bagus sebab rata-rata mereka memiliki pendapatan di atas gaji umr. Malah 
beberapa bencong (waria) disini ada yang berpendidikan sarjana. Dan 
uniknya lagi ada yang sampai menikah, punya anak, dan naik haji. Mereka 
juga kebanyakan menjadi tulang punggung keluarga, keluarga pun 
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memahami dan menerima keputusan mereka menjadi bencong (waria). 
Bencong-bencong disini bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. 

6. Kecamatan Awangpone (Muhammad Sabir)
48

 

Muhammad Sabir merupakan seorang pegawai kecamatan Ulaweng yang 

diposisikan sebagai KASI Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa di 

kecamatan tersebut. Beliau telah mengenyam jabatan tersebut selama kurang lebih 

12 tahun lamanya, yang sebelumnya beliau merupakan bendahara umum di kantor 

tersebut. Beliau pun telah bekerja di kecamatan Awangpone sudah menginjak 18 

tahun lamanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa beliau banyak memahami 

lingkungan di kecamatan tersebut. Selain berkedudukan sebagai pejabat 

pemerintahan wilayah kecamatan, beliau juga merupakan wakil ketua MUI di 

kecamatan yang sama.  

Menurut pengakuannya waria di kecamatan Awangpone secara jumlah 

memang terbilang tidak seberapa jika dibandingkan dengan berbagai wilayah 

kecamatan lainnya, namun ia tidak memungkiri memang keberadaan waria ada di 

sekitaran wilayah tersebut meskipun eksistensinya tidak terlalu kelihatan. Berikut 

pernyataannya: 

Waria disini tidak terlalu banyak secara jumlah, namun keberadaannya 
memang ada. Keberadaannya pun hanya beberapa orang yang 
memunculkan identitas. Berbicara eksistensi, mereka tidak begitu eksis. 
Beda dengan di kota atau misalnya di kecamatan Tellu Siattinge dekat sini. 
Di kecamatan lain juga banyak yang saya tahu, hanya saja kalau waria 
disini kurang begitu eksis. 

Meski kuantitas waria di kecamatan Awangpone tidak banyak, mereka 

tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Hal ini terbukti dari pernyataan yang 

diberikan bapak Muhammad Sabir bahwa masyarakat dengan waria tidak pernah 

tejadi konflik ataupun laporan-laporan negatif terhadap segala apa yang waria 

lakukan di tengah-tengah masyarakat setempat. Sebagaimana pernyataan beliau: 

                                                           

48
Muhammad Sabir. KASI (Kepala Seksi) Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kecamatan Awangpone, Wawancara, Kantor Camat Awangpone – Bone, 26 Desember 

2022. 



122 
 

Konflik antara waria dengan warga tidak pernah terjadi sampai saat ini 
alhamdulillah-nya. Tidak ada konflik. Saya sudah belasan tahun di tempat 
ini, sejak 2004, tidak pernah terjadi permasalahan ataupun complain 
(keberatan) antara warga dengan waria. Mereka (waria) memang tahu 
posisinya di mana ketika di masyarakat. Di samping itu masyarakat juga 
sudah biasa dengan mereka-mereka itu. Kita sebagai pemerintah 
sebenarnya juga sulit untuk memberikan pengarahan kepada mereka, 
karena secara gen mereka sudah terbentuk seperti itu, dan mereka juga 
punya jaringan sampai di luar negeri. Mereka dibiayai, didanai, seperti 
halnya penyebaran LGBT. Waria kan masuk dalam keanggotaan mereka. 
Ditambah lagi ada HAM yang sulit untuk ditembus. Agak berat memang. 

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa bapak Muhammad Sabir 

mempercayai bahwa waria merupakan bawaan genetik sejak mereka lahir, 

sehingga penyelesaian terhadap kewariaannya tersebut sulit untuk dituntaskan 

keseluruhannya. Beliau juga mempercayai bahwa jaringan waria itu kuat, sulit 

pula untuk dilawan, sebab mereka punya jaringan internasional yang bisa 

membantu mereka dari segi materil dan non materil. Selain itu, faktor utama 

sehingga mereka sulit untuk diluruskan yaitu karena adanya aturan HAM di 

Indonesia dan di kancah Internasional yang mengatur soal hak-hak waria tersebut. 

Beliau juga memberikan argumentasi tentang bagaimana asal dari waria 

itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa memang sulit untuk merubah hal ini karena 

akarnya sudah sangat kuat, sebab hal ini sudah terjadi jauh dari masa sekarang, 

yakni terjadi di zaman nabi Luth as. Sehingga baginya yang perlu dilakukan saat 

ini tidak bisa melalui jalur pemberantasan, namun hanya melalui langkah 

pencegahan. Seperti yang dijelaskan oleh beliau berikut ini: 

Untuk memberantas hal ini agak berat, karena zaman nabi pun ada. Nabi 
Luth as. Tuhan memang telah membuat skenario seperti itu. Akarnya 
sudah menguat sejak zaman itu. Akarnya sudah merambat, maka 
pohonnya pun sudah pasti tumbuh subur dan telah bercabang-cabang. Nah 
sehingga yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana langkah-
langkah pencegahannya, seperti pencegahan dari lingkup keluarga kita 
sendiri dulu. Jangan sampai anak keturunan kita terjerumus dalam hal 
seperti itu. Karena jika sesuatu sudah jadi dan baru ingin dicegah, sama 
halnya dengan penyakit, jika sudah masuk dalam stadium 4 lantas baru 
mau diobati maka tidak bisa. Mungkin bisa, tapi peluangnya tidak 
seberapa. 
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Ketika dipertanyakan mengenai langkah-langkah pencegahan berupa 

sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah sampai saat ini seperti apa, 

beliau lantas menjawab bahwa pemerintah tidak pernah memperhatikan dan 

mengurusi hal tersebut karena dianggap waria belum memiliki dampak (negatif) 

ataupun efek sosial yang signifikan. Berikut jawaban bapak Muhammad Sabir: 

Sosialisasi waria tidak pernah dilakukan, tidak ada yang memperhatikan 
hal tersebut, karena tidak ada dampak ataupun efek sosial signifikan yang 
ditimbulkan ke masyarakat. Itu yang jadi masalah sehingga tidak ada 
perhatian khusus terhadap hal ini. Seperti halnya stunting, seperti covid 
baru-baru ini. Andai saja ada, maka pasti akan ada perintah dan terbitan 
inpres dan sebagainya. Kecuali jika saja MUI dari pusat yang meminta, 
namun lagi-lagi terkendala pada HAM. Itu yang membatasi kita saat ini. 
Ormas Islam pun agak susah untuk terjun ke dalam masalah ini sebab 
adanya HAM tersebut. Tidak menyorot perihal hal ini saja Islam sudah 
banyak mendapat cap negatif oleh agama ataupun negara lain, apalagi jika 
memang dicampuri maka entah seperti apa lagi asumsi dunia terhadap 
Islam itu sendiri. Jadi menurut saya jika ingin melakukan langkah 
pencegahan, kita bisa mulai dari kurikulum-kurikulum pendidikan di 
sekolah di berbagai jenjang, juga dorongan lingkup keluarga untuk 
melakukan pencegahan ini. Hal ini sangat perlu dilakukan karena otak 
anak-anak itu masih lunak dibentuk, sehingga perlu diberikan doktrin-
doktrin yang meluruskan mereka. Agama memiliki peran besar disini, 
agama harus masuk sebagai kekuatan utama. 

Meski beliau juga merupakan anggota pemerintahan, namun beliau 

memiliki pendapat tersendiri mengenai beberapa wilayah kecamatan Kabupaten 

Bone yang memberikan ruang dan kesempatan kepada waria untuk eksis. 

Menurutnya jika masyarakat saja yang memberi ruang bisa menimbulkan dampak, 

terlebih lagi jika pemerintah yang menerima, maka dampak yang ditimbulkan 

akan semaki besar. Mereka akan semakin berani memperlihatkan diri dan 

eksistensi mereka bisa terpelihara. Berikut penuturan bapak Muhammad Sabir: 

Waria ini bahaya, sekarang semakin berkembang di Bone. Apalagi kayak 
diberi turnamen-turnamen, dikasih memang khusus waria-waria. Maka ini 
sama halnya diberi peluang. Kalau ada wadah, ada peluang itu. Ini lebih 
berat lagi karena ada wadahnya. Coba bayangkan. Meskipun memang 
hidup ini itu hitam putih. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa bapak Muhammad 

Sabir tidak setuju terhadap berbagai peluang yang diberikan kepada waria seperti 

yang dilakukan di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bone. Menurutnya 
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peluang tersebut justru akan semakin membangkitkan semangat waria untuk 

menunjukkan performanya di ruang publik. 

Saat hendak dikonfirmasi mengenai fakta di lapangan bahwa banyak acara 

hajatan masyarakat kecamatan Awangpone yang memanggil waria sebagai 

penghibur acara, terkait hal ini apakah memang ada warga yang meminta izin 

kepada pihak kecamatan untuk mengundang mereka atau tidak, bapak 

Muhammad Sabir memberi jawaban: 

Acara-acara yang melibatkan mereka tidak pernah kami legalkan. Sampai 
saat ini juga kami tidak pernah mendapatkan permohonan izin yang 
diajukan masyarakat kepada kami terkait waria sebagai penghibur acara. 
Apalagi di tengah wabah covid kemarin tidak ada perizinan acara-acara 
seperti itu.  

 Dari keterangan tersebut terdeskripsikan bahwa masyarakat setempat 

memang tidak pernah mengajukan izin kepada pihak pemerintah khususnya di 

kantor kecamatan untuk mengundang waria sebagai penghibur acara. Padahal 

fakta di lapangan ditemukan berbagai acara yang melibatkan waria. 

7. Kecamatan Tellu Siattinge (Amriyadi)
49

 

Amriyadi merupakan Kepala Seksi Pemerintahan kecamatan Tellu 

Siattinge. Beliau merupakan penduduk asli kecamatan Tellu Siattinge, ia lahir, 

dibesarkan, dan mengabdi di wilayah tersebut. Berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman hidupnya beliau menilai bahwa di wilayah kecamatan Tellu Siattinge 

terdapat banyak waria. Waria di kecamatan tersebut banyak yang bekerja sebagai 

pallamming (pendekor baruga pernikahan), perias pengantin, indo botting¸dan 

berbagai pekerjaan lainnya yang kebanyakan mengurusi hal-hal yang berkaitan 

dengan acara pernikahan. Bahkan beliau memberikan keterangan bahwa hampir di 

setiap desa maupun kelurahan terdapat waria yang bekerja seperti yang beliau 

sebutkan sebelumnya. Berikut keterangan bapak Amriyadi: 
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Disini banyak pekerja waria, hampir setiap desa juga kelurahan ada 
warianya yang pekerjaannya rata-rata jadi pallamming, jadi perias 
pengantin, yah itu lah urus-urus terkait acara-acara pengantin.   

Bapak Amriyadi mengatakan bahwa waria dengan masyarakat memiliki 

jalinan hubungan yang sangat baik. Hal ini dikarenakan waria tersebut dapat 

menyesuaikan diri dengan baik, sebab mereka memiliki sisi laki-laki dan 

perempuan sekaligus, mereka pun ramah dan ringan tangan membantu masyarakat 

jika dibutuhkan. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh beliau berikut ini: 

Hubungan waria dengan masyarakat di sekitar sini terjalin, hubungannya 
terjalin dengan sangat bagus. Karena memang kan waria itu kan bisa 
masuk di kaum laki-laki, bisa juga masuk di kaum perempuan. Hal itu 
terjadi secara interaksi mereka maupun gendernya. Waria disini bergaul 
secara sosial dengan masyarakat. Mereka dekat dengan laki-laki juga dekat 
dengan perempuan. Selain karena mereka memiliki dua jiwa, itu juga 
dimaksudkan demi untuk memperlancar bisnis pekerjaannya, rutinitasnya. 
Masyarakat menganggap waria sama dengan masyarakat lainnya, tidak ada 
pembeda. Masyarakat tetap menerima status dan takdir mereka sebagai 
begitu adanya.  

Keterangan bapak Amriyadi menjadi jawaban yang sangat jelas bahwa 

keterbukaan dan penerimaan masyarakat yang sangat baik dan akrab terhadap 

waria tentu tidak perlu lagi dipertanyakan apakah di wilayah tersebut ada warga 

masyarakat yang merasa risih ataupun tidak senang dengan keberadaan waria. 

Sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh bapak Amriyadi: 

Kalau di kecamatan Tellu Siattinge alhamdulillah tidak ada konflik yang 
terjadi antara waria dengan masyarakat-masyarakat sekitar. Walaupun 
sesungguhnya memang ada kejadian dimana waria menjadi perias 
pengantin, itu kan tidak boleh dalam aturan agama. Karena kan ada sunah 
pengantin untuk berwudhu sebelum akad nikah. Kan waria itu 
sesungguhnya adalah laki-laki, sehingga bisa batal wudhu-nya si calon 
pengantin perempuan bila disentuh oleh si waria itu. Nah saat ini dengan 
berbagai bentuk pendekatan agama, maka orang yang menggunakan jasa 
waria sebagai perias pengantin pun sudah sedikit. Saya lihat sudah agak 
berubah di masyarakat, alhamdulillah. Sekarang kalau calon pengantinnya 
laki-laki maka diurusi pula oleh laki-laki, begitupun kalau calon 
pengantinnya perempuan maka diurusi pula oleh perempuan. Itu dulu 
terjadi mungkin karena unsur ketidak pahaman masyarakat. Mereka hanya 
melihat satu sisi dan kurang memperhatikan sisi agamanya.  

Di samping penerimaan masyarakat yang sangat terbuka tersebut, ternyata 

ada pula masyarakat kecamatan Tellu Siattinge yang merasa bahwa hal tersebut 

dapat menjadi bumerang tersendiri bagi masyarakat setempat. Sebagaimana yang 
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diucapkan bapak Amriyadi yang sedang memposisikan dirinya sebagai warga 

masyarakat biasa di luar dari posisinya selaku pejabat pemerintah. 

Sebenarnya ini juga menjadi suatu perhatian dikalangan-kalangan kita 
selaku masyarakat yah, karena jujur saja terkadang masyarakat bawah itu 
juga ada yang merasa begini, mengapa itu waria semakin bertambah dan 
berkembang populasinya? Sedangkan mereka tidak kawin. Ini yang kita 
khawatirkan bersama, kekhawatiran-kekhawatiran itu juga mulai muncul 
di benak masyarakat. Jujur saja pemerintah kecamatan was-was terkait hal 
itu. 

Menurut pendapat beliau alasan mengapa waria-waria di kecamatan Tellu 

Siattinge terus saja mengalami pertambahan populasi, hal ini dikarenakan 

kebanyakan dari waria yang sekarang dulunya dibentuk oleh lingkungan sekitar, 

baik karena tuntutan mendapatkan pekerjaan juga dikarenakan lingkungan dan 

pergaulannya dekat dengan waria. Sambung bapak Amriyadi dalam sesi 

wawancara. 

Mungkin bisa kita bayangkan kalau masih kecil mungkin mereka masih 
laki-laki tulen lah. Nah.. setelah agak-agak dewasa, yah mungkin karena 
pergaulan dekat dengan waria, maka ia bisa saja terkontaminasi. Ikut-ikut 
bekerja juga misalnya dengan waria, maka ikut pula menjadi waria.  

Meski kegiatan-kegiatan waria banyak dilakukan di tengah masyarakat 

kecamatan Tellu Siattinge, namun tidak ada laporan khusus terkait complain 

masyarakat terhadap hal tersebut hal ini seperti yang diungkapkan bapak 

Amriyadi: 

Terkait dengan kegiatan-kegiatan waria yang dilakukan di hajatan-hajatan 
masyarakat, sampai hari ini belum ada masyarakat yang complain terkait 
hal-hal yang sifatnya tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma 
sosial yang berlaku di lingkungan setempat. Belum ada laporan 
masyarakat. Walaupun sesungguhnya kita selaku pemerintah harus tetap 
mengantisipasi untuk tidak terjadi hal-hal seperti itu. Tapi sesungguhnya 
terkadang ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah 
sini, kita juga beri kesempatan, kami kasih peluang kepada waria untuk 
berkembang. Seperti halnya kemarin di perayaan tujuh belasan disini kita 
kasih kesempatan ikut gerak jalan untuk memeriahkan hari ulang tahun 
proklamasi tahun ini, Agustus 2022 kemarin. Waria ambil bagian dalam 
kegiatan gerak jalan indah khusus untuk kecamatan Tellu Siattinge sini. 
Mereka ikut di barisan. Kita pun berikan kesempatan untuk berkreasi, 
berinovasi melalui itu. Yah karena anggapan kita mereka juga manusia 
yang punya hak untuk hidup. Mereka juga punya hak untuk 
mengembangkan atau menunjukkan ekspresinya. Penonton juga merasa 
sangat terhibur dengan kehadiran mereka meramaikan kegiatan tersebut. 
Hal itu dilakukan dengan harapan kita sesama manusia khususnya di 
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kecamatan Tellu Siattinge dapat hidup berdampingan dengan baik dengan 
mereka.  

Berdasarkan keterangan bapak Amriyadi ternyata tidak hanya antara waria 

dengan masyarakat yang menjalin hubungan baik. Keterikatan dan jalinan dengan 

waria juga terjadi dengan pihak pemerintah kecamatan. Hal tersebut tergambarkan 

dari partisipasi waria dalam berbagai kegiatan, tidak terkecuali kegiatan di ruang 

publik yang diadakan oleh pihak pemerintah setempat. Kegiatan itu pun tidak 

mendatangkan protes dari masyarakat.  

8. Kecamatan Dua Boccoe (Muh. Arif)
50

 

Muh. Arif merupakan pejabat kecamatan Dua Boccoe yang menempati 

posisi Kepala Seksi TANTRIBUM (Ketentraman dan Ketertiban Umum). Beliau 

juga merupakan warga asli di kecamatan tersebut. Menurutnya waria di 

masyarakat tidak mendapat pengecualian, baik dari kesempatan kerja maupun 

pergaulan. Sebagaimana pernyataannya: 

Masyarakat disini biasa saja melihat dan menanggapi waria, tidak ada 
pengecualian yang terjadi. Kami maupun masyarakat tidak pernah merasa 
bahwa mereka memiliki gender yang berbeda dari kami, itu tidak. Kami 
dan juga warga setempat masih tetap bergabung, bergaul, tidak ada 
masalah. Tidak ada ketimpangan sosial disini, tidak ada pula diskriminasi 
gender yang pernah terjadi. Waria tidak pernah dikucilkan disini, biasa 
ajah. Waria juga diberikan kesempatan untuk bekerja, buka salon, dan lain 
sebagainya. 

Menurutnya pula sampai saat ini tidak ada kegiatan-kegiatan waria yang 

sampai membuat warga protes ataupun keberatan. Sambung bapak Muh. Arif 

berikut ini: 

Tidak pernah ada kegiatan-kegiatan yang membuat warga terganggu. Ini 
karena mereka menempatkan diri mereka pada posisi mereka sebagaimana 
mestinya di masyarakat. Sejauh ini tidak ada laporan masyarakat yang 
keberatan. Bahkan mereka diikutkan oleh warga untuk bergabung dalam 
acara-acara kemasyarakatan seperti acara tujuh belasan misalnya atau 
fashion show. Bahkan warga menunggu bencong atau waria ini tampil. 

Pernyataan bapak Muh. Arif tersebut mendeskripsikan pula bahwa 

keberadaan waria memang diterima dan diberi ruang oleh masyarakat dan juga 
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pemerintah setempat. Secara kuantitas jumlah waria di kecamatan Dua Boccoe 

pun tidak sedikit, menurut penuturan bapak Muh. Arif ia mengakui bahwa 

memang di wilayah kecamatan tersebut banyak terdapat waria. Masyarakat pun 

mengenal mereka dengan sebutan nama waria mereka masing-masing. Berikut 

perkataan beliau: 

Disini memang banyak waria. Mereka bahkan punya komunitas tersendiri. 
Warga biasa melihat mereka nongkrong sesama waria di beberapa titik 
lokasi desa ataupun kelurahan. Masyarakat banyak mengenal mereka 
dengan nama-nama atau sebutan waria mereka.  

9. Dinas Kebudayaan (Andi Muh. Yushand Tenritappu)
51

 

Bapak Andi Muh. Yushand Tenritappu merupakan tokoh budayawan Bone 

yang masyhur. Beliau saat ini diperbantukan sebagai tenaga ahli Dinas 

Kebudayaan Kabupaten Bone setelah sebelumnya pernah menjabat sebagai 

Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone selama 2 (dua) periode. Beliau 

banyak terlibat dalam rumpun organisasi kebudayaan pemerintah dan juga 

organisasi masyarakat, di tingkat daerah maupun nasional. Saat diwawancarai 

terkait dengan waria, beliau sangat paham dengan baik mengenai keadaan waria 

di Kabupaten Bone. Hal tersebut dikarenakan beliau merupakan pengasuh dalam 

komunitas KWRB (Kerukunan Waria dan Bissu) yang berada di bawah kontrol 

Dinas Kebudayaan dan juga merupakan seorang pemerhati budaya.  

Menurutnya keberadaan waria di Kabupaten Bone tidak terlepas dari 

sejarah budaya bugis Bone itu sendiri. Adanya Bissu menjadi bukti bahwa 

eksistensi waria memang telah ada dan terpelihara sejak dahulu sampai saat ini. 

Namun antara waria dan Bissu memiliki perbedaan. Sebagaimana penuturan 

bapak Andi Muh. Yushand Tenritappu berikut: 

Bissu sendiri berbeda dengan waria, mereka memiliki kedudukan tinggi 
dalam struktur kebudayaan bugis, mereka dinilai mampu untuk memanggil 
roh halus yang disebut “Dewata” untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu 
seperti upacara “Mattompang Arajang” (mensucikan benda-benda pusaka 
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Andi Muh. Yushand Tenritappu (74 Tahun) Tenaga Ahli Dinas Kebudayaan 

Watampone, Wawancara, Dinas Kebudayaan Bone Jl. Latenritatta – Bone, 3 November 2022. 
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kerajaan Bone). Selain itu, dahulu pada masa berdirinya kerajaan bugis 
Bone, mereka diberikan kewenangan sebagai penasehat raja karena 
dipercaya akan kesaktian yang dimilikinya, yakni mampu berkomunikasi 
dengan dewa langit. Itulah mengapa Bissu berbeda dengan waria pada 
umumnya. Sebutan waria dalam bahasa bugis disebut dengan Calabai atau 
Calalai, yang memiliki arti “na sala-sala bai/lai”, dalam bahasa Indonesia 
dapat didefinisikan yaitu seorang laki-laki yang alat kelaminnya tidak 
berfungsi sebagaimana laki-laki pada hakikatnya. Calabai/Calalai tersebut 
adalah mereka yang bersifat dan bertingkah seperti layaknya wanita dan 
hanya tertarik pada laki-laki. Dilihat dari sejarah Bissu tersebut, kehadiran 
waria bukan menjadi hal baru di Kabupaten Bone. Waria atau 
Calabai/Calalai tersebut biasanya beraktivitas dan berprofesi sebagai 
“Pa‟lamming” (pendiri dan pendekor baruga perkawinan) dan “Pa‟salon” 
(tukang cukur rambut dan perias wajah). Selain waria, Bissu sendiri juga 
turut hadir dalam beberapa kegiatan sampai saat ini, seperti upacara 
“Mattompang Arajang” pada setiap perayaan hari jadi Kabupaten Bone. 

Bapak Andi Muh. Yushand Tenritappu juga menjelaskan bahwa meski 

Bissu hadir sebagai sejarah kebudayaan bugis, namun sejatinya bugis pun 

memandang waria sebagai suatu hal yang tidak diperkenankan. Sama halnya 

dengan agama Islam. Adapun penjelasan yang dimaksudkan sebagai berikut: 

Sama halnya dengan agama khususnya Islam, dari segi budaya Bugis pun 
waria ini tidak diperkenankan. Budaya bugis memegang prinsip 
“Malebbi”, yang artinya memiliki rasa malu dan hidup sebagaimana 
Tuhan menciptakan manusia dengan segala aturan-aturan Tuhan. Di 
kalangan para budayawan pun kami tidak memiliki kesamaan 
pemahamaan dengan kelompok waria tersebut, yang mana mereka 
menghendaki bahwa laki-laki berpenampilan dan berperilaku sebagai 
perempuan. Namun mungkin karena suatu takdir, mereka tidak bisa 
menjadi laki-laki sebagaimana kodrat diciptakannya. Kami sepakat bahwa 
waria sudah jelas merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan.  

Meski budaya bugis memandang bahwa waria merupakan hal yang keliru, 

namun pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan tidak begitu saja 

membiarkan mereka dengan kewariaannya hidup bebas tanpa kendali. Sama 

dengan manusia lainnya, waria pun diberikan haknya untuk menyalurkan ekspresi 

dan bakatnya, dalam hal ini pemerintah melakukan eksplorasi terhadap sisi 

kewariaan para waria tersebut. Seperti keterangan yang diberikan oleh bapak Andi 

Muh. Yushand Tenritappu. 

Meski kami berpandangan bahwa perilaku mereka yang menyerupai 
perempuan tersebut itu keliru, akan tetapi para waria tersebut tetap kami 
beri wadah untuk menyalurkan kewariaannya, yaitu mereka dapat menjadi 
seorang Bissu dengan memperhatikan syarat/ ketentuan tertentu dan 
melalui prosesi “Rebba”. Meski perilaku waria tersebut tidak dibenarkan, 
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kami dari Dinas Kebudayaan Bone tidak serta merta melepaskan mereka 
begitu saja, dalam artian menelantarkan mereka dan menjadi bahan 
perbincangan negatif di masyarakat. Pembentukan grup waria dan juga 
Bissu sebagai langkah upaya kami agar para waria dan Bissu tersebut tidak 
hidup terlantar/terbengkalai, tidak diperolok-olok masyarakat, dan juga 
mereka tidak membuat keresahan di lingkungan masyarakat.  
 
Pembentukan grup tersebut sebagai wadah bagi waria dalam menjalin 
relasi juga mengembangkan bakat, dan kemudian menjadi sarana bagi 
Dinas Kebudayaan Bone untuk memberikan skill (kemampuan) untuk 
keberlangsungan hidup mereka nantinya. Pemberian skill (kemampuan) 
kepada waria tersebut berupa keterampilan untuk berkreasi, seperti 
mendirikan dan mendekor baruga perkawinan, menata rias pakaian dan 
wajah, “Mabeppa” (membuat kue dan tata boga), dan berbagai skill 
lainnya yang dianggap mampu membawa kebermanfaatan bagi waria 
tersebut dalam kehidupannya khususnya mencari nafkah yang halal.  
 
Maksud lain dari pembentukan grup tersebut adalah agar para waria 
tersebut teralihkan pikirannya untuk berbuat yang tidak diinginkan dengan 
adanya berbagai pelatihan (pemberian skill) dan kegiatan yang  diadakan. 
Tidak hanya pemberian skill berupa pelatihan, Dinas kebudayaan juga 
sesekali memberikan bantuan finansial secara langsung dengan para waria 
tersebut. Hal ini terhitung sebagai modal awal bagi waria yang memiliki 
kekurangan dari segi materi untuk mendirikan usaha secara mandiri. 
 
Dari segi pelestarian budaya, anggota dari grup waria tersebut sewaktu-
waktu dapat kami berdayakan untuk ditarik menjadi Bissu. Ataupun 
mereka yang waria yang memiliki keinginan untuk menjadi Bissu dapat 
kami wadahi dengan memanggil “Puang Matowa” dan “Puang Lolo”, 
sebagai pihak yang berkompeten menjadikan mereka sebagai Bissu. Pada 
kegiatan-kegiatan sakral seperti halnya “Mattompang Arajang”, 
keberadaan dan fungsi Bissu sangat dibutuhkan dalam prosesi tersebut. 
Olehnya itu, melihat kuantitas Bissu yang sudah mulai merusut, waria ini 
dapat menjadi bibit selanjutnya dalam melanjutkan generasi Bissu. Upaya 
ini menjadi salah satu langkah pelestarian budaya Bugis khususnya di 
Kabupaten Bone dari pihak Dinas Kebudayaan Bone. 

Bapak Andi Muh. Yushand Tenritappu menambahkan bahwa meski Dinas 

Kebudayaan memberikan perhatian khusus kepada para waria, namun dalam hal 

ini bukan berarti pemerintah hendak memberikan motivasi kepada waria tersebut 

untuk merekrut calon waria ataupun Bissu lainnya. Perhatian tersebut seolah 

hanya sebatas “Biproteksi”, yaitu pemerintah melakukan perlindungan agar waria 

tersebut tidak hidup terbengkalai dan disisi lain adalah perlindungan terhadap 

masyarakat agar waria tidak membuat keresahan di masyarakat. Dinas 

Kebudayaan Kabupaten Bone menerima waria ini karena aspek kemanusiaan, 
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kami tidak menerima segala perbuatan maupun sifat mereka yang melanggar 

aturan-aturan dalam agama, khususnya Islam. Berikut kutipan pernyataan beliau: 

Kami dari Dinas Kebudayaan Kab. Bone meski memberikan perhatian 
khusus kepada waria yang ada, akan tetapi kami sama sekali tidak 
memberikan motivasi kepada mereka untuk mencari bakat-bakat untuk 
dijadikan sebagai waria dan calon Bissu. Perhatian kami hanya terbatas 
pada “Biproteksi”, perlindungan agar waria tidak hidup terbengkalai dan 
perlindungan terhadap masyarakat agar tidak diresahkan oleh waria itu 
sendiri. Persoalan agama waria terebut, kami serahkan pada privasi mereka 
masing-masing. Namun tetap sesekali kami mengundang beberapa tokoh 
agama untuk memberikan pencerahan dari segi agama, walaupun 
pencerahan tersebut tidak semua dipatuhi oleh para waria. Agama waria 
yang kami naungi mayoritas adalah Islam, mereka tetap dengan 
keislamannya, namun peranannya di masyarakat adalah seorang 
“Calabai” (waria).  

Saat ditanya mengenai pandangan beliau mengenai waria secara pribadi, 

terlepas dari jabatan dan status beliau sebagai budayawan, atau dengan kata lain 

yakni sebagai makhluk beragama dan masyarakat biasa yang hidup di wilayah 

Kabupaten Bone, beliau mengungkapkan bahwa ia sendiri menilai bahwa waria 

tersebut merupaka suatu kesalahan. Sebagaimana yang beliau jelaskan berikut ini: 

Secara pribadi, saya sebagai umat Islam dan masyarakat yang sudah lama 
hidup di Bone menilai bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang salah. 
Sebab kembali lagi bahwa agama Islam yang saya anut melarang seorang 
laki-laki untuk berpenampilan dan bertingkah laku seperti layaknya 
perempuan. Terlebih lagi jika si laki-laki tersebut menyukai sesamanya 
laki-laki. Selain menjadi larangan dalam agama Islam, hal ini juga dilarang 
dalam budaya. Budaya bugis sangat tidak membolehkan seorang laki-laki 
menyukai, berpacaran, bahkan sampai menikah dengan sesama laki-laki. 
Saya menerima mereka semata-mata sebatas pengakuan atas hak 
kemanusiaannya, bukan penerimaan pada penampilan dan perbuatannya. 

10. Dinas Sosial (Haeril Anugrah)
52

 

Haeril Anugrah merupakan seorang pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bone 

yang menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. Sebagai 

penduduk asli Kabupaten Bone dan juga orang yang bergiat di bidang sosial yang 

biasa memperthatikan masalah-masalah sosial kehidupan, beliau tentunya punya 

kapabilitas tersendiri dalam menilai waria di Kabupaten Bone.  
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Haeril Anugrah. (51 Tahun) Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial 

Watampone, Wawancara, Dinas Sosial – Bone, 9 November 2022. 
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Secara TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) beliau mengaku bahwa 

persoalan waria bukan menjadi sorotan, skala prioritas, dan tanggung jawab 

bidang rehabilitasi sosial untuk menangani waria, ia dan timnya fokus pada 

tingkat kesejahteraan penduduk yang terlantar. Meski begitu ketika diwawancarai 

beliau berusaha memposisikan diri sebagai pemerhati sosial dan juga sebagai 

pemerintah yang memiliki pengalaman hidup tinggal di Kabupaten Bone.  

Menurutnya waria di Kabupaten Bone itu memiliki kreativitas yang malah 

lebih bagus dibanding dengan masyarakat lainnya. berdasarkan pengalamannya 

mengatasi masyarakat yang terlantar, beliau dan timnya belum pernah sama sekali 

mendapati seorang atau beberapa orang waria yang terlantar. Semua waria yang 

beliau temui memiliki pendapatan sendiri dan terbilang cukup sejahtera. Berikut 

yang diungkapkan oleh bapak Haeril Anugrah: 

Selama saya kerja disini saya tidak pernah menangani waria itu, kecuali 
seperti orang-orang terlantar, atau disabilitas terlantar, ODGJ di jalan saya 
tangani, pokoknya yang hidupnya terlantar dan tidak sejahtera lah. Dan 
sejauh ini saya tidak pernah dapat waria yang terlantar juga. Mereka itu 
kreatif, punya banyak kemampuan, seperti jadi pallamming¸buka salon, 
merias, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri lewat 
kemampuannya itu. Kemudian saya rasa bahwa tidak ada waria yang rasa-
rasanya meresahkan. Kontribusinya ketika mengikuti acara-acara seperti 
gerak jalan dan pawai misalnya, malah menjadi sesuatu yang ditunggu-
tunggu oleh masyarakat. Artinya masyarakat terhibur kan. Masyarakat 
juga tidak pernah complain, yah karena mereka itu entertaining. Bagi kami 
pun waria itu tidak pernah buat masalah, malah kami disini punya 
beberapa kenalan dan kawan akrab dengan para waria. Tidak ada masalah. 
Fenomenanya sekarang sudah berubah, sudah tidak seperti dulu waria itu 
diperangi, sekarang antara waria dengan masyarakat sudah bersahabat, 
hidup berdampingan dengan baik. 

Pernyataan oleh bapak Haeril Anugrah di akhir kalimat di atas seakan 

mendeskripsikan bahwa antara waria dengan masyarakat Kabupaten Bone 

memang tidak terjadi kesenjangan, mereka hidup berdampingan dengan sangat 

baik. Masyarakat pun telah terbiasa menyaksikan acara-acara hiburan waria di 

ruang publik tanpa ada tindak protes apapun. Terbiasanya masyarakat Kabupaten 
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Bone disini seolah mengkonfirmasi dan memberi jawaban bahwa banalitas waria 

sudah terjadi. 

Bapak Haeril Anugrah melanjutkan bahwa kami di Dinas Sosial pun tidak 

pernah melakukan pembinaan khusus terhadap para waria-waria, sebab mereka 

punya banyak kemampuan dan kreativitas yang tinggi. Malah waria-waria dinilai 

justru yang bisa membina dan melatih dirinya. Mereka bisa menolong hidupnya 

sendiri. Berikut keterangan yang diberikan: 

Waria itu dalam beberapa bidang misalnya saja prosesi adat ataupun acara 
pengantin mereka malah dibutuhkan. Kami dari Dinas Sosial tidak pernah 
melakukan pembinaan-pembinaan apapun kepada mereka yah karena 
mereka itu kan banyak kemampuannya, kreatif sekali. Malah mereka lah 
yang sesungguhnya bisa melatih kami terhadap skill-skill yang mereka 
miliki. Pokoknya tentang waria itu, jika tidak meresahkan maka tidak ada 
masalah.  

Definisi masalah yang diungkapkan dalam keterangan tersebut adalah 

sesuatu yang apabila sudah meresahkan, mendapat protes, ataupun yang telah 

menimbulkan konflik. Hanya saja sesuatu juga dapat dikatakan masalah apabila 

terjadi normalisasi terhadap sesuatu yang sejatinya merupakan hal yang salah. 

Seperti halnya waria di Kabupaten Bone yang sering diberi peluang dan sudah 

mendapat tempat tersendiri di masyarakat. Hal inilah yang dimaksudkan dengan 

banalitas.  

11. Sekretaris Daerah (Andi Islamuddin)
53

 

Bapak Andi Islamuddin merupakan sekretaris daerah Kabupaten Bone. 

Sebelum menjabat sebagai Sekda, beliau pernah menyemat berbagai posisi 

jabatan seperti Kepala BKDD Kabupaten Bone selama 6 tahun lamanya, 

Sekretaris Camat di kecamatan Dua Boccoe selama 3 tahun, Camat di 2 

kecamatan yaitu di kecamatan Ajangale selama 4 tahun dan di kecamatan Tanete 
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Andi Islamuddin (52 Tahun) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Wawancara, Kantor 

Bupati Bone Jl. Ahmad Yani – Bone, 29 November 2022. 
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Riattang Barat selama 2 tahun, dan yang terakhir yaitu menjabat sebagai 

Inspektorat Kabupaten Bone selama 3 tahun lamanya. 

Pandangan beliau tentang waria di Kabupaten Bone memang sering diikut 

sertakan dalam berbagai acara maupun kegiatan di ruang publik, formal maupun 

non-formal, seperti gerak jalan indah contohnya. Menurutnya pemerintah 

mengikutkan mereka dengan alasan mereka dinilai memiliki kedudukan yang 

sama dengan masyarakat lainnya, mereka punya hak yang sama pula sebagai 

warga masyarakat Kabupaten Bone. Berikut pernyataan yang disampaikan: 

Iya, dalam kegiatan-kegiatan mereka memang ikut sebagaimana 
masyarakat lainnya yang bisa ambil bagian. Mereka punya hak yang sama 
juga sebagai warga masyarakat Kabupaten Bone. Kami berikan 
kesempatan, kami berikan haknya.   

Menurutnya, waria khususnya Bissu merupakan kekayaan intelektual 

budaya bugis. Waria dalam hal ini Bissu masuk dalam sejarah budaya bugis 

sehingga sulit untuk dipisahkan dari unsur Kabupaten Bone. Mereka dianggap 

sesuatu yang harus tetap dipertahankan dalam aspek kebudayaan, bukan 

perilakunya, sebab waria dinilai sebagai suatu aset budaya yang dapat menjadi 

potensi dan objek untuk menarik dan mendatangkan pengunjung wisatawan ke 

Kabupaten Bone. Berikut pernyataannya: 

Waria itu kan bagian dari sejarah kebudayaan bugis. Memang bagian dari 
sejarah, sehingga sudah melekat. Saya rasa justru kita harus kembangkan 
mereka dari aspek budaya yah, bukan perilakunya dan lain sebagainya. 
Karena mereka itu merupakan salah satu aset budaya yang bisa menjadi 
potensi juga objek untuk mendatangkan turis-turis wisatawan ke daerah 
Bone. Kita memang tidak bisa lepas dari budaya, kita ini besar yah juga 
karena budaya. Adat istiadat itu harus dijaga, karena salah satu kebesaran 
bangsa atau daerah salah satunya adalah bagaimana dia merawat dan 
menjaga budayanya. Yang tidak boleh itu adalah ketika misalnya budaya-
budaya yang dikembangkan itu bertentangan dengan norma dan kaidah 
hukum yang berlaku di daerah itu atau bertentangan dengan agama, nah itu 
yang tidak boleh. Contoh misalnya kalau dia mau merubah statusnya 
menjadi perempuan, tentu tidak boleh karena bertentangan dengan 
Undang-undang. Tapi sepanjang dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk 
menopang kehidupannya dan kegiatan itu diterima oleh masyarakat, dan 
itu sebagai budaya yang sudah melekat dari dulu, saya kira harus diberi 
ruang.  
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Terlepas dari adanya Bissu sebagai bagian dari sejarah kebudayaan bugis 

Bone, bapak Andi Islamuddin menilai bahwa  waria merupakan kodrat yang telah 

menjadi ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Beliau pun meyakini bahwa sejatinya 

waria pun tidak ingin dilahirkan sebagaimana dirinya saat ini. Sebagaimana 

penuturan yang disampaikan beliau berikut ini: 

Waria itu kodrat yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Saya kira kalau hati 
nuraninya tidak ada orang yang mau dilahirkan jadi waria. Tetapi karena 
itu sudah takdir yang ditentukan oleh Tuhan, maka dia harus tetap 
menjalani kehidupan itu. Dan saya rasa hal ini tidak bisa langsung 
dihilangkan begitu saja, karena dulu hingga kini memang itu sudah ada.  

Lanjut beliau menjelaskan bahwa posisi pemerintah terhadap para waria 

yaitu tetap memberikan pelayanan, memberikan ruang, dan memberikan haknya 

sebagaimana masyarakat lainnya yang juga ingin diperlakukan sama. Namun di 

luar dari pemberian haknya sebagai warga masyarakat, jika ranahnya telah 

menyentuh pada permohonan untuk mengubah jenis kelamin ataupun identitas 

sebagai waria dalam kartu legalitas negara maka beliau menilai hal itu tidak lagi 

dibenarkan. Berikut pernyataan beliau: 

Kondisi saat ini pemerintah tetap memberikan ruang, memberikan haknya, 
agar mereka tetap bisa beradaptasi dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi 
misalnya mereka mau merubah jenis kelamin atau ganti identitas KTP 
menjadi waria tidak bisa, karena di KTP kita kan jenis kelamin yang 
tertulis hanya ada dua, yakni laki-laki dan perempuan. Maka istilah untuk 
waria sesungguhnya memang tidak ada, tidak diakui. Itu hanya karakter 
dan kepribadian yang melekat pada diri seseorang.  

Saat dipertanyakan mengenai apakah jika waria-waria tersebut dibiarkan 

tidak kah dapat menimbulkan masalah baru nantinya, yang dikhawatirkan dapat 

memicu bakat-bakat yang sudah ada untuk semakin menampilkan dirinya di ruang 

publik. Bapak Andi Islamuddin memberi jawaban berikut: 

Saya kira tidak. Itu kan kondisi waria itu saya mau mengatakan bahwa itu 
bukan kehendak dan keinginannya tapi itu adalah takdir Tuhan yang tidak 
bisa ia elakkan. Itu muncul dari dalam jiwanya. Lalu kemudian sikap-sikap 
itu merupakan kepribadian yang melakat terhadap diri yang bersangkutan 
tersebut tentu tidak bisa dibatasi, lalu kami dari pihak pemerintah tidak 
mungkin mengisolasi mereka, tidak dikasih ruang untuk bergaul, tidak 
dikasih ruang untuk beradaptasi dan menyesuaikan. Kita izinkan. Nah 
sekali lagi selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah hukum 
yang berlaku di wilayah dimana ia berada. Masa iya kalau misalnya ada 
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seseorang yang berperilaku begitu, tiba-tiba dikucilkan dan dibawa ke 
suatu tempat asing, maka itu kan diskriminasi. Meski kita kasih batas 
dengan aturan atau norma hukum yang berlaku, tapi tetap kita kasih ruang, 
karena itu takdir yang muncul dari dalam dirinya. Pemerintah memberi 
ruang. Karena di dalam bernegara itu pemerintah harus tetap memberikan 
ruang yang seluas-luasnya untuk masyarakat tetap bisa beraktivitas, karena 
bisa saja ia bisa memberikan kemanfaatan-manfaatan lain yang tidak bisa 
diberikan oleh orang pada umumunya, misalnya seperti kita ini yang 
normal yang tidak mempunyai kelainan disfungsi.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pernyataan bapak Andi Islamuddin 

tersebut adalah pemerintah tetap memberikan ruang kepada siapapun tanpa 

pandang bulu, tidak terkecuali kepada waria sekalipun. Waria merupakan warga 

negara yang juga harus diberikan hak dan kedudukan yang sama dengan 

masyarakat lainnya. Adapun terkait dirinya yang tampak seperti perempuan, 

diyakini bahwa itu adalah suatu takdir pemberian Tuhan yang sulit untuk diubah 

dan harus diterima oleh siapapun. Adapun terkait dengan PERDA, bapak Andi 

Islamuddin memberikan keterangan bahwa tidak ada peraturan khusus daerah 

Kabupaten Bone yang mengatur tentang perilaku-perilaku ataupun batasan-

batasan waria dalam menjalani kehidupan sebagai warga masyarakat. 

12. Polres Bone (Rukmana)
54

 

Rukmana merupakan anggota kepolisian dari Polres Bone yang mengisi 

posisi sebagai Disat Intelkam sejak 4 tahun terakhir. Sebelumnya ia ditempatkan 

sebagai staf Telematika informasi yang juga berkantor di Polres Bone selama 

kurang dari 8 tahun. Pengalamannya sejauh ini dalam mengatasi berbagai laporan 

masyarakat terbilang sudah sangat memadai. Namun menurut pengakuannya 

selama bekerja kurang dari 12 tahun penempatan di Polres Bone, ia belum pernah 

sekalipun mendapat laporan dari masyarakat ataupun ORMAS (organisasi 

masyarakat) yang melaporkan terkait waria dalam berbagai bidang kasus. 

Sebagaimana keterangan beliau berikut ini: 

                                                           

54
Rukmana (39 Tahun) Pelayanan dan Perizinan Disat Intelkam Polres Bone, 

Wawancara, Kantor Polres Bone Jl. Yos Sudarso Tibojong – Bone, 23 November 2022. 
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Selama penempatan saya 12 tahun terakhir di Polres Bone ini, saya belum 
pernah sekalipun mendapat aduan masyarakat terkait waria dalam berbagai 
bentuk perkara apapun. Saya sudah terbilang lama disini. Kemudian dari 
catatan kriminal, memang tidak ada yang saya dapatkan laporan seperti 
waria berkasus atau warga yang mengkasuskan waria.  

Saat ditanyakan mengenai apakah sejauh ini ada waria yang mengajukan 

izin untuk permohonan kegiatan acara dan bagaimana sikap kepolisian dalam hal 

ini Polres Bone jika saja ada waria yang datang untuk bermohon mengajukan 

acara khusus waria. Beliau menjawab: 

Sejauh saya bekerja disini dan juga teman-teman lainnya, senior-senior 
saya, setahu saya belum ada atau tidak ada waria yang pernah datang ke 
Polres untuk bermohon mengajukan izin acara untuk kegiatan-kegiatan 
mereka. Dan apabila misalnya mereka waria itu ingin mengajukan izin 
menyelenggarakan kegiatan waria, maka tentu kami dari pihak Polres 
Bone tidak akan memberikan persetujuan meskipun misal kata mereka 
mendapat izin dari kepala lingkungan, kepala desa, lurah, dan camat 
sekalipun, kami tetap tidak beri izin. Karena seperti yang kita ketahui 
bersama bahwa mereka kan biasanya tampil agak vulgar, nah itu yang 
kami takutkan. 

Keterangan yang disampaikan oleh bapak Rukmana berbanding terbalik 

dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ditemukan bahwa sejak lama sudah banyak 

sekali berbagai kegiatan waria yang terselenggara di ruang publik Kabupaten 

Bone, termasuk kegiatan para penyanyi-penyanyi penghibur waria (kucang-

kucang) yang sudah tampil di berbagai wilayah Kabupaten Bone satu tahun 

terakhir ini. Di tambah lagi banyak acara-acara hajatan yang melibatkan mereka 

sebagai penghibur acara. Saat dikonfirmasi mengenai fakta tersebut, bapak 

Rukmana merespon bahwa semua kegiatan itu tidak dalam izin Polres Bone dan 

tidak dalam pantauan mereka. Berikut respon yang diberikan: 

Itu semua tidak dalam izin kami. Kami tidak pernah beri izin. Dan kami 
pun tentunya tidak akan beri izin. Jika kami dapatkan dan mereka tidak 
mempunyai izin di tangan, tentu kami bubarkan. Apalagi kalau ada 
masyarakat, atau pemuka agama, atau tokoh masyarakat misalnya yang 
keberatan, maka kami langsung tindaki. Dan kami pun tidak pernah 
mendapati warga yang mengajukan izin keramaian dalam bentuk acara 
apapun memberikan keterangan bahwa mereka akan mengundang waria. 
Kalaupun disertakan, maka sekali lagi saya katakan kita tidak akan berikan 
izin. Kemudian saya yakin bahwa jika di kelurahan atau di kecamatan pun 
mereka tidak akan diizinkan. 
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Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan yang 

terjadi selama ini, terkhusus kegiatan hiburan yang dimeriahkan oleh waria 

tersebut tidak dalam persetujuan izin pihak manapun, termasuk pihak kepolisian 

Polres Bone. Segala aktivitas waria yang terjadi di ruang publik dapat 

diindikasikan merupakan suatu tindakan yang ilegal (tanpa persetujuan) dan tanpa 

pemberitahuan kepada pihak pemerintah. 

Berdasarkan keterangan berbagai informan dengan bidang dan wilayah 

yang berbeda dapat disimpulkan bahwa banalitas performa waria terjadi di 

wilayah Kabupaten Bone. Hal ini dibuktikan dari hasil obesrvasi dan pernyataan 

seluruh narasumber yang menilai bahwa penerimaan masyarakat terhadap waria 

yang sangat terbuka bukanlah menjadi suatu masalah, performa mereka di ruang 

publik sudah dinilai biasa.  

Fenomena banalitas ini bertolak belakang dengan maqāṣid al-syarī‟ah, 

sebab hal tersebut dinilai membiarkan kemudaratan tetap terjadi. Kaidah fikih 

رُ  يْسِي ْ ةُ تََْلِبُ الت َّ شَقَّ
َ

 ”yang berarti “kemudaratan harusnya dihilangkan الم

merupakan al-maqāṣid al-kulliyah (maksud syariat secara umum) yang menjadi 

dasar atau alasan mengapa banalitas performa waria di ruang publik tidak boleh 

dibiarkan begitu saja.  

Meski penerimaan terhadap waria khususnya di Kabupaten Bone telah 

berlangsung sejak dulu, namun bukan berarti itu menjadi pembenaran bahwa 

ruang gerak mereka tidak dibatasi atau dibiarkan begitu saja. Alhasil tidak hanya 

masyarakat yang saat ini banal terhadap waria, namun pemerintah setempat juga 

ikut dalam penerimaan tersebut. Pemerintah beralasan bahwa masyarakat sudah 

biasa dan terbuka dengan adanya waria sejak diakuinya Bissu sebagai bagian dari 

sejarah budaya Bugis Bone, serta dikarenakan adanya faktor Hak Asasi Manusia. 

Namun bukan berarti dikarenakan hal tersebut sudah terjadi sejak lama maka 
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keharusan menghilangkan hal-hal yang dapat memicu kerusakan pun ditiadakan. 

Perintah ini merupakan maqāṣid al-syarī‟ah dari penunjukkan kaidah fikih 

berikut. 

55الضَّرَرُلايََكُونُ قَدِ يماً  

Artinya: 

Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. 

Pemerintah selayaknya tidak menutup mata, bahwa faktanya saat ini 

semakin banyak remaja Kabupaten Bone yang mulai ikut menunjukkan identitas 

dirinya sebagai waria di ruang publik dan bergabung dalam berbagai kelompok 

waria. Selain itu, berdasarkan keterangan wawancara dengan Ibu Camat Tanete 

Riattang ditemukan pula fakta baru bahwa saat ini kasus HIV di Kabupaten Bone 

meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya, dan kasus tersebut kebanyakan 

akibat dari perbuatan LSL (Lelaki Seks Lelaki) yang mayoritas dilakukan oleh 

para waria.  

Akibat-akibat ini merupakan beberapa dampak yang dimaksudkan syariat 

(maqāṣid al-syarī‟ah) mengapa perilaku waria dilarang dalam Islam. Penyerupaan 

terhadap lawan jenis dalam hal ini terhadap perempuan yang dilakukan oleh waria 

merupakan perbuatan yang dilarang, hal tersebut melanggar eksistensi hifz al-din 

(pemeliharaan agama). Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw 

berikut ini: 

هُمَا قاَلَ:   عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّوِ صَلَّى اللهُ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّوُ عَن ْ
هَاتِ مِنَ النِّسَاءِ باِلرِّجَالِ  تَشَب ِّ

ُ
تَشَبِّهِيَن مِنَ الرِّجَالِ باِلنِّسَاءِ، وَالم

ُ
56الم

  

Artinya: 

                                                           

55
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 75-76. 

56
Lihat Imam an-Nawawi, Riyadhush Shalihin, Terj. Izzun Karimi (Jakarta: Darul Haq, 

2018), h. 981-982. 
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Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasulullah 
Shallallahu „alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita 
dan wanita yang menyerupai laki-laki. 

Al-Asqalani memaknai kata al-mutasyabbihin min al-rijâl bi al-nisâ‟ wa 

al-mutasyabbihât min al-nisâ‟ bi al-rijâl pada hadis ini sebagai laki-laki yang 

menyerupai perempuan maupun sebaliknya, baik dari segi pakaian, perkataan, dan 

perbuatan.
57

 Hadis ini dapat dijadikan hujah dikarenakan termasuk dalam kualitas 

hadis sahih. Mengenai statusnya pun termasuk ke dalam hadis marfu>‟, yakni 

hadis yang langsung disandarkan kepada Nabi.
58

 Oleh karena itu, larangan 

menyerupai lawan jenis memiliki dasar yang sangat kuat dan benar-benar tidak 

diperkenankan dalam Islam. 

Terkait mengenai penyerupaan dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Ibnu 

Hajar rahimahullah bahwa penyerupaan yang dimaksudkan yakni terkait sesuatu 

yang menjadi kefitraan perempuan, seperti pakaian, aksesoris, perilaku, dan lain 

sebagainya, bukan terkait dengan penyerupaan dalam perkara-perkara kebaikan 

seperti memasak maupun mencuci yang bisa saja dilakukan pula oleh laki-laki.
59

 

Adapun perkataan Ibnu Hajar yakni: 

ظاَ ىِرُ اللَّفْظِ الزَّجْرُ عَنِ التَّشَبَّوِ فِ كُلِّ شّيْ ءٍ لَكِنْ عُرِفَ مِنَ الَْْدِلَّةِ الُْْخْرَى أَنَّ 
فَاتِ وَالْْرَكََاتِ  وَنََْوِ ىَالَا التَّشَبُّوُ فِ أمُُورِ الَْْيِْ  الْمُرَادَ التَّشّبُّوُ فِ الزِّيِّ وَبَ عْضِ الصِّ  

Artinya:  

Larangan keras terhadap perbuatan at-tasyabuh (laki-laki yang menyerupai 
perempuan begitupun sebaliknya) dalam segala hal. Namun telah diketahui 
dari dalil-dalil lain bahwasanya yang dimaksudkan adalah larangan at-
tasyabuh dalam hal pakaian, sifat, gerakan, dan semisalnya; bukan 
penyerupaan dalam perkara-perkara kebaikan. 

                                                           

57
Lihat Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-„Asqalani, Fath al-Bâri (Beirut: al-Risalah al-

„Alamiyyah, 2013), h. 409-410. 

58
M. Fahmi Ahsan H, “LARANGAN BERPAKAIAN MENYERUPAI LAWAN JENIS 

(Studi Ma‟a>ni al-Hadi>th Riwayat Sunan Abi> Da>wud Nomor Indeks 4097)”, Skripsi 

(Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2019), h. 70-71.  

59
Ustadz Abu Isma‟il Muslim al-Atsari, “Larangan Menyerupai Lawan Jenis”, 

almanhaj.or.id. 2016. https://almanhaj.or.id/7309-larangan-menyerupai-lawan-jenis.html (31 

Desember 2022). 
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Telah diketahui bersama bahwa segala apapun ketentuan Allah swt. 

termasuk larangan untuk melakukan at-tasyabuh (penyerupaan) terhadap lawan 

jenis tidak lain adalah dengan maksud kemaslahatan manusia itu sendiri, 

sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu sedang manusia tidak 

mengetahui, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya pada QS al-Bāqarah/2: 

216. 

...ۗ  ٌَ ْٕ ًُ َْتىُْ لَْ تعَْهَ اَ َٔ ُ يعَْهىَُ 
اّللّٰ َٔ  ࣖ 

Terjemahnya: 

...Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
60

 

Perilaku waria yang menyimpang dari nilai agama Islam membuat mereka 

secara tidak sadar jauh dari Tuhan (Allah swt.). Larangan untuk tidak berperilaku 

menyerupai lawan jenis seperti waria bukan tanpa maksud tertentu. Maqāṣid al-

syarī‟ah dalam hal ini adalah agar manusia tidak masuk dalam kemudaratan, 

dalam aspek agama mereka akan mendapatkan siksa akhirat karena laknat yang 

diberikan Allah swt. terhadap perilaku menyimpang yang mereka kerjakan. Dalil 

larangan menjerumuskan diri dalam kemudaratan termaktub dalam QS al-

Baqarah/2: 195. 

 .... ۖ  وَلَا تُ لْقُوْا باِيَْدِيْكُمْ اِلََ الت َّهْلُكَةِ ...
Terjemahnya: 

...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kemudaratan/kebinasaan....
61

 

Perintah dan larangan Allah swt. untuk tidak berperilaku menyimpang 

seperti halnya waria juga bermaksud agar hamba-Nya dapat merasakan nikmat 

yang sesungguhnya. Laki-laki yang memilih untuk menjadi seorang waria dan 

merasakan kebahagiaan atas pilihannya tersebut, sejatinya mereka tidaklah 

                                                           

60
Kementerian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya, h. 34. 

61
Kementerian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya, h. 30. 
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merasakan nikmat Allah swt. yang sesungguhnya, kenikmatan yang mereka 

rasakan tersebut hanyalah hasil buaian iblis dan sifatnya fana. Maqāṣid  ini 

tertuang dalam QS al-Mā‟idaḣ/5: 6. 

نْ حَرجٍَ وَّلّٰكِنْ يُّريِْ  وُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّ ركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَ مَا يرُيِْدُ اللّّٰ  عَلَيْكُمْ  وُ دُ ليُِطهَِّ
.... 

Terjemahnya: 

...Allah swt. tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu....

62
 

Perilaku waria yang menyimpang dari syariat tersebut tidak dapat 

dibiarkan begitu saja, sebab kemudaratan yang mereka kerjakan tidak hanya akan 

membawa dosa bagi dirinya sendiri, namun juga akan membawa dosa pula bagi 

orang lain jika tidak ada upaya pencegahan maupun penanganan. Dijelaskan 

dalam hadis riwayat Abu Dāwud bahwa Allah swt. akan menimpakan azab secara 

merata kepada manusia yang membiarkan terjadinya suatu kemudaratan. Berikut 

bunyi hadis tersebut: 

عْتُ رَسُولَ الِله صَلَّ الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ مَامِنْ ق َ  وْمٍ قاَلَ عَمْرُوعَنْ ىُشَيْمٍ وَإِنِِّّ سََِ
هُمْ الُله مِنْوُ  رُوا إِلاَّ يوُشِكُ أَنْ يَ عُمَّ يُ عْمَلُ فِيهِمْ باِلْمَعَاصِي ثَُُّ يَ قْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُ غَي ِّ

  63بعِِقَابٍ 
Artinya: 

Amru menyebutkan dari Husyaim, aku mendengar Rasulullah saw 
bersabda, “Tidaklah kemaksiatan yang dilakukan suatu kaum, kemudian 
mereka mampu mencegahnya tetapi tidak mau mencegah, melainkan Allah 
swt. akan meratakan siksa kepada mereka semua”. 

Kewajiban untuk mencegah dan menangani kemudaratan bukan hanya 

kewajiban segelintir orang saja, namun semua orang yang mengetahui terjadinya 

kemudaratan tersebut berkewajiban untuk bersikap dan bertindak. Sebagaimana 

sabda Rasulullah saw dalam hadis berikut ini. 
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Kementerian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya, h. 108. 

63
Ibnu Majah Abu „Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazuni, Sunan Ibnu Majah, Juz 2 

(t.t: Dar Ihya‟ Al-Kutub al-Arabiyyah), h. 1329. 
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ثَ نَا أبَوُ مُعَاوِيةََ عَنْ الَْْعْمَشِ حَدَّ  ريِِّ قاَلَا حَدَّ دُ بْنُ الْعَلََءِ وَىَنَّادُ بْنُ السَّ ثَ نَا مَُُمَّ
عَنْ إِسَْعَِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أبَيِوِ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ وَعَنْ قَ يْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طاَرقِِ بْنِ 

عْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ شِهَابٍ عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْرِ  يِّ قاَلَ سََِ
رْهُ بيَِدِهِ وَقَطَعَ ىَنَّادٌ بقَِيَّةَ  رَهُ بيَِدِهِ فَ لْيُ غَي ِّ يَ قُولُ مَنْ رأََى مُنْكَرًا فاَسْتَطاَعَ أَنْ يُ غَي ِّ

سَانوِِ فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ بلِِسَانوِِ فبَِقَلْبِوِ الَْْدِيثِ وَفَّاهُ ابْنُ الْعَلََءِ فإَِنْ لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِ 
يماَنِ   64وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِْْ

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul‟Ala dan Hannad bin 
As Sari keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu‟awiyah dari Al A‟masy dari Isma‟il bin Raja dari Bapaknya dari Abu 
Sa‟id dan dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Abu Sa‟id Al 
Khudri ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, “Barang 
siapa dari kalian melihat kemungkaran lalu ia mampu mengubahnya 
dengan tangan, hendaklah ia ubah kemungkaran tersebut dengan 
tangannya”. Hannad kemudian memotong (tidak melanjutkan) sisa hadis 
tersebut. Kemudian Ibnul „Ala melengkapinya, “Jika ia tidak mampu 
hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu dengan lisan hendaklah 
dengan hatinya, dan itu adalah selamah-lemahnya iman”. 

Syariat mengkategorikan hukum kewajiban ini sebagai fardu kifayah, 

artinya adalah semua manusia memang memiliki kewajiban yang sama untuk 

menghentikan terjadinya kemudaratan, akan tetapi status dan derajat kewajiban 

setiap manusia itu berbeda. Pada kasus banalitas performa waria di ruang publik 

ini posisi pemuka agama dan pemerintah menduduki posisi prioritas dalam hal 

kewenangannya dalam menangani kasus tersebut.  

Kemudaratan tidak hanya terjadi dari segi hifz al-din (pemeliharaan 

agama) saja apabila banalitas waria ini terus terjadi. Aspek hifz al-nafs 

(pemeliharaan jiwa) juga akan turut tergerus. Mereka yang waria tentu seringkali 

bertanya-tanya di dalam benak dirinya bahwa mengapa ia dilahirkan berbeda 

dibandingkan manusia pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa fase 

penerimaan waria atas kewariaannya merupakan hasil dari proses bergumam dan 
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Abuū Dāud Sulaimān bin al-Asy‟ats bin Ishāq bin Basyīr bin Syaḍād bin „Umar al-Azdi 

al-Sinjistāni, Sunan Abī Dāud, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah Al‟Ashriyyah, t.th), h. 123. 
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pertengkaran batin yang tidak sebentar. Hal tersebut tentu membuat jiwa 

kemanusiaannya terguncang sehingga membuat hidupnya pun tidak tenang. 

Ditambah lagi mereka sebenarnya secara sadar dan mengetahui bahwa rasa dan 

perilaku mereka menyimpang dari syariat atau ketentuan Allah swt.. 

Penyimpangan inilah yang pada akhirnya membuat hati mereka lambat laun 

menjadi gelap dan membuatnya jauh dari ketaatan agama. 

Tidak dipungkiri bahwa jiwa yang jauh dari ketaatan kepada Allah swt. 

akan berubah menjadi gelap, sehingga turut menggelapkan hati dan akalnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah 

bahwa “jika dosa semakin bertambah, maka hal itu akan menutupi hati 

pemiliknya”.
65

 Hal yang sama disampaikan pula oleh Syekh Muhammad Muflih 

Syamsuddin al-Muqdisi dalam kitabnya “Al-Adabusy Syar‟iyah” bahwa: 

إنَّ الْعَبْدَ إذَا أذَْنَبَ نُكِتَ فِ قَ لْبِوِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ثَُُّ إذَا أذَْنَبَ نُكِتَ فِ قَ لْبِوِ نُكْتَةٌ 
ا لَا يَ عْ رِفُ مَعْرُوفاً وَلَا يُ نْكِرُ  مُنْكَرا66ً قَى أَسْوَدَ مُرْبَدِّ  سَوْدَاء حَتََّّ يَ ب ْ

Artinya: 

Sungguh apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan ditulis dalam 
hatinya sebuah titik hitam, kemudian jika (kembali) melakukan dosa, maka 
akan ditulis dalam hatinya sebuah titik hitam, sampai (hatinya) tersisa 
menjadi hitam selamanya, ia tidak akan mengetahui kebenaran, ia juga 
tidak akan ingkar pada kemungkaran. 

Akibat dari gelapnya hati juga akan mempengaruhi fungsi akal, redupnya 

fungsi akal akan membuat manusia sulit untuk membedakan yang baik dan yang 

buruk. Efek banalitas waria ini masuk dalam maqāṣid al-syarī‟ah dari segi hifz al-

„aql (pemeliharaan akal). Gelapnya hati akibat perbuatan dosa dari kemudaratan 

dijelaskan Allah swt. dalam firman-Nya QS al-Mutaffifin/83: 14. 
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 ٌَ ٌَ  كَلََّّ تمَْ زَۜا ْٕ ا يكَْضِثُ ْٕ ا كَاَُ ِٓىْ يَّ تِ ْٕ  عَهٰٗ قهُُ

Terjemahnya: 

Sekali-kali tidak (demikian)! Bahkan, apa yang selalu mereka kerjakan itu 
telah menutupi hati mereka.

67
 

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berkata bahwa maksud dari ayat tersebut 

adalah bila perbuatan dosa secara terus menerus dilakukan maka hal itu akan 

membuat hati menjadi gelap, tertutup, dan lama kelamaan akan membuatnya 

mati.
68

 Lanjut dijelaskan pula bahwa “jika hati sudah semakin gelap dan tertutup, 

maka sulit untuk mengenali petunjuk kebenaran.
69

 Tidak ayal dikatakan bahwa 

orang-orang yang terjerumus dalam kemudaratan akan sulit membedakan yang 

baik dan yang buruk. Tidak hanya sebab hati dan akalnya yang sudah tertutupi 

oleh perbuatan dosa, namun juga kebiasaan mereka dalam mengerjakan 

kemudaratan atau dosa tersebut yang mengantarkan mereka dalam zona nyaman. 

Jika akal seseorang sudah terbungkus dengan mindset keburukan, maka 

akan memanifestasikan sesuatu hal yang buruk pula dalam ucapan maupun 

perilakunya. Perilaku buruk ini tentu tidak hanya berdampak buruk pada si orang 

tersebut, namun orang-orang di sekelilingnya pun akan ikut terkena dampaknya. 

Seperti kasus-kasus narkoba dan pembunuhan yang terjadi di Indonesia tidak 

sedikit berangkat dari mereka yang waria. 

Perilaku banalitas waria ini sebenarnya dapat saja dicegah, salah satunya 

dengan cara waria tersebut tidak ikut berkumpul bersama sesama mereka yang 

waria. Kebersamaan yang terbangun jika terus bersama akan berkonsekuensi 

dalam hal saling melegitimasi diri dan memperkuat keinginan untuk menjadi 

waria atas dasar senasib sepenanggungan. Rasulullah saw menawarkan 
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pencegahan untuk tidak terjerumus dalam sebuah wadah yang akan membawa 

dampak buruk bagi diri manusia, yaitu dengan tidak mendekati sumbernya. Hal 

ini tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhāri dari sahabat 

Usāmah ibn Zaid r.a. yakni. 

ثَ نَا عَبْدُ العَزِ يزِ بْنُ عَبْدِ الِله,  نْكَدِرِ, وَعَنْ أَبِ حَدَّ
ُ

دِ بْنِ الم ثَنِِ مَالِكٌ, عَنْ مَُُمَّ قاَلَ: حَدَّ
عَوُ  النَّضْرِ, مَوْلََ عُمَرَ بْنِ عُبَ يْدِ الِله, عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِ وَقاَصٍ, عَنْ أبَيِوِ, أنََّوُ سََِ

عْتَ مِنْ رَسُولِ  الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فِ الطَّ عُونِ؟  يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ, مَاذَا سََِ
عْتُمْ بِوِ بأَِرْضٍ, فَلََ تَ قْدَ >>فَ قَالَ أُسَامَةُ: قاَلَ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ:  ...فإَِذَا سََِ

 70)رواه البخاري( <<فِراَراً مِنْوُ مُوا عَلَيْوِ, وَإِذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ, وَأنَْ تُمْ بِِاَ فَلََ تََْرُجُوا, 
Artinya: 

„Abd al-„Azīz ibn „Abdullah telah meriwayatkan kepada kami, ia berkata 

„Mālik meriwayatkan kepadaku, dari Muḥammad ibn al-Munkadir, dan 

dari Abī al-Nadr maulā „Umar ibn „Ubaydillah, dari „Āmir ibn Sa‟ad ibn 

Abī Waqqās, dari Ayahnya, bahwa ia telah mendengarnya bertanya kepada 

Usāmah ibn Zaid, “Apa yang telah engkau dengar dari Nabi saw. Perihal 

penyakit taun?, Usāmah menjawab, “Rasulullah saw. Telah bersabda, 

“...maka jika engkau mendengarnya di suatu tempat, janganlah 

mendatanginya, dan jika terjadi di suatu tempat yang engkau berada 

padanya, maka janganlah keluar darinya karena melarikan diri darinya 

(taun)”. (HR Bukharī). 

Imam al-Nawawī berkata tentang maksud dari hadis tersebut adalah. 

حْتِاَزُ مِنَ الْمَكَارهِِ وَأَسْبَابِِاَ وَفِيوِ التَّسْلِيمُ لقَِضَاءِالِله عِنْدَحُلُولِ  فِ ىَذَا الَْْدِيثِ الِ 
71الْفَاَتِ   

Artinya: 

Hadis ini terdapat perintah untuk berlindung dari hal-hal buruk dan dari 

penyebabnya, serta sifat berserah diri kepada ketetapan Allah swt. ketika 

nantinya telah terjadi. 

Menurut Ibnu Ḥajar, barangsiapa yang menghindari sumber dan penyebab 

kemudaratan seperti penyakit maka perbuatannya telah sesuai dengan sunah Nabi 
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saw dan itu merupakan suatu hikmah tersendiri.
72

 Hal ini juga merupakan suatu 

upaya dalam memelihara dan melindungi maqāṣid al-syarī‟ah. 

Gelapnya hati sehingga sulit membedakan yang baik dan yang buruk 

merupakan sebab maqāṣid al-syarī‟ah dari segi hifz al-„aql (pemeliharaan akal) 

sehingga banalitas waria tidak boleh terus berlanjut, dikarenakan hal tersebut 

dapat merusak al-ḍarūriyāt al-khams, tidak hanya dari segi hifz al-„aql (akal), 

namun juga pada hifz al-din (agama) dan hifz al-nafs (jiwa).  

Tidak berhenti pada ketiga maqāṣid al-ḍarūriyāt tersebut, efek dari 

banalitas waria juga dapat merambah pada segi hifz al-nasl (pemeliharaan 

keturunan). Akibat dari gelapnya hati dan akal dikarenakan perbuatan dosa yang 

dilakukan oleh waria tersebut, pada akhirnya akan berkonsekuensi pula pada 

menurunnya kualitas manusia itu sendiri.  

Sejatinya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya bentuk, manusia diberi raga yang dapat digunakan untuk keperluan hidup 

apa saja juga diberi akal sebagai pembeda dan penyempurna dengan makhluk 

ciptaan Allah swt. yang lainnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dengan 

sangat jelas dalam QS at-Tin/95: 4. 

ِٕيْىٍ  ٍِ تقَْ ٌَ فيِْٰٓ احَْضَ َْضَا  ۖ  نقَدَْ خَهقَُْاَ الِْْ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk 
yang sebaik-baiknya.

73
 

Hanya saja dikarenakan dosa yang telah menimbun, sehingga segala 

keniscayaan yang telah Allah swt. berikan kepada hamba-Nya tersebut lambat 

laun dicabut akibat ulah dari manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam QS asy-Syura/42: 30 dan QS Yasin/36: 19.  
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ا كَضَثتَْ ايَْدِيْ  ًَ صِيْثحٍَ فثَِ ٍْ يُّ يَآٰ اصََاتكَُىْ يِّ  ....كُىْ َٔ

Terjemahnya: 

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu adalah disebabkan 
oleh perbuatan tanganmu sendiri....

74
  

سْتىُْۗ  ٍْ ذُكِّ  اىَ ِ
عَكُىْۗ ا طَاۤى ِسُكُىْ يَّ ْٕ ٌَ قاَنُ ْٕ ضْسِفُ وٌ يُّ ْٕ َْتىُْ قَ  تمَْ اَ

Terjemahnya: 

Mereka (utusan-utusan para Rasul) itu berkata, “Kemalangan kamu itu 
merupakan akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah karena kamu diberikan 
peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

75
 

Selain kualitas manusia yang  menurun, peradaban manusia juga akan ikut 

terancam. Hal ini disebabkan karena dua faktor, pertama karena perbuatan sodomi 

atau yang saat ini disebut sebagai LSL (lelaki seks lelaki) yang dilakukan oleh 

kebanyakan waria menimbulkan berbagai penyakit berbahaya dan mematikan 

seperti HIV/AIDS, sifilis, dan gonore yang dapat menular ke orang lain.
76

 Jumlah 

waria yang semakin lama semakin melangit dikhawatirkan akan membuat 

penyebaran penyakit-penyakit berbahaya tersebut semakin cepat dan meluas, yang 

akhirnya mengakibatkan banyaknya kasus angka kematian. Sehingga hal inilah 

yang dapat memicu punahnya peradaban manusia. 

Bukan tanpa maksud, syariat memerintahkan agar pergaulan yang intim 

dengan kelompok waria selayaknya dihindari, sebab pada umumnya mereka yang 

waria memiliki orientasi seksual sesama jenis yakni lelaki dengan lelaki, yang 

dalam riwayat sejarah Islam hal ini telah terjadi pada kaum Sodom zaman 

kenabian Nabi Lūth as. Perbuatan tersebut dalam syariat disebut sebagai liwāth, 

dan termasuk dalam perbuatan yang dilarang (haram). Tidak ayal jika perbuatan 
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ini terus terjadi, maka keberlangsungan peradaban manusia akan terputus. 

Larangan perbuatan sodomi ini termaktub dalam QS al-A‟raf/7: 81. 

جَالَ  ٌَ انسِّ ْٕ ٌَ اََِّكُىْ نتَأَتُْ ْٕ ضْسِفُ وٌ يُّ ْٕ َْتىُْ قَ ٌِ انُِّضَاۤءِۗ تمَْ اَ ْٔ ٍْ دُ جً يِّ َٕ ْٓ  شَ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk 
melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah 
kaum yang melampaui batas.

77
 

Masih dalam surah yang sama, penjelasan terkait larangan perbuatan 

liwāth (sodom) juga ditunjukkan dalam ayat sebelumnya yakni pada ayat ke-80 

yang menjelaskan firman Allah swt.: 

ٍَ انْ  ٍْ احََدٍ يِّ ٌَ انْفاَحِشَحَ يَا صَثقَكَُىْ تِٓاَ يِ ْٕ ُ ٰٓ اتَأَتْ  ّ يِ ْٕ طاً اذِْ قاَلَ نقَِ ْٕ نُ َٔ ٍَ يْ ًِ  عٰهَ

Terjemahnya: 

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala 
Dia berkata kepada mereka (kaumnya); “Mengapa kamu mengerjakan 
perbuatan fahisyah itu? Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun 
sebelum kamu di dunia ini?

78
 

Ayat tersebut dijelaskan bahwa Nabi Lūth as atas perintah Allah swt. 

menasehati kaumnya ke dalam bentuk pertanyaan retoris, yakni mengapa mereka 

mengerjakan fahisyah tersebut, padahal perbuatan tersebut merupakan suatu 

perbuatan yang keji. Terlebih lagi karena perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh 

kaum Nabi Lūth saja, yang tidak pernah dikerjakan oleh kaum-kaum sebelumnya. 

Fahisyah yang dimaksud dalam ayat ini adalah perilaku laki-laki yang senang 

melakukan persetubuhan dengan sesama laki-laki (sodomi) dikarenakan dorongan 

syahwat (hawa nafsu).
79

 Istilah fahisyah secara bahasa memiliki makna segala 
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sesuatu yang melampaui batas.
80

 Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS al-

A‟raf/7: 81 di atas. 

Kedua, yakni faktor surutnya minat atau keinginan untuk menikah. 

Umumnya waria merasa diri mereka adalah seorang perempuan, sehingga 

ketertarikan mereka condong kepada laki-laki. Oleh karena itu keinginan untuk 

menikah yang sewajar dan semestinya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan, berganti menjadi laki-laki dengan laki-laki. Tidak hanya 

karena syariat tidak menghendaki hal ini terjadi (dihukumi haram), namun juga 

karena jika hal ini terjadi maka keturunan manusia akan dan bisa terputus. Hal 

inilah yang dapat menjadi sebab keberlangsungan peradaban manusia akan surut 

dan punah.  

Adapun urgensi dan maqāṣid al-syarī‟ah agar manusia memiliki keturunan 

tidak hanya untuk kepentingan menjaga keberlangsungan hidup manusia yang 

dalam syariat bertujuan untuk memperpanjang napas Islam melalui penerus-

penerus umat Nabi Muhammad saw, namun juga memiliki hikmah lain dalam 

dimensi ukhrawi, yakni sebagai salah satu sumber kebahagiaan dalam rumah 

tangga serta sebagai insan yang diharapkan senantiasa memanjatkan doa untuk 

kedua orang tuanya selepas wafat. Doa dari anak-anak yang salih diyakini dalam 

Islam dapat meningkatkan derajat orang tuanya di akhirat kelak. Sebagaimana 

yang terdapat dalam dalil hadis Nabi saw bahwa anak yang salih merupakan suatu 

targhib (anugerah) yang diberikan Allah dan sebagai investasi akhirat kepada 

pasangan orang tua. 

إِذَا مَاتَ الِْنْسَانُ انْ قَطَعَ عَمَلُوُ إِلاَّ مِنْ ثَلَثَةٍَ مِنْ صَدَ قَةٍ جَاريِةٍَ وَعِلْمٍ 
81يَدْ عُولَوُ يُ نْتَ فَعُ بِوِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ 
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Apabila 
anak Adam (meninggal dunia), maka terputuslah pula amalnya, terkecuali 
terhadap tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak 
salih yang mendoakan orang tuanya”. (HR Muslim) 

Selain pemeliharaan hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-„aql 

(akal), dan hifz al-nasl (keturunan), banalitas waria dikhawatirkan juga akan 

menyentuh maqāṣid al-ḍarūriyāt dalam ranah perlindungan harta (hifz al-māl). 

Dari segi harta, tidak jarang para waria memperoleh upah dari hasil kerja yang 

dapat dikatakan kurang pantas bahkan tidak pantas sama sekali, seperti menjadi 

biduan dan pekerja seks komersial/prostitusi. Sudah menjadi rahasia publik jika 

pekerjaan demikian adalah pekerjaan yang tidak diperbolehkan (haram) di dalam 

syariat hukum Islam. Syariat mendefinisikan pelacuran atau prostitusi sebagai 

suatu perzinahan, yang mana jika dilakukan maka akan mendapatkan imbalan 

berupa dosa. Hal ini tertera dalam firman Allah swt. pada QS al-Furqān/25: 68. 

ُ الَِّْ تاِنْحَقِّ 
وَ اّللّٰ ٌَ انَُّفْشَ انَّتيِْ حَسَّ ْٕ لَْ يقَْتهُُ َٔ ِ انِٰٓاً اٰخَسَ 

ٌَ يَعَ اّللّٰ ْٕ ٍَ لَْ يدَْعُ انَّرِيْ َٔ ٍْ يَ َٔ  ٌَۚ ْٕ لَْ يزََُْ َٔ  

 ۖ   يَّفْعَمْ ذٰنكَِ يهَْقَ اثَاَيًا

Terjemahnya: 

Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan 
lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan 
(alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu 
niscaya mendapat dosa.

82
 

Meski pilihan waria menjadi seorang biduan ataupun pekerja seks 

komersial karena niat untuk mempertahankan hidup (terhitung sebagai niat baik), 

namun karna jenis pekerjaan dan hasilnya diperoleh dari sesuatu yang hukumnya 
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haram, maka niat baik tersebut secara otomatis gugur sebagai pertimbangan 

hukum. Hal ini sesuai dengan makna kaidah fikih berikut. 

83إذَا اجْتَمَعَ الَْلََلُ وَالَْرَامُ غُلِبَ الَْرَامُ   

Artinya: 

Apabila bertemu antara yang halal dan yang haram pada waktu yang sama, 
maka dimenangkan oleh yang haram. 

 
ُ

84نْ يَدُلَّ دَليِْلُ عَلَى تََْرِ يْ هَاأَ  الاَّ إِ باَحَةُ  لِْ عَامَلَةِ اَ الَْصْلُ فِ الم  

Artinya: 

Hukum asal muamalah adalah boleh, terkecuali bila ada dalil yang 
mengharamkannya. 

Meski niat untuk melakukan pekerjaan biduan dan PSK tersebut dibarengi 

dengan niat untuk mempertahankan hidup (niat baik), namun karna jenis 

pekerjaan tersebut memiliki dalil pelarangannya di dalam syariat, sehingga niat 

tersebut digugurkan karena syariat. 

Pemeliharaan ataupun perlindungan terhadap kelima unsur tersebut yakni 

hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-„aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), 

dan hifz al-māl dinilai sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan manusia, 

selain dalam rangka untuk menjaga kekokohan syariat hukum Islam itu sendiri 

juga dikarenakan tujuan dari maqāṣid al-syarī‟ah adalah untuk menghilangkan 

segala bentuk kemudharatan dan meraih kemaslahatan dunia juga akhirat, yang 

menjadi tujuan inti dari diciptakannya syariat. Hal ini seperti yang telah 

diungkapkan oleh Muḥammad ibn Ḥusain al Jīzānī, yakni. 

مَ انََّ مَصَا حَافَظةَِ عَلَى الْمُُورِ الَْمسَةِ فِيمَا تَ قَدَّ
ُ

لََِ الدِينِ وَالدُنْ يَا مَبنِيَّة عَلَى الم
نيَا وُجُودُ   85حَتََّّ إذَا انَََرَمَت لََ يَ قَى للدُّ
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 175. 

84
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 200. 
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Muḥammad ibn Ḥusain al-Jīzānī, Taḥzīb al-Muwāfaqāt (Cet. III; al-Dammām: Dār ibn 

al-Jauzī, 1430), h. 118. 
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Artinya: 

Bahwa kemaslahatan ukhrawi dan kemaslahatan duniawi dibangun di atas 

pemeliharaan lima perkara (al-ḍarūriyāt al-khams) sebagaimana yang 

telah disebutkan, yang jika diibaratkan kemaslahatan itu hilang maka dunia 

pun akan ikut hilang. 

Selain ditemukan adanya dampak buruk dari penerimaan masyarakat dan 

pemerintah terhadap waria, ditemukan pula dampak baik lainnya. Adapun dampak 

baik yang dimaksud adalah dengan penerimaan waria yang terbuka, ternyata hal 

tersebut mampu memelihara tenggang rasa diantara waria dengan masyarakat dan 

pemerintah. Tenggang rasa tersebut akhirnya menciptakan kehidupan yang aman 

dan harmoni diantara mereka, walaupun berada di tengah perbedaan gender.  

Meski nyatanya terdapat maslahat dari penerimaan tersebut, namun 

dampak kemaslahatannya tidak sebanding dengan kemudaratan yang akan 

ditimbulkan. Syariat menjelaskan bahwa apabila bertemu antara maslahat dan 

juga mudarat dalam waktu yang sama, maka memilih menolak mudarat 

diutamakan dibanding memilih maslahat. Penjelasan ini dirumuskan dalam kaidah 

fikih berikut ini. 

مُ عَلَ دَ  فَاسِدِ مُقَدَّ
َ

صَالِحِ رْءاُلم
َ

86ى جَلْبِ الم   
Artinya: 

Menolak mudarat didahulukan daripada meraih maslahat. 

Jika ditelisik dengan lebih detail, penerimaan waria yang terbuka tersebut 

sebenarnya lebih memberikan keuntungan kepada kelompok waria itu sendiri. 

Sebab mereka dapat lebih leluasa untuk menunjukkan diri, berkegiatan, dan 

berelasi di ruang publik. Keuntungan bersama yang dirasakan hanyalah 

terciptanya suasana yang kondusif di antara waria dan masyarakat saja. 

Sedangkan ada dampak buruk yang terjadi akibat dari penerimaan tersebut. 

Dijelaskan dalam syariat bahwa sesungguhnya kemaslahatan publik (banyak 
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 11. 
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orang) lebih utama dibandingkan dengan kemaslahatan kelompok/individu. 

Sebagaimana bunyi kaidah fikih: 

صْ 
َ

ةِ الم صْلَحَةِ الْاَصَّ
َ

مَةُ عَلَى الم ةُ مُقَدَّ 87لَحَةُ العَامَّ  
Artinya: 

Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu. 

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh penerimaan waria seseungguhnya 

tidak mengharuskan mereka mendapatkan diskriminasi atau perlakuan buruk 

lainnya. Hanya saja gerak dan kegiatan mereka di ruang publik sebaiknya 

mendapatkan batasan. Meskipun pembatasan tersebut bisa saja dinilai bagi 

kelompok waria sebagai bentuk penghambat kebebasan mereka sebagai warga 

masyarakat yang juga punya hak yang sama dengan masyarakat lainnya. Namun 

hal itu dinilai lebih memaslahatkan bagi dirinya dan terlebih masyarakat umum 

bila dibandingkan dengan membiarkan mereka bergerak secara leluasa tanpa 

batasan, aturan yang jelas, dan mengikat. Pembatasan tersebut memang dapat 

menimbulkan kemudaratan disisi waria, namun jika tanpa batasan maka 

kemudaratan yang lebih besar bisa saja terjadi. Maka pilihan untuk membatasi 

ruang gerak waria di ruang publik merupakan pilihan yang lebih baik, jika dituntut 

untuk memilih kemudaratan yang lebih kecil dampaknya. Sebagaimana petunjuk 

kaidah fikih dalam syariat berikut ini: 

هِمَاإِذَا تَ عَارَضَ مَفْسَدَتاَنِ رُوعِى أَعظَمُهُمَا ضَرَراً 88باِرتِكَابِ أَخَفَّ  
Artinya: 

Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan yang lebih besar 
mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan/kecil mudaratnya. 
 

قْدِيِْْ مِنَ الْْقََل دَرْءاُلَْْكْثَرِ مَفْسَدَةً أوْلََ  89باِلت َّ  
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 11. 

88
A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 74-75. 
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Artinya: 

Menghindari sesuatu yang mudaratnya banyak lebih diutamakan apabila 
dibandingkan dengan yang mudaratnya sedikit. 
 

90يُُْتَمَلُ الضَّرَرُ الْاَصِ لَِْجلِ الضَّرَرُ العَامِ   
Artinya: 

Kemudaratan yang sifatnya khusus boleh dilakukan demi menolak 
kemudaratan yang bersifat umum. 

صَالِحِ َ لََ مِن جَلَبِ وَ أَ دَرْءلُْمَفَاسِدِ 
َ

نَافِعِ.أالم
َ

صَلَحَةُ إِ  والم
َ

91ظَمعْ أَ  ذَا كَانَت الم
 

Artinya: 

Menolak mafsadah lebih utama daripada meraih maslahat atau manfaat, 
kecuali jika maslahat lebih besar. 

Hal ini juga merupakan maqāṣid al-syarī‟ah yang termaktub dalam QS az-

Zumar/39: 17-18 dan ayat ke-55 juga pada QS al-A‟rāf/7: 145. 

ۗ ّٗ ٌَ احَْضََُ ْٕ َّثعُِ لَ فيَتَ ْٕ ٌَ انْقَ ْٕ عُ ًِ ٍَ يضَْتَ انَّرِيْ سْ عِثاَدِِۙ  ....ۖۚ فثَشَِّ

Terjemahnya: 

Berilah kabar gembira pada hamba-hambaku yang mendengarkan 
perkataan-perkataan lalu mengikuti jalan yang paling baik diantaranya.

92
 

تِّكُىْ  ٍْ زَّ َْزِلَ انِيَْكُىْ يِّ ٍَ يَآٰ اُ ا احَْضَ ْٰٕٓ اتَّثعُِ َٔ.... 

Terjemahnya: 

Ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari 
Tuhanmu.

93
 

يَكَ  ْٕ أْيُسْ قَ ا تاِحَْضَُِٓاَ ۗ َّٔ ْٔ  يأَخُْرُ

Terjemahnya: 

Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik.
94
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Lihat Ibn Nujym, Al Asybah wa al Nadzair (Beirut: Dar al Kutub al „Ilmiyah, 1985), 

Cet. 1, Juz. 1, h. 286. 
90

A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 
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Lihat Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū, Mausū‟ah al-Qawā‟id al-Fiqhiyyah (cet. 

I; Beirut: Muassassah al-Risālah, 2003), Juz. 5, h. 315.  
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Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim, h. 460. 
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Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim, h. 464. 

94
Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah Ar-Rahim, h. 168. 
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Faktor HAM (Hak Asasi Manusia) menjadi alasan pertama sebab mengapa 

performa waria di ruang publik diterima secara terbuka oleh masyarakat dan 

pemerintah Kabupaten Bone. Waria dinilai memiliki hak hidup yang sama dengan 

masyarakat yang terbilang normal lainnya. Namun sejatinya, pemberian hak yang 

hakiki adalah dengan lebih memanusiakan mereka sebagaimana maksud 

penciptaan Allah swt. terhadap manusia, yaitu dengan memberikan kesadaran 

kepada waria akan kedudukan aslinya dimata pencipta.  

Secara tersurat penerimaan yang terbuka dan pemberian ruang gerak yang 

luas kepada waria dipahami sebagai pemberian hak yang sesungguhnya, namun 

secara harfiah justru dengan perlakuan yang demikian akan membuat mereka 

kehilangan hak hidup mereka yang sesungguhnya dengan terus terjerumus di jalan 

yang salah. Di tambah lagi jika mereka diberi ruang dan kesempatan untuk 

mengembangkan kewariaannya sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Bone. 

Sikap memanusiakan manusia merupakan sikap yang ditunjukkan dan 

diterapkan dalam syariat (hukum Islam), seperti mengeluarkan zakat dan infak 

kepada yang membutuhkan (QS al-Baqarah/2: 267), mensejahterahkan anak yatim 

(QS al-Baqarah/2: 220), menyantuni kaum miskin (QS al-Isra‟/17: 26-27), saling 

tolong menolong dalam kebaikan (QS al-Mā‟idah/5: 2), waris mewariskan (QS. 

an-Nisa/4: 11,12, dan 176), dan berbagai contoh penerapan lainnya.  

Perintah untuk memanusiakan manusia memang diwajibkan dalam syariat, 

tidak terkecuali memanusiakan waria. Akan tetapi larangan untuk tolong 

menolong dalam hal keburukan, dalam hal ini membiarkan waria tetap dalam 

kewariannya, menerima, membiarkan kewariaannya, apalagi sampai memberikan 

peluang terhadap mereka, termasuk dalam bentuk-bentuk larangan Allah swt.. 

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Māidah/5: 2. 

...  ٌِ ا َٔ انْعُدْ َٔ ثْىِ  ا عَهَٗ الِْْ ْٕ َُ َٔ لَْ تعََا َٔ َ شَدِيْدُ انْعِقاَبِ ۖ   ٌَّ اّللّٰ َ اِۗ
اتَّقُٕا اّللّٰ َٔ  
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Terjemahnya: 

...dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah swt. sangat 
berat siksa-Nya.

95
 

Kesamaan substansi terhadap hal ini juga didapati dalam kaidah fikih 

berikut. 

96 ذَا اجْتَمَعَ الَْلََلُ وَالَْرَامُ غُلِبَ الَْرَامُ إِ   

Artinya: 

Apabila berkumpul antara yang halal dengan yang haram pada waktu yang 
sama, maka dimenangkan oleh yang haram. 

Menurut Muḥammad Ṣidqī al-Burnū, apabila terjadi ta‟ārud (kontradiksi) 

antara mudarat dan maslahat maka menolak mudarat lebih didahulukan dan 

utama, terkecuali jika kemaslahatan lebih besar.
97

 Sesuai dengan dalil-dalil 

petunjuk di atas sehingga jelaslah bahwa dibalik perintah untuk menghormati 

manusia tanpa pandang bulu, termasuk pada waria, akan tetapi dikarenakan 

perbuatan mereka yang melanggar syariat, yakni menyalahi fitrah penciptaan 

manusia dan ada pula yang berbuat sodomi, maka dari itu syariat memberikan 

larangan untuk mengakui terlebih mendukung mereka dalam hal kewariaannya 

tersebut. 

Bukan tanpa sebab, larangan untuk mengakui dan mendukung mereka 

tidak ayal akan menimbulkan berbagai kemudaratan. Sekali lagi, bahwa 

kemudaratan yang tercipta tidak hanya dapat memudaratkan orang lain namun 

juga terhadap waria itu sendiri. Sehingga segala maqāṣid al-syarī‟ah terhadap 

perilaku waria dari segi hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-„aql (akal), 

hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-māl (harta) yang telah dijelaskan di atas baik 
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dalam lingkup ruang publik maupun ruang privasi waria itu sendiri memiliki 

kesamaan hukum, yakni dilarang berdasarkan hukum syariat. 

Masyarakat dan pemerintah yang memberikan HAM (Hak Asasi Manusia) 

kepada waria berupa ruang dan kesempatan berekspresi di ruang publik 

merupakan maksud yang baik, sebab mereka pun juga termasuk makhluk Tuhan 

dan warga masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat 

lainnya. Hanya saja hal ini hanya dibetulkan dalam hal kemuamalatannya, tidak 

pada hukum fikihnya, yang jelas dalam berbagai dalil syariat melarang laki-laki 

menjadi dan tampil sebagai waria (meniru lawan jenis). Asal hukum muamalah 

dalam syariat memang dibolehkan, namun hal tersebut dapat berlaku selama tidak 

ada nash yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan makna kaidah fikih 

berikut ini. 

 
ُ

98نْ يَدُلَّ دَليِْلُ عَلَى تََْرِ يْ هَاأَ  الاَّ إِ باَحَةُ  لِْ عَامَلَةِ اَ الَْصْلُ فِ الم  

Artinya: 

Hukum asal muamalah adalah boleh, terkecuali bila ada dalil yang 
mengharamkannya. 

Faktor budaya bugis yang memiliki Bissu sebagai bagian dari sejarah 

menjadi alasan kedua sebab mengapa performa waria di ruang publik diterima 

secara terbuka oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone. Adat atau 

budaya sesungguhnya dapat menjadi sebab terbentuk dan ditetapkannya suatu 

hukum. Sebagaimana bunyi al-qawā‟id al-„āmmah atau al-qawā‟id al-asasiyah 

beikut ini: 

مَةُ  99العَادَةُ مَُُكَّ  
Artinya: 

Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) dalam menetapkan hukum. 
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Hanya saja perlu diperhatikan kembali bahwa tidak setiap adat tersebut 

merupakan adat yang membawa kepada kebaikan. Oleh karena itu, budaya Bissu 

yang menjadi sebab mengapa masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bone 

terbiasa terhadap segala bentuk performa waria perlu dikritisi kembali, apakah 

sejalan dengan nilai-nilai keislaman atau sebaliknya (bertentangan). Fakta di 

lapangan menunjukkan data bahwa semakin bertambah tahun waria di Kabupaten 

Bone semakin banyak dan makin eksis menunjukkan identitas diri mereka di 

tengah masyarakat (ruang publik). Fakta ini didasarkan pada keterangan yang 

diperoleh dari beberapa narasumber, salah satunya dari kecamatan Tellu Siattinge.  

Bissu sebagai akar dari waria dinilai tidak relevan lagi dengan 

perkembangan zaman. Peran mereka yang dulunya sebagai penasehat raja dan 

komunikator dewa dengan manusia kini sudah tidak lagi menjalankan fungsinya 

tersebut. Kini mereka hanya dibutuhkan sebagai pertontonan adat dalam acara 

perayaan hari jadi Bone. Dinilai bahwa peringatan hari jadi Bone pun sebenarnya 

dapat terlaksana tanpa kehadiran mereka. Mereka hanya menjadi aset budaya yang 

terus dipertahankan tanpa tujuan yang berarti. Ditambah lagi jika budaya tersebut 

terus dipertahankan, maka akan melahirkan calon-calon waria yang akan 

melanjutkan jejak tersebut.  

Tentu dengan begitu dapat disimpulkan bahwa budaya Bissu tersebut 

merupakan al-„ādah al-fāsidah, yakni adat yang dapat membawa pada kerusakan. 

Sehingga budaya Bissu tersebut meskipun telah lama berlangsung dan telah 

diterima pula oleh masyarakat, akan tetapi tidak dapat dikatakan sebagai al-„urf. 

Sejatinya sesuatu dapat dikatakan al-„urf apabila memiliki unsur al-ma‟rūf 

(kebaikan). Sebab al-„urf merupakan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik 

dan membaikkan.
100

 Tidak hanya baik pada penilaian masyarakat dimana adat itu 
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-masalah yang Praktis, h. 80. 
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terjadi, namun juga baik dalam hukum agama (syariat). Aturan ini dirumuskan 

berdasarkan firman Allah dalam QS al-A‟raf/7: 199. 

 ٍَِۙ يْ ًِ ِْىْ جٰثِ ا فيِْ دَازِ ْٕ جْفحَُ فاَصَْثحَُ  فاَخََرَتْٓىُُ انسَّ

Terjemahnya: 

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan 
pedulikan orang-orang yang bodoh.

101
 

Sebagaimana pula dikatakan dalam HR Ahmad. 

سْلِمُونَ 
ُ

102حَسَنًا فَ هُوَ عِنْدَ الِله حَسَنُ مَارَاهُ الم  
Artinya: 

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi 
Allah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pokok, submasalah serta hasil analisis penelitian mengenai 

banalitas performa waria di ruang publik: pandangan pemuka agama dan 

pemerintah kabupaten Bone perspektif maqāṣid al-syarī’ah, disimpulkan bahwa: 

1. Pemuka agama Islam, Protestan, dan Katolik menilai bahwa waria merupakan 

perilaku yang tidak dibenarkan (dilarang) berdasarkan dasar hukum agama 

masing-masing. Berbeda dengan agama Islam, Protestan, dan juga Katolik, 

pemuka agama Buddha justru memiliki pandangan yang berbeda. Pemuka 

agama Buddha menilai bahwa perilaku waria yang menyerupai perempuan 

tidak dinilai sebagai suatu kesalahan. Waria dikatakan bersalah apabila ia 

melanggar lima sila (PAŇCASĪLA) sebagai aturan dasar beragama dalam 

Dharma Buddha. Pandangan agama Buddha ini dinilai tidak sejalan dengan 

maqāṣid al-syarī’ah dalam hukum Islam khususnya dari segi hifz al-din 

(pemeliharaan agama), yang jelas menolak dan melarang perilaku at-

tasyabbuh (penyerupaan) terhadap lawan jenis.  

2. Pandangan pemerintah terhadap performa waria di ruang publik dinilai 

sebagai suatu hal yang biasa, bukan masalah, dan telah lama terjadi. Terdapat 

dua faktor mengapa pemerintah menerima dan memberikan ruang gerak 

terhadap waria di ruang publik, yaitu adanya Hak Asasi Manusia dan sejarah 

budaya Bissu sebagai asal muasal penerimaan waria di masyarakat. 

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī’ah kedua faktor tersebut bertentangan 

dengan syariat (hukum Islam). Kedudukan HAM tidaklah lebih tinggi dari 

kedudukan syariat, hal ini berdasar pada skala prioritas al-ḍarūriyāt al-khams 

di mana urutan hifz al-nafs (pemeliharaan jiwa) berada di bawah hifz al-din 
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(pemeliharaan agama). Selanjutnya budaya Bissu dinilai memiliki potensi 

untuk menambah populasi waria itu sendiri. Sehingga atas dasar itu syariat 

menilai budaya Bissu tersebut sebagai al-‘ādah al-fāsidah, yakni adat yang 

dapat membawa pada kerusakan. Performa waria di ruang publik kabupaten 

Bone yang telah dinormalisasi (banal) oleh masyarakat juga pemerintah 

faktanya bertentangan dengan seluruh item pemeliharaan maqāṣid al-

syarī’ah, yakni dari segi hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa),  hifz al-‘aql 

(akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-māl (harta). 

B. Implikasi Penelitian  

Pemuka agama dan pemerintah diharapkan dapat menjadi elemen 

pendukung utama dalam menolak, mencegah, dan menangani perilaku dan 

performa waria di ruang publik. Pemerintah kabupaten Bone diharapkan dapat 

bersinergi dengan para pemuka agama untuk membentuk balai rehabilitasi dalam 

rangka pemulihan perilaku waria, yakni melalui metode konseling juga terapi 

spiritual dan kejiwaan. Pada dasarnya perilaku waria merupakan perilaku yang 

dapat diubah, syariat menyebutnya sebagai takdir muallaq, yakni takdir yang 

dapat diubah berdasarkan upaya manusia. Hal ini pun telah dibuktikan 

berdasarkan hasil analisa dan uji medis kedokteran.  
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 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Bentuk-bentuk Kegiatan Waria di Ruang Publik (Kabupaten Bone) 

1. Gerak Jalan Indah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemeriahan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72 tahun juga 

dirayakan dan dirasakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone, Sulawesi 

Selatan. Perayaan HUT RI dirayakan dengan berbagai bentuk acara, salah satunya 

dengan menggelar lomba gerak jalan. Gerak jalan tersebut dilaksanakan pada 

tanggal 9 Agustus 2017 di Lapangan Merdeka Watampone yang diikuti oleh 

siswa jenjang pendidikan tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Tidak ketinggalan 

para waria juga turut memeriahkan acara tersebut. Meski tidak terhitung sebagai 

peserta lomba, namun keikutsertaan para waria tersebut dalam acara gerak jalan 

adalah dengan maksud untuk merayakan HUT RI dan juga menghibur masyarakat 

setempat. Partisipasi waria ini sudah berlangsung sejak lama, tidak aneh bila 

dikatakan bahwa keikutsertaan mereka dalam acara gerak jalan dalam rangka 

perayaan HUT RI sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya.  
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Aksi kocak kelompok barisan waria warnai perayaan lomba gerak jalan 

dalam rangka perayaan HUT RI ke-71 di Kabupaten Bone, Selasa 9 Agustus 

2016. Bagaimana tidak, para waria yang masuk dalam barisan gerak jalan tersebut 

tidak berjalan sebagaimana barisan lainnya yang juga turut ikut dalam 

perlombaan, namun mereka justru berjalan dengan berlenggak lenggok. 

Kehadiran barisan waria dalam lomba gerak jalan selalu menjadi tontonan yang 

mencuri perhatian dan menghibur bagi masyarakat Kabupaten Bone, bahkan para 

pejabat yang menghadiri acara juga mengakui hal tersebut.  
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Barisan waria meriahkan lomba gerak jalan di Bone. Tidak hanya pelajar, 

rombongan waria juga ambil bagian pada kegiatan gerak jalan indah di Kabupaten 

Bone, Jumat 9 Agustus 2019. Mereka tampil menghibur dengan mengenakan 

kemeja putih yang dipadukan dengan rok celana berwarna bermotif batik hingga 

peci ala pramugari. Aksi kocak tersebut mengundang perhatian seluruh penonton 

yang tumpah di jalan ingin menyaksikan gerak jalan indah tersebut. Kegiatan ini 

dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT RI ke-74. Adapun rute gerak jalan 

indah ini dimulai dari Lapangan Merdeka mengelilingi kota Watampone hingga 

finish di depan situs Tanah Bangkalae.  

 

 

 

 



175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperingati HUT RI ke-71 ribuan warga Kabupaten Bone padati 

Lapangan Merdeka dan sekitarnya pada hari Selasa 16 Agustus 2016. Warga hadir 

menyaksikan ratusan peserta kelompok barisan lomba gerak jalan yang dibuka 

oleh Bupati Bone A. Fashar Padjalangi. Rombongan gerak jalan tidak hanya 

diikuti oleh peserta dari kalangan SD, SMP, dan SMA, namun waria setempat 

juga turut memeriahkan kegiatan tersebut. Terlihat pada foto sejumlah waria yang 

ikut serta untuk merayakan lomba gerak jalan di Kabupaten Bone. 
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2. Porseni Waria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratusan waria se-Indonesia Timur berkumpul di Lapangan Merdeka 

Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Senin 25 Januari 2016. Para 

waria berkumpul dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) 

Waria yang dipusatkan di Bone. Porseni Waria Se-Indonesia Timur diikuti 

sebanyak 15 kontingen waria dari Kabupaten/Kota, seperti Kabupaten Bone, 

Soppeng, Bulukumba, Sinjai, Takalar, Maros, Jeneponto, Luwu Utara, Gowa, 

Pangkep, Makassar, dan Papua Barat. Porseni Waria Se-Indonesia Timur tersebut 

dibuka langsung oleh Bupati Bone Andi Fashar M Padjalangi ini rencananya akan 

berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 25 Januari hingga 27 Januari 

2016. 
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3. Bintang Tamu Acara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acara Safari Ramadhan yang sudah 3 tahun digelar oleh Five Only Project 

sejak tahun 2019 tampak berbeda di tahun 2022. Selain lebih banyak lomba yang 

diselenggarakan, juga ada pemandangan yang tidak biasa. Keikutsertaan waria 

sebagai pembawa dan pengisi acara mencuri perhatian sebagian warga masyarakat 

Kabupaten Bone. Warga yang kontra dengan partisipasi waria dalam kegiatan 

tersebut dikarenakan bahwa acara yang sejatinya mengandung unsur religi yang 

sangat kental, dibarengi dengan berada pada bulan yang suci justru dirusak 

dengan kehadiran mereka yang tampil dengan kewariaannya. Acara Safari 

Ramadhan tersebut diadakan di pelataran Bioskop Planet Sinema Kabupaten 

Bone, Jalan Wahidin Sudirohusodo pada bulan Mei 2022. 
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Foto di atas merupakan satu diantara banyaknya kelompok waria yang ada 

di Kabupaten Bone. Umumnya kelompok-kelompok waria bergabung satu sama 

lain atas dasar satu prinsip dan satu minat, seperti halnya kesamaan hobi dan 

pekerjaan. Seperti halnya “Kucang-kucang” yang tertera pada gambar. Mereka 

merupakan kelompok waria yang bergelut di bidang pekerjaan yang sama, yakni 

sebagai performance acara. Biasanya mereka menampilkan diri dengan memakai 

pakaian kaos, celana pendek, dan mengenakan pernak-pernik wanita seperti 

anting, gelang, kalung, hingga merias diri dengan menggunakan gincu. Tampilan 

mereka diwarnai dengan nyanyian ala bugis disertai dengan goyangan-goyangan 

yang vulgar. Gambar di atas merupakan dua diantara banyaknya acara yang sudah 

mereka hadiri sebagai bintang tamu. Foto di atas merupakan acara yang 

diselenggarakan pada bulan Juni dan September tahun 2022 di daerah Kabupaten 

Bone. 
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B. Pedoman Wawancara dan Surat Izin Penelitian 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian (Tesis) 

BANALITAS PERFORMA WARIA DI RUANG PUBLIK: PANDANGAN 

PEMUKA AGAMA DAN PEMERINTAH PERSPEKTIF  

MAQĀṢID AL-SYARI’AH 

a. Pemerintah 

1. Apakah Bapak/Ibu melihat dan merasakan bahwa beberapa tahun terakhir 

ini waria di kabupaten Bone semakin marak memperlihatkan identitas diri 

dan mempertontonkan kegiatan mereka di tengah masyarakat? Jika iya, 

biasanya Bapak/Ibu melihat mereka di kegiatan seperti apa? 

2. Menurut Bapak/Ibu mengapa hal tersebut terjadi secara ekstensif, ekslusif, 

dan berkelanjutan?  

3. Secara pribadi (sebagai makhluk beragama dan masyarakat biasa), 

bagaimana Bapak/Ibu melihat dan menilai hal tersebut? 

4. Sebagai pihak yang bergelut di pemerintahan, bagaimana Bapak/Ibu 

memandang hal tersebut? 

5. Apakah ada PERDA (Peraturan Daerah) yang khusus memuat aturan terkait 

waria tersebut?  

6. Jika tidak ada, lantas atas dasar apa pemberian izin terhadap kegiatan waria 

diberikan? 

7. Menurut Bapak/Ibu sebagai pihak pemerintah, apakah ada yang perlu 

dibenahi ataupun diperbaiki dalam menanggulangi kejadian ini yang sudah 

menjadi suatu problematika baru saat ini dalam bingkai pemerintahan? 

8. Apakah kontribusi agama dan partisipasi pemuka agama dinilai penting 

(diperlukan) dalam menyelesaikan masalah waria ini? Jika iya, mengapa? 
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b. Pemuka Agama  

1. Apakah (Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) pernah melihat waria di berbagai 

acara ataupun kegiatan di masyarakat kabupaten Bone? Jika iya, pada 

acara/kegiatan apa (Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) melihat mereka? 

2. Apakah (Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) merasakan bahwa hal tersebut 

semakin marak terjadi beberapa tahun terakhir ini? Jika iya, mengapa kira-

kira (Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) menilainya demikian? 

3. Sebagai masyarakat biasa (bukan dalam kedudukan sebagai pemuka 

agama), apakah hal tersebut dapat dikatakan sebuah masalah? Dan 

bagaimana pandangan (Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) melihat hal tersebut? 

4. Sebagai makhluk beragama sekaligus pemangku agama, bagaimana 

(Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) menilai dan memandang hal tersebut 

berdasarkan apa yang telah diatur dalam keyakinan (agama) 

(Islam/Protestan/Katolik/Buddha)? 

5. Menurut (Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) bagaimana peran dan kontribusi 

agama dalam menyelesaikan hal ini? 

6. Menurut (Ustadz/Pendeta/Romo/Bhiksu) apakah peran pemerintah penting 

dalam menyelesaikan permasalahan ini? Jika iya, mengapa? 
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C. Data Narasumber, Keterangan Waktu dan Tempat Wawancara 

Data Narasumber, Keterangan Waktu dan Tempat Wawancara 

 

No Narasumber Usia  Status  
Tempat dan 

Waktu 
Wawancara 

1 Prof. Dr. H. 

Syarifuddin Latif, 

M.H.I. 

73 Tahun Pemuka agama 

Islam 

Jl. Hos 

Cokroaminoto, 19 

Oktober 2022 

2 Romo Gede 

Widiamita 

52 Tahun Pemuka agama 

Buddha 

Vihara Dharma 

Palakka, 25 

Oktober 2022 

3 Pendeta Amanda 

Lekahena 

31 Tahun Pemuka agama 

Protestan 

Gereja Protestan 

Indonesia Bagian 

Barat Immanuel 

Watampone, 30 

Oktober 2022 

4 Pastur RD. John Da 

Cunha 

56 Tahun Pemuka agama 

Katolik 

Gereja Katolik 

Darah Mulia 

Kristus Bone, 6 

November 2022 

5 Dr. H. Andi Muh. 

Yushand 

Tenritappu, MFA. 

74 Tahun Tenaga Ahli 

Dinas 

Kebudayaan 

Kabupaten Bone 

Kantor Dinas 

Kebudayaan Kab. 

Bone, 3 

November 2022 

6 Haeril Anugrah, 

S.Sos. 

51 Tahun Kepala Bidang 

Rehabilitas Sosial  

Kantor Dinas 

Sosial Kab. Bone, 

9 November 2022 

7 Muhammad Sabir, 

S.Sos. 

- Kepala Seksi 

Pembangunan, 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa 

Kantor Camat 

Awangpone, 26 

Desember 2022 

8 Muh. Arif - KASI 

TRANTIBUM 

(Ketentraman & 

Kantor Camat 

Dua Boccoe, 26 

Desember 2022 
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Ketertiban 

Umum)  

9 Arman Kahar, S.IP. - KASUBAG 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kantor Camat 

Mare, 27 

Desember 2022 

10 Andi Sanawati - Staf Kantor 

Camat 

Kantor Camat 

Palakka, 27 

Desember 2022 

11 Andi Amry Amin, 

S.H., M.Si. 

47 Tahun Sekretaris Camat 

Tanete Riattang 

Timur 

Kantor Camat 

Tanete Riattang 

Timur, 30 

November 2022 

12 Andi Kumala Dewi 

Salahuddin, 

S.S.T.P., M.Si. 

34 Tahun Camat Tanete 

Riattang 

Kantor Camat 

Tanete Riattang, 

27 Desember 

2022 

13 Amriyadi, S.E. - Kepala Seksi 

Pemerintahan 

Kantor Camat 

Tellu Siattinge, 

26 Desember 

2022 

14 Hj. Niryati, S.Sos. - Kepala Seksi 

Pemerintahan  

Kantor Camat 

Ulaweng, 29 

Desember 2022 

15 Rukmana, S.H. 39 Tahun Kepala Pelayanan 

dan Perizinan 

Disat Intelkom 

Polres Bone, 23 

November 2022 

16 Drs. H. Andi 

Islamuddin, M.H. 

52 Tahun Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bone 

Kantor Bupati 

Bone, 29 

November 2022 
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D. Dokumentasi Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Wawancara dengan Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.H.I. 

(Pemuka Agama Islam) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Wawancara dengan Romo Gede Widiamita 

(Pemuka Agama Buddha) 
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Gambar 3: Wawancara dengan Pendeta Amanda Lekahena 

(Pemuka Agama Protestan) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara dengan Pastur RD. John Da Cunha 

(Pemuka Agama Katolik) 
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Gambar 5: Wawancara dengan Dr. H. A. Muh. Yushand Tenritappu, MFA. 

(Budayawan, Tenaga Ahli Dinas Kebudayaan Kab. Bone) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6: Wawancara dengan Haeril Anugrah, S.Sos. 

(Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Kantor Dinas Sosial Kab. Bone) 
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Gambar 7: Wawancara dengan Muhammad Sabir, S.Sos. 

(Kepala Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Kantor Camat Awangpone) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Wawancara dengan Muh. Arif 

(KASI TRANTIBUM (Ketentraman & Ketertiban Umum)  

Kantor Camat Dua Boccoe) 
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Gambar 9: Wawancara dengan Arman Kahar, S.IP. 

(KASUBAG Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Mare)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Wawancara dengan Andi Sanawati 

(Staf/Pegawai Kantor Camat Palakka) 
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Gambar 11: Wawancara dengan Amriyadi, S.E. 

(Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Tellu Siattinge) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Bapak Andi Amry Amin, S.H., M.Si. 

(Sekretaris Camat Tanete Riattang Timur) 
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Gambar 13: Wawancara dengan Hj. Niryati, S.Sos. 

(Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Ulaweng) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14:Wawancara dengan A. Kumala Dewi Salahuddin, S.S.T.P., M.Si. 

(Camat Tanete Riattang)  
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Gambar 15: Wawancara dengan Rukmana, S.H. 

(Kepala Kepala Pelayanan dan Perizinan Disat Intelkom Polres Bone) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16: Wawancara dengan Drs. H. Andi Islamuddin, M.H. 

(SEKDA Kabupaten Bone) 
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E. Keterangan Wawancara 
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2016 hingga tahun 2018. Pada masa pandemi penulis merintis bisnis online 
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