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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 
 ا

 
Alif 

tidak 

dilambangkan 

 
tidak dilambangkan 

 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 ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 



 

x  

 

 
 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ʼ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
 

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

apa pun. Jika ia 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 tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا 

 

 ا¸
 

Kasrah 
 

I 
 

I 

 
 ا 

 

ḍammah 

 

U 

 

U 
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3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. M

a

m 

4.  

 

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 

 
 ...  ا´ | ... ى́

 

fatḥah dan alif 

atau yā’ 

 

Ā 

 

a dan 

garis di 

atas 

 ى̧

 

kasrah dan yā’ 

 

Ī 

 

i dan 

garis di 

atas 

 
  و

 

dammah dan 

wau 

 

Ū 

 

u dan 

garis di 

atas 

 

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 kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

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.
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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 (-). 

7.Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

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 perbendaharaan bahasa 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 

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

Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

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

maka harus ditransliterasi secara utuh. 

9.Lafẓ al-Jalālah (هللا) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. 
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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). 

11.Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

a. Swt.  = Subhana wa ta ‘ala 

b. Saw.  = Sallallah ‘alaih wa sallam 

c. QS.../...:...3 = Quran Surah.../no.surah ayat 3 
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ABSTRAK 

Nama : Firdayana 

NIM : 10300117015 

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 

TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN 

PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN 

SOPPENG (ANALISIS MAZHAB FIKIH) 

Skripsi membahas judul tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng 

(Analisis Mazhab Fikih)”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi dari Perda No. 2 Tahun 2020, faktor yang mempengaruhi dalam 

pengimplementasian dari Perda No. 2 Tahun 2020, serta bagaimana implementasi 

Perda No. 2 Tahun 2020 dalam analisis mazhab fikih. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research), yakni dengan meneliti peristiwa-

peristiwa yang ada di lapangan dan berupaya mendeskripsikan, mencatat, 

menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, 

interview (wawancara), pencatatan serta dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten 

Soppeng belum terealisasi dengan baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat dari 

kurangnya aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Belum terlaksananya Perda 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor sarana dan prasarana serta 

kurangnya dana yang dialokasikan bagi para penyandang disabilitas. Adapun dalam 

fikih disabilitas juga mengandaikan adanya fasilitas ramah bagi penyandang 

disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam beribadah dan 

mendalami agama serta untuk menghindarkan diri dari kesulitan ibadah, salah 

satunya bisa ditempuh melalui berpindah mazhab dengan cara mengambil pendapat 

mazhab lain yang lebih ringan. 

Implikasi dari penelitian ini, para penyelenggara kebijakna diharapkan lebih 

memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas, khususnya fasilitas layanan 

publik. Pemerintah Daerah juga perlu mengalokasikan dana serta menyediakan 

sarana dan prasarana agar Perda tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dalam 

analisis mazhab fikih, mereka para penyandang tidak akan diberikan bebab talfiq 

sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan mereka masing-masing. 

Kata Kunci: Implementasi, Disabilitas, Peraturan Daerah, Mazhab Fikih
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai bagian dari Negara Indonesia, penyandang disabilitas memiliki 

kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga Negara Indonesia 

lainnya, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapat kesetaraan dengan 

masyarakat umum. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dalam upaya 

perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan 

dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. 

Di dalam masyarakat penyandang disabilitas dianggap sebagai orang-orang 

yang tidak bisa melakukan apa-apa, masih butuh bantuan dalam segala hal. Persepsi 

ini jelas terlihat dalam persyaratan utama seleksi kerja ataupun pendidikan yang 

menyatakan bahwa “sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 

keterangan sehat oleh dokter”. Secara langsung syarat tesebut telah meminggirkan 

peyandang disabilitas yang memiliki kekurangan dari segi fisik namun mungkin 

saja peyandang disabilitas tesebut berkompeten dan berpotensi.  

Para penyandang disabilitas bukanlah kelompok manusia yang seragam. 

Mereka ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas 

intelektual atau mental. Mereka pun ada yang menyandang disabilitas sejak lahir, 

atau saat kanak-kanak, remaja ataupun dewasa, ketika masih bersekolah ataupun 

bekerja. 

 Disabilitas berasal dari bahasa Inggris, yakni disability (jamak disabilities) 

yang berarti ketidakmampuan. Orang-orang berkebutuhan khusus juga disebut 

dengan istilah “disabilitas” dalam istilah Internasioanl, yang sering digunakan 

adalah disability. Orang-orangnya disebut dengan persons with disabilities, dalam 
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bahasa Indonesia diterjemahkan dengan penyandang disabilitas.1 Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang cacat atau tidak 

mampu.2 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Kabupaten Soppeng 

Perlindungan Penyandang Disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang 

disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan 

sensorik dalam jangka waktu lama yan[g dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan 

efektif dengan warga negara lainnya. Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai 

seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan atau kehilangan fungsi 

organ tubuhnya.3  

Menurut Adler individu yang memiliki fungsi-fungsi jasmani yang kurang 

sempurna atau minderwertingkeit (inferiority), baik karena dasar maupun karena 

kelainan dalam perkembangan. Individu yang mempunyai organ yang kurang baik 

berusaha untuk mengkompensasikan dengan jalan memperkuat organ tesebut 

melalui latihan-latihan yang intensif. Rasa rendah diri mecakup segala rasa kurang 

berharga yang timbul karena ketidakmampuan psikologis, atau social yang dirasa 

secara subjektif, ataupun karena keadaan jasmani yang kurang sempurna.4 

Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan disabilitas, di antaranya orang 

yang sudah menjadi disabilitas sejak mereka lahir, dan ada juga orang yang menjadi 

disabilitas karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, seperti kecelakaan atau 

                                                           

1Arni Surwanti dkk, Advokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif, 

(Yogyakrta : Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016), h. 23. 

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. Ke 

Empat, (Jakarta : Gramedia, 2008), h. 40. 

3Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme 

Perlindungannya, Pusham UII : Yogyakarta, 2012, h. 35-36. 

4Sumandi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 

187. 
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bencana alam yang menyebabkan salah satu organ tubuhnya tidak bisa berfungsi 

sebagaimana mestinya orang normal lainnya. Adapun yang termasuk anak luar 

biasa antara lain anak yang mengalami gangguan penglihatan yang disebut 

tunanetra, gangguan pendengaran disebut tunarungu, gangguan pada kecerdasan 

disebut tunagrahita, gangguan pada anggota tubuh disebut tunadaksa, gangguan 

pada emosi dan adaptasi social disebut tunalaras. Anak-anak yang memiliki bakat 

khusus atau kecerdasan yang tinggi disebut berbakat atau gifted.5  Manusia dalam 

pandangan Islam adalah makhluk yang paling sempurna.  Apa pun yang sudah 

melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian dari Allah swt. Sesuai dengan 

firman Allah yang tesurat dalam QS at-Tin /95:4 : 

نْسَانَ فِيْْٓ اَحْسَنِ تَ قْويِْم     لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

Terjemahannya: 

 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya”.6 
 

Demikian juga terdapat dalam QS al-Hujurat/49:13 

ا ۚ إِنَّ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََر  وَأنُْ ثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لتَِ عَارَفُو 
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

Terjemahannya:  

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kau dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 
yang paling mulia di antara kau di sisi Allah ialah orang yang paling takwa 
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal”.7 

                                                           
5Melalui edt.repository.ugm.co.id atau S1-2014-296613-introduction.pdf. Diakses pada 

tanggal 17 November 2022, Jam 13 : 07 WITA. 

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), h 478 

7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h 412 
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  Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh: Ibnu Majah: 

ثَ نَا ثَ نَا جَعْفَرُ بْنُ بُ رْقاَنَ حَدَّ ثَ نَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام  حَدَّ ثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان  حَدَّ  حَدَّ
ََ إِنَّ اللَّهَ صََممعِ عَنْ أبَِي هُرَيْ رََ  رَفَ عَهُ إِلَى النَّبِيعِ صََملَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يزَيِدُ بْنُ الَْ   قاَ

 لَْ يَ نْظرُُ إِلَى صَُموَركُِمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَ نْظرُُ إلَِى أَعْمَالِكُمْ وَقُ لُوبِكُمْ 

Artinya: 

 “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan telah meceritakan 
kepada kami Katsir bin Hisyam telah meceritakan kepada kami Ja’far bin 
Burqan telah menceritakan kepada kami Yazid bin Al Asham dari Abu 
Hurairah yang dimarfu’kan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau 
bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda 
kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian”.8 

 Terjadinya disabilitas disebabkan beberapa faktor genetik, penyakit kronik, 

dan hukuman bagi pelaku kejahatan. Secara umum spirirt al-Qur’an mengajarkan 

tentang pentingnya meaga kesehatan fisik dan mental.9 Tubuh dianggap sebuah 

amanah dari Allah. Faktor ketiga (hukuman bagi pelaku kejahatan) 

mengimplikasikan bahwa hukum islam menyebabkan disabilitas seperti hukuman 

potong tangan pada pelaku pencurian. 

Hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw  

selaku pencipta hukum al-syar’i yang bertujuan untuk hamba-Nya semua sebagai 

pedoman hidup dan meningkatkan kualitas dan kuantitas serta untuk menjaga 

kekuasaan-Nya.10 Dalam mengikuti ajaran-ajaran Islam di setiap langkah 

kehidupan, al-Quran dan Sunah memberikan perintah-perintah yang jelas serta 

                                                           
8 Al-Hafiz ‘Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Bairut: al-

Fikr) 4133. 

9Arif Maftuhin, Islam dan Disabilitas dari Teks ke Konteks (Yogyakarta: Gading, 2020) 

h.30 

10Achmad Musyahid Idrus. Kolerasi Maqasid Al-Syariah Dengan Metode Penetapan 

Hukum, Jurnal Hukum Dictum: Jurnal Syariah dan Hukuum, Vol. 12 No. 1 (Januari 2014) h. 31 

https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193  (Diakses 16 September 2022) 

https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193
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berbagai macam aturan.11 Pada zaman Rasulullah saw dikenal tentang bagaimana 

seharusnya penyandang disabilitas diperlakukan secara sama. Dijelaskan dalam 

asbab an-nuzul QS ‘Abasa/ 80:1-4 

                             
     

 

Terjemahannya: 

“(1) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. (2) Karena telah 
datang seorang buta kepadanya. (3) Tahukah kamu barangkali ia ingin 
membersihkan dirinya (dari dosa). (4) Atau dia (ingin) mendapatkan 
pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya”.12 

Islam memandang semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama 

yang membedakan di anatara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. 

Sebagaimana diterangkan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas pada Pasal 3 yang 

menyatakan bahwa “Perlindungan penyandang disabilitas dimaksudkan untuk 

memberikan kapasitas hukum dan melindungi hak penyandang disabilitas dalam 

segala aspek kehidupan dan  penghidupannya secara optimal dan tanpa 

diskriminasi”. 

Berdasarkan kesamaan hak terhadap seseorang berkebutuhan khusus 

mempunyai hak dan kewajiban serta kedudukan yang setara dan sama dengan 

masyarakat non disabilitas. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlakuan khusus yang 

                                                           
11Abdi Wijaya, Cara memahami Maqashid Al-Syari’ah, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana 

dan Ketatanegaraan Vol.4 No.2 (Desember 2015) h. 345 http://journal.uin-

alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487/1437 (Diakses 16 September 2021) 

12Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan), h 467 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487/1437
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487/1437
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dimaksudkan merupakan sebuah bentuk perlindungan, penghormatan terhadap 

terpenuhnya hak asasi manusia.13  

Hak asasi manusia sering didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri 

manusia sejak lahir, setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang 

sama dan sederajat, serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.14 Kata 

“setiap orang” pada kalimat di atas dimaksudkan untuk orang normal maupun orang 

disabilitas yang wajib dipenuhi hak-hak dasarnya.15  

Penyandang disabilitas kesulitan dalam hal mengakses pelayanan public 

seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, karena 

minimnya aksesibilitas pendukung bagi kaum disabilitas pada tempat-tempat 

pelayanan public tersebut. Bahkan hak asasi bagi penyandang disabilitas masih 

kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang 

disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak 

dinggap manusia.16 

Keluarnya suatu ketetapan kebijakan yang ditujukan bagi penyandang 

disabilitas, belum mampu secara maksimal menangani keluhan-keluhan yang 

dialami oleh penyandang disabilitas yang siftanya begitu kompleks. Sehingga perlu 

adanya suatu peraturan yang diimplemantasikan oleh setiap daerah untuk 

mendukung undang-undang yang berlaku. Masalah penelitian ini adalah bagaimana 

implentasi peraturan daerah Kab. Soppeng Nomor 2 tahun 2020 tentang 

                                                           
13Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 

Jakarta  

14Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

15Fajri Nursyamsi, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah 

Disabilitas, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2015) h. 9-10. 

16Muhammad Afdal Karim, Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas di Kota Makassar, Vol. 11, No. 2 Juli 2018, h. 87. 
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perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Serta kendala apa saja yang dihadapi 

dan upaya apa saja yang bisa dilakukan. 

Berkenaan dengan masalah di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan 

penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terhadap 

Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng Pasca Pandemi 

Covid-19 (Analisis Mazhab Fikih). 

B.  Rumusan Masalah 

 Adapun pokok masalah dalam penelitian ialah bagaimana implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 terhadap Perlindungan Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng (analisis mazhab fikih)? Pokok masalah tesebut 

dibagi dalam 3 sub masalah; 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng? 

2. Apa saja fakto-faktor yang mempenagruhi Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan terhadap Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng? 

3. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng 

(analisis mazhab fikih)? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Judul 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini dilakuan supaya pembahasan mengenai penelitian ini 

tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu, penulis 

akan lebih memfokuskan penelitian pada implementasi Peraturan Daerah terhadap 

Perlindungan Penyandang Disabilitas serta menjelaskan faktor pendukung dan 
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faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah terhadap Perlindungan 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng. 

2. Deskripsi Fokus 

Agar lebih memahami secara jelas dalam mengidentifikasi masalah dan 

agar terhindar dari penafiran yang keliru. Berikut pemaparan istilah yang 

terkandung dalam judul. 

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana dan penerapan suatu 

rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Implementasi 

merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius 

juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. 

Penyandang disabilitas ialah oang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, 

intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan. 

D. Kajian Pustaka 

 Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dan menjadikan beberapa 

literatur sebagai pedoman dalam penelitian, yakni diantaranya sebagai berikut: 

1. Jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi 

Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja karya Maria nurma Septi Arun 

Kusumawati. Hasil analisisnya berupa perlindungan hukum bagi 

penyandang disabilitas dalam memperoleh hak bekerjanya sudah 

terlindungi khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memantau perusahaan di Yogyakarta 

untuk menjalankan dengan baik, karena perusahaan yang mempekerjakan 

disabilitas akan mendapatkan intensif dari pemerintah. Sedangkan skripsi 

saya meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan 
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faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah 

tersebut.17 

2. Jurnal yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 

Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di 

Kota Padang oleh Dio Yoan Sabrina dan Erianjoni. Penelitian ini dianalisis 

dengan teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons 

dengan menggunakan fungsi AGIL (Adaptation, Goal Attainment, 

Integration, Latten Pattern Maintenance). Sedangkan skripsi saya meneliti 

tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng serta faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tersebut.18 

3. Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh Uci Iffatria Nopiza. Tujuan 

penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana implementasi dan faktoe 

penghambat dari implementasi perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 

2019. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. 

Sedangkan skripsi saya meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Soppeng serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

                                                           
17 Maria Nurma Septi Arum Kusumawati, “Perlindungan Hukum dari Diskriminasi bagi 

Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, https://e-journal.uajy.ac.id/11215/1.JURNAL.pdf. 

(diakses pada 22 Desember 2022). 

18Dio Yoan Sabrina, “Implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan 

Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang”, Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian 

Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Vol. 2 No. 2 (2019), 

https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i2.66 (Diakses 22 Desember 2022).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

https://e-journal.uajy.ac.id/11215/1.JURNAL.pdf
https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i2.66


10 
 

peraturan daerah tersebut.19 

4. Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 

Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan 

Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi oleh Dina Afriana. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui implemtasi Perda No. 2 Tahun 2019                                                                                       

dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi. 

Sedangkan skripsi saya meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Soppeng serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

peraturan daerah tersebut 20 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten 

Soppeng. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng. 

c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perlindungan terhadap Peyandang Disabilitas di Kabupaten 

                                                           
19Uci Iffatria Nopiza, “Implementasi Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 tentang 

Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”, 

https://etd.umy.ac.id/id/eprint/6625 (Diakses 22 Desember 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

20Afriana, Dina dan Alhusni, “Implementasi Perda No. 2 Tahun 2019 tentang 

Perlindungan dan  Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial 

Kota Jambi, http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10774 (Diakses 22 Desember 2022). 

https://etd.umy.ac.id/id/eprint/6625
http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/10774


11 
 

Soppeng analisis mazhab fikih. 

2. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Sebagai bentuk berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca serta 

menambah wawasan ilmu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian. 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai bentuk kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan 

diharapakan menjadi landasan atau tumpuan bagi peniliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Peraturan Daerah (PERDA) 

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang sangat 

penting  karena  dengan  adanya  Peraturan  Daerah,  maka pemerintah  daerah  

mempunyai  landasan  yang  kokoh  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan daerah  

dan  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  di  daerah  baik  yang berkaitan dengan 

sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Penyelenggaraan pemerintahan  daerah  

yang  dilandasi  azas  desentralisasi  dewasa  ini memberikan  kewenangan  yang  

lebih  luas  kepada  daerah,  diantaranya kewenangan menyusun dan menetapkan 

Peraturan Daerah.  

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah 

(Gubernur atau Bupati/Walikota).1 

Peraturan daerah terdiri atas Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 

kabupaten/kota. Dalam  pembentukan  Peraturan  Daerah,  pemerintah  daerah  dan  

DPRD harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai  yang hidup dan 

berkembang  dalam  masyarakat  daerah  setempat  untuk  menjamin terpenuhinya 

aspirasi masyarakat. Dibutuhkan adanyakomunikasi yang baik antara  pemerintah 

daerah  serta  DPRD  dengan  masyarakat  setempat  dalam pembentukan  suatu 

peraturan  daerah.  Pemerintah  daerah  serta  DPRD  harus menghimpun aspirasi 

yang berkembang di masyarakat sebelum menetapkan suatu  peraturan  daerah  agar 

kebijakan  yang  ditetapkan  memenuhi  aspirasi masyarakat.  

                                                           

1 Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 



13 
 

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi,  kabupaten dan kota, 

berwenang  untuk  membuat  peraturan  daerah  dan  peraturan  kepala  daerah, guna 

menyelenggarakan  urusan  otonomi  daerah  dan  tugas  pembantuan. Peraturan 

daerah  (Perda)  ditetapkan  oleh  kepala  daerah,  setelah  mendapat persetujuan 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).2  

Dalam membentuk suatu Perda, maka harus memperhatikan materi muatan 

dalam Perda tersebut. Dalam pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah Provinsi 

dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka 

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi 

khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Perundang-Undangan yang 

lebih tinggi.3  

Konsepsi Ranperda memuat memuat pokok materi yang akan diatur yaitu :  

1. Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan.  

2. Sasaran yang akan diwujudkan.  

3. Pokok-pokok pikiran, objek atau lingkup yang akan diatur.  

4. Jangkauan dari arah pengaturan.  

Konsepsi Ranperda tersebut dilakukan pengharmonisansian pemantapan 

program Ranperda yang diterima dengan pimpinan unit-unit kerja pemrakarsa 

program dan pimpinan kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM oleh Biro 

Hukum.4 

                                                           
2Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), h. 37. 

3 Lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan 

4Makalah Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen Peraturan 

Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM Suharyono, Pengaturan tentang Penyusunan 

dan Pengelolaan Prolegda, disampaikan pada temu Konsultasi Panitia Legislasi DPRD Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Hukum dan HAM, mean 27-29 Maret 

2007 
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Dalam pembentukan Perda yang terdiri dari tahap Perencanaan, 

Pembahasan, Pengundangan dan sosialisasi maka partisipasi publik juga 

dibutuhkan agar mereka bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan inti 

muatan dari Perda yang dibuat  oleh DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/Kota 

bersama dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah. 

B. Disabilitas 

Menurut Heward dan Orlansky, anak berkebutuhan khusus (disabilitas) 

adalah anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan 

mental, emosi atau fisik. Anak dengan berkebutuhan khusus adalah anak yang 

secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental intelektual, 

sosial dan emosional) dalam proses pertumbuh kembangannya dibandingkan 

dengan anak-anak lain yang seusia sehingga memerlukan pelayanan pendidikan 

khusus.5  

Jadi, mereka memiliki karakteristik khusus dan mereka memang perlu 

diperlakukan secara khusus. Mereka juga membutuhkan program dan strategi 

pembelajaran secara khusus pula. 

Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) merupakan istilah bagi sebutan 

Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak 

disabilitas mempunyai karakteristik berbeda antarasatu dengan yang lainnya 

karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, anak disabilitas memerlukan 

bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan 

potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks 

bacaan menjadi tulisan braile sementara tunarungu berkomunikasi menggunakan 

                                                           
5 Bilqis, Memahami Anak Tuna Wicara (Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2012), h. 

1. 
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bahasa isyarat.6 

Menurut Rachmayana, anak berkebutuhan khusus ada yang sifatnya 

temporer, tetapi ada pula yang sifatnya permanen atau menetap. Anak 

berkebutuhan khusus permanen, yaitu anak yang memiliki karakteristik unik atau 

berbeda dengan anak normal yang disebabkan kelainan bawaan atau yang 

diperoleh kemudian serta menimbulkan hambatan dalam pembelajaran. Selain itu 

menurut pandangan Meimulyani dkk, anak yang memiliki kekurangan fisik 

termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Hal ini karena kekurangan 

fisik yang dimiliki seseorang menghambat interaksinya dengan lingkungan. 

Maka, anak dengan kekurangan fisik membutuhkan layanan khusus agar bisa 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. ABK memiliki apa yang disebut 

dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan (barrier to learning and 

development).7 

Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya. Di negara Indonesia, anak berkebutuhan khusus yang 

mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Anak dengan hendaya pendengaran dan bicara (Tunarungu Wicara), pada 

umumnya mereka mempunyai hambatan pendengaran dan kesulitan 

melakukan komunikasi secara lisan dengan orang lain. 

2. Anak dengan hendaya perkembangan kemampuan (Tunagrahita), 

memiliki problema belajar yang disebabkan adanya hambatan 

perkembangan inteligensi, mental, emosi, sosial, dan fisik. 

                                                           

6 Bilqis, Memahami Anak Tuna Wicara (Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga, 2012), h. 

1. 

7Ratih Putri Pratiwi, Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakrta: Ar-

Ruzz Media, 2013) h. 16 dan 17. 
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3. Anak dengan hendaya kondisi fisik atau motorik (Tunadaksa). Secara 

medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, 

persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan 

sebagai anak yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota 

tubuhnya. 

Hal ini disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan kemampuan 

pada aspek intelegensi, gerak, bahasa atau hubungan pribadi di masyarakat. 

Kelainan perkembangan juga mencakup kelainan perkembangan dalam fungsi 

adaptif. Mereka umunya memerlukan layanan-layanan pendidikan khusus dengan 

modifikasi metode secara khusus.8  

Perkembangan bagi anak berkebutuhan khusus terdapat berbagai 

klasifikasi berdasarkan kelainan masing-masing bagi anak yang dideritanya. 

Berikut berbagai jenis anak disabilitas yaitu: 

a. Tunarungu Wicara 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tunarungu adalah istilah lain 

dari tuli yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran. Secara 

etimologis, tunarungu berasal dari kata “tuna” dan “rungu”. Tuna artinya kurang 

dan rungu artinya pendengaran. Jadi, orang dikatakan tunarungu apabila ia 

tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara. Menurut Hallahan 

dan Kauffman, tunarungu merupakan istilah bagi orang yang kurang dapat atau 

kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat.9 

Tunarungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan 

kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan kedalam 

                                                           
8Bandi Delphie, Pembelajaran Anak Tunagrahita: Suatu Pengantar Dalam Pendidikan 

Inklusi (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 1. 

9Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya, 

(Yogyakarta: Javalitera, 2012), h. 17. 
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tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan 

mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, 

baik menggunakan ataupun tidak menggunakan alat bantu dengar (ABD) yang 

dapat membantu keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. 

Dikutip dari Program Khusus Tunarungu oleh Kemendiknas bahwa menurut 

Boothroyd tunarungu dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga kelompok, yaitu: 

1. Berdasarkan tempat terjadiannya kehilangan, yaitu: 

a) Kerusakan pada bagian tengah dan luar telinga sehingga menghambat bunyi-

bunyian yang akan masuk kedalam telinga disebut telinga konduktif 

b) Kerusakan telinga bagian dalam dan hubungan saraf otot yang menyebabkan 

tuli sensoris.10 

2. Berdasarkan saat terjadinya kehilangan, yaitu: 

a) Tunarungu bawaan artinya ketika lahir anak sudah mengalami atau 

menyandang tunarungu dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi 

b) Tunarungu setelah lahir artinya terjadinya tunarungu setelah anak lahir yang 

diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit.11 

3. Berdasarkan taraf penguasaan bahasa, yaitu: 

a) Tuli Prabahasa (Prelingually Deaf) adalah mereka yang menjadi tuli sebelum 

dikuasainya suatu bahasa (usia 1.6 tahun) artinya anak menyamakan tanda 

(signal) tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih dan sebagainya namun 

belum membentuk system lambang. 

b) Tuli Purnabahasa (Post Lingually Deaf) adalah mereka yang menjadi tuli 

setelah menguasai bahasa, yaitu telah menerapkan dan memahami system 

                                                           
10Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi 

Pembelajarannya, (Yogyakarta: Javalitera, 2012), h. 18. 

11 Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi 

Pembelajarannya, h. 19. 



18 
 

lambang yang berlaku di lingkungan.12 

Disabilitas pendengaran, terutama yang dialami sejak lahir, sering kali 

menyebabkan gangguan pada bicara atau diistilahkan dengan tunawicara. 

Tunawicara adalah kesulitasn berbicara yang disebabkan tidak berfungsinya 

dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit, pita suara. Tunawicara dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Ringan, masih dapat berkomunikasi dengan baik, hanya kata-kata tertentu saja 

yang tidak dapat mereka dengar langsung sehingga pemahaman mereka 

menjadi sedikit menghambat. 

b. Sedang, sudah mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami 

pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio 

dengan volume maksimal. 

c. Berat/Parah, sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain, suara 

yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama kerasnya dengan jalan 

pada jam-jam sibuk biasanya kalau masuk dalam kategori ini sudah 

menggunakan alat-alat bantu dengar, mengandalkan pada kemampuan 

membaca gerak bibir, atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi.13 

Batas mengenai ketunarunguan juga dikemukakan oleh Howard dan 

Orlansky bahwa tuli (deaf) diartikan sebagai kerusakan sensori yang menghambat 

seseorang untuk menerima rangsangan semua jenis bunyi dan sebagai suatu 

kondisi dimana suara-suara yang dapat dipahami termasuk suara pembicaraan 

tidak mempunyai arti untuk maksud-maksud kehidupan sehari- hari. Orang tuli 

tidak dapat menggunakan pendengarannya untuk mengartikan pembicaraan 

                                                           
12 Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi 

Pembelajarannya, h. 19. 

13 Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi 

Pembelajarannya, h. 20. 
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walaupun sebagian suara dapat diterima, baik tanpa maupun menggunakan alat 

bantu dengar. Selanjutnya, kurang dengar (hard of hearing) adalah seorang yang 

kehilangan pendengaran secara nyata yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian 

khusus. Baik tuli maupun kurang dengar dikatakan sebagai gangguan 

pendengaran (hearing impaired).14 

Seperti diuraikan di atas, bahwa ketunarunguan diantaranya berdampak 

pada masalah kognisi anak dan bahasa. Secara rinci, masalah tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Masalah kognisi anak tunarungu 

a. Kemampuan verbal (verbal IQ) anak tunarungu lebih rendah daripada 

kemampuan verbal anak dengar. 

b. Performance IQ anak tunarungu sama dengan anak mendengar. 

c. Daya ingat jangka pendek anak tunarungu lebih rendah dari pada anak dengar 

terutama pada informasi yang bersifat suksesif atau berurutan. 

d. Informasi serempak anak tunarungu tidak beda dengan anak  mendengar. 

e. Daya ingat jangka panjang anak tunarungu tidak berbeda dengan anak 

mendengar, walaupun prestasi akhir biasanya tetap lebih rendah. 

2. Masalah bahasa anak tunarungu 

a. Miskin dalam kosakata 

b. Terganggu bicaranya 

c. Dalam berbahasa di pengaruhi oleh emosi atau visual order (apa yang di 

rasakan dengan apa yang di lihat) 

d. Bahasa merupakan hasil interaksi mereka dengan hal-hal yang konkret.15 

                                                           
14 Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi 

Pembelajarannya, h. 21. 

15 Ahmad Wasita, Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi 

Pembelajarannya, h. 22. 
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Pada penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa jika dilihat secara fisik, 

anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Orang akan 

mengetahui bahwa ia menyandang ketunarunguan pada saat ia berkomunikasi, 

khususnya jika dituntut untuk berbicara. Karena mereka berbicara tanpa suara atau 

dengan suara yang kurang atau tidak jelas artikulasinya atau bahkan tidak 

berbicara sama sekali. Mereka hanya berisyarat. Ketidakmampuan anak 

tunarungu dalam berbicara, muncul pendapat umum yang berkembang bahwa 

anak tunarungu adalah anak yang hanya tidak mampu mendengar sehingga tidak 

dapat berkomunikasi secara lisan dengan normal. Karena pendapat itulah 

ketunarunguan dianggap ketunaan yang paling ringan dan kurang mengundang 

simpati dibandingkan dengan ketunaan lainnya seperti tunanetra atau tunadaksa. 

b. Tunagrahita 

Anak-anak dalam kelompok dibawah normal dan atau lebih lamban 

daripada anak normal, baik perkembangan sosial maupun kecerdasannya disebut 

anak terbelakang mental. Istilah resminya di indonesia disebut anak tunagrahita. 

Dalam dunia pendidikan ditemukkan anak-anak yang memiliki kecerdasan di atas 

rata-rata anak pada umumnya dan cepat dalam belajar. Di samping itu juga ada 

anak-anak yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata pada umumnya. Anak-

anak yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata anak pada umumnya disebut 

anak terbelakang mental (mentally retarded), istilah resmi yang digunakan di 

Indonesia adalah anak Tunagrahita. Anak Tunagrahita adalah anak yang secara 

signifikan memiliki kecerdasan di bawah rata-rata anak pada umumnya dengan 

disertai hambatan-hambatan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan 

sekitarnya. Mereka mengalami keterlambatan dalam segala bidang, dan itu 

sifatnya permanen, rentang memori mereka pendek terutama yang berhubungan 



21 
 

dengan akademik, kurang dapat berfikir abstrak dan pelik.16 

Pada masa perkembangan maksudnya bahwa ketunagrahitaan itu terjadi 

pada masa-masa perkembangan yaitu pada rentang kelahiran (birth) sampai usia 

16 tahun. Tunagrahita berkenaan dengan fungsi intelektual umum jelas- jelas 

berada dibawah rata-rata disertai dengan hambatan dalam perilaku adaptif dan 

terjadi pada masa perkembangan.17  

Menurut Wardani mengemukakan karakteristik anak tunagrahita menurut 

tingkat ketunagrahitaannya sebagai berikut: 

1. Tunagrahita Ringan 

Meskipun tidak dapat menyamai anak normal yang seusia dengannya 

mereka masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. 

Kecerdasannya berkembang dengan kecepatan antara setengah dan tiga perempat 

kecepatan anak normal dan berhenti pada usia muda. Pada usia dewasa 

kecerdasannya mencapai tingkat usia anak normal 9 dan 12 tahun. Anak yang 

tergolong dalam tunagrahita ringan memiliki banyak kelebihan dan kemampuan. 

Mereka mampu di didik dan dilatih. Misalnya, membaca, menulis, berhitung, 

menjahit, memasak, bahkan berjualan. Tunagrahita ringan lebih mudah diajak 

berkomunikasi. Selain itu kondisi fisik mereka tidak begitu mencolok. Mereka 

mampu berlindung dari bahaya apapun. Karena itu anak tunagrahita ringan tidak 

memerlukan pengawasan ekstra.18 

2. Tunagrahita Sedang 

Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran-

                                                           

16Nunung Aprianto, Seluk-Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya, (Yogyakrta: 

Javalitera, 2012), h. 21. 

17 Nunung Aprianto, Seluk-Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya. h. 17. 

18 Nunung Aprianto, Seluk-Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya, (Yogyakrta: 

Javalitera, 2012), h. 36 
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pelajaran akademik. Namun mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri 

sendiri dan dilatih untuk memperkerjakan sesuatu secara rutin, dapat dilatih 

berkawan, mengikuti kegiatan dan menghargai hak milik orang lain. Sampai 

batas tertentu mereka selalu membutuhkan pengawasan, pemeliharaan dan 

bantuan orang lain. Setelah dewasa kecerdasan mereka tidak lebih dari anak usia 

6 tahun. Tidak jauh berbeda dengan anak tunagrahita ringan, Anak tunagrahita 

sedang pun mampu diajak berkomunikasi. Namun, kelemahannya mereka tidak 

begitu mahir dalam menulis, membaca, dan berhitung. Tetapi, ketika ditanya 

siapa nama dan alamat rumahnya akan dengan jelas dijawab. Mereka dapat 

bekerja di lapangan namun dengan sedikit pengawasan. Begitu pula dengan 

perlindungan diri dari bahaya. Sedikit perhatian dan pengawasan dibutuhkan 

untuk perkembangan mental dan sosial anak tunagrahita sedang.19 

Pada kesimpulan di atas bahwa penderita tunagrahita ialah sebutan untuk 

anak dengan hendaya atau penurunan kemampuan atau berkurangnya 

kemampuan dalam segi kekuatan, nilai, kualitas, dan kuantitas. Mendefinisikan 

tungrahita yaitu adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau 

tidak lengkap, terutama ditandai oleh hendaya keterampilan selama masa 

perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat intelegensi yaitu kemampuan 

kognitif, bahasa, motorik dan sosial. Tunagrahita dapat terjadi dengan atau tanpa 

gangguan jiwa atau gangguan fisik lainnya. Selain itu, penyandang tunagrahita 

mempunyai resiko lebih besar untuk di eksploitasi untuk diperlakukan salah 

secara fisik atau seksual. 

c. Tunadaksa 

Istilah yang sering digunakan untuk menyebut anak tunadaksa, seperti 

                                                           
19 Nunung Aprianto, Seluk-Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya. h. 37. 
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cacat fisik, tubuh atau cacat orthopedi. Keragaman istilah yang dikemukakan 

untuk menyebutkan tunadaksa tergantung dari kesenangan atau alasan tertentu 

dari para ahli yang bersangkutan. Meskipun istilah yang dikemukakan berbeda-

beda, namun secara material pada dasarnya memiliki makna yang sama. 

Tunadakasa berasal dari kata “Tuna” yang berarti rugi, kurang dan “Daksa” 

berarti tubuh. Dalam banyak literitur cacat tubuh atau kerusakan tubuh tidak 

terlepas dari pembahasan tentang kesehatan sehingga sering dijumpai judul 

“Physical and Health Impairments” (kerusakan atau gangguan fisik dan 

kesehatan). Hal ini disebabkan karena seringkali terdapat gangguan kesehatan. 

Sebagai contoh, otak adalah pusat kontrol seluruh tubuh manusia. Apabila ada 

sesuatu yang salah pada otak (luka atau infeksi), dapat mengakibatkan sesuatu 

pada fisik/tubuh, pada emosi atau terhadap fungsi- fungsi mental, luka yang 

terjadi pada bagian otak baik sebelum, pada saat, maupun sesudah kelahiran, 

menyebabkan retardasi dari mental (tunagrahita).20 

 Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan tunadaksa adalah 

individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro- 

muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat          kecelakaan, 

termasuk celebral palsy, amputasi, polio dan lumpuh.21  

Tingkat  gangguan menurut derajat kecacatan pada tunadaksa adalah 

ringan yaitu  memiliki keterbatasan dalam melakukan aktifitas fisik tetap masih 

dapat ditingkatkan melalui terapi, sedang yaitu memilki keterbatasan motorik 

dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, berat yaitu memiliki 

keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan 

                                                           

20Misbach D, Seluk-Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya, (Yogyakarta: 

Javalitera, 2012), h. 15. 

21Wikipedia Bahasa Indonesia, “Arti Tunadaksa” diakses pada 22 Desember 2022 pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan publik.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan
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fisik.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kelainan pada Sistem Otot dan Rangka (Musculus Scelatel System) 

disebabkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami 

kelainan yaitu kaki, tangan serta sendi dan tulang belakang. 

Adapun jenis-jenis kelainan sistem otak dan rangka antara lain meliputi 

dua bagian yaitu: 

a. Poliomylitis 

Penderita polio adalah penderita mengalami kelumpuhan otot sehingga 

otot akan mengecil dan tenaganya melemah, peradangan akibat virus polio yang 

menyerang sumsum tulang belang pada anak usia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) 

tahun. 

b. Muscle Dystrophy 

Anak mengalami kelumpuhan pada fungsi otot. Kelumpuhan pada 

penderita Muscle Dystrophy sifatnya proggressif, semakin hari semakin parah. 

Kondisi kelumpuhannya bersifat simetris yaitu pada kedua tangan atau kedua kaki 

saja, atau kedua tangan dan kedua kakinya. 

Penyebab terjadinya Muscle Dystrophy baru kelihatan setelah anak 

berusia 3 (tiga) tahun melalui gejala yang tampak yaitu gerakan-gerakan anak 

lambat, semakin hari keadaannya semakin mundur jika berjalan sering terjatuh 

tanpa sebab terantuk benda, akhirnya anak tidak mampu berdiri dengan kedua 

kakinya dan harus duduk di atas kursi roda.23  

Pada penjelasan dari pengertian tunadaksa diatas dapat di beri kesimpulan 

bahwa penyebab tunadaksa ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan 

                                                           
22Misbach D, Seluk-Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya, (Yogyakarta: 

Javalitera, 2012), h. 17. 

23 Misbach D, Seluk-Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya, (Yogyakarta: 

Javalitera, 2012) h. 16. 
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kerusakan pada anak hingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut ada yang 

terletak dijaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang. Adanya keragaman 

jenis tunadaksa dan masing-masing kerusakan timbulnya berbeda-beda. 

C. Disabilitas Dalam Konteks Mazhab Fiqih 

Mazhab berasal dari sighot mashdar mimy (kata sifat) dan isim makan 

(kata yang menunjukkan tempat) yang diambil dari fi’il madhy “zahaba” 

yazhabu, zahaban, zuhuban, mazhaban, yang berarti pergi. Berarti juga al-ra’yu 

(pendapat), view (pandangan), kepercayaan, ideology, doktrin, ajaran, paham, 

dan aliran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mazhab adalah haluan atau 

aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikatan islam.24 

Adapun pengertian mazhab menurut istilah meliputu dua hal: Pertama, 

mazhab adalah jalan pikiran atau mode yang ditempuh oleh seorang mujtahid 

dalam menetapkan suatu hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Qur’an 

dan Hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang mujtahid tentang 

hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Qur’an dan Hadis.25 Dari dua 

penegrtian tersebut dapat disimpulkan bahwa mazhab adalah pokok pikiran atau 

dasar yang digunakan oleh mujtahid dalam memecahkan masalah. 

Ada dua model dalam bermazhab yaitu, manhaj dan qauli. Manhaj 

dipergunakan seorang mujtahid dalam menggali (istinbat) ajaran hukum islam 

berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Qauli adalah hasil istinbat yang dilakukan 

                                                           
24 Naiful Lubab dan Novita Pancaningrum, Mazhab: Keterkungkungan Intelektual atau 

Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)”, Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 

Vol. 6 No. 2 desember 2015, hal. 396 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1462 diakses pada tanggal 22 

September 2023. 

25 Huxaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (1997)h. 72. 

https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/1462
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mujtahid dengan menggunakan manhaj (metode) tersebut.26 Dari penegrtian ini 

dapat disimpulkan bahwa jika seorang bermazhab Hanafi, berarti ia mengikuti 

jalan pikiran Imam Hanafi tentang masalah yang diambil dari Al-Qur’an dan Al-

Sunah atas analisis pendapatnya. Menurut M. Mustofa Imbabi, mazhab-mazhab 

yang masih bertahan samapai sekarang hanya tujuh mazhab yakni; Mazhab 

Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hambali, Zaidiyah, Imamiyah, 

dan Ibadiyah.27 

Ulama yang sangat masyhur dikalangan umat islam adalah Imam Hanafi. 

Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Di Indonesia sendiri sebagian 

besar bermazhab Syafi’i. Memperhatikan landasan berpikir para imam mazhab, 

orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa 

dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari As-Sunnah da Al-Qur’an 

dengan perbedaan interpretasi, oleh karena itu tujuan dan manfaat perbandingan 

mazhab yaitu: 

1. Untuk mempelajari pendapat-pendapat para imam mazhab, mujtahid 

dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya serta dalil-

dalil atau alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-

cara istinbat hukum dari dalilnya oleh mereka. 

2. Untuk mengetaui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan 

setiap imam mazhab dalam mengistinbat hukum dari dalilnya. 

3. Dengan memperhatikan landasan berpikit para imam mazhab, orang 

                                                           
26 Jumadil dan Ahmad Nuh, “Hakikat Mazhab dan Respon Umat Islam”, Al-Anzhar 

Islamic Law Riview, Vol. 2 No. 1 januari 2020, hal. 19 

https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/34 diakses pada 22 Septemebr 

2023. 

27 Syaikhu dan Norwili, Perbandingan Mazhab Fiqih: Penyesuaian Pendapat di Kalangan 

Imam Mazhab (Yogyakarta: K-Penerbit, 2019), h. 5. 

https://www.ejournal.staialazhar.ac.id/index.php/ailrev/article/view/34
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yang melakukan studi banding mazhab dapat mengetahui, bahwa 

dasar-dasar meraka pada hakikatnya tidak keluar dari nash Al-Qur’an 

dan Sunnah dengan perbedaan interpretasi.28 

Adapun dasar hukum dalam bermazhab, yaitu: 

1. Al-Qur’an 

Sumber utama hukum islam adalah al-qur’an. Pengertian al-qur’an 

berasal dari bahasa Arab qara’a mempunyai arti mengumpulkan dan 

menghimpun dan qira’ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-

kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yabg tersusun rapih.29 

Al-qur’an menurut bahasa berarti bacaan. Menurut istilah, Al-qur’an 

adalah himpunan wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad Saw. Untuk disampaikan kepada manusia sebagai 

pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan 

akhirat.30 

2. Hadis  

Hadis menurut bahasa adalah khabar atau berita. Pengertian hadis 

menurut para ulama ahli hadis adalah segala sesuatu yang bersumber 

dari Rasulullah Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, 

maupun sifatnya. Sedangkan menurut para ulama ushul fiqh adalah 

segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Saw. baik berupa 

perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Saw. yang dapat 

                                                           
28 Syaikhu dan Norwili, Perbandingan Mazhab Fiqih: Penyesuaian Pendapat di Kalangan 

Imam Mazhab, h. 10-11. 

29 Iwan Hermawan, Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam (Cet. 1, Jakarta: Hidayatul 

Quran, 2019), h. 70 

30 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer (Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), h. 9. 
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dijadikan dalil dalam menetukan hukum syara’.31 Menurut istilah, 

hadis adalah segala berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad 

Saw. meliputi: sabda, perbuatan beliau, dan perbuatan para sahabat 

yang beliau diamkan dalam arti membenarkannya (taqrir).32 

 Kemunduran fiqh islam terjadi sejak pertengahan abad ke-4 sampai akhir 

abad ke-13 hijriyah periode ini disebut taqlid dan penutupan pintu ijtihad. 

Terdapat dua pandangan dalam melihat realitas sosial timbulnya mazhab hukum 

dalam islam, yaitu dalam perpektif politik dan perpektif teologi.33 

 Istilah fikih dipergunakan secara eksklusif dalam permasalahan hukum 

islam, Abdullah Ibnu al-Mubarak telah mengumpulkan ilmu hadis dalam sebuah 

buku dan menyusunnya dalam urutan topik hukum fikih. Selanjutnya pada masa 

tabi’ut-tabi’in mulai awal abad kedua hijriah. Kedudukan ijtihad sebagai istinbath 

hukum semakin bertambah kokoh dan meluas, sesudah masa itu muncullah 

mazhab-mazhab dalam bidang hukum islam, baik dari golongan ahl-hadis 

maupun dari golongan ahl-ra’yi. Dimulai pada abad ke-8 M, sejumlah pakar 

memberi sumbangan luar biasa kepada disiplin ilmu fikih, sehingga merangsang 

kemunculan berbagai tradisi atau mazhab.34 Pakar-pakar terpenting dalam tradisi-

tradisi sunni antara lain: Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad Ibn Idris al-

Syafi’i dan Ahmad ibn Hambal, yang dinisbatkan kepadanya mazhab Hanafi, 

Maliki, Syafi’i dan Hambali. 

 Seiring di tengah-tengah pesatnya perhatian ulama terhadap fikih dan 

                                                           
31 Iwan Hermawan, Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam, h. 73. 

32 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, h. 13. 

33 Naiful Lubab dan Novita Pancaningrum, Mazhab: Keterkungkungan Inteletual atau 

Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam), h. 397. 

34 Naiful Lubab dan Novita Pancaningrum, Mazhab: Keterkungkungan Inteletual atau 

Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam), h. 401. 
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munculnya kajian-kajian fikih dimana-mana, pada awal tahun 300an H, mulai 

terjadi pemasungan berpendapat. Dr. Faruoq Abu Zaid menggambarkan bahwa 

kondisi islam mengalami kerapuhan sejak abad ke-14 M sampai jatuhnya 

Baghdad dan membawa pula pada rapuhnya kondisi fikih. Akibatnya pintu ijtihad 

tertutup dan akal pikiran terbelenggu. Ini akibat logis dari hilangnya kebebasab 

berpikir dan kesibukan masyarakat dalam kehidupan materialistis. 

Berkembanglah semangat taklid dikalangan fukaha, dalam menghadapi masalah 

hukum mereka tidak menggunakan akal pikiran, tapi lebih mengikat pada 

pendapat-pendapat pendahulunya.35 

Semua agama di dunia, sepanjang rentang sejarah peradaban manusia, 

memiliki pandangan tertentu atas disabilitas. Agama sebagai bagian dari sistem 

budaya memainkan peran penting dalam megkonstruksi pandangan masyarakat 

terhadap kelompok penyandang disabilitas. Bagaimanapun juga, pandangan 

masyarakat tehadap disabiliatas pada akhirnya akan berujung pada layanan-

layanan yang tersedia bagi kelompok penyandang disabilitas. Agama, dengan 

cara-cara yang mendasar, mempengaruhi kesejahteraan sosial para penyandang 

disabilitas, terutama mereka yang hidup pada lingkungan dimana ajaran agama 

menempati posisi terhormat sebagai sumber nilai dan pedoman hidup. 

Sebagai salah satu agama besar dunia, Islam memiliki tradisi yang telah 

berusia tua menyangkut pelayanan sosial bagi orang-orang cacat. Sepanjang 

sejarah Islam, tercatat sejumlah besar penyandang disabilitas yang menempati 

posisi-posisi penting dalam masyarakat. 

Salah satu cuplikan sejarah yang paling penting mengenai pandangan 

Islam terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat pada surah ‘abasa. Para ahli 

                                                           
35 Jumadil dan Ahmad Nuh, Hakikat Mazhab dan Respon Umat Islam, h. 22. 
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berpendapat bahwa surah tersebut merupakan teguran Allah kepada nabi 

Muhammad lantaran meremehkan seorang cacat bernama Ibnu Ummi Maktum. 

Ketika itu konon nabi sedang mencoba untuk bedakwah kepada sekelompok 

pemimpin quraish. Lantas Ibnu Ummi Maktum mendatangi nabi dan 

‘mengganggu’ jalannya proses dakwah. Nabi memassang wajah masam ketika 

lantaran perbuatan Ibnu Ummi Maktum. Selang beberapa waktu, Allah pun 

menegur nabi karena rupanya telah melakukan ‘diskriminasi’ terhadap salah satu 

hamba-Nya.36 

Pada ayat lain dalam al-Qur’an, Allah secara jelas menyebut bahwa Ia 

menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Interpretasi terhadap 

ayat ini berimplikasi pada, salah satunya, anggapan bahwa istilah ‘cacat’ itu 

sendiri pada hakikatnya tidak berkorespondensi dengan keadaan apapun dalam 

dunia nyata. Istilah cacat, dengan kata lain, adalah hasil pemikiran manusia yang 

merendahkan harkat kemanusiaan dari ciptaan Allah yang berbeda dengan 

kebanyakan ciptaan-Nya yang lain. Meski demikian, penafsiran yang demikian 

jelas tidak menyelesaikan masalah apapun yang dialami oleh penyandang 

disabilitas, selain masalah-masalah spritual tentunya. 

Diskusi-diskusi tentang Islam dan disabilitas yang ada sudah cukup dapat 

memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan penyandang disabilitas 

dalam Islam. Dalam buku Disability in Islamic Law, Rispler-Chaim membahas 

tentang bagaimana hukum Islam menetapkan aturan-aturan khusus bagi mereka 

yang karena gangguan dalam fisik dan mentalnya tidak dapat dituntut untuk 

mengerjakan aturan-aturan ibadah secara normal. Dalam kasus penyandang 

                                                           
36Miftahur Ridho, “Pandangan Islam tentang Kesejahteraan Sosial bagi Kelompok 

Penyandang Disabilitas”, Jurnal Al-Bayan Vol. 23 No. 1, 2017, h. 119 (https://jurnal.ar-

raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/657/1538) diakses pada tanggal 7 Maret 2023. 

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/657/1538
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/657/1538
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disabilitas dalam fikih, ia meyimpulkan bahwa: 

1. Disabilitas dibicarakan sebagai sesuatu yang datar-datar saja, tanpa 

emosi, karena fakta disabilitas adalah bagian dari kehendak Allah yang 

harus diterima. 

2. Terhadap para peyandang disabilitas, fikih menunjukkan sikap toleran, 

meerima mereka apa adanya, mengakomodasi kebutuhan khusus 

mereka, hingga memaklumi bila mereka tidak dapat memenuhi 

kewajiban-kewajiban seorang muslim.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37Arif Maftuhin, “Masjid Ramah Difabel dari fikih ke praktik aksesibilitas”, (Yogyakarta: 

LKis, 2019), h. 29. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu dengan 

meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian ini menitik 

beratkan dan berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, interview (wawancara), 

pencatatan serta meneliti dokumentasi.1 Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini 

menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk lisan dan 

tertulis dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.2 

Berdasarkan masalah penelitian ini digolongkan sebagai penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya terbatas pada suatu masalah dan 

kedaaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta, 

dalam arti hanya memberikan gambaran realitas di lapangan.  

Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami fenomena sosial dari sudut 

pandang partisipan, tidak hanya untuk memahami fenomena tetapi juga untuk 

mengembangkan teori. Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan tentang 

realist implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng.   

 

                                                           
1 Mardalis, “Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal”, (Cet. VII: Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), hal. 26. 

2 Lexy J. Maleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Cet. XV: Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2001), hal. 3. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Metode analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk 

memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan pendekatan berpikir menggunakan 

Metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan bahan atau teori 

yang sifatnya umum untuk kemudian diuraikan dan diterapkan secara khusus dan 

terperinci. Berasal dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. 

Kemudian ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus lalu 

ditarik menjadi suatu kesimpulan. 

3. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 

tentag Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng 

(Analisis Mazhab Fikih) maka objek penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas 

Sosial Kabupaten Soopeng. 

B. Sumber Data Penelitian 

Kegiatan penelitian ini tidak lepas dari adanya data, data merupakan 

informasi asli yang memberikan gambaran tertentu tentang objek penelitian. Data 

merupakan fakta empiris yang dikumpulkan peneliti untuk memecahkan masalah 

atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai 

sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan 

penelitian berlangsung.3 

Data dalam penelitian ini terdapat dua bagian, yaitu: 

                                                           
3Syamsuddin Pasamai, “Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Suatu 

Pengetahuan Praktis”, (Cet. III: Makassar: Arus Timur, 2013), hal. 145.  
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a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.4 

b. Data Sekunder merupakan sumber-sumber data yang menjadi bahan 

penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini 

disebut juga data tidak langsung. Dalam hal ini buku atau artikel serta 

pendapat para pakar yang mendukung penelitian ini atau dapat diambil 

dengan bantuan bermacam-macam materil yang terdapat dalam 

kepustakaan, dengan data ini maka dapat dikumpulkan data-data dengan 

membaca kitab atau Undang-Undang, literatur-literatur, buku- buku 

referensi, jurnal, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data yang 

lain yang lebih relevan dan sumber yang berkenaan dengan permasalahan 

penelitian. 

C. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam 

penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Maka 

metode yang digunakan adalah : 

a. Metode Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 

pengodean serangkaian dan perilaku suasan yang berkenaan dengan 

kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.5 Metode pengumpulan 

data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.6 

b. Metode Interview (Wawancara) adalah teknik pada saat pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung maupun tertulis oleh pewancara 

                                                           
4 Rosady Ruslan, “Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi”, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), h. 29. 

5 Susiadi, “Metode Penelitian”, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 114. 

6 Soeratno, Lincolin Arsyad, “Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis”, 

(Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h. 70. 
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kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.7 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang 

harus, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam. teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri 

pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya 

pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Adapun teknik wawancara yang 

digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak 

terstruktur, bersifat fleksibel, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata 

dalam setiap pertanyaan dapat di rubah pada saat wawancara, sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah 

dihadapi. 

c. Metode Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukkan kepada subjek peneliti, namun melalui dokumen. 

Dokumentasi yaitu mencari data megenai hal-hal atau variable berupa foto, 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.8 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui arsip-arsip dan 

termasuk juga buku-buku atau untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-

data yang berkisar pada masalah penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

 Kegiatan meneliti merupakan suatu kegiatan atau tindakan untuk 

melakukan pengukuran dengan cara tertentu. Dalam penelitian pengukuran 

membutuhkan alat ukur yang jelas. Alat ukur inilah yang disebut sebagai intrumen 

                                                           
7 Susiadi AS, “Metode Penelitian”, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 

h. 107. 

8 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis”, (Jakarta: Reneka 

Cipta, 2013), h. 198. 
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penelitian. Pada penelitian kualitatif, instrumen yang utama ialah peneliti itu 

sendiri. Status peneliti sebagai alat peneliti kualitatif menjadi isu utama, karena ia 

juga sebgaai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis dan interpretasi 

data, serta pelapor hasil penelitian.9 Pemanfaatan manusia sebagai instrumen 

penelitian dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia mampu menggapai dan 

menilai makna dari suatu peristiwa atau berbagai interaksi sosial. Selain itu, ada 

pula alat-alat penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut: 

1. Pedoman wawancara (interview guide), yaitu alat yang digunakan dalam 

melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi 

dari informan yang berupa pertanyaan. 

2. Catatan lapangan (field note) berfungsi untuk mencatat hal-hal yang 

penting dan menunjang untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

3. Alat rekam seperti handphone atau kamera yang digunakan untuk 

dokumentasi dan memotret narasumber pada saat memberikan informasi.10  

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam pengelolaan data terdapat beberapa tahap-tahap              

pengelolaan data, yaitu sebagai berikut: 

1.  Pemeriksaan Data (editing), hal ini dilakukan untuk pengecekan atau 

pengoreksian data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah 

benar dan sudah relevan dengan data penelitian dilapangan maupun studi 

literatur-literatur yang berhubungn dengan objek penelitian. Tujuannya 

untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi 

atau dapat diperbaiki. 

                                                           
9 Lexy Johannes Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, h. 112. 

10 Suratman dan Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum”, (Cet. II, Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 155 
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2. Sistemating atau Sistematis Data yaitu untuk melakukan pengecekan 

terhadap data-data batau bahan-bahan yang telah diperoleh secara 

sistematis, terarah, dan benturan sesuai dengan klasifikasi data yang 

diperoleh. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data 

yang sudah di dapat secara teratur atau edit dan diberi tanda menurut 

khlasifikasi dan urutan masalah. 

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

penulis menganalisis data agar dapat ditarik kesimpulannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak dan Luas Wilayah 

Gambar 1.4 

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng. 

Wilayah Soppeng berbatas dengan : 

a. Sebelah Selatan dan Timur : Kabupaten Bone 

b. Sebelah Barat : Kabupaten Barru 

c. Sebelah Utara : Kabupaten Sidrap 

d. Sebeleh Utara dan Timur : Kabupaten Wajo 
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Berada pada 4°6’00” hingga 4°32’00” lintang selatan dan 199°47’18” 

hingga 120°06’13” bujur timur. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km2 

dengan ketinggian antara 5 hingga 1.500 m diatas permukaan laut.1 Wilayah 

Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan, yaitu : 

1. Marioriwawo  

2. Lalabata 

3. Liliriaja 

4. Ganra 

5. Donri-donri 

6. Citta 

7. Lilirilau 

8. Marioriawa 

Marioriwawo merupakan kecamatan terluas yakni 320 km2 atau sekitar 

21,3% dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng. Sedangkan Citta merupakan 

kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yakni hanya 40 km2 atau 2,7% dari luas 

kota Soppeng. 

Secara umum seluruh kecamatan di wilayah Soppeng memiliki jarak yang 

relatif terjangkau dari pusat kabupaten. Jarak dari kecamatan ke ibu kota kabupaten 

yaitu berkisar 35 km, Kecamatan Citta menjadi kecamatan terjauh dari ibu kota. 

Sedangkan Kecamatan Lalabata yang beribukota di Watansoppeng adalah 

kecamatan terdekat, sekaligus menjadi ibu kota kabupaten dan menjadi pusat 

pemerintahan dan perekonomian di wilayah Kabupaten Soppeng. Kabupaten 

Soppeng terdiri atas 49 desa dan 21 kelurahan. Satuan lingkungan dibawah desa 

dan kelurahan sebanyak 43 lingkungan, 126 dusun, 450 RW dan 1186 RT.  

                                                           

1 Dpmptsp.sulseprov.go.id, “Profil Kabupaten Soppeng” diakses pada tanggal 22 

september 2023 pada https://dpmptsp.sulselprov.go.id/public-profil-kabkota?id+18.  

https://dpmptsp.sulselprov.go.id/public-profil-kabkota?id+18
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2. Dinas Sosial Kabupaten Soppeng 

Dinas sosial Kabupaten Soppeng merupakan Lembaga Pemerintah 

Kabupaten Soppeng yang mempunyai tiga bidang yaitu bidang rehabilitasi sosial, 

bidang penanganan fakir miskin, dan bidang perlindungan dan jaminan sosial. 

Lembaga yang menangani berbagai masalah sosial antara lain fakir miskin, PKH, 

dan bencana alam.2 

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi: 

a. Pengelolaan tata usaha dan rumah tangga Dinas Sosial 

b. Penyelenggaraan bimbingan sosial, rehabilitasi dan pelayanan sosial serta 

perlindungan terhadap masalah sosial 

c. Pencegahan terhadap berkembangnya masalah kesejahteraan sosial 

d. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas sosial 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas    

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng : Gambar 2.4 

                                                           
2 Dinsos.soppeng.go.id, “Dinas Sosial” diakses pada tanggal 21 september 2023 pada 

https://dinsos.soppeng.go.id.  

https://dinsos.soppeng.go.id/
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Visi : 

“Mewujudkan masyarakat mandiri melalui peningkatan kualitas kesejahteraan 

sosial” 

 Misi : 

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat prasejahtera dan penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

2. Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan sosial. 

Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing mempunyai fungsi 

dan tugas masing-masing yaitu :3 

a. Kepala Dinas 

Kepala dinas memiliki fungsi merumuskan kebijakan sesuai tugasnya, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina 

dan melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati tentunya dengan fungsi 

yang ada. 

b. Sekretariat 

Menurut pasal 4 Perpub nomor 49 tahun 2018 sekretariat memiliki tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas dinas sosial baik dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengkoordinasi, mengendalikan segala bentuk administrasi 

umum, kepegawaian, keuangan, asset, penyusunan program dan evaluasi. 

Sekretaris membawahi, yakni sub bagian umum, kepegawaian, keuangan 

dan aset, serta sub bagian penyusunan program dan evaluasi. 

c. Bidang Pelayanan dan Rehabiliatsi Sosial 

                                                           
3 Khotim Fadhil, dkk “Pejuang Muda : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 

Indonesia”, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. 

Wahab Hasbullah, 2023), hal. 215. 



42 
 

Bidang ini memiliki tugas pokok memimpin, mengkoordinasi dan 

mengendalikan tugas-tugas di bidang upaya rehabilitas dan pemulihan 

sosial yang meliputi kesejahteraan sosial anak, kecacatan, lansia, maupun 

tuna sosial. Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial ini membawahi, yakni 

seksi pelayanan sosial dan seksi rehabilitasi sosial. 

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

Kepala bidang bertugas memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan 

tugas-tugas di bidang tersebut. Bidang pemberdayaan sosial dan 

penanganan fakir miskin membawahi, yakni seksi pemberdayaan 

perorangan dan keluarga, seksi pemberdayaan masyarakat dan lembaga 

sosial, seksi pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial, 

seksi identifikasi dan penguatan kapasitas, seksi pendampingan sosial, serta 

seksi bantuan stimulant fakir miskin. 

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Bidang ini memilki tugas pokok mengkoordinasi tugas-tugas yang ada pada 

bidang upaya perlindungan dan jaminan sosial. Bidang ini membawahi 

seksi, yakni seksi perlindungan sosial dan bencana serta seksi jaminan sosial 

keluarga.  

B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng 

  Jika dilihat dari segala aspek masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan 

terkait dengan kebutuhan para penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng. 

Kepekaan terhadap kesetaraan hak para penyandang disabilitas harus terus menjadi 

salah satu prioritas masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah. 
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  Sarana yang aksesibel untuk mereka, seperti lift, bidang miring, penerjemah 

isyarat, tanda bergambar, dan lainnya harusnya bisa dipenuhi sehingga mereka 

menikmati semua fasilitas layanan umum sebagaimana masyarakat normal.  

  Dinas sosial Kabupaten Soppeng mencatat jumlah penyandang disabiliats 

di Kabupaten Soppeng mencapai 633 jiwa pada tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri 

dari, yakni : 

1. Tuna daksa (kelainan tubuh) 311 jiwa 

2. Tuna netra (kelainan indera penglihatan) 136 jiwa 

3. Tuna grahita (keterbelakangan mental) 86 jiwa 

4. Tuna rungu (kelainan pendengaran) 68 jiwa 

5. Tuna ganda (disabilitas ganda) 32 jiwa 

Kecamatan Marioriwawo menjadi daerah penyandang disabilitas terbanyak, 

yakni berjumlah 150 jiwa, disusul oleh Lilirilau dengan jumlah 145 jiwa. 

Kecamatan Ganra menjadi wilayah yang paling sedikit dengan jumlah penyandang 

disabilitas 18 jiwa. 

Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Sosial 

Kabupaten Soppeng mengadakan satu program bantuan yang terkait langsung 

dengan para penyandang disabilitas. Bantuan ini bernama, Program Bantuan Sosial 

untuk Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar. Lewat program ini, para 

penyandang disabilitas diberikan bantuan berupa penyediaan alat bantu, seperti 

kursi roda, kaki palsu, dan tongkat. Namun untuk menerima bantuan tersebut, para 

penyandang disabilitas harus mengajukan permohonan ke kantor Dinas Sosial 

dengan dibantu oleh pemerintah desa atau kelurahan masing-masing. 

Adapun penyandang disabilitas yang diketahui berstatus ASN di 

Pemerintahan Kabupaten Soppeng pada tahun 2022 ialah hanya satu orang. ASN 

tersebut berasal dari CPNS formasi tahun 2021. Padahal alokasi khusus penyandang 
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disabilitas sebagai ASN telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil pada pasal 10 ayat 1 yang 

menyatakan bahwa Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% 

untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS 

yang ditetapkan oleh menteri.4 

Selain itu dijelaskan juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan terhadap Penyandang Disabiliats pada 

pasal 39 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1) Pemerintah Daerah dan BUMD 

wajib membuka formasi paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah 

formasi atau pekerja yang akan diterima, (2) Badan Hukum dan Badan Usaha wajib 

membuka formasi paling sedikit 1% penyandang disabiliatas dari jumlah formasi 

atau pekerja yang akan diterima.5 

Namun harapan dari perda tersebut masih kurang dirasakan dan bahkan 

dampak baik bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng pun masih 

belum dapat dirasakan, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya dari para 

penyandang disabilitas yang mengharapkan uluran tangan dari orang lain, dan tidak 

sedikit yang masih susah dalam mendapatkan pekerjaan. 

Dalam bidang pendidikan bagi penyandang disabiliats terdapat 6 Sekolah 

Luar Biasa (SLB) di Kabupaten Soppeng, salah satunya adalah SLBN 1 Soppeng 

yang berada di Kecamatan Lalabata, serta merupakan satu-satunya SLB Negeri 

yang ada di Kabupaten Soppeng, sedangkan 5 lainnya merupakan SLB yang 

berstatus swasta. Antara lain : 

                                                           
4 Lihat Peraturan Menteri PANRB No. 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri. 

5 Lihat Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan terhadap Penyandang 

Disabilitas. 
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1. SLB As Adiyah Cabenge yang berada di Kecamatan Lilirilau 

2. SLB YPPKS Takalala yang berada di Kecamatan Marioriwawo 

3. SLB Mainnong yang berada di Kecamatan Donri-Donri 

4. SLB YPPAB Ganra yang berada di Kecamatan Ganra 

5. SLB Autis Siti Nurdaya Soppeng ynag berada di Kecamatan Donri-

Donri. 

Ketersediaan sarana dan prasarana di SLB khususnya di SLBN 1 Soppeng 

dapat dikatakan cukup baik dan memadai. Namun, masih membutuhkan perhatian 

lebih dari Pemerintah Daerah agar fasilatas layanan yang belum tersedia untuk 

segera diupayakan, seperti ruang laboratorium baik itu laboratorium IPA maupun 

laboratorium komputer. Hal ini dimaksudkan agar para penyandang disabilitas tetap 

dapat menikmati fasilitas layanan pendidikan yang sama dengan orang-orang 

normal lainnya. 

 Seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas pada pasal 15 

ayat 1 yang menyatakan bahwa : Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak 

dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis 

dan jenjang pendidiakan sesuai dengan kemampuan dan kondisinya.6  

 Adapun dalam partisipasi politik, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kabupaten Soppeng mencatat hingga april 2023, ada sebanyak 2.285 penyandang 

disabilitas di Kabupaten Soppeng yang masuk dalam daftar pemilih sementara 

untuk pemilihan umum 2024. Para pemilih disabilitas ini terdiri atas pemilih laki-

laki sebanyak 947 orang dan perempuan sebanyak 1.338 orang. 

                                                           
6 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Penyandang Disabilitas. 
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  Berdasarkan dengan penjelasan di atas bahwa implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Soppeng belum dapat dikatakan terselenggara dengan baik. Hal ini 

merujuk pada masih kurangnya perhatian masyarakat terutama pemerimtah daerah 

terhadap para penyandang disabiltas di Kabupaten Soppeng. 

 Sebagaimana yang diinformasikan oleh salah satu staf bidang di dinas sosial 

Ibu A.Sakura yang mengatakan bahwa: 

 “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Penyandang Disabiltas di Kabupaten Soppeng belum bisa terlaksana dengan baik 

sebagaimana mestinya”7 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengimplementasian Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di 

Kabupaten Soppeng 

 Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai suatu kebijakan 

yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan 

tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. 

Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, 

biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-

perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin 

                                                           
7 A.Sakura (58 Tahun), Staf Bidang Dinas Sosial, Wawancara, Soppeng, 23 Agustus 

20223. 
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diatasi, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 

implementasinya.8 

 Dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng yang menjadi faktor 

utama dalam prosesnya ialah sarana dan prasarana serta kurangnya dana yang 

ditujukan untuk memenuhi segala kebutuhan bagi para penyandang disabiltas. 

 Hal ini merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah 

satu staf bidang di dinas sosial Kabupaten Soppeng, yaitu Ibu Sri Wahyuni, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Faktor yang paling mempengaruhi tidak terlaksananya Perda tersebut 

ialah tidak ketersediaannya sarana dan prasarana yang akan digunakan”9 

 Beliau juga menambahkan bahwa: 

 “Tidak hanya faktor sarana dan prasarana yang mempengaruhi tidak 

terlaksananya dengan baik Perda tersebut, faktor yang tak kala penting itu ialah 

dana. Ketidak tersediaannya dana untuk memenuhi kebutuhan para penyandang 

disabilitas. Dapat dikatakan bahwa kedua hal inilah yang menjadi faktor utama 

mengapa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Penyandang Disabilitas belum terlaksana dengan baik dan maksimal”10 

                                                           
8Andin Akhmad Muhaimim, Muhammad Riyandi Firdaus, Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

di Kota Banjarmasin (Jejaring AdministrasiPublik,Vol.14,No.1,2022,hal.22-41), https://e-

journal.unair.ac.id. Diakses pada tanggal 21 septemebr 2023. 

9 Sri Wahyuni, (36 Tahun), Staf Bidang Dinas Sosial, Wawancara, Soppeng, 23 Agustus 

2023. 

10 10 Sri Wahyuni, (36 Tahun), Staf Bidang Dinas Sosial, Wawancara, Soppeng, 23 Agustus 

2023. 

https://e-journal.unair.ac.id/
https://e-journal.unair.ac.id/
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Menurut Van Meter dan Van Horn ada lima faktor yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yaitu:11  

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya 

adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan. 

2. Sumber daya. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan 

financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau 

kebijakan. 

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Hal ini menunjukkan 

kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan 

tujuan program. 

4. Karakteristik agen pelaksana. Hal ini menunjuk seberapa besar daya dukung 

struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi 

yang terjadi di internal birokrasi. 

5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Menunjuk bahwa kondisi dalam ranah 

implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi itu sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng, yaitu: 

1. Komunikasi Kebijakan 

Komunikasi merupakan faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi 

kebijakan. Pengertian komunikasi adalah merupakan proses penyampaian 

informasi dari komunikator kepada komunikan. Keberhasilan sebuah komunikasi 

dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang melaksanakan 

kebijakan. Baik tidaknya hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah 

                                                           
11John Fresly Hutahayan, “Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan 

Kinerja Pelayanan Publik”, (Jakarta: Deepublish, 2019), hal. 122. 
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pengimplementasian sebuah kebijakan banyak dipengaruhi dari faktor komunikasi, 

dengan komunikasi yang baik, maka akan terjadi sinergi dengan berbagai unsur 

yang terlibat dalam sebuah implementasi, baik dari bidang instansi terkait maupun 

dari public itu sendiri. 

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan 

kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam 

pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 

demekian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan pelaksana. Konsistensi dan 

keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga 

implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan.12 

Dari faktor komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan diatas, dapat 

menemukan berbagai temuan yang menyangkut implementasi Perda Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng 

yang meliputi berbagai faktor, yaitu: 

a. Transmisi  

Transmisi merupakan penerusan dari tujuan kebijakan oleh pembuat 

kebijakan (Pemerintah) kepada masyarakat. Sebuah kebijakan yang 

diimplementasikan harus disalurkan kepada pejabat yang akan 

melaksanakannya.13 Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kabupaten Soppeng dalam mengimplementasikan perda tersebut adalah dengan 

cara sosialisasi langsung dengan para penyandang disabilitas di Kabupaten 

Soppeng. 

                                                           
12Sari Rahayu, dkk. “Kebijakan dan Kinerja Birokrasi Pendidikan”, (Indonesia: Tohar 

Media, 2023), hal. 241. 

13Andin Akhmad Muhaimim, Muhammad Riyandi Firdaus, Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

di Kota Banjarmasin, Jejaring AdministrasiPublik,Vol.14,No.1,2022,hal.22-41,https://e-

journal.unair.ac.id. Diakses pada tanggal 21 septemebr 2023. 

https://e-journal.unair.ac.id/
https://e-journal.unair.ac.id/
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b. Kejelasan  

 Faktor kejelasan dalam hal ini lebih berkaitan dengan bagaimana cara 

implementor (Pemerintah) menerangkan kepada masyarakat mengenai maksud 

dari suatu kebijakan agar masyarakat memahami kebijakan tersebut.14 Dalam 

penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng sudah dilaksanakan dengan sewajarnya dan 

semaksimal mungkin.  

c. Konsistensi  

  Konsistensi berkaitan dengan ketetapan (tidak berubah-ubah) implementor 

(Pemerintah) dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam 

penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng masih belum dapat dikatakan sesuai, hal ini 

dikarenakan masih kurangnya kegiatan informasi yang dilakukan oleh pihak 

Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. 

d. Staf 

  Staf atau sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk 

menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan kepada 

masyarakat. Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti menemukan bahwa faktor staf atau sumber daya manusia dalam 

menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng masih belum optimal 

e. Informasi  

                                                           
14Andin Akhmad Muhaimim, Muhammad Riyandi Firdaus, Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

di Kota Banjarmasin, Jejaring AdministrasiPublik,Vol.14,No.1,2022,hal.22-41,https://e-

journal.unair.ac.id. Diakses pada tanggal 21 septemebr 2023. 

 

https://e-journal.unair.ac.id/
https://e-journal.unair.ac.id/
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  Dalam sebuah implementasi suatu kebijakan, informasi memilki peran yang 

sangat penting agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dipahami dan 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya 

informasi yang harus diberitahukan kepada masyarakat biasanya diumumkan 

melalui sosialisasi dengan berbagai cara baik dengan terjun langsung ke 

lapangan seperti sosialisasi dengan pengeras suara maupun dengan media cetak 

seperti stiker yang dibagikan kepada masyarakat.15 

  Faktor informasi dalam menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng masih kurang 

maksimal, karena para penyandang disabilitas masih belum terlalu merasakan 

dampak dari setiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak dinas 

sosial, sedangkan tujuan dari diadakannya perda tersebut ialah untuk menjamin 

kesejahteraan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di 

Kabupaten Soppeng. 

f. Kewenangan  

  Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, hal ini dibuktikan 

dengan adanya Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng, serta tugas untuk menjalankan perda tersebut. 

Dalam penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas di Kabupaten Soppeng sudah dapat dikatakan sesuai, namun memang 

                                                           

15Andin Akhmad Muhaimim, Muhammad Riyandi Firdaus, Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

di Kota Banjarmasin, Jejaring AdministrasiPublik,Vol.14,No.1,2022,hal.22-41,https://e-

journal.unair.ac.id. Diakses pada tanggal 21 septemebr 2023. 

 

https://e-journal.unair.ac.id/
https://e-journal.unair.ac.id/
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dalam hal ini setiap pihak yang terlibat hanya bertugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan. 

g. Fasilitas  

  Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan, pemerintah mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa 

yang harus dilakukannya dan memilki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. 

Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

  Dari hasil penelitian dapat terlihat pada dasarnya dari dinas sosial sudah 

memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam penerapan Perda Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perlimdungan Penyandang Disabilitas, namun hal tersebut 

dirasa masih sangat jauh jika dilihat dari fasilitas umum yang tersedia bagi para 

penyandang disabilitas di Kabupaten Soppeng. Hal ini dibuktikan dengan masih 

minimnya bahkan dapat dikatakan belum ada sarana dan prasarana umum di 

Kabupaten Soppeng yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. 

2. Disposisi 

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas 

implementasi kebijakan yang dapat diartikan sebagai sikap pelaksanaan. Jika 

pelaksanaan setuju dengan bagian-bagian dari kebijakan maka mereka 

melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan 

pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali 

mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka 

menolak tujuan yang ada. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna 
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memberikan intensif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan 

bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.16 

Senada dengan faktor yang mempengaruhi disposisi dalam penerapan Perda 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten 

Soppeng, konsep implementasi yang diusung oleh Van Meter dan Van Horn juga 

menyebutkan bahwa salah satu faktor yang memperngaruhi implementasi 

kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana, yang dalam hal ini menunjukkan 

seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, 

hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dari hal tersebut 

pastinya menunjukkan bahwasanya peran pemerintah dalam penerapan sebuah 

kebijakan sangat besar dibandingkan dengan objek dari kebijakan tersebut. 

3. Struktur Birokrasi 

Hakikatnya, birokrasi dapat dikatakan baik tatkala birokrasi tersebut 

memiliki kinerja yang baik. Pemahaman bahwa birokrasi adalah pihak otonom, 

mandiri dan tidak layak untuk dikontrol oleh public adalah pemahaman birokrasi 

kerajaan dan colonial yang sudah tidak relevan lagi. Saat ini, birokrasi dituntut 

untuk menunjukkan kinerja yang baik, yaitu dengan melakukan kegiatan 

pemenuhan urusan dan kepentingan publik dengan lebih produktif, berkualitas, 

responsive, responsible dan akuntabel.17 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokarsi dalam 

penerapam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penyandang 

Disabilitas lebih mengedepankan koordinasi dalam penerapannya. Berbagai pihak 

                                                           

16 Andin Akhmad Muhaimim, Muhammad Riyandi Firdaus, Implementasi Peraturan 

Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

di Kota Banjarmasin, Jejaring AdministrasiPublik,Vol.14,No.1,2022,hal.22-41,https://e-

journal.unair.ac.id. Diakses pada tanggal 21 septemebr 2023. 

17 Dr. Tedi Sudrajat, S.H.,M.H, “Hukum Birokrasi Pemerintah”, (Indonesia: Sinar Grafika, 

2018), hal. 2. 

https://e-journal.unair.ac.id/
https://e-journal.unair.ac.id/


54 
 

instansi yang terlibat berupaya untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai 

dengan yang sudah diamanatkan, dinas sosial sebagai implementor inti 

menjalankan tugasnya dengan dibantu oleh pihak lain. Mengutamakan koordinasi 

dirasa lebih memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan disabilitas di 

Kabupaten Soppeng, namun tetap menngedepankan tugas dan kewajiban dari 

masing-masing pihak yang terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan 

tugas. 

D. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng Analisis Mazhab Fiqih 

Fikih disabilitas adalah fikih yang hadir sebagai respon terhadap masalah-

masalah yang terkait dengan disabilitas, baik menyangkut ibadah, muamalah, 

munakahah, hukum, sosial, politik, dan semua hal yang berkaitan dengan mereka 

baik di dunia hingga di akhirat dalam pandangan fikih secara khusus dan agama 

secara umum. Fikih dipilih karena ia dianggap sebagai perwujudan paling riil dan 

menyeluruh dalam perwajahan agama daripada akidah dan tasawuf misalnya. 

Dianggap paling riil dan menyeluruh karena fikih berkaitan dengan tindak tanduk 

dengan perbuatan orang mukallaf (af’al al-Mukallafin).  

Untuk menghindarkan diri dari kesulitan dalam melaksanakan ibadah, 

salah satunya bisa ditempuh melalui berpindah mazhab dengan cara mengambil 

pendapat mazhab lain yang lebih ringan. Pertanyaannya, bolehkah seorang 

disabilitas berpindah mazhab, bahkan melakukan pencampur adukan pendapat 

antar mazhab fiqih (talfiq)?. 

Talfiq merupakan mencampur aduk beberapa pendapat dari mazhab yang 

berbeda sehingga membentuk praktik yang tidak dibenarkan oleh semua mazhab 

yang ada. Pada dasarnya hukum talfiq ini dilarang, terutama bila tujuannya hanya 



55 
 

memilih pendapat yang ringan-ringan berdasarkan hawa nafsu. Akan tetapi 

diperbolehkan melakukan talfiq ketika dalam kondisi darurat, hajat, tidak mampu, 

atau ada alasan yang benar, misalnya hal itu yang dapat memungkinkan dia untuk 

tetap beribadah dengan segala keterbatasannya.18  

Para ulama telah sepakat bahwa Allah SWT. tidak akan memberikan 

beban talfiq kepada para hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Ini 

merupakan prinsip umum dalam hukum islam dan merupakan bentuk karunia 

serta rahmat Allah SWT. kesepakatan para ulama tersebut salah satunya 

didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah:286 

            

Artinya: 

“Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya”.19 

Atas dasar ini, maka dalam konteks syahadat penyandang tuna wicara 

adalah absah sebagai bukti bahwa masuk islam sepanjang bahasa isyarat yang 

digunakan dapat dipahami. Kendatipun ada pendapat yang menyatakan bahwa 

syahadat orang bisu dengan bahasa isyarat tidak dianggap absah sebagai bukti 

bahwa ia masuk islam. 

Pandangan kedua ini merujuk pada pembacaan tekstual terhadap pendapat 

Imam Syafi’i. Keislaman penyandang tuna wicara melalui bahasa isyarat yang 

dapat dimengerti dianggap sah. Tetapi dalam pendapat lain dikatakan, keislaman 

seseorang tidak diakui kecuali apabila setelah mengucapkan syahadat dengan 

bahasa isyarat ia menjalankan shalat. Ini adalah zhahir pendapat Imam Syafi’i 

                                                           
18 Prof.Dr.KH.Said Aqiel Siroj, MA, “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”, (Jakarta 

Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU) h. 121. 

19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), h. 

38. 
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yang terdapat dalam kitab Al-Umm. 

Namun, menurut An-Nawawi, pendapat Imam Syafi’i ini harus dibaca 

dalam konteks ketika isyarat yang digunakan orang yang disabilitas tuna wicara 

tersebut tidak dapat dipahami. Lain halnya ketika bahasa isyarat tersebut dapat 

dipahami maka dianggap absah. Pendapat yang benar dan dikenal adalah pendapat 

pertama. Sedangkan pendapat Imam Syafi’i itu mesti dipahami dalam konteks 

ketika syahadat dengan bahasa isyarat tidak bisa dimengerti. 

Dalam mazhab Hanafi, bila seseorang tidak mampu untuk menghilangkan 

najis di tubuhnya dan shalat dengan cara itu, maka shalatnya sah dan tak perlu 

mengulang lagi meskipun terdapat orang lain yang dapat membantunya. Adapun 

dalam mazhab Maliki, menghilangkan najis merupakan kesunnahan dan bukan 

kewajiban sehingga tidak masalah meskipun shalat membawa najis, namun 

disarankan untuk mengulang shalatnya kembali apabila sudah memungkinkan 

untuk bersuci secara sempurna.20 

Dalam kitab Râd al-Mukhtâr, salah satu rujukan utama Mazhab Hanafi, 

disebutkan: 

ِِرُ خٌ فِي الت َّتَارْخَانيَِّة: الرَّجُلُ الْمَريِضُ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ امْرأَةٌَ وَلََ أمََةٌ وَلَهُ ابْنٌ أوَْ أَ  ْْ ََ لََ يَ   وَُُ
ُْطُ عَ  رَ الَِسْتِنْجَاءِ؛ فإَِنَّهُ لََ يَمَسُّ فَ رْجَهُ وَيَسْ هَُ غَي ْ ََضِ ئُهُ ابْ نُهُ أَوْ أَخُ ءَِ قاَلَ يُ  َُضُ نْهُ عَلَى الْ

ءَِ وَلَهَا بِ  َُضُ ِِرُ عَلَى الْ ْْ يَ لََ تَ  تٌ أَوْ أُخْتٌ نْ وَالْمَرْأةَُ الْمَريِضَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَُِ
ذَا الت َّفْصِيلَ يَجْريِ فِيمَنْ شَلَّتْ  َُ هَا الَِسْتِنْجَاءُ. اُ . وَلََ يَخْفَى أَنَّ  ُْطُ عَن ْ ََضِ ئُ هَا وَيَسْ تُ 

اهُ؛ لِِنََّهُ فِي حُكْمِ الْمَريِضِ  َِ  يَ
Artinya:  

                                                           
20 "Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas" yang disusun dan diterbitkan oleh tim 

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 

serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. 
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“Seorang laki-laki yang sakit yang tidak punya istri atau budak perempuan 
tetapi mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki sedangkan dia sendiri 
tidak mampu untuk wudhu, maka anak dan saudaranya itu boleh 
membantunya berwudhu tetapi tidak boleh membantunya istinja’ sebab 
mereka tidak boleh memegang kemaluannya. Istinja’ itu sendiri gugur 
kewajibannya dari lelaki tersebut. Seorang perempuan yang sakit yang tidak 
mempunyai suami sedang dia tidak mampu untuk berwudhu tetapi dia 
mempunyai anak perempuan atau saudara perempuan, maka mereka boleh 
membantunya berwudu dan ia gugur kewajibannya untuk istinja’. Dan, 
sudah jelas bahwa perincian ini juga berlaku bagi orang yang terpotong 
kedua tangannya sebab dia sama hukumnya dengan orang sakit” (Ibnu 
Abidin, Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Durr al-Mukhtar, [Bairut: Dar 
al-Fikr, 1421 H/2000 M], juz, I, hlm. 341).”21 

Dalam kitab Bughyat al-Musytarsyidîn yang beraliran Syafi’iyyah, seperti 

mazhab yang diikuti oleh mayoritas Muslimin Indonesia, disebutkan keterangan 

sebagaimana berikut: 

 “Wajib bagi orang sakit untuk melakukan lima shalat wajib beserta seluruh 

syarat dan rukunnya serta menjauhi semua hal yang membatalkannya sesuai 

kemampuan dan kesempatannya. Apabila banyak kesulitannya dan sakitnya parah 

dan dikhawatirkan untuk meninggalkan shalat sama sekali, maka tak mengapa 

baginya untuk mengikuti mazhab Abu Hanifah dan Malik meskipun beberapa 

syarat tersebut tidak sempurna menurut mazhab kita (Syafi'iyyah).”  

Kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Khatib 

dalam risalahnya tentang shalatnya orang yang sakit adalah: 

Mazhab Abu Hanifah menyatakan: 

“Apabila orang yang sakit tidak mampu untuk menggerakkan kepalanya 

maka ia boleh untuk meninggalkan shalat. Apabila ia sudah sembuh setelah 

melewati satu hari maka ia tidak perlu mengganti shalat itu. Apabila ia tidak mampu 

untuk menjalankan syarat-syaratnya sendirian tetapi mampu apabila dibantu orang 

                                                           

21 "Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas" yang disusun dan diterbitkan oleh tim 

Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 

serta Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. 
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lain maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab, dia wajib meminta bantuan 

tersebut kecuali apabila ia mengalami kesulitan bila dibantu orang lain atau karena 

najisnya terus-menerus keluar.” 

Imam Abu Hanifah berkata: 

 "Ia tidak wajib secara mutlak untuk meminta bantuan tersebut karena 

seorang mukallaf tidak bisa disebut mampu apabila kemampuannya dengan cara 

dibantu orang lain. orang tersebut apabila bertayamum sebab tidak mampu untuk 

berwudhu sendiri atau shalat dengan najis atau shalat tidak menghadap kiblat 

padahal ada orang yang dapat membantunya tetapi ia tidak meminta bantuan, maka 

sah shalatnya.” 

Adapun Imam Malik maka ketentuan mataharinya adalah wajib 

menggerakkan ujung kepalanya saja atau menjalankan rukun-rukun shalat dalam 

hati. Adapun pendapat yang kuat dalam mazhabnya menyebutkan bahwa suci dari 

najis di badan, pakaian dan tempat adalah sunnah dan disunatkan bagi orang yang 

tahu keberadaan najis tersebut dan mampu untuk menghilangkannya agar 

mengulangi shalat” (Abdurahman Ba’alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, [Bairut: Dar 

al-Fikr, tt], hlm. 162). 

Namun harus diperhatikan agar keringanan di atas dilakukan hanya oleh 

penyandang disabilitas yang kesulitan untuk bersuci dengan sempurna, bukan 

mereka yang menganggap enteng masalah ini dan mengambil yang mudah-mudah 

saja. Allah Maha Mengetahui mana hambanya yang layak mendapat keringanan 

dan mana yang tidak. 

Fikih disabilitas juga mengandaikan adanya fasilitas ramah bagi 

penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam 

beribadah dan mendalami agama. Di masjid-masjid, sekolah/madrasah, pondok 
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pesantren dan lainnya misalnya perlu disediakan tempat yang ramah bagi 

penyandang disabilitas, seperti toilet, tempat wudhu dan lain-lain. Namun 

faktanya, sejumlah besar tempat ibadah dan lembaga pendidikan belum cukup 

ramah untuk mendukung hak-hak penyandang deisabilitas dalam beribadah dan 

mendalami agama.22  

Hal yang banyak menjadi permasalahan bagi penyandang tunadaksa, 

utamanya yang harus menggunakan alat bantu seperti tongkat dan kursi roda. 

Fasilitas utamanya tempat berwudhu di masjid banyak yang kurang aksesibel. 

Selain itu, beberapa penyandang disabilitas masih banyak yang belum mengetahui 

beberapa hukum terkait sah tidaknya ibadah yang mereka jalankan, misalnya jika 

tunarungu harus menjadi imam, kesalahan berniat sholat karena tunanetra tidak 

mengetahui pasti masuk waktu sholat tertentu.23 

Adapun status hukum bagi penyandang disabilitas yang menunda sholat 

dari waktu yang ditentukan ketika bepergian dengan alasan fasilitas publik atau 

tempat yang dituju belum ramah disabilitas, ialah boleh menjamak sholat dengan 

alasan tersebut. Menurut sebagian ulama dan pendapat tersebut boleh diikuti 

selama tidak dilakukan terus-menerus, dalam arti ketika benar-benar dibutuhkan 

saja. Keempat imam mazhab dan mayoritas para ulama tidak memperbolehkannya 

menjamak sholat tanpa bepergian jauh dengan tanpa sebab ketakutan, tanpa 

adanya perjalanan, tanpa hujan dan tanpa sakit.24 

Al-Qur’an tidak memaksa untuk beribadah secara normal untuk 

seseoranmg yang memang tak mampu melakukannya. Karena kesempurnaan fisik 

                                                           

22Prof.Dr.KH.Said Aqiel Siroj, MA, “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”, h. 4. 

23Prof.Dr.KH.Said Aqiel Siroj, MA, “Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas”, (Jakarta 

Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU) h. 7. 

24 PSLD Brawijaya, “Fiqih Disabilitas: Rukhshah dan Fasilitas Tak Ramah Penyandanh 

Disabilitas” (https://pld.ub.ac.id.) diakses pada 23 september 2023. 

https://pld.ub.ac.id/
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bukanlah hal yang menjamin ketakwaannya kepada Allah SWT. Namum, bisa jadi 

mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik justru lebih mulia dimata Allah 

SWT. Kekurangan fisik bukanlah penghalang untuk mendekatkan diri kepada-

Nya, dan bukanlah penghalang untuk beribadah. 

Bagaimanapun juga, melihat hakikat kesempurnaan dari perspektif al-

Qur’an dapat kita simpulkan bahwa kesempurnaan memang semata-mata 

merupakan sifat Allah. Manusia, sebaik apapun tubuh dan pikirannya, tidak akan 

pernah mecapai derajat kesempurnaan. Berbicara mengenai kesempurnaan dalam 

pandangan Islam guna meyimpulkan hakikat kecacatan pada dasarnya kurang 

beguna. Kedua topik tersebut, dapat dimaknai secara beragam tergantung dari 

objek yang dilekati oleh istilah sempurna itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-

data yang didapatkan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan 

Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng belum terlaksana dengan 

baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya bahkan masih 

sulit menemukan tempat-tempat yang ramah disabilitas dan aksesibel bagi 

para penyandang disabilitas.  

2. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi implementasi Perda tersebut ialah sarana dan prasarana 

serta kurangnya dana yang di alokasikan bagi para penyandang disabilitas, 

meski demikian tak menutup kemungkinan terdapat faktor-faktor yang 

lainnya. 

3. Penyandang disabilitas dalam konteks mazhab fikih. Para ulama telah 

sepakat bahwa Allah SWT. tidak akan memberikan beban talfiq kepada para 

hamba-Nya melebihi batas kemampuannya, untuk menghindarkan diri dari 

kesulitan dalam melaksanakan ibadah, salah satunya bisa ditempuh melalui 

berpindah mazhab dengan cara mengambil pendapat mazhab lain yang lebih 

ringan. Fikih disabilitas juga mengandaikan adanya fasilitas ramah bagi 

penyandang disabilitas terutama dalam mendukung hak-hak mereka dalam 

beribadah dan mendalami agama. 
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B. Implikasi Penelitian 

Adapun saran agar implementasi Pearaturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Soppeng dapat 

terlaksana dengan baik, yaitu: 

1. Para penyelenggara kebijakan tersebut harus lebih memperhatikan 

kebutuhan para penyandang disablitas khusunya fasilitas layanan publik 

yang aksesibel 

2. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dana untuk memenuhi 

kebutuhan para penyandang disabilitas seperti alat bantu untuk mereka 

sesuai dengan kebutuhannya. 

3. Dari analisis mazhab fikih para penyandang disabilitas tidak akan 

diberikan beban talfiq, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan 

mereka masing-masing. 
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