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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf Bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin 

dapat dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba b Be ب

 Ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim j Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik bawah) ح

 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 bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik bawah) ظ

 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 ھ

 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya y Ye ى



xi 
 

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 tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 kasrah I I ا َ

 ḍammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf 

yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ى

 fatḥah dan wau Au a dan u ى وَ 

Contoh: 

يْف
َ
 kaifa : ك

وْلََ 
َ
 haula : ه

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 

 fatḥah dan alif ā a dan garis di …ا َ| …ىَ 
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atau yā’ atas 

 kasrah dan yā’ i ى
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىوَ
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

َ
َ
 mata :مَات

رَمَََ : rama 

قِيْلََْ : qila 

يَمُوْتَ : yamutu  

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 terpiah, maka 

tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:  

ََ
َ
ف
ْ
ط
َ
لأ
ْ
َا
ُ
ة
َ
لَِاََرَوَض : raudal al-at fal 

ةَ
َ
ضِل اَ

َ
لف
ْ
َا
ُ
ة
َ
مَدَِيْن

ْ
ل
َ
ا : al-madinah al-fadilah 

مَة
ْ
حِك

ْ
ل
َ
 al-hikmah :     ا

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (َ
 
ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

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

Contoh:  

ا
َ
ن  rabbana :رَبَّ

ا
َ
يْن جَّ

َ
 najjainah :ن

6. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan 

sesuai  dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) 

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 al-falsafah :ا

َ
ُ
د
َ
بِلا
ْ
ل
َ
 al-biladu :ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

Hamzah di Awal  

َ
ُ
مِرْت

ُ
 umirtu : ا
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Hamzah Tengah 

َ
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’muruna : ت

Hamzah Akhir 

ءٌَ ْ ي
َ :ش  َ:َ Syai’un 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa 

Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  sudah 

lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa 

dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  

Contoh: 

َ
ل

َ Dinullah دِيْنَُالَّ
ل

 billah بِا الَّ

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

Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 
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َََ
ل

َرَحْمَةَِالَّ ْ ي ِ
مَْ  ف 

ُ
 Hum fi rahmatillah ه

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

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

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

kata sandangnya. 

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

     swt.  = subha nahu  wa ta‘a la  

     saw.  = sallalla hu ‘alaihi wa sallam 

     a.s.  = ‘alaihi al-sala m 

     H  = Hijriah 

     M  = Masehi 

     SM  = Sebelum Masehi 

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

        QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imra n/3:4 

        HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : Andi Indy Ratdja 

Nim : 10300120031 

Judul  : Seller Wanita Di Live Tiktok (Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan 

Mazhab Al-Syafi’i) 

Pokok masalah penelitian ini terkait bagaimana Seller Wanita di Live 

Tiktok yang dikaji melalui Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, selanjutnya 

masalah tersebut di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1) 

Bagaimana Realitas Seller Wanita Dalam Memasarkan Produk di Live TikTok? 

2) Bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap perilaku seller wanita dalam 

memasarkan produk di live TikTok ? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca 

buku-buku literatur, menulis, mengklarifikasi, dan membuat data yang 

diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang dikaji menggunakan pendekatan 

kualitatif.  

Penelitian ini mengungkap realitas perilaku seller wanita di TikTok, 

menyoroti pelanggaran etika komunikasi, cara pemasaran produk, dan praktik 

berbusana serta penggunaan make up berlebihan. Implikasinya, pentingnya 

memperhatikan etika dalam pemasaran online untuk mencegah kerusakan 

citra dan reputasi penjual serta menjaga norma sosial dan tetap dalam syariat 

Islam. Selain itu, penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan ulama 

mazhab terhadap perilaku seller wanita dalam konteks agama. Meskipun 

hukum mengenakan pakaian ketat diperbolehkan, praktik di lapangan masih 

melampaui batas-batas etis dan agamawi yang diperbolehkan. Ini menyoroti 

perlunya pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama untuk 

mengarahkan perilaku seller wanita yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, 

serta perlunya edukasi agama yang lebih baik dalam memandu perilaku online 

yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. 

Implikasi penelitian ini adalah perlunya memperhatikan etika dalam 

pemasaran online untuk mencegah kerusakan citra dan reputasi penjual serta 

menjaga norma sosial da tetap dalam syariat Islam. Serta pandangan beragam 

ulama mazhab menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang 

ajaran agama untuk mengarahkan perilaku seller wanita yang sesuai dengan 

nilai-nilai keagamaan.  

Kata kunci: Seller Wanita, Live Tiktok, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi’i
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran internet telah mengubah gaya hidup masyarakat modern, 

terutama di Indonesia, dengan signifikan sebagai hasil dari kemajuan 

teknologi Informasi dan Komunikasi.1 Dalam perkembangan ini dunia digital 

telah masuk kedalam ranah sosial, politik, ekonomi dan telah menciptakan 

masyaratakat baru yaitu Masyarakat digital. Dengan perkembangan teknologi 

ini masyarakat dapat mendapatkan informasi menggunakan beberapa media 

pendukung. Saat ini, media sosial telah menjadi salah satu kanal utama untuk 

memperoleh informasi,2 yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi 

komunikasi. Teknologi komunikasi merujuk pada sistem elektronik yang 

memfasilitasi komunikasi antara individu atau kelompok.3 Selain media sosial, 

informasi juga dapat diperoleh melalui media massa.4  

Media sosial bukan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan 

informasi, tetapi juga sebagai wadah komunikasi yang memungkinkan 

individu untuk berbagi aktivitas sehari-hari serta melakukan transaksi jual 

 

1 Muhammad Resky and Zulhas’ari Mustafa, ‘Hate Speech Di Media Sosial Dalam 
Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017’, Shautuna: Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 1.1 (2020), 37–61 (p. 38) 
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12423>. 

2 Rossy Ayu Sulistianti and Nugraha Sugiarta, ‘Konstruksi Sosial Konsumen Online 
Shop Di Media Sosial Tiktok (Studi Fenomenologi Tentang Konstruksi Sosial Konsumen 
Generasi Z Pada Online Shop Smilegoddess Di Media Sosial Tiktok)’, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial 
Dan Pendidikan), 6.1 (2022), p. 3457 <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2861>. 

3 Aulia Dewi Nurul and Abd. Halim Talli, ‘Analisis Perbandingan Mazhab Tentang 
Pelaksanaan Mediasi Dengan Media Telekonferensi’, Mazahibuna, 2.2 (2020), 194–212 (p. 
195). 

4 Hasriani Hasir and Sohrah Sohrah, ‘Tindakan Bullying Di Media Sosial; Komparasi 
Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE’, Shautuna: 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 4.1 (2021), 224–237. 
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beli secara langsung, bahkan jika terpisah oleh jarak dan waktu.5 Selain itu, 

media sosial juga telah menjadi sarana yang populer bagi kalangan bisnis, 

masyarakat umum, serta artis dan figur publik untuk berinteraksi dan berbagi 

konten.6 Di Indonesia, sebanyak 191,4 juta orang, atau sekitar 68,9% dari total 

populasi, menggunakan media sosial. Salah satu platform media sosial yang 

sangat populer di Indonesia adalah aplikasi TikTok.7  

Media sosial yang pertumbuhannya sangat signifikan di Indonesia 

adalah aplikasi TikTok, dengan sebagian besar populasi aktif terlibat dalam 

platform seperti TikTok, mencerminkan dampak besar yang dimiliki media 

sosial dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. 

Aplikasi TikTok, yang berasal dari Tiongkok dan dikenal dengan nama Douyin 

di China, merupakan suatu jaringan sosial dan platform video musik yang 

diperkenalkan pada bulan September 2016 oleh Zhang Yimin sebagai proyek 

dari ByteDance, perusahaan teknologi terkemuka di China.8  

Aplikasi TikTok menyediakan platform untuk pembuatan video dengan 

berbagai fitur menarik, dan hingga bulan April 2020, telah diunduh sekitar 2 

miliar kali melalui Google PlayStore dan App Store, menurut data dari Sensor 

Tower. Keberhasilan TikTok dalam mencapai jumlah unduhan yang begitu 

besar menunjukkan popularitasnya yang merajalela di seluruh dunia. 

 

5 Anang Sugeng Cahyono, ‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial 
Masyarakat Di Indonesia’, Publiciana, 9.1 (2016), 140–157 (p. 140). 

6 St. Mutmainna and Arif Rahman, ‘Etika Jasa Endorsement Di Media Sosial: Studi 
Komparatif Mazhab Al-Syafi’i Dan Mazhab Maliki’, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Perbandingan Mazhab, 4.1 (2023), 224–237 (p. 225) 
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.30781>. 

7 Yofita Risnawati, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Serok 
Pada Live TikTok Shop: Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di TikTok’ (UIN Walisongo, 2022), p. 
1. 

8 Yohana Noni Bulele, ‘Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus 
Tiktok’, in Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology, 2020, I, 565–72 
(p. 567). 



3 
 

TikTok mencatatkan rekor baru sebagai platform yang berhasil 

mencapai jumlah unduhan sebanyak 2 miliar dalam waktu lima bulan. Prestasi 

ini menjadikannya platform kedua yang berhasil meraih 2 miliar unduhan 

setelah aplikasi Facebook (WhatsApp, Instagram, dan Messenger) yang 

mencapainya sejak 1 Januari 2014. Selain itu, pada bulan Juli 2020, TikTok juga 

menempati posisi sebagai aplikasi dengan jumlah pengguna terbanyak di 

berbagai negara. Menurut data dari AppAnnie, pada bulan tersebut, jumlah 

pengguna aktif TikTok mencapai 689.174.299 juta pengguna di seluruh dunia. 

Hal ini menegaskan dominasi TikTok dalam pasar aplikasi dan jaringan sosial 

global, dengan tren peningkatan yang terus berlanjut. Hal ini menunjukkan 

bahwa TikTok memiliki pangsa pasar yang besar dan merupakan peluang yang 

menjanjikan bagi masyarakat untuk memanfaatkannya sebagai alat bisnis.9 

Banyak orang bersaing untuk menjadi pembuat konten di TikTok 

karena akses yang mudah ke aplikasi ini. Berbagai fitur yang tersedia 

memberikan peluang bagi pengguna TikTok untuk menghasilkan uang. Salah 

satu fitur yang populer adalah live streaming, yang dapat digunakan untuk 

berbagai kegiatan termasuk berjualan atau mempromosikan produk.10 Fitur 

TikTok Live merupakan fitur live streaming yang memfasilitasi seller yang ingin 

mempromosikan produk dagangan atau jasanya secara langsung. Dalam 

konteks bisnis, pemasaran adalah suatu strategi yang bertujuan untuk 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari penjual 

kepada pelanggan. Ini melibatkan aktivitas seperti identifikasi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan, pengembangan produk atau layanan yang memenuhi 

kebutuhan tersebut, serta promosi dan distribusi produk atau layanan 

 

9 Monavia Ayu Rizaty, ‘Pengguna Tiktok Indonesia Terbesar Kedua Di Dunia’, 
Dataindonesia.Id, 2022. 

10 Risnawati. 
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tersebut kepada target pasar yang tepat. Setiap individu memiliki kebebasan 

untuk mengekspresikan pendapat mereka dalam berbagai bentuk, seperti 

teks, gambar, audio, dan video, di media sosial. Hal ini mencakup topik-topik 

yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, kebahagiaan, serta keluhan 

terhadap berbagai hal.11 

Pemasaran adalah serangkaian kegiatan yang terencana dan 

komprehensif yang dilakukan oleh penjual untuk mengelola bisnis mereka. 

Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar 

dengan cara menciptakan produk atau layanan yang sesuai, menetapkan harga 

yang tepat, berkomunikasi dengan target pasar melalui promosi yang efektif, 

dan mendistribusikan produk atau layanan tersebut melalui saluran distribusi 

yang sesuai. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan pertukaran yang 

saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan, dengan tujuan akhir 

memuaskan pelanggan serta mencapai tujuan perusahaan, seperti 

meningkatkan penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas.12 

Pemasaran atau marketing dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam 

dunia bisnis. Salah satu strategi pemasaran terbaru adalah memanfaatkan 

platform online sebagai langkah utama dalam menjangkau sebanyak mungkin 

konsumen.13 Penggunaan fitur live streaming di aplikasi TikTok telah menjadi 

salah satu metode pemasaran yang sangat efektif untuk mempromosikan 

produk dan berinteraksi langsung dengan calon pembeli. Dengan fitur ini, 

 

11 Ahmad Aidil Fahri, Siti Aisyah, and Abdul Syatar, ‘Kebebasan Berekspresi Di Media 
Sosial Perpektif Hukum Positif Dan Ulama Mazhab’, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 3.3 (2022), 515–31 (p. 517). 

12 Malahayatie and Maryamah, ‘Etika Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, 
Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe), 3.1 (2019), p. 36. 

13 Remmy Meisito Fatmanda Elvaryani, ‘Tinjuan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi 
Pemasaran Aplikasi TikTok Shop: Studi Kasus Pada Akun Penjual TikTok Shop Kartinimu88’ 
(UIN Raden Mas Said, 2022), p. 2. 
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konsumen dapat melihat produk secara langsung dalam situasi waktu nyata, 

memberikan pengalaman yang lebih langsung dan personal dalam proses 

pemasaran produk. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan konsumen serta 

membangun hubungan yang lebih erat antara merek dan konsumen, sehingga 

mereka dapat mengevaluasi apakah sesuai dengan keinginan mereka. Penjual 

dapat memberikan penjelasan detail mengenai produk yang dijual, sementara 

konsumen dapat berkomunikasi secara langsung dengan penjual, membantu 

mereka memperoleh kepercayaan dan membuat keputusan pembelian 

berdasarkan kebutuhan mereka.14 

Fenomena TikTok sebagai media sosial telah menjadi bagian dari 

strategi pemasaran digital, dengan para influencer aktif memanfaatkannya 

untuk mempromosikan produk mereka. Banyak influencer yang menggunakan 

fitur live streaming di TikTok untuk memasarkan produk,15 Terutama dalam 

produk fashion muslim atau modest fashion yang merupakan keunggulan dari 

Indonesia, penggunaan fitur live streaming di aplikasi TikTok menjadi metode 

pemasaran yang sangat efektif. Data dari Global Economic Indicators 

menunjukkan bahwa penjualan fashion muslim di Indonesia mencapai 

presentase sebesar 34,26%, melebihi rata-rata global. Hal ini menegaskan 

bahwa pasar fashion muslim di Indonesia memiliki potensi yang besar, dan 

penggunaan fitur live streaming dapat menjadi strategi yang tepat untuk 

mempromosikan produk fashion muslim kepada khalayak yang lebih luas 

 

14 Desti Eka Ramadanti Amin and Khusnul Fikriyah, ‘Pengaruh Live Streaming Dan 
Online Customer Review Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fashion Muslim (Studi Kasus 
Pelanggan TikTok Shop Di Surabaya)’, Jurnal Ilmiah Edunomika, 7.1 (2023), p. 2. 

15 Selvi Ainul Inayah Dwiyanti and Afriza Inda Fitri, ‘Efektivitas Media Tiktok Dan 
Influencer Mendongkrak Penjualan Lippie Serum Raecca Dipandemi Covid19’, Jurnal Ekonomi 
Dan Bisnis (EK Dan BI), 4.1 (2021), 345–353 (p. 347). 
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melalui platform TikTok.16 Kebebasan berekspresi merupakan aspek yang 

sangat penting dalam kehidupan personal seseorang.17 Budaya populer, 

khususnya dalam bidang fashion, telah menjadi tren yang sangat berpengaruh 

di kalangan masyarakat perkotaan, di mana banyak individu yang mengadopsi 

gaya berpakaian yang sedang populer.18 Hal ini mencerminkan dinamika 

konsumsi yang kuat dan perubahan selera dalam industri fashion, di mana tren 

dan gaya tertentu dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial dan 

influencer, mempengaruhi pola berpakaian serta preferensi konsumen. 

Influencer yang ikut terjun memasarkan dengangannya melalui live 

streaming Tiktok salah satunya adalah Inara Rusli. Inara Rusli adalah seorang 

wanita muslim yang juga merupakan penyanyi dan pemeran yang sudah 

berkecimbung di panggung hiburan tanah air sejak usianya 10 tahun. Karier 

nya terhenti pada 2014, setelah menerima pinangan dari Virgoun. Kehidupan 

rumah tangga pasangan ini kerap memamerkan hubungan harmonis dan 

romantic. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu Inara Rusli membongkar 

perselingkuhan yang dilakukan Virgoun melalui akun Instagram peribadinya 

@mommy_starla. Untuk menguatkan hal itu Inara Rusli membeberkan bukti 

perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. 

Wanita memainkan banyak peran. Wanita bisa sebagai guru, petani dan 

sebagainya, kemudian bisa juga sebagai ibu dan istri. Di Indonesia, perempuan 

memiliki status hukum yang setara dengan laki-laki sebagai warga negara. 

 

16 Amin and Fikriyah. 

17 Kurniati, ‘Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan 
Politik Antonio Gramsci’, Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 7.2 (2018), 
257–64 <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7022>. 

18 Aisyiah Al Islami Harris and Kurniati Kurniati, ‘Fenomena Hijab Fashion Perspektif 
Fikih Sosial; Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar’, 
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 2.1 (2021), 81–88 (p. 81) 
<https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.15023>. 
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Mereka memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang yang sama 

dalam segala hal seperti halnya laki-laki.19 Dalam UU 1945 mengenai Hak dan 

Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 disebutkan: “Tiap-tiap 

warga berhak atas pekerjaan dan perlindungan yang layak bagi manusia. 

Ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih 

pekerjaan atau bekerja, serta memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri dan keluarganya tanpa ada campur tangan dari pihak lain.20 Setelah 

perceraiannya degan Virgoun Inara Rusli Kembali bekerja demi memenuhi 

kebutuhan anak-anaknya. 

Inara Rusli adalah salah satu wanita yang memanfaatkan aplikasi 

TikTok dalam mecari nafkah dengan cara live streaming. Namun pada saat 

bulan Juli 2023 Inara Rusli sedikit membuat heboh dunia maya, diakibatkan 

Inara yang memiliki identitas sebagai seorang muslim yang harusnya 

mempraktekkan etika syariat Islam yang baik dan benar dalam semua aspek 

kehidupan, baik dalam kehidupan sosial masyarakat secara langsung atau 

bertemu dengan lawan bicara secara langsung maupun bermasyarakat secara 

daring atau melalui media, termasuk dalam hal bisnis, dan cara memasarkan 

dagangan melenceng dari syariat. Dalam hadis dikatakan: 

َبْنَُ
ُ
صَالِح اَ

َ
ن
َ
ث
َّ
،َحَد

ُ
اق وَرَّ

ْ
دٍَال َبْنَُمُحَمَّ

ُ
سَعِيد اَ

َ
ن
َ
ث
َّ
َبْنَُسَعِيدٍ،َحَد ِ

ل
َالَّ

ُ
عَبْد اَ

َ
ن
َ
ث
َّ
ََ حَد

َ
ان حَسَّ
ـََصلىَاللهَعليهََ ِ

ل
الََرَسُولَُالَّ

َ
الََق

َ
اسٍ،َق ،َعَنَِابْنَِعَبَّ ِّ ي ِ

رَظ 
ُ
ق
ْ
عْبٍَال

َ
كَ دَِبْنِ عَنَْمُحَمَّ

حَيَاءَََُ"َوسلمَـَ
ْ
مَِال

َ
قََالِإسْلا

ُ
ل
ُ
َخ
َّ
وَإِن اَ

ً
ق
ُ
ل
ُ
َدِينٍَخ لِّ

ُ
َلِك
َّ
 إِن

Artinya: 

“Diriwayatkan dari abdullah Ibnu ‘Abbas, diriwayatkan dari Sa’id Ibnu 
Muhammad Al-Warraqu, diriwayatkan dari Sholih Ibnu Hassan, dari 

 

19 Mulyono Gandiputra and Utami Munandar, Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita 
Indonesia: Suatu Tinjauan Psikologis (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press), 
1983), p. 13. 

20 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 27 
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Muhammad Ibnu Ka’ab Al-Qurodzi, dari Ibnu ’Abbas, berkata bahwa 
Rasulullah saw. bersabda: Setiap agama mempunyai ciri khasnya 
masing-masin dan ciri khas agama Islam adalah kesopanan.”21 

Tantangan yang dihadapi saat ini adalah fenomena di mana beberapa 

wanita telah kehilangan rasa malu dan dengan berani mengekspos aurat 

mereka di depan publik, menari dengan gerakan yang menunjukkan bentuk 

tubuh mereka, meninggikan suara dengan menggunakan bahasa yang tidak 

pantas, dan kemudian menampilkan semua itu di media sosial. Berdasarkan 

pengamatan fenomena yang ada beredar di aplikasi TikTok pada saat 

melakukan penjualan melalui live streaming Tiktok Inara Rsuli kedapatan 

melakukan komunikasi tidak baik terhadap penonton atau calon pembeli 

dalam artian berkata kasar, meninggikan intonasi suara hingga mengeluarkan 

kata-kata yang cenderung mengejek. Tidak hanya itu, dalam berpakaian juga 

aurat Inara Rusli beberapa kali terlihat pada saat Live Streaming di aplikasi 

TikTok. 

Inara Rusli adalah seorang wanita yang beragama Islam. Dalam agama 

Islam, terdapat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT. 

dan dengan sesama manusia, termasuk bagaimana wanita berbicara, 

berpakaian, dan berperilaku di depan masyarakat. Selain memiliki kecerdasan, 

seorang muslimah juga diharapkan memiliki akhlak yang mulia. Karena 

sejatinya, standar perilaku yang baik merupakan bagian dari syariat Islam 

yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.22 

Allah swt melarang kita untuk melakukan perilaku yang buruk, sebagaimana 

dijelaskan dalam QS Al Hujurat/49:11: 

 

21 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Terj. Abdul 
Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, Andri Wijaya (Depok: Gema Insani Press, 2016), p. 
350. 

22Isnawati, Aurat Wanita Muslimah (Jakarta: Rumah Fikih Publishing,2020), h. 35. 
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ءٌَمَِّ
ۤ
َنِسَا

َ
هُمَْوَلَ

ْ
ن مِّ اَ ً يْْ

َ
خ وْاَ

ُ
وْن
ُ
ك َيَّ

ْ
ن
َ
َا وْمٍَعَسٰٰٓٓ

َ
نَْق وْمٌَمِّ

َ
رَْق

َ
َيَسْخ

َ
وْاَلَ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنََا

ل
ال هَاَ يُّ

َ
ا
ٰٓ
نََْيٓ

َ
ْ
ن
َ
َا ءٍَعَسٰٰٓٓ

ۤ
سَا
ِّ
سََالِِسْمَُ ن

ْ
َبِئ
ِۗ
ابِ

َ
ق
ْ
ل
َ ْ
بِالْ ابَزُوْاَ

َ
ن
َ
َت
َ
مَْوَلَ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
ا اَ
ٰٓ
مِزُوْ

ْ
ل
َ
َت
َ
َوَلَ

َّۚ هُنَّ
ْ
ن مِّ اَ ً يْْ

َ
َخ نَّ

ُ
ك يَّ

ََ
َ
لِمُوْن

ّٰ
مَُالظ

ُ
َه

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
ُ
ا
َ
بَْف

ُ
مَْيَت

ل
َوَمَنَْل

َّۚ
يْمَانِ ِ

ْ
َالَ

َ
َبَعْد

ُ
سُوْق

ُ
ف
ْ
َال

Terjemahnya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-
olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan 
itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula 
perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) 
boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada 
perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan 
saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk 
panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak 
bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.23 

Ayat 11 dari Surah Al-Hujurat mengandung beberapa nilai pendidikan 

karakter yang penting dalam Islam. Ayat ini menegaskan larangan untuk 

mencela dan mengolok-olok sesama saudara Muslim, menggarisbawahi 

pentingnya menjaga hubungan yang baik dan menghormati satu sama lain 

dalam komunitas Muslim. Ayat ini juga menegaskan larangan memanggil 

orang dengan panggilan yang tidak pantas atau tidak menyenangkan bagi yang 

bersangkutan, menekankan pentingnya komunikasi yang sopan dan 

menghormati orang lain.  

Etika terkait dengan moralitas individu. Dalam konteks komunikasi di 

media sosial, implementasi etika dapat dilihat dari kemampuan 

berkomunikasi yang baik antar individu.24 Etika komunikasi tidak hanya 

melibatkan penggunaan kata-kata yang sopan, tetapi juga didasarkan pada 

niat yang tulus dan diekspresikan dengan empati selama berkomunikasi. 

komunikasi yang mengutamakan ketulusan dan empati ini dapat menciptakan 

hubungan yang saling menghargai antara semua pihak yang terlibat dalam 

 

23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Qur’an Kemenag), p. 517. 

24 Iffatin Nur and Muhammad Ngizzul Muttaqin, ‘Bermedia Sosial Dalam Perspektif 
Maqashid Syari’ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika)’, Palita: 
Journal of Social Religion Research, 5.1 (2020), 1–14 (p. 8). 
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interaksi komunikasi, memperkuat kepercayaan dan kerjasama di antara 

mereka. Tentang batasan aurat bagi wanita, para ulama memiliki pandangan 

yang beragam. Pendapat mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga.  

Terdapat beberapa pendapat dari ulama mengenai aurat seorang 

muslimah. Pertama, ada yang menyatakan bahwa seluruh tubuh seorang 

muslimah adalah aurat yang harus ditutupi, termasuk wajah (meskipun boleh 

menampakkan mata) yang sering disebut sebagai cadar. Kedua, ada yang 

berpendapat bahwa aurat seorang muslimah adalah seluruh tubuhnya kecuali 

wajah dan telapak tangan. Sedangkan yang ketiga, ada pula ulama yang 

berpendapat bahwa batasan aurat seorang muslimah dapat ditentukan oleh 

budaya dan tradisi setempat.25 Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS 

Al-Ahzab/33:59: 

َ
ِۗ بِيْبِهِنَّ

َ
َمِنَْجَلَ يْهِنَّ

َ
َعَل نِيْْ َ

ْ
َيُد مِنِيْْ َ

ْ
مُؤ
ْ
ءَِال

ۤ
َوَنِسَا

َ
تِك

ٓ
َوَبَن

َ
وَاجِك

ْ
ز
َ ِّ
لَْلْ

ُ
َق ُّ ي ب ِ

َّ
الن هَاَ يُّ

َ
ا
ٰٓ
َيٓ

َ
لِك َذٓ

ََ
َ
لَ
َ
نََف

ْ
عْرَف َيُّ

ْ
ن
َ
َا ٰٓ
ٓ ن 
ْ
د
َ
حِيْمًاا رَّ وْرًاَ

ُ
ف
َ
َغ ُ

ّٰ
َالَّ

َ
ان
َ
َوَك
ِۗ
يْنَ
َ
ذ
ْ
 ََيُؤ

Terjemahnya:  

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka 
mengulurkan jilbabnya. ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu 
agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak 
diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.26 

Surah Al-Ahzab diatas menggarisbawahi fungsi penting dari pakaian 

dalam Islam. Pakaian tidak hanya sebagai penanda identitas dan perbedaan 

antara individu satu dengan yang lain, tetapi juga sebagai sarana untuk 

menjaga kehormatan seorang muslimah dari gangguan yang tidak pantas dari 

pria yang berusaha mengganggu mereka. Ini menunjukkan pentingnya 

pakaian dalam menjaga martabat dan kehormatan individu dalam masyarakat 

 

25 M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 
p. 40. 

26 Kementerian Agama RI. 
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muslim, serta sebagai perlindungan terhadap kesucian dan integritas.27 

Fenomena tersebut memberikan latar belakang yang menarik bagi para 

peneliti, terutama dengan adanya banyaknya penjual wanita yang sering 

melakukan penjualan melalui live streaming di aplikasi TikTok yang tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.  

Terhadap hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hal ini. Penelitian tersebut akan melibatkan kajian terhadap 

pandangan hukum Islam dan pendapat ulama mazhab tentang perilaku yang 

baik dan benar yang harus dilakukan oleh penjual wanita dalam memasarkan 

produk melalui live streaming TikTok. Hal ini menjadi penting dalam 

mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana 

mengintegrasikan praktik bisnis dengan nilai-nilai dan ajaran agama. Sehingga 

dari hal tersebut penulis memilih judul, Seller Wanita Di Live TikTok (Studi 

Komparasi Mazhab Hanafi dan Mazhab Al-Syafi’i) 

B. Rumusan Malasah  

Dari masalah pokok diatas diuraikan menjadi 2 sub masalah yaitu: 

1. Bagaimana Realitas Seller Wanita Dalam Memasarkan Produk di Live 

TikTok? 

2. Bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap perilaku seller wanita 

dalam memasarkan produk di live TikTok ? 

C. Pengertian Judul  

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terkait judul dan bisa memahami 

pembahasan skripsi ini, diberikan beberapa pembahasan terkait: 

1. Seller Wanita 

 

27 Umar Sidiq, ‘Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59: Menurut Ibnu 
Kathir Dan M. Quraish Shihab’, Kodifikasia, 6.1 (2010), 1–26 (p. 168). 
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Seller adalah pemilik dari toko online atau penjual produk tersebut dan 

Seller wanita adalah seseorang wanita yang menjualkan produk kepada 

konsumen agar mendapat keuntungan.28 

2. Live TikTok 

Live TikTok adalah salah satu fitur di platform TikTok yang 

membolehkan pengguna untuk melakukan siaran video secara langsung 

kepada para pengikutnya. Pembuat konten dan penonton dapat berinteraksi 

secara langsung selama siaran. Selama siaran berlangsung, penonton memiliki 

kemampuan untuk mengirim komentar, memberikan “hati” sebagai tanda 

dukungan, dan bahkan memberikan hadiah virtual kepada pembuat konten. 

3. Study Komparasi 

Study Komparasi adalah proses membandingkan satu entitas dengan 

entitas lainnya.29 Ini merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

memahami atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Dalam 

penelitian ini, akan dilakukan perbandingan pendapat antara Imam Hanafi dan 

Imam Syafi’i. 

4. Ulama Mazhab 

Ulama mazhab adalah para cendekiawan atau sarjana agama dalam 

suatau mazhab (aliran atau doktrin) dalam Islam . Mereka adalah individu 

yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dan hukum 

agama Islam sesuai dengan ajaran mazhab terntentu. Ulama mazhab berperan 

penting dalam memberikan panduan dan fatwa kepada umat Islam yang 

mengikuti mazhab tersebut. Ulama-ulama mazhab yang kita kenal ada 4 yakni, 

 

28 Nazma Fitria, ‘Apa Itu Seller? Ini Artinya Dalam Kegiatan Bisnis Online’, Everpro.Id, 
2024. 

29 Farida Hamid, Kamus Ilmiah Populer Lengkap (Surabaya: Apollo Lestari, 2015), p. 
297. 
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Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam As Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 

Dalam skripsi ini, peneliti akan fokus membahas pendapat Imam Hanafi dari 

mazhab Hanafi dan Imam Syafi’i dari mazhab Syafi’i. 

D. Kajian Pustaka  

Informasi yang diperoleh peneliti dari studi pustaka meliputi beberapa 

jurnal dan karya terkait dengan topik skripsi yang ingin dibuat oleh peneliti 

mengenai pandangan hukum Islam terhadap penjual wanita di live TikTok, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Jurnal yang ditulis oleh Risma Amelia, Andi Agustang, dan Andi Dody 

May Putra Agustang yang berjudul “Perempuan dan TikTok Studi 

Tentang Eksistensi Diri dan Tubuh Sebagai Konsumsi Publik Perempuan 

Milenial Mahasiswa FIS-H Universitas Negeri Makassar”. Jurnal tersebut 

membahas tentang eksistensi diri dan tubuh dalam konteks penggunaan 

aplikasi TikTok di kalangan mahasiswa FIS-H UNM. Jurnal tersebut  

menyelidiki bagaimana mahasiswa mengkonstruksi dan 

mengekspresikan identitas mereka melalui konten yang mereka 

bagikan di TikTok, serta bagaimana platform tersebut mempengaruhi 

persepsi mereka terhadap tubuh dan diri mereka sendiri. Sementara itu, 

penelitian yang penulis berikan berupa eksplorasi pandangan Imam 

Hanafi dan Imam Al- Syafi’i terhadap perilaku penjual wanita dalam 

memasarkan produk melalui live streaming TikTok. Penelitian penulis 

berfokus pada analisis pandangan kedua imam tersebut dalam konteks 

prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi antara 

penjual dan pembeli, serta bagaimana pandangan mereka dapat 

diaplikasikan dalam konteks modern seperti live streaming di platform 

media sosial. 
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2. Buku yang berjudul “Etika Komunikasi dalam Media Sosail: Sharing 

Sebelum Sharing” yang di tulis oleh ditulis oleh Rahmatia Ginting, Agus 

Yulistiyono, Abdul Rauf, Sardjana Orba Manullang, dan kawan kawan. 

Buku tersebut membahas tentang etika komunikasi dalam konteks 

penggunaan media sosial, yang mencakup topik-topik seperti 

penggunaan bahasa yang sopan, penghormatan terhadap privasi orang 

lain, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Buku ini 

kemungkinan memberikan panduan tentang bagaimana menggunakan 

media sosial dengan bijak dan menghormati orang lain dalam interaksi 

online. Sementara itu, penelitian penulis difokuskan pada perilaku seller 

wanita dalam memasarkan produk melalui live streaming TikTok, 

dengan mempertimbangkan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. 

Penelitian penulis mengulas pandangan kedua imam tersebut terkait 

dengan praktik bisnis, interaksi sosial, dan penggunaan media dalam 

konteks hukum Islam.  

3. Jurnal yang ditulis oleh Darussalam, Neng Lutfi Maspupah yang berjudul 

“Etika Komunikasi Dalam Perspektif Hadis”. Dalam jurnal tersebut, 

pembahasan tentang etika komunikasi didasarkan pada hadis 

Rasulullah Saw, yang mungkin mencakup penekanan pada prinsip-

prinsip seperti kejujuran, penghargaan terhadap orang lain, dan 

penggunaan kata-kata yang baik. Jurnal ini mengeksplorasi bagaimana 

ajaran Islam, khususnya melalui hadis Rasulullah Saw, dapat 

membimbing perilaku komunikasi dalam konteks modern, termasuk 

penggunaan media sosial. Sementara itu, penelitian penulis fokus pada 

perspektif hukum Islam terhadap perilaku penjual wanita dalam 

memasarkan produk melalui live streaming TikTok. Penelitian penulis 
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meneliti pandangan hukum Islam, mungkin dengan 

mempertimbangkan berbagai pendapat dari ulama seperti Imam Hanafi 

dan Imam Syafi’i, tentang praktik bisnis, penggunaan media, dan 

interaksi sosial dalam konteks live streaming di media sosial.  

4. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Karim yang berjudul “Pola Pemikiran 

Imam Syafi’i Dalam Menetapkan Hukum Islam” Dalam jurnal tersebut, 

membahas tentang bagaimana Imam Syafi'i menetapkan hukum Islam 

mungkin akan mencakup metode interpretasi hukum Islam, prinsip-

prinsip hukum Islam yang dipegang teguh, serta pendekatan Imam 

Syafi'i dalam merumuskan hukum-hukum tersebut berdasarkan 

sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma 

(kesepakatan), dan qiyas (analogi). Sementara dalam penelitian penulis, 

penelitian mengeksplorasi pandangan khusus Imam Syafi'i terhadap 

perilaku penjual wanita dalam memasarkan produk melalui live 

streaming TikTok. Ini melibatkan analisis terhadap karya-karya Imam 

Syafi’i dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang 

relevan dengan praktik bisnis modern, seperti penggunaan media sosial. 

5. Jurnal yang ditulis oleh M. Iqbal Juliansyahzen yang berjudul “Pemikiran 

Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar hukum 

Keluarga”. Dalam konteks jurnal tersebut, pembahasan tentang 

pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai hukum keluarga Islam dari 

aspek metodologi dan materi mungkin akan mencakup analisis 

terhadap pendekatan Imam Abu Hanifah dalam menafsirkan sumber-

sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma (kesepakatan), dan 

qiyas (analogi), serta aplikasinya dalam konteks hukum keluarga Islam. 

Sementara penelitian penulis mengeksplorasi pemikiran khusus Imam 
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Abu Hanifah terhadap perilaku penjual wanita dalam memasarkan 

produk melalui live streaming TikTok. Ini melibatkan analisis terhadap 

karya-karya dan pendapat Imam Abu Hanifah yang relevan dengan etika 

bisnis, interaksi sosial, dan penggunaan media dalam konteks hukum 

Islam.  

E. Metode Penelitian 

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam mempelajari inti 

permasalahan, peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan dalam 

setiap tahap penelitian ini. 

1. Jenis Penelitian  

Dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

kepustakaan (Library Research), yang melibatkan proses membaca literatur, 

menulis, mengklarifikasi, serta mengumpulkan data dari berbagai sumber 

tertulis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap berbagai 

teori dan pandangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Penulis menggunakan beragam literatur seperti buku, jurnal, skripsi 

sebelumnya, dan artikel internet yang terkait dengan topik penelitian ini. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan ialah perspektif yang dipilih oleh peneliti untuk 

menetapkan cakupan topik yang diharapkan memberikan kejelasan pada 

substansi karya ilmiah. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku penjual wanita 

dalam memasarkan produk menurut hukum Islam dan pendapat ulama 

mazhab. Metode kualitatif bersifat deskriptif, yang menggunakan analisis 

mendalam terhadap fenomena yang diamati, serta mengacu pada realitas yang 
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ada. Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan teori dan pendapat yang 

tersedia sebagai dukungan, yang kemudian akan diinterpretasikan untuk 

menghasilkan pemahaman yang lebih dalam. Hasil dari analisis ini kemudian 

dapat membentuk suatu teori atau memberikan kesimpulan yang relevan 

terkait dengan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i terhadap perilaku 

seller wanita dalam memasarkan produk di Live TikTok. 

3. Sumber Data  

Sumber data merupakan asal di mana data tersebut berasal.30 Menurut 

Lofland dan Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam karyanya yang 

berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif, sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif 

mengandalkan pada data verbal dan perilaku yang diamati, seperti 

wawancara, observasi, dan analisis teks. Sementara itu, sumber data tambahan 

dalam penelitian kualitatif mencakup dokumen, arsip, dan berbagai sumber 

lainnya yang dapat mendukung pemahaman dan interpretasi atas fenomena 

yang sedang diteliti.31 Dalam penelitian pustaka ini, sumber data diperoleh 

dari data primer dan sekunder. Berikut adalah bahan-bahan yang digunakan 

oleh penulis: 

a. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama, yang dapat mencakup berbagai jenis dokumen dan bahan sumber. 

Dalam konteks penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam atau studi 

agama, al-Qur’an dan hadis sebagai sumber primer utama. Selain itu, jurnal 

 

30 Suharsismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: 
Rineka Cipta, 1998), p. 114. 

31 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2000), p. 112. 
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ilmiah yang berisi penelitian atau temuan baru, serta kitab-kitab ulama yang 

berisi pandangan dan penafsiran agama, juga dapat dianggap sebagai sumber 

data primer yang relevan dan penting dalam melakukan penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu sumber yang diperoleh untuk memperkuat data 

dari bahan hukum primer yang berupa buku-buku, jurnal, artikel internet, 

situs web, pendapat ulama yang berkaitan dengan perilaku seller wanita dalam 

memasarka produk di live Streaming TikTok. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah metode yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Metode 

tersebut mencakup prosedur-prosedur yang menunjukkan pada sesuatu yang 

bersifat abstrak, tidak dapat diwujudkan secara fisik, tetapi dapat 

diperlihatkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data mengacu pada 

beberapa langkah yang diperlukan dalam suatu penelitian, seperti observasi, 

wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen.32 

Dalam proses pengumpulan data ini, berbagai metode dapat digunakan 

untuk mengeksplorasi isu-isu yang relevan dengan penelitian ini. Salah 

satunya adalah melalui pengamatan langsung dengan menggunakan aplikasi 

TikTok, dokumentasi, serta mengidentifikasi sumber informasi dari berbagai 

sumber seperti buku, artikel, jurnal, situs web, atauyang berkaitan dengan 

topik penelitian, untuk mendapatkan pandangan ulama mazhab terhadap 

penjualan produk oleh wanita melalui live streaming di aplikasi TikTok. Data 

yang dikumpulkan ini akan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 11th edn 
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), p. 134. 
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a. Metode Observasi  

Observasi atau pengamatan dapat dijelaskan sebagai proses 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang 

terlihat pada objek penelitian.33 Sudjana mencatat bahwa observasi atau 

pengamatan adalah alat evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur 

perilaku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, 

baik dalam situasi nyata maupun dalam situasi yang direkayasa. Dengan 

menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengamati dan mencatat perilaku, 

interaksi, atau kejadian yang terjadi secara langsung di lapangan, yang 

kemudian digunakan sebagai data dalam analisis penelitian.34 Observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi nonpartisipan. Observasi 

nonpartisipan adalah proses pengamatan oleh peneliti tanpa ikut campur 

dalam kehidupan subjek yang diamati, dan berfungsi sebagai pengamat yang 

terpisah.  

Dalam observasi ini, peneliti mencatat secara langsung perilaku yang 

muncul untuk memberikan validitas pada fenomena yang sedang diteliti. 

Fenomena ini mencakup gerak tubuh, perilaku, ekspresi wajah, ucapan, dan 

respons saat menjawab pertanyaan. 

b. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi adalah proses perekaman yang mencatat kegiatan yang 

telah terjadi. Dokumentasi dapat berupa teks atau gambar, seperti catatan 

harian, kebijakan resmi, foto, sketsa, dan sebagainya.35 Dalam konteks ini, 

 

33 Sugiyono, Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2006), p. 310. 

34 Vania Paramitha, ‘Analisis Kriteria Kesuksesan Suksesor Pada Bisnis Keluarga Abon 
Patma Salatiga’ (Universitas Katolik Soegijapranata, 2017), p. 39. 

35 Sugiyono. 
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peneliti menggunakan dokumentasi berupa tangkapan layar live streaming. 

5. Teknik Analisis Data  

Tahap analisis data merupakan tahap yang krusial dalam penelitian. 

Pada tahap ini, seorang peneliti harus mampu memeriksa semua data yang 

telah dikumpulkan, baik itu data primer yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama seperti al-Qur’an dan hadis, maupun data sekunder yang berasal dari 

berbagai sumber seperti jurnal ilmiah dan kitab ulama.  

nalisis data dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dari hasil 

penelitian, yang kemudian disesuaikan dengan keperluan dan tujuan 

penelitian. Proses analisis data ini memungkinkan peneliti untuk 

mengidentifikasi pola, temuan, dan hubungan antar data, serta menghasilkan 

kesimpulan atau temuan yang dapat mendukung tujuan penelitian. Penelitian 

ini menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Pengecekan (Editing) Data 

Proses editing data melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap 

semua data yang telah terkumpul, terutama dalam hal kelengkapan, kejelasan 

makna, dan konsistensi serta relevansinya dengan data lain. Tujuan dari proses 

editing adalah untuk meningkatkan kualitas data yang akan diolah dan 

dianalisis. Kualitas data yang baik akan menghasilkan informasi yang 

berkualitas pula. Fokus utama dari pengecekan adalah pada kelengkapan dan 

akurasi data, kejelasan makna, serta konsistensi dan relevansi antar data, 

dengan tujuan untuk menilai apakah data yang telah terkumpul sudah 

memadai untuk memecahkan masalah penelitian, serta untuk mendeteksi 

apakah ada data yang tidak valid dan apakah ada kebutuhan untuk menambah 

atau mengurangi data yang ada guna memperbaiki efektivitas data penelitian. 
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b. Pengelompokan (Classifiyng) Data  

Klasifikasi merujuk pada proses mengelompokkan data atau sumber 

informasi yang relevan dengan subjek yang sedang dibahas dari berbagai 

referensi dan literatur terkait. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk menyusun 

dan mengorganisir informasi secara sistematis agar lebih mudah dipahami 

dan digunakan dalam penelitian. 

6. Kesimpulan (Concluding) 

Setelah melalui proses analisis data, langkah selanjutnya adalah tahap 

kesimpulan, di mana penulis menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan data yang telah diolah, dengan tujuan untuk mencapai 

jawaban atau kesimpulan yang tepat terkait dengan pertanyaan penelitian.36 

7. Pemeriksaan (Verifying) Data 

Setelah penjelasan yang lebih lanjut diberikan, data harus mengalami 

proses verifikasi, yang merupakan tahap dan kegiatan dalam penelitian untuk 

memperoleh data dan informasi dari lapangan, kemudian diperiksa kembali 

untuk memastikan validitasnya dapat diterima oleh pembaca. Tahap ini 

memiliki signifikansi besar dalam menjawab pertanyaan penelitian atau 

menguji hipotesis. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan 

menjelaskan secara komprehensif pandangan hukum Islam terhadap wanita 

penjual di platform TikTok live streaming dengan melakukan perbandingan 

pendapat ulama mazhab. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

36 Awal Kusuma and Nana Sudjana, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi 
(Banjarmasin: Sinar Baru Algensindo, 2000), p. 34. 
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a. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap seller wanita di live 

TikTok. 

b. Untuk mengetahui dan membandingkan pendapat ulama mazhab 

terhadap perilaku seller wanita dalam memasarkan produk di live TikTok. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah keilmuan mengenai perspektif 

hukum Islam terhadap seller wanita di live TikTok dan komparasi 

pendapat imam Hanafi dan Imam Syafi’i 

b. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat mengenai bagaimana 

perilaku seller wanita yang baik di live TikTok. 
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BAB II 

TINJAUAN ULAMA TENTANG SELLER WANITA 

A. Pengertian Seller  

Dalam ranah bisnis, peran seorang penjual memiliki signifikansi yang 

sangat penting dalam proses pemasaran dan penjualan. Tugas utama seorang 

penjual adalah untuk mencapai dan mempengaruhi calon pembeli agar 

tertarik untuk membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Terdapat dua 

jenis penjual yang umum ditemui, yaitu penjual tatap muka dan penjual online. 

Meskipun demikian, tujuan utama dari seorang penjual tetaplah untuk 

menghasilkan keuntungan dari penjualan produk atau layanan yang 

ditawarkan. Tidak hanya melakukan transaksi jual beli, seorang penjual juga 

bertanggung jawab atas seluruh proses penjualan, mulai dari mengidentifikasi 

calon pembeli potensial hingga menyelesaikan transaksi dengan baik.1 

B. Pengertian Perempuan  

1. Devinisi Wanita Secara Etimologis dan Terminologis   

Wanita atau yang biasa juga disebut dengan perempuan secara 

etimologis, istilah “perempuan” berasal dari bahasa Sansekerta “pu” yang 

memiliki arti hormat atau kehormatan. Menurut Suyitno, istilah “empu” yang 

diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia kemudian mengalami afiksasi dengan 

penambahan imbuhan “per” dan “an”, yang membentuk kata “perempuan”.2 

Sedangkan kata "wanita" berasal dari gabungan kata Sansekerta “van” yang 

berarti “ingin”, dan “ita” yang berarti “yang di” dalam bentuk pasif, sehingga 

 

1 Cimbniaga.co.id, ‘Apa Itu Seller? Ini Jenis Dan Cara Memulainya Untuk Pemula’, 
Cimbniaga.Co.Id. 

2 Lintang Markhamah and Mintarsih Arbarini, ‘Women’s Financial Literacy In The 
Family Economic Sector’, The Journal of Inventions Pedagogical and Practices, 1.4 (2022), 147–
58. 
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secara keseluruhan dapat diinterpretasikan sebagai “yang diinginkan”. Kata 

tersebut kemudian diserap oleh bahasa Jawa kuno menjadi “wanita”, yang 

masih digunakan dalam bahasa Jawa modern, dan kemudian diserap kembali 

oleh Bahasa Indonesia.3 Kata “wanita” secara terminologi sering digunakan 

untuk menggambarkan perempuan dewasa. Menurut etimologi wanita adalah 

bangsa manusia dengan kulit yang halus, tulang yang lemah, dan bentuk tubuh 

yang agak berbeda dari lelaki.4 

Moenawir Chalili juga mengungkapkan pandangan serupa mengenai 

karakteristik wanita, menyebut mereka sebagai perempuan, putri, istri, dan 

ibu, sebagai bagian dari spesies manusia yang memiliki kulit halus, sifat 

lembut, serta tulang yang lebih lemah dan struktur tubuh yang berbeda 

dengan laki-laki.5 Pernyataan ini juga didukung oleh apa yang disampaikan 

oleh Susilowati tentang karakteristik fisik perempuan, termasuk keberadaan 

vagina dan alat reproduksi seperti rahim, yang memungkinkan mereka untuk 

mengandung, melahirkan, dan menyusui.6 

Perempuan biasanya digambarkan sebagai orang yang emosional dan 

mudah terpengaruh. Mereka juga dianggap sebagai orang yang tidak stabil dan 

emosional. Persepsi ini didasarkan pada ketidakstabilan hormonal yang 

mempengaruhi emosi wanita, yang terjadi saat haidh.7 Secara filosofis, wanita 

atau perempuan dianggap sebagai makhluk humanis.8 Plato mengemukakan 

 

3 Slamet Muljana, Asal Bangsa Dan Bahasa Nusantara (Jakarta: Balai Pustaka, 1964), 
p. 36. 

4 Sarwono Sarlito W, Pengantar Psikologi Umum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), p. 123. 

5 Moenawir Chalil, Nilai Wanita (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), p. 11. 

6 Bulele, I. 

7 Eti Nurhayati, Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2012), p. 26. 

8 Anshori and Siti Rahmah Aziz, Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), p. 62. 
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bahwa dari segi biologis, perempuan memiliki tubuh yang lebih kecil dan suara 

yang lebih halus dibandingkan dengan laki-laki.9 Hal ini mengisyaratkan 

bahwa baik istilah “wanita” maupun “perempuan” sering kali terkait dengan 

citra, mitos, atau stereotip tertentu yang menetapkan bahwa perempuan 

seharusnya memiliki sifat yang lemah lembut, ramah, hangat, menarik, dan 

produktif, serta cenderung materialistis.10 Namun, perempuan juga memiliki 

kesamaan dengan pria dalam melakukan berbagai aktivitas sosial dan 

berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk 

menjalankan profesi sesuai dengan peran mereka dalam kehidupan sehari-

hari.11 

2. Perempuan Dalam Al- Qur’an 

Kedatangan Islam melalui pengutusan Nabi Muhammad saw. telah 

mengubah struktur nilai yang berlaku dalam masyarakat.12 Islam menegaskan 

bahwa perempuan memiliki status yang setara dengan pria dan diberikan hak-

hak asasi yang sebelumnya tidak diperoleh.13  

Perempuan dalam Islam dianggap sangat mulia, sehingga Allah 

menamai salah satu surah dalam al-Qur’an dengan “An-Nisaa’”, yang berarti 

wanita/perempuan.14 Surah An-Nisa diturunkan dengan maksud tertentu, di 

 

9 Megi Tindangen, Daisy S M Engka, and Patric C Wauran, ‘Peran Perempuan Dalam 
Meningkatkan Ekonomi Keluarga: Stdi Kasus Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh 
Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa’, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 20.3 (2020), 
p. 82. 

10 Nur Syamsiah, ‘Emansipasi Wanita Dan Penerapan Konsep Mitra Sejajar, Analisis 
Gender Perspektif Pendidikan Islam’ (UIN Alauddin Makassar, 2004), p. 30. 

11 Anshori and Aziz. 

12 Subaeda, ‘Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Tahlili Dalam QS. 
An-Nis :124’ (UIN Alauddin Makassar, 2019), p. 20. 

13 Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, ‘Kebebasan Perempuan Dalam Memilih 
Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi’, Mazahibuna, 2.2 (2020), 
212–29 (p. 216) <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.17817>. 

14 Alquranpedia, ‘23 Ayat Al-Quran Tentang Perempuan’, Alquranpedia.Org, 2018. 
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antaranya untuk menyoroti perlakuan tidak adil terhadap kaum wanita. Allah 

secara langsung memberi nama surat ini untuk menegaskan keagungan Islam 

dalam memuliakan wanita. Sebelum wafat, Nabi Muhammad saw. 

menyampaikan tiga pesan penting, yaitu memperkuat praktik shalat, 

melindungi kaum wanita, dan menjaga keselamatan umatnya. Al-Qur'an juga 

menguraikan tentang asal-usul manusia, termasuk peran penting perempuan, 

seperti yang disebutkan dalam QS Al-Hujurat/49: 13.  

َ
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Terjemahnya: 
“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Teliti”.15 

Ayat tersebut membicarakan tentang penciptaan manusia dan 

kemuliaan manusia yang tidak ditentukan oleh keturunan, suku, atau jenis 

kelaminnya, melainkan oleh ketakwaannya kepada Allah. Meskipun demikian, 

dalam Al-Qur'an, Allah menempatkan wanita pada kedudukan yang tinggi.16 

Laki-laki dan perempuan memiliki peran penting dalam menjalankan tugas 

mereka sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu melanjutkan keturunan manusia 

di bumi hingga waktu yang telah ditetapkan. Konsep ini telah dijelaskan dalam 

Al-Qur'an, Surah An-Nisa/4: 1. 
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15Kementrian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Qur’an Kemenag), h. 518. 

16Nasiri, Kedudukan Wanita Dalam Islam, Jurnal: Jurnal KeIslaman 2, no.2 (2021): 
h.142. 
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Terjemahnya:  
  “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan 
darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 
Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 
meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.17 

Sebagian besar ulama tafsir terdahulu, seperti Ibn Katsir, al-Qurthubi, 

al-Suyuthi, dan yang lainnya, menafsirkan “nafs wahidah” sebagai Adam, 

sementara “zawjaha” diartikan sebagai istrinya, yaitu Hawa. Mereka 

menginterpretasikan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa pasangan itu 

diciptakan dari satu jiwa (Adam), dan karena itu, mereka berpendapat bahwa 

istri Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam yang bengkok di sisi kirinya. Ada 

kemungkinan bahwa keyakinan ini berasal dari sebuah hadis, yaitu “Saling 

berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena merekadiciptakan 

dari tulang rusuk yang bengkok”. HR al-Tirmidzi.  

Ulama terdahulu cenderung mengambil pemahaman harfiah terhadap 

hadis tersebut, namun banyak ulama modern yang menginterpretasikannya 

secara metaforis, bahkan ada yang menolak keshahihannya. Sebagian orang 

berpendapat bahwa hadis tersebut menyarankan agar para lelaki bersikap 

bijaksana dalam berinteraksi dengan perempuan, karena perbedaan sifat, 

karakter, dan kecenderungan mereka yang berbeda dengan lelaki bisa 

menyebabkan perilaku yang tidak wajar jika tidak diperhatikan. Mereka 

berargumen bahwa lelaki tidak akan mampu mengubah sifat dan karakter 

bawaan perempuan, dan jika mencoba melakukannya, hasilnya akan berakibat 

fatal, seperti usaha meluruskan tulang rusuk yang bengkok.18 

 

 

17 Kementerian Agama RI. 

18 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1998), p. 298. 
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Aisyah Binti Syathi, seorang mufassir kontemporer, dia berpendapat 

bahwa dalam susunan bahasa Arab, istilah “tulang rusuk” merupakan suatu 

metafora. Pandangan ini sejalan dengan sebuah hadis Rasulullah yang 

mengatakan: “(Perlakukan) kaca-kaca itu dengan lembut.” Tentu saja, kita 

tidak mengartikan bahwa perempuan diciptakan secara harfiah dari kaca.19 

Muhammad Abduh, seorang pakar tafsir modern, memiliki pandangan yang 

berbeda dalam menginterpretasikan makna “nafs” sebagai “jenis”. Dalam 

konteks ini, ayat tersebut mengindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan 

diciptakan dari jenis yang sama.20 Pandangan ini didukung oleh beberapa ayat 

lain, termasuk QS At-Taubah/9: 128. 

َرَءُوْفٌََ مِنِيْْ َ
ْ
مُؤ
ْ
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ُ
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ُ
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ُ
ف
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ن
َ
نَْا مَْرَسُوْلٌَمِّ

ُ
ءَك
ۤ
َجَا

ْ
د
َ
ق
َ
ل

حِيْمٌََ َرَّ

Terjemahnya: 
“Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari 
kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, 
sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan 
(bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang 
mukmin”.21 

Istilah “anfus” (jamak dari “nafs”) dalam ayat tersebut jelas tidak 

mungkin diartikan sebagai “dirimu”, karena hal itu tidak masuk akal dan tidak 

sesuai dengan fakta. Terdapat 295 kali kata “nafs” di dalam al-Qur’an, namun 

tidak satupun secara eksplisit menunjukkan kepada Adam,dapat dimengerti 

bahwa Adam adalah makhluk pertama yang diciptakan, dan kemudian dari 

jenis yang sama dengan Adam, Hawa juga diciptakan.22 

 

19 Aisyah Bint Syathi, Maqal Fi Al- Insan: Dirasah Qur’aniyah (Kairo: Dar al-Ma’arif, 
1969), p. 39. 

20 Nasiri Nasiri, ‘Kedudukan Wanita Dalam Islam’, Jurnal Keislaman, 2.2 (2019), 141–
49 (p. 142). 

21 Kementerian Agama RI. 

22 Ibnu Manzur, Lisanul ‘Arab, 5th edn (Kairo: Dar al-Ma’arif), pp. 3164–3167. 
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3. Aurat Wanita Dalam Islam  

Aurat, menurut asal katanya, merujuk pada konsep malu, aib, dan 

keburukan. Istilah ini berasal dari kata “awira” yang berarti kehilangan 

perasaan, sehingga jika digunakan untuk mata, mata tersebut kehilangan 

cahayanya dan penglihatannya pun redup.23 Selain itu, “aurat” juga dapat 

berasal dari “ara” yang berarti menutup dan menyembunyikan, seperti 

menutup mata air dan menimbunnya.24 Ini menunjukkan bahwa aurat adalah 

sesuatu yang harus disembunyikan hingga tidak dapat dilihat. Dalam konteks 

hukum Islam, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutup sesuai dengan 

perintah Allah swt untuk mencegah kekecewaan dan malu. Batasan aurat 

wanita bervariasi tergantung pada siapa wanita tersebut berhadapan, seperti 

ketika berada dalam salat di hadapan Allah, seluruh tubuhnya kecuali wajah 

dan telapak tangan harus ditutup.25 Aurat wanita ketika berhadapan dengan 

mahramnya, dalam hal ini ulama memiliki perbedaan pendapat: 

a. Menurut pendapat Asy-Syafi’iyyah, aurat wanita ketika berhadapan 

dengan mahramnya adalah antara pusat tubuh dan lutut, yang sama 

dengan batasan aurat kaum laki-laki atau perempuan ketika berhadapan 

dengan perempuan. 

b. Al-Malikiyyah dan Al-Hanabilah berpandangan bahwa aurat wanita ketika 

berhadapan dengan mahram laki-laki adalah seluruh tubuhnya kecuali 

wajah, kepala, leher, telapak tangan, dan kaki.26 

 

23 Manzur. 

24 Asy-Syairazi, Al-Muhattab, 1st edn (Kairo: Mustafa al-halabi, 1974), p. 63. 

25 Ar-Ramli, Nihayah-Al-Muhtaj, 10th edn (Kairo: Mustafa al-halabi, 1974), pp. 188–
89. 

26 Ibrahim Al-Jamal, Fiqh Al-Mar’ah Al-Muslima (Kairo: Maktabah al-Qur’an, 1974), p. 
83. 
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Mahram adalah individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang 

memiliki hubungan khusus. Hubungan tersebut dapat berasal dari ikatan 

keluarga, persusuan, atau perkawinan yang diakui secara agama atau secara 

resmi oleh lembaga pemerintahan yang berwenang. Menurut Ibnu Qudamah, 

mahram adalah orang-orang yang dilarang menikah karena hubungan darah 

atau alasan tertentu dalam hukum perkawinan. Dalam konteks kebersihan 

ritual, mereka diizinkan untuk bersentuhan tanpa membatalkan wudhu, 

seperti dalam kasus dua individu yang memiliki hubungan mahram, yang 

diizinkan untuk bersalaman atau berinteraksi secara fisik lainnya. 

Mahram dalam Islam mencakup orang-orang tertentu yang memiliki 

hubungan khusus yang membuat mereka dikecualikan dari larangan-larangan 

tertentu dalam agama. Mereka termasuk suami, ayah, ayah mertua, putra, 

putra tiri, saudara, keponakan laki-laki dari saudara kandung, keponakan laki-

laki dari saudara perempuan, wanita-wanita tertentu, budak yang diberikan, 

laki-laki yang tidak lagi memiliki kebutuhan kepada wanita, anak-anak yang 

belum mencapai usia pubertas, paman dari sisi ayah, dan paman dari sisi ibu. 

Konsep mahram tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur/24: 31. 
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Terjemahnya: 

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka 
menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah 
menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) 
terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. 
Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), 
kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-
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putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki 
mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara 
perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya 
yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai 
keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti 
tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan 
kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. 
Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang 
beriman, agar kamu beruntung”.27 

Para ulama sepakat bahwa selain wajah, kedua telapak tangan, dan 

kedua telapak kaki, bagian tubuh lain dari seorang wanita dianggap sebagai 

aurat, yang seharusnya tidak boleh ditampilkan saat berinteraksi dengan laki-

laki yang bukan mahram atau orang asing.28 Hal ini sesuai dengan ketentuan 

yang disebutkan dalam Qs Al-Ahzab/33: 59. 
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Terjemahnya:  

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka 
mengulurkan jilbabnya. ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu 
agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak 
diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.29 

4. Cara Berpakaian Perempuan Dalam Islam  

Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk merancang model 

pakaian sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing, selama pakaian 

tersebut memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam ajaran agama. 

Kriteria mencakup kemampuan pakaian untuk menutupi seluruh aurat yang 

harus ditutup, ketebalan pakaian sehingga warna kulit tidak terlihat dari luar, 

dan ketidak ketatan pakaian agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh. 

 

27 Kementerian Agama RI. 

28 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Al-Qur’an Tematik (Jakarta: Kamil 
Pustaka, 2018), p. 71. 

29 Kementerian Agama RI. 
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C. Pengertian Etika  

1. Pengertian Etika  

Etika berasal dari bahasa Yunani, dengan kata tunggal “ethos” yang 

mengacu pada pola pikir, sementara dalam bentuk jamaknya, “ta etha” berarti 

adat atau kebiasaan. Secara umum, etika merujuk pada aturan yang dapat 

dijadikan pedoman oleh individu atau kelompok masyarakat.30 Abudin Nata, 

mengutip K.H. Hajar Dewantara, menggambarkan etika sebagai ilmu yang 

mempelajari baik buruknya perilaku seseorang dalam ucapan dan tindakan.31 

Burhanuddin Salam menunjukkan bahwa etika berasal dari kata Latin “ethic”, 

sementara dalam bahasa Yunani, “ethikos” merujuk pada seperangkat prinsip 

moral atau nilai.32 Hal tersebut sejalan dengan definisi K. Bertens yang 

mengartikan etika sebagai ilmu tentang apa yang bisa atau tidak bisa 

dilakukan, atau sebagai ilmu tentang adat.33 Etika merupakan landasan moral 

yang menjadi pijakan bagi individu dan masyarakat dalam berinteraksi dan 

membuat keputusan. 

Islam mengaitkan etika dengan akhlak, di mana keduanya memiliki 

fokus yang sama dalam mempertimbangkan perilaku manusia baik dan buruk. 

Perbedaannya terletak pada kriteria penilaian, di mana etika menggunakan 

akal pikiran sebagai landasan, sedangkan akhlak menggunakan ajaran agama 

(al-Quran dan al-Sunnah). Sumber etika dalam Islam, atau yang sering disebut 

sebagai etika Islam, adalah al-Quran dan Sunnah, yang menjadi standar 

penilaian terhadap kebaikan dan keburukan perilaku umat Muslim. Kedua 

 

30 Muhammad Mufid, Etika Dan Filsafat Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2009), p. 173. 

31 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), p. 8. 

32 Hardiono, ‘Sumber Etika Dalam Islam’, Jurnal Al-Aqidah, 12.2 (2020), 26–36 (p. 28). 

33 Rahmanita Ginting and others, Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring 
Sebelum Sharing (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), p. 2. 
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sumber ini juga berfungsi sebagai panduan untuk mencapai kebahagiaan, baik 

di dunia maupun di akhirat.34 Dengan menggunakan al-Quran dan Sunnah 

sebagai landasan, etika Islam memberikan panduan yang kokoh bagi umat 

Muslim dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip moral 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika selalu terkait 

erat dengan kebiasaan, norma, perilaku, dan nilai-nilai yang dipegang oleh 

individu maupun kelompok masyarakat dalam kehidupan mereka.35 

Kesimpulan ini menegaskan bahwa etika memainkan peran penting dalam 

membentuk karakter dan menjaga kualitas interaksi sosial di dalam 

masyarakat. 

2. Etika Berkomunikasi di Media Sosial  

Komunikasi adalah interaksi antara individu yang melibatkan 

pertukaran informasi, gagasan, dan simbol-simbol melalui berbagai saluran 

dengan tujuan memperjelas identitas, pesan, dan dampaknya.36 Menurut Sasa 

Djuara, komunikasi merupakan proses yang menjawab pertanyaan siapa, apa, 

dengan saluran apa, kepada siapa, dan hasilnya apa.37  

Komunikasi merupakan fondasi penting dalam interaksi manusia yang 

melibatkan penyampaian informasi dan pesan-pesan untuk menciptakan 

pemahaman dan hubungan antarindividu. Komunikasi terjadi ketika pesan 

atau informasi disampaikan kepada penerima dengan rangsangan yang 

 

34 Hardiono. 

35 Darussalam Darussalam and Neng Lutfi Maspupah, ‘Etika Berkomunikasi Perspektif 
Hadis (Dalam Kutub at-Tis’ Ah)’, Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, 4.1 (2019), p. 102. 

36 Andi Markarma, ‘Komunikasi Dakwah Efektif Dalam Perspektif Alquran’, HUNAFA: 
Jurnal Studia Islamika, 11.1 (2014), 127–151 (p. 130). 

37 Ginting and others. 
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memicu respons,38 Sementara itu, etika komunikasi tidak hanya terbatas pada 

penggunaan bahasa yang sopan, tetapi juga memperhatikan niat yang tulus 

yang tercermin dalam sikap tenang, kesabaran, dan empati selama 

berinteraksi komunikasi.39 Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, individu 

dapat memastikan bahwa komunikasi mereka tidak hanya efektif, tetapi juga 

menghargai perasaan dan perspektif lawan bicara. 

Definisi etika berkomunikasi adalah seperangkat aturan yang 

memandu seseorang dalam menyampaikan pemikiran dan perasaannya 

secara sistematis, lembut, efektif, dan efisien agar dapat diterima dengan baik 

oleh lawan bicara serta menghasilkan respons yang positif. Aristoteles dalam 

karyanya “Rhetoric” menggambarkan komunikasi sebagai “siapa yang 

mengatakan apa kepada siapa”.40 Everet M. Rogers dan Lawrence Kincaid 

melengkapi pandangan ini dengan menyatakan bahwa komunikasi adalah 

proses di mana dua orang atau lebih bertukar informasi, menciptakan 

pemahaman yang dalam di antara mereka.41  

Definisi etika berkomunikasi yang mencakup aspek sistematis, lembut, 

efektif, dan efisien merupakan landasan penting dalam memastikan 

terjalinnya interaksi yang harmonis dan penerimaan yang positif dalam proses 

komunikasi. Komunikasi dalam Islam dipandang sebagai bagian dari kodrat 

manusia. Al-Quran menegaskan keistimewaan manusia dalam komunikasi 

melalui penggunaan kata “al-bayan” (kemampuan berbicara) dalam surah Ar-

Rahman ayat 1-4. Asy-Syaukani dalam tafsir Fath al-Qodir menjelaskan bahwa 

 

38 Darussalam and Maspupah. 

39 Andy Corry, ‘Etika Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi’, Etika 
Berkomunikasi Dalam Penyampaian Aspirasi, 1 (2014), p. 17. 

40 Cangara, Komunikasi Politik; Konsep, Teori Dan Strategi (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2009), p. 19. 

41 Wiryanto, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: Grasindo, 2006), pp. 6–7. 
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“al-bayan” merujuk pada kemampuan berkomunikasi manusia, yang 

memungkinkan mereka untuk terus berkembang sesuai dengan kemampuan 

dan kebutuhan komunikasi,42 menggambarkan pentingnya komunikasi dalam 

memfasilitasi interaksi manusia dan pertumbuhan masyarakat. 

Komunikasi etika merupakan serangkaian nilai, norma, dan standar 

perilaku yang dianggap positif dalam interaksi komunikasi antara anggota 

masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki pandangan yang berbeda 

terhadap apa yang dianggap baik atau buruk dalam hal perilaku, norma, dan 

nilai. Perbedaan ini adalah hal yang wajar karena dipengaruhi oleh keragaman 

budaya masing-masing kelompok.43 Perbedaan pandangan ini 

menggambarkan kompleksitas dalam memahami dan mengimplementasikan 

etika komunikasi secara universal, karena terkait erat dengan konteks budaya 

dan nilai-nilai yang melekat pada masyarakat tersebut. 

Pendekatan yang diberikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis dapat 

membantu setiap individu menemukan pedoman etika dalam berkomunikasi, 

menjadikan kitab suci sebagai standar untuk mengevaluasi prinsip-prinsip 

komunikasi, memberikan landasan moral yang kuat dalam interaksi sehari-

hari.44  

Etika komunikasi dalam konteks Islam merujuk pada ajaran Al-Qur'an 

dan sunnah Nabi Muhammad saw., yang juga dikenal sebagai etika komunikasi 

Islami. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa ajaran Islam membawa nilai-

nilai universal yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi seluruh umat 

 

42 Saefullah, Kapita Selekta Komunikasi: Pendekatan Budaya Dan Agama (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media, 2007), p. 67. 

43 Joko Susanto, ‘Etika Komunikasi Islami’, WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 1.1 
(2016), 24 (p. 13). 

44 Ginting and others. 
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manusia. Komunikasi Islami merupakan proses penyampaian pesan atau 

informasi dari pengirim kepada penerima dengan menggunakan prinsip-

prinsip dan norma-norma komunikasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan 

sunnah Nabi Muhammad saw.45 Etika komunikasi dalam konteks Islam tidak 

hanya menjadi pedoman bagi umat Muslim, tetapi juga dapat menjadi sumber 

inspirasi bagi individu dari berbagai latar belakang untuk meningkatkan 

kualitas komunikasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. 

Teknologi digital yang meningkat dengan pesat ini, manusia dapat 

berkumunikasi dengan mudah walaupun dilokasi yang berbeda melalui 

smartphone atau smartcomputer. Proses komunikasi melalui media 

komunikasi semakin berkembang dengan kemajuan fitur-fitur yang semakin 

mutakhir,46 memungkinkan interaksi yang lebih dinamis dan beragam di 

antara pengguna. 

Media komunikasi yang saat ini digemari oleh masyarakat khususnya 

remaja perempuan adalah media sosial TikTok. Didalam aplikasi TikTok 

terdapat fitur live Streaming yang dapat digunakan sebagai ajang komunikasi. 

Karena tidak bertemu secara langsung tidak sedikit orang yang melakukan 

etika dalam komunikasi, padahal etika komunikasi dalam media sosial tidak 

kalah penting, kita tetap harus memperhatikan tutur kata, intonasi 

pengucapan, dan gaya bahasa. 

Media sosial kini sering digunakan sebagai wadah untuk berbagi cerita 

tentang aktivitas sehari-hari serta ungkapan emosi melalui teks atau gambar, 

terkadang tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika yang berlaku. Fungsi 

 

45 Susanto. 

46 Maya Sandra Rosita Dewi, ‘Komunikasi Sosial Di Era Industri 4.0 (Studi Pada Etika 
Komunikasi Remaja Perempuan Melalui Media Sosial Di Era Industri 4.0)’, Research Fair Unisri, 
4.1 (2020), p. 71. 
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media sosial tidak lagi terbatas pada pertukaran informasi, melainkan lebih 

cenderung untuk berbagi pengalaman sensasional. Jika perkembangan 

teknologi tidak diimbangi dengan kemajuan dalam berpikir, dampaknya 

adalah kemajuan teknologi tersebut akan menjadi bertentangan dengan pola 

pikir yang sehat. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kita berpikir. 

Etika yang dahulu dianggap penting di masyarakat Indonesia seolah-olah 

kehilangan relevansinya karena tekanan dari perubahan zaman. 

Keterjangkauan dan kenyamanan dalam menggunakan media sosial tanpa 

disadari telah mempercepat kemunduran norma-norma etika.47 
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Artinya:  

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
berimana kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia mengganggu 
tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir 
hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada 
Allah dan hari Akhir hendaknya ia berkata baik atau diam." (HR. 
Bukhari No: 5559).48 

Hadis tersebut mengungkapkan bahwa memperlakukan orang lain 

dengan baik, termasuk berbicara dengan kata-kata yang sopan dan menjauhi 

perkataan yang dapat menyakiti perasaan orang lain, merupakan manifestasi 

dari iman dan pengabdian kepada Allah swt.49 Di akhir uraian hadis tersebut, 

Nabi Muhammad saw. menyerukan kepada semua umat agar selalu menjaga 

 

47 Tuty Mutiah and others, ‘Etika Komunikasi Dalam Menggunakan Media Sosial’, 
Jurnal Global Komunika, 1.1 (2019), 14–24 (p. 15). 

48Shahih al-Bukhari 5559. 

49 Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi Al Dimasyqi, Asbab Wurud: Latar Belakang 
Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul, Terj. Suwarta Wijaya Dan Zafrullah Salim (Jakarta: Kalam 
Mulia, 2002), p. 311. 
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perkataan mereka dan menghindari ucapan yang buruk yang dapat menyakiti 

hati lawan bicara serta menimbulkan kerugian.50 Perilaku yang harus 

dihindari oleh seorang Muslim termasuk mencela, dan berbicara kasar, karena 

Muslim memiliki pedoman yang bisa dijadikan patokan dalam kehidupan.51 

Penjelasan tersebut menyoroti pentingnya menggunakan kata-kata yang baik. 

Oleh karena itu, segala hal yang kita katakan akan menjadi tindakan yang baik 

yang akan menciptakan kenyamanan dalam kehidupan sosial. 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 Tahun 2017 juga mengatur 

tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam 

fatwa tersebut disebutkan bahwa bermuamalah dengan sesama, baik di dalam 

kehidupan nyata maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan 

pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf), 

persaudaraan (ukhuwwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta 

mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran (al-

nahyu ‘an al-munkar).  Para ulama juga mengharamkan setiap muslim yang 

bermuamalah di media sosial untuk tidak melakukan ghibah, fitnah, namimah, 

bullying, menyebarkan hoax, menyebarkan pornografi, kemaksiatan dan 

segala hal yang terlarang secara syariat.52 

D. Media Sosial  

1. Pengertian Media Sosial 

Perkembangan zaman dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh 

internet. Kehadiran internet telah mendorong kemajuan teknologi 

 

50 Darussalam and Maspupah. 

51 Muhammad Ali Al-Hisyam, Jati Diri Muslim (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), p. 
199. 

52 Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 
Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial (Indonesia, 2017). 



39 
 

komunikasi.53 Fenomena ini menciptakan beragam media, termasuk media 

sosial, sebuah platform internet di mana interaksi sosial terjadi dalam konteks 

ruang dan waktu yang berbeda-beda bagi pengguna. Menurut Van Dijk, media 

sosial adalah platform yang memberikan penekanan pada kehadiran 

pengguna, memfasilitasi aktivitas dan kerja sama mereka, sehingga dapat 

dianggap sebagai sarana online yang memperkuat koneksi antar pengguna.54 

Doni menjelaskan bahwa media sosial adalah media daring yang memfasilitasi 

interaksi antara individu melalui teknologi berbasis situs web, dan memiliki 

kemampuan untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Media sosial yang sedang populer saat ini meliputi TikTok, Youtube, 

WhatsApp, dan platform lainnya.55 Media sosial memiliki dampak signifikan 

dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang ekonomi dan akses 

informasi. Menurut Wahyuni, media sosial adalah salah satu jenis media daring 

yang memiliki basis pengguna yang luas dan tersebar di berbagai belahan 

dunia dan sering digunakan sebagai platform untuk berbagi informasi dan 

media sosial juga dimanfaatkan sebagai alat pemasaran oleh para penjual.56 

2. Pemasaran Produk di Media Sosial  

Kemajuan teknologi yang terus berkembang telah memberikan 

kemudahan dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah pemasaran. 

Pemasaran telah mengalami transformasi signifikan di Indonesia, terutama 

 

53 Novia Wijaya and Lusia Savitri Setyo Utami, ‘Pengaruh Penyampaian Informasi Pada 
Aplikasi TikTok Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z’, Prologia, 5.2 (2021), 267–76 (p. 
268). 

54 Dinda Puspitasari, ‘Pengaruh Terapan Video Beauty Vlogger Di Youtube Terhadap 
Perilaku Imitasi Mahasiswi Dalam Merias Wajah: Studi Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 
Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2023’ (Universitas Muhammadiyah Malang, 
2018), pp. 1–8. 

55 Fahlepi Roma Doni, ‘Perilaku Penggunaan Smartphone Pada Kalangan Remaja’, 
Journal Speed Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi, 9.2 (2017), 16–23 (p. 230). 

56 Puspitasari. 
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dengan berkembangnya e-commerce dan transaksi digital, yang mengubah 

pola budaya belanja dari interaksi langsung menjadi secara daring.57 

Pemasaran digital adalah upaya pemasaran yang menggunakan strategi 

promosi melalui internet, memungkinkan interaksi yang lebih mudah antara 

pelaku bisnis dan konsumen. Pemasaran digital juga memfasilitasi 

pemantauan pelaku bisnis terhadap kebutuhan calon konsumen serta 

memungkinkan penyediaan informasi produk yang diperlukan dengan mudah, 

karena konsumen dapat mengakses informasi produk tersebut secara daring. 

Media sosial memiliki peran sebagai wadah untuk berinteraksi sosial 

serta berbagai kegiatan lainnya, termasuk mempromosikan produk. Media 

sosial juga menjadi alat yang mendukung penjual dalam memasarkan 

produknya tidak hanya secara lokal atau nasional, tetapi juga di tingkat 

internasional.58 

Sebagai platform media sosial, TikTok telah menjadi alat untuk 

memfasilitasi komunikasi antara masyarakat di era informasi saat ini dan juga 

sebagai sumber hiburan. Dengan popularitasnya yang meluas di Indonesia, 

TikTok telah menjadi salah satu platform media sosial utama yang digunakan 

oleh masyarakat, termasuk para influencer. Semakin banyak orang menyadari 

bahwa TikTok tidak hanya merupakan sarana untuk berkomunikasi, tetapi 

juga dapat dijadikan alat pemasaran online untuk mengambil keuntungan dari 

peluang yang tersedia.59 

 

57 Alin Opreana and Simona Vinerean, ‘A New Development in Online Marketing: 
Introducing Digital Inbound Marketing’, Expert Journal of Marketing, 3.1 (2015), p. 31. 

58 Widayati Augustinah Fendianty, ‘Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Promosi 
Makanan Ringan Kripik Singkong Di Kabupaten Sampang’, Journal of Chemical Information and 
Modeling, 53.9 (2013), 1689–1699. 

59 Yusuf Satria, ‘Pemanfaatan Media Sosial Facebook Dalam Aktivitas Berbelanja 
Online DI Kalangan Diecaster Surabaya’ (Universitas Airlangga, 2019), p. 1. 
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3. Aplikasi TikTok 

TikTok merupakan salah satu aplikasi yang sangat digemari dan 

memiliki popularitas yang luas di berbagai belahan dunia.60 Ini merupakan 

bentuk media massa yang menyediakan video pendek dengan tujuan untuk 

menginspirasi kreativitas dan memberikan kegembiraan kepada 

penggunanya.61 Setelah diluncurkan sebagai TikTok secara global pada bulan 

September 2017,62 aplikasi ini segera mendapat sorotan yang besar. Pada 

tanggal 23 Januari 2018, TikTok mencapai peringkat teratas dalam unduhan 

aplikasi gratis di Toko Aplikasi di Thailand dan beberapa negara lainnya.63 Di 

Indonesia, pada tahun 2018, aplikasi ini diakui sebagai aplikasi terbaik di 

Google Play Store. 

TikTok adalah aplikasi hiburan yang memungkinkan pengguna untuk 

menikmati berbagai konten kreatif dan menghibur. Banyak pengguna dan 

kreator konten yang telah mendapatkan popularitas melalui unggahan 

mereka. Selain sebagai sarana hiburan dan ekspresi kreatif, TikTok juga 

digunakan untuk tujuan pemasaran individual, seperti mempromosikan 

produk usaha atau konten lainnya.64 TikTok merupakan platform media sosial 

yang fokus pada konten audio visual yang terdiri dari video-video yang dibuat 

 

60 Dwi Putri Robiatul Adawiyah, ‘Pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap 
Kepercayaan Diri Remaja Di Kabupaten Sampang’, Jurnal Komunikasi, 14.2 (2020), 135–148 (p. 
136). 

61 Wijaya and Utami. 

62 Ana Faguy, ‘TikTok Launches Music Streaming Platform In Brazil, Indonesia’, 
Forbes.Com, 2023. 

63 Ryt9.com, ‘Tik Tok, Global Short Video Community Launched in Thailand with the 
Latest AI Feature, GAGA Dance Machine The Very First Short Video App with a New Function 
Based on AI Technology’, Ryt9.Com. 

64 Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, ‘Praktik Live Streaming Tiktok Mandi 24 Jam 
Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzariah’ (Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim, 2023), p. 3. 
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oleh pengguna atau orang lain, menyajikan hiburan dengan fitur-fitur menarik 

seperti musik terbaru, filter wajah unik yang dapat membuat wajah menjadi 

lebih mulus atau memberikan efek lucu dan lain sebagainya.65  

Aplikasi TikTok memiliki potensi untuk menciptakan ketergantungan 

pada pengguna karena video yang diproduksi menggunakan musik-musik 

populer saat ini.66 Selain itu, TikTok memfasilitasi pengguna untuk dengan 

mudah membagikan video pendek yang menarik kepada teman dan khalayak 

secara daring, menarik perhatian banyak orang saat menontonnya. 

Mendorong pemikiran kreatif tersebut merupakan salah satu tanda positif dari 

perubahan dalam media sosial. TikTok menjadi tolak ukur baru dalam 

kreativitas bagi para pembuat konten di berbagai belahan dunia, terutama di 

Indonesia.67 TikTok menawarkan beragam fitur yang bertujuan untuk menarik 

pengguna, termasuk:68 

a. Fitur Filter  

Salah satu fitur yang paling populer di TikTok adalah kemampuannya 

untuk memodifikasi warna kulit, menyesuaikan tone gambar, dan 

meningkatkan penampilan wajah pengguna. Selain itu, pengguna juga dapat 

memanfaatkan filter pada video untuk mengubah keseluruhan tone warna. 

Fitur ini memberikan pengguna fleksibilitas untuk menyesuaikan tone dan 

nuansa sesuai dengan konten video yang mereka buat. 

 

65 Dian Novita Sari Chandra Kusuma and Roswita Oktavianti, ‘Penggunaan Aplikasi 
Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri (Studi Kasus Aplikasi 
Tiktok)’, Koneksi, 4.2 (2020), 372–79 (p. 1). 

66 Meri Zaputri, ‘Dampak Kecanduan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Belajar 
Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling IAIN Batusangkar’ (IAIN Batusangkar, 2021), p. 2. 

67 Ida Bagus Reza Adi Dharma, ‘Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi 
Tik Tok Berkonten Pornografi’ (Universitas Sriwijaya, 2019), p. 16. 

68 Inggih Pangestu, ‘Mengenal Apa Itu Tiktok, Sejarah Dan Beberapa Fitur-Fiturnya’, 
Idmetafora.Com, 2022. 
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b. Filter Backsound Musik 

Fitur kunci di dalam TikTok adalah kemampuan untuk memasukkan 

musik ke dalam video. Fitur ini menyediakan berbagai pilihan musik dari 

beragam genre, termasuk dangdut, remix DJ, dan pop, untuk digunakan 

sebagai latar belakang video. Pengguna bebas memanfaatkan fitur ini karena 

semua musik yang tersedia telah mendapatkan izin dari pemiliknya.69 

c. Fitur Stich Video 

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk merespons video dari 

pengguna lain, yang dikenal sebagai kolaborasi antar pengguna melalui 

pembuatan video.70 Umumnya, stich video digunakan untuk memberikan 

reaksi atau komentar terhadap video pengguna lain.71 

d. Fitur Voice Effect 

Pengguna memiliki kemampuan untuk mengubah suara mereka dalam 

video menggunakan fitur voice changer ini, dengan berbagai efek suara yang 

berbeda. Fitur ini sangat menghibur bagi para penggunanya.72 

e. Fitur Live Streaming 

TikTok juga menawarkan fitur live yang dapat dimanfaatkan oleh 

pengguna. Fitur live di TikTok sering disebut sebagai live streaming.73 Fitur ini 

memungkinkan konten kreator umelakukan siaran langsung untuk 

berinteraksi dengan pengikut mereka, dan juga untuk memasarkan produk 

atau layanan mereka kepada pengguna lain yang menonton siaran langsung 

 

69 Bambang Winarso, ‘Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya’, Dailysocial.Id, 
2021. 

70 Febriansyah. 

71 Shintia Savitri, ‘11 Fitur TikTok Yang Wajib Diketahui, TikTokers Harus Coba!’, 
Rukita.Co. 

72 Febriansyah. 

73 Winarso. 
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tersebu.74 

4. Pengertian Live Streaming di Aplikasi TikTok 

Live streaming merupakan teknologi di mana konten dapat 

dipublikasikan dan dipantau secara langsung oleh pengguna tanpa perlu 

menunggu proses unduhan selesai.75 Live streaming menyajikan tayangan 

langsung yang dapat diakses oleh banyak orang secara bersamaan melalui 

media komunikasi atau jaringan data saat peristiwa tengah berlangsung. Fitur 

live streaming memudahkan interaksi dan komunikasi karena memungkinkan 

pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi, bahkan berdiskusi secara real-

time dengan host dan penonton lainnya.76 menciptakan pengalaman yang 

lebih interaktif dan terlibat secara langsung dalam konten yang disampaikan. 

Live streaming di TikTok adalah fitur siaran langsung yang mengizinkan 

pengguna untuk berinteraksi langsung dengan pengikut mereka. Sebelumnya, 

pengikut hanya dapat memberi like dan komentar pada video yang dibuat oleh 

pembuat konten, tetapi sekarang mereka dapat berpartisipasi langsung 

melalui fitur TikTok live, menciptakan interaksi yang lebih langsung.  

Fitur live streaming di TikTok memberikan kesempatan bagi pengguna 

berbakat untuk melakukan siaran langsung melalui akun mereka sendiri. 

Terutama populer di kalangan remaja, fitur ini memfasilitasi komunikasi serta 

memungkinkan mereka untuk membagikan kegiatan atau aktivitas secara 

langsung, termasuk kegiatan pemasaran bagi para penjual.77 Fitur live 

streaming di TikTok telah menjadi alat yang penting bagi para pengguna untuk 

 

74 Febriansyah. 

75 Winarso. 

76 Anisa Sri Febriani, ‘Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live 
Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas’ (Universitas Pasundan, 2017), p. 50. 

77 Lidya Agustina, ‘Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media 
Sosial’, Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi, 1.1 (2018), 17–23. 
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tidak hanya berkomunikasi secara real-time, tetapi juga untuk membangun 

koneksi yang lebih erat dengan pengikut mereka. Fitur live streaming di TikTok 

memungkinkan pengguna untuk lebih memperluas jangkauan audiens mereka 

dan memperoleh pengikut yang lebih banyak melalui interaksi langsung yang 

lebih personal.
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BAB III 

HUKUM ISLAM DAN ULAMA MAZHAB 

A. Hukum Islam  

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam secara khusus tidak disebutkan dalam Al-Qur’an, tetap 

merujuk pada konsep hukum yang disebutkan dalam berbagai ayat,1 meskipun 

istilah “hukum Islam” tidak secara langsung digunakan.2 Untuk memahami 

makna hukum Islam, penting untuk memahami konsep hukum secara umum, 

meskipun definisinya tidak selalu jelas dan tetap dalam perkembangan. 

Menurut Muhammad Muslehuddin, definisi hukum mencakup 

seperangkat aturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas sebagai 

mengikat bagi anggotanya atau subjeknya, baik berasal dari undang-undang 

formal maupun dari kebiasaan,3 dan ketika istilah ini dihubungkan dengan 

Islam, mengacu pada peraturan yang berlandaskan wahyu Allah dan Sunnah 

Rasul tentang perilaku manusia mukallaf yang berlaku dan mengikat bagi 

semua umat Islam,4 yang bertujuan untuk mengatur kehidupan individu dan 

masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

Islam menyediakan panduan menyeluruh untuk kehidupan di dunia 

dan di akhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Implementasi Al-

Qur'an dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari menjadi mungkin jika umat 

Islam memiliki kesadaran untuk mematuhi segala perintah dan menjauhi 

 

1 Faidullah Al-Maqdisi, Fath Al-Rahmān (Beirut: Mathba’ah Ahliyah), p. 112. 

2 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikirian Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa 
Raya, 1990), p. 18. 

3 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islam Ic Law and the Orientalists (Lahore: 
Islamic Publications Ltd., 1980), p. 3. 

4 Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Ismail Muhammad 
Syah and Zaini Dahlan, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), pp. 17–18. 
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larangan yang dijelaskan di dalamnya.5 Islam dapat dikategorikan dalam tiga 

konfigurasi yang saling terkait: aqidah (keyakinan), ibadah (pengabdian), dan 

muamalah (hubungan sosial). Manusia diharapkan melaksanakan ketiga aspek 

ini untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan bermakna.6 Rasulullah saw 

diutus untuk merubah secara menyeluruh dan universal keadaan manusia 

yang penuh dengan ketidakadilan pada masanya.7 Al-Qur'an dan Hadis 

memainkan peran kunci dalam membentuk identitas keilmuan dan 

peradaban, dengan interpretasi Al-Qur'an sebagai mekanisme budaya untuk 

menghasilkan pengetahuan.8 Hal ini menjadi perhatian umum dalam Islam 

untuk merancang pola perilaku yang lebih baik bagi umat Muslim.9 

2. Sumber Hukum Islam  

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw., dianggap oleh umat Islam sebagai pedoman utama untuk 

kehidupan spiritual dan hukum. Selain sebagai sumber prinsip-prinsip agama 

Islam, Al-Qur’an juga dianggap sebagai fondasi primer dalam pembentukan 

 

5 Rian Hidayat dan Rahmatiah HL, ‘Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum 
Nasional Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung’, Shautuna: Jurnal 
Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 3.2 (2022), p. 318 
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23605>. 

6 Abdi Wijaya, ‘Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Telaah UU N0. 3/2006 
Dan UU N0. 50/2009)’, Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 7.1 (2018), p. 
129 <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5318>. 

7 Abdul Syatar, ‘Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam’, 
DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum, 16.1 (2018), p. 119 
<https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>. 

8 Zulhas’ari Mustafa, ‘Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat 
Kemanusiaan’, Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, 2.1 (2020), p. 39 
<https://doi.org/https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/issue/view/1222>. 

9 Adriana Mustafa dan Arwini Bahram, ‘Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan 
Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan 
Hukum Adat’, Mazahibuna, 2.2 (2020), 241–54 <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>. 
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hukum syariah. Meskipun telah terjadi interpretasi beragam terhadap Al-

Qur’an sepanjang sejarah Islam, umat Muslim percaya bahwa Al-Qur’an adalah 

ucapan langsung Allah yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi 

Muhammad selama periode 22 tahun, dimulai pada usia 40 tahun Nabi hingga 

kematiannya pada tahun 632 H. Al-Qur’an dihargai sebagai mukjizat terbesar 

Nabi Muhammad dan tanda kebenaran kenabian,10  

Penutup dari serangkaian wahyu ilahi yang dimulai sejak zaman Nabi 

Adam dan berakhir pada masa Nabi Muhammad, Al-Qur’an diakui sebagai 

wahyu terakhir yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia. Istilah 

Qur’an disebutkan sebanyak 70 kali di dalam teks Al-Qur'an sendiri.11 

Penyebutan kata Al-Qur’an sebanyak 70 kali di dalam teks Al-Qur’an sendiri 

menunjukkan pentingnya kitab suci ini dalam ajaran Islam serta sebagai 

panduan utama bagi umat manusia. 

b. Al- Hadis (As-Sunna) 

Hadis juga dikenal sebagai Sunnah, merupakan kumpulan pernyataan, 

pengalaman, pengakuan, dan peristiwa yang terjadi selama kehidupan Nabi 

Muhammad saw. dari masa beliau hingga wafatnya. Sebagai sumber kedua 

dalam ajaran Islam setelah Al-Qur’an, hadis dianggap sebagai otoritas 

keagamaan, dan digunakan sebagai dasar hukum agama oleh umat Islam pada 

masa Nabi Muhammad saw., yang dikenal sebagai sahabat dan pengikutnya, 

yang menerapkan isinya dengan sungguh-sungguh, patuh, dan tulus. al-Qur’an 

sebagai sumber otoritatif dalam agama Islam, juga mengakui keberadaan hadis 

sebagai sumber yang sebanding, karena keduanya diyakini berasal dari wahyu 

Allah swt. Dalam perspektif ini, hadis dianggap sebagai sumber yang penting 

 

10 Warkum Sumitri, Hukum Islam (Malang: Setara Press, 2016), p. 43. 

11 Mardani, Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 15. 
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setelah Al-Qur’an. Sementara Al-Qur’an cenderung menyajikan prinsip-prinsip 

umum dan garis besar, hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan yang 

lebih rinci dan interpretasi yang lebih mendalam terhadap ajaran tersebut. 

Hadis juga berperan dalam melengkapi hukum sesuai dengan semangat Al-

Qur’an.  

Praktek keagamaan, umat Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. 

menunjukkan penghargaan yang besar terhadap hadis, baik melalui penuturan 

secara lisan, hafalan, maupun penulisan yang kemudian menjadi naskah 

tertulis yang kita miliki saat ini.12 Pentingnya hadis dalam memberikan 

penjelasan dan interpretasi lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam Al-Qur'an menjadikannya sebuah sumber yang tidak 

terpisahkan dalam praktik keagamaan umat Islam. 

c. Ijtihad 

Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang bersifat 

universal dan berlaku untuk semua umat manusia, di semua zaman dan 

tempat. Untuk menjelaskan pesan dari Al-Quran, diperlukan Sunnah Nabi. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat dan kemajuan dalam ilmu 

dan teknologi, muncul masalah-masalah baru yang tidak secara jelas diatur 

dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti bayi tabung, kloning, transplantasi organ, 

dan lain-lain. Manusia diberikan tugas untuk menggunakan akalnya dalam 

memecahkan masalah-masalah tersebut dan menetapkan hukum melalui 

proses ijtihad.13 Ijtihad secara etimologi merupakan upaya sungguh-sungguh 

untuk menggunakan segenap kemampuan guna memperoleh pemahaman 

atau penyelesaian suatu masalah. Ini merujuk pada usaha seorang 

 

12 Erfan Soebahar, Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunah (Bogor: Prenada Media, 2003). 

13 Sumitri. 
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cendekiawan (ulama) yang memenuhi persyaratan tertentu untuk 

menggunakan akal secara maksimal dalam menetapkan hukum terkait 

berbagai permasalahan yang timbul saat ini dan tidak secara detail diatur 

dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. I 

jtihad dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang berarti tidak 

lagi dimungkinkan untuk langsung meminta pandangannya tentang hukum 

atau peribadatan tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa ada aspek-aspek 

ibadah yang tidak dapat disubjekkan pada ijtihad.14 

d. Qiyas 

Secara etimologis, qiyas adalah bentuk verbal dari kata qasa-yaqisu 

yang berarti pengukuran atau pemahaman tentang ukuran sesuatu. Menurut 

penjelasan Amir Syarifudin, qiyas bermakna qadara yang mengacu pada 

tindakan mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang serupa. 

Sebagai contoh, “Seseorang menggunakan qiyas untuk membandingkan 

ukuran baju dengan lengan tangannya,” yang berarti membandingkan dua hal 

untuk mengetahui dimensi yang berbeda.  

Secara linguistik, qiyas juga berarti “penyamakan”, yang dalam konteks 

jelasannya merujuk pada kesamaan antara sesuatu yang tidak memiliki hukum 

yang ditetapkan dengan sesuatu yang memiliki hukum yang telah ditetapkan 

berdasarkan kesamaan prinsip atau manfaat yang diperhatikan oleh syariah.  

Qiyas menduduki posisi setelah al-Qur’an, hadis, dan ijma dalam 

hierarki sumber hukum Islam. Mayoritas cendekiawan ushul fiqh sepakat 

bahwa qiyas dapat digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum 

Islam dan sebagai bukti hukum Islam yang bersifat praktis. Sebagai contoh, 

“Seseorang menggunakan qiyas untuk menyamakan penggunaan ekstasi 

 

14 Nina Aminah, Studi Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), p. 40. 
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dengan konsumsi minuman keras,” yang berarti menyamakan antara 

penggunaan ekstasi dengan konsumsi minuman keras.15 Dalam kasus ini, satu 

kasus telah memiliki hukum yang ditetapkan berdasarkan nash, sementara 

hukum untuk kasus lainnya belum diketahui dengan pasti. 

Imam Al-Ghazali dalam al-Mustasfa mendefinisikan qiyas: 
منََ جامعَبينهماَ بأمرَ نفيهَعنهماَ اوَ َإثباتَحكمَلهماَ ي

حملَمعلومَعلىَمعلومَف 
نفيهَعنهماَ  إثباتَحكمَاوَ

Artinya: 

“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang 
diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau 
meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama 
antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.” 

DR. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qiyas: 
:َوهوَ َمنَالشافعي المحققيْ  َواختارهَجمهورَ ي

الباقالب  للقاىضَ االول:َ التعريفَ
َ ي
منََََحملَمعلومَعلىَمعلومَف  جامعَبينهماَ بأمرَ نفيهَعنهماَ أوَ إثباتَحكمَلهماَ

صفة  حكمَاوَ

Artinya: 

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash 
dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan 
kesatuan ‘‘Illat antara keduanya”. 

Meskipun para ulama ushul fiqh, mungkin memiliki varian definisi, 

sejalan dalam pendapat bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas 

bukanlah menciptakan hukum baru, melainkan hanya mengklarifikasi dan 

menafsirkan hukum dalam situasi yang belum terdefinisi.16 Pendapat para 

ulama ushul fiqh tentang metode qiyas menekankan bahwa tujuan utamanya 

adalah untuk memberikan penjelasan terhadap hukum dalam situasi yang 

belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam. 

 

15 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), p. 14. 

16 Maimun Abdurrahman Amin, ‘Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam’, Syariah: Journal 
of Islamic Law, 4.2 (2022), p. 6. 



52 
 

3. Hukum Islam Dalam Konteks Normatif  

Norma hukum Islam merujuk pada seperangkat peraturan yang harus 

diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam.17 Ini merupakan ekspresi dari 

ketaatan terhadap Allah dan ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan-

Nya. Agama Islam mengatur aturan-aturan manusia, baik dari segi pengalaman 

batiniah maupun perilaku luar, termasuk hubungan antara manusia dan 

Tuhannya atau penciptanya, serta hubungan antar manusia dalam konteks 

sosial. 

Para pemerhati agama Islam pada masa lampau mengajukan empat 

prinsip hukum Islam yang masih dijadikan panduan dalam sistem hukum 

Islam hingga saat ini. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan bagi umat Islam dalam 

menangani masalah perdata, pidana, dan bidang lainnya yang berkaitan 

dengan interaksi manusia. Keempat prinsip tersebut adalah Al-Qur’an, Al-

Hadis, Ijma’, dan Qiyas. 

Pertama, Al-Qur’an, seperti yang diuraikan dalam berbagai teks Arab, 

adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang memiliki 

kekuatan untuk menyelesaikan masalah bahkan dengan hanya satu ayat dari 

Al-Qur’an.18  

Al-Qur’an bertujuan untuk memberikan petunjuk dan solusi atas 

masalah yang dihadapi manusia di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan 

datang. Berkat sifatnya yang mukjizat, Al-Qur’an selalu memberikan jawaban 

yang solutif terhadap setiap permasalahan manusia, dan kesempurnaan Al-

Qur’an akan tetap terjaga tanpa batas waktu. Allah, sebagai bukti 

keunggulannya, secara berulang-ulang menyebutkan Al-Qur'an dalam 

 

17 Misbahul Munir, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), p. 12. 

18 Muhammad Ibn Alawỉ , Al-Qowȃidul Asȃsiyah Fỉ Ulủmil Qur’ȃn (Mekkah), p. 9. 
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berbagai surah di dalamnya., termasuk dalam QS An-Nisa/4:105. 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu 
(Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di 
antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. 
Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) 
karena (membela) para pengkhianat”.19 

Kedua: Al-Hadis. Dalam bahasa Arab, hadis merupakan kontra dari 

Qodim, tetapi dalam terminologi Islam, hadis mengacu pada segala sesuatu 

yang berasal dari Nabi Muhammad, termasuk perkataan, tindakan, pengakuan, 

atau hal lain yang diceritakan oleh para sahabat Nabi atau generasi setelahnya 

(tabi’in). Beberapa kalangan juga menggunakan istilah sunnah sebagai 

padanan dari hadis. Saat ini, hadis menduduki posisi kedua dalam hierarki 

sebagai sumber hukum Islam, bersanding dengan Al-Qur’an yang berperan 

sebagai penafsir atau penjelas isi Al-Qur’an. 

Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan 

semua perintah Allah kepada umatnya melalui berbagai cara, termasuk 

melalui hadis, dengan maksud untuk memberi petunjuk kepada manusia 

sebagai umatnya. Manusia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan terhadap masalah hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, kehadiran 

rasul dalam agama Islam diharapkan dapat menjadi pijakan bagi umat Islam 

dalam menghadapi masalah, baik itu perdata maupun pidana. Dengan 

demikian, hadis dibentuk dengan maksud untuk memberikan penjelasan dan 

tafsiran atas Al-Qur’an yang kadang kala memiliki redaksi umum dan sulit 

dimengerti. Ibn Qoyyim mengemukakan bahwa Allah mengutus rasul dan 

 

19 Kementerian Agama RI. 
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mewahyukan Al-Qur’an untuk menegakkan keadilan di dunia. Apabila 

keadilan sudah terjaga dengan jelas dan proporsional, serta berjalan sesuai 

dengan prinsipnya, maka syariah Islam dianggap telah terlaksana.20 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa hadis memiliki peran penting dalam 

memberikan konteks dan pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Al-

Qur’an yang mungkin terasa umum atau sulit dimengerti bagi beberapa orang. 

Ketiga: Ijma’. Ini merujuk pada kesepakatan para ulama ahli dalam 

menetapkan hukum baru yang muncul. Beberapa kalangan elit sering 

menyebutnya sebagai konsensus. Definisi lainnya merujuk pada kesepakatan 

para cendekiawan hukum setelah meninggalnya Nabi Muhammad.21 

Definisi ini mengonfirmasi keabsahan metode yang dilakukan oleh para 

ulama pada masa lalu. Ini sebagai tanggapan terhadap masalah kontemporer 

yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam al-Qur'an dan hadis, karena 

kompleksitas masalah hidup manusia yang terus berubah membutuhkan 

metode pengambilan keputusan yang kokoh, yang dapat mewakili dan 

melengkapi hukum yang ada dalam kedua sumber hukum tersebut. Ijma’ 

adalah pendekatan dalam menarik kesimpulan hukum yang terkait dengan 

kehidupan umat Islam.22 

Keempat: Qiyas. Qiyas melibatkan menarik kesimpulan dari suatu kasus 

yang serupa dengan kasus yang telah ada hukumnya, berdasarkan kemiripan 

dalam alasan hukum. Para ulama menganggap bahwa qiyas merupakan dasar 

hukum dalam Islam yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia 

dan syariah. Sebagian besar ulama meyakini bahwa qiyas memiliki otoritas 

 

20 M Mohsi, ‘Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam’, ASASI: Journal of Islamic 
Family Law, 1.1 (2020), p. 33. 

21 Zaka riya Yahya , Syarhu Ghȃyatul Wusủl (Indonesia: Da ru Ihyail Kutu b Al-Aro biyah), 
p. 107. 

22 Mohsi. 
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dalam menetapkan hukum praktis bagi manusia. Dalam hierarki hukum Islam, 

qiyas ditempatkan pada urutan keempat setelah ijma’. Qiyas digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang tidak memiliki hukum yang jelas dalam nash atau 

dalam ijma’. Al-Qur'an mengkonfirmasi bahwa qiyas adalah bagian yang sah 

dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam QS An-Nisa/4: 59. 
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Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara 
kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah 
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman 
kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan 
lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.23 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan umat Islam 

untuk menyamakan kasus yang tidak memiliki nash dengan kasus yang 

memiliki nash jika terjadi perselisihan dan tidak ada ketetapan hukum yang 

jelas. Namun, penyamaan tersebut harus dilakukan dengan syarat bahwa 

terdapat kesamaan dalam alasan atau dasarnya. Hukum Islam normatif adalah 

pendekatan yang berpusat pada literatur-literatur yang telah diakui dan 

disetujui oleh para ulama terdahulu, yaitu al-Qur’an, al-hadis, ijma’, dan qiyas. 

Keempat komponen ini telah dirumuskan dan diabadikan dalam karya-karya 

Turats oleh ulama-ulama sebelumnya. Literatur Arab menunjukkan bahwa 

meskipun kasus hukum terus berkembang, produk hukum yang telah ada 

selama berabad-abad tetap menjadi rujukan utama oleh para ulama modern. 

Karya-karya tersebut menjadi pijakan dalam menghadapi berbagai kasus 

kehidupan manusia, bukan hanya karena bentuk lafalnya, tetapi juga karena 

 

23 Kementerian Agama RI. 
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semangat yang terkandung di dalamnya. Semangat ini tetap relevan dari masa 

ke masa, tidak terikat oleh situasi dan waktu. Dalam memahami teks-teks 

hukum tersebut, diperlukan berbagai potensi dan pemahaman tentang bahasa 

yang kompleks. Oleh karena itu, pengetahuan tentang linguistik sangat penting 

sebagai dasar untuk menghindari fanatisme dan memfasilitasi pemikiran yang 

lebih luas.  

B. Hukum Islam Dalam Konteks Fikih 

1. Pengertian Fikih  

Dalam agama Islam, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur 

segala aktivitas manusia, baik verbal maupun perilaku. Kadang-kadang 

aturan-aturan tersebut diungkapkan dengan jelas dan tegas, namun terkadang 

hanya dinyatakan melalui bukti-bukti dan prinsip-prinsip umum. Aturan-

aturan ini bertujuan untuk membimbing umat Islam dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam yang diambil dari Al-Qur'an 

dan Sunnah Nabi Muhammad.  

Adanya atura tersebut, umat Islam diharapkan dapat hidup sesuai 

dengan nilai yang dikehendaki oleh Allah swt. Semua aturan syariat Islam 

diatur dalam studi fikih. Fikih adalah cabang ilmu yang memiliki sifat ilmiah 

dan logis, dengan objek dan prinsip-prinsip tertentu. Fikih berbeda dengan 

tasawuf yang lebih berkaitan dengan spiritualitas yang lebih menekankan 

aspek keindahan. Fikih adalah cabang ilmu yang bisa dipelajari, didasarkan 

pada prinsip-prinsip yang dapat dijelaskan dan diuji secara ilmiah.24 Fiqh فقه 

secara harfiah berarti pemahaman yang tepat atau benar tentang sesuatu. 

Hadis yang disebutkan menggunakan kata "fiqih" sesuai dengan maknanya 

 

24 Moh. Alaikal Faz, ‘Pengaruh Pembelajaran Kitab Safinatun Naja Terhadap 
Peningkatan Hasil Belajar Fikih Kelas V DI MI NU TBS Kudus Tahun Pelajaran 2018/2019’ 
(IAIN Kudus, 2019), p. 11. 



57 
 

dalam bahasa Arab. Hadis tersebut menyatakan, “Barangsiapa yang Allah 

kehendaki kebaikan baginya, Allah akan memberinya pemahaman yang benar 

tentang agama. Aku hanya membagikan, sedangkan Allah yang memberi. Dan 

umat ini akan selalu berada di atas petunjuk Allah, mereka tidak akan celaka 

karena tindakan orang-orang yang menyimpang dari petunjuk mereka sampai 

datangnya keputusan Allah.”25  

Fikih berasal dari akar kata  َيفق هَ َفقِه  faqiha - yafqahu, yang mengandung 

arti "memahami".   فقُه faquha (dengan qaf berharakat dhammah) menunjukkan 

sifat alamiah dari pemahaman ini. Sedangkan   ه  faqaha (dengan fathah) فققققققق 

merujuk pada pemahaman yang lebih awal dari yang lain.26 

Secara terminologi, fikih didefinisikan sebagaiَ بأدلتهاََالعمل ةَالشررررررر  ةََبالأحكامََمعرفة َ

 yang berarti "pengetahuan tentang hukum-hukum syariat praktis ,الرررترررف ررررررررررررررررر رررلررر رررررررة

berdasarkan dalil-dalil secara rinci". معرفة mengandung konsep pengetahuan 

yang terdiri dari pengetahuan pasti dan dugaan. Beberapa hukum syariat 

diketahui secara pasti melalui dalil-dalil yang kuat, sementara yang lainnya 

diketahui melalui dugaan. Perbedaan pendapat di antara para ulama seringkali 

berkaitan dengan masalah dugaan atau ijtihad, karena jika sesuatu diketahui 

dengan pasti, tidak akan ada perbedaan pendapat mengenainya.27 Fikih, 

sebagai disiplin ilmu yang menafsirkan ajaran agama oleh para ulama, 

tentunya mengambil sumber dari berbagai landasan hukum. Para Ulama telah 

sepakat bahwa di antara sumber-sumber hukum fikih termasuk al-Qur’an, as-

Sunnah, ijma’ (konsensus), dan qiyas (analogi).  

 

25 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari (Solo: Insan Kamil, 
2010), p. 450. 

26 Ibnu Hajar Al-’Asqalani, Fath Al-Bārī Fi Sharh Al-Bukhari (Mesir, 842). 

27 Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, Syarḥ Al-Uṣūl Min ‘Ilm Al-Uṣūl (al-Qusṭanṭỉ nỉ yah: 
Maṭbaʻat al-Jawa ʼib, 1434), pp. 25–26. 



58 
 

Ulama juga menambahkan istihsan (penilaian kepentingan), istidlal 

(deduksi), urf (tradisi), dan istishab (asas keberlangsungan).28 Hasil dari 

ijtihad para ulama ini tersaji dalam bentuk teks-teks yang merupakan 

kumpulan pengetahuan dari berbagai mazhab al-Qur'an dan as-Sunnah diakui 

sebagai sumber utama dalam hukum syariat Islam.29 Penegasan tentang 

kedudukan al-Qur’an sebagai sumber hukum fikih dapat ditemukan dalam QS 

As-Syu'ara/26: 192-195. 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya ia (Al-Qur’an) benar-benar diturunkan Tuhan semesta 
alam. Ia (Al-Qur’an) dibawa turun oleh Ruhulamin (Jibril). 
(Diturunkan) ke dalam hatimu (Nabi Muhammad) agar engkau menjadi 
salah seorang pemberi peringatan. (Diturunkan) dengan bahasa Arab 
yang jelas”.30 

Penafsiran ayat tersebut menegaskan bahwa Al-Qur’an adalah wahyu 

ilahi yang tak terbantahkan, merupakan Firman Allah yang tak tercela sebagai 

hasil karya manusia dan tak dapat diubah oleh manusia. Semua isi dalam Al-

Qur’an adalah wahyu langsung dari Allah, yang mengandung peringatan, 

hukum, dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, Al-Qur’an 

berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.  

Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, sebagai sumber pertama dan kedua, 

menjadi panduan bagi umat Islam dalam menetapkan hukum berdasarkan 

pernyataan langsung dari Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, dalam ilmu 

fikih, para ulama sepakat bahwa pengambilan hukum tidak dapat lepas dari 

 

28 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), p. 1. 

29 Assobar, Al-Qur’an Terjemah Disertai Ayat-Ayat Do’a, Ayat-Ayat Keutamaan Al-
Qur’an, Ayat-Ayat Tazkiyatun Nafs Dan Hadis Keutamaan Al-Qur’an (Cibinong: Pustaka Al-
Mubin), p. 375. 

30 Kementerian Agama RI. 
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sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma’ (konsensus), dan 

qiyas (analogi).31 Penggunaan sumber-sumber utama ini menjadi dasar 

penting dalam pembentukan hukum Islam dan menjadi pedoman bagi umat 

Muslim dalam menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama. 

2. Fikih dalam Hukum Islam  

Hukum Islam memiliki peran yang sangat vital dan mempengaruhi 

pandangan hidup serta perilaku manusia, termasuk bagi para penganut agama 

Islam. Istilah hukum Islam sebenarnya merupakan terjemahan atau penafsiran 

dari syari'ah dan fikih secara bersamaan. Dalam konteks ahli hukum Barat, 

istilah ini sering dikenal sebagai “Islamic Law”. Meskipun dalam al-Qur’an dan 

as-Sunnah tidak ada istilah spesifik “al-hukm al-Islamy” (hukum Islam), yang 

digunakan adalah istilah syari'ah, yang kemudian dijabarkan sebagai fikih.32 

Syariah berfungsi sebagai sumber atau dasar bagi fikih, sementara fikih 

merupakan interpretasi dari syariah. Secara umum, syariah merujuk pada 

hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan sunnah yang belum 

diintervensi oleh proses penalaran (ijtihad). Di sisi lain, fikih adalah hasil dari 

pemahaman terhadap syariah atau interpretasi terhadap nash-nash, baik dari 

al-Qur’an maupun sunnah.  

Abdul Mun’im al-Namir berpendapat bahwa, hukum Islam memiliki 

karakteristik kekekalan karena didasarkan pada nash-nash yang jelas, 

sementara fikih merupakan interpretasi yang bersifat relatif.33 Secara singkat, 

fikih adalah penjelasan atas hukum Islam yang jelas serta upaya untuk 

 

31 Faz. 

32 Irfan Islami, Nelly Ulfah Anisariza, and Kukuh Fadli Prasetyo, ‘Penyuluhan 
Penerapan Ilmu Fiqih Dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional Bagi 
Siswa-Siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta’, Jurnal Bakti Saintek: Jurnal Pengabdian 
Masyarakat Bidang Sains Dan Teknologi, 2.1 (2018), 27–36 (p. 28). 

33 Abdul Mun’im Al-Namir, Al-Ijtihad (Kairo: Dar al-Syuruq, 1985), p. 56. 
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memahami dan menggali makna dari hukum Islam yang mungkin tidak begitu 

terlihat.34 

Fikih juga diperkenalkan dengan cara mengambil kesimpulan hukum 

dari berbagai bukti yang ada. Ada banyak bukti yang tersebar di berbagai karya 

literatur, sehingga mengumpulkannya menjadi satu bukanlah hal yang mudah. 

Bahkan pada pandangan pertama, masing-masing bukti dari al-Qur’an dan 

sunnah mungkin berbeda bahkan bertentangan satu sama lain.  

Ilmu fikih merangkum banyak bukti, mengevaluasi keabsahannya, dan 

menganalisis argumentasinya serta mengintegrasikan bukti-bukti tersebut 

menjadi sebuah kesimpulan hukum. Ilmu fikih dapat diibaratkan sebagai 

daftar perintah dan aturan Allah yang telah diuraikan secara detail, 

menentukan apakah suatu hal menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau 

haram. Oleh karena itu ilmu fikih wajib kita dalami sebagai landasan agama.35 

C. Hukum Islam Dalam Pandangan Ulama Mazhab 

1. Pengertian Mazhab  

Berdasarkan etimologi, istilah mazhab berasal dari akar kata yang 

berarti “pergi” atau bisa juga merujuk pada pendapat. Secara terminologi, 

mazhab mengacu pada pandangan atau pendapat yang diambil oleh seorang 

mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur’an dan hadis. 

Mazhab juga bisa merujuk pada pandangan, pemahaman, atau aliran dari 

seorang ulama besar dalam Islam yang dikenal sebagai Imam, seperti mazhab 

Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Syafi’i, 

mazhab Imam Malik, dan lainnya.  

 

34 Fathul Arifin Toatubun, ‘Makna Syari’ah, Hukum, Dan Fiqh’, Empirisma, 15.1 (2006), 
1–9 (p. 7). 

35 Wahyuddin, ‘Hubungan Ilmu Fikih Dengan Ilmu Pengetahuan Lainnya’, Jurnal 
Pendidikan Kreatif, 2.2 (2021), p. 11. 
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A. Hasan berpendapat bahwa, mazhab merupakan kumpulan fatwa atau 

pandangan-pandangan dari seorang ulama besar dalam urusan agama, 

termasuk dalam masalah ibadah maupun lainnya.36 Menurut para ulama fikih, 

mazhab merujuk pada suatu pendekatan fikih yang khas yang diikuti oleh 

seorang mujtahid, yang membedakannya dari pendekatan-pendekatan lain 

dalam ilmu fikih, yang memungkinkannya untuk memilih dari berbagai hukum 

dalam bidang ilmu furu’. Ini adalah pengertian umum tentang mazhab, yang 

tidak merujuk pada mazhab tertentu.  

Mazhab yang umum dikenal, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan 

Hambali di kalangan Sunni, dan Mazhab Ja’fari, Ismailiyah, dan Zaidiyah di 

kalangan Syiah, mencerminkan berbagai pandangan dalam fikih, tetapi juga 

mencakup ushul fikih, yaitu metode penafsiran hukum-hukum ini menurut 

pandangan Imam tertentu. Jadi, saat kita menyebut Mazhab Syafi’i, itu merujuk 

pada fikih dan ushul fikih yang dikembangkan oleh Imam Syafi’I.37 Pada 

penelitian kali ini peneliti hanya fokus kepada pendapat Imam Syafi’i dan 

Imam Hanafi. 

2. Hukum Islam Pandangan Imam Syafi’i 

a. Biografi Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i salah satu dari empat imam madzhab, adalah yang ketiga 

berdasarkan urutan kelahirannya. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin 

Idris bin al-Abbas bin Syafi’i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim 

bin al-Mutholib bin Abdi Manaf.38 Garis keturunannya berasal dari suku 

 

36 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 2003). 

37 Ahmad Nahrawi, Al-Imam Asy-Syafi’i Fi Mazhabayhi Al-Qadim Wa Al-Jadid (Kairo: 
Darul Kutub, 1994), p. 208. 

38 Futuhal Arifin, Biografi Empat Imam Madzhab (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), p. 
127. 
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Quraisy melalui jalur ibunya, sebagai cucu dari saudara perempuan ibu 

sahabat Ali bin Abi Thalib. Dilahirkan di Ghaza, dekat Palestina, pada tahun 

150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Kelahirannya terjadi 

pada masa kekuasaan Dinasti Bani Abbas, di bawah pemerintahan Abu Ja’far 

al-Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 

H/820 M. Dibimbing oleh ibunya, Imam Syafi’i telah menghafal al-Qur’an sejak 

usia yang sangat muda, yaitu 9 tahun.  

Imam Syafi’I memperdalam studinya dalam bahasa Arab, hadis, dan 

fikih. Beliau belajar dari ulama terkemuka di Mekkah, baik dalam fikih maupun 

hadis, sehingga mendapatkan reputasi tinggi dalam kedua bidang tersebut. 

Salah satu guru utamanya, Muslim Ibn Khalid al-Zanji, mendorongnya untuk 

menjadi seorang mufti. Meskipun telah mencapai posisi penting, Imam Syafi’i 

terus berusaha untuk terus mengembangkan pengetahuannya.39 

Imam Malik merupakan guru Imam Syafi’i, telah menghafal al-

Muwatta’. Pada usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar dari 

Imam Malik, di mana ia mendalami studi fikih sambil mempelajari al-Muwatta’. 

Dia juga berdiskusi dengan Imam Malik tentang berbagai masalah yang telah 

dijawab olehnya.40 Salah satu fokus utama Imam Syafi’i adalah metode 

interpretasi al-Qur’an dan sunnah, atau yang dikenal sebagai metode istinbat 

(ushul fikih). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya telah melakukan 

ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip mereka, belum ada upaya menyusun 

kaidah-kaidah tersebut menjadi satu disiplin ilmu yang dapat dijadikan 

panduan. Dalam situasi ini, Imam Syafi’i menyusun sebuah buku tentang ushul 

 

39 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim Dan Qaul Jadid 
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), pp. 27–28. 

40 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab 
(Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), pp. 480–481. 
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fikih sebagai respons atas permintaan dari seorang ahli hadis bernama 

Abdurrahman bin Mahdi (wafat 198 H) di Baghdad, yang meminta Imam Syafi’i 

untuk merumuskan metodologi istinbat.41  

Imam Syafi'i merumuskan metodologi istinbat sebagai upaya untuk 

menyusun kaidah-kaidah yang dapat membimbing para mujtahid dalam 

memahami hukum Islam dengan lebih sistematis dan terstruktur, mengisi 

kekosongan dalam bidang ilmu ushul fikih pada masanya. 

Imam Syafi’i melakukan perjalanan ke Baghdad pada tahun 195H, 

tempat ia belajar dari Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani, yang merupakan 

pengikut Abu Hanifah, selama dua tahun. Setelah itu, ia kembali ke Makkah 

sebentar sebelum kembali ke Baghdad dan tinggal di sana selama beberapa 

bulan. Kemudian, ia pergi ke Mesir, tempat ia menetap hingga akhir hayatnya 

pada tanggal 29 Rajab tahun 204 H. 

b. Pandangan Hukum Islam Imam Syafi’i 

Imam Syafi’i lahir sebagai perantara antara figur dari Hijaz dan tokoh-

tokoh di Irak. Beragam pengalaman tersebut memungkinkan beliau untuk 

memanfaatkan berbagai aspek positif dari berbagai kelompok. Dari Imam 

Malik, beliau memperoleh pemahaman tentang sunnah.  

Imam Syafi’i mengkaji secara sistematis bahwa sunnah yang dipegang 

adalah yang berasal langsung dari Nabi, bukan setiap jenis sunnah. Dalam 

memandang mazhab Ahl al-Ra’yi, Imam Syafi’i sangat berhati-hati.42 Meskipun 

cara ijtihad (istinbath) Imam Syafi’i mirip dengan para imam madzhab lainnya, 

namun dia menetapkan sebuah metode penggalian hukum tersendiri, yang 

dikenal sebagai Al-Tariqah Al-Istinbat. 

 

41 Mubarok. 

42 Nurcholish Madjid, Imam Syafi’i Ar-Risalah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), p. 20. 
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Proses ijtihad Imam Syafi’i mengikuti langkah-langkah yang terdiri dari 

beberapa tahapan. Pertama, beliau mengacu pada Ashal, yaitu al-Qur’an dan 

sunnah. Jika tidak ada rujukan yang jelas dalam keduanya, maka dia 

menggunakan qiyas untuk menjembatani kedua sumber tersebut.  

Imam Syafi’i memperhatikan muttashil hadis dan keaslian sanadnya 

sebagai penilaian kualitas. Dalam penafsiran hadis, dia cenderung 

memprioritaskan makna zhahir, dan dia menolak hadis munqathi’ kecuali jika 

diriwayatkan oleh Ibn al-Musayyib. Prinsipnya, pokok (al-ashl) tidak boleh 

dijadikan dasar untuk analogi, dan pertanyaan tentang mengapa dan 

bagaimana (lima wa kaifa) hanya relevan untuk cabang (furu’).43 

Imam Syafi’i menjelaskan44 bahwa ilmu hukum memiliki tingkatan-

tingkatan yang berbeda. Imam Syafi’i mengatur hukum dalam lima tingkatan. 

Tingkat pertama terdiri dari al-Qur’an dan sunnah, yang dianggap sebagai 

sumber utama. Tingkat kedua adalah ijma’ (konsensus) terhadap masalah 

yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan sunnah. Tingkat ketiga mencakup 

qaul (pendapat) beberapa sahabat yang tidak ditentang oleh yang lain. Tingkat 

keempat menangani pendapat yang berbeda antara sahabat Nabi Muhammad 

saw., sedangkan tingkat kelima melibatkan qiyas (analogi). Dengan demikian, 

Imam Syafi’i memanfaatkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’ sebagai dasar 

hukumnya, dengan menggunakan qiyas dan takhyir (pilihan) ketika 

menghadapi perbedaan pendapat di antara para pendahulunya.45  

 

43 Thaha Jabir Fayadi Al-‘Ulwani, Adab Al-Ikhtilaf Fi Al-Islam (Washington: The 
International Institute of Islamic Thought, 1987), p. 95. 

44 Muhammad Kamil Musa, Al-Madkhal Ila Al-Tasyri’ Al-Islami (Beirut: Muassasah Al-
Risalah, 1989), p. 254. 

45Muhammad Rijal Fadli, Tinjauan Historis: Pemikiran Hukum Islam  Pada Masa 
Tabi’in (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i Dan Imam Hanbali) Dalam Istinbat Al-Ahkam, 
Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam 8, no 1 (2020), h. 14. 
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Imam Syafi’i mengangkat sunnah ke tingkat yang sama dengan al-

Qur’an, menunjukkan kepentingan yang sama terhadap sunnah dalam 

menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an. Ini tercermin dalam petunjuk al-Qur’an 

bahwa Rasulullah saw. tidak bertindak menurut keinginannya sendiri, tetapi 

atas dasar wahyu. Walaupun demikian, proses kemunculan kedua sumber 

tersebut tetap memiliki perbedaan.46 

Imam Syafi’i menyatakan bahwa syarat primer suatu hadis adalah 

keasliannya, dengan catatan bahwa sanadnya dapat dilacak kembali ke 

Rasulullah saw. Oleh karena itu, hadis yang memenuhi persyaratan ini harus 

diterima dan diamalkan tanpa keterlibatan praktik ahl al-Madinah seperti 

yang ditekankan oleh Imam Malik, dan tanpa pembatasan ketat dalam 

penerimaan hadis seperti yang diperintahkan oleh Imam Abu Hanifa. Salah 

satu tantangan utama adalah lemahnya upaya umat Islam dalam menjaga 

sunnah Rasulullah saw., terutama dalam konteks hadis ahad yang menurut 

Imam Syafi’i mulai terancam keberadaannya sebagai bagian integral dari 

ajaran Islam. Imam Syafi’i dengan tegas membantah dan menyempurnakan 

kesalahpahaman yang mengasumsikan bahwa hanya hadis mutawatir yang 

memiliki nilai otoritatif setara dengan Al-Qur’an sebagai sumber ajaran. 

Imam Syafi’i menghadirkan argumentasi yang kuat tentang relevansi 

pentingnya sunnah Rasulullah saw. sebagai landasan hukum Islam, dan 

menyusun standar ilmiah untuk menilai keabsahan hadis yang patut diterima 

dan yang harus ditolak. Salah satu kriteria penting adalah keadilan rawi hadis, 

kesesuaian hadis dengan maknanya, serta pemahaman yang mendalam dari 

rawi mengenai maksud hadis. Selain itu, keaslian rawi harus diverifikasi, yang 

 

46 Manna Al-Qattan, Al-Tasyri’ Wa Al-Fiqh Al-Islam Tarikhan Wa Manhajan (Riyadh: Dar 
al-Ma’arif, 1989), p. 550. 
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dapat dilakukan dengan mendengar langsung dari para pakar hadis. 

Persyaratan ini harus dihormati oleh setiap generasi. Imam Syafi'i mengakui 

penggunaan hadis mursal sebagai dasar hukum, namun dengan menetapkan 

standar yang sangat ketat. Karena ketegasannya dalam mempertahankan 

tradisi Nabi Muhammad saw., dia dikenal sebagai Pembela Sunnah. 

Dasar fikih selanjutnya adalah kesepakatan para ulama dalam suatu 

periode di seluruh dunia Islam, bukan hanya kesepakatan di satu negara atau 

kelompok spesifik. Meskipun demikian, Imam Syafi’i mengakui bahwa 

kesepakatan para sahabat memiliki otoritas tertinggi. Jika suatu masalah tidak 

dapat diselesaikan dengan sumber hukum yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka dia melakukan ijtihad. 

 Imam Syafi’i menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad, tetapi 

menegaskan bahwa penggunaan qiyas hanya boleh dilakukan dalam keadaan 

darurat. Dia berpendapat bahwa qiyas hanya boleh digunakan dalam situasi 

tertentu, terutama dalam hukum mu’amalat, jika hukumnya tidak jelas atau 

belum ditetapkan dalam al-Qur’an, hadis yang sahih, dan kesepakatan para 

sahabat. Imam Syafi'i melakukan qiyas dengan merujuk pada ayat al-Qur’an 

dan hadis yang paling dalam maknanya.47 Dengan menekankan pentingnya 

konteks dan kriteria yang ketat dalam penggunaan qiyas, Imam Syafi'i 

menegaskan bahwa hukum Islam harus selalu diakui dan diterapkan dengan 

memperhatikan kehati-hatian dan kesungguhan dalam memahami ajaran 

agama. 

 

 

 

47 Abdul Karim, ‘Pola Pemikiran Imam Syafi’i Dalam Menetapkan Hukum Islam’, Jurnal 
Adabiyah, 13.2 (2013), 187–193 (p. 191). 
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3. Hukum Islam Pandangan Imam Abu Hanifah 

a. Biografi Abu Hanifah  

Abu Hanifah lahir di Kufah dengan nama lengkap an-Nu'man bin Tsabit 

bin Zuta bin Mahan pada tahun 80 H, saat Dinasti Umayyah di bawah 

pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Gelar “an-Nu’man” yang diberikan 

padanya, yang berarti darah atau roh, dimaksudkan untuk menunjukkan 

harapan bahwa ia akan meneruskan warisan kebaikan. Ayahnya merupakan 

seorang pakar fikih dan tokoh terkemuka dalam masyarakat. Abu Hanifah 

mendapat gelar “hanifah” (yang berasal dari kata “hanif”), yang 

mengindikasikan kecenderungannya sebagai seorang yang taat dalam ibadah. 

Dalam versi lain dari riwayatnya, gelar tersebut diberikan karena 

kebiasaannya yang konsisten membawa tinta (kata “hanifah” dalam bahasa 

Iraq mengacu pada tinta). Saat kelahiran Abu Hanifah, masih banyak sahabat 

Nabi yang masih hidup, termasuk Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Auf, Sahl 

bin Sa'id as-Sa'idi, dan Abu Tufail bin Amir bin Watsilah.48 Mereka adalah figur 

penting dalam sejarah awal Islam dan memainkan peran besar dalam 

penyebaran dan pengamalan ajaran Islam. 

Abu Hanifah menunjukkan minat yang besar dalam pengetahuan, Beiau 

dengan tekun menimba ilmu agama dari murid-murid generasi pertama 

setelah para sahabat, seperti murid-murid Abi Rabah dan Nafi’ Maula Ibnu 

Umar, serta mendalami ilmu hadis dan fikih dari para ulama, salah satu tokoh 

yang sangat memengaruhinya adalah imam Hammad bin Abi Sulaiman, dan dia 

juga belajar dari beberapa guru lainnya, termasuk Ahmad al-Baqir, Abu Zabir, 

Ady bin Sabit, Abdur Rahman bin Harmaz, dan Qatadah.49 

 

48 M Iqbal Juliansyahzen, ‘Pemikiran Hukum Islam Abu Hanfiah: Sebuah Kajian Sosio-
Hostoris Seputar Hukum Keluarga’, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 3.1 (2015), p. 5. 

49 Juliansyahzen. 



68 
 

Abu Hanifah tidak memulai studinya dengan fikih, melainkan dengan 

ilmu kalam, yang mencerminkan pendekatan berpikirnya yang rasional dan 

realistis. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi dikenal sebagai ahli ra’yi dalam 

fikih, dengan metode istihsan yang terkenal.50 Meskipun tidak secara langsung 

meninggalkan karya tulis yang menguraikan pandangan hukumnya, beberapa 

risalah kecil dianggap berasal darinya, seperti al-fiqh al-akbar, al-alim wa al-

muta’alim, dan sebuah risalah yang menolak pandangan qadariyyah. Karya-

karya ini kemudian disusun oleh para muridnya, di antaranya empat yang 

paling terkenal: Abu Yusuf, Zuffar ibn Hudail, Muhammad ibn al-Hassan ibn 

Farqad asy-Sayibani, dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu’lui. Melalui usaha para 

muridnya ini, pemikiran Abu Hanifah tersebar luas. 

Kota tempat kelahiran Abu Hanifah ialah Kufah, pada masanya 

merupakan pusat kegiatan intelektual dan budaya yang berkembang pesat. Di 

sana, ilmu-ilmu seperti filsafat Yunani dan hikmah Persia diajarkan. Sebelum 

Islam tersebar, beberapa aliran dalam agama Nasrani juga tumbuh dan aktif 

dalam perdebatan politik, aqidah, dan topik-topik lainnya. Di samping itu, 

Kufah merupakan tempat kelahiran sejumlah mujtahid dan juga menjadi 

tempat berkembangnya berbagai aliran pemikiran dalam ilmu kalam, 

termasuk Syiah, Khawarij, dan Mu’tazilah.51  

Kufah menjadi titik pertemuan antara budaya Arab dan non-Arab, yang 

menjadikannya lebih heterogen. Dari segi geografis, Kufah yang terletak jauh 

dari pusat tradisi nabi memiliki pengaruh besar terhadap metode ijtihad yang 

digunakan, yang lebih bersifat rasional, kritis, dan realistis. Pengalaman Abu 

Hanifah sebagai seorang pedagang membuat pola pikirnya tidak terbatas pada 

 

50 Ahmad Mugits, Kritik Nalar Fiqh Pesantren (Jakarta: Kencana, 2008), pp. 73–74. 

51 Hasbi Ash Shiddiqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab (Semarang: Rizki Putra, 
2007), p. 442. 
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pemahaman tekstual semata.52 Kekosmopolitanan dan kompleksitas budaya 

di kota Baghdad dan Kufah secara signifikan memengaruhi pemikiran hukum 

Abu Hanifah. 

Abu Hanifah sering disebut sebagai tokoh ahl ra’yi karena 

kecenderungannya untuk menggunakan pemikiran rasional dalam 

menetapkan hukum ketika tidak ada dasar yang jelas dari hadis yang populer. 

Ini mencerminkan kehati-hatian dan kecemasannya terhadap kemungkinan 

adanya kesalahan dalam penyalinan hadis.53 Pendekatan ini kemudian 

diadopsi oleh murid-muridnya, termasuk Abu Yusuf dan al-Syaibani, yang 

menjadi tokoh fikih terkemuka di Basrah dan Kufah.  

Abu Yusuf dikenal sebagai seorang yang sangat ahli dalam menghafal 

hadis dan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan mazhab Hanafi. 

Keterampilannya dalam hukum Islam membawa Abu Hanifah ke posisi sebagai 

seorang hakim di Baghdad, yang kemudian meningkat menjadi hakim senior 

selama pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid. Dengan kedudukan tersebut, 

ia memiliki otoritas untuk menunjuk dan menghapuskan hakim-hakim di 

wilayah kekuasaan Abbasiyyah, memungkinkannya untuk memperluas 

pengaruh mazhab Hanafi dalam praktek hukum. 

Seorang tokoh yang memegang peran penting dalam pengembangan 

mazhab Hanafi adalah Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. Dia dihormati oleh 

Imam Syafi’i dan memiliki kontribusi yang besar dalam penyebaran ajaran-

ajaran Abu Hanifah, yang mengakibatkan mazhab Hanafi semakin 

berkembang. Mazhab Hanafi mengalami perkembangan di Mesir selama dua 

periode Dinasti Abbasiyah. Namun, kemudian hakim tidak hanya berasal dari 

 

52 Mugits. 

53 Mugits. 
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mazhab Hanafi, tetapi juga dari mazhab Maliki dan Syafi’i. Ketika Mesir 

dikuasai oleh Dinasti Fatimiyah, dinamika mazhab Hanafi mengalami 

penurunan. Namun, saat Dinasti Ayyubiyah berkuasa dan para penguasanya 

mengadopsi mazhab Syafi’i, mazhab Syafi’i mulai berkembang dengan cepat. 

Selama periode ini, hakim yang menganut mazhab Hanafi adalah Nuruddin al-

Syahid, yang memperkenalkan mazhab Hanafi di wilayah Syam. Setelah Dinasti 

Umayyah menguasai Mesir, para hakim yang diangkat kembali didominasi oleh 

pemeluk mazhab Hanafi. Meskipun mazhab Hanafi tersebar luas di kota-kota, 

tetapi tidak begitu merata di pedesaan dan daerah pegunungan.54 

Perkembangan mazhab Hanafi terhambat di daerah pedesaan dan 

pegunungan karena preferensi masyarakat setempat yang cenderung 

memeluk mazhab lain. 

b. Pandangan Hukum Islam Imam Abu Hanifah  

Abu Hanifah adalah seorang intelektual yang sangat berbakat dalam 

domain hukum Islam. Selain keahliannya dalam melakukan ijtihad (penetapan 

hukum), dia juga mampu mengembangkan suatu sistem metodologi untuk 

melakukan ijtihad dengan tepat. Kemampuannya yang luar biasa dalam 

berbagai aspek tersebut, di dikategorikan sebagai mujtahid mutlaq, yaitu 

mujtahid yang memiliki keleluasaan penuh dalam penafsiran hukum.  

Abu Hanifah memperkenalkan salah satu teknik istinbath hukum yang 

dikenal sebagai istihsan.55 Secara etimologis, istihsan berasal dari kata 

“istahsana”, yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Secara 

terminologi, istihsan merujuk pada peralihan dari penggunaan qiyas yang jelas 

ke qiyas yang lebih tersirat, atau dari penerapan suatu qiyas ke qiyas yang lebih 

 

54 Ali Fikri, Kisah-Kisah Imam Madzhab (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), pp. 45–47. 

55 Juliansyahzen. 
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kuat dari itu.56 Dalam konteks lain, Istihsan merujuk pada meninggalkan suatu 

hukum yang telah ditetapkan oleh Syariah dan menggantinya dengan hukum 

lain karena terdapat dalil yang lebih sesuai dan kuat menurut pemahaman 

mujtahid. Dalam hal ini, istihsan tidak berdiri sendiri, melainkan tetap 

berdasarkan pada dalil-dalil Syariah, bukan pada keinginan atau hawa nafsu. 

Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal adalah di antara ulama yang setuju 

menggunakan istihsan sebagai metode penggalian hukum, meskipun dalam 

skala yang terbatas. Sementara itu, asy-Syafi’i dan az-Zahiri termasuk dalam 

golongan yang menolak istihsan sebagai metode penggalian hukum.57  

Menurut asy-Syatibi, istihsan yang digunakan oleh para imam madzhab 

tidak semata-mata didasarkan pada pemikiran rasional atau keinginan hawa 

nafsu, tetapi lebih pada upaya untuk menggapai maksud atau tujuan yang 

dikehendaki oleh Syariah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindari 

kemafsadatan.58 Sebagai contoh, diizinkan untuk memeriksa aurat seseorang 

dengan tujuan pengobatan penyakit. Hal tersebut menjadi contoh dari 

pengecualian terhadap aturan umum yang melarang melihat aurat orang lain. 

Istihsan pada dasarnya, bermula dari qiyas yang merupakan metode yang 

paling sesuai untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada 

penjelasan dalam al-Qur’an atau hadis. Namun, jika qiyas tidak berlaku atau 

tidak cocok dalam suatu kasus tertentu, maka istihsan dapat menjadi alternatif 

penggantinya.59 

 

 

56 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih (Kairo: Maktabah ad-Dakwah al-
Islamiyyah), p. 79. 

57 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), p. 401. 

58 Khallaf. 

59 Aida Humaira, ‘Istihsan Dalam Proses Istinbath Hukum’, Jurnal Al-Risalah, 1.13 
(2013), p. 54. 
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Ijtihad Abu Hanifah dibagi menjadi dua metode, yaitu metode inti dan 

metode tambahan. Dalam metode inti, Abu Hanifah pertama-tama merujuk 

kepada Al-Qur’an sebagai sumber utama, kemudian jika tidak menemukan 

jawaban di Al-Qur’an, dia akan merujuk kepada hadis Nabi dan riwayat yang 

dianggap sahih. Jika tidak menemukan petunjuk dari keduanya, dia akan 

mencari pendapat yang diungkapkan oleh para sahabat.60 Ajat Sudrajat 

menyatakan bahwa dalam konteks lafal umum (‘am), kepastiannya adalah 

mutlak, seperti halnya dengan lafal khusus (khash). Pendapat sahabat yang 

berbeda dengan pendapat umum dianggap sebagai kekhususan, dan jumlah 

banyaknya perawi tidak menjadikan suatu riwayat lebih kuat secara otomatis. 

Penolakan terhadap makna tersirat syarat dan sifat juga ditekankan. Jika 

perbuatan perawi tidak sesuai dengan riwayatnya, maka perbuatan tersebut 

dijadikan sebagai dalil, bukan riwayatnya. Selanjutnya, qiyas jali diberi 

prioritas atas khabar ahad yang bertentangan, dan terakhir, istihsan digunakan 

jika diperlukan, dengan meninggalkan qiyas.61

 

60 Al-‘Ulwani. 

61 Ajat Sudrajat, Sejarah Pemikiran Dunia Islam Dan Barat (Malang: Intrans Publishing, 
2015), p. 99. 
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BAB IV 

SELLER WANITA DI LIVE TIKTOK 

A. Realitas Seller Wanita Dalam Memasarkan Produk di Live TikTok 

Dalam memasarkan produk melalui Live Streaming di aplikasi TikTok 

para seller wanita sering melupakan etika dalam kehidupan sosial. Hal ini 

dikarenakan dalam Live Streaming para seller tidak bertemulangsung dengan 

para calon pembeli. Hal yang sering melenceng seperti: 

1. Berkomunikasi 

Komunikasi adalah salah satu hal yang paling utama dilakukan ketika 

melakukan pemasaran melalui live streaming. Karena dengan komunikasi para 

seller dan audience dapat saling bertukar informasi. Walaupun para seller dan 

audience hanya berkomunkasi melalui live Streaming dan tidak bertatap muka 

secara langsung para seller dalam memasarkan dagangannya harus tetap 

memperlihatkan perilaku komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik salah 

satunya dapat dilihat dari tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak 

melakukan penghinaan dan tidak mengeraskan suara berlebihan. 

Menggunakan kata-kata kasar merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

terhadap etika dalam berkomunikasi. Kata-kata kasar cenderung tidak sopan 

secara budaya dan berpotensi melukai perasaan orang lain. 

Melakukan pemasaran melalui live straming yang secara tidak langsung 

para seller bertemu dengan calon pembelinya membuat para seller lupa akan 

perilaku yang baik dalam berkomunkasi dengan audience. Hasil pengamatan 

peneliti terhadap seller Inara Rusli ketika memasarkan produknya ditemukan 

adanya pelanggaran etika komunikasi . Inara Rusli sedang live streaming untuk 

mempromosikan baju syar’i bersama salah satu olshop. Bermula saat Inara 

membacakan komentar audiance yang mengatakan “Apasih dulu kalem” Inara 
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membacakan komentar tersebut dengan nada seowot dan di jawab oleh Inara 

dengan perkataan “Maunya gimana, mau diam-diam gini mencret” jawab Inara 

Rusli dengan ketus. Jawaban Inara Rusli tersebut sempat membuat sorotan 

publik. Banyak natizen yang kaget dan geleng kepala medengar perktaan Inara 

Rusli. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melakukan pemasaran 

Platform media sosial adalah suatu alat daring yang memungkinkan 

individu untuk berinteraksi, berbagi konten, berkolaborasi, dan 

berkomunikasi dengan pengguna lain secara virtual. Pengguna media sosial 

tidak hanya terdiri dari wanita, tetapi juga melibatkan banyak laki-laki. Di 

dalam aplikasi TikTok ada yang namanya explore (beranda) tempat seluruh 

konten video dan live streaming akan muncul tanpa bisa di filter untuk memilih 

konten video atau live streaming mana saja yang tidak wajib muncul di explore 

(beranda) kita. Seller dalam memasarkan produk di live TikTok menggunakan 

banyak cara dalam memperkenalkan produknya. Dalam hal peneliti 

menemukan beberapa seller wanita melakukan pemasaran melalui live 

streaming TikTok menggunakan akun @Tallyonlinesohop yang memasarkan 

pakaian dalam wanita yakni buste hounder (penyangga payudara wanita) dan 

CD (celana dalam) wanita. Hal yang sama dilakukan oleh seller wanita dalam 
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akun @ischakitty Cara memasarkannya adalah dengan menggunakan di 

badannya langsung. Cara yang dilakukan para seller tersebut termasuk 

memperlihatkan aurat wanita secara tidak langsung, karena ini dapat 

mengganggu pemikiran laki-laki ketika melihatnya. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Berpakaian 

Pakaian bukan hanya mencerminkan kebudayaan dan kemajuan 

manusia, tetapi juga merupakan implementasi ajaran Islam untuk 

meningkatkan martabat manusia, membedakannya dari hewan. Oleh karena 

itu, Islam memberikan pedoman tentang cara berpakaian yang mencakup 

aspek-etika, estetika, dan kesehatan. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, 

dalam bukunya “Fiqh Wanita”, seorang Muslim harus mematuhi beberapa 

prinsip dalam berpakaian, termasuk menutupi seluruh tubuh kecuali bagian 

aurat, seperti wajah dan telapak tangan. Pakaian juga tidak boleh terlalu ketat 

sehingga menonjolkan bentuk tubuh, tidak boleh terlalu tipis sehingga warna 

kulit terlihat, dan tidak boleh berwarna mencolok yang mencuri perhatian.1 

Tujuan utama dari berpakaian adalah untuk menutupi bagian tubuh yang 

dianggap aurat, dengan menggunakan pakaian yang longgar dan tidak 

 

1 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Wanita (Bandung: Gema Insani Press, 2002), p. 
130. 



76 
 

membentuk tubuh, sehingga dapat mencegah terjadinya fitnah. Pakaian yang 

terlalu ketat, meskipun menutupi warna kulit, masih dapat menampilkan 

bentuk atau lekuk tubuh, sehingga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

berpakaian dalam Islam. Misalnya, dalam kasus penjual wanita di live 

streaming TikTok di akun @Bobahousejakarta yang memasarkan produknya, 

peneliti melihat bahwa ada pakaian yang terlalu ketat sehingga menampilkan 

bentuk tubuhnya, yang dapat memancing perilaku negatif dari kaum laki-laki. 

Dalam hal aurat juga, peneliti menemukan seller wanita yang membuka dan 

memasang jilbab nya yang dilakukan dengan insentias sering yang dapat 

memperlihatkan auratnya. Hal ini peneliti temukan di akun @Shakina_Wien. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Make Up Berlebihan 

Al-Qur'an mengingatkan tentang larangan berlebihan dalam bersolek 

atau berhias. Berlebihan di sini mencerminkan kurangnya etika dan estetika.2  

Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-A’raf/7:31. 

ََ يُحِبُّ َ
َ
لَ هَ

َّ
اِن َ

َّۚ
وْا
ُ
ف سِْْ

ُ
ت َ
َ
وَلَ بُوْاَ َ

ْ وَاش  وْاَ
ُ
ل
ُ
ك وَّ مَسْجِدٍَ َ لِّ

ُ
َك
َ
د
ْ
عِن مَْ

ُ
ك
َ
ت
َ
زِيْن وْاَ

ُ
ذ
ُ
خ مََ

َ
د
ٰ
ا َ ْٰٓ ي ِ

يٓبَب 
فِيْْ َ مُسِْْ

ْ
َال

Terjemahnya 

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap 

 

2 Abd Aziz, ‘Pendidikan Etika Sosial Berbasis Argumentasi Quranik’, Andragogi: Jurnal 
Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam, 1.3 (2019), 466–89 (p. 43). 
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(memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah 
berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang berlebihan”.3 

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, bahwa dalam melakukan sesuatu 

jangan berlebih-lebihan. Ketika berhias atau make up sebaiknya tidak 

menghabis kan waktu yang banyak. Dalam Islam, segala sesuatu yang 

berlebihan dilarang, termasuk dalam hal berhias, makan, dan berbicara. 

Karena tindakan yang berlebihan dianggap sebagai pemborosan, yang 

dianggap sebagai sifat yang tercela dan dihubungkan dengan setan. Seller 

wanita ketika melakukan live streaming banyak yang berlebihan dalam 

menggunakan make up dalam memasarkan produk dagangannya seperti yang 

peneliti temukan di akun @Asyamustikaputri.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Dalam konteks penggunaan make up oleh seller dalam memasarkan 

produk mereka di Live TikTok, terdapat banyak yang menggunakan make up 

secara berlebihan. Make up wajah adalah praktik memodifikasi tampilan asli 

seseorang dengan menggunakan berbagai bahan dan perkakas kosmetik, 

terutama ditujukan untuk mengubah penampilan wajah, namun dalam 

konteks agama Islam, pemakaiannya dapat memicu berbagai pandangan dan 

pendapat. 

 

3 Kementerian Agama RI. 
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B. Pendapat Ulama Mazhab Terhadap Realitas Seller Wanita di Live 

Streaming TikTok 

Setelah peneliti merumuskan permasalahan yang terjadi terhadap 

perilaku seller wanita di live Streamimg TikTok dapat kita lihat bagaimana 

pendapat Ulama Mazhab terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut: 

1. Cara berkomunikasi 

Dalam lingkup bisnis, tahapan awal perencanaan bisnis melibatkan 

bagaimana menciptakan komunikasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

moral, sehingga dapat membangun hubungan bisnis yang positif antara 

penjual dan calon pembeli. Komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan 

kolaborasi antara individu-individu di dalamnya, seperti kerjasama dalam 

menetapkan tujuan, penyusunan rencana kerja, manajemen operasional, 

pengambilan keputusan, dan interaksi dengan pihak eksternal perusahaan. 

Komunikasi bisnis ini harus didasarkan pada prinsip etika dan norma-norma 

yang berlaku. Dalam konteks komunikasi bisnis Islam, para penjual 

seharusnya mengikuti ajaran Allah dan hadis Rasulullah sebagai panduan 

dalam bertransaksi dengan benar.4 Ada beberapa etika berkomunikasi, 

diantaranya: 

a. Kritik Membangun 

Para seller dalam berkomunikasi harus memiliki sikap yang kritis 

namun juga membangun. Seorang komunikator diharapkan untuk 

mempertahankan obyektivitas, tidak memihak, dan tidak menyembunyikan 

informasi penting, namun demikian, hal ini harus dilakukan dengan cara yang 

sopan, menggunakan bahasa yang sesuai, menghindari menyinggung 

 

4 Nita Andriani, ‘Etika Komunikasi Bisnis Dalam Perspektif Islam’, Al-Hikmah, 19.1 
(2021), 13–26 (p. 6). 
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perasaan, serta menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami 

bagi audiens.5 Penjual juga diharapkan untuk merespons pertanyaan dari 

calon pembeli dengan sopan dan menjawab dengan jujur serta transparan, 

tanpa menyembunyikan informasi apa pun. Ini adalah aspek penting dalam 

menjaga komunikasi bisnis yang efektif dan memperkuat hubungan antara 

penjual dan pembeli. 

b. Tidak berburuk sangka 

Prinsip saling menghormati dan menjaga kehormatan satu sama lain 

merupakan nilai yang diajarkan oleh Rasulullah dan harus diamalkan dalam 

praktik bisnis modern. Tidak patut bagi pengusaha untuk mencemarkan nama 

baik pengusaha lainnya. Allah SWT berfirman didalam QS Al-Hujurat/49: 12. 
َ
َ
وَلَ سُوْاَ جَسَّ

َ
َت
َ
لَ مٌَوَّ

ْ
اَِث نِّ

ل
اَلظ َبَعْضَ

َّ
اَِن

َّۖ نِّ
ل
اَلظ نَ مِّ اَ ً ثِيْْ

َ
كَ نِبُوْا

َ
اَجْت وا

ُ
مَن
ٰ
اَ ذِيْنَ

ل
اَل هَا يُّ

َ
ا
ٰٓ
بَََْيٓ

َ
ت
ْ
يَغ
َِۗاَِ َ
ّٰ
الَّ واَ

ُ
ق
َّ
َوَات

ِۗ
مُوْهُ

ُ
ت
ْ
رِه
َ
ك
َ
ف اَ
ً
خِيْهَِمَيْت

َ
حْمََا

َ
لََل

ُ
ك
ْ
أ َيَّ
ْ
ن
َ
مَْا
ُ
ك
ُ
حَد

َ
َا يُحِبُّ

َ
َا
ِۗ
ا
ً
مَْبَعْض

ُ
ك
ُ
عْض ََبَّ َ

ّٰ
َالَّ

َّ
ن

حِيْمٌَ ابٌَرَّ وَّ
َ
َت

Terjemahannya: 

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! 
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari 
kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 
menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka 
memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa 
jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima 
Tobat lagi Maha Penyayang”.6 

Para seller wanita sebaiknya menyampaikan informasi terkait bisnis 

mereka dengan lembut dan bijaksana ketika berinteraksi dengan pihak lain 

yang memiliki pandangan tradisional.7 

 

 

5 Irawan Fakhrudin Mahalizikri, ‘Memahami Teks Dan Konteks Tentang Komunikasi 
Bisnis Dan Hubungannya Dengan Syariah’, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 7.2 
(2018), 204–22 (p. 209). 

6 Kementerian Agama RI. 

7 Andriani. 
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c. Etika komunikasi dalam perspektif Islam 

Etika komunikasi dalam Islam merupakan pedoman dalam berinteraksi 

yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral, menilai perilaku seseorang 

sebagai sesuai atau tidak sesuai, dan disampaikan dengan nilai-nilai Islam, 

dengan tujuan mengarahkan manusia menuju kebaikan dalam kehidupan 

dunia dan akhirat, melalui hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan 

alam semesta.  

Al-Qur’an mengakui komunikasi sebagai bagian dari kodrat manusia, 

sebagai sarana untuk memahami cara-cara yang seharusnya digunakan dalam 

berkomunikasi, karena komunikasi merupakan interaksi antara sesama 

manusia.8 Dalam etika komunikasi Islam, terdapat enam prinsip gaya bicara 

atau pembicaraan kepada masyarakat yang meliputi: 

1) Qaul Sadid / Perkataan benar, lurus dan jujur. 

Al-Quran telah mengulang dua kali istilah qaul sadid, yakni dalam QS 

An-Nisa’/4:9 dan QS Al-Ahzab/33:70. Dua ayat tersebut menekankan kepada 

orang-orang beriman bahwa salah satu wujud dari iman adalah berbicara 

dengan kata-kata yang lurus dan jujur. Qaul sadid dianggap memiliki posisi 

yang signifikan dalam menggambarkan kualitas iman dan ketakwaan 

seseorang.  

Penafsiran ini mencakup aspek-aspek seperti kejujuran, kata-kata yang 

lembut dan memuliakan orang lain, logika dan relevansi dalam berbicara, tidak 

menyakiti perasaan orang lain, serta kesesuaian antara ucapan dengan isi 

hati.9 Pentingan dari menggunakan bahasa yang baik sangat ditekankan. 

 

8 Muslimah, ‘Etika Komunikasi Dalam Persfektif Islam’, Sosial Budaya, 13.2 (2017), 
115–125 (p. 118). 

9 Wida Fitria and Ganjar Eka Subakti, ‘Era Digital Dalam Perspektif Islam: Urgensi 
Etika Komunikasi Umat Beragama Di Indonesia’, Jurnal Penelitian Keislaman, 18.2 (2022), 143–
57 (p. 154). 
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Menurut para cendekiawan agama, penggunaan bahasa yang baik meliputi 

cara seorang penjual mempromosikan produknya. Komunikasi yang efektif 

harus dilakukan dengan lembut dan sopan, tidak dengan nada keras atau 

intimidasi, baik dalam interaksi langsung maupun di dunia maya. Selain itu, 

konten yang disampaikan juga harus positif, karena tutur kata yang baik 

haruslah memiliki muatan yang positif.10 

2) Qaul Baligh/Perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, 

komunikatif, mudah dimengerti. 

Jalaluddin Rahmat menguraikan dua makna dari qaulan baligha. 

Pertama, qaulan baligha terjadi ketika pembicara mampu menyesuaikan cara 

berbicara sesuai dengan karakteristik khalayak yang dia hadapi, sesuai dengan 

frame of reference dan pengalaman mereka. Kedua, qaulan baligha terwujud 

saat pembicara berhasil memengaruhi emosi dan pikiran khalayaknya secara 

bersamaan. Dengan mempertimbangkan konsep qaulan baligha yang diperinci 

oleh Jalaluddin Rahmat, dapat disimpulkan sebagai penggunaan kata-kata 

yang efektif, akurat, dan jelas, yang secara langsung menyentuh inti dari isu 

yang dibahas tanpa memperpanjang pembicaraan. Untuk memastikan 

efektivitas komunikasi, gaya berbicara dan pesan yang disampaikan harus 

disesuaikan dengan pemahaman pendengar dan menggunakan bahasa yang 

dapat mereka mengerti.11  

Prinsip qaulan baligha menekankan pentingnya komunikasi yang 

efektif, di mana pesan yang disampaikan haruslah jelas, langsung, dan dapat 

dipahami oleh pendengar, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. 

 

10 Umar ibn ‘Abdullah Al-Muqbil, Qawā‘Id Qur’Āniyyah: 50 Qā‘Idah Qur’Āniyyah Fā Al-
Nafs Wa Al-Hayah, 3rd edn (Riyadh: Markaz Tadabbur Alistisyara t al-Tarbiyah wa al-
Ta‘limiyyah Qawa ‘id Qur’a niyyah, 2012), p. 13. 

11 Jalaluddin Rahmat, Islam Aktual (Jakarta: Mizan, 1996), p. 83. 



82 
 

3) Qaul Maisur/Perkataan yang ringan 

Dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, disarankan 

untuk menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan tepat agar pesan mudah 

dipahami oleh penerima.12 Prinsip komunikasi Islam, yang dikenal sebagai 

qaul maisūr, menekankan pentingnya menjawab pertanyaan dengan sopan, 

lembut, dan tanpa bertele-tele, sesuai dengan pandangan para peneliti yang 

mengaitkan qaul maisūr dengan qaul ma’ruf, yakni perkataan yang dianggap 

baik oleh masyarakat setempat.13 Dalam prinsip qaul maisūr, penting untuk 

memastikan bahwa komunikasi dilakukan dengan penuh kesopanan, 

kelembutan, dan tanpa pengulangan yang tidak perlu, sesuai dengan norma-

norma yang diakui oleh masyarakat setempat. 

4) Qaul Karim/Perkataan yang mulia 

Al-Maraghi menyatakan bahwa bagi siapa pun yang mengharapkan 

kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, ketaatan kepada Allah swt adalah 

kunci utamanya. Menurutnya, ketaatan adalah kunci menuju kejayaan, karena 

kejayaan sejati hanya milik Allah swt. Salah satu bentuk ketaatan adalah 

berbicara dengan sopan, karena Allah menghargai dan menerima ucapan yang 

baik, seperti ucapan tauhid, dzikir, dan membaca al-Qur’an.14 Dari uraian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa qaulan karimah adalah ucapan yang 

hormat, penuh dengan kesantunan dan penghargaan, nyaman didengar, 

lembut, serta sopan. Dalam konteks jurnalisme dan penyiaran, Qaulan Karima 

merujuk pada penggunaan kata-kata yang sopan, tidak kasar, tidak 

menyimpang, dan menghindari ekspresi yang tidak pantas, seperti yang dapat 

 

12 Muslimah. 

13 Fitria and Subakti. 

14 Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, 8th edn (Kairo: Mustafa al-Babi al-
Halabi, 1962), pp. 112–23. 
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menimbulkan perasaan tidak nyaman, jijik, muak, ngeri, atau sadis.15 Prinsip 

qaulan karimah dalam jurnalisme dan penyiaran memperkuat nilai-nilai etika 

komunikasi Islam dengan menekankan penggunaan kata-kata yang sopan, 

tidak kasar, tidak menyimpang, serta menghindari ekspresi yang 

menimbulkan ketidaknyamanan atau perasaan negatif pada pendengar atau 

pemirsa. 

5) Qaul Layyin/Perkataan yang lemah lembut 

Qaulan Layina berarti cara berbicara yang lembut, dengan suara yang 

menyenangkan dan penuh keramahan, sehingga mampu meraih simpati. Ini 

berarti menghindari kerasnya suara, seperti bentakan atau penggunaan suara 

yang tinggi. Tidak ada yang menyukai interaksi dengan orang yang kasar. 

Rasulullah selalu mengungkapkan kata-kata dengan kelembutan, sehingga 

setiap ucapan-Nya memiliki dampak yang mendalam bagi pendengarnya. 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa “layina” mengacu pada kata-kata 

yang bersifat halus, bukan kata-kata yang kasar atau langsung, terutama dalam 

konteks sindiran.16  

Hamka mengutip Mujahid yang menyatakan bahwa suara keledai 

memiliki kejelekan yang sangat nyata. Oleh karena itu, orang-orang yang 

bersuara keras, menyerang dengan kata-kata kasar hingga membuat 

kerongkongan mereka terasa sakit, menyebabkan suara mereka menjadi tidak 

menyenangkan, seperti suara keledai yang tidak enak didengar. Tindakan 

semacam itu tidak disenangi oleh Allah swt.17 Islam mendorong penggunaan 

komunikasi yang lembut dan ramah kepada siapa pun. Dalam berbagai situasi, 

 

15 Muslimah. 

16 Muslimah. 

17 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panji Mas Juzu’, 1984), p. 135. 
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penting bagi komunikator untuk berinteraksi dengan cara yang lembut, 

menghindari kekerasan dan konfrontasi. Dengan menggunakan komunikasi 

yang lembut, selain menciptakan atmosfer persahabatan, komunikator juga 

berusaha menjadi pendengar yang baik.18 

6) Qaul Ma’ruf / Perkataan yang baik. 

Qaulan ma’rufa dapat diartikan sebagai perkataan yang pantas atau 

layak. Kata ma’rufa berasal dari akar kata “arafa”, dan secara etimologis 

merujuk pada yang baik atau yang terpuji. Jadi, qaulan ma'rufa mengandung 

makna dari perkataan atau ungkapan yang baik dan sesuai.19 

Qaulan Ma’rufa ialah pembicaraan yang membawa manfaat dan 

menghasilkan kebaikan atau maslahat. Sebagai individu Muslim yang beriman, 

penting bagi kita untuk memperhatikan kata-kata kita agar bermanfaat. Kami 

tidak diperbolehkan mencari-cari keburukan orang lain, mengkritik, 

menfitnah, atau menyebarkan fitnah. M. Quraish Shihab menekankan bahwa 

untuk menjalin komunikasi yang baik, seseorang harus berhati-hati, 

mempertimbangkan, dan merenungkan sebelum mengucapkan sesuatu. Hal 

ini karena seringkali perkataan yang keluar dari mulut seseorang dapat 

menimbulkan bencana dan penderitaan yang besar, baik bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain.20 

2. Cara berpakaian 

Ajaran Islam menegaskan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi sebagai 

mode, tetapi juga sebagai sarana untuk menutupi aurat, yaitu bagian tubuh 

yang seharusnya tidak terlihat  boleh lawan jenis. Baik laki-laki maupun 

 

18 Muslimah. 

19 Mafri Amir, Etika Komunikasi Massa Dalam Islam (Jakarta: Logos, 1999), p. 85. 

20 M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan, 10th edn (Bandung: 
Mizan, 1997), p. 344. 
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perempuan diwajibkan untuk menutupi bagian tubuh yang dapat menarik 

perhatian lawan jenis, karena perilaku bertelanjang dianggap tidak sopan dan 

tidak sesuai. Islam memulai pembentukan masyarakatnya dengan 

menetapkan aturan mengenai aurat untuk laki-laki dan perempuan, 

mengingat pentingnya melindungi bagian tubuh yang seharusnya ditutup atau 

disembunyikan dari pandangan orang lain.21 Perintah untuk berpakaian bagi 

wanita Muslim terdapat dalam QS Al-Ahzab/33:59. 

َ
ِۗ بِيْبِهِنَّ

َ
َمِنَْجَلَ يْهِنَّ

َ
َعَل نِيْْ َ

ْ
َيُد مِنِيْْ َ

ْ
مُؤ
ْ
ءَِال

ۤ
َوَنِسَا

َ
تِك

ٓ
َوَبَن

َ
وَاجِك

ْ
ز
َ ِّ
لَْلْ

ُ
َق ُّ ي ب ِ

َّ
الن هَاَ يُّ

َ
ا
ٰٓ
َيٓ

َ
لِك َذٓ

حِيْمًاَ رَّ وْرًاَ
ُ
ف
َ
َغ ُ

ّٰ
َالَّ

َ
ان
َ
َوَك
ِۗ
يْنَ
َ
ذ
ْ
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َ
لَ
َ
نََف

ْ
عْرَف َيُّ

ْ
ن
َ
َا ٰٓ
ٓ ن 
ْ
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Terjemahannya 

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka 
mengulurkan jilbabnya622) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian 
itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak 
diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”22 

Busana Muslimah adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia 

untuk merujuk kepada pakaian wanita Muslim. Istilah ini mengacu pada 

pakaian yang dirancang khusus bagi perempuan Muslim untuk menutupi aurat 

sesuai dengan ajaran agama Islam, dengan tujuan untuk kebaikan dan 

kemaslahatan perempuan itu sendiri serta masyarakat tempat dia berada.23 

Banyak wanita terjebak dalam persaingan dunia sehingga mengabaikan 

kehidupan akhirat, lebih memilih tampil modis sesuai dengan tren saat ini, dan 

menggunakan pakaian yang menekankan aspek keindahan daripada fungsi 

 

21 Muthmainnah Baso, ‘Aurat Dan Busana’, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum 
Keluarga Islam, 2.2 (2015), 186–96 (p. 187). 

22 Kementerian Agama RI. 

23 Huzaimah Tahido Yanmo, Fiqh Perempuan Kontemporer (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2010), p. 11. 
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utamanya sebagai penutup aurat.24 Dalam ranah agama, etika tidak mampu 

menggantikan esensi dari agama itu sendiri, karena etika tidak secara 

langsung menyebabkan perbaikan pada manusia. Bagi individu yang beriman, 

pandangan hidupnya bersumber dari agamanya.25 Etika dalam berpakaian 

bukan hanya sebagai representasi dari budaya dan peradaban manusia, tetapi 

juga sebagai praktik dari ajaran Islam untuk meningkatkan martabat manusia 

yang membedakannya dari makhluk lain, seperti hewan. Berikut adalah 

prinsip-prinsip etika berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam: 

a. Pakaian haruslah menutupi aurat dan tidak boleh ketat.26 Islam dengan 

tegas melarang wanita mengenakan pakaian yang ketat sehingga 

menonjolkan bentuk tubuhnya karena hal itu dapat menimbulkan godaan 

bagi dirinya sendiri dan orang lain yang melihatnya. Dari Ummu ‘Athiyyah 

radhiyallahu ‘anha, ia mengatakan: 
قيلََ العيدَ يومَ الخدورَ ذواتَ نخرجَ أنَ عليهَوسلمَ رسولَاللهَصلىَاللهَ أمرناَ
رسولَاللهَإنَ َقالَفقالتَامرأةَياَ فالحيضَقالَليشهدنَالخيَْودعوةَالمسلميْ 

طائفةَمنَثوبــهاَ صاحبتهاَ  لمَيكنَلإحداهنَثوبكَيفَتصنعَقالَتلبسهاَ

Artinya: 

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam memerintahkan wanita yang 
dipingit (juga wanita yang haid) pada hari Ied, untuk menyaksikan 
kebaikan dan seruan kaum muslimin. Kemudian seorang wanita 
berkata: ‘Wahai Rasulullah jika diantara kami ada yang tidak memiliki 
pakaian, lalu bagaimana?’. Rasulullah bersabda: ‘Hendaknya temannya 
memakaikan sebagian pakaiannya”.27 

 

24 Khoiri, Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad (Yogyakarta: Kalimedia, 
2016). 

25Yadi Purwanto, Etika Profesi_Psikologi Profetik Perspektif Psikologi Islami (Bandung: 
PT Refika Aditama, 2007), h. 44. 

26 Basyaruddin, Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan 
Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier (Jakarta: Amzah, 2009), p. 163. 

27HR. Abu Daud, no.1136. Dishahihkan Al Albani di Shahih Abi Daud 
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b. Pakaian yang dipergunakan harus tebal dan tidak tipis.28 Pada hadis yang 

diceritakan Aisyah 
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َ
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َ
ذ
َ
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َ
ذ
َ
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ْ
ن
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ْ
ح
ُ
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ْ
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َ
غ
َ
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Artinya: 

“Asma' binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan 
memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAw berpaling darinya 
dan bersabda, "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita itu jika 
sudah haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini 
dan ini", beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya”. (HR 
Abu Daud). 

c. Pakaian yang dikenakan oleh wanita Muslim tidak boleh menyerupai 

model pakaian yang digunakan oleh laki-laki.29 Hal ini ditegaskan dalam 

hadis Nabi Muhammad saw:  

مَََ
ل
يْهَِوَسَل

َ
َاُللهَعَل

ل
َصَلى ِ

ل
عَنََرَسُولَُالَّ

َ
الَ:َ»ل

َ
ق هُمَاَ

ْ
َعَن ُ

ل
َالَّ َ ي ِ

اسٍَرَض  عَنَِابْنَِعَبَّ

جَالَِ سَاءَِبِالرِّ
ِّ
هَاتَِمِنََالن بِّ

َ
ش
َ
سَاءِ،َوَالمُت

ِّ
جَالَِبِالن َمِنََالرِّ هِيْ َ بِّ

َ
ش
َ
 «المُت

Artinya: 

“Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhuma, dia berkata: “Rasulullah 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita 
dan wanita yang menyerupai laki-laki”.30 

d. Pakaian tidak merupakan pakaian untuk syuhrah (untuk ketenaran).31 

Dari Abdullah bin Umar radhiallahu’anhu, Rasulullah Shallallahu’alaihi 

Wasallam bersabda: 

وْبََ
َ
َث ُ
ل
َالَّ

ُ
بَسَه

ْ
ل
َ
أ يَاَ
ْ
ن
ُّ
َالد ي ِ

هْرَةٍَف 
ُ
وْبََش

َ
بِسََث

َ
َاللهَعنهَمَنَْل ي

عنَعبداللهَبنَعمررض 
قِيَامَةَِ

ْ
ةٍَيَوْمََال

ل
ل
َ
 مَذ

 

28 Basyaruddin. 

29 Basyaruddin. 

30HR. Al-Bukhari, no. 5885; Abu Dawud, no. 4097; Tirmidzi, no. 2991. 

31Menur marbun, Kompasiana, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, dikutip pada 
tanggal 22 Desember 2023. 
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Artinya: 

“Siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan 
memberinya pakaian hina pada hari kiamat”.32 

a. Aurat Menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi 

Mazhab Syafi'i hampir sama dengan mazhab Hanafi dalam masalah 

batasan aurat perempuan. Menurut buku Batasan Aurat Perempuan Perspektif 

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali karya Usman Husen, mayoritas ulama 

Syafi'iyah berpandangan bahwa muka dan telapak tangan tidak termasuk 

aurat bagi perempuan.33 

Imam Syafi’i menyatakan bahwa wajah wanita dan kedua telapak 

tangannya, ketika berada di hadapan pria yang bukan mahram, masih 

dianggap sebagai aurat. Namun, bagi wanita non-Muslim, bagian tubuh di luar 

wajah tidak dianggap sebagai aurat. Seorang wanita Muslimah diperbolehkan 

untuk menampakkan sebagian tubuhnya saat bekerja di rumah, seperti bagian 

lengan. Di depan wanita yang belum menikah, wajah dan telapak tangan, mirip 

dengan non-Muslimah, tidak dianggap sebagai aurat.34 

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm mengatakan bahwa batasan aurat 

perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini 

turut dikemukakan Imam An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'iyah. Ia 

mengatakan, muka dan telapak tangan perempuan tidak termasuk aurat. Ini 

merupakan pandangan utama Mazhab Syafi’i. Menurut Imam Syafi’i 

menegaskan dalam kita al-Umm bahwa : 

 

32HR. Abu Daud no.4029, An An Nasai dalam Sunan Al-Kubra no,9560, dan dihasankan 
Al Albani dalam Shahih Al Jami no. 2089. 

33 Kristina, ‘Batasan Aurat Perempuan Menurut Mazhab Syafi’i’, 2022 
<https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6417855/batasan-aurat-perempuan-
menurut-mazhab-syafii>. 

34 M Fajar Hidayanto, ‘Aurat Wanita Dalam Aturan Hukum’, Al-Mawarid: Jurnal Hukum 
Islam, 1996, 75–85 (p. 78). 
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ووجهها  وكلَاملرأةَعورةَإالكَفيهاَ
Artinya:  

“Dan setiap Wanita adalah aurat kecuali telapak tangan dan 
wajahnya.”35 

Dalam perspektif mazhab Hanafi, prinsip utama dari masalah aurat 

wanita adalah wanita itu sendiri merupakan aurat yang harus ditutup rapat, 

kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena perempuan perlu 

membukanya dalam muamalah sosial kesehariannya. Dalam hal ini pakar fikih 

Hanafi Muhammad bin Husain bin Ali at-Thuri al-Qadiri menjelaskan:  
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Artinya:  

“Hukum asal dalam hal melihat wanita adalah bahwa wanita itu sendiri 
adalah aurat yang harus ditutup, berdasarkan sabda Nabi SAW: ‘Wanita 
adalah aurat yang tertutup’. Hal ini mengecualikan apa yang 
dikecualikan oleh syariat, yaitu dua bagian tubuh wanita. Sebab wanita 
harus keluar untuk muamalah kesehariannya dan bertemu dengan laki-
laki ajnabi atau yang bukan mahramnya, maka ia harus menampakkan 
wajahnya agar dikenali sehingga dalam jual beli ia dapat dimintai uang 
pembayaran dan didikembalikannya barang dagangan kepadanya 
ketika ada kerusakan.”36 

Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang busana wanita 

muslim. Masalah pakaian ketat pada wanita Muslim dibahas dalam konteks 

mereka berpakaian, namun kesannya sama dengan tidak berpakaian karena 

menonjolkan keindahan tubuh mereka. Terdapat dua pandangan terkait 

masalah ini. Pertama, ada pandangan yang tidak mengizinkan wanita untuk 

memakai pakaian ketat karena dapat membangkitkan syahwat pada yang 

 
35 Mawqi’ Ya’sub, Al-Imam Al-Syafi’i, Kitab Al Umm, 1st edn. 
36 Ahmad AM Muntaha, ‘Aurat Muslimah Perspektif Fikih Mazhab Hanafi’, 2020 

<https://alif.id/read/ahmad-muntaha/aurat-muslimah-perspektif-fikih-imam-hanafi-
b225876p/>. 
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melihatnya, terutama jika warna kulitnya terlihat. Pandangan ini dijelaskan 

dalam kitab Mauhibah Dzi al-Fadlal Juz II. 

ة َمايمنعَادراكَلونَالبسْ  َاللونَفيكف  َالصلاةَََسير ف  طَالساترَ انَََوش  وخارجهاَ
ونحوهَمعَ لبساَ  يشملَالمستورَ

Artinya: 

“Syarat menutupi aurat baik dalam shalat maupun di luarnya itu adalah 
tertutupinya anggota tubuh oleh pakaian (tidak ketat) atau sejenisnya, 
serta menutupi warna kulit. Jadi, sudah tercukupi apabila pakaian itu 
menutupi warna kulit.”37 

Adapun hukum kedua adalah makruh seperti ditunjukkan dalam 

I’anatut Thalibin juz I, hal 134: 

قدرالِعضاءَ منهَ الناسَ يدركَ َجرمَ ي
ويكف  )ايَ الِعضاءَ لحجمَ مايحكىَ َ ويكف 

 كسْاويلَضيقة(َلكنهَخلافَالأولَِ)ايَللرجلَواماالمرأةَوالخنبَٰفيكرهَلهما(

Artinya 

”cukup (boleh) memakai sesuatu yang mampu menutupi aurat dalam 
shalat meskipun masih tampak lekuk tubuhnya (pakaian ketat). Hanya 
saja bagi laki-laki hukumnya khilaf aula (menyalahi etika kebiasaan), 
sedangkan bagi wanita dan banci hukumnya makruh.”38 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, 

mengenakan pakaian ketat, baik saat beribadah maupun dalam situasi lain, 

diperbolehkan selama tidak transparan dan tidak merangsang nafsu, baik bagi 

pria maupun wanita. Meskipun ada pandangan yang mengizinkan pakaian 

ketat yang menampilkan bentuk tubuh, sebaiknya dihindari untuk menjaga 

kesopanan. Pembahasan kali ini lebih terfokus pada pemaparan tangan 

perempuan yang terbuka tanpa tertutup lengan baju atau sarung tangan, 

seperti yang sering ditemui pada beberapa penjual wanita di platform TikTok.  

 

37Syaikh Mahfuzh at-Termasi, Mauhibah dzi al-Fadhl Juz II (Mesir: al-‘amirah asy-
Syarafiyyah, 1319 H), h. 326-327. 

38 Sayyid Abu Bakr Bin Muhammad Syatho, I’natuth Thalibin Juz 1 (Mesir: Dar Ihya’ al-
Turats al-‘arabi), p. 134. 
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelum nya, bahwa menurut Mazhab 

Syafi'i, bagian tubuh perempuan yang boleh terbuka hanya wajah dan kedua 

telapak tangan.39 Tambahan pendapat dari mazhab Hanafi memperbolehkan 

tangan perempuan terbuka mulai dari ujung jari hingga siku. 
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 ْ ي 
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Artinya: 

“Disebutkan dalam Jami’ Al-Baramikah, diriwayatkan dari Abu Yusuf, 
bahwa laki-laki juga boleh melihat kedua lengan perempuan merdeka 
yang bukan mahramnya. Sebab, seorang perempuan juga perlu 
menampakkan kedua lengannya.”40 

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada pandangan 

dalam ajaran Fiqih Ahlussunnah wal Jama'ah yang memperbolehkan tangan 

perempuan terbuka tanpa ditutupi oleh lengan baju atau sarung tangan hingga 

siku. Dalam konteks ini, juga diizinkan bagi laki-laki yang bukan mahram untuk 

melihatnya, asal dalam keadaan biasa tanpa adanya dorongan nafsu syahwat. 

Namun, jika seseorang yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa melihatnya 

akan membangkitkan nafsu syahwat, maka hal tersebut diharamkan.41 

Pendapat ini menekankan pentingnya mempertahankan norma-norma etika 

dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta pentingnya menjaga 

kesucian hati dan menjauhkan diri dari godaan yang dapat mengganggu 

keberkahan dalam hubungan antar manusia. 
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39 Abu Ishaq As-Syirazi, Al-Muhaddzab Fi Fiqhil Imamis Syafi’i Juz 1 (Beirut: Darul 
Qalam dan Darus Syamsiyyah, 1992), pp. 219–20. 

40 Syamsuddin As-Sarakhsi, Al-Mabsuth Juz X (Beiru t: Darul Ma’rifah), p. 352. 

41Ahmad Muntaha, NuOnline, diakses pada tanggal 20 Januari 2020, dikutip pada 
tanggal 23 Desember 2023. 
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حْتِيَاطَِ ِ
ْ
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وََمَبْب 
ُ
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Artinya: 

“Ini semua dalam kondisi bila melihat bagian-bagian tubuh perempuan 
bukan mahram tersebut sepi dari syahwat. Dengan demikian, bila tahu 
melihatnya akan menimbulkan syahwat, maka ia tidak halal melihatnya 
sedikit punDemikian pula haram bila ia mempunyai dugaan kuat bahwa 
melihatnya akan menimbulkan syahwat. Sebab status dugaan kuat 
dalam hal yang belum diketahui hakikatnya sepadan dengan level 
meyakininya. Demikianlah prinsip dalam urusan yang didasarkan pada 
kehati-hatian.”42 

C. Pendapat Ulama Mazhab Tentang Berhias 

Wanita Muslimah diingatkan bahwa kecantikan sejati bukan hanya 

tentang penampilan fisik, melainkan bagaimana cara mereka menjalani 

kehidupan dengan penuh keyakinan kepada Allah SWT, terutama ketika 

menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kecantikan 

yang sejati terletak pada hati yang penuh rasa syukur kepada Allah dan 

ketaatan yang tekun kepada-Nya dan Rasul-Nya.43  

Berhias ataupun bersolek merupakan kegiatan memperindah 

penampilan yang kerap dicoba dalam keseharian. Dikala ini, berhias jadi 

kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia.44 Wajah 

merupakan bagian tubuh yang sangat penting, karenanya wajah paling sering 

mendapat perhatian terutama untuk masalah berhias. Berbicaratentang 

berhias pada wajah, identik dengan berbagai produk kosmetik dan teknologi-

teknologi dibidang kecantikan. Kebutuhan untuk tampil cantik membuat 

sebagian besar kaum perempuan menggunakan berbagai macam krim dan 

melakukan perawatan kulit wajah.  

 

42 Ibnu Mazah Al-Bukhari, Al-Bahru Muhith Al-Burhani Fil Fiqhin Nu’mani Juz V (Beirut: 
Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2004), pp. 334–35. 

43 A. A. Al-Qarni, La Tahzan Untuk Wanita (Bandung: Jabal, 2016). 
44 Muhammad Yoya Firdaus, ‘Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian 

Sosiologis’, Jurnal Penelitian Ilmu Usuluddin, 1.2, 105–13. 
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Dalam Islam, merias wajah diperbolehkan selama tidak melanggar 

larangan-larangan yang ditentukan Namun penggunaan make up secara 

berlebihan dianggap sebagai tabarruj, yang berasal dari kata Al-Buruj, yang 

artinya adalah mengekspos perhiasan dan keindahan secara berlebihan yang 

dapat dilihat oleh orang lain. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah swt 

karena mengekspos aurat atau keindahan yang tidak diperlukan dalam 

beribadah.45 

Perempuan yang berlebihan dalam bersolek dalam Islam dapat 

dikategorikan sebagai tabarruj. Tabarruj bila dilihat dari segi bahasa atau 

etimologi, merujuk pada upaya seorang wanita dalam bersolek atau 

mengekspresikan keindahan anggota tubuhnya yang dapat menarik perhatian 

lawan jenis, yang dalam hal ini dapat menimbulkan syahwat. Apabila seorang 

wanita berperilaku demikian dan mengundang hasrat syahwat dari pihak yang 

bukan mahram, ini dapat disebut sebagai tabarruj.46Termasuk tabarruj adalah 

berdandan atau bersolek dengan tidak seperti biasanya. Misalnya, memakai 

bedak tebal, eye shadow, lipstik dengan warna mencolek dan merangsang, dan 

tindakan tersebut termasuk dalam kategori tabarruj. Definitip. Imam Bukhari 

menyatakan, bahwa tabarruj adalah tindakan seorang wanita yang 

menampakan kecantikan kepada orang lain.” 

Dalam kitab Al-Mu’jam Al-Wasith disebutkan humrah sebagai salah 

satu perhiasan wajah perempuan. Humrah adalah campuran wewangian yang 

digunakan perempuan untuk membedaki wajahnya, agar indah warnanya. 

Selain itu seorang pengantin perempuan pada zaman Rasulullah Ṣallallahu 

‘Alaihi Wasallam biasa berhias dengan shufrah yaitu wewangian berwarana 

 
45 Amelia Puteri, ‘Ini Hukum Make Up Dalam Islam, Wajib Tahu!’, Orami.Co.Id, 2020 

<https://www.orami.co.id/magazine/hukum-menggunakan-makeup-dalam-islam> 
[accessed 19 March 2024]. 

46 Yan Tirtobisono, Kamus Arab (Surabaya: Apollo), p. 96. 
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kuning. Hadist Anas raḍiyallahu ‘anhu yang menyatakan bahwa Abdurrahman 

bin Auf datang kepada Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam dengan warna 

kuning yang berbekas dibadannya. Ketika Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi 

Wasallam menanyakannya, ia menjawab bahwa ia telah menikah dengan 

seorang perempuan Anshar. 

Ada beberapa pendapat yang menerangkan bahwa warna 

kekuningkuningan tersebut adalah bekas memakai minyak za’faran. Za’faran 

merupakan  jenis tumbuhan berwarna kuning (kunyit) yang dapat difungsikan 

untuk mewarnai pakaian. Kaum perempuan menjadikannya sebagai bahan 

untuk melumuri badan atau wajah mereka. Ash-Shan’ani memberikan 

pendapat bahwa dibolehkan bagi pasangan pengantin untuk menggunakan 

minyak za’faran atau humrah. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa 

Rasulullah Ṣallallahu ‘Alaihi Wasallam tidak menegur Abdurrahman bin Auf 

yang memiliki bekas warna kuning pada badannya. Za’faran atau humrah ini 

tentu digunakan untuk melumuri atau membedaki tubuh untuk mempercantik 

warna kulit. An-Nawawi berkata bahwa warna kuning yang melekat di badan 

Abdurrahman bin Auf itu berasal dari istrinya yang menggunakan za’faran atau 

humrah untuk membedaki tubuhnya kemudian tanpa sengaja tertempel 

padanya.47  

Mazhab Hanafi memperbolehkan penggunaan banyak kosmetik, 

asalkan tidak mengandung bahan kimia yang dapat mengubah aslinya wudhu 

saat beribadah, tidak mengandung alkohol, dan tidak mengubah ciptaan Allah. 

Namun, jika makeup yang digunakan menjadi penghalang air wudu, maka 

wudhu tidak sah, dan makeup harus dibersihkan terlebih dahulu.48  

 
47  

48 Moh Sholehuddin, ‘Upah Sulam Bibir Dan Alis Perspektif Hukum Islam’, Maliyah: 
Jurnal Hukum Bisnis Islam, 6.1 (2016), 1290–1312. 
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Menampilkan keindahan tubuh dan wajah kepada pria yang bukan 

mahram secara syar’i merupakan perbuatan yang dilarang, karena dapat 

membahayakan kesehatan fisik dan merusak keberkahan spiritual. Pameran 

kecantikan sering kali hanya merupakan ilusi yang diciptakan, seperti 

menutup wajah dengan kosmetik dan mengenakan pakaian yang minim, yang 

sering disertai dengan perilaku sombong dan angkuh.49 

Ketika seorang wanita keluar dengan berhias atau menggunakan 

minyak wangi sambil menutup aurat, hukumnya adalah makruh tanzih, bukan 

haram. Namun, menjadi haram jika tujuannya adalah untuk menarik perhatian 

dari kaum laki-laki dengan maksud menciptakan fitnah. Penggunaan makeup 

dalam Islam dipandang serupa dengan penggunaan minyak wangi.  

Riwayat dari Ibnu Hibban, al-Hakim, an-Nasa’i, dan al-Baihaqi 

mengenai kemakruhan kaum wanita menggunakan minyak wangi, juga 

diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Musa al-‘Asy’ari secara marfu’ kepada 

Rasulullah, yang menyatakan:50 

(Perempuan manapun memakai wewangian kemudian lewat pada 
suatu kaum (laki-laki) agara mereka mendapati baunya maka ia 
seorang pelaku zina). 

Seperti yang diketahui, al-Baihaqi adalah salah satu ulama besar dari 

mazhab Syafi’i. Pemahaman dari mazhab Syafi'i ini juga diadopsi oleh mazhab 

Hanbali dan Maliki. Ini berarti bahwa semua mazhab menyatakan bahwa jika 

istilah “makruh” disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah 

“makruh tanzih”. Namun, dalam mazhab Hanafi, istilah tersebut umumnya 

digunakan untuk menyiratkan “makruh tahrim”; yang berarti pelaku tindakan 

 

49 Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, Fikih Wanita (Jakarta: Aqwam Media Profetika, 2012), pp. 
391–92. 

50 Mohammad Mufid Muwaffaq, ‘Hukum Ber Make Up Dalam Islam Menurut Hadits’, 
Pecihitam.Org, 2019. 
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tersebut telah berdosa. Dengan demikian, apa yang akan menjadi sikap 

seseorang yang mengharamkan wanita menggunakan wewangian, terutama 

dalam konteks hadits 'Aisyah yang dianggap shahih, karena tidak ada ahli 

hadits yang menyatakan hadits tersebut sebagai dla'if. Pendapat dari 

seseorang yang bukan ahli hadits tidak memiliki pengaruh, seperti yang 

dijelaskan dalam literatur-literatur tentang Musthalah al-Hadits.51  

Dari pendapat-pendapat para ulama klasik dan ulama kontemporer di 

atas terhadap realitas perilaku seller wanita di live TikTok dapat peneliti 

simpulkan mulai dari batasan aurat, ulama mazhab klasik berpendapat bahwa 

batasan aurat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan 

telapak kaki sampai mata kaki. 

Ulama kontemporer Quraish Shihab mengatakan bahwa batasan aurat 

pada zaman dulu dan sekarang berbeda. Quraish Shihab mengambil batasan 

lebih bersifat terbuka dan tentunya lebih relevan jika diterapkan di Indonesia. 

Quraish Shihab memberikan opsi terkait batasan aurat yakni, sesuai dengan 

keadaan dan kebutuhan dan cenderung mengambil sikap tawaqquf. Peneliti 

menemukan seller wanita berhijab yang membuka tutup hijabnya yang 

mengakibatkan auratnya terlihat, pada saat itu seller tersebut sedang 

berjualan jilbab yang dimana para calon pembeli ingin melihat bagaimana 

jilbab yang di promosikan itu. Jika memakai pendapat ulama klasik tentu seller 

tersebut melanggar syari’at tetapi jika melihat dari pendapat M Quraish Shihab 

hal itu tidak melangar syari’at. Namun perilaku seperti itu seharusnya tidak 

dilakukan oleh seller tersebut karena keadaan seperti seller wanita tersebut 

masih bisa memakai dalaman yang menutupi lehernya sehingga ketika seller 

tersebut ingin membuka kudung nya auratnya tetap terjaga. 

 

51 Muwaffaq. 
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 Tentang penggunaan make up para ulama klasik dan ulama 

kontemporer sepakat untuk tidak menghalalkan make make up yang 

berlebihan. Karena jika hal itu terjadi maka dapat dikatakan tabarruj. Seller 

wanita dalam memasarkan dagangannya di live TikTok banyak yang memakai 

make up dengan tebal agar para penonton atau calon pembeli nyaman untuk 

melihat para seller memasarkan dagangannya dan para seller lebih percaya 

diri dalam memasarkan dagangannya. Hal itu merupakan perubahan sosial 

yang terjadi di masyarakat.  

Dalam hal memakai pakaian yang ketat yang terjadi pada beberapa 

seller wanita. meskipun Allah swt tidak mengharamkan perhiasan akan tetapi 

tidak boleh memakai pakaian yang tipis atau transparan karena hal itu dapat 

mengundang syahwat bagi laki laki. Tentang komunikasi, para ulama mazhab 

dan ulama kontemporer sepakat bahwa dalam komunikasi memiliki prinsip-

prinsi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kasus seorang seller wanita 

tidak menjaga perkataanya dengan berkata kotor pada saat memasarkan 

danganannya di live TikTok. Dalam hal ini seharusnya seller wanita lebih bisa 

menjaga tutur katanya walaupun hanya melakukan komunikasi di media sosial 

agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Peneliti berharap, dengan adanya 

penelitian ini dapat kembali mengingatkan para seller wanita untuk tetap 

menjalankan etika syariat Islam dalam bermuamalah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Realitas Seller Wanita Dalam Memasarkan Produk di live TikTok ialah, 

a) Komunikasi, Pelanggaran etika komunikasi, terdapat beberapa seller 

Wanita tidak  menjaga ucapannya. Hal ini merusak citra dan reputasi 

penjual di mata public dan keluar dari etika komunikasi. b) Melakukan 

pemasaran, Penelitian menemukan terdapat seller wanita memasarkan 

pakaian dalam khusus wanita, secara tidak langsung memperlihatkan 

aurat wanita yang dapat memancing syawat lawan jenis. Peneliti juga 

menemukan seller wanita yang membuka dan memakai hijab dalam 

memasarkan dagangannya yang mengakibatkan auratnya terlihat.  c) 

Berpakaian, praktik penjualan busana muslim oleh beberapa penjual 

wanita di live streaming TikTok, menunjukkan pemakaian pakaian yang 

ketat, yang dapat menampilkan bentuk tubuh dan berpotensi 

mengundang perilaku negatif dari kaum laki-laki. d) Make Up 

berlebihan, Seller wanita ketika melakukan live streaming banyak yang 

berlebihan dalam menggunakan make up dalam memasarkan produk 

dagangannya.  

2. Para ulama sepakat untuk setiap para seller wanita tetap menjaga etika 

komunikasi dalam melakukan pemasaran melalui media online. 

Begitupun dengan menjaga berpakian untuk tetap menjaga etika 

berpakaian agar tidak tabarruj. Megenai Batasan aurat para ulama 

mazhab memiliki pandangan beragam terhadap perilaku seller wanita 

dalam memasarkan produk di live streaming TikTok. Meskipun hukum 

mengenakan pakaian ketat diperbolehkan selama tidak menimbulkan 
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syahwat, disarankan untuk menghindarinya demi menjaga etika, 

terutama saat berhadapan dengan lawan jenis. Terkait tangan 

perempuan yang terbuka, Mazhab Syafi'i memperbolehkan hanya 

wajah dan kedua telapak tangan yang boleh terbuka, sementara Mazhab 

Hanafi menambahkan kaki dan membolehkan terbukanya lengan 

hingga siku. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Perlunya para seller Wanita memperhatikan etika dalam pemasaran 

online untuk mencegah kerusakan citra dan reputasi penjual serta tetap 

sesuai dengan syariat agama slam. 

2. Pandangan beragam ulama mazhab menyoroti pentingnya pemahaman 

yang lebih baik tentang ajaran agama untuk mengarahkan perilaku 

seller terutama pada seller wanita yang sesuai dengan nilai-nilai 

keagamaan. 
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