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Abstract: This article is motivated by the issue of the transgender community, which will hold a 
transgender fashion show combined with the recitation of the Al-Qur’an in Sidrap, South Sulawesi. This 
activity was criticized by Ulema Council (MUI) in South Sulawesi because it was considered being 
injurious to Islamic religious values and even insulting religion. However, this community still has space 
in society because of human rights considerations. The aim of this article is to analyze the role of ulama in 
responding to LGBT developments and movements in South Sulawesi. The research method used is 
qualitative research with a sociological, normative, juridical approach. The research results show that the 
existence of Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT) is still widely rejected by society in South Sulawesi. 
The role of religious figures is quite influential in responding to the existence of transgender communities 
in religious communities. This is proven by the failure of several transgender campaign activities in South 
Sulawesi. Seeing this phenomenon, the government should be quick to respond to this by opening a space 
for dialogue for the transgender community and ulama, as well as providing counseling services for this 
community. 
Keywords: existence, ulema council (MUI), transgender 

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi isu komunitas transgender yang akan mengadakan kegiatan 
fashion show waria yang dirangkaikan khataman Al-Qur’an di Sidrap Sulawesi Selatan. Kegiatan 
ini mendapat kecaman MUI Sulawesi Selatan karena dianggap menciderai nilai-nilai agama 
Islam bahkan melecehkan agama karena dirangkaikan dengan kegiatan keagamaan. Namun, 
komunitas ini masih memiliki ruang di tengah masyarakat karena pertimbangan HAM. Tujuan 
tulisan ini adalah menganalisis peran serta ulama dalam merespons perkembangan dan 
pergerakan LGBT di Sulawesi selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif dengan pendekatan sosiologis, yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keberadaan Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) masih banyak ditolak oleh 
masyarakat di Sulawesi Selatan. Peran tokoh agama cukup berpengaruh dalam merespons 
keberadaan komunitas waria di tengah masyarakat religius. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya 
beberapa kegiatan kampanye waria di Sulawesi Selatan. Melihat fenomena tersebut, pemerintah 
harusnya sigap menanggapi hal tersebut dengan membuka ruang dialog bagi komunitas 
transgender dan ulama, serta menyediakan layanan konseling untuk komunitas tersebut. 
Kata Kunci: eksistensi, MUI, transgender 

PENDAHULUAN 

Indonesia menempati deretan kelima terbesar di dunia dalam hal prevalensi 

LGBT, sesudah China, Eropa, India dan Amerika Serikat. Indonesia sendiri mencapai 

3% populasi LGBT. Oleh karena itu, dari 250 juta penduduk Indonesia, sekitar 7,5 juta 
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adalah LGBT. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa 3 dari 100 orang di satu tempat 

adalah LGBT (Hasnah & Alang, 2019). 

Data empiris menunjukkan bahwa kelompok LGBT tidak hanya eksis, tetapi 

memiliki visi dan misi. Sejak dulu, keberadaan komunitas ini di Indonesia ditentang 

atau dikritik oleh organisasi keagamaan seperti Front Pembela Islam (FPI) yangsaat ini 

telah dibubarkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Gerakan Pemuda Anti 

Penyimpangan Malang Raya. 

Lesbian, gay, biseksual, dan transgender disingkat LGBT, masih dianggap isu 

topikal yang terus bergulir seperti bola salju, dan keberadaannya di masyarakat masih 

diperdebatkan(Rezki, 2018). LGBT adalah komunitas di luar tipe laki-laki dan 

perempuan yang merasa terikat oleh etika dan norma yang seharusnya dinikmati oleh 

hak yang berbeda. Kami tidak bisa begitu saja mewujudkan hak-hak LGBT karena 

perilaku pembangkangan mereka bertentangan dengan norma agama dan moral (fikri, 

budiman, 2022). 

 Dalam konteks keindonesiaan, respons terhadap keberadaan kelompok LBGT 

terpola menjadi 2 yaitu kelompok yang menolak dan mendukung. Menurut Munadi 

Usman,  pro dan kontra terhadap komunitas ini disebabkan oleh cara pandang, alasan, 

dan pendekatan yang berbeda dalam merespons perilaku LGBT (Usman, 2018). Di 

antara kelompok yang mendukung adalah kelompok yang sangat getol 

mengkampanyekan isu HAM, yaitu Jaringan Islam Liberal (Usman, 2018). Salah seorang 

partisan JIL, Siti Musdah Mulia pernah menyampaikan dalam sebuah majalah tabligh 

MTDK Muhammadiyah Mei tahun 2008 

"... yang dilarang dalam kitab suci lebih fokus pada perilaku seksual daripada orientasi 
seksual. Mengapa? Menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbian), biseksual 
Oleh karena itu apa yang disebut 'diberikan' atau sunatura dalam Fiqw. Perilaku seksual 
adalah konstruksi manusia, tapi... hubungan sesama jenis atau homoseksual, 
homoseksual, atau lesbian adalah pencapaian tujuan dasar ini.Hubungan seperti itu 
dapat diterima jika benar-benar menjamin ..” (Sukmanila, 2019) 

 Di sisi lain, Musdah   juga   menyetujui   perkawinan   sesama   jenis   dengan 

dasar bahwa Allah hanya memandang takwa, bukan orientasi seksual manusia. 

Pernyataan ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur’an seperti QS. Arrum:21, Az 

Zariat:49 dan Yasin:36. Menurutnya, beberapa argumentasi tersebut tidak 

menggambarkan seks, hanya seks (social sex). Artinya, pasangan tidak harus 

heteroseksual, mereka bisa gay atau lesbian. Allah telah menciptakan orang-orang 

dengan orientasi seksual yang berbeda. Oleh karena itu, hakikat ajaran agama adalah 
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memanusiakan, menghormati, dan memuliakan manusia. Tanpa memandang status 

sosial atau orientasi seksual, suku, ras, warna kulit, dan jenis kelamin apa pun agamanya 

(Sukmanila, 2019). Penelitian Uthman Munadi menyimpulkan bahwa Jaringan Islam 

Liberal (JIL) mendukung tindakan ini atas dasar keperawanan seksual dan hak asasi 

manusia (Usman, 2018). 

 Adapun kelompok yang menolak perilaku LGBT ini berasal dari tokoh-tokoh 

agama dan ulama terutama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Munadi menyimpulkan bahwa MUI sangat menentang aktivisme LGBT. Hal ini 

disebabkan oelh LGBT bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, serta bertentangan 

dengan fitrah manusia yang diciptakan berpasang-pasangan. Dalam beberapa 

fatwanya, MUI secara tegas menetapkan keharaman perilaku LGBT karena telah 

menyalahi kodrat akibat dari penyimpangan seksualitas. Penyimpangan seksual adalah 

suatu perbuatan yang melanggar larangan berhubungan seks yang tidak pantas di sisi 

Allah Swt. hanya mengedepankan hawa nafsu tanpa mengetahui etika kehidupan 

bermasyarakat, dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam (Ermayani, 2017). 

 Dengan adanya pendukung dan penolak terhadap perilaku LGBT ini tentu akan 

berpengaruh pada eksistensi komunitas ini. Bagi pendukung terhadap kelompok ini, 

maka keberadaan LGBT akan tetap terjaga dan berupaya mempertahankan 

eksistensinya sebagai makhluk social yang memiliki hak yang sama sebagaimana 

dengan kelompok masyarakat lainnya. Mengakui hak-hak LGBT merupakan resolusi 

PBB pertama yang menangani pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan 

identitas gender. Hal tersebut menjadi dasar dan pedoman bagi kaum LGBT untuk 

menuntut haknya atas nama hak asasi manusia.(Santoso, 2016) Namun, pelaksanaan 

HAM dalam konteks Indonesia, khususnya pelaksanaan HAM yang dibela oleh 

komunitas LGBT, sejalan dengan budaya, aturan hukum, nilai-nilai dalam Pancasila 

sebagai dasar bangsa, dan landasan filosofis negara. kehidupan orang. harus negara dan 

negara. 

 Di Asia Tenggara, populasi LGBT Indonesia mengalami peningkatan secara 

signifikan dibandingkan dengan beberapa negara lain (Habibah et al., 2021). Indonesia 

menurut studi CIA di 2015, merupakan negara terbesar kelima setelah China, India, 

Eropa dan Amerika Serikat. Indonesia disebutkan oleh beberapa lembaga penelitian 

independen nasional dan internasional memiliki 3% populasi LGBT. Artinya 7,5 juta 

dari 250 juta populasi Indonesia adalah LGBT, dengan perkiraan 3 dari 100 orang adalah 

LGBT(Santoso, 2016).  
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 Di Sulawesi Selatan, keberadaan LGBT tidak dapat diabaikan. Dengan maraknya 

kegiatan yang dilakukan oleh komunitas waria atau transgender di daerah ini 

menunjukkan bahwa eksistensi komunitas ini cukup diperhitungkan.  isu komunitas 

transgender yang akan mengadakan kegiatan fashion show waria yang dirangkaikan 

khataman Al-Quran di Sidrap Sulawesi Selatan beberapa minggu yang lalu, 

menunjukkan bahwa komunitas ini masih eksis di tengah masyarakat religious bahkan 

cenderung mengarah pada upaya kampanye untuk memperkuat posisinya di tengah 

masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini mengkaji pada dua fokus permasalahan, yaitu 

eksistensi dan perkembangan komunitas waria di Sulawesi Selatan dan peran tokoh 

agama atau ulama treutama MUI dalam merespons keberadaan komunitas waria di 

tengah masyarakat religious di Sulawesi Selatan. Hal ini penting dianalisis karena MUI 

sebagai salah satu lembaga fatwa yang berperan sebagai media social engineering 

terutama dalam bidang sosial keagamaan (Setiyanto, 2018) 

METODE PENELITIAN  

 Kajian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif terhadap perkembangan 

komunitas transgender yang ada di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan bersumber 

dari wawancara, data online, buku, artikel jurnal dan fattwa MUI yang menyangkut 

tentang komunitas transgender yang kian berkembang serta eksis di Sulawesi Selatan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perilaku LGBT dalam Islam sudah terjadi sejak zaman Nabi Luth as. Allah Swt. telah 

menjelaskan secara tegas dalam QS. Al-A’raf/6: 80-81 bahwa eksistensi LGBT muncul 

pertama kali pada masa Nabi Luth (Ihsan & Thohir, 2022). LGBT dalam hukum Islam 

merupakan penghinaan dan pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia 

sebagai ciptaan Tuhan yang maha mulia, baik gay maupun lesbian. Di zaman Nabi Luth, 

homoseksual langsung dihukum dengan membalikkan bumi dan dihujani batu panas 

dari surga. Ayat lain menegaskan perilaku LGBT muncul dalam sejarah sosial manusia 

dapat ditemukan pada QS. Asy-Syu’ara /26: 165-166.  

Isu kekinian sangat menarik karena keberadaan LGBT di Indonesia dalam konteks 

kontroversial masih dikaji dalam pembahasan RUU-KUHP dalam DPR dan setelah 

adanya putusan MK atas Uji Materi Perkawinan Sesama Jenis. Beberapa pasal dalam 

draf RUU-KUHP yang merujuk pada pasal asusila diberikan perluasan makna, 

termasuk pengertian zina, Profesor Euis Sunarti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan 
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sejumlah lainnya meminta uji materil (Fitriyaningsih & Faizah, 2020; Rahmawati et al., 

2015; Sugiono, 2013). 

Timbulnya kekhawatiran atas kriminalisasi terhadap perempuan, korban 

pemerkosaan, anak dari pernikahan secara adat, anak hasil dari nikah siri, nikah 

poligami, dan kehidupan social secara umum, akibat persepsi mengenai isu isu 

perluasan makna dalam delik pidana asusila yang terdapat dalam RUU-KUHP 

(Nasution, n.d.). 

Oleh karena itu, Euis Sunarti, dkk., melaksanakan permohonan uji materi terhadap 

pasal 284 draft RUU-KUHP dengan tuntutan bahwasanya komunitas LGBT sebagai 

pelaku homoseksual dan lesbian, pelaku pemerkosaan, kumpul kebo, dan pelaku 

pelecehan seksual pada anak di penjara. Setidaknya, ada tujuh isu yang wajib 

dipecahkan Mahkamah Konstitusi dari permohonan uji di atas, yaitu; Pertama, Isu 

kewenangan, tentang materi yang disoalkan MK terkait kewenangannya mengadili 

perkara tersebut. Kedua, subjek hukum yang dipertanyakan tentang “siapakah yang 

dimaksud dengan homoseks dan bagaimana hukumnya”. Ketiga, isu agama yang 

merupakan salah satu dasar pemohon adalah didasarkan dari berbagai tafsir 

keagamaan yang sebagian besar di Indonesia menyatakan bahwa manusia diciptakan 

sebagai makhluk heteroseks. Keempat, isu moral yang pemohon juga mengacu dalil 

kearifan lokal yang tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan homoseksual dan 

kumpul kebo dalam kehidupan sosial masyarakat. Kelima, Hak Asasi Manusia (HAM). 

Mahkamah Konstitusi harus mampu memformulasikan HAM dalam kaitannya dengan 

hak-hak LGBT di Indonesia. Keenam, hukum acara pidana terhadap perilaku homoseks 

dan kumpul kebo. Pemohon meminta adanya dirumuskan hukum materiil terhadap 

kumpul kebo dan LGBT. Setelah itu diperlukan pemikiran pula bagaimana 

melaksanakan hukum materiil tersebut. Ketujuh, pemidanaan. Jika Mahkamah 

Konstitusi menganggap bahwa perbuatan kumpul kebo dan homoseks merupakan 

tindak pidana, maka sanksi bagi pelaku seperti apa(Fikri et al., 2022) 

Meskipun praktik atau perilaku LGBT dilakukan pada mulanya tidak terorganisir 

menjadi sebuah komunitas, namun keberadaan kelompok ini semakin kuat dan 

mendapat ruang sejak diakui eksistensinya sejak adanya Pengakuan hak-hak LGBT 

melalui resolusi pertama PBB untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia 

yang berdasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender. LGBT merupakan salah 

satu bentuk penyimpangan seksual yang tidak tergolong dalam konsep dasar hak asasi 
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manusia, sehingga menjadi batu sandungan bahkan bagi kelompok masyarakat yang 

tidak menyadari keberadaan komunitas ini (Manik et al., 2021)  

Perkembangan LGBT yang sistematis di Indonesia dimulai pada tahun 1960-an 

(Tarigan & Harahap, 2022). Kelompok ini berkembang dengan dibentuknya organisasi 

yang disponsori oleh kelompok waria yang lebih dikenal dengan nama “Sissy atau 

Bencong” yang berganti nama menjadi waria pada tahun 1948. Sejak itu, kelompok 

transgender dianggap cacat sosial dan mendapat dukungan negara melalui layanan 

sosial. Perhatian terhadap kelompok LGBT akan terus berlanjut hingga kaum gay dan 

lesbian dimobilisasi. Organisasi pertama yang terbuka di Asia tepatnya di Solo, tanggal 

1 Maret 1982 adalah Lambda Indonesia, dengan diikuti pendirian beberapa cabang di 

banyak kota di Indonesia. Lambda Indonesia, organisasi terbesar ini akhirnya 

digantikan oleh Gaya Nusantara, yang sebelumnya terkenal dengan julukan Kelompok 

Kerja Lesbian dan Gay Nusantara, yang diresmikan di Surabaya dan Pasuruan 

(Rosyidah, 2017). 

Semenjak terbentuknya 2 organisasi besar,  kelompok LGBT ini semakin 

menancapkan eksistensi melalui berbagai pertemuan dan kegiatan dengan kongres I 

dilakukan pada tahun 1993 di Kaliurang Yogyakarta. Pada pertemuan ini diputuskan 

bahwa Gaya Nusantara akan mengkoordinir Jaringan Lesbian dan Gay Indonesia 

(JLGI). Sejak itu, organisasi ini telah memulai banyak kegiatan dan meningkatkan 

keanggotaannya di Indonesia (Rosyidah, 2017) 

Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas LGBT Sulawesi Selatan semakin 

berkembang.(Kawu, 2018) Dikenal sebagai Harmoni Waria dan Bissu Sulawesi Selatan 

(KWRSS), Komunitas Sehati Makassar (KSM), dan komunitas lainnya yang terlibat 

dalam penegakan hak-hak LGBT. Bissu adalah kelompok gender khusus yang memiliki 

tempat yang menonjol dalam komunitas Bugis di Sulawesi Selatan, kata Harilinter 

Rasheef, Dosen Antropologi di Universitas Negeri Makassar. 

Namun, ketika pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar menyapu 

Sulawesi Selatan, bissu non-gender menjadi sasaran. Saat itu mereka diberantas. Situasi 

diperparah dengan gejolak politik pasca-insiden G30S. Antara 1965 dan 1967, menurut 

Harilinter Rasheef, mereka ditahan di bawah todongan senjata oleh militer dan berbagai 

kelompok masyarakat. 

Di Sulawesi Selatan KWRSS itu sendiri merupakan organisasi tertua di Sulawesi 

Selatan, organisasi ini telah menyebar hampir ke seluruh Kabupaten/Kota. KWRSS 

didirikan pada tahun 1996 di Bulukumba yang diprakarsai oleh 5 orang, oleh Haji Ida, 
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Mami Fitri (almarhum), Mince, Hj. Abdul Rahman (Daeng Pa’ja alm), Abd. Ghaffar, 

yang diketuai oleh Hj. Ida. Awalnya, komunitas ini terbentuk karena seringnya para 

waria berkumpul dan melakukan kegiatan seperti berpartisipasi dalam sebuah acara 

hajatan. Komunitas ini diresmikan pada tahun 1999 dan dirangkaikan dengan 

perekrutan anggota. Setelah peresmian ini, KWRSS terus menjalankan program tahunan 

yakni mengadakan porseni waria tiap tahun yang diselenggarakan diberbagai 

Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan. Alasan utama terbentuknya komunitas 

ini adalah kebebasan berserikat yang dijamin oleh Negara, seperti yang telah diatur 

dalam Pasal 28E(3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa : “Kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya 

ditetapkan dengan UU”.  

Namun kenyataan dari undang-undang tersebut tidak begitu mudah bagi 

kelompok LGBT. Saat ini penolakan, pembubaran, dan pencekalan yang dilakukan oleh 

aparat sering kali dialami oleh berbagai komunitas LGBT. Melihat eksistensi LGBT yang 

ada disulawesi Selatan yang tak hanya mencakup pada lingkup lokal saja, akan tetapi 

sudah sampai pada tingkat nasional bahkan internasional.(Mujahidin, 2021) 

Komunitas atau organisasi LGBT lainnya adalah Komunitas Sehati Makassar 

(KSM). Komunitas ini lebih bersifat umum karena tidak semua anggota organisasi KSM 

adalah LGBT. KSM merupakan organisasi yang berbasis komunitas yang melakukan 

advokasi terhadap hak-hak kaum transgender, lesbian dan gay serta biseksual. KSM 

sendiri merupakan LSM yang mengadvokasi hak-hak kaum LGBT yang kerap 

mengalami diskriminasi saat mengakses fasilitas umum. 

KSM yang saat itu masih merupakan komunitas normal, mulai mengenal isu-isu 

seperti Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, and Gender Traits 

(SOGIESC), advokasi dan hak-hak LGBT adalah bagian dari individu yang memiliki 

kedudukan setara dalam masyarakat. KSM bekerja sama dengan Widodo untuk 

memetakan isu LGBT di Makassar. Saat itu, banyak terjadi peristiwa kekerasan terhadap 

kaum LGBT yang hilang begitu saja tanpa proses dukungan dan advokasi. Bahkan 

beberapa orang dari komunitas LGBT tidak memiliki keberanian dalam mengungkap 

kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh mereka. Tidak ada ruang yang benar-benar 

aman dan nyaman bagi kaum LGBT. Mereka percaya bahwa pendidikan dapat 

membantu mereka menjadi lebih berani. Seperti halnya layanan publik seperti hak atas 

keselamatan, kesehatan dan pendidikan, kelompok LGBT lebih mungkin menghadapi 

diskriminasi. Rasa aman yang kita hadapi di sini adalah rasa aman saat melakukan 
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aktivitas, kenyamanan dibubarkan sepihak, dianiaya di masyarakat, atau menggunakan 

jasa hukum dengan polisi. 

LGBT menjadi sangat sulit ketika mereka ingin melakukan kegiatan skala besar. 

Dalam hal ini, pemilihan Walia/Trans Ratu yang diadakan setiap tahun oleh KSM harus 

sering diadakan secara rahasia (tidak di tempat umum).(Arifin et al., n.d.) Pada masa itu 

tidak sulit bagi mereka untuk berkumpul di tempat umum. Ini sudah sulit di saat 

masalah radikalisme dan politisasi agama sedang berkembang. 

Hamdan Taufan tak ragu menjelaskan pernikahan sesama jenis LGBT(Fikri et al., 

2022): Makhluk yang sangat mulia diciptakan, dan manusia diberi akal yang bukan 

milik makhluk lain, baik atau buruk, untuk memutuskan benar dan salah. Ungkapan 

dalam bahasa Bugis adalah  

'asu'e bawang de' na engka ri ita kawin pada .-padanna lai, tette' i tuli ri ita mui tuli 

sibawa kombanna', naolo-kolo iyyae, naisseng passilaingengngi lai na komba'e, koni'. e 

idi tau'e basic mala, masa idi melo mengawini pada-padatta oroane' we. Sebaliknya, idi 

mappunnai ki akkaleng.  

Artinya anjing pun tidak pernah ditemukan kawin dengan pejantan sesama 

jenis. , selalu diamati dengan lawan jenis, ini adalah hewan, dan manusia memiliki 

alasannya sendiri, tetapi mereka tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari 

segala jenis. Hewan tidak pernah memilih jenis kelamin yang sama tanpa alasan. 

Haeruddin Tahang, anggota DPRD Soppeng, salah satu provinsi di Sulawesi 

Selatan, mengatakan: Sebuah ruang besar di tengah kehidupan. Hal ini menimbulkan 

perdebatan tentang pro dan kontra menjadi LGBT.Soppen merupakan salah satu 

provinsi yang berpenduduk beragama di Sulawesi Selatan, namun keberadaan kaum 

LGBT, termasuk lesbian, gay dan biseksual tidak dapat dipungkiri. Namun secara 

hukum LGBT tidak diakui di Kabupaten Soppeng. Dalam kondisi tertentu atau dalam 

konteks sosial suatu komunitas, orang-orang LGBT ini dapat diterima secara bersyarat. 

Pengantin pria dalam dekorasi dan pengantin wanita di serudukan (yaitu 

lorong/tempat pesta pengantin diadakan). 

Heldin Tangan juga menjawab ketika ditanya tentang orang-orang LGBT yang 

memiliki hak asasi manusia, dia dengan antusias menyatakan:  

Hak asasi mereka dikenal dengan istilah LGBT, sehingga dari perspektif itu, hak 

asasi manusia tersebut hanya diberikan kepada laki-laki dan hak asasi mereka 

sebagai perempuan. Konteksnya adalah hak asasi manusia ditelusuri kembali ke 

kodratnya, bahwa manusia hanya terdiri dari dua jenis: laki-laki dan perempuan. 

Jadi kembali ke masalah hak asasi manusia, saya tidak terlalu tertarik berbicara 

tentang hak asasi manusia dalam konteks itu. ”(fikri, budiman, 2022) 
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 Seiring berjalannya sejarah dan pemikiran masyarakat di Sulawesi Selatan, 

respons terhadap keberadaan LGBT/waria mulai beragam. Akan tetapi, bila dikaitkan 

dengan domain agama, keberadaan waria menjadi kontroversi tersendiri. Dengan 

bercermin kepada kejadian yang baru-baru saja terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi 

Selatan pada tanggal 05 Juli 2022, adanya pengancaman terhadap segerombolan waria 

oleh para aparat sehingga menimbulkan serangan dari segerombolan waria yang 

diakibatkan oleh tidak adanya izin untuk menggelarkan Fashion Show.  

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi para ulama, zuamah dan 

cendekiawan muslim yang mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari umat 

Islam lainnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan memberikan 

solusi yang tepat (Shuhufi, 2011). Majelis Ulama sebagai pemberi fatwa (mufti) telah 

menerbitkan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Fatwa tentang Lesbian, Gay, 

Bestiality, dan Cabul. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa kegiatan LGBT dilarang 

karena bagian dari bentuk kejahatan (Usman, 2018). Fatwa ini, dikeluarkan 

berlandaskan dengan dalil dan metode istinbat hukum oleh MUI yang merujuk pada 

Al-Qur’an dan hadis (Rahmawati, 2015). Jauh sebelum fatwa ini dikeluarkan, MUI 

pernah menetapkan fatwa terkait dengan kedudukan waria, pada tanggal 11 Oktober 

1997, Fatwa ini dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI yang menetapkan dua ketentuan 

bahwa: pertama, “waria adalah laki-laki tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis 

kelamin) tersendiri”. Kedua, “segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram 

dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula” (Amin, 2011). 

Selain itu, pada tanggal 27 Juli tahun 2010, komisi C bidang fatwa dalam MUNAS 

ke-8 MUI juga menetapkan fatwa berkaitan dengan perilaku LGBT yang dilarang oleh 

agama, yaitu fatwa tentang pengggantian dan penyempurnaan jenis kelamin. Dalam 

fatwa ini berisi, tentang keharaman mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi 

perempuan atau sebaliknya (Amin, 2011). Dalam Konferensi pers pada tanggal 17 

Febriari tahun 2016, K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa aktifitas LGBT 

diharamkan oleh Islam (Ermayani, 2017). 

Di Sulawesi Selatan, rencana kegiatan khatamul quran yang dirangkaikan dengan 

festival waria di lapangan Bola Andi Takko, Tanrutedong mengundang berbagai reaksi 

dari sejumlah ulama yang tergabung di MUI Sulawesi Selatan. Pimpinan Pondok 

Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI) Mangkoso, seperti dikutip MUI, sangat 

menolak kegiatan tersebut karena dianggap perbuatan yang melanggar norma 
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agama.(https://mui.or.id/mui-provinsi/mui-sulsel/35613/anregurutta-faried-wadjedy-pun-bereaksi-

rencana-festival-waria-di-sidrap-kandas/) 

Selain itu, Sudirman selaku perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sidrap menegaskan bahwa penolakan  terhadap kegiatan ini resmi ditolak dengan 

dicabutnya izin hajatan oleh Lurah setempat. 

Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons terkait hebohnya festival waria 

di Sidrap. Pihaknya mengakui bahwa kegiatan yang akan diadakan ini dinilai 

melecehkan agama Islam karena dirangkaikan langsung dengan acara Khatamul 

Qur’an. Sekertaris Umum MUI Sulawesi Selatan menuturkan kepada detik Sulawesi 

Selatan pada tanggal 05 Juni 2022, 

“Dengan adanya kegiatan seperti itu, justru pelecehan pada agama 
sesungguhnya dijadikan tameng. Kalau al-Quran dijadikan tameng untung 
melegitimasi atau membenarkan festival waria yang dilakukan”, 
Atas kejadian tersebut, pihak MUI mendukung penuh agar pemerintah daerah 

setempat membatalkan kegiatan festival waria ini. Menurut beliau, kegiatan yang hak 

dan yang batil tidak bisa dicampuradukkan. Apalagi menjadikan al-qur’an sebagai 

tameng untuk membenarkan hal tersebut. 

"Jadi pada prinsipnya kegiatan festival waria itu bertentangan dengan nilai-nilai 
ajaran Islam. Apapun yang membungkus kegiatan itu termasuk yang 
kedengarannya hal baik seperti khatam Al-Qur'an dan lainnya itu tidak baik,". 
(Https://Www.Detik.Com/Sulsel/Berita/d-6112061/Mui-Nilai-Khatam-Al-Quran-
Dipadukan-Festival-Waria-Di-Sidrap-Lecehkan-Islam, n.d.) 
 

MUI berharap ada pencerahan atau sosialisasi yang secara massif yang 

berkelanjutan dilakukan terkait hebohnya festival waria di sidrap. Kegiatan seperti ini 

diharapkan tidak memberikan ruang untuk segala hal yang tidak sejalan dengan ajaran 

agama.  

KESIMPULAN 

Eksistensi Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) di Sulawesi Selatan masih 

banyak ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Komunitas LGBT di Sulawesi Selatan, 

beberapa tahun yang lalu telah tumbuh. Dikenal dengan Kerukunan waria dan Bissu 

Sulawesi Selatan (KWRSS), Komunitas Sehati Makassar (KSM) dan beberapa komunitas 

yang ikut mengutarakan hak-hak LGBT. Seiring berjalannya sejarah dan pemikiran 

masyarakat di Sulawesi Selatan, respons terhadap keberadaan LGBT/waria mulai 

beragam. Akan tetapi, bila dikaitkan dengan domain agama, keberadaan waria menjadi 

kontroversi tersendiri. Peran tokoh agama cukup berpengaruh dalam merespons 
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keberadaan komunitas waria di tengah masyarakat religious. Hal ini dibuktikan dengan 

gagalnya beberapa event atau kegiatan kampanye waria di Sulawesi Selatan. Penolakan 

terhadap keberadaan LGBT di Sulawesi Selatan berasal dari kelompok Islam atau 

organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Wahdatul 

Islamiyah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman mereka didasarkan teks-teks 

keagamaan yang dianggap dilarang oleh agama.  Majelis Ulama sebagai fatwa (mufti) 

telah mengeluarkan Fatwa MUI No. 57 Tahun 2014 tentang Fatwa tentang Lesbian, Gay, 

Bestiality, dan Cabul. Fatwa tersebut menyatakan bahwa kegiatan LGBT dilarang 

karena merupakan bentuk kejahatan.  
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