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PEDOMAN TRANSLITERASI  

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
  Alif A tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Ta ت
 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
 Jim J Je ج
 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح
 Kha K ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط
 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 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
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Hamzah (ء) yang terletak diawal 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 
 Fathah 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 gambar huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah dan yā’ ai a dan i ىَ 

 fatḥah dan وَ 
wau 

au a dan u 

Contoh : 

 kaifa : ك يْفَ  

 haula : ھ وْلَ  

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 
Huruf 

Nama Huruf dan 
Tanda 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya’ A a dan garis di atas ... ا|ََ ى...
 Kasrah dan ya’ I i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau U u dan garis di atas وَ 

Contoh  

اتَ   mata :م 

ىَ م  ر  : rama 

ق يْلََْ : qila 

وْتَ َ ي م  : yamutu    

4. Tā’ marbūṫah 

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

Ta’marbutah yang  hidup  (berharakat  fathah,  kasrah  atau  dammah) 

dilambangkan dengan huruf "t". ta’marbutah yang  mati (tidak berharakat) 

dilambangkan dengan "h".  

Contoh:  

َلَ َ الْأ طْف  ةَ  ض  و  ر    : raudal al-at fal 

ل ة ََ الْف اَض  َيْن ةَ  د  ا لْم   : al-madinah al-fadilah 

ة كْم   al-hikmah :          ا لْح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Tanda  Syaddah  atau  tasydid  dalam  bahasa  Arab,  dalam  transliterasinya 

dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah tersebut. 

Contoh:  

بَّن ا  rabbana :  ر 

يْن ا  najjainah : ن جَّ
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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: 

 al-falsafah : ا لْف لْس ف ة َ

 al-biladu : ا لْب لا د َ

7. Hamzah  

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan  dengan  apostrop.  Namun,  itu  apabila  hamzah  terletak  di 

tengah  dan  akhir  kata.  Apabila  hamzah  terletak  di  awal  kata,  ia  tidak 

dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

1. Hamzah di awal 

رْتَ َ أ م  : umirtu 

2. Hamzah tengah 

وْنَ  ر   ta’ muruna :ت أمْ 

3. Hamzah akhir 

 syai’un : ش يْءَ 

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 
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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. Lafz al-Jalalah ( ه  ( الَّل

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

Contoh: 

ََ َالََّّ يْن  د  Dinullah الَّلهب ا billah 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah,  

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

َََھ مَْ َالََّّ ة  حْم   Hum fi rahmatillah ف يَْر 

10. Huruf Kapital     

Meskipun  dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini  huruf  kapital  dipakai.  Penggunaan huruf  kapital  seperti  yang 

berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka 

yang  ditulis  dengan  huruf  kapital  tetap  huruf  awal  dari  nama  diri  tersebut, 

bukan huruf awal dari kata sandang. 

Contoh:  Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 
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      Wa ma Muhammadun illa rasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

Swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

Saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

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

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama   : Suandi 

Nim   : 80100222011 

Judul : Analisis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Perspektif 
Maslahah (Studi Kasus di Kecamatan Bontocani Kabupaten 
Bone) 

 Tesis ini membahas analisis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perspektif 
maslahah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Secara khusus penelitian ini 
bertujuan: 1) untuk menganalisis bagaimana prinsip JKN di Kecamatan 
Bontocani perspektif maslahah. 2) untuk menganalisis bagaimana pengelolaan 
JKN di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone perspektif maslahah. 3) untuk 
menganalisis bagaimana dampak JKN di Kecamatan Bontocani perspektif 
maslahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriftif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan al maslahah. Sumber 
data primer penelitian ini adalah para informan, yang menjadi informan kunci 
adalah kepala Puskesmas Bontocani atau Kepala bagian dan Koordinator 
pelayanan kesehatan di desa-desa yang masuk dalam ruang lingkup lokasi 
penelitian ini. Adapun informan tambahan adalah para anggota tenaga 
kesehatan, masyarakat dan para stakeholder yang terkait. Sumber data sekunder 
penelitian ini adalah artikel, buku, penelitian terdahulu. Metode pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik 
analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip JKN sudah dilaksanakan di 
Kecamatan Bontocani walaupun memang belum optimal dikarenakan ada 
beberapa regulasi yang dianggap perlu diadakan evaluasi. Sedangkan 
pengelolaan JKN di kecamatan Bontocani Kabupaten Bone terbilang cukup baik 
walaupun memang belum optimal dikarenakan belum ada loket pendaftaran 
online khusus JKN, baiknya adalah tidak adanya kelasterisasi jenis pasien JKN 
baik rawat jalan maupun yang rawat inap. Dampak JKN terbagi menjadi dua 
yakni: 1) dampak positif yaitu mendorong aktifitas ekonomi dan mendatangkan 
kemaslahatan bagi kelompok rentan, miskin dan tidak mampu, adanya asuransi 
sosial untuk berjaga-jaga dan iuran bulanan yang cukup terjangkau. 2) dampak 
negatif yaitu banyaknya ketentuan regulasi yang bertentangan satu sama lain, 
sehingga dipandang perlu untuk dievaluasi kembali, selain  itu semakin jauhnya 
akses layanan kesehatan yang seharusnya dikembangkan adalah bagaimana 
upaya pendekatan layanan kesehatan terutama daerah-daerah terpencil seperti 
keadaan lokasi penelitian ini.   
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ABSTRAK 

Name   : Suandi 

Nim   : 80100222011 

Title : Analisis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Perspektif 
Maslahah (Studi Kasus di Kecamatan Bontocani Kabupaten 
Bone) 

 This thesis discusses the analysis of the National Health Assurance (JKN) 
perspective of Bone District, Bontocani District. Specifically, this research aims 
to: 1) analyze the principles of national health assurance (JKN) perspectives of 
Bones district Bontocani. 2) to analyze how the management of JKN in Bone 
District, Bontocane District, Bone perspective,. 3) to analyze the impact of JKN 
from the Bono district perspective. This research uses a type of qualitative 
descriptive research. The research approach used is the al-maslahah approach. 
The primary source of data for this research is the informants, whose key 
informants are the head of Puskesmas Bontocani or the Head of Health Service 
and Coordinator in the villages that fall within the scope of the location of this 
research. Secondary data sources for this research are articles, books, and 
previous research. Data collection methods include observations, interviews, 
documentation, and library studies. Data analysis techniques include data 
reduction, data presentation, and conclusion drawings. The results of this 
research show that the JKN principle has been implemented in the Bontocani 
district, although it is not optimal because there are some regulations that are 
compared and reversed so that the process of implementation of JKN principles 
is thoroughly controlled. While the management of JKN in the Bontocani district 
of Bone district is said to be quite good, even though it is not optimal because 
there is no special online registration locket, it is good that there is a lack of 
calibration of the types of patients JKN, both street care and hospital care. The 
impact of JKN is divided into two categories: 1) the positive impact of stimulating 
economic activity and bringing benefits to vulnerable, poor, and incapable 
groups; 2) the availability of social insurance for vigilance; and 3) affordable 
monthly allowances. 2) The negative impact is the abundance of conflicting 
regulatory provisions, so it is considered necessary to re-evaluate. Besides the 
increasing access to health services that should be developed, the approach to 
health services, especially in remote areas such as the state of the location of this 
study.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jaminan kesehatan adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah 

pusat yang sering kali disebut dengan program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) serta bertujuan agar dengan adanya program jaminan kesehatan ini berarti 

ada upaya menjaga diri demi kondisi kesehatan yang baik. Adapaun program ini 

merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial 

yang bersifat wajib. 

Jaminan kesehatan yang ada di Indonesia sebelum adanya sebutan JKN, 

sebelumnya ada yang namanya asuransi kesehatan untuk Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang merupakan lanjutan dari Restitutie Regeling tahun 1934. Selanjutnya 

pada tahun 1985 muncullah asuransi untuk tenaga kerja (ASTEK) sampai pada 

tahun 1987 dengan menggerakkan masyarakat melalui Dana Upaya Kesehatan 

Masyarakat (DUKM). Untuk legalitas adanya jaminan kesehatan, maka terbitlah 

UU No. 2 tentang asuransi, selanjutnya UU No. 3 tentang Jamsostek (Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja), dan UU No. 23 tentang kesehatan yang didalamnya terdapat 

pasal 65 dan pasal 66 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM). Hal itu mengikuti sistem managed care yang diterapkan oleh Amerika 

dengan pembayaran prepaid berdasarkan kapasitas dan pelayanan yang bersifat 

komprehensif meliputi preventif (pencegahan penyakit), promotif (peningkatan 
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kesehatan), kuratif (penyembuhan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan 

kesehatan). 

Hasil dari upaya sebelumnya yang dianggap belum mencapai apa yang 

menjadi tujuan dalam hal jaminan kesehatan, maka untuk menjadi lebih baik 

dalam hal penjaminan kesehatan maka muncullah yang namanya PT Askes 

Persero dan PT Jamsostek Persero yang melayani PNS, penerima pensiun, 

Veteran, dan pegawai swasta. Masyarakat miskin dan kurang mampu 

diikutsertakan di program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Terlepas dari semua itu, dengan skema-

skema yang ada tersebut masih mengalami biaya kesehatan dan mutu pelayanan 

menjadi sulit terkendali dan masih banyak masyarakat yang seharusnya 

menerima jaminan belum merasakan manfaatnya (Kemenkes, 2013). Setelah itu 

dilanjutkan lagi dengan program yang dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) yang sampai sekarang berlaku. 

Perpres No. 12 Tahun 2013 dikatakan bahwa akan ada jaminan berupa 

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan sesuai dengan lima isu sentral dalam memenuhi 

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah 

membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian 

berdasarkan dasar hukum tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanann 

kesehatan yang tergolong menengah ke bawah atau rentan miskin, miskin atau 

kurang mampu iurannya akan dibayarkan oleh negara sebagaimana dalam 

konstitusi bahwa Negara dalam hal ini bertanggung jawab penuh dalam hal 

penjaminan kesehatan bagi warga negara.  
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Penjaminan kesehatan merupakan amanat konstitusi UUD 1945 dengan 

berlandaskan hak dan Asasi Manusia. Hak tersebut meliputi memperoleh akses 

atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang 

aman, bermutu, dan terjangkau.1 Penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata 

dan terjangkau tersebut direncanakan, diatur, diselenggarakan, dibina, dan 

diawasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan. Dengan demikian, pemerintah mengupayakan adanya 

pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat dengan berbagai macam 

strata yang berbeda-beda.  

Upaya adanya jaminan kesehatan itu ditandai pula dengan lahirnya Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial disingkat menjadi BPJS yang merupakan hasil dari 

kolaborasi empat badan usaha yang telah diluncurkan pemerintah sebelumnya 

dalam upaya penjaminan sosial yakni PT. Askes, Jamsostek, taspen, dan Asabri 

yang kemudian dibentuk menjadi BPJS dan BPJS ketenagakerjaan. Adapun BPJS 

Kesehatan dibentuk dalam badan hukum dengan tujuan untuk 

menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai 

upaya pemerintah dalam pemenuhan hak setiap individu atas jaminan sosial 

untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial secara 

menyeluruh.  

BPJS Kesehatan implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014 yang 

kemudian program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan 

                                                             

1Ainur Rahma, Septo Paweles Arso, and Anneke Suparwati, ‘Implementasi Fungsi Pokok 
Pelayanan Primer Puskesmas Sebagai Gatekeeper Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Studi Di Puskesmas Juwana Kabupaten Pati)’, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), 3.3 
(2015), h. 2.  
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Kesehatan Nasional (JKN).2 Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu sistem 

yang dirancang dengan maksud untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan 

seluruh penduduk suatu negara. Jaminan kesehatan mempunyai maksud dan 

tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang universal atau merata 

kepada seluruh penduduk. Dengan adanya sistem ini, setiap individu memiliki 

akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa memandang status sosial, 

ekonomi, atau pekerjaan mereka. Jika hal ini terwujud maka akan berkontribusi 

terwujudnya maslahah yakni kesejahteraan umum yang melibatkan seluruh 

masyarakat.  

Pemerataan kesehatan dan kesetaraan menjadi poin penting dalam 

program kebijakan ini. Karena dengannya itu dapat membantu dan mengatasi 

kesenjangan akses kesehatan antara individu atau kelompok yang lebih mampu 

secara ekonomi dan mereka yang kurang mampu. Konsep maslahah memandang 

bahwa pentingnya pemerataan dan kesetaraan akses terhadap layanan 

kesehatan yang merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai 

kesejahteraan dan keadilan sosial yang dengan kata lain akan terwujud yang 

namanya kebermanfaatan umat. 

Jaminan Kesehatan Nasional terkhusus kepada jaminan kesehatan di Kec. 

Bontocani Kab. Bone harus menjadi pencegah dan pemelihara kesehatan. Dengan 

demikian jaminan kesehatan tidak hanya fokus kepada pengobatan penyakit, 

tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. Islam telah 

menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan demi 

                                                             
2Ainur Rahma, Septo Paweles Arso, and Anneke Suparwati, ‘Implementasi Fungsi Pokok 

Pelayanan Primer Puskesmas Sebagai Gatekeeper Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Studi Di Puskesmas Juwana Kabupaten Pati)’, Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal), Vol 3. No 
3 (2015), h. 2.  
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keberlangsungan hidup yang baik. Maka dari itu terwujudnya kesehatan yang 

merata tanpa pandang bulu menjadi tujuan untuk mewujudkan kebermanfaatan 

bagi seluruh elemen masyarakat. 

Masyarakat akan selalu digambarkan suatu tingkat sosial yang bermacam-

macam. Baik dari sisi mata pencaharian maupun penghasilan yang merupakan 

sumber dari adanya pengklasifikasian kemiskinan dan diskriminasi kehidupan 

yang kemudian ditandai dengan perbedaan stratifikasi sosial antara masyarakan 

kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas dan ini tentu berpengaruh pada 

proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata. 

Kebijakan hadir tentu ada landasan atau dasar hukumnya masing -masing 

agar program tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan. Undang -Undang 

Negara Republik Indonesia menjadi pijakan awal bagi program JKN. Peraturan 

perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi kewenangan 

penyelenggaraan JKN terbentang luas, mulai dari UUD Negara Republik 

Indonesia 1945 hingga peraturan menteri dan lembaga.  

Pemerintah telah mengundangkan 22 peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS 

Kesehatan. Pasal 28H ayat 1-3 jelas tertera jaminan kesehatan dan Pasal 34 UUD 

NRI 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga 

negara atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan Pemerintah untuk 

membangun sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 

terintegrasi dengan penyelenggaraan program jaminan sosial. Selanjutnya UU 

No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (UU SJSN) 

menetapkan program JKN sebagai salah satu program jaminan sosial dalam 
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sistem jaminan sosial nasional. Didalamnya diatur asas, tujuan, prinsip, 

organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. 

UU SJSN menetapkan asuransi sosial dan ekuitas sebagai prinsip 

penyelenggaraan JKN. Kedua prinsip dilaksanakan dengan menetapkan 

kepesertaan wajib dan penahapan implementasinya, iuran sesuai dengan 

besaran pendapatan, manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan medis, serta tata 

kelola dana amanah Peserta oleh badan penyelenggara nirlaba dengan 

mengedepankan kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. UU SJSN 

membentuk dua organ yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 

program jaminan sosial nasional, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). UU ini mengatur secara umum 

fungsi, tugas, dan kewenangan kedua organ tersebut. 

Jaminan Kesehatan menurut WHO adalah menjamin semua orang 

mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif yang dibutuhkan dengan mutu yang memadai sehingga efektif dan 

menjamin bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial 

penggunanya.3 Seperti dalam isi pidato bupati Bone beliau menyampaikan rasa 

syukurnya akan pencapaian tersebut. Tercatat pemerintah Kabupaten Bone telah 

mendaftarkan 237.381 jiwa ke dalam program JKN (Jaminan Kesehatan 

Nasional) dan membayar iurannya. Angka tersebut merupakan jumlah penduduk 

terbesar se provinsi Sulawesi Selatan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 

ke dalam program JKN. Tahun ini Kabupaten Bone berhasil meraih predikat UHC 

dimana 98,37% atau 800.506 jiwa dari 813.771 jiwa penduduk Kabupaten Bone 

                                                             
3https://p2ptm.kemkes.go.id/post/pengertian-universal-health-coverage-uhc, diakses 

tanggal 15 Februari 2023. 

https://p2ptm.kemkes.go.id/post/pengertian-universal-health-coverage-uhc
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telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan.4 Bupati dalam penyampaiannya menyebutkan bahwa pemerintah 

Kabupaten Bone telah mengalokasikan dana APBD sebesar lebih dari 115 Milyar 

Rupiah untuk membiayai iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini 

menandakan bahwa niat pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dalam 

bidang kesehatan cukup kuat sehingga tercapai sistem keadilan yang merata 

sesuai dengan prinsip Maslahah. Lanjutnya bahwa nantinya masyarakat 

Kabupaten Bone yang telah memenuhi persyaratan terdaftar sebagai peserta JKN 

dapat berobat secara gratis cukup dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda 

Penduduk). Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur SDM (Sumber Daya 

Manusia) dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdhal Abdullah bahwa tujuan UHC ini 

adalah untuk memastikan akses pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh 

seluruh masyarakat tanpa terkecuali.  

Salah satu kabupaten yang menyandang status UHC adalah di Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan yang bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan. Itu 

tandanya bahwa bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan 

nantinya akan djiamin kesehatannya oleh pemerintah daerah melalui anggaran 

yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga dengan 

tercapainya menjadi UHC ini masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan 

yang sama secara gratis dengan ketentuan-ketentuan yang ada seperti yang 

tertuang dalam dasar hukum yang telah di sebutkan sebelumnya. 

Pelaksanaan program jaminan Kesehatan sendiri dapat mempermudah 

dalam hal akses dalam pelayanan kesehatan sebagaimana banyaknya upaya dan 

                                                             
4https://bone.go.id/2023/01/27/pemerintah-kabupaten-bone-resmi-terapkan-uhc-

berobat-gratis-dengan-menggunakan-ktp/amp/, diakses tanggal 15 Febrruari 2023.  

https://bone.go.id/2023/01/27/pemerintah-kabupaten-bone-resmi-terapkan-uhc-berobat-gratis-dengan-menggunakan-ktp/amp/
https://bone.go.id/2023/01/27/pemerintah-kabupaten-bone-resmi-terapkan-uhc-berobat-gratis-dengan-menggunakan-ktp/amp/


8 
 

 
 

terobosan baru yang dilakukan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini di 

laksanakan di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone betul-betul memberikan 

manfaat sepenuhnya oleh seluruh masyarakat terlebih dari semenjak 

ditetapkannya sebagai daerah yang termasuk dalam status UHC sejak Januari 

yang lalu. Terlepas dari itu, kerangka pada topik penelitian ini akan 

mendeskripsikan bagaimana terwujudnya pelaksanaan Program JKN yang 

berimplikasi positif bagi seluruh masyarakat sehingga kemaslahatan umat bisa 

terwujud.  

Sebagaimana Maqashidus Syari’ah menurut al-Syatibi memiliki arti 

sebagai al-maqashid al-syari’ah ji al-syari’ah, maqashid min syari’al-hukm, yaitu 

hukum-hukum yang disyariatkan untuk kemaslahatan manusia dunia dan 

akhirat.5 Kemudian al-Amidi menguraikan lebih lanjut tentang maqashid syari’ah 

ini dengan berpedoman kepada prinsip dasar syariah, yaitu kehidupan, 

intelektual, agama, garis keturunan, dan harta kekayaan. Salah satu tujuan 

disyariatkannya hukum Islam (maqashid syari’ah) adalah terwujudnya 

kemaslahatan umat sehingga apa yang menjadi prinsip dasar betul-betul terjaga. 

Menyinggung tentang maslahah, salah satunya adalah maslahah mursalah yang 

merupakan metode penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap 

suatu persoalan yang tidak ada hukumnya dalam syara’ baik secara umum 

maupun secara khusus. Adapun maksud dari pengambilan maslahah tersebut 

adalah untuk mewujudkan manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan 

kesusahan manusia.  

                                                             
5Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia, (Depok: Kencana, 2017). h, 71. 
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Maslahah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum 

atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah al-Maqbulah.6 Dalam pandangan Amir Syarifuddin 

menyimpulkan bahwa sumber hukum itu hanya al-Qur’an dan as-Sunnah 

sedangkan dalil hukum itu bisa al-Qur’an, as-Sunnah, Qiyas, Ijma’, Maslahah 

mursalah, Istihsan, syar’un man qablana, urf dan sebagainya.7 

Risalah Islam dalam kandungannya tidak dibenarkan mencampakkan 

urusan dunia untuk kepentingan akhirat atau sebaliknya. Karena dalam persepsi 

Islam itu sendiri, ada korelasi kuat antara urusan kehidupan dunia dan 

kehidupan akhirat, sejauh mana manusia berbuat baik dan menjaga segalanya 

termasuk unsur kesehatannya termasuk ke dalam upaya mempertahankan 

kesterilan jiwa dan akal sehingga mampu berbuat baik yang ganjarannya dimata 

Allah adalah pahala.  

Islam memandang kesehatan adalah nikmat besar Allah yang diberikan 

pada hamba-Nya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya : Dua 

kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah sehat dan kesempatan. 

Sebagaimana bahwa kesehatan adalah amanah Allah yang akan dimintai 

pertanggung jawabannya. Sungguh Islam telah mengatur sedemikian rupa 

tentang manusia termasuk unsur kesehatan manusia, seperti pola makan, 

olahraga, minum, beraktivitas, ataupun dalam pergaulan. Terlepas dari 

banyaknya anjuran menjaga kesehatan perspektif pandangan Islam, maka 

korelasinya dengan itu hadirnya suatu program pemerintah atau kebijakan 

                                                             
6Imron Rusyadi, Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, Journal SUHUF, Vol.24, No.1, 

Mei 2012, h.14.  

7Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam hukum Islam, (Padang: Angkasa Raya, 
1990), h.20-21.  
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pemerintah atas jaminan kesehatan secara menyeluruh (Universal Health 

Coverage) terhadap adanya Jaminan Kesehatan Nasional. 

Hakekat sehat itu dalam Islam adalah apabila seluruh komponen 

kepribadian yang terdiri dari spritual, psikis, fisik, sosial (Bio psyco, ritual, socio 

well being) dalam kondisi normal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk 

mewujudkan kesehatan yang komprehensif tersebut, utamanya dari komponen 

kejiwaan modal dasarnya adalah meyakini sepenuh hati sifat-sifat dan perbuatan 

Allah yang Maha Adil, Maha Penyayang, Maha Pembalas, dan sifat-sifat lain yang 

dikenal dengan al-Asmaul Husna. 

Secara garis besar, tujuan dari program tersebut adalah mudahnya akses 

pelayanan kesehatan kepada siapa saja dan terjaganya manusia dari berbagai 

macam penyakit. Hal ini tentu mendatangkan manfaat bagi penerima jaminan 

tersebut. Program tersebut termasuk dalam upaya menjaga kesehatan fisik, 

psikis, spritual dan lainnya erat kaitannya dengan konsep kesehatan menurut 

pandangan Islam ditinjau dari aspek kebermanfaatannya atau kemaslahatannya. 

Namun pertanyaan yang muncul kemudian sudah sejauh mana penerapan 

kebijakan ini dikalangan masyarakat Kecamatan Bontocani selama adanya 

program tersebut. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang 

Kesehatan dalam BAB I dalam ketentuan umum pasal 2 menyebutkan bahwa 

Undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan perikemanusiaan, 

keseimbangan, manfaat, pemerataan, etika dan profesionalitas, penghormatan 

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, nondiskriminatif, pertimbangan  moral 

dan nilai-nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran 

hukum, kedaulatan negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya, 
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ketertiban dan kepastian hukum. Begitupun dalam pasal 3 selanjutnya 

menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk 

meningkatkan perilaku hidup sehat, meningkatkan akses dan mutu pelayanan 

kesehatan dan sumber daya kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya 

manusia yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

pelayanan kesehatan, meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi 

KLB atau wabah, menjamin ketersediaan pendanaan kesehatan  yang 

berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif dan 

efisien, mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang 

berkelanjutan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, 

sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.8 

Kecamatan Bontocani terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan yang 

kelurahannya terletak di Kahu sebagai ibu kota kecamatan yang secara letak 

geografis ada beberapa Desa yang jauh dari jangkauan baik dalam hal 

administrasi ataupun bidang keperluan dalam pemenuhan layanan kesehatan. 

Ditambah dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara khusus bagi 

daerah yang belum memadai dan belum dapat diakses secara menyeluruh dalam 

segala aspek. Misalnya sistem rujuk yang diatur dalam upaya mendapatkan 

pelayanan kesehatan. Seseorang yang memiliki penyakit meski menjadi peserta 

BPJS, masih tetap mengurus rujukan yang biasa diawali dengan sisrute terlebih 

dahulu ke rumah sakit yang di tuju. Salah satu contoh pasien atas Nama Akbar, 

umur 21 Tahun mengalami kecelakaan jari tangannya patah akibat terkena mesin 

somel di Desa Pattuku harus dilarikan ke Puskesmas Bontocani. Tiba di 

                                                             
8Dewan Perwakilan Rakyat RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 

Tentang Kesehatan, Undang-Undang, 187315, 2023, 1–300. 
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Puskesmas, pihak Puskesmas tidak memiliki fasilitas yang cukup dan tidak 

memiliki dokter spesialis, makanya di rujuk ke Rumah Sakit di Kabupaten Bone 

melalui sisrute tadi. Setelah sisrute dikonfirmasi, baru pasien bisa dibawa ke 

Rumah Sakit. Tentu hal ini dapat memperpanjang waktu pasien untuk segera 

mendapatkan pertolongan. Sedangkan konsep dari adanya jaminan kesehatan ini 

adalah untuk mempermudah dalam mengakses layanan kesehatan.  

Keadaan yang menjadi kendala di Kecamatan Bontocani secara umum 

adalah susahnya akses layanan kesehatan sehingga memungkinkan terjadinya 

kesenjangan sosial dalam bidang kesehatan. Sehingga kadangkala regulasi yang 

ada yang merupakan sebuah keharusan tidak relevan untuk diterapkan disana, 

terlebih fasilitas dan tenaga kesehatan yang belum memadai. Selanjutnya yang 

menjadi hal yang unik adalah kini peserta jaminan kesehatan Nasional yang 

iurannya menunggak bisa diangsur tiap pembayaran dengan sistem rehabilitasi 

di aplikasi JKN. Selain itu, hadirnya terobosan melalui mobile JKN sangat 

mempermudah peserta untuk melakukan tahapan pelayanan kesehatan, baik 

dalam pendaftaran, rujukan dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa 

dalam fitur baru dalam mobile JKN terdapat yang namanya program Rencana 

Pembayaran Bertahap (REHAB). Program ini memudahkan peserta dalam 

membayar tunggakan dengan melakukan pembayaran secara bertahap.  

Dalam Undang-undang kesehatan terbaru telah menghapus kelompok-

kelompok atau kelas-kelas yang semula terdiri dari kelas satu, dua dan tiga. Maka 

sekarang berubah menjadi standarisasi rawat inap yang menghendaki 

persamaan perlakuan terhadap keseluruhan peserta tanpa terkecuali. Yang 

menjadi pembeda adalah cakupan kapasitas dalam satu ruangan tersebut. Sesuai 

dengan amanat konstitusi dan seluruh peraaturan yang ada, apalagi ditambah 
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dengan slogan “saling tolong-menolong”, hal tersebut tentu diharapkan memang 

betul-betul menjadi kebijakan dan program yang mendatangkan maslahat bagi 

peserta JKN itu sendiri. Maka dari itu perlu ditelisik lebih jauh dan dianalisis 

secara mendalam terkait dengan JKN dengan kacamata kemaslahatan umum 

kepada peserta JKN secara utuh tanpa dikriminasi pelayanan. Hal-hal 

demikianlah yang juga menjadi salah satu unsur atau aspek lahirnya topik 

penelitian ini. Selain itu, sistem jaminan sosial yang sifatnya asuransi sosial yang 

diwajibkan bagi seluruh peserta juga menjadi hal penting untuk dianalisis 

melalui kacamata al-Maslahah.  

Equity dan equality adalah salah dua dari beberapa tagline Jamninan 

Kesehatan yang perlu diadakan analisis yang mendalam terkait keterwujudannya 

baik dalam hal secara prinsip dan kesesuaian pengimplementasiannya, 

pengelolaan ataupun secara dampak yang ditimbulkan dari perspektif 

kebermanfaatannya ( al-maslahah).  

Terlebih lagi dengan adanya batasan penggunaan BPJS (KIS) dalam akses 

di fasilitas kesehatan atau Rumah Sakit yang bukan menjadi tingkat faskes yang 

tertera di identitas BPJS. Yang lebih jelasnya lagi adalah adanya kelas atau 

pengelompokan jaminan kesehatan dalam hal ini BPJS terhadap masyarakat 

mampu dan kurang mampu yang kemudian dirubah dalam Undang-undang No 

17 Tahun 2023 menjadi standar rawat inap. Maka dianggap menarik untuk 

dilakukan penelitian apalagi dengan adanya prinsip dan konsep taawun (saling 

tolong menolong), equity, dan equality dan beberapa poin lainnya. 

Menyadari permasalahan dan realitas tersebut, maka memang diperlukan 

sebuah pendekatan deskriptif dan analisis mendalam terkait program tersebut 

dengan upaya keselarasan akses untuk seluruh masyarakat Kecamatan 
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Bontocani. Sehingga analisis Jaminan Kesehatan nasional (JKN) perpektif 

maslahah menjadi topik inti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian sebelumnya tersebut, penulis tertarik untuk 

menelaah atau mengkaji lebih jauh tentang analisis Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dari segi pandangan Islam Maslahah di Kecamatan Bontocani Kabupaten 

Bone melalui penelitian dengan judul “Analisis Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) Perspektiif Maslahah ( Studi Kasus di Kecamatan Bontocani Kabupaten 

Bone”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terstruktur 

mengenai pembahasan dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam penelitian ini 

maka penelitian ini difokuskan pada Analisis Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

perspektif maslahah (studi kasus di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone). 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan pada fokus penelitian tersebut, maka dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

a. Jaminan Kesehatan 

Jaminan Kesehatan merupakan suatu program atau kebijakan pemerintah 

yang diupayakan agar tersebut menjadi sebuah upaya pemerintah bahkan dunia 

dalam bidang kesehatan untuk menanggulangi keterbatasan dalam hal akses 

layanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan pada ruang lingkup JKN secara 

umum, kali ini peneliti bermaksud mengkhususkan lingkup JKN ini terkhusus 
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pada bagaimana prinsip, pengelolaan dan dampaknya yang ditinjau dari 

kacamata maslahah terhadap pihak terkait di salah satu daerah di Sulawesi 

Selatan bilkhusus pada situasi pelayanan kesehatan di Kecamatan Bontocani 

Kabupaten Bone terkait dengan program JKN dan implementasi penerapannya. 

 Keadaan yang terlihat di masyarakat khususnya di Kecamatan Bontocani 

akhir-akhir ini masih banyak yang terkendala masalah layanan kesehatan, hal ini 

dikarenakan banyaknya jenis atau pembagian macam klasifikasi layanan 

kesehatan sehingga menjadi suatu hal yang menghambat masyarakat untuk 

mudah dalam akses kesana, salah satu dari itu adalah tingkat pemahaman 

sebagian peserta tentang JKN masih minim.  

b. Al-Maslahah 

Sebagaimana dalam maqashid syari’ah terdapat pula rumpun istilah 

maslahah (maslahah muktabarah, maslahah mulgah dan maslahah mursalah). 

Salah satunya adalah maslahah mursalah yang merupakan sebuah konsep yang 

menekankan akan kebaikan dan menghindari keburukan bagi umat manusia, 

yang tentunya tidak terlepas pada tujuan syar’i dalam menetapkan sebuah 

hukum. Setelah melakukan observasi awal di PKM di Kecamatan Bontocani dan 

berbicara langsung dengan beberapa NAKES (tenaga kesehatan) yang ada di 

Kecamatan yang tepatnya berkantor di Kelurahan Kahu tersebut beliau 

menjelaskan bahwa memang benar dalam Jaminan Kesehatan Nasional di capai 

UHC yang cakupan program ini sasarannya masyarakat secara umum dengan 

ketentuan adanya pencegahan penyakit (Preventif), peningkatan kesehatan 

(promotif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan 

(rehabilitatif). Namun dari kurang lebih 18 ribu jiwa di kecamatan Bontocani, 

baru sekitar 14 ribu yang tercakup dalam kepesertaan JKN maupun yang masuk 
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dalam cakupan UHC berdasarkan penjelasan singkat dari haji Nana yang 

merupakan Kepala Tata Usaha dan bagian administrasi Pusat Kesehatan 

Masyarakat (PUSKESMAS) Kec. Bontocani. 

Obeservasi lebih lanjut kepada perwakilan beberapa masyarakat belum 

tahu apa itu program Jaminan Kesehatan dan pengklasifikasiannya, apalagi yang 

namanya UHC dan jenis pelayanannya seperti apa. Walaupun dalam prakteknya, 

sudah banyak yang tercakup dalam program jaminan kesehatan atau BPJS 

kesehatan dalam bentuk KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang merupakan subsidi 

dari pemerintah untuk masyarakat yang terbilang kurang mampu dalam hal 

perekonomian. Namun dengan hadirnya capaian baru bagi Kabupaten Bone 

khususnya di Kecamatan Bontocani ini menambah cakupan pelayanan bagi 

masyarakat jika dimaksimalkan oleh yang berwenang dalam hal penerapan atau 

pengimplementasiannya. Realisasi yang ada dilapangan menurut pengamatan 

peneliti menganggap bahwa masih ada yang belum tercakup dalam pelayanan 

kesehatan JKN, ada yang berkasnya bermasalah, ada juga yang berpemahaman 

bahwa proses pengurusannya terlalu ribet makanya mereka bermalas-malasan 

untuk mengurus agar tercakup dalam program tersebut.  

Dengan adanya program jaminan kesehatan, maka sudah pasti ini 

mengurangi kesusahan dalam masyarakat di bidang kesehatan sekaligus 

meminimalisir terjadinya kesenjangan antar sesama jika sistem dan 

pengelolaannya dilakukan dengan baik sesuai konsep dan prinsip yang ada. Hal 

ini menarik dikaji menggunakan pandangan maslahah dan kaitannya dengan 

pengimplementasiannya.  

Selain al- maslahah, Maqashid Syari’ah juga baigian yang tak terpisahkan 

dari kajian tentang kemaslahatan umat manusia. Definisi maqashid syari’ah dari 
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berbagai tokoh sangat bermacam-macam namun sebenarnya mengandung 

konteks atau subtansi yang sama. Secara bahasa, maqashid al-syari’ah terdiri dari 

dua kata, yaitu maqashid dan syari’ah. Maqashid berarti kesengajaan atau tujuan, 

adapun syari’ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat 

diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan.9 Tujuan seluruh 

hukum baik dari hukum syara’ atau hukum yang bersumber dari akal manusia 

seyogyanya muaranya pada kemaslahatan. 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti mengemukakan pokok masalah 

“Bagaimana Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perspektif  

maslahah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”. Dari uraian sebelumnya, 

peneliti merumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan 

Bontocani Kabupaten Bone Perspektif Maslahah? 

2.  Bagaimana Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan 

Bontocani Kabupaten Bone Perspektif Maslahah? 

3. Bagaimana Dampak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan 

Bontocani Kabupaten Bone Perspektif Maslahah? 

D. Kajian Pustaka 

Judul penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain  

sebelumnya. Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah yang pertama dilakukan 

di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. 

                                                             
9Aspari Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1996). h, 63. 
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Setelah melihat, membaca dan memahami beberapa penulisan terdahulu 

yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, maka yang akan menjadi 

rujukan penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh: Suharna, Jurusan Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi Syariah Hukum Islam pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam (Maslahah Mursalah) terhadap Istri PNS Pencari Nafkah Utama 

di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”.  Tesis ini merupakan 

penulisan lapangan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis, 

normatif dan pendekatan filosofis. Data diperoleh dari suami istri dan 

anggota keluarga yang lain.  Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berisikan tentang 

tinjauan maslahah mursalah tentang istri PNS pencari nafkah utama.10 Yang 

menjadi perbedaan pada penelitian kali ini, penelitian yang dilakukan oleh 

Suharna berfokus pada Pandangan Hukum Islam atau Maslahah Mursalah 

Terhadap Istri PNS yang menjadi pencari nafkah utama di kecamatan 

Enrekang Kabupaten Enrekang. Sedangkan penelitian kali ini memang 

menyinggung pula tentang konsep Maslahah namun peneliti kali ini berfokus 

pada analisis kebijakan program JKN di Kecamatan Bontocani Kabupaten 

Bone perspektif maslahah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh: Rizky Amalia Puspitaningrum, program studi 

kedokteran keluarga pada tahun 2019 dengan judul “Faktor-faktor 

pendukung pencapaian UHC di Kota Surakarta”. Tesis ini berisikan tentang 

berbagai macam faktor pendukung mengenai tercapainya Program UHC di 

                                                             
 10Suharna, Tinjauan Hukum Islam (Maslahah Mursalah) terhadap Istri PNS Pencari 
Nafkah Utama di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang, , (Tesis Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2018), h. 14. 
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Kota Surakarta.11 Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rezky 

Puspitaningrum dengan penelitian kali ini adalah yang dilakukan oleh Rezky 

Puspitaningrum berfokus pada faktor-faktor pendukung UHC di Kota 

Surakarta. Sedangkan penelitian kali ini difokuskan pada Implementasinya 

yakni analisis JKN dalam perspektif maslahah di Kecamatan Bontocani 

Kabupaten Bone.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imaniar Nur Fajriani S, program studi 

ekonomi Islam pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi corporate social 

responsibility (CSR) dalam membentuk good corporate governance (GCG) 

perspektif maslahah pada PT Semen Tonasa, Tbk”. Tesis ini berisikan tentang 

berisikan tentang bagaimana implementasi corporate social responsibility 

(CSR) dalam membentuk good corporate governance (GCG) perspektif 

maslahah di PT. Semen Tonasa, Tbk.12 Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Imaniar Nur Fajriani S berfokus pada sebuah perusahaan yang 

menerapkan sebuah sistem korporasi terkait dengan implementasinya 

tentang tata kelola perusahaan yang baik perpektif maslahah. Sedangkan 

penelitian kali ini difokuskan pada analisis sebuah kebijakan di bidang 

kesehatan yang disebut dengan JKN melalui prinsip Maslahah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rusli dengan judul “Wanita karir 

perspektif maslahah mursalah (studi kasus kec.Rappocini kota makassar).”13 

                                                             
 11Rezky Amalia Puspitaningrum, faktor-Faktor Pendukung Universal Health Coverage 
(UHC) di Kota Surakarta, (Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019), h. 7. 

12Imaniar Nur fajriani S, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 
Membentuk Good Corporate Governance (GCG) pada PT Semen Tonasa, Tbk., (Tesis Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), h.17.  

13 Muhammad Rusli, wanita karir perspektif maslahah mursalah studi kasus di kec. 
Rappocini kota Makassar. 
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hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profil wanita karir memiliki 

peran ganda, disamping ia berperan sebagai ibu rumah tangga ia juga bekerja 

di luar rumah. Tentu hasil itu didapatkan dengan tinjauan prinsip 

kebermanfaatan atau kemaslahatan. Perbedaan penelitian pada kali ini 

adalah penelitian ini memang menggunakan prinsip maslahah pada teorinya 

namun titik fokusnya sangatlah berbeda. Penelitian kali ini memfokuskan 

pada analisis suatu kebijakan pemerintah terkait pelayanan kesehatan 

secara menyeluruh ditinjau dari maslahatnya.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penelitian yang akan 

dilaksanakan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun dalam penelitian 

ini akan difokuskan pada analisis kebijakan program pada JKN perspektif 

maslahah di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sebagaimana  biasanya bahwa setiap usaha yang dilakukan harus didasari 

oleh tujuan tertentu, karena tanpa ada tujuan tertentu yang ingin diperoleh maka 

usaha tersebut tidak berarti atau sia-sia. Upaya untuk mengarahkan pelaksanaan 

penelitian dan mendeskripsikan masalah yang dikemukakan pada pembahasan 

pendahuluan, sebagaimana tercermin dalam formulasi masalah di halaman 

sebelumnya maka mesti dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian, sebagai 

berikut:  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat dikemukakan bahwa tujuan 

penelitian ini yaitu: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana prinsip Jaminan Kesehatan Nasional di 

Kecamatan Bontocani perspektif maslahah; 

b.  Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone perspektif 

maslahah; 

c. Untuk mengetahui bagaimana dampak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone perspektif maslahah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

1) Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat akademisi 

yang akan melakukan penulisan dalam ilmu Syari’ah Hukum Islam. 

2) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

memperkaya referensi bacaan yang akan dilaksanakan pada penulisan di 

masa mendatang dan sebagai bahan bacaan di Fakultas Syari’ah dan 

Hukum, tentunya juga bisa jadi bahan referensi pada fakultas Kedokteran 

dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar serta diharapkan dapat 

menambah khazanah keilmuan pada Jurusan Dirasah Islamiyah 

khususnya Konsentrasi Syari’ah Hukum Islam. 

b.  Kegunaan Praktis 

1) Bagi institusi dibidang kesehatan, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

terhadap model pelayanan dan penerapan kebijakan yang selama ini 

diterapkan dan juga sebagai acuan untuk peningkatan kebermanfaatan 

yang merata pada masyarakat terkait program dan kebijakan yang akan 

datang. 
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2) Bagi penulis, merupakan bentuk tugas akhir penulis guna memeroleh 

gelar Magister S-2 Jurusan Dirasah Islamiyah Konsentrasi Syari’ah Hukum 

Islam sekaligus sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman 

yang nantinya akan diimplementasikan kepada masyarakat.
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

A. Jaminan Kesehatan Nasional 

Islam dalam muatan ajarannya yang bersumber dari al-Qur’an dan adits 

merupakan satu kesatuan yang lengkap dan selalu relevan dengan perkembangan 

zaman. Misalnya dalam bidang kesehatan, Islam memandang bahwa untuk 

menjaga agar tetap sehat maka perlu adanya Thaharah (Suci, bersih). Oleh karena 

itu lahirlah hukum-hukum Thaharah dalam Syariat Islam yang begitu sangat 

memperhatikan kebersihan dan atau sanitasi.   

Syariat Islam menganjurkan olah raga dan sikap hidup aktif atau pola 

hidup sehat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu sendiri sangat 

mementingkan adanya program preventif dan promotif kesehatan seperti halnya 

dengan kebijakan program JKN. Pentingnya kesehatan ini sudah menjadi 

ketentuan Allah SWT yang tertuang dalam al-Qur’an Surah al-Maidah: 4 sebagai 

berikut:  
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Terjemahnya: 

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan 
bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-
makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu 
yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang 
telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya 
untukmu201) dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Bertakwalah 
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kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.” (QS. Al-
Maidah: 4).14 

Maksud atau makna dari ayat diatas kurang lebih bahwa adanya seruan 

Allah kepada manusia untuk senantiasa menjaga apa yang dimakan atau di 

konsumsinya dengan mewajibkan manusia hanya memakan  makanan yang halal 

dan sehat (baik). Rasulullah SAW bersabda: 

“Siapa saja diantara yang berada dipagi hari sehat badannya, aman jiwa, 
jalan dan rumahnya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan 
dia telah diberi dunia seisinya” (HR. Bukhari). 

Penjelasan hadis tersebut menyatakan bahwa dalam Islam, kesehatan dan 

keamanan adalah kebutuhan pokok dan sejajar seperti kebutuhan pangan. Oleh 

karenanya Negara wajib menjamin kesehatan dan keamanan masyarakat seperti 

terjaminnya kebutuhan pokok masyarakat, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah 

SAW: “Iman (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas 

rakyatnya” (HR. Bukhari). 

Jaminan kesehatan dalam pandangan Islam menjadi isu penting untuk 

menjaga akal dan jiwa manusia. Jika kesehatan dan pengobatan ini tidak 

terpenuhi oleh pemerintah, maka akan mendatangkan kemudharatan bagi 

masyarakat secara luas. Sabda Nabi yang lain mengatakan bahwa “Tidak boleh 

membahayakan orang lain dan diri sendiri” (HR. Malik). Dengan demikian sudah 

jelas bahwa pemenuhan hak rakyat atas kesehatan dan pengobatan merupakan 

kewajiban Negara.  

Masa pemerintahan Islam sejak zaman Rasulullah SAW, kebijakan 

menggratiskan pengobatan dan layanan kesehatan yang berkualitas sudah 

dijalankan.  

                                                             
14Al-Quran Kemenag In Word Terjemah 2019.  
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Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia, maka kesehatan 

merupakan hak bagi setiap warga negara yang harus dilindungi oleh Negara 

sesuai amanat Undang-undang Dasar. Negara merupakan satu-satunya tumpuan 

dan harapan bagi masyarakat pada saat terjadi suatu penyakit baik itu penyakit 

menular ataupun yang tidak menular sebagaimana tujuan dibentuknya Negara, 

individu dan masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh jaminan keamanan, 

keselamatan jiwa, dan harta miliknya dari ancaman alam maupun lawan yang 

berasal dari luar komunitasnya.15  

Jaminan kesehatan nasional didefinisikan sebagai sistem penjaminan 

kesehatan yang memastikan semua orang menerima kesehatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau tanpa 

mengalami kekhawatiran finansial dalam mengaksesnya. selanjutnya WHO 

menyebutkan bahwa terdapat 2 (Dua) elemen inti dalam UHC yang merupakan 

capaian dari adanya JKN, yaitu akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu 

bagi setiap warga dan perlindungan resiko finansial ketika warga menggunakan 

pelayanan kesehatan.16 

Jaminan kesehatan menjadi program yang akan menyediakan berbagai 

macam fasilitas pendukung seperti penyediaan tenaga medis atau tenaga 

kesehatan dalam posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya 

                                                             
15Susila Adiyanta, Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health 

Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19, 
Administrative Law & Governance Journal, Volume 3 Issue 2, Juni 2020, h. 2..  

16Putri Hergianasari, Strategi Salatiga Menuju Universal Helath Care (UHC) Melalui 
Jaminan Kesehatan Nasional, Journal Penelitian Sosial dan Politik, Volume 10 No. 1, Juni 2021, h. 
4-5.  
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kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh dan untuk bersama masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat 

dan memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu 

dan bayi.17  Selain wadah atau fasilitasnya, maka perlu pula diperhatikan terkait 

tenaga ksehatannya. Oleh karena pemenuhan tenaga SDM yang proporsional 

menjadi krusial mengingat baik buruknya pelayanan kesehatan salah satunya 

ditentukan oleh tenaga pada sarana kesehatan baik ditingkat dasar ataupun pada 

tingkat lanjutan.18 

Pemenuhan atas adanya jaminan kesehatan yang merata merupakan cita-

cita terciptanya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 

(SDGs) sebagai pembaharuan dari Millenium Development Goals (MDGs) 

membawa perubahan paradigma, termasuk perubahan isu strategis dalam 

pembangunan kesehatan Global. Perubahan tersebut nampak dari munculnya isu 

strategis yang termasuk dalam prioritas tujuan 3 SDGs Health and Well Being 

(kesehatan yang baik) dengan target utama menjamin kehidupan yang sehat dan 

mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia. Salah satu upaya untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut dalam hal ini terciptanya 

                                                             
17Yudi Adnan, ‘Pelaksanaan Posyandu Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi 

Kualitatif)’, Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 17.1 (2022), 38 
<https://doi.org/10.26714/jkmi.17.1.2022.38-44>. 

18Syamsul Alam, Sitti Raodhah, and Surahmawati Surahmawati, ‘Analisis Kebutuhan 
Tenaga Kesehatan (Paramedis) Berdasarkan Beban Kerja Dengan Menggunakan Metode 
Workload Indicator Staffing Needs (WISN) Di Poliklinik Ass-Syifah UIN Alauddin Makassar’, Al-
Sihah: The Public Health Science Journal, 10.2 (2018), 216–26 
<https://doi.org/10.24252/as.v10i2.6903>. 
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kesejahteraan dibidang kesehatan adalah dengan adanya kegiatan penyuluhan 

sejak dini terhadap anak-anak yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

kepada anak sejak dini mengenai perilaku hidup bersih dan sehat agar mereka 

dapat melakukan pencegahan penyakit secara mandiri dan dapat menjadikan 

perilaku tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat 

terwujud lingkungan yang nyaman dan sehat sehingga mengarah kepada 

perubahan yang lebih baik.19 Perubahan tersebut nampak dengan adanya 5 (lima) 

isu strategis yang menjadi fokus perhatian yaitu:  

a. Kematian akibat penyakit tidak menular 

b. Penyalahgunaan narkotika dan alkohol 

c. Kecelakaan lalu lintas 

d. Universal Health Coverage (UHC) 

e. Kontaminasi dan populasi air, udara, dan tanah. 

Kementerian kesehatan Republik Indonesia dalam rencana strategis 

(Renstra) Kementerian mengalihbahasakan Universal Health Coverage (UHC) 

menjadi “Jaminan Kesehatan Semesta” dan sudah mulai diimplementasikan di 

Indonesia sejak penyelenggaraan program JKN pada Januari 2014 (Kementerian  

kesehatan Republik Indonesia, 2017).20 Hal ini dimuat dalam peratutran BPJS 

Kesehatan No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang 

                                                             
19Z Arranury, ‘Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Anak 

Sekolah’, Sociality: Journal of Public Health Service, 1.1 (2022), 67–71 <https://journal3.uin-
alauddin.ac.id/index.php/sjphs/article/view/35013>. 

20Putri Hergianasari, Strategi Salatiga Menuju Universal Helath Care (UHC) Melalui 
Jaminan Kesehatan Nasional, Journal Penelitian Sosial dan Politik, Volume 10 No. 1, Juni 2021, h. 
4.  
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merupakan pelaksanaan PerPres No. 12 Tahun 2013 dan PerPres No. 111 Tahun 

2013. 

Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan 

barang investasi yang menentukan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi 

Negara.21 Negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga terdapat 

tuntutan untuk melembagakan layanan kesehatan universal. Terdapat 2 (dua) isu 

mendasar yaitu bagaimana cara membiayai atau proses pembiayaan layanan 

kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan 

untuk menyediakan layanan kesehatan dengan efektif, efisien dan tentunya adil 

bagi seluruhnya. 

Layanan kesehatan adalah Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah dan setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan. WHO telah 

berkomitmen untuk mengembangkan suatu sistem kesehatan yang dikenal 

dengan Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan bahwa semua orang 

dapat menggunakan layanan kesehatan yang mereka butuhkan dan juga 

memastikan bahwa penggunaan layanan ini tidak membuat pengguna merasa 

kesulitan dalam hal finansial (WHO, 2013). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas 

ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, efisien, dan 

terjangkau.22 Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil kebijakan strategis 

                                                             
21Sriyani, Tantangan Pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Jaminan 

Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal, Pusdiklat 
Keuangan Umum, e-Mail: syanies@gmail.com, tth, h. 2.  

22Zilfadhilah Arranury, Dian Rezki Wijaya, and Ranti Ekasari, ‘Kualitas Pelayanan 
Kesehatan Pasien Peserta JKN-KIS Bagian Rawat Jalan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa’, 
Kampurui Jurnal Kesehatan Masyarakat (The Journal of Public Health), 2.2 (2020), 20–29 
<https://doi.org/10.55340/kjkm.v2i2.222>. 

mailto:syanies@gmail.com


29 
 

 
 

untuk memberlakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan 

meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil dan makmur. Fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan untuk peserta JKN-KIS yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) (Kemenkes RI, 

2004). 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional yang disebut dengan UU SJSN telah menjawab prinsip dasar JKN di 

Tahun 2014. JKN merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga di 

dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.23  

Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai tujuan tercapainya Universal 

Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan yang menyeluruh yang memiliki 

motivasi atau tujuan agar terciptanya layanan kesehatan yang merata bagi 

masyarakat yang membutuhkan. Hal ini juga sesuai dengan makna sila ke-5 

pancasila yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Maka dalam hal 

ini Negara menjamin rakyatnya untuk memperoleh keadilan yang merata tak 

terkeculi dalam hal akses kesehatan. Hal ini berdasar pada pemberdayaan 

masyarakat yang berasaskan martabat kemanusiaan. Hal ini pun diperjelas dan 

                                                             
23Sriyani, Tantangan Pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah ke Dalam Jaminan 

Kesehatan Nasional untuk Mewujudkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal, Pusdiklat 
Keuangan Umum, e-Mail: syanies@gmail.com, tth, h. 2.  
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dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 34 yang berbunyi: 

a. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; 

b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan 

mastabat kemanusiaan; 

c. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang 

layak. 

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang 

– Undang.24 

Menciptakan kondisi lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu 

aspek yang menjadi penunjang pelayanan kesehatan yang dirasakan langsung 

oleh masyarakat sehingga pemerintah mengupayakan kesetaraan pelayanan 

kesehatan serta kemudahan akses yang diberikan kepada warga melalui program 

JKN. 

Kesehatan salah satu faktor atau bagaian terpenting bagi kehidupan 

manusia. maka dari itu pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang 

berkualitas untuk masyarakat yang dikelola sebagai sebuah sistem yang 

terintegrasi sehingga menjadi salah satu bentuk pelayanan publik. Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara mengartikan bahwa pelayanan publik adalah 

segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah baik di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) atau dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk 

                                                             
24Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34. 
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barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 

atau dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-udangan.25 

Sistem kesehatan menurut World Health Organization (WHO) adalah 

sebuah kegiatan yang mempromosikan, memulihkan, dan atau menjaga 

kesehatan. Sistem kesehatan yang baik merupakan wujud dari cita-cita bangsa-

bangsa di dunia yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs). 

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan rencana aksi global yang 

disepakati oleh para pemimpin dunia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi 

kesenjangan, dan melindungi lingkungan.  

Sustainable Developmet Goals (SDGs) yang merupakan induk dari program 

kebijakan Universal health Coverage (UHC) memiliki 17 (tujuh belas) tujuan dan 

169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dicapai hingga tahun 2030. 

Berikut tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di bawah ini: 

a. Menghapus kemiskinan; 

b. Mengakhiri kelaparan; 

c. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 

d. Pendidikan bermutu; 

e. Kesetaraan gender; 

f. Akses air dan sanitasi; 

g. Energi bersih dan terjangkau; 

h. Pekerjaaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 

i. Infrastruktur, industri, dan inovasi; 

                                                             
25Rizka Husnia Kanti, Analisis Strategi Manajemen Dalam Program Universal Health 

Coverage di Thailand, (Tesis, Universitas Padjajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal 
Ilmu Administrasi Publik, 2020), h. 2. 
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j. Mengurangi ketimpangan; 

k. Kota dan komunitas yang berkelanjutan; 

l. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab; 

m. Penanganan perubahan iklim; 

n. Menjaga ekosistem laut; 

o. Menjaaga ekosistem darat; 

p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat; 

q. Kemitraan untuk mencapai tujuan.26 

1. Pentingnya kesehatan dalam Islam 

Islam senantiasa mengajarkan bagaimana caranya sehingga terhindar dari 

penyakit diantaranya adalah senantiasa menerapkan pola hidup sehat. Kebiasaan 

seseorang sangat menjadi penetu dalam menjaga agar kesehatan dan 

produktifitas terjaga. Dalam menjaga stabilitas kehidupan yang normal, Islam 

melalui kitab al-Qur’an dan Hadist banyak sekali yang menjelaskan tentang cara 

menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga kebersihan diri keseluruhan atau 

satu persatu. Beberapa contoh berikut yang merupakan cara Islam menjaga 

kesehatan dengan cara bersuci: 

a. Perintah Berwudhu 

Islam mewajibkan berwudhu ketika telah batal dan menekankan agar 

memperbaharuinya ketika hendak beribadah meskipun belum batal. Rasulullah 

                                                             
26Rizka Husnia Kanti, Analisis Strategi Manajemen Dalam Program Universal Health 

Coverage di Thailand, (Tesis, Universitas Padjajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal 
Ilmu Administrasi Publik, 2020), h. 2. 
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SAW seperti yang diriwayatkan oleh Tirmidzhi selalu berwudhu dalam setiap 

sholat, dan hukumnya sunnah bagi orang yangs edang janabah (kondisi seseorang 

yang telah melakukan hubungan suami istri) ketika ingin makan dan minum, dan 

bagi suami yang ingin berhubungan intim yang kedua kalinya, ketika ingin tidur, 

sedang marah, ghibah, masuk masjid, adzan, ziarah kubur, dan ketika menyentuk 

al-Qur’an, jenazah, para penghafal al-Qur’an, para pakar dalam qira’ahnya. 

b. Perintah mandi 

Kesehatan manusia bisa terpelihara dengan cara menjaga kebersihan 

tubuhnya melalui mandi setiap hari dan bahkan dalam Islam bagi orang yang 

sedang janabah, mandi itu hukumnya wajib, sesuai dengan Firman Allah sebagai 

berikut: 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak 
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke 
siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua 
mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu 
sakit,202) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau 
menyentuh203) perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah 
dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan 
(debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, 
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tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-
Nya bagimu agar kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 5: 6).27 

Perintah menjaga kebersihan tidak terbatas pada seluruh tubuh, tapi juga 

kebersihan anggota tubuh tertentu seperti perintah mencuci kedua tangan 

sebelum makan, memotong kuku, membersihkan kaki, mulut, dan bersiwak. Ini 

menjadi penanda bahwa kebersihan dan upaya agar terhindar dari penyakit 

sangat dianggap penting dalam Islam. Seperti halnya menjaga kebersihan dengan 

bersuci sebagaimana ajaran Islam, yang menjadi hal penting juga adalah menjaga 

pola makan dan mengunsumsi makanan yang baik dan halal.  

Jaminan kesehatan nasional adalah sistem atau sebuah program 

penjaminan kesehatan yang dapat atau bertujuan memastikan setiap warga 

memiliki akses yang sama dalam hal pelayanan kesehatan. Dalam 

perkembangannya, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menghendaki 

terjaganya jiwa, akal, keturunan, harta dan lain sebagainya yang berimplikasi 

pada kesejahteraan masyarakat atau dalam Islam disebut dengan terjadinya 

kemaslahatan. Cukup banyak manfaat dengan hadirnya program JKN sehingga 

tercapai Universal Health Coverage (UHC) bagi kehidupan, hal ini sejalan dengan 

bahasan sebelumnya terkait proses penjagaan diri dalam hal kesehatan dalam 

Islam. Islam pun menghendaki akan perintah untuk senantiasa saling menolong 

dan saling menjaga antar sesama umat manusia.  

JKN merupakan sebuah program yang menjamin akses pelayanan 

kesehatan. Ini tentunya berpengaruh pada proses penurunan kemiskinan pada 

masyarakat. Dalam pandangan Islam, kemiskinan itu sangat bisa mendekatkan 

pada kekafiran, sehingga harus diusahakan untuk dilenyapkan, walaupun tidak 

                                                             
27Al-Qur’an Kemenag In Word Terjemah 2019.  
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secara menyeluruh namun minimal dikurangi. Sumber yang paling pokok dalam 

upaya pengentasan kemiskinan adalah dari zakat.28 Sebagaimana Firman Allah 

SWT sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang 
miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), 
untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-
orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang 
dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari 
Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS. At-Taubah:9: 60).29 

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa ada delapan golongan yang berhak 

mendapat anggaran belanja negara, urutan terdepan ditempati orang-orang fakir, 

sesudah itu orang-orang miskin, dan seterusnya. Jadi dalam APBN Madinah 

pengentasan kefakiran  dan kemiskinan termasuk dalam skala prioritas yang 

tinggi. Selanjutnya dalam pasal 15 Piagam Madinah atau ajaran Islam, 

menekankan jaminan atau perlindungan Allah SWT terhadap orang-orang yang 

lemah, dan orang-orang mukmin sebagian dari mereka wajib sebagai penolong 

dan pembela terhadap sebagian lainnya. 

Syari’at Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya mementingkan 

akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi 

cakupan Syari’at Islam adalah komprehensif, termasuk didalamnya adalah 

masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebutuhan pokok yang 

                                                             
28Muhammad Alim, Asas-asas Negara hukum Modern dalam Islam (Yogyakarta: LkiS, 

2010), h. 239. 

29Al-Qur’an Kemenag In Word Terjemah 2019, QS. At-Taubah:9: 60.  
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merupakan urusan manusia.30 Negara Indonesia merupakan negara dengan 

sistem Pemerintahan yang demokrasi untuk memakmurkan dan 

mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dan badan legislatif sebagai pengemban 

amanah rakyat melalui pemilihan umum bertanggung jawab penuh atas 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.31 

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi 

Manusia (HAM) diwujudkan oleh Negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 

41 ayat 1 Undang-Undang ini menentukan, bahwa: “Setiap warga Negara berhak 

atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk 

perkembangan pribadinya secara utuh”.  

Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan hal kodrati 

bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini selalu fana atau tidak abadi. 

Dalam kefanaannya itu manusia seringkali dihadapkan dengan kemalangan atau 

keberuntungan.32 Dalam Islam, jaminan sosial merupakan hal yang mempunyai 

kedudukan sangat penting. Karena itu secara subtansial, program pemerintah 

Indonesia menerapkan sistem jaminan sosial di Indonesia melalui konsep 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam hal ini penjaminan kesehatan secara 

                                                             
30Ibnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, Alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 17. 

31Faizal Nurmatias, dkk., Perspektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan ( Analisis 
Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial), h. 2. 

32Zaeni Asyhadie, Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: Rajawali, 
2008), h. 21-22. 
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menyeluruh atau Universal Health Coverage (UHC) dan sesungguhnya merupakan 

tuntutan dan keharusan atau imperatif dari ajaran syari’ah. 

Pada tanggal 1 Januari 2014 Pemerintah Indonesia melalui Kementrian 

Kesehatan mengoperasikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jaminan Kesehatan Nasional ini dijadikan 

sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini 

kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip 

ekuitas.33 

Maksud dari prinsip asuransi sosial yakni mekanisme pengumpulan dana 

bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko 

sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya, sedangkan yang 

dimaksud dengan prinsip ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran akan 

mendapatkan pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan, 

dimana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah asuransi kesehatan sosial.34 

Melihat dari isu tersebut, maka nampak bahwa JKN ini dalam bentuk 

jaminan kesehatan dengan sistem asuransi menjadi isu global yang harus 

                                                             
33Pasal 1 ayat 3 UU no 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 

34Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan 
Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2013), h. 16. 
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dipenuhi oleh negara.35 Isu diatas menjadi titik fokus fasilitator sebagai upaya 

untuk mensejahterakan masyarakat dalam pelayanan kesehatan.  

B. Al-Maslahah  

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah 

dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti 

mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (manfa’ah) dan 

menolak kerusakan (mafsadah).36 Karena pada hakikatnya syari’at diturunkan di 

dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (innama unzilati syari’atu litahqiqi 

mashalihil anam).37 Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata 

salaha, yasluhu, salahan, (احلص ,حلصي ,حلص) artinya sesuatu yang baik, patut, dan 

bermanfaat.38 

  Menurut Al-Fasi maṣlaḥah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh 

syariat dan ragam rahasia di balik setiap ketetapan dalam syariat Islam tersebut.39 

Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang 

urusan agama, baik berupa ibadah atau muʻamalah, yang dapat menggerakkan 

kehidupan manusia.  

                                                             
35Putri Hergianasari, Strategi Salatiga Menuju Universal Helath Care (UHC) Melalui 

Jaminan Kesehatan Nasional, Journal Penelitian Sosial dan Politik, Volume 10 No. 1, Juni 2021, h. 
4.  

36Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Qur’an dan Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 
1995).  

37Abdul Hadi, Ushul Fiqh Konsep Baru Tentang Kaidah Hikmah Dalam Teori Fiqh, 
(Semarang: IAIN Walisongo, 2014).  

38Abdul Hadi, Dkk, Al-Maslahah Based Quality Management: A Theoritical Overview, 
American Journal of Applied Sciences, Vol. 13, No. 3, (2016).  

39Alal al-Fasi, Maqasid Asy-Syari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha, (Rubat: Maktabah al-
Wahdah al-Arabiyah, 1993), h. 50.  
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Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa maṣlaḥah adalah penjagaan 

terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima 

hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan 

demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat 

tersebut dinamakan dengan maṣlaḥah dan setiap perkara yang luput darinya 

disebut mafsadah/kerusakan. 

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin terdapat dua bentuk maslahah 

yaitu:  

a) Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut 

jalb al-manafi’ (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang 

dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang 

diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah 

perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari 

Akhir (akhirat). Segala perintah Allah swt., berlaku untuk mewujudkan 

kebaikan dan manfaat seperti itu.  

b) Menghindari ummat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut 

dar’u al-mafasid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakan 

setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan 

sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah 

itu yang dirasakan adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina 

dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang 

berpenyakit gula. 
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Maṣlaḥah menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua aspek, yakni qaṣd 

asy-Syari’ dan qaṣd al-mukallaf. Pada aspek qaṣd asy-Syari’ (tujuan Tuhan) 

mengandung empat aspek:  

a. Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya 

kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.  

b. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.  

c. Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang 

harus dilakukan.  

d. Tujuan Tuhan memasukan mukallaf di bawah naungan hukum syariat.  

Begitu pula dari sudut qaṣd al-mukallaf, maqaṣid asy-syari‘ah mengandung 

empat aspek, yaitu:  

a. Pembicaraan maṣlaḥah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas 

atau keabsolutannya.  

b. Pembahasan dimensi linguistik dari problem taklif yang diabaikan oleh juris 

lain. Suatu perintah yang merupakan taklif harus bisa dipahami oleh semua 

subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam 

pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Al-Syatibi mendiskusikan 

problem ini dengan cara menjelaskan dalalah aṣliyyah (pengertian esensial) 

dan ‘umumiyyah (bisa dipahami orang awam). 

c. Analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan 

dan lain-lain.  

d. Penjelasan aspek huzuz dalam hubungannya dengan hawa dan ta‘abbudiy. 

Secara umum kemaslahatan dibagi menjadi dua macam, kemaslahatan 

akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah dan kemaslahatan dunia yang 
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dijamin oleh muamalah. Kendati demikian tidak ditemukan korelasi yang 

mengharuskan untuk memperhatikan pembagian tersebut, karena pada 

hakikatnya segala hal yang terkait dengan akidah, ibadah, dan muamalat dalam 

syariat Islam menjamin segala kemaslahatan umat baik di dunia maupun akhirat.  

Hubungannya dengan itu, yang lebih cocok dengan kajian Jaminan 

Kesehatan Nasional ini adalah sebagaimana yang ditawarkan oleh Mazhab Imam 

Malik dalam hubungannya dengan ijtihad yakni penggunaan istilah mursalah 

yang diartikan dengan bebas, tidak terbatas, tidak terikat. Karena itu, konsep 

maslahah Imam Malik dapat diartikan dengan kepentingan, kebaikan yang 

diperoleh secara bebas. Teori Maslahah Mursalah ini diilhami oleh suatu paham 

bahwa syari’at Islam bertujuan mendatangkan manfaat, kesejahteraan dan 

kedamaian bagi kepentingan masyarakat dan mencegah kemudaratan.40 

1. Kriteria dan Macam-Macam Maslahah  

Maslahah memiliki kriteria yang terdiri dari dua bagian: pertama, 

maslahah itu bersifat mutlak yang artinya bukan relatif atau subyektif yang akan 

membuatnya tunduk pada hawa nafsu; Kedua, maslahah itu bersifat universal 

(kulliyah) dan universalitasnya ini tidak bertentangan dengan sebagian (juz 

‘iyyat)-nya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Asy-Syatibi menyatakan bahwa agar 

manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka ia 

harus menjalankan syariah, atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah Qaṣduhu 

                                                             
40Achmad Musyahid, Diskursus Maslahat Mursalah Era Milenial (Tinjauan Filosofis 

Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik), Mazahibuna, Jurnal Perbandingan Mazhab, 1.Desember 
2019 (2019), h. 1–12. 
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fi Dukhul al-Mukallaf taḥta Ḥukmiha (maksud Allah mengapa individu harus 

menjalankan syariah). Jika individu telah melaksanakan syariah, maka ia akan 

terbebas dari ikatan nafsu dan menjadi hamba, yang dalam istilah Asy-Syaṭibi, 

ikhtiyaran dan bukan idhtiraran. 

  Selanjutnya maslahah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  

a. Maslahah dari Segi Tingkatannya  

Maslahah dari segi tingkatannya berkaitan dengan kepentingan yang 

menjadi hajat hidup manusia. Menurut Asy-Syatibi maslahah dilihat dari segi 

tingkatannya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: 

1) Maslahah Daruriyat (necessities/primer), ialah sesuatu yang harus ada/ 

dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan 

duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan 

kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, 

shalat, puasa, dan ibadah lainnya.  

2) Maslahah Hajjiyyat (requirement/sekunder), ialah sesuatu yang sebaiknya 

ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. 

Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan 

atau kematian, namun akan berimplikasi adanya masyaqqah dan 

kesempitan. Contoh yang diberikan oleh asy-Syaṭibi dalam hal muamalah 

pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam 

fiqh mu’amalat, antara lain qiradh, musaqah, dan salam. 

3) Maslahah Tahsiniyyat (beautification/tersier), ialah sesuatu yang tidak 

mencapai taraf dua kategori di atas. Hal-hal yang masuk dalam kategori 
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taḥsiniyyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu 

aktivitas yang dilakukan, dan bila ditinggalkan maka tidak akan 

menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan asy-Syaṭibi dalam bidang 

mu’amalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual beli barang najis dan 

efisiensi dalam penggunaan air dan rumput. 

b. Maslahah dari Segi Eksistensinya  

Menurut Imam Al-Ghazali, maslahah yang dilihat dari segi eksistensinya 

dibagi kedalam 3 bagian, yaitu:  

1) Maslahah al-Mu’tabarah, ialah kemaslahatan yang mendapat perhatian dari 

Allah. Dengan kata lain ditemukan dalil-dalil yang memerintahkan untuk 

memeliharanya. Baik hukumnya disebut secara langsung oleh al-nas semisal 

dalam QS. Al-Baqarah: 222 atau melalui pemikiran sehingga diketahui 

penetapan al-maslahah dalam pandangan shara’. 

2) Maslahah al-Mulghah, ialah kemaslahatan yang menurut pertimbangan 

pemikiran merupakan sesuatu yang baik namun terdapat nas yang tidak 

menerimanya. 

3) Maslahah al-Mursalah, ialah kemaslahatan yang dipandang baik, yang 

dilihat sebagai suatu kebaikan, sejalan dengan tujuan syari’ah dan tidak ada 

dalil yang menolak atau mengakuinya. Para fuqaha dari kalangan Shafi’iyah 

dan Hanafiyah menolak, namun Imam Malik menerima maslahah ini sebagai 

metode penggalian hukum Islam. demikian juga kalangan Malikiyah dan 

Hanabilah yang menerimah maslahah ini sebagai hujjah dan sebagai metode 

penetapan hukum. 



44 
 

 
 

Konsep maslahah juga tidak terlepas dari Maqaṣid Syari’ah yang 

merupakan konsep yang sangat penting dan fundamental dalam Islam, dimana 

hal ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara 

kemaslahatan bagi setiap umat manusia. Konsep Maqaṣid al-Syari’ah adalah teori 

perumusan (istinbaṭ) hukum dengan menjadikan tujuan penetapan hukum syara’ 

sebagai referensinya, yang tentunya berimplikasi pada hasil bahwa apakah 

sesuatu kebijakan atau regulasi yang ada tersebut menghasilkan kemaslahatan 

atau tidak, sebaliknya menghadirkan kemudharatan. Menurut Abdul Wahab 

Khalaf, mengerti dan memahami tentang maqaṣid syari’ah dapat dijadikan 

sebagai alat bantu dalam memahami redaksi Al-Quran dan Hadits, membantu 

menyelesaikan dalil yang saling bertentangan (ta’-aruḍ al-adillah), dan yang 

sangat penting lagi adalah untuk menetapkan suatu hukum dalam sebuah kasus 

yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadits jika 

menggunakan kajian semantik (kebahasaan).41 

Syaṭibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (syari’) 

adalah taḥqiq maṣalih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan makhluk), dan 

bahwa kewajiban-kewajiban syari’at dimaksudkan untuk memelihara maqaṣid 

syari’ah.42 

Maqaṣid Syari’ah terdiri dari dua kosa kata yaitu al-maqaṣid dan al-

syari’ah. Al-maqaṣid adalah bentuk plural (jama’) dari kata maqṣad dari akar kata 

                                                             

41Isa Anshori, Maqhasid Al-Syari’ah Sebagai Landasan Etika Global, Jurnal Hukum Islam, 
Vol. 1, No. 1, tth, h.16.  

42Muhammad Khalid Mas’ud, Shatibi’s of Islamic Law (Islamabad: Islamic Research 
Institute, 1995), h.151.  
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qaṣada yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan.43 Menurut 

Al-Afriqi, kata Maqasid dapat diartikan sebagai tujuan, sedangkan Asy-syari’ah 

adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan.44 Menurut Abd-

rahman Ibrahim al-Kailani, secara etimologi al-qasd memiliki dua makna yang 

merupakan satu kesetuan, yang pertama adalah bermakna jalan yang lurus 

dimana Allah berhak untuk menerangkan dan mengajak makhluk untuk selalu 

berada pada jalan yang lurus, dan makna yang kedua adalah tujuan yang paling 

utama (al-i’timad wa al-amm ).45 Inti atau substansi dari konsep maqashid syari’ah 

adalah kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-

Jauziyah bahwa maqashid syari’ah adalah mencegah kerusakan dari dunia 

manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, pengendalian dunia 

dengan kebenaran, keadilan, dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan 

yang lurus dilalui dihadapan akal manusia.46 

Pandangan Imam al-Ghazali menerangkan bahwa al-Maqasid dimaknai 

sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan seseorang dan diimplementasikan 

dalam bentuk nyata dimana tujuan disyari’atkannya Hukum Islam memandang 

lima aspek yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.47 Menurut 

pandangan ulama lain yakni Ibn Ashur melihat bahwa definisi Maqasid Syari’ah 

                                                             
43Wehr Hans, A Dictionari of Modern Written Arabic, (London: Mc Donald and Evan Ltd, 

1980), h.767.  

44Ibn Mansur Al-Afriqi, Lisan al-‘Arab (Cet, VIII, Beirut: Dar ash-Shadr, tth), h.175. 

45Abd Al-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-shatibi ‘Ardan 
wa Dirasatan wa Tahlilan, (damishq: Dar al-Fiqr, 2000), h.44.  

46Achmad Musyahid, Korelasi Maq ả Shid Al-Syar ị’ah Dengan Metode Penetapan Hukum, 
Jurnal Hukum Diktum, 12.1 (2014), h. 31–41. 

47Al-Ghazali, al-Mustasfa mim ‘Ilm al-Usul, juz 1 (Beirut: Dar al-Fiqr, 111), h.287.  
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adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar’i dalam seluruh kandungan 

syari’at, baik yang  bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-nilai itu memuat 

nilai universal syari’ah misalnya moderasi ( al-Wasatiyah ), toleran (al-Tasamuh ) 

dan holistik (al-Shumul ).48 Maqasid Syari’ah menjadi dasar hukum yang abadi dan 

tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utuma, yakni Al-Quran dan 

Hadits.49 

Pandangan beberapa ulama diatas menunjukkan bahwa dari beberapa 

sumber Hukum Islam, hal yang menjadi tak terpisahkan adala tujuan 

pensyari’atan atau tujuan disyari’atkannya Hukum Islam ( al-Maqasid Syari’ah ). 

Sumber pokok Hukum Islam yakni al-Qur’an dan Hadist memuat apa yang juga 

dimuat daripada Maqasid Syari’ah yang berisi Hukum dan Hikmah.  

  Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah “syariat Islam dibangun berdasarkan 

asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan 

keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. 

Karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju 

kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudharatan, 

serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukanlah 

bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syari’at.50 

Menurut Wahbah al-Zuhaili, Maqaṣid Syari’ah dengan makna-makna dan 

tujuan-tujuan yang terpelihara oleh syara’ dalam seluruh hukumnya atau 

                                                             
48Ibn Ashur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyah, (Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah, 1979), 

h.155.  

49Alal al-Fasi, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyat wa Makarimiha, (tt, : Maktabah al-Wahdah 
al-Arabiyah, tth), h.51-52.  

50Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’lam al-muwaqqi’in ‘an Rabb al-alamin, Vol.2 (Mesir: Dar al-
Hadith, 2006), h.5.  
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sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari’at dan rahasia-rahasia 

yang diletakkan oleh syara’ pada setiap hukumnya.51 Menurut Satria Efendi, 

Maqaṣid Syari’ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. 

Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat 

hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian 

kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang 

bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud 

Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam 

mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah 

substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.52 

Berbagai pendapat para ahli terkait Maqaṣid Syari’ah, maka dapat 

disimpulkan bahwa cakupan dari tujuan-tujuan Maqaṣid Syari’ah adalah bersifat 

universal dengan menegakkan kemaslahatan dan menolak keburukan serta 

kesengsaraan yang meluputi perbuatan-perbuatan nyata untuk menjaga agama, 

jiwa, akal, keturunan dan juga harta sesuai dengan pedoman agama Islam. Para 

ulama telah memberikan gambaran tentang teori maqaṣid syari’ah yaitu bahwa 

Maqaṣid Syari’ah harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan 

yakni: keselamatan agama (hifz al-din), kemaslahatan jiwa (hifz alnafs), 

kemaslahatan akal (hifz al-aql), kemaslahatan keturunan (hifz al-nasl) dan 

kemaslahatan harta (hifz al-mal). Dimana dalam setiap tingkatan mempunyai 

klasifikasi tersendiri, yaitu tingkatan pokok/primer (dharuriyyat), tingkat 

                                                             
51Wahbah al-Shuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr,1986), h.1017.  

52Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: PPs IAIN Jakarta, 1995), h. 4. 
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kebutuhan/ sekunder (hajjiyat) dan tingkatan pelengkap/tersier (tahsiniyyat).53 

Tingkatan ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya, dimana tingkatan 

ketiga melengkapi tingkatan kedua dan tingkatan pertama dilengkapi oleh 

tingkatan kedua.   

Dharuriyyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa 

dibiarkan/ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok 

kemaslahatan (al-umural-khamsah), baik dengan menegakkan sendi yang utama, 

menetapkan kaidahnya,menolak kesengsaraan (al-mafasid) yang akan terjadi. 

Penundaan/menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya 

eksistensi kelima pokok tersebut. Hajjiyat adalah satu kondisi yang tidak 

mengancam eksistensi kelima pokok, namun akan mengakibatkan kesulitan. 

Semisal rukhsah diperbolehkan mengqasar/menjamak bagi musafir. Sedangkan 

tahsiniyyat diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat 

manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan, tentu memperhatikan dan 

menyesuaikan dengan kepatutannya.54 

Menurut Muhammad as-Said Ali Abd Rabuh, jika terjadi benturan dua 

kemaslahatan seperti, antara maslahah daruriyah dengan hajiyah maka daruriyah 

harus didahulukan. Sebab maslahah daruriyah menyangkut sektor penting yang 

paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Ia memang penting 

dan dibutuhkan dan harus dipelihara tetapi jika tidak dapat mewujudkan dalam 

kehidupan maka hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan sampai pada 

                                                             
53Fathurrahman Djamil, Filsafat hukum Islam, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 

126.  

54Muhammad Said Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Shari’ah al-Islamiyah, 
(Beirut: Miassisah al-Risalah, 2000), h. 110-111.  
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rusaknya kehidupan, demikian juga halnya antara maslahah hajiyah dan 

tahsiniyah maka yang didahulukan adalah maslahah hajiyah. Sebab, maslahah 

hajiyah menempati posisi yang paling tinggi dari pada tahsiniyah, maslahah 

tahsiniyah sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai 

merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan, menurut Ali al-Said Rabuh, 

dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama 

usul.55  

Maqaṣid syari’ah dianggap sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah 

suatu masalah itu termasuk maslahat (kebaikan) atau mafsadat (keburukan), dan 

harus ditinjau dari maqashid atau maqshad atau tujuan dari ketentuan yang 

ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Teori maqaṣid syari’ah tak dapat dipisahkan 

dari pembahasan tentang maslahah, karena substatnsi wujud dari al-maqashid 

asy-syari’ah adalah kemaslahatan.56 Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat 

untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Sejalan 

dengan hal tersebut, Muh. Abu Zahrah juga menyatakan bahwa tujuan hakiki 

Islam adalah ke-maslahatan.57 Tidak ada satu aturan pun dalam syariah, baik 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.58 

Menurut imam Asy-Syatibi, maslahah dapat dicapai melalui dua cara, yakni: 

pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang 

                                                             
 55Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 161. 

56Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah menurut al-Syatibi, (Jakarta: Rajawali Press, 
1996), h. 69.  

57Asy-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, Juz II, ( Beirut: Dar al-Rasyad al-Hadisah, 
tth), h.2.  

58Asy-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, Juz II, (Beirut: Dar al-Rasyad al-Hadisah, 
tth), h. 3.  
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disebut dengan istilah jalb al-manafi’. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung 

saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang; dan yang kedua, 

menghindari atau mencegah kerusakan atau keburukkan yang sering diistilahkan 

dengan dar’ al-mafasid.59 

Asy-Syatibi berpendapat bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum 

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di 

akhirat.60 Tujuan utama ketentuan syariat (maqaṣid syari’ah) adalah tercermin 

dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana 

dikemukakan oleh Asy-Syaṭibi yang mencakup lima kemaslahatan dengan 

memberikan perlindungan terhadap: 1) terjaganya agama (hifẓ addin), misalnya 

membaca dua kalimat syahadat, melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji; 2) 

terjaganya jiwa (hifẓ an-nafs); 3) terjaganya akal (hifẓ al-‘aql), misalnya makanan, 

minuman, pakaian, tempat tinggal; 4) terjaganya keturunan (hifẓ an-nasl); dan 5) 

terjaganya harta benda (hifẓ almal), semuanya itu erat kaitannya dengan 

kesehatan dalam setiap manusia.  

sehingga dapat disimpulkan bahwa aturan-aturan yang telah di-buat oleh 

Allah adalah aturan-aturan yang bertujuan untuk membawa manusia agar dapat 

hidup dengan kondisi yang mulia dan baik (positif) serta dapat menghindarkan 

manusia dari perbuatan-perbuatan yang memberikan dampak buruk (negatif), 

tidak saja di kehidupan dunia tetapi juga untuk kehidupan di akhirat kelak.  

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia tak terkecuali 

dengan ketetapan hukum yang mengandung kemaslahatan. Ketetapan hukum 

                                                             
59Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 

tth), h. 6.  

60Asy-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam, Juz II, h. 2.  
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bisa dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan yang masing-masing 

mengandung kemaslahatan. Maka dari itu, tidak ada ketetapan hukum-Nya yang 

lepas dari maslahat. Walaupun dalam kenyataannya terdapat perdebatan terkait 

dengan maksud Allah dalam menetapkan hukum dikalangan para ulama. 

Sebagian ulama menyatakan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan Allah dalam 

menetapkan hukum dan sebagian yang lainnya menyatakan bahwa Allah dalam 

membuat hukum tidak hanya untuk mendatangkan maslahah atau 

menghindarkan dari kemudharatan akan tetapi murni karena iradat dan qudrat-

Nya.61 

Terlepas dari polemik perbedaan pendapat tersebut, yang harus kita 

ketahui adalah bahwa segala perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai 

kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia maka biasanya  perbuatan itu diikat 

oleh hukum syara’ dalam bentuk perintah. Seperti halnya dengan adanya 

kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional. Secara legalitas Negara 

mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjamin   kesehatan dasar warga 

Negara. Disisi lain, dalam Islam juga tertata dengan rapi bagaimana Allah 

menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana seharusnya 

umat manusia dalam menjaga pola hidup sehat yang sifatnya preventif atau 

pencegahan sebelum munculnya penyakit yang tidak diinginkan. 

Imam al Ghazali yang merupakan salah satu tokoh pemikir Islam 

terkemuka, memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran Islam modern. Teori-

teori yang digagasnya dalam setiap karya-karyanya bisa jadi perspektif baru 

                                                             
61Nur Asiah, Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, Jurnal Syariah Dan Hukum, 18.1 

(2020), h. 118–128. 
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dalam merespon masalah-masalah kontemporer.  Maka tidak salah jika dikatakan 

bahwa Imam al Ghazali lah yang paling dalam dan luas pengkajiannya terhadap 

konsep malsahah. 

Imam al Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai berikut bahwa dalam 

pengertiaannya yang esensial (aslan) maslahah merupakan suatu ekspresi untuk 

mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji 

(mudharat).62  Namun bukan ini yang menjadi substansi sebab mencari manfaat 

dan menyingkirkan mudharat merupakan tujuan (maqashid) yang dimaksud oleh 

penciptaan (khalq) dan kebaikan (as-shulhu) dari ciptaan dalam merealisasikan 

tujuan-tujuan tersebut (maqashid). Maslahah adalah pemeliharaan dari maksud 

obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip 

(ushul) ini dapat disebut maslahah dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip 

itu dapat disebut mufsadat dan menolaknya disebut maslahah.63  

Imam al Ghazali mempunyai wawasan yang cukup dan banyak 

menguasai cabang ilmu. Sebagai orang yang menguasai filsafat dan ilmu kalam, 

maka corak pemikiran hukum Imam al Ghazali sangat berakar pada akidah karena 

metode berfikirnya di bidang hukum Islam mengkristal dalam kitab ushul fiqhnya 

yaitu al-Mustashfa.  

                                                             
62Nur Asiah, Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali, Jurnal Syariah Dan Hukum, 18.1 

(2020), h. 118–128. 

 

63Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min ’Ilm Al-Ushul (Daar al-Fiqr), jilid 
1-2, t.th, h. 286. 
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Menurut Imam al Ghazali, hukum agama itu harus diambil dari ajaran 

wahyu bukan produk akal manusia dan ini adalah bentuk antisipasi teologis dari 

pandangan kaum Mu’tazilah bahwa akal termasuk sumber syari’at Islam. Imam al 

Ghazali berpendapata bahwa wahyu hanya mempunyai fungsi informatif belaka 

terhadap akal dan ia bersikeras dengan pandangan ini karena al Ghazali melihat 

keragaman pemikiran yang melanda umat Islam disebabkan oleh metode berfikir 

bebas Yunani yang telah merasuk ke dalam pola berpikir intelektual muslim di 

bidang filsafat dan ilmu kalam yang berimbas pada pemikiran fiqh dan ini 

berbahaya bagi substansi ajaran Islam. 

Meskipun Imam al Ghazali amat terikat dengan wahyu tetapi ia tidak 

mengabaikan peranan akal sama sekali karena ia menyadari bahwa persoalan 

hukum itu akan bertambah terus sementara jumlah teks wahyu tidak mungkin 

bertambah. Karena itu, ia berpendapat bahwa apabila sebuah kasus hukum 

ternyata tidak ditunjuki oleh nash, maka qiyas dapat digunakan dan inti qiyas 

adalah mensejajarkan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dengan sesuatu 

yang disebutkan hukumnya oleh nash dan titik kesamaan tersebut disebut illat. 

Sementara itu, Imam al Ghazali tidak menggunakan hikmah sebagai illat (ta’lil 

ahkam bil hikmah), ia hanya mau menetapkan hukum berdasarkan illat (ta’lilul 

ahkam bil illah). Ini berbeda dengan aliran Kufah yang selalu mencari rahasia di 

balik ketetapan hukum, mereka menetapkan hukum terkadang dengan hikmah 

sebab terkadang suatu ketetapan hukum dibuat berdasarkan hikmah.64  

                                                             
64Abdul Wahab Khallaf, Sumber-Sumber Hukum Islam, Anwar Rasyidi diterjemahkan dari 

Masaadiru al-Tasyri al-Islamiy Fi Ma Lassa Fihi Rasyidi (Bandung: Risalah, 1984). H. 49. 
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Bagi Imam al Ghazali, maslahah bukanlah merupakan salah satu dari 

empat landasan (al-Qur’an, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan 

analogi). Uraian tentang maslahah hanya merupakan tambahan bagi keempat 

landasan tersebut di mana Imam al Ghazali mengajukan argumentasi bahwa 

maslahah bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya dan 

maslahah tidak dibahas (al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul) dalam bagian yang 

membahas metode interpretasi dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan 

secara tidak langsung. Sekalipun maslahah tidak menjadi landasan bagi Imam al 

Ghazali, namun referensi mengenai maslahah tetap dikemukakan oleh beliau 

pada bagian hukum dalam al-Mustashfa. 

Imam al Ghazali juga memberikan acuan terhadap maslahah dalam 

bagian yang membicarakan tentang metode-metode pemikiran. Bagi Imam al 

Ghazali, metode istinbat yang valid hanya dua yaitu al-sabr wa al-taqsim 

(observasi dan klasifikasi; metode penyingkiran) dan munasabah 

(penggabungan). Dalam kaitan dengan munasabah inilah maslahah menjadi 

elemen gabungan utama dengan syara’ sering kali dibahas oleh Imam al Ghazali 

dan munasib didefinisikan sebagai sesuatu yang serupa dengan masalih, tetapi 

munasabah dan maslahah tidak identik. Meskipun Imam al Ghazali menganalisa 

munasib juga dalam persyaratan efektifitas dan validitas dalam cara yang sama 

sebagaimana yang dilakukan terhadap maslahah tetapi keterangan-keterangan 

rincinya berbeda. Dalam pandangan Imam al Ghazali, munasib dibagi kedalam 

empat kategori yaitu; Pertama, munasib yang sesuai dan didukung oleh landasan 

tekstual khusus. Kedua, munasib yang tidak sesuai dan tidak didukung oleh 

landasan tekstual. Ketiga, munasib yang tidak sesuai tetapi didukung oleh 
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landasan tekstual dan keempat adalah munasib itu didukung landasan tektual. 

Imam al Ghazali menambahkan bahwa dalam klasifikasi pertama dapat diterima 

oleh semua pakar hukum. Kategori kedua disebut istihsan yakni membuat hukum 

sesuai dengan wewenang pribadi. Kategori ketiga disebut dengan istislah atau 

istidlal al-mursalah. Dari klasifikasi yang diberikan Imam al Ghazali jelas bahwa 

maslahah merupakan pertimbangan dasar untuk memutuskan keserasian atau 

munasabah dari sesuatu yang justru tidak dimiliki oleh istihsan tetapi sekali lagi 

munasabah dan maslahah tergantung pada keserasian dan konfirmasinya dengan 

teks pada umumnya. Jika sebaliknya, maka hal tersebut akan masuk dalam 

kategori istihsan.  

Dari uraian Imam al Ghazali tentang maslahah dapat dipahami bahwa 

kegemarannya terhadap teologisasi fiqh dan qiyas sebagai metode pemikiran 

menggiring Imam al Ghazali untuk meneliti konsep maslahah dengan beberapa 

persyaratan. Berdasarkan pandangan teologinya, maka al Ghazali menolak 

maslahah dalam kaitan kemanfaatan kemanusian, penelitian dan pengkajian 

maslahah harus difokuskan pada nas-nas yang ada. Imam al Ghazali justru 

membuat metode pemikiran dengan menggunakan maslahah satu tingkat di 

bawah qiyas dan Imam al Ghazali tidak menolak maslahah sama sekali 

sebagaimana penolakannya terhadap istihsan tetapi kualifikasi yang ia sediakan 

untuk menerima maslahah tidak menempatkan maslahah sebagai prinsip 

pemikiran yang independen. Klasifikasi dan definisi yang dikemukakan oleh 

Imam al Ghazali kemudian diikuti oleh sejumlah pakar hukum yang sesuai 

matarantai karya-karya ushul fiqh yang telah dikenal kemudian. Pengaruh 

pemikiran Imam al Ghazali tentang maslahah sangat kuat sebagaimana yang 
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dikemukakan oleh Ibn Khaldun bahwa kitab al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul masih 

merupakan sumber utama yang berpengaruh bagi penulis ushul fiqh berikutnya 

hingga munculnya karya monumental al-Razi yakni al-Mahsul. 

Oleh kerena itu, dapat ditarik benang merahnya bahwa Imam al Ghazali 

memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ yang 

pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam 

rangka memelihara tujuan-tujuan ayara’. Jadi suatu perkara dikatakan maslahah 

apabila perkara tersebut melindungi esensi manusia, memberikan keuntungan, 

namun juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara’ sehingga beriringan 

dengan maqashid syari’ah.   

2. Kehujjahan maslahah 

Ulama ushul fiqh sepakat berpendapat bahwa maslahah dalam hal ini 

maslahah mu’tabarah dapat dijadikahn hujjah dalam menetapkan hukum Islam. 

Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas.65 Adapun dengan 

maslahah mulghah, mereka sepakat mengatakan bahwa maslahah mulghah tidak 

dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam karena tidak ditemukan 

dalam praktek syara’.66 Adapun terhadap kehujjahan maslahah mursalah, pada 

prinsipnya jumhul ulama menerimanya sebagai salah satu metode dalam 

menetapkan hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dan penempatan 

syaratnya mereka berbeda pendapat.  

                                                             
65Nasroen Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)h, 120. 

66Nasroen Haroen, Ushul Fiqh (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.120. 
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Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadikan maslahah 

sebagai dalil, disyaratkan maslahah tersebut berpegangan kepada hukum. 

Artinya, ada ayat, hadis atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap 

sebagai kemaslahatan itu merupakan illat dalam penetapan suatu hukum, atau 

jenis sifat yang menjadikan illat tersebut dipergunakan oleh nash sebagai illat 

suatu hukum.  

Menghilangkan kemudharatan, bagaimanapun bentuknya merupakan 

tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu, termasuk ke 

dalam konsep maslahah, sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan syarat, 

sifat kemasalahatan itu terdapat dalam nash atau ijma’ dan jenis sifat 

kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’. 

Sedangkan bagi para ulama-ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, 

mereka menerima Maslahah al-Mursalah sebagai hujjah, bahkan mereka 

dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. 

Menurut mereka, maslahah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, 

bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi, 

mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah bersifat qath’i sekalipun 

dalam penerapannya bisa bersifat zhanni. Syarat- syarat yang harus dipenuhi, 

untuk bisa menjadikan maslahah al-mursalah sebagai hujjah, menurut kalangan 

Malikiyyah dan Hambaliah adalah sebagai berikut: 

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis 

kemaslahatan yang didukung secara nash secara umum. 

b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, 

sehingga hukum yang ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu benar-
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benar menghasilkan manfaatkan dan menghindari atau menolak 

kemudharatan. 

c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan 

pribadi.  

Selanjutnya bagi kalangan ulama Syafiiyyah, pada dasarnya, mereka 

menjadikan maslahah sebagai salah satu dalil syara’ akan tetapi Imam Syafi’i 

memasukkannya kedalam Qiyas, misalanya, mengqiyaskan hukuman bagi 

peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain 

berzina yaitu, dera sebanyak 80 kali karena orang yang mabuk akan mengigau, 

dan dalam pengigauannya, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berbuat 

zina. Imam Al-ghazali juga menerima maslahah mursalah sebagai hujjah dalam 

mengistinbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan berikut: 

a. Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’  

b. Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’. 

c. Mashlahah itu termasuk kedalam kategori maslahah yang dharuri, baik 

menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan 

universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.  

Dengan demikian, jumhur ulama dalam menetapkan maslahah dapat 

dijadikan hujjah dalam mentapkan hukum, mengemukakan alasan berikut: 

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap 

hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini 

Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiya ayat 107, yang terjemahnya: “Kami 

tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmat bagi 
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seluruh manusia”. Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi 

rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. 

b. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 

tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas 

pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan. 

c. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan 

sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat 

kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak 

menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al- Qur’an sebagai salah 

satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al- Qur’an pada satu logat 

bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi kemaslahatan, agar tidak 

terjadi perbedaan bacaan Al-Qur’an itu sendiri. 

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan diatas dapat diketahui 

bahwa lapangan Maṣlahah selain yang berlandaskan pada hukum syara’ secara 

umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia dengan 

yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai 

kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan 

tersebut. 

Jumhur ulama umat Islam berpendapat bahwa maṣlahah mursalah adalah 

hujjah syari’at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya 

kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash dan ijma atau qiyas atau istihsan 

itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan 

tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maslahah itu karena adanya 
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saksi syari’ yang mengakuinya. Adapun dalil yang menguatkan kehujjahan 

maslahah adalah sebagai berikut:67 

“Bahwa maslahah umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. 
Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan 
manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh 
perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas 
maslahah yang diakui syara’ saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa 
kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat”. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam hal ini maslahah mursalah 

difokuskan terhadap suatu persoalan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam 

al-Qur’an maupun as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada 

penguatnya melalui I’tibar. Begitupun juga difokuskan pada sesuatu yang tidak 

didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian 

tersebut.68 

Ayat yang menjadi penguat pemberlakuan konsep maslahah mursalah 

salah satunya sebagai berikut: 
نَ  مِي ْ

َ
عٰل
ْ
ل
ِّ
 ل
ً
 رَحْمَة

َّ
 اِلَّ

َ
ك
ٰ
ن
ْ
رْسَل

َ
 ا
ٓ
 وَمَا

Terjemahnya: 

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat 
bagi seluruh alam. (QS Al-Anbiya’: 107).69 

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam 

memfungsikan maṣlahah al-mursalah, yaitu:  

1. Sesuatu yang dianggap maṣlahat itu haruslah berupa maṣlahat yang hakiki 

yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak 

                                                             
67Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2000), h. 128-129.  

68Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.122.  

69QS Al-Anbiya’ (21): 107. 
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kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya 

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif 

yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan 

bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di 

tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan 

syari’at yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada 

ditangan suami.  

2. Sesuatu yang dianggap maṣlahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, 

bukan kepentingan pribadi.  

3. Sesuatu yang dianggap maṣlahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang 

ada ketegasan dalam Al-Qur’an atau sunnah.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa 

syarat-syarat maṣlahah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah:  

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil 

yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari’at (maqaṣid al-shari’ah), oleh 

karena itu maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil, akan tetapi harus 

sesuai dengan maslahat-maslahat yang memang ingin diwujudkan oleh syari’.  

2. Maṣlahat itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang sesuai 

dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada 

kelompok rasionalis akan dapat diterima.  
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3. Penggunaan dalil maṣlahah adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan 

yang akan terjadi. Sehingga seandainya maslahat itu tidak diambil maka akan 

menyebabkan kesulitan.70 

Oleh karena itu, ragam pendapat dari para ulama tentang kehujjahan 

maslahah dipandang oleh peneliti jika dikaitkan dengan JKN maka tidak ada 

yang bertentangan dengan muatan maslahah.  

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait pembahasan masalah Analisis 

Jaminan Kesehatan Nasional perspektif maslahah dengan studi kasus di 

Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone berupa penjaminan kesehatan dan 

bagaimana fasilitator kesehatan dalam menjamin pelayanan kesehatan dengan 

banyaknya macam prinsip pelayanan pada pelayanan kesehatan yang masing-

masing mempunyai regulasi dengan maksud hadirnya program ini dapat 

memberikan kemaslahatan bersama, sebagaimana tujuan yang diinginkan. maka 

berikut kerangka pikirnya: 

  

                                                             
70Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Saefullah dkk. Ma’shum 

(Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2014), h. 451.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research ) dengan jenis 

deskriptif menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu 

penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan 

yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (natural setting) dari 

objek penelitian, karena berdasar pada kondisi alamiah itu maka berbagai fenomena 

yang nampak tersebut kemudian dieksplorasi dan diperdalam untuk mengacu pada 

pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual melalui 

pengumpulan data yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan 

yang mengandalkan pengamatan dan kecermatan dari kondisi objektif yang terjadi 

di lapangan atau lokasi penelitian.71 Dapat pula dikatakan bahwa penelitian 

kualitatif ini lebih kepada memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian 

secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan 

antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya.72 

Jenis penelitian deskriptif menggambarkan data yang berbentuk sema, kata-

kata, serta gambar. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang diarahkan 

                                                             
71M. Sayuti Ali, Metodologi  Penulisan Agama Pendidikan Teori dan Praktek (Cet. I; Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002), h. 59. 

72Aan Satori, Djam’an dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet II (Bandung: CV. 
Alfabeta, 2011). 
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untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara 

sistematis yang berada dalam lokasi penelitian.73 

Berdasarkan pandangan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif dalam 

penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis suatu fakta, lalu memberikan 

penjelasan terkait berbagai realitas yang ditemukan. Oleh karena itu, penulis 

langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan langsung 

dengan masalah implementasi program Jaminan kesehatan nasional dalam 

menanggulangi masalah keadilan yang merata bagi masyarakat di bidang pelayanan 

kesehatan di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentu memiliki hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai peneliti. 

Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi 

penelitian, yaitu tempat, pelaku dan kegiatan. Oleh karena itu, penulis memilih 

tempat atau lokasi penelitian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan al-maslahah  yang 

secara etimologis berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, 

keselarasan, kepatutan.74 Konsep maslahah sebagai inti maqashid syari’ah 

merupakan alternatif terbaik pengembangan metode-metode ijtihad, dimana al-

Qur’an dan Sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi 

penekanan pada dimensi maslahah.75 pendekatan maslahah digunakan untuk obyek 

                                                             
73Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Cet III (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2009). 

74Asmawi Asmawi, Konseptualisasi Teori Maslahah, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 
1.2 (2014), h. 314. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>. 

75Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut As-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 1996), h.168. 



66 
 

 
 

atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-

Qur’an dan Sunnah) yang dapat dijadikan  dasarnya. Pendekatan maslahah 

digunakan untuk menganalisis produk hukum yang substansinya tentang kebijakan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia terkhusus yang menjadi lokasi 

penelitian kali ini yakni di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. 

C. Sumber Data 

 Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang 

akan  diolah dan  dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya akan 

menghasilkan suatu hal yang menggambarkan sesuatu. Berdasarkan sifatnya, 

penulisan ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dalam penulisan  ini 

adalah tampilan berupa kata-kata dalam bentuk tulisan yang dicermati oleh penulis. 

Hasil penulisan ini dapat dikatakan valid apabila jelas  sumber datanya. Sumber data 

penulisan  yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.  

1. Primer 

 Data primer dalam penulisan ini adalah para informan. Adapun yang menjadi 

informan kunci adalah kepala Puskesmas Bontocani dan Koordinator Pelayanan 

Kesehatan desa-desa yang masuk dalam ruang lingkup Kecamatan Bontocani. Yang 

menjadi informan tambahan adalah anggota, masyarakat dan para stakeholder yang 

mencakup atau yang terlibat dalam masalah kesehatan. 

2. Sekunder 

Data sekunder dalam penulisan ini terbagi atas dua yaitu:  

a. kajian kepustakaan yang merupakan kajian terhadap artikel-artikel atau 

buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan 

judul dalam penulisan ini. 

b. kajian kepustakaan dari hasil penulisan terdahulu yang ada relevansinya 

dengan pembahasan penulisan ini baik itu yang telah diterbitkan maupun 
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tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah beserta dokumen 

yang terkait dengan penulisan ini. 

3. Tersier 

Sumber data tersier merupakan sumber data yang menjadi pelengkap dari 

kedua sumber data sebelumnya yakni sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Adapun yang digunakan peneliti dalam tesis ini adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) daring, beserta Kamus yang mengandung istilah-istilah 

hukum dan ensiklopedia daring. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penulisan yang sebenarnya. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan 

terstruktur terhadap gejala, fenomena, objek yang akan diteliti untuk mendapatkan 

sebuah gambaran terhadap masalah yang diteliti.76 Metode observasi merupakan 

suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis berdasarkan data yang ditemukan di 

lapangan dengan menggunakan alat indra.77 Observasi yang akan dilakukan calon 

penulis yaitu, pengamatan terhadap objek penulisan yang berkaitan dengan 

fenomena yang ada dan gejala di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan 

penulisan, mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk penulisan. 

 

 

                                                             
76Burhan Bungin, Penulisan Kualitatif (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 

h. 115. 

77Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet IV (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas 
Psikologi UGM, 1982).  
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2.  Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan  mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban  

informan di catat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara ini mengharuskan 

pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan 

kepada informan dalam proses wawancara. Wawancara mendalam secara umum 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penulisan dengan cara tanya 

jawab secara bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai.78 Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang berada di 

Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi 

dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, yang 

menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung, agar lebih memperjelas dari mana 

informasi itu didapatkan, penulis mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data 

yang relevan dengan penulisan. Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta 

pihak yang memberi informasi dan lokasi dari mana penulis mendapatkan 

informasi.79 Penulis akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni 

melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa foto dan menguraikan 

dengan arah penulisan. 

 

 

                                                             
78Irwan Soehartono, Metode Penulisan Sosial (Cet.VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 67-68. 

79Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 
2017), h. 83. 
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4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mencari 

konsepsi-konsepsi, teori-teori pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat 

dengan pokok permasalahan. Kepustakaan yaitu berupa karya ilmiah yang 

dikeluarkan oleh para sarjana laporan lembaga, serta sumber literatur pendukung 

yang lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian adalah penulis atau peneliti itu sendiri, 

yakni penulis yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, 

menafsirkan data hingga pelaporan hasil penulisan.80 Penulis atau peneliti sebagai 

instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data.  Barometer 

keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. 

Instrumen penunjang yang digunakan dalam penulisan ini meliputi: pedoman 

wawancara, kamera, alat perekam, buku catatan dan pulpen sebagai alat 

penunjang.81 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi 

dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang 

akan diteliti dan diolah secara kualitatif deskriptif.82 

                                                             
80S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 24. 

81Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,h. 222. 

82Lexy J. Maleong, Metodologi Penulisan Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 
246. 
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2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah 

diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan 

data yang faktual. Analisis data dalam penulisan kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Kelanjutan  dari pengumpulan data berawal dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari  hasil teknik 

pengumpulan data baik wawancara, observasi, dan dokumentasi.83 Ada tiga cara 

teknik analisis data dalam penulisan kualitatif deskriptif yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud dalam proses penelitian, penulis dapat 

melakukan pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, 

dan transformasi data kasar yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.84  

Reduksi data diharapkan agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil 

penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah 

dikumpulkan kembali  dipilah  untuk menentukan data mana yang tepat digunakan. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah. Maka penyajian data 

tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan data substantive dan mana data 

pendukung.85 

 

                                                             
83Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 246. 

84Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 247. 

85Sugiyono, Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif,  dan R&D, h. 249. 
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c. Penarikan Kesimpulan  (Verification/Conclusion Drawing) 

Penarikan kesimpulan adalah setiap kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah (tentatif) apabila ditemukan bukti-

bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.86 

Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung yang merupakan tinjauan 

ulang pada catatan lapangan yang ada. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

                Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validasi 

internal (uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan 

objektifitas (confirmability). Dimana proses dimaksudkan agar memberikan 

gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi waktu.87 

Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian kebasahan data yang 

ditemukan dengan mebandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. 

Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil 

temuannya dengan jalan mebandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan 

teori, untuk itu kemudian peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 

1) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 2) melakukan pengecekan 

dengan berbagai macam sumber data; 3) memanfaatkan berbagai metode agar 

pengecekkan kepercayaan data dapat dilakukan.  

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui 

                                                             
86Sugiyono, Metode Penulisan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, h. 252. 

87Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 
171-173. 



72 
 

 
 

beberapa sumber. Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau 

lebih sumber informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, 

sedangkan cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan 

melakukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan.  

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Mislanya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek kembali dengan 

metode observasi atau dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan dengan 

melakukan uji terhadap kredibilitas data dengan mengecek data yang telah 

diperoleh dengan periode waktu yang berbeda-beda karena dimungkinkan ada 

perubahan hasil setelah beberapa periode waktu.        
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka 2023 

1. Kabupaten Bone 

Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13’ dan 5°06’ 

Lintang Selatan, serta 119°42’ dan 120°40’ bujur timur. Berdasarkan posisi 

geografisnya, Kabupaten Bone di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Maros, Pangkep, dan Barru, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten wajo dan 
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Soppeng, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa, dan di 

sebelah Timur berbatasan dengan Teluk bone.88  

Kabupaaten Bone adalah salah satu Kabupaten di pesisir timur Provinsi 

Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar. Kabupaten Bone 

merupakan kabupaten terluas ketiga yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

jumlah kecamatan sebanyak 27 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Bone adalah 

4.559 km2 dengan luas wilayah terluas berada di Kecamatan Bontocani dan luas 

wilayah terkecil berada di Kecamatan Tanete Riattang. Oleh karena itu, Kecamatan 

dengan stautus Kecamatan terluas wilayahnya di Kabupaten Bone juga sangat 

menentukan dari aspek pembangunan, ekonomi, sosial, politik dan pemerataan 

pelayanan kesehatannya. Persentasi luas daerahnya dapat digambarkan melalui 

diagram berikut:89 

 

Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka 2023 

                                                             
88Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone, Kabupaten Bone Dalam Angka 2023 (Bone: 

BPS kabupaten Bone). 

89Bone. 
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Dari gambar diatas dapat kita lihat perbandingan luas wilayah antar 

kecamatan yang ada di Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 Kecamatan dan yang 

terluas adalah Kecamatan Bontocani. Selain menjadi Kecamatan yang daerahnya 

terluas dibanding Kecamatan yang lainnya, kecamatan Bontocani juga merupakan 

Kecamatan terjaauh dari pusat Kota Watampone. Belum lagi jarak dari Desa ke Ibu 

Kota Kecamatan yang memerlukan akses yang menantang dan dibeberapa titik 

akses jalannya sangat ekstrem. Tentu dari uraian tersebut, hal demikian sangat 

berpengaruh pada kualitas pelayanan publik dan juga berpengaruh pada 

pertumbuhan dan perkembangan warga masyarakatnya. Selain akses infrastruktur 

jalan yang kurang memadai, juga terdapat kekurangan pada akses teknologi 

informasi dan komunikasi karena sebagian besar wilayah desa yang ada di 

Kecamatan Bontocani belum memiliki akses internet bahkan akses jaringan seluler 

pun tidak ada. Hal-hal demikianlah yang tentunya berpengaruh pada kesuksesan 

pelaksanaan kebijakan di daerah-daerah tertentu yang daerahnya sangat terpencil. 

Misalnya pemberlakuan keharusan menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk akses 

berobat yang tentunya tidak semua daerah bisa dan tidak semua orang paham akan 

penggunaannya.  

Selain faktor luas wilayah, jarak Kecamatan Bontocani ke Ibu Kota 

Kabupaten juga merupakan Kecamatan terjauh, berikut perbandingan jaraknya 

antar kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten:90 

 

 

 

 

                                                             
90Bone. 
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Sumber: Kabupaten Bone dalam Angka 2023 

 Dapat dilihat bahwa jarak akses Kecamatan Bontocani ke Ibu Kota Kabupaten 

merupakan yang terjauh. Dibanding dengan kecamatan-kecamatan lain yang 

jaraknya terbilang dekat dengan Ibu Kota Kabupaten, Kecamatan Bontocani juga 

merupakan salah satu Kecamatan yang akses jalannya di lingkup Kecamatan sangat 

memprihatinkan. Oleh karena itu, mobilisasi pasien dari Desa ke Ibu Kota 

Kecamatan memerlukan waktu yang begitu lama, ditambah lagi ketika pasien 

tersebut diharuskan dirujuk ke Rumah Sakit yang memerlukan rujukan cepat 

tanggap dari pihak Rumah Sakit. Namun proses pemebrian rujukan harus melalui 

sisrute (rujukan online).  

 Data Kabupaten Bone pada tahun 2022 terdapat 4 Rumah Sakit yang masing-

masing terletak di Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang. Kemudian 

juga terdapat 38 Puskesmas, 998 Posyandu, dan beberapa fasilitas kesehatan lain 

yang tersebar di seluruh Kabupaten Bone. Dari segi tingkat kemiskinan penduduk, 

Kabupaten Bone pada tahun 2022 garis kemiskinannya berada pada angka Rp. 

380.513 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 80.340 jiwa yang berarti 

mencapai 10,58% dari total penduduk Kabupaten Bone sehingga menjadi 
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Kabupaten yang memiliki garis kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan.91 

Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan prinsip Jaminan Kesehatan nasional 

(JKN) dari aspek gotong royongnya belum bisa berjalan optimal. 

2. Kecamatan Bontocani 

Kecamatan Bontocani merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kecamatan yang 

termasuk dalam kategori sangat terpencil. Luas daerah Kecamatan Bontocani 

Kabupaten Bone kisaran 463,35 KM2 yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan. 

Kecamatan bontocani merupakan juga salah satu kecamatan di Kabupaten Bone 

yang berjarak 112 KM dari Pusat Kota Watampone. Desa Bana merupakan Desa 

terluas yang ada di Bontocani dan yang terkecil berada di Desa Lamoncong. Luas 

wilayah Desa Bana 14,96% dari luar keseluruhan wilayah Bontocani.  Adapun 

persentasinya dapat dilihat pada gambar diagram berikut:92 

Sumber: Bontoocani dalam angka 2023 

                                                             
91Bone. 

 

92Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Kecamatan Bontocani Dalam Angka 2023 (Bone: 
BPS kabupaten Bone, 2023). 
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 Kecamatan Bontocani adalah Kecamatan terjauh dari Kota watampone 

khusus di bagian Bone Selatan. Begitupula jarak Desa ke Ibu Kota Kecamatan 

sebagian besar memiliki jarak yang cukup jauh dengan akses yang tidak terlalu baik, 

berikut gambaran jarak ke Ibu Kota Kecamatan menurut Desa/Kelurahan di 

Kecamatan Bontocani dalam satuan KM berikut: 

Sumber: Kecamatan Bontocani Dalam Angka 2023 

Adapun luas daerah menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Bontocani, 

2022 digambarkan sebagai berikut:93 

                                                             
93Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 
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Sedangkan perbandingan jarak ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota 

Kabupaten/Kota menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Bontocani sebagai 

berikut:94 

Sumber: Bontocani dalam Angka 2023 

Jumlah penduduk pada tahun 2022 yang ada di Kecamatan Bontocani 

berdasarkan data Badan Pusat Statisktik Tahun 2023 yang dikutip dalam wesite 

Kecamatan Bontocani dalam angka Tahun 2023 sebagnyak 18.162 Jiwa yang terdiri 

dari laki-laki sebanyak 9.169 jiwa dan perempuan sebanyak 8.993 jiwa. Sedangkan 

rasio jenis kelamin rata-rata per Desa untuk Kecamatan Bontocani adalah sebesar 

102 pada Tahun 2022. Hal ini berarti secara rata-rata perbandingan laki-laki dan 

                                                             
94Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 
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perempuan di Kecamatan Bontocani adalah 102:100 atau diartikan bahwa di 

Kecamatan Bontocani pada tahun 2022 untuk setiap 100 orang perempuan terdapat 

102 orang laki-laki. 

B. Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Bontocani Kabupaten 

Bone Perspektif Maslahah 

Jaminan Kesehatan Nasional atau seringkali kita dengar diluar sana dengan 

sebutan singkat yakni JKN merupakan sebuah program kebijakan dari pemerintah 

pusat sesuai dengan amanat UUD 1945 dimana negara bertanggung jawab penuh 

atas pemenuhan kesehatan warga masyarakatnyta. Pemenuhan kesehatan tersebut 

harus terlaksana dengan baik dan merata bagi seluruh warga negara. Oleh karena 

itu, kematangan konsep dan prinsip dasar sebuah program harus mencakup seluruh 

aspek dan keadaan sosial masyarakat. Menurut operator Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) yang ada di Puskesmas Bontocani pada saat peneliti wawancara, 

beliau mengatakan bahwa konsep dan prinsip Jaminan Kesehatan nasional sudah 

sangat bagus karena memakai konsep gotong royong. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

gotong royong yang dimaksud dalam Jaminan Kesehatan Nasional adalah 

sebagaimana yang kaya membantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. 

Sejak 1 Januari 2014 Indonesia telah memulai sistem jaminan kesehatan 

nasional, di mana sistem ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan sosial 

khususnya bidang kesehatan untuk seluruh penduduk Indonesia. Sistem ini 

dilaksanakan melalui skema jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam hal ini BPJS Kesehatan. Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) ini diselenggarakan berdasarkan 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) dan 

UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). 

Program JKN ini sekaligus juga merupakan bagian dari amanat Pasal 34 Ayat (2) 
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UUD 1945, bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan”.  

Menurut ketentuan dalam UU BPJS, ada sembilan prinsip yang harus 

dilakukan dalam penyelenggaraan jaminan sosial:  

1.  Kegotongroyongan 

Kegotongroyongan dalam JKN adalah prinsip kebersamaan antar peserta 

dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban 

setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau tingkat 

penghasilannya. BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2018 masih menghadapi 

tantangan yang berat untuk terus melanjutkan program BPJS Kesehatan. Prinsip 

gotong royong belum bisa terealisasi sepenuhnya. Pendaftar mandiri yang 

membayar premi masih terbatas pada mereka yang sakit, sementara masyarakat 

yang sehat belum mendaftar. Universal Health Coverage atau Layanan Kesehatan 

Semesta di Indonesia akan tercapai bila tidak terjadi tunggakan premi oleh 

masyarakat. Rasio batas aman antara orang sehat dan sakit maksimal 70:30, orang 

sehat 70% dan orang sakit 30%. Apabila dipenuhi maka biaya dapat ditutup dan 

tunggakan tidak terjadi lagi.95 Peserta JKN yang ada di Bontocani terdiri atas anggtoa 

polri sebanyak 17 peserta, kepala Desa dan perangkat Desa sebanyak 198 peserta, 

PBI APBD sebanyak 4.293 peserta, PBI APBN sebanyak 9.695 peserta, PPPK 

sebanyak 124 peserta, pegawai swasta sebanyak 198 peserta, pekerja mandiri 

sebanyak 57 peserta, penerima pensiun PNS sebanyak 55 peserta, penerima pensiun 

polri sebanyak 2 peserta, penerima pensiun TNI sebanyak 4 peserta, PNS daerah 

                                                             
95Winiarti, Analisis Implementasi Prinsip Gotong Royong SJSN Di Rumah Sakit Al Islam 

Bandung, Teras Kesehatan, 1.2 (2019),h. 114–121. 
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sebanyak 282 peserta, PNS Pusat sebanyak 4 peserta dari total keseluruhan jumlah 

peserta dari pembagian-pembagian tersebut sebanyak 14. 929 peserta.96 

Jika merujuk pada pembagian jumlah dari jenis-jenis peserta tersebut diatas, 

dapat dilihat bahwa peserta dari PBI masih mendominasi, itu artinya bahwa prinsi 

gotong royong ini masih belum dapat berjalan secara optimal karena peserta 

mandiri belum banyak sehingga tidak seimbang dalam penanggungan subsidi biaya 

yang akan berdampak pada defisit anggaran negara. Ditambah dengan proses 

palaksanaannya dilapangan yang terdapat kelas-kelas yang menandakan tingkatan 

kualitas sarana prasarana yang diterima oleh masing-masing peserta. Maka dari itu, 

kemaslahatan secara universal masih belum berjalan sesuai apa yang kita harapkan. 

2. Nirlaba 

Nirlaba merupakan prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan 

penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-

besarnya dari seluruh peserta. 

3. Keterbukaan 

Keterbukaan merupakan prinsip mempermudah akses informasi yang 

lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Undang-undang Kesehatan dan 

Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memenuhi Hak atas 

Kesehatan. Produk UU no. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengalami 

perubahan menjadi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU No. 40 Tahun 

2011 tentang SJSN adalah upaya negara di bidang perundang-undangan dalam 

menjamin pemenuhan terhadap hak atas kesehatan seluruh penduduk. Undang-

undang no. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjamin hak setiap individu di 

bidang kesehatan yang diwujudkan dalam pernyataan pasal 4 dalam undang-

                                                             
96diwawancarai pada hari Kamis tanggal 04 Januiari 2024 di Puskesmas Bontocani. 

Bontocani, operator JKN Puskesmas : Surya, A.Md.Keb, Perempuan Umur 33 Tahun, Pembagian 
Kepesertaan JKN Berdasarkan Jenis Tanggungan. 
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undang „Setiap orang berhak atas kesehatan‟.  Seperti halnya yang diungkapkan 

oleh salah satu tenaga kesehatan di Puskesmas Bontocani Andi Fatin Sulistina 

Firdaus yang bertugas dibagian pendaftaran pasien mengatakan bahwa: 

“Disini saya sudah mulai masuk baru pada tahun 2021 dan alhamdulillah 
sudah status Aparatur Sipil Negara, dibagian pendaftaran sendiri kami 
melayani jenis peserta atau pasien umum ataupun pasien BPJS, pelayanan yang 
kami berikan samaji kak tidak ada yang dibeda-bedakan antara pasien umum 
dan pasien Jaminan Kesehatan nasional dalam hal ini BPJS kecuali pasien atau 
peserta dari luar Kecamatan Bontocani kami biasanya membatasi hanya 
maksimal 3x kunjungan. Kendala yang biasa kami temui adalah banyaknya 
peserta atau pasien yang biasa lupa bawa kartu BPJSnya atau identitas lainnya 
jadi memperlama dalam proses pendaftaran, selain itu karena keterbatasan 
SDM, saya juga dibantu oleh teman yang lulusan bidan di bagian pendaftaran 
yaitu Nur Anisa”.97 

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Bontocani 

dalam hal pelayanan kesehatan menurut Informan masih sesuai dengan prinsip 

keterbukaan, namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada prinsip lain yang 

masih bertentangan dengan proses penerapannya dilapangan. Konsep prinsip dan 

pelaksanaannya yang tidak sesuai bisa saja disebabkan oleh adanya kendala baik itu 

kendala internal maupun kendala eksternal. Namun sepengetahuan peneliti, rata-

rata fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) menerapkan hanya 3x batasan 

kunjungan jika diluar wilayah kapitasi.  Padahal dalam prinsip Portabilitas disana 

menghendaki bahwa pelayanan kesehatan dapat diakses kapan dan dimana saja.  

Setiap individu pada hakikatnya dijamin haknya dalam memperoleh akses 

yang setara dan pelayanan yang layak dan terjangkau di bidang kesehatan. Lebih 

lanjut, setiap individu juga dijamin dalam mendapatkan lingkungan yang sehat demi 

tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Di dalam undang-undang ini juga 

mencantumkan tanggung jawab pemerintah. Pada bagian ini pada intinya bahwa 

pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan, ketersediaan akses 

baik itu informasi dan fasilitas, ketersediaan sumber daya yang setara, dan 

                                                             
97Andi Fatin Sulistina Firdaus (23 Tahun), Petugas Bagian Pendaftaran Pasien, Diwawancarai 

Di Puskesmas Kecamatan Bontocani Pada Hari Kamis Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.20 WITA. 
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mengupayakan kelayakan dan keterjangkauan di bidang kesehatan. Selanjutnya 

dinyatakan juga bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

jaminan kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional bagi setiap warga.98 

Prinsip keterbukaan merupakan salah satu dari sembilan prinsip JKN yang 

berarti adanya keterbukaan akses baik fasilitas ataupun dalam bentuk akses 

informasi. Hal ini telah diupayakan oleh pemerintah dengan adanya peluncuran 

sebuah aplikasi kesehatan yang disebut sebagai Mobile JKN. Dalam mobile JKN akses 

segala akses informasi dapat diketahui. Namun yang menjadi kendala adalah tidak 

semua orang mempunyai perangkat elektronik (Handphone) tipe android tertentu 

untuk mengakses aplikasi tersebut.  

Upaya pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan sudah terbilang baik, cuma 

hal ini justru menjadi kendala bagi peserta yang kurang melek teknologi apalagi 

dengaan kondisi peserta yang sudah lansia. Ditambah dengan letak geografis 

masing-masing daerah berbeda, ada yang didukung oleh sistem informasi yang 

memadai seperti jaringan dan tidak sedikit daerah yang belum terdapat jaringan 

untuk menjadi elemen dasar dalam mengakses Mobile JKN dan akses lainnya yang 

bersifat daring. Maka dari itu pelaksanaan prinsip keterbukaan di Bontocani masih 

belum optimal dikarenakan keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

4. Kehati-hatian 

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip pengelolaan dana secara cermat, 

teliti, aman, dan tertib. Sistem pengelolaan Jaminan Kesehatan nasional (JKN) 

menerapkan sistem Nirlaba atau asuransi sosial yang dalam konsepnya semua dana 

yang terkumpul semata-mata untuk kepentingan para peserta. Namun yang menjadi 

kendala adalah konsep dana kapitasinya yang mengkotak-kotakkan pelayanan 

                                                             
98Endang Kusuma Astuti, Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan 

Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, 01.01 (2020),h.55–65 
<http://www.ejournal.undaris.ac.id/index.php/ijl/article/view/149/112>. 
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berdasarkan wilayah fasilitas Kesehatan masing-masing. Sedangkan dalam 

kehidupan sehari-hari tidak bisa dipungkiri bahwa banyak mobilisasi masyarakat 

yang tidak menetap di wilayah faskesnya. Walaupun dalam penerapannya, 

dibolehkan pindah Faskes namun dengan standar minimal 3 bulan sekali baru boleh 

kembali pindah. Dengan adanya konsep dana kapitasi inilah yang menyebabkan 

kadang pelayanan kesehatan tumpang tindih dengan prinsip al Maslahah. Bahkan 

ada beberapa kasus adanya penolakan pasien di fasilitas-fasilitas kesehatan yang 

ada diluar lokasi penelitian ini.  

5. Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan 

keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip akuntabilitas 

dalam pelaksanaannya di Kecamatan Bontocani sudah berjalan optimal sesuai 

dengan standarnya. Dalam hal pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan, ada 

operator khsusus JKN dan bendahara khusus yang menangani dana JKN.  

6. Portabilitas 

Prinsip portabilitas merupakan prinsip memberikan jaminan yang 

berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Kata “portabilitas” berasal dari kata 

“portabel“ yang artinya “mudah dibawa-bawa/ mudah dijinjing”, untuk 

menunjukkan benda yang bisa dan mudah dibawa ke mana-mana atau berpindah-

pindah tempat. 

Dalam konteks Program JKN, prinsip portabilitas merupakan salah satu 

prinsip yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan jaminan sosial. 

Berdasarkan arti kata tersebut, dapat dipahami bahwa dalam konteks Program JKN, 

prinsip portabilitas adalah prinsip untuk memberikan jaminan berupa layanan 

kesehatan yang berkelanjutan meskipun peserta Program JKN berpindah-pindah 

pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Indonesia. Menurut Thabrany (dalam 
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Rachmawati dkk., 2015), portabel artinya selalu dibawa, selalu mengikuti peserta. 

Karena prinsipnya peserta harus selalu aman (security) kapan dan dimanapun dia 

berada di dalam yurisdiksi Indonesia. Jaminan Sosial dimaksudkan untuk 

memberikan jaminan yang berkelanjutan sampai peserta meninggal dunia. Peserta 

yang berpindah pekerjaan atau berpindah tempat tinggal dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia harus selalu menerima manfaat ketika risiko yang 

menjadi trigger, syarat penerimaan manfaat, terjadi (Rachmawati dkk., 2015).  

Prinsip portabilitas sangat bagus karena menjamin masyarakat dapat 

berobat di mana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

sehingga sesuai dengan prinsip maslahah yang menghendaki kebermanfaatan bagi 

seluruh manusia dan dimanapun manusia itu berada, namun dalam praktiknya 

prinsip ini tidak mudah dilakukan. Pelaksanan prinsip portabilitas membutuhkan 

persyaratan yang masih susah diwujudkan saat ini, yaitu kualitas dan kuantitas SDM, 

fasilitas, sarana, dan prasarana kesehatan. Meskipun dengan jelas disebutkan dalam 

UU BPJS bahwa layanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat peserta Program 

JKN di mana pun mereka berada, namun dalam praktiknya saat ini tidaklah 

sepenuhnya demikian. Ada berbagai keterbatasan yang kemudian memunculkan 

lahirnya sistem kapitasi dalam layanan FKTP/puskesmas, sehingga tidak setiap 

orang dapat datang berobat ke FKTP/ puskesmas yang diinginkan.  

Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS program JKN 

mendapat pembayaran kapitasi dari BPJS Kesehatan. Jumlah biaya kapitasi yang 

didapat puskesmas adalah sesuai dengan jumlah peserta BPJS yang terdaftar di 

puskesmas tersebut, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun non-PBI yang 

selanjutnya disebut peserta mandiri. 

Dalam praktiknya, FKTP/puskesmas hanya melayani maksimal 3 kali 

terhadap peserta Program JKN yang berobat di luar wilayah kapitasinya, begitupun 

di FKTP/ puskesmas Bontocani. Padahal jika prinsip portabilitas ini dapat 
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dilaksanakan secara optimal yang merupakan strategi pelayanan pelaksanaan 

prinsip portabilitas dalam Program JKN menyangkut strategi pelayanan publik atau 

pelayanan masyarakat, maka kebermanfaatan akan dapat dirasakan oleh peserta 

yang sebagian besar warga negara Indonesia sudah masuk dalam kepesertaan 

tersebut. Jadi yang menjadi kendala tidak terwujudnya kemaslahatan secara 

menyeluruh terletak pada pengimpelentasian prinsip portabilitas ini. Maka dari itu 

diperlukan strategi mencapai tujuan yang telah ditentukan yang sejalan dengan 

kemaslahatan umum. Selain itu, juga dibutuhkan prinsip pelayanan publik yang 

sederhana, prosedurnya tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan. 

Dalam hal ini strategi pelayanan dapat diterapkan pada pelaksanaan prinsip 

portabilitas, yaitu pelayanan pemerintah melalui FKTP/ puskesmas kepada 

masyarakat peserta Program JKN. Dalam pemberian layanan kesehatan ini 

seharusnya pemerintah memberikan layanan yang maksimal sesuai prinsip-prinsip 

manajemen pelayanan publik, dalam rangka mencapai kepuasan masyarakat 

khususnya terkait masalah portabilitas dalam pelayanan kesehatan.  

Dalam konteks Program JKN, strategi pelayanan diperlukan untuk 

merancang sistem yang terbaik agar setiap peserta Program JKN dapat berobat atau 

mengakses layanan kesehatan di manapun di seluruh wilayah Indonesia. Untuk 

strategi pelayanan yang demikian, maka dibutuhkan fasilitas, sarana, dan prasarana 

layanan kesehatan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia. 

Prinsip portabilitas ini merupakan prinsip untuk memberikan perlindungan 

kesehatan yang dapat diakses bagi penduduk Indonesia di manapun berada. Dalam 

hal ini prinsip portabilitas dimaksudkan untuk mendistribusikan layanan kesehatan 

secara merata di manapun masyarakat berada. Program JKN merupakan bentuk 

kehadiran negara dalam memenuhi perlindungan kesehatan masyarakat.  

Prinsip portabilitas sangat ideal dan sejalan dengan cita-cita negara 

Indonesia yang ingin membangun kesejahteraan untuk warganya. Namun demikian, 
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walaupun telah diatur dalam UU BPJS, tidak mudah untuk melaksanakan prinsip ini 

dalam praktik di lapangan sehari-hari. Meskipun secara hukum negara menjamin 

aksesibilitas terhadap layanan kesehatan di manapun, namun hingga saat ini belum 

sepenuhnya prinsip tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada 

sejumlah keluhan terkait pelaksanaan prinsip portabilitas, di mana seseorang tidak 

bisa memperoleh layanan kesehatan ketika berusaha berobat ke fasilitas kesehatan 

tingkat pertama (FKTP)/puskesmas. Ada pula seseorang yang bisa mengakses 

layanan kesehatan di luar wilayah domisilinya, namun dibatasi paling banyak 3 kali 

saja, begitupun juha di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau Puskesmas 

yang ada di kecamatan Bontocani kabupaten Bone. Ada pula yang bisa mendapatkan 

layanan kesehatan di luar domisilinya setelah mendapat berbagai kesulitan terkait 

birokrasi di FKTP. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip portabilitas tidak 

sepenuhnya mudah dilaksanakan. Maka jika ditinjau dari perspektif Maslahah 

dengan belum sepenuhnya tercapai. Secara implementasi atau pelaksanaan boleh 

dikatakan masih jauh dari kemaslahatan semesta yang menghendaki keadilan bagi 

siapa saja dan dimanapun mereka berada. 

Salah satu hal yang diduga menjadi kendala dalam pelaksanaan prinsip 

portabilitas adalah sistem kapitasi yang diterapkan dalam Program JKN. 

Berdasarkan Kamus Kesehatan (kamuskesehatan.com, 22 Maret 2018), kapitasi 

adalah sebuah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan di mana penyedia 

layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau 

sifat layanan yang sebenarnya diberikan. Dalam sistem ini, seseorang harus 

memanfaatkan layanan kesehatan di wilayah tempat tinggalnya, karena sudah 

tercatat/terhitung dalam kapitasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP. 

Dengan demikian, prinsip portabilitas menjadi sulit dilaksanakan. Penelitian ini 

menggali secara komprehensif dan kemudian menganalisis berbagai informasi/ 

data/fakta terkait pelaksanaan prinsip portabilitas dalam Program JKN. Dalam hal 
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ini, prinsip portabilitas merupakan hal yang sangat menarik untuk diketahui dan 

dianalisis, karena prinsip portabilitas merupakan salah satu prinsip yang harus 

dilaksanakan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional di Indonesia. 

Penelitian ini dilakukan agar nantinya dapat dihasilkan masukan-masukan untuk 

perbaikan layanan kesehatan masyarakat melalui Program JKN, khususnya terkait 

masalah portabilitas layanan kesehatan.  

Prinsip portabilitas merupakan satu dari sembilan prinsip dalam 

penyelenggaraan jaminan sosial. Dalam konteks Program JKN, prinsip portabilitas 

harus dipatuhi oleh BPJS Kesehatan bersama lembaga-lembaga yang menangani 

layanan kesehatan masyarakat (Peserta Program JKN). Prinsip portabilitas 

merupakan prinsip yang menjamin setiap peserta Program JKN dapat mengakses 

layanan kesehatan di manapun wilayah Indonesia. Namun yang menjadi 

permasalahan, dalam kenyataan hingga kini, prinsip portabilitas tidak mudah untuk 

dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak selalu bisa memanfaatkan layanan 

kesehatan di luar tempat tinggalnya. Akibatnya masyarakat peserta Program JKN 

tidak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Selama ini telah muncul 

sejumlah keluhan masyarakat kepada BPJS Kesehatan maupun FKTP/puskesmas 

terkait prinsip portabilitas ini. Dalam penelitian ini, ada permasalahan mendasar 

yang sangat penting untuk dicarikan solusi yaitu bagaimana prinsip portabilitas 

dalam Program JKN ini dapat  dapat dilaksanakan secara optimal dab strategi agar 

prinsip portabilitas dalam Program JKN dapat dilaksanakan secara optimal. 

Dari beberapa permasalahan yang biasa muncul diatas kemudian saya 

tanyakan langsung kepada tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Kecamatan 

Bontocani melalui proses wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, peneliti 

mendapatkan jawaban tentang bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan 

berdasarkan prinsip portabilitas, Saudari Herayanti mengatakan: 
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“kalau pelaksanaannya disini dek masih terbilang bagusji dan aman, walaupun 
memang juga dibatasi jika pasiennya dari luar wilayah kapitasi, tapi kalau di 
Puskesmas Bontocani toh nda dipisah-pisahji kelas-kelasnya karena tidak 
terlalu banyakji pasien, kebetulan saya bertugas di perawat pelaksana rawat 
inap jadi banyak kutau tentang bagaimana pelayanan pasien baik yang 
menginap ataupun yang tidak. Selain itu, memang benar disini juga dibatasi 
kalau pasien dari luar kecamatan itu hanya bisa dilayani maksimal 3 kali 
kunjungan setelah itu ditawarkanmi mau pindah Faskes atau tidak untuk tetap 
bisa dilayani.”99 

Program JKN di Kecamatan Bontocani selama ini dapat dikatakan telah 

berjalan baik, walau dengan berbagai keterbatasan yang ada. Dalam kenyataan di 

lapangan memang masih terdapat berbagai kendala dalam upaya memberikan 

jaminan kesehatan yang memadai untuk masyarakat. Jumlah peserta Program JKN 

di Kecamatan Bontocani sudah luamayan tinggi dari total jumlah penduduk 

Kecamatan Bontocani secara keseluruhan.  

Target kepesertaan Program JKN mengalami peningkatan tersebut juga 

merupakan bagian dari upaya pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang 

diharapkan dapat tuntas pada bulan Januari 2022. Dari sisi pencapaian kepesertaan, 

apa yang yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan 

Bontocani ini sangat layak dihargai, namun dari sisi portabilitas layanan, masih 

belum dapat dikatakan optimal. Memang semua RS tidak menolak pasien gawat 

darurat, namun FKTP/puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan masyarakat 

masih membatasi layanan bagi masyarakat yang berasal dari luar wilayah kapitasi. 

Dalam hal ini sistem kapitasi layak untuk ditinjau kembali. 

Sedangkan di Kecamatan bontocani sendiri, jumlah total peserta Program 

JKN sebanyak 14.929 orang, dengan berbagai rincian kepesertaan dan status yang 

terdiri dari berbagai jenis kepesertaan. Untuk layanan kesehatan di 

FKTP/puskesmas Kecamatan Bontocani selama ini didasarkan pada kapitasi, di 

mana para peserta JKN tercatat dan akan dilayani di FKTP sesuai kapitasi masing-

                                                             
99Herayanti, (28 Tahun), Petugas Perawat Pelaksana Rawat Inap, Diwawancarai Di 

Puskesmas Kecaamatan Bontocani Pada Hari Kamis 11 Januari 2024 Pada Pukul 13.30 WITA. 
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masing. Jika terpaksa (darurat), peserta JKN hanya dapat berobat di puskesmas yang 

bukan wilayah/ kapitasinya sebanyak maksimal 3 kali. Setelah itu yang 

bersangkutan akan ditawari apakah yang bersangkutan ingin pindah Faskes atau 

tidak. Jika tidak ingin pindah, maka selanjutnya peserta harus kembali berobat di 

Faskes yang dirujuk berdasarkan kapitasinya.  

Pelayanan FKTP yang didasarkan pada kapitasi ini merupakan amanat dari 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pada umumnya prinsip portabilitas di Kabupaten 

Bone Khususnya Kecamatan Bontocani sudah berjalan apalagi dengan masuknya 

Kabupaten Bone sebagai status Universal health Coverage (UHC) pada bulan januari 

2023 lalu, walau diakui masih banyak kekurangan dalam fasilitas, sarana dan 

prasarana serta SDM di puskesmas dan Rumah Sakit (RS).  

Berdasarkan wawancara dengan seorang staf Kesehatan FKTP/Puskesmas 

Kecamatan Bontocani saat ini ada ada 14 ribu lebih peserta JKn namun didominasi 

oleh peserta JKN PBI APBN dan PBI APBD, namun hal yang pasti adalah bahwa 

prinsip portabilitas sudah dilaksanakan walaupun tidak optimal. Pelaksanaan 

prinsip portabilitas tersebut dapat dilihat pada ketentuan yang dilaksanakan, bahwa 

setiap puskesmas dapat melayani pasien dari luar wilayah hingga maksimal 3x. 

Sedangkan dalam hal rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, prinsip 

portabilitas justru terlihat lebih feksibel karena RS akan menerima setiap pasien 

gawat darurat yang datang, tanpa memperdulikan dari wilayah mana pasien berasal.  

Layanan kesehatan di FKTP menggunakan sistem kapitasi, di mana 

pembayaran layanan kesehatan dilakukan dengan tarif kapitasi. Berdasarkan 

Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk 

Pelayanan Jasa Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada FKTP Milik 

Pemerintah Daerah, tarif kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang 

dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang 
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terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 

diberikan. Sistem kapitasi ini berdampak pada pengaturan layanan kesehatan pada 

peserta Program JKN, di mana mereka harus berobat pada FKTP yang telah ditunjuk. 

Jika dicermati, sistem kapitasi hal ini bertentangan dengan prinsip portabilitas yang 

mengamanatkan setiap peserta Program JKN dapat mengakses layanan kesehatan 

di mana saja di Indonesia. Berikut hasil wawancara kami dengan Ibu Hj. Nana 

Yuliana yang bertugas sebagai PLT Kasubag TU FKTP/Puskmesmas Bontocani, yang 

mengatakan bahwa: 

 “kalau masalah prinsip portabilitas ini dek kita di Puskesmas Bontocani ini 
dilema karena disisi lain ada aturan yang membatasi bahwa peserta yang 
berasal dari luar wilayah kapitasi hanya bisa dilayani maksimal 3 kali 
kunjungan, makanya masih sulit dilaksanakan secara optimal hingga kini. 
Mungkin karena ditakutkan adanya juga keterbatasan berbagai fasilitas, 
sarana, dan prasarana layanan kesehatan. Karena berbagai keterbatasan 
tersebut, maka pemerintah membuat regulasi untuk mengatur agar peserta 
Program JKN mengakses layanan kesehatan secara berjenjang dan 
berdasarkan kapitasi.”100 

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa adanya regulasi yang saling 

tumpan tindih yakni antara prinsip portabilitas yang menghendaki kebebasan akses 

layanan kesehatan dengan regulasi permenkess yang membatasi akses di luar 

wilayah kapitasi peserta yang semestinya harus mengikut pada prinsip portabilitas. 

Jika pelaksanaan portabilitas ini dapat dimaksimalkan, maka pelayanan kesehatan 

akan berdampak positif pada peserta baik dalam lingkup Kecamatan Bontocani 

maupun peserta di luar Kecamatan Bontocani yang tinggal atau sedang berada di 

wilayah Kecamatan Bontocani dan memerlukan akses layanan kesehatan. 

Oleh karena itu, Prinsip portabilitas akan dapat dilaksanakan dengan optimal 

jika tidak ada lagi kendala dalam pelaksanaan Program JKN. Jadi, untuk mewujudkan 

                                                             
100Hj. Nana Yuliana, (46 Tahun), Pelaksana Gizi Sekaligus PLT Kasubag TU, Wawancara Di 

Puskesmas Kecamatan Bntocani, Kamis 04 Januari 2024 Pukul 10. 15 WITA. 
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mimpi pelaksanaan prinsip portabilitas yang optimal dibutuhkan strategi besar dan 

komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah dalam Program JKN seperti: 

1. Memastikan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai; 

2. Memastikan anggaran yang cukup untuk membiayai layanan kesehatan; 

3. Memastikan sistem pembayaran jasa layanan kesehatan yang sesuai 

dengan profesi-profesi yang terlibat dalam Program JKN; 

4. Mengubah regulasi yang bertentangan dengan prinsip portabilitas. 

7. Kepesertaan Bersifat Wajib 

Kepesertaan bersifat wajib artinya prinsip yang mengharuskan seluruh 

penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. 

Adanya prinsip diwajibkannya masyarakat menjadi peserta program JKN 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan 

secara optimal dan sesuai dengan prinsip kegotong-royongan. Namun pada 

kenyataannya di lapangan, seperti di Kabupaten Bone khususnya di Kecamatan 

Bontocani berdasarkan data dari FKTP/Puskesmas Kecamatan Bontocani dari 

14.929 jumlah peserta JKN, baru sekitar 4 ribu lebih peserta yang masuk kategori 

peserta mandiri (termasuk PNS, Polri, TNI, Pekerja) dan yang lainnya didominasi 

peserta PBI APBN dan APBD. Masih ada sekitar 4 ribu lebih warga Bontocani yang 

belum masuk dalam program JKN. Bisa diperkirakan bahwa yang belum itu bisa 

masuk dalam kategori peserta mandiri dan bisa menutupi kepesertaan PBI. 

Walaupun sudah berjalan dengan baik, namun secara prinsip kepesertaan yang 

bersifat wajib maka dianggap belum optimal, bisa jadi dipengaruhi oleh kesadaran 

akan pentingnya kesehatan dan penjaminannya di masa depan dan terutama 

kesadaran untuk bagaimana membagun lingkungan sosial yang menjunjung tinggi 

sikap taawwun.  

8. Dana Amanat 
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Maksud dari prinsip dana amanat adalah prinsip bahwa iuran dan hasil 

pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-

besarnya bagi kepentingan peserta jaminan social.  

9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk 

pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta 

Prinsip ini mengamanatkan bahwa hasil berupa deviden dari pemegang 

saham dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial. Prinsip portabilitas 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh 

penduduk Indonesia di manapun berada. Jadi ketika seseorang berpindah-pindah 

baik karena pekerjaan atau alasan lainnya, maka yang bersangkutan tetap dapat 

mengakses layanan kesehatan dari Program JKN. Tapi sayangnya kenyataan 

dilapangan tidak demikian, adanya regulasi yang saling tumpang tindih 

mengakibatkan tenaga kesehatan bimbang berdiri dipihak yang mana.  

C. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Bontocani 

Kabupaten Bone Perspektif Maslahah 

Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dan memberi 

kewenangan penyelenggaraan JKN terbentang luas, mulai dari UUD 1945 hingga 

Peraturan Menteri dan Lembaga. Begitupun mengenai bagaimana pengelolaannya 

baik dalam JKN ataupun pengelolaan BPJS itu sendiri. Seperti yang tertera dalam UU 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menetapkan asuransi sosial dan ekuitas 

sebagai prinsip penyelenggaraan JKN. Kedua prinsip dilaksanakan dengan 

menetapkan kepesertaan wajib dan penahapan implementasinya, iuran sesuai 

dengan besaran pendapatan, manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan medis, serta 

tata kelola dana amanah peserta oleh badan penyelenggara nirlaba dengan 

mengedepankan kehati-hatian, akuntabilitas, efisien, dan efektifitas.  
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Dalam perkembangan penelitian ini mengenai pengelolaan JKN di 

Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, didapatkan hasil wawancara yang 

mengarah pada sudah berjalannya dengan baik pengelolaan atau tata kelola sesuai 

dengan prinsip yang ada. Menurut pernyataan Ibu Hj. Nana Yuliana yang menjabat 

sebagai Pelaksana Gizi sekaligus PLT Kasubag TU menjelaskan bahwa secara umum 

pelaksanaan JKN di Kecamatan Bontocani dari segi pengelolaan sudah lumayan baik, 

walaupun memang masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi.101 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan JKN di Puskesmas Bontocani 

terhitung baik dibuktikan dengan adanya pembagian tugas secara terstruktur 

mengenai pengelolaan JKN walaupun dalam pelaksanaannya belum sesempurna 

dengan apa yang diharapkan. JKN dikelola berdasarkan prinsip kerja sama tim 

dimulai dari admin atau operator, bendahara, dan petugas pelaksana lainnya yang 

saling terintegrasi. Sebagaimana wawancara kami dengan ibu Surya, A,Md.Keb yang 

bertugas sebagai operator mengatakan bahwa: 

“Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Bontcani dalam 
hal ini di UPT Puskesmas bontocani sudah berjalan dengan baik di mana JKN 
dikelola berdasarkan sistem kapitasi. Jadi maksud dari kapitasi ini adalah 
adanya pengelompokan wwilayah faskes, jadi yang dilayani sesuai dengan 
wilayah kapitasinya, adapun diluar itu tetap dilayani tapi aturannya dibatasi 
hanya boleh maksimal 3 kali kunjungan. Jadi JKN ini kita kelola sesuai dengan 
prosedur yang ada karena masing-masing program ada prosedur dan 
aturannya. Puksesmas Bontocani mengelola JKN sudah cukup lama dan 
memang tidak bisa dipungkiri tiap waktu sampai sekarang kita masih rutin 
mengadakan evaluasi berjenjang. Adapun pengelolaan yang sesuai dengan 
prinsip JKN seperti salah satunya prinsip portabilitas kita sebenarnya bimbang 
karena ada juga aturan yang mengatakan pelayanan maksimal 3 kali diluar 
wilayah kapitasi.”102 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa baik tidaknya 

pelaksanaan suatu program tergantung pada sistem yang ada. Jika sudah dipastikan 

                                                             
101Hj. Nana Yuliana, (46 Tahun), Pelaksana Gizi Sekaligus PLT Kasubag TU, Wawancara Di 

Puskesmas Kecamatan Bntocani, Kamis 04 Januari 2024 Pukul 10. 15 WITA. 

102Surya (33 Tahun), Operator (Admin JKN), Wawancara Di Puskesmas Kecamatan 
Bontocani Pada Hari Kamis, 04 Januari 2024. 
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integritas pelaksana dalam hal ini tenaga kesehatan, maka yang mestinya dipastikan 

adalah bagaimana regulasi yang menjadi acuan dalam bertindak. Pengelolaan JKN 

dengan sistem kapitasi kami anggap masih menjadi polemik dan penghambat 

tercapainya layanan kesehatan yang sejalan dengan maslahah dimana sistem 

kapitasi menjadikan peserta lain diluar wilayah cakupan terbatas mengakses 

layanan kesehatan. Dewasa ini, mobilisasi penduduk dengan tuntutan pekerjaan, 

pendidikan dan lain sebagainya sulit untuk kita elakkan. Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil yang kami dapatkan di lapangan sistem ini kami anggap tidak 

relevan dengan keadaan sekarang ini apalagi untuk persiapan zaman yang akan 

datang dan tentunya bertolak belakang dari prinsip al maslahah yang menghendaki 

kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. 

Walaupun secara letak geografis, Kecamatan Bontocani masih terhitung 

daerah tertinggal, bahkan dijelaskan kembali bahwa bukti masih tertinggalnya 

daerah ini adalah dengan adanya tambahan dana alokasi khusus atau dana 

tambahan selain daripada dana kapitasi dari BPJS. Hal ini juga diperjelas oleh Asmini 

yang bertugas sebagai pelaksana bidang sekaligus penanggung jawab rawat inap 

persalinan. Beliau mengatakan bahwa: 

“alhamdulillah kalau disini sejahteraji tenaga kesehatannya dek karena selain 
gaji pokok adaji juga dari JKN dan itu tiap bulan masuk, tapi kalau teman-teman 
yang magang atau ceritanya belum lulus PNS ataupun PPPK bisa dibilang 
belum mencukupi, makanya kami dari teman-teman yang berstatus PNS dan 
PPPK di internal Puskesmas Bontocani berinisiatif menyisihkan sedikit gaji 
kami untuk mereka-mereka yang masih berstatus magang”.103 

Bisa dikatakan bahwa jika menyinggung tentang kesejahteraan tenaga 

kesehatan tetap yang ada dibontocani, maka sudah dapat dikatakan sejahtera 

berdasarkan penjelasan informan sebelumnya. Sehingga hal inilah salah satu yang 

                                                             
103Asmini, (36 Tahun), Pelaksana Bidang Sekaligus Penanggung Jawab Rawat Inap Bagian 

Persalinan, Wawancara Di Puskesmas Kecamatan Bontocani, Kamis 11 Januari 2024 Pukul 13.00 
WITA.  



97 
 

 
 

berdampak pada kelancaran dalam pelayanan dan pengelolaan JKN yang dapat 

meningkatkan kepuasan pasien atau peserta tersebut. Apa yang dikemukakan dari 

berbagai hasil wawancara tersebut dapat dipahami sebagai peringatan bahwa 

hingga saat ini BPJS Kesehatan belum dapat menjamin kesehatan masyarakat secara 

maksimal. Untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat 

(termasuk pelaksanaan 9 prinsip diatas), banyak hal yang harus dilakukan ke depan, 

dengan mengubah paradigma layanan yang berlaku saat ini. Diperlukan perubahan 

grand design penyelenggaraan Program JKN, yang lebih berorientasi kesejahteraan 

masyarakat. Secara ideal, layanan terbaik (dari sisi kualitas dan kuantitas) akan 

dapat diberikan jika Program JKN didukung oleh adanya SDM, sarana, prasarana, 

dan anggaran yang memadai. Masalah prinsip portabilitas juga akan dapat 

dilaksanakan secara optimal jika semua hambatan dapat diatasi, yang salah satunya 

adalah sistem kapitasi yang mengkategorisasi peserta Program JKN dalam wilayah 

layanan.  

D. Dampak program Jaminan Kesehatan Nasional di Kecamatan Bontocani 

Kabupaten Bone Perspektif Maslahah 

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap penduduk dalam hal 

persamaan dan pemerataan aksesnya. Namun faktanya kesenjangan akses layanan 

kesehatan di Indonesia masih sering terjadi akibat berbagai faktor seperti geografis, 

ekonomi dan keterbatasan supply side . Pemenuhan hak asasi manusia terhadap 

akses pelayanan kesehatan merupakan satu cara pemerataan pelayanan kesehatan 

yang berkeadilan yang harus diterima oleh setiap penduduk, tanpa memethatikan 

tingkat ekonomi. 

Tujuan utama program JKN adalah memperbaiki akses terhadap layanan 

kesehatan yang berkeadilan (equitas/equity) khususnya diantara kelompok 

pendapatan. Program JKN merupakan upaya negara dalam mewujudkan hak asasi 
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kesehatan setiap warganya. Oleh karena itu, penting diketahui bagaimana dampak 

program JKN terhadap peserta JKN di Kecamatan Bontocani apakah sudah mencapai 

ekuitas akses layanan dalam berbagai jenis perawatan di FKTP/Puskesmas dan 

pengobatan lanjutan yang lebih serius.  

Menurut data dari buku profil UPT Puskesmas Kecamatan Bontocani, dari 

18.444 jiwa total penduduk Kecamatan Bontocani (versi data Puskesmas), masih 

ada 3.703 orang yang belum memiliki jaminan kesehatan. Dari jumlah itu, maka 

dapat diketahui bahwa masih ada 21,46% penduduk di wilayah kerja UPT 

Puskesmas Bontocani yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Peserta jaminan 

kesehatan di wilayah kerja UPT Puskesmas Bontocani didominasi oleh peserta JKN 

PBI APBN diikuti dengan PBI APBD. Jika berdasar pada data yang ada di UPT 

Puskesmas Bontocani, maka dapat diketahui bagaimana kebermanfaatan program 

JKN terhadap peserta layanan kesehatan yang ada di wilayah Kecamatan Bontocani.  

Secara umum di Kecamatan Bontocani program JKN sudah berdampak 

positif dan signifikan dalam hal pemanfaatan layanan baik dalam hal konsultasi, 

rawat jalan maupun rawat inap. Program JKN menunjukkan hasil yang positif bagi 

masyarakat atau peserta khususnya yang tergabung dalam kategori Penerima 

bantuan Iuran (PBI) yang tergolong masyarakat miskin dan tidak mampu. Baik dari 

segi pemanfaatan layanan kesehatan maupun peningkatan proteksi finansial.  

1. Dampak Positif 

Dampak positif adanya program JKN adalah mendorong aktifitas ekonomi 

yang bersinggungan dengan JKN, selain itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi 

pengguna terutama yang termasuk kelompok miskin dan tidak mampu karena biaya 

pengobatan terjamin, adanya asuransi untuk berjaga-jaga, dan iuran bulanan yang 

cukup terjangkau.  
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2. Dampak Negatif 

Dampak negatif dari segi regulasi adalah banyaknya ketentuan regulasi 

yang bertentangan dari satu regulasi pada regulasi yang lain. Misalnya pada prinsip 

portabilitas dan disusul regulasi pembatasan maksimum akses layanan kesehatan. 

Sehingga pada regulasi yang mengatur sistem alokasi kapitasi dianggap masih perlu 

diadakan peninjauan kembali sehingga pelaksanaan layanan kesehatan betul-betul 

bisa bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat diakses kapan dan dimana saja 

tanpa syarat sesuai dengan prinsip portabilitas.  

Diera sekarang, masyarakat sudah mobile dan tidak menutup kemungkinan 

keseringan pindah-pindah tempat kerja yang kadang tidak memungkinkan merujuk 

pada sistem kapitasi dalam hal layanan kesehatan. Selain itu, dampak negatif yang 

dirasakan tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Bontocani sampai pada pasien 

adalah dengan adanya sistem rujukan online. Jika ditinjau dari efektifitasnya, 

memang lebih efektif karena peadministrasian menjadi terstruktur. Namun lebih 

daripada itu, sistem sisrute (rujukan online) ini tidak efisien waktu bagi pasien. 

Sistem rujukan online membutuhkan waktu yang lebih lama mendapat rujukan 

dibandingkan dengan rujukan manual. Oleh karena itu, berdampak negatif bagi 

pasien yang urgent mendapat rujukan lebih cepat, sedangkan dalam sistem rujukan 

online rujukan bisa jadi ketika sudah ada konfirmasi dari faskes tingkat lanjut 

(Rumah Sakit) bahwa ada kesiapan menerima pasien tersebut.  

Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan prinsip portabilitas dan prinsip 

lainnya mengakibatkan peserta JKN Kecamatan Bontocani yang bekerja diluar 

wilayah kapitasi mengalami kendala akses layanan kesehatan karena sebagaimana 

diketahui bahwa akses dan letak geografis Kecamatan Bontocani masih masuk 

dalam kategori sangat terpencil. Jadi dengan adanya sistem kapitasi yang 

berdampak pada lahirnya regulasi pembatasan maksimal 3 kali kunjungan bagi 
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peserta diluar wilayah kapitasi menghambat pelaksanaan prinsip portabilitas 

layanan  kesehatan sehingga memberatkan peserta yang harus bolak balik dari 

tempat kerja ke faskes terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian 

yang dilakukan di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone tepatnya berpusat di UPT 

Puskesmas Bontocani, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prinsip Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan Bontocani sudah 

sepenuhnya sesuai dengan prinsip Maslahah. 

2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kecamatan bontocani sudah 

cukup baik namun belum optimal sehingga apa yang menjadi prinsipnya tidak 

terwujud dengan baik yang menjadi dasar kesesuaian dengan prinsip maslahah . 

3. JKN memberikan berbagai dampak baik positif maupun negatif terhadap 

fasilitator maupun peserta itu sendiri. Namun umumnya memberikan 

kebanyakan dampak positif yang dirasakan langsung oleh tenaga kesehatan dan 

peserta JKN tersebut. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi terhadap beberapa 

pihak yang berkompeten khsusnya pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia  dan lembaga terkait dalam upaya pelayanan kesehatan yang 

sesuai dengan prinsip maslahah yaitu: 

1. Bagi pemerintah pusat dan pihak berwenang lainnya yang menentukan kebijakan 

regulasi agar meninjau kembali regulasi-regulasi yang bertentangan dengan 

prinsip pelayanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara. 
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2. Pemerintah diharapkan senantiasa mementingkan kemaslahatan umum yang 

menyeluruh sesuai dengan prinsip al maslahah yang mengacu pada equity dan 

equality sehingga akses layanan kesehatan dapat diakses dimana saja tanpa 

syarat sesuai dengan prinsip portabilitas. 

3. Diharapkan bagi calon peneliti selanjutnya yang mengkaji tentang JKN, 

diharapkan dapat mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi 

sehingga program ini belum optimal dilaksanakan di lapangan, serta mengkaji 

lebih lanjut baik secara normatif maupun empiris terkait JKN sehingga dapat 

berjalan sebagaimana dengan apa yang dicita-citakan. Harapan besar peneliti 

adalah adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan dan regulasi-regulasi yang 

ada khususnya tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang memuat konsep, 

prinsip, tata cara pelaksanaan dan output kepada masyarakat secara menyeluruh, 

kebijakan melalui regulasi yang ada hendaknya berpayungkan maslahah yang 

masuk dalam cabang ilmu dari Hukum islam yang merupakan salah satu sumber 

dalam penetapan hukum di Indonesia. 
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