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ABSTRAK 

Kesimpulan disertasi ini adalah: Pertama, pendekatan sosiologis melalui 

pola holistis dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas perspektif Al-

Qur‟an terletak pada perhatian, fokus, sasaran dan tujuannya dalam menempatkan 

tiap-tiap individu dalam suatu kesatuan masyarakat, dengan menjalankan peran 

dan fungsi masing-masing untuk keteraturan dan keseimbangan struktur sosial, 

melalui internalisasi dan sosialisasi berbasis fungsional Al-Qur‟an, sehingga 

terbentuk masyarakat yang baik. Kedua, problematika homoseksualitas dalam 

perspektif Al-Qur‟an merupakan perubatan keji (fâhisyah), sebab menyimpang 

dari grand design penciptaan makhluk dalam bentuk keberpasangan antara satu 

jenis dengan lain jenis, sehingga harus ditangani dengan berpijak pada pola holistis 

terpadu, mencakup fungsi-fungsi Al-Qur‟an, dengan memperhatikan faktor 

penyebab dan dampak yang ditimbulkannya. Ketiga, faktor yang menyebabkan 

homoseksualitas tidaklah tunggal dan tidak pula ada konsensus di antara para ahli, 

meskipun umumnya beragam faktor: biologis, genetik dan hormonal, 

psikodinamik, sosiokultural, lemahnya pemahaman agama, pendidikan, dan 

keluarga, serta lingkungan pergaulan; di mana faktor lingkungan pergaulan 

dipandang paling dominan sebagai penyebab homoseksualitas. Keempat, 

homoseksualitas membawa dampak negatif yang nyata pada kesehatan, 

pendidikan, keamanan, dan sosial, seperti penyakit kelamin, HIV/AIDS, 

penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, depresi hingga bunuh diri; 

pengucilan hingga putus sekolah; pertengkaran di antara para pasangan 

homoseksual yang berujung pembunuhan; gonta-ganti pasangan hingga tidak bisa 

hidup tenang dan kehilangan arti hidup. Kelima, pendekatan sosiologis melalui 

pola holistis terpadu dengan berbasis perspektif Al-Qur‟an yang diterapkan 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas mencakup kesatuan dan 

keterpaduan seluruh sistem: tindakan, sosial, kultural, dan keperibadian, yang 

diwujudkan melalui sinerjitas empat strategi: promotif, edukatif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif; sebagai upaya menegakkan fitrah kemanusian, demi 

keberlangsungan hidup melalui pernikahan yang sah, terbentuknya keluarga 

sakinah, masyarakat marhamah, dan negara thayyibah (berperadaban).  

Kesimpulan ini dihasilkan melalui metode interpretasi secara 

hermeneutikal, dan pendekatan multi disiplin ilmu, yaitu sosiologis, tafsir 

maudhȗ‘î (tematik), filosofis, konseptual, dan kualitatif. 

Terdapat persamaan disertasi ini dengan disertasi Nurbaiti berkaitan 

dengan beberapa strategi yang diterapkan dalam mengatasi problematika 

penyimpangan seksual, seperti digiseksual. Terdapat perbedaan dengan 

disertasi Aletmi yang memandang homoseksualitas sebagai alami (kodrati) 

selama tidak diriingi dengan perilaku seksual apapun; sementara disertasi ini 

memandang homoseksualitas sebagai penyimpangan dari kodrat, sehingga 

harus dicegah sungguhpun masih berupa orientasi homoseksualitas.  
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 الموخص

يكمن اهنهج الاحتماؾي من خلال نمط شمولي في حل  ،أ ولااس خنذاخات ىذه امرسالة هي: 

مشاكل المثوية الجنس ية من منؼور املرأ ن في الاىتمام وامتركيز وال ىداف وامغايات في وضؽ كل فرد 

ؾية، من في وحدة مجتمـية، من خلال امليام تب دواره ووػائفو من أ خل هؼام وثوازن اميياكل الاحتما

خلال الاسديـاب وامخنش ئة الاحتماؾية ؿلى أ ساس املرأ ن اموػيفي، وذلك مدشكيل مجتمؽ ضالح. 

: مشكلة المثوية من منؼور املرأ ن ؿلاج حلير )فييمة( ، ل نها تخرج ؾن امخطميم امكبير لخوق ثاهياً

شمولي مذكامل  المخووكات ؿلى شكل أ زواج تين هوع وأ خر ، فلا تد من مـالجتها. يلوم ؿلى نمط

، امـوامل امتي جسبة امشذوذ ثامثاً. يخضمن وػائف املرأ ن امكريم مؽ مراؿاة ال س باب وال ثار

حلٌع تين الخبراء ، ؿلى امرغم من امـوامل المخخوفة ثشكل  الجنسي ميست منفردة ولا يوخد أ يضًا ا 

ية وامثلافية وامفيم امضـيف ؿام: امبيوموحية وامورازية واميرموهية والديناميكية امنفس ية والاحتماؾ 

لى امـوامل امبيئية ؿلى أ نها امسبة ال كثر  نلدين وامخـويم وال سرة وامبيئة الاحتماؾية ؛ حير ينُؼر ا 

نومثوية الجنس ية ثب زير سوبي حليلي ؿلى امطحة وامخـويم وال من  ،راتـا اهدشارًا نومثوية الجنس ية.

ص المناؿة امبشرية/الا يدز، وثـاظي المخدرات، والمجتمؽ مثل ال مراض امخناسوية، وفيروس هل

لى الاهخحار؛ امنبذ  لى والاكخئاب ا  من حرك المدرسة؛ المشاحرات تين ال زواج المثويين امتي ثؤدي ا 

اهنهج امسوس يوموجي من خلال  ثعبيق  ،امساخ املذل؛ حتى لا يـيشوا ثسلام ويفلدوا مـنى الحياة.

لرأ ن يعبق في حل مشكلة امشذوذ الجنسي يشمل وحدة نمط كلي مذكامل كائم ؿلى منؼور ام

، وىو ما يخحلق من خلال ة، وامشخطية، وامثلافية، والاحتماؾييةامفـو  هؼام وحكامل امنؼام تب كمله:

ثب زر أ رتؽ استراثيجيات: امخـزيزية وامخـويمية واموكائية وامـلاحية وامخب ىيوية؛ كمحاولة لدعم امعبيـة 

من خلال امزواج امشرؾي، وحكوين أ سرة سكينة، ومجتمؽ مرحمة، نسل حفغ ام امبشرية، من أ خل 

  .(دنودولة ظيبة )متم

امنخائج من خلال ظريلة امخفسير امخب ويلً، ومنهج مذـدد امخخططات، أ ي وتحطل ىذه 

 امخفسير الاحتماؾي، وامخفسير الموضوؾي، وامفوسفي، والمفاىيمي، وامنوؾي.

وأ ظروحة هورتيتي فيما يخـوق بامـديد من الاستراثيجيات  ىناك أ وخو جشاتو تين ىذه امرسالة

المعبلة في امخغوة ؿلى مشاكل الانحراف الجنسي ، مثل ازدواحية الميول الجنس ية. ىناك اخذلاف 

مؽ أ ظروحة امـتمي امتي حرى أ ن المثوية الجنس ية ظبيـية )ظبيـية( ظالما أ نها غير مطحوتة تب ي سووك 

لى المثوية الجنس ية ؿلى أ نها انحراف ؾن امعبيـة ، لذلك خنسي ؛ في حين أ ن ىذه ال   ظروحة ثنؼر ا 

 يجة منـيا ؿلى امرغم من أ نها لا حزال ثوجًها مثويًا.
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ABSTRACT 

The conclusions of this dissertation are: First, the sociological approach 

through a holistic pattern in solving the problems of homosexuality in the 

perspective of the Qur‟an lies in the attention, focus, goals and objectives in 

placing each individual in a community unit, by carrying out their respective 

roles and functions for the order and balance of social structures, through 

internalization and socialization based on functional Al-Qur‟an, so as to form a 

good society. Second, the problem of homosexuality in the perspective of the 

Qur‟an is a vile treatment (fâhisyah), because it deviates from the grand design 

of the creation of creatures in the form of pairs between one type and another, 

so it must be handled based on an integrated holistic pattern, including 

functions of The Qur‟an, taking into account the causes and effects. Third, the 

factors that cause homosexuality are not single and there is also no consensus 

among experts, although generally various factors: biological, genetic and 

hormonal, psychodynamic, sociocultural, weak understanding of religion, 

education, and family, and social environment; where environmental factors 

are seen as the most dominant cause of homosexuality. Fourth, homosexuality 

has a real negative impact on health, education, security, and society, such as 

venereal disease, HIV/AIDS, narcotics and drug abuse, depression to suicide; 

ostracism to drop out of school; quarrels between homosexual couples that lead 

to murder; mutually partners so that they cannot live in peace and lose the 

meaning of life. Fifth, the implementation of sociological approach through an 

integrated holistic pattern based on the perspective of the Qur‟an which is 

applied in solving the problem of homosexuality includes the unity and 

integration of the entire system: action, social, cultural, and personal, which is 

realized through the synergy of four strategies: promotive, educative, 

preventive , and curative and rehabilitative; as an effort to uphold human 

nature, for the sake of survival through legal marriage, the formation of a 

sakinah family, a marhamah community, and a thayyibah (civilized) state, a 

change desired by the Qur‟an. 

This conclusion is generated through a hermeneutical interpretation 

method, and a multi-disciplinary approach, namely sociological, maudhȗ„î 

(thematic) interpretation, philosophical, conceptual, and qualitative. 

There are similarities between this dissertation and Nurbaiti'‟s 

dissertation with regard to several strategies applied in overcoming the 

problems of sexual deviation, such as digisexuality. There is a difference with 

Aletmi‟s dissertation which views homosexuality as natural (natural) as long as 

it is not accompanied by any sexual behavior; while this dissertation views 

homosexuality as a deviation from nature, so it must be prevented even though 

it is still a homosexual orientation. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Huruf Arab Huruf Latin Huruf Arab Huruf Latin 

 th ط a ا

 zh ظ b ب

 „ ع t ت

 gh غ ts ث

 f ف j ج

 q ق h ح

 k ك kh خ

 l ل d د

 m م dz ذ

 n ن r ر

 w و z ز

 h ى s س

 ‟ ء sy ش

 y ي sh ص

 - - dl ض

Catatan: 

1. Penulisan Konsonan Ber-Syaddah. Konsonan yang ber-syaddah ditulis 

dengan rangkap, misalnya المتقدّمة ditulis al-mutaqaddimah. 

2. Penulisan Vokal. Vokal panjang (mâd): fathah (baris di atas)  ـــَـا ditulis â 

atau Â (a/A dengan topi di atas), misalnya الشفاء ditulis al-syifâ’; kasrah 

(baris di bawah) ـــِـي   ditulis î atau Î (i/I dengan topi di atas), misalnya 

ـــُــوْ   ditulis al-Syari‘ah; serta dhammah (baris depan) الشريعة  ditulis dengan 

ȗ atau Ȗ (u/U dengan topi di atas), misalnya الوضوء ditulis al-wudhȗ’. 

3. Penulisan Kata Sandang. Kata sandang alif + lam (ال) apabila diikuti oleh 

huruf qamariyah ditulis al, misalnya: العلاج   ditulis al-‘ilâj. Demikian juga 

bila diikuti oleh huruf syamsiyah, tetap ditulis al, misalnya الشريعة ditulis 

al-Syarî‘ah, bukan asy-Syarî‘ah. 

4. Penulisan Tâ’ Marbȗthah. Tâ’ marbȗthah apabila terletak di akhir kalimat 

ditulis dengan h, misalnya الصحة ditulis al-shihhah. Bila di tengah kalimat 

ditulis dengan t, misalnya الحنفية السمحة ditulis al-hanîfiyyat al-samhah atau  

  .ditulis siyâsat al-ummah سياسة الأمة

5. Penulisan Kata dalam Kalimat. Adapun penulisan kata dalam kalimat 

dilakukan menurut tulisannya, misalnya:  وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في

 ditulis wadh‘ al-syarâi‘ innamâ huwa li-mashâlih al-‘ibâd العاجل والآجل معا

fî al-‘âjili wa-al-âjili ma‘an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Homoseksualitas memang merupakan salah satu isu yang sangat 

kontroversial, dari masa ke masa sejak kemunculannya, masa Nabi Luth A.s., 

masa periode Yunani Kuno, masa Kaisar Romawi, masa Renaissance,
1
 serta 

masa deklafisikasi, yakni penghapusan homoseksualitas dari daftar penyakit 

mental dalam The Diagnostic and Statistical Manual (DSM) pertama kali, 

yang diputuskan dan ditetapkan oleh The American Psychiatric Association 

(APA), hingga saat ini.
2
 Di antara kontroversi yang berkaitan dengan 

homoseksualitas itu seputar statusnya, sebagai penyakit jiwa (mental), 

kejahatan, perbuatan keji, dosa, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap 

pelakunya, juga berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

homoseksual, termasuk juga mengenai upaya legalisasi atau pengesahan 

perkawinan homoseksualitas (sesama jenis, baik gay maupun lesbian). 

                                                           
1
Kata “renaissance” berarti pembangunan atau kebangkitan kembali. Renaissance 

(renainsans) adalah nama dari gerakan intelektual dan budaya besar kebangkitan kembali 

minat yang besar terhadap budaya dan nilai-nilai klasik peradaban Yunani dan Romawi, 

terjadi pada abad ke-14, ke-15, dan ke-16 M, yakni masa transisi dari Abad Pertengahan ke 

Zaman Modern. Mengenai renaisans lebih lanjut dalam https://iep.utm.edu/renaissa/, dan 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/497731/Renaissance, Diakses pada 16 Mei 2022.  
2
Ray Levy Uyde, “How LGBTQ+ Activists Got “Homosexuality” out of the DSM”, 

dalam https://daily.jstor.org/how-lgbtq-activists-got-homosexuality-out-of-the-dsm/. Diakses 

pada 9 Juni 2022.  
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Kontroversi homoseksualitas semakin mencuat seiring kasus pengibaran 

bendera pelangi (bendera yang melambangkan LGBT) di kantor Kedutaan 

Inggris di Jakarta, pada tanggal 17 Mei 2022,
3
 sehingga mendapat respons 

“pedas” dari masyarakat Indonesia, terutama Majelis Ulama Indonesia 

(MUI),
4
 bahkan juga mendapatkan perhatian khusus dari Wakil Presiden RI, 

KH. Ma‟ruf Amin, yang mewanti-wanti agar lesbian, gay, biseksual, dan 

transgender (LGBT) jangan sampai mendapatkan legitimasi undang-undang.
5
   

Sejak beberapa tahun kemunculan fenomena LGBT
6 

ini
 
di berbagai 

tempat di tanah air, telah meresahkan tatanan kehidupan masyarakat. Pada 

tahun 2018, ditemukan grup Facebook yang berisikan komunitas gay yang 

merupakan para pelajar tingkat SMP atau SMA di Kabupaten Garut. Grup itu 

berisi konten yang sangat menjijikkan, sehingga menimbulkan keresahan 

masyarakat, terlebih para pengikutnya telah mencapai lebih dari 2600 orang.
7
  

Banyak data yang menunjukkan semakin meningkatnya komunitas 

LGBT atau homoseksual di Indonesia, yang notabene berpenduduk muslim 

terbesar di dunia. Hal itu terjadi sebab pelaku homoseksualitas atau 

komunitas itu lebih membuka keberadaannya (coming out), secara terang-

terangan menyatakan dirinya sebagai penganut atau pelaku LGBT, bahkan 

tergabung dalam sebuah komunitas. Komunitas tersebut telah berani 

mengaku dan menyatakan diri mereka sebagai bagian dari penganut LGBT, 

karena menurut mereka, perilaku tersebut dipandang sebagai gaya hidup atau 

life style mereka, bahkan suatu pilihan hidup dan tidak mengganggu orang 

lain. Lebih dari itu, para pelaku LGBT tersebut secara berkelompok muncul 

di ruang publik dan menunjukkan status ke-LGBT-an mereka.  

Mengenai jumlah pelaku atau komunitas LGBT ini, berdasarkan 

ditemukan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2012, 

menunjukkan jumlah laki-laki yang berperilaku seksual menyimpang atau 

homoseksualitas, sekitar 1.095.970 (satu juta Sembilan puluh lima ribu 

                                                           
3
Berita dalam berbagai website, antara lain https://www.cnbcindonesia.com/news/20 

220523115028-4-341025/heboh-kedubes-inggris-di-jakarta-kibarkan-bendera-lgbt, https:// 

news.detik.com/berita/d-6091280/kedubes-inggris-kibarkan-bendera-lgbt-di-ri-kok-di-

malaysia-tidak, dan https://www.tribunnews.com/ nasional/2022/05/24/usai-dipanggil-kemlu 

-ri-soal-pengibaran-bendera-lgbt-ini-respons-dubes-inggris. Diakses pada 5 Juni 2022.  
4
https://mui.or.id/berita/35232/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt/. Diakses pada 5 

Juni 2022.  
5
https://www.republika.co.id/berita/rcwla5377/wapres-jangan-sampai-lgbt-peroleh-

legitimasi-uu. Diakses pada 5 Juni 2022.    
6
R Ratna Purnama, “LGBT Makin Terbuka, Jumlah Penganut Homoseksual di 

Indonesia Meningkat”, dalam https://metro.sindonews.com/berita/1207367/171/lgbt-makin-

terbuka-jumlah-penganut-homoseksual-di-indonesia-meningkat. Diakses pada 15 Januari 

2022, dan  https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/23/05/2017/diprediksi-jumlah-gay-

di-indonesia-mencapai-tiga-persen-penduduk/. Diakses pada 15 Januari 2022. 
7
Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Share: 

Social Work Journal, Vol. 6, No. 2, hal. 221. 
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sembilan ratus tujuh puluh). Angka tersebut meningkat sebanyak 37% dari 

tahun 2009,
8 

bahkan pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan, 

diperkirakan berjumlah 7,5 juta jiwa atau 3% (tiga persen) dari total populasi 

penduduk Indonesia.
9
 Menurut survei Central Intelligence Agency (CIA), 

jumlah populasi pelaku atau komunitas LGBT di Indonesia dalam skala dunia 

menempati peringkat kelima terbesar dunia, posisinya di bawah Cina, India, 

Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS).
10

 Dalam konteks nasional, populasi 

LGBT atau homoseksualitas terbesar berada di provinsi Sumatera Barat 

(Sumbar), tercatat sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) kasus.
11

 Angka ini 

tentu sangat meresahkan dan memperihatinkan, dan bahkan bisa bertambah, 

ketika dilakukan telaah terhadap seruan, kampanye ataupun propaganda para 

komunitas LGBT atau homoseksualitas, dengan argumentasi kebebasan 

berskpresi atau menyampaikan pendapat dan hak asasi manusia (HAM).  

Permasalahan tersebut telah menimbulkan pro kontra dan polemik, 

termasuk di antara para tokoh dan intelektual Muslim di tanah air. Muncul 

penilaian yang beragam mengenai keberadaan LGBT atau homoseksualitas di 

Indonesia. Pada umumnya, kelompok yang pro atau mendukung keberadaaan 

LGBT atau homoseksualitas mendasarkan argumen atau pendapatnya pada 

HAM; sementara kelompok menentang terhadap LGBT atau homoseksualitas 

mendasarkan argumennya pada norma dan nilai-nilai relijius.
12

  

Terdapat sejumlah tokoh muslim, dalam kelompok yang menolak 

homoseksualitas, di antaranya KH Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus 

Dur (1940-2009), KH. MA. Sahal Mahfudh, dan KH. A. Hasyim Muzadi 

(1944-2017), dan tidak terkecuali Mjelis Ulama Indonesia (MUI) 

berpandangan bahwa pro-kontra dan polemik LGBT atau homoseksualitas 

tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan HAM dan demokrasi. Alasannya, 

karena LGBT atau homoseksualitas sejatinya merupakan perilaku seksual 

yang menyimpang atau suatu kelainan seksual, penyakit jiwa, perilaku yang 

tidak lazim dan tidak wajar, sangat menjijikkan, keji dan melebihi hewan, 

                                                           
8
Rosidin, ”Menyoroti LGBT dari Perspektif Al-Qur‟an dan Fikih”, dalam https:// 

www.republika.co.id/berita/p2fovi396/menyoroti-lgbt-dari-perspektif-alquran-dan-fikih. 

Diakses pada 15 Januari 2022.   
9
R Ratna Purnama, “LGBT Makin Terbuka, Jumlah Penganut Homoseksual di 

Indonesia Meningkat”, dalam https://metro.sindonews.com/berita/1207367/171/lgbt-makin-

terbuka-jumlah-penganut-homoseksual-di-indonesia-meningkat. Diakses pada 15 Januari 

2022, dan  https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/23/05/2017/diprediksi-jumlah-gay-

di-indonesia-mencapai-tiga-persen-penduduk/. Diakses pada 15 Januari 2022. 
10

Meilanny Budiarti Santoso, “LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Share: 

Social Work Journal, Vol. 6, No. 2, hal. 221. 
11

https://www.tribunnews.com/kesehatan/2019/05/07/populasi-pelaku-lgbt-terbanyak-

berada-di-sumatera-barat. Diakses pada 15 Januari 2022. 
12

Rosidin, “Menyoroti LGBT dari Perspektif Al-Qur‟an dan Fikih”, dalam https:// 

www.republika.co.id/berita/p2fovi396/menyoroti-lgbt-dari-perspektif-alquran-dan-fikih. 

Diakses pada 15 Januari 2022.  
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tidak kodrati, dan eksistensinya secara jelas telah dilarang agama, 

sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Al-Qur‟an.
13

 Gus Dur mengatakan: 

“Sedangkan soal lesbian dan gay, ini masalah sakit jiwa.” Bahkan Gus Dur 

dengan  tegas berkata: “Saya berani berhadapan dengan siapa pun termasuk 

lesbian sendiri. Mereka sakit. Jangankan lesbiannya, orang merasa dirinya 

waria (wanita dan pria) itu sendiri sudah termasuk penyakit.”
14

 MUI dengan 

jelas mengharamkan homoseksualitas sebagaimana dalam Fatwa Nomor 57 

Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.
15

 Umumnya 

kaum muslim Indonesia memandang larangan homoseksualitas itu 

mendasarkan dalilnya pada kisah kaum Sodom umat Nabi Luth A.s.  

Pandangan tersebut tampak berbeda dengan pandangan Musdah Mulia, 

Guru Besar UIN Jakarta. Mulia justeru tampak setuju dengan upaya legalisasi 

LGBT atau homoseksualitas. Menurut Mulia, menjadi seorang heteroseksual  

(orang yang berhubungan seksual lawan jenis), atau menjadi seorang 

homoseksual (orang yang berhubungan seksual sesama jenis), ataupun 

menjadi serorang biseksual (orang yang berhubungan seksual dengan dua 

jenis kelamin sekaligus) adalah hal yang given atau alamai, merupakan 

ciptaan Sang Khaliq. Sebagai implikasi atau konsekuensinya hal tersebut 

diakui sebagai sesuatu yang alamiah, kodrati (fitrah), atau sesuatu yang 

wajar. Karena itu, dalam pandangan Mulia, di hadapan Allah SWT, tidaklah 

terdapat perbedaan (yang signifikan) di antara orang LGBT/homoseksualitas 

dengan non-LGBT. Hal ini karena, aspek yang membedakan di antara 

mereka (LGBT/homoseksualitas dengan non-LGBT/non-homoseksualitas) di 

sisi-Nya adalah tingkat ketakwaannya, bukan orientasi seksualnya.
16  

                                                           
13

Abdurrahman Wahid, Islam dan Hak Asasi Manusia, dalam Lily Zakiyah Munir, 

Memposisikan Kodrat: Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam, Bandung: 

Mizan, 1999, hal. 42, MA. Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat, cet. ke-2, Surabaya: 

Khalista, 2014, hlm. 460-461, dan Bilal Ramadhan, “Hasyim Muzadi: Penyelesaian Masalah 

LGBT Melalui HAM Bukan Solusi”, (2 Februari 2016), dalam https://www.republika.co.id/ 

berita/nasional/umum/16/02/02/o1wc0h330-hasyim-muzadi-penyelesaian-masalah-lgbt-

melalui-ham-bukan-solusi. Diakses pada 15 Januari 2022. 
14

Abdurrahman Wahid, Islam dan Hak Asasi Manusia..., hal. 42. 
15

https://mui.or.id/berita/35232/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt/.  Diakses pada 

9 Juni 2022.  
16

Lebih lanjut Musdah Mulia mengkritik pandangan negatif dari masyarakat terhadap 

kelompok yang memiliki orientasi seksual selain heteroseksual. Hal ini, bisa disebabkan  

bangunan pemahaman  awalnya yang bias patriarki terhadap heteroseksual. Tampak wajar 

ketika umumnya penafsiran agama justeru cenderung menguntungkan laki-laki dibandingkan 

perempuan. Belum ada pemahaman agama yang memberikan perhatian yang positif terhadap 

kepentingan kelompok yang beorientasi seksualnya bukan heteroseksual. Masyarakat  

Indonesia umumnya masih memandang orientasi seksual selain heteroseksual sebagai 

sesuatu hal yang tabu, tidak layak dilakukan, karena dipandang menyimpang dari perilaku 

yang normal. Dalam analisis Musdah, berbagai ketentuan dalam undang-undang perkawinan, 

yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih mengandung berbagai ketentuan 

yang diskriminatif atas kelompok transgender atau kelompok selain heteroseksual. Selain itu, 
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Pandangan yang menyatakan homoseksualitas termasuk sesuatu yang 

alamiah (fitrah) juga dikemukakan oleh Aletmi, dalam penelitian 

disertasinya, berjudul “Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur‟an 

(Analisis Kisah Kaum Luth a.s. Berbasis Tafsir Ilmi)”.
17

 Dalam kesimpulan 

Aletmi, homoseksualitas merupakan sesuatu yang alamiah (kodrati) selama 

homoseksulitas itu tidak diiringi dengan perilaku seksual apapun.
18

  

Ulil Abshar Abdalla, seorang cendekiawan Muslim Indonesia, juga 

terlibat dalam perbincangan tentang isu perkawinan homoseksualitas. 

Menurut Ulil, homoseksualitas dalam perspektif sains atau ilmu pengetahuan 

tidaklah dipandang sebagai penyakit atau penyimpangan. Mengenai kisah 

kaum Sodom yang dikritik Al-Qur‟an, dalam pandangan Ulil, kritik tersebut 

bukanlah kritik terhadap perilaku homoseksualitasnya secara langsung, 

melainkan kritik terhadap perampokan dan homoseksualitas yang dilakukan 

dengan cara pemerkosaan.
19

  

Lebih dari itu, terdapat pandangan Mun‟im Sirry, seorang intelektual 

dan doktor dari Universitas Chicago AS, juga mendukung legitimasi 

perkawinan homoseksual. Dalam pencermatan Sirry, penolakan terhadap 

legalisasi homoseksual dan perkawinan sesama sejenis muncul dari sudut 

pandang tekstual dalam membaca ayat-ayat Al-Qur‟an. Menurut Sirry, 

perkawinan sejenis dapat dibenarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang 

bermuara pada terwujudnya kesetaraan, keadilan, dan kehormatan manusia.
20

 

Fahmi Salim, salah seorang yang menekuni kajian tafsir dan ilmu Al-

Qur‟an, juga menolak pandangan liberal tentang homoseksualitas di atas. 

Menurut Salim, liberalisasi terhadap kisah umat Nabi Luth A.s. bertujuan 

                                                                                                                                                      
Peraturan Daerah (Perda) juga masih memposisikan kelompok transgender atau waria dan 

homoseksual sebagai kelompok yang harus disingkirkan, padahal mereka bagian dari warga 

bangsa yang haknya dilindungi serta tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Siti Musdah 

Mulia, Mengupas Seksualitas: Memahami Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia 

Era Kita, Jakarta: Opus Press, 2015, hal. 98, Siti Musdah Mulia, “Islam dan Homoseksualitas: 

Membaca Ulang Pemahaman Islam”, Jurnal Gandrung, Vol. 1 No. 1 Juni 2010, hal. 9-30, dan 

Siti Musdah Mulia,Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Bandung: Mizan, 

2005, hal. 34-36. 
17

Aletmi, “Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur‟an (Analisis Kisah 

Kaum Luth a.s. Berbasis Tafsir Ilmi)”, Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Al-Qur‟an 

dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta, 2019.  
18

Aletmi, “Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur‟an...”,  hal. 335. 
19

Rohmawati, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender/Transeksual 

(LGBT) Perspektif Hukum Islam”, Ahkam, Vol. 4 No. 2 November 2016, hal. 306, juga 

“Ulil: Bersikap Adil pada LGBT, Jangan Paksa Terapi Penyembuhan”, dalam http:// 

www.readingislam.net/2016/02/ulil-bersikap-adil-pada-lgbt-jangan.html. Diakses pada 25 

September 2016. 
20

Mun‟im Sirry, “Islam, LGBT dan Perkawinan Sejenis”, 28 Februari 2016 dimuat 

dalam https://www.inspirasi.co, dimuat ulang dalam http://my-clippings.blogspot.com/2016/ 

02/munim-sirry-menafsir-kisah-nabi-luth.html. Diakses pada 23 Januari 2022.  
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untuk pembiaran dan legalisasi perkawinan sejenis kelamin atau 

homoseksualitas, sehingga dibuat analisis yang menunjukkan bahwa azab 

yang ditimpakan terhadap mereka itu bukan disebabkan perbuatan 

homoseksualitas mereka, melain sebab pengingkaran mereka terhadap 

kerasulan dan perilaku tidak sopan mereka terhadap para tamunya.  

Pandangan liberalisasi kisah kaum Nabi Luth A.s. tersebut, 

berimplikasi bahwa  perilaku homoseksual adalah boleh. Penafsiran yang 

“liberal” terhadap kisah kaum Nabi Luth A.s. tersebut, pada hakikatnya 

dalam tinjauan sejarah, sudah lama menjadi narasi yang dikemukakan dalam 

aksi yang berisi kampanye mengenai hak seksual kaum homoseksualitas 

dengan bingkai edukasi mengenai dampak kesehatan homoseksualitas, 

terutama penyakit HIV-AIDS.
21

 

Fahmi Salim bertolak belakang dengan padangan Musdah Mulia, Ulil 

Albshar Abdalla, dan Mun‟im A. Sirry. Dalam analisis Salim, wacana “baru” 

yang menyatakan bahwa azab yang ditimpakan atas kaum Nabi Luth A.s. 

bukanlah disebabkan orientasi homoseksualitas mereka, sejatinya bukan 

pandangan yang baru, karena dalam sejarah, pandangan semacam itu telah 

didiskusikan para ulama mazhab Mâlikî, misalnya dalam dua kitab tafsir 

klasik ulama terkemuka, antara lain al-Jâmi„ li-Ahkâm al-Qur‟ân karya Imam 

al-Qurthȗbî (w. 671 H),
22

 dan Ahkam al-Qur‟ân karya Imam Ibn al-„Arabî 

(468-543 H).
23

 Ulama sepakat bulat bahwa homoseksualitas adalah perbuatan 

keji (fâhisyah), hukumnya haram dan merupakan kejahatan.
24

 Di dalam 

kedua kitab tafsir bercorak fikih tersebut dikemukakan pendapat Imam Malik 

mengenai hukuman pelaku homoseksualitas. Imam Malik berpendapat bahwa 

pelaku homoseksual yang beristri (muhshan) dikenai hukuman rajam, 

berdasarkan dalil QS. Hȗd/11: 82,
25

 dan QS. al-Hijr/15: 74
26

 yang 

                                                           
21

Fahmi Salim, “Menakar “Tafsir Baru” LGBT”, 19 Februari 2016, dalam https:// 

www.republika.co.id/berita/o3au8830/menakar-tafsir-baru-lgbt. Diakses pada 23 Januari 

2022.  
22

Abȗ „Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthȗbî, al-Jâmi„ li-Ahkâm 

al-Qur‟ân wa-al-Mubayyin li-Mâ Tadhammanahu min al-Sunnah wa-Ây al-Furqân, ed. 

„Abdullâh ibn „Abd al-Muhsin al-Turkî, Beirut: Mu‟assasat al-Risâlah, 2006, juz 9, hal. 274-

275, dan juz 11, hal. 173-186.    
23

Abȗ Bakr Muhammad bin „Abdillâh al-Ma„ruf bi-Ibn al-„Arâbi, Ahkâm al-Qur‟ân, 

ed. Muhammad „Abd al-Qâdir „Athâ, Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2003, juz 3, hal. 104. 
24

Al-Qurthȗbî, al-Jâmi„ li-Ahkâm al-Qur‟ân…, juz 9, hal. 274-275, dan juz 11, hal. 

173-186.   
25

Ayat dimaksud: 

ا جَاۤءَ اَمْرُنََ جَعَلنْاَ عاَلِيََاَ سَافِلهَاَ وَاَمْطَرْنََ علَيََْاَ  نْضُوْدٍ  حِجَارَة  فلَمََّ يْلٍ مَّ نْ سِِّ  .مِّ
Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan 

Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. 

(Hȗd/11: 82) 
26

Ayat dimaksud: 
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menunjukkan keberadaan kaum Nabi Luth A.s. ditimpa hujan batu dari 

neraka Sijjîl.
27

 

Sungguhpun demikian, banyak ulama yang tidak sependapat dengan 

penarikan hukum (istinbâth) yang dikemukakan Imam Mâlik tersebut. 

Argumentasi mereka adalah ada kemungkinan azab yang menimpa kaum 

Luth itu sebab pengingkaran mereka terhadap kerasulan, bukan sebab 

perilaku homoseksualitasnya. Dengan demikian, pendapat yang disuarakan 

kaum liberal itu sudah diprediksi para ulama masa lalu, meskipun begitu para 

ulama tetap memandang bahwa perilaku homoseksual itu adalah fâhisyah, 

suatu kejahatan yang keji.
28

 

Kemunculan komunitas homoseksualitas di Indonesia telah menjadi isu 

aktual dan kontroversial dewasa ini, bukan hanya karena tuntutan mereka 

agar eksistensinya diakui, melainkan pula agar ada legalisasi perkawinan 

sesama jenis. Komunitas homoseksualitas dengan dalil HAM, memang 

sahnya orientasi seksualitas sesama jenis, sebab merupakan kategori pilihan 

hidup individual. Lebih jauh, mereka juga menilai adanya diskriminasi dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) 

yang berlaku di Indonesia selama ini. Hal ini, karena  dalam undang-undang 

perkawinan tersebut, perkawinan yang dipandang sah hanya perkawinan 

heteroseksual, sementara perkawinan homoseksual dinyatakan tidak sah.  

Di sisi lain, penolakan terhadap keberadaan homoseksualitas terkadang 

bukan hanya sekedar terhadap praktek yang dilakukan komunitas 

homoseksual, melainkan adanya pandangan negatif dan diskriminatif 

terhadap hak-hak mereka. Misalnya, di sebuah perusahaan atau institusi 

tertentu, seorang gay tidak dibolehkan menjadi karyawan di tempat itu, 

meskipun profesionalitas kerja tidaklah berkaitan dengan orientasi seksual 

sesama jenis. Dengan demikian, problem yang penting dipecahkan sejatinya 

mengenai sikap moderat terhadap pelaku homoseksualitas; pada satu sisi 

perlunya mengekspresikan pandangan humanis, sementara di sisi lain, tetap 

mengekspresikan pandangan normatif-teologis, yang tegas melarang praktek 

homoseksualitas. Pro dan kontra terhadap isu kampanye atau propaganda 

legalisasi homoseksualitas dari pandangan-pandangan tersebut tampaknya 

sulit atau tidak bisa disatukan, karena masing-masing pandangan yang pro 

dan kontra tersebut menggunakan ayat Al-Qur‟an sebagai basis argumennya.  

                                                                                                                                                      

يْلٍ  نْ سِِّ مْ حِجَارَة  مِّ  .فجََعَلنْاَ عاَلِيََاَ سَافِلهَاَ وَاَمْطَرْنََ علَيََِْ
Maka, Kami menjungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami menghujani mereka dengan tanah 

yang membatu. (al-Hijr/15: 74) 
27

Al-Qurthȗbî, al-Jâmi„ li-Ahkâm al-Qur‟ân…, juz 9, hal. 274-275, dan juz 11, hal. 

173-186.  
28

Al-Qurthȗbî, al-Jâmi„ li-Ahkâm al-Qur‟ân…, juz 9, hlm. 274, dan Salim, “Menakar 

“Tafsir Baru” LGBT”.  
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Dalam Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di 

Indonesia III8, terbitan Depkes RI, tahun 1998, homoseksualitas dimasukkan 

ke dalam kategori gangguan psikoseksual dan disebut sebagai orientasi 

seksual egodistonik, yaitu “identitas jenis kelamin atau preferensi seksual 

tidak diragukan, tetapi individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh 

gangguan psikologis dan perilaku serta mencari pengobatan untuk 

mengubahnya.” Hal ini menunjukkan homoseksualitas adalah kelainan hanya 

ketika seseorang individu merasa dirinya tidak senang dengan orientasi 

seksualnya yang berlainan atau menyimpang tersebut dan ia bertujuan untuk 

mengubahnya kepada seksual yang normal.
29 

Kajian lebih mendalam mengenai homoseksualitas tidak dapat 

dipisahkan dengan faktor-faktor yang menyebabkan homoseksualitas itu 

sendiri. Sampai saat ini, belum ada pengetahuan pasti mengenai penyebab 

homoseksualitas, baik lesbian, gay, maupun biseksual (LGB). Teddy Hidayat, 

seorang psikiater di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengemukakan 

bawa para pakar pada umumnya memandang ada lima faktor yang 

menyebabkan terjadinya homoseksualitas, yaitu faktor biologis, faktor 

genetik, faktor hormonal, faktor psikodinamik, dan faktor sosiokultural.
30

  

Margaretha Sih Setija Utami, seorang akademisi,
31

 mengemukakan 

sejumlah faktor yang dapat menyebabkan homoseksualitas. Menurutnya, 

seseorang menjadi homoseksualitas bisa disebabkan kondisi biologis atau 

kondisi sosialnya sejak dia dilahirkan. Hal ini bisa diperkuat dengan fakta 

bahwa dalam satu kelompok atau grup homoseksualitas, seorang anggota 

grup yang awalnya tidak homo bisa menjadi homo. Di samping itu, 

homoseksualitas bisa juga disebabkan perubahan hormonal yang ada pada 

seseorang, yang menyebabkan seseorang yang awalnya heteroseksual 

berubah menjadi homoseksual.
32

 

Pengetahuan mengenai berbagai faktor penyebab homoseksualitas 

mutlak diperlukan terutama dalam kaitannya dengan pencegahan (preventif) 

dan perlakuan atau pengobatannya (kuratif). Dalam ilmu psikologi, 

dipergunakan istilah treatment atau perlakuan. Misalnya, apabila seseorang 

yang tidak nyaman terhadap keadaan homoseksualitasnya dan hendak 

                                                           
29

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penggolongan dan Diagnosis 

Gangguan Jiwa di Indonesia, Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, dan Dirjen Pelayanan 

Kesehatan, 1998, Edisi ke-3, hal. 15.  
30

Anwar Siswadi, “Apa Faktor Penyebab Homoseksualitas LGB?”,  dalam https:// 

gaya.tempo.co/read/747319/apa-faktor-penyebab-homoseksualitas-lgb. Diakses pada 28 

Februari 2022. 
31

Dalam karir akademik, ia menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang Jawa Tengah.   
32

Margaretha Sih Setija Utami, “Apa Faktor Penyebab Orang Menjadi Gay, Apakah 

Mereka Bisa Normal Lagi?”, dalam https://news.unika.ac.id/2017/05/apa-faktor-penyebab-

orang-menjadi-gay-apakah-mereka-bisa-normal-lagi/. Diakses pada 28 Februari 2022.  
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merubahnya menjadi heteroseksual, maka seorang psikolog bisa membantu 

pasien tersebut dengan cara konseling. Selain konseling, bantuan yang 

diberikan dalam rangka merubah keadaan homoseksualitasnya bisa dengan 

cara terapi. Dalam hal ini, seorang pasien homoseksualitas bisa melakukan 

treatment terhadap dirinya sendiri agar dapat sembuh menjadi heteroseksual, 

sungguhpun keberhasilannya relatif sulit tercapai, terlebih apabila penyebab 

orientasi seksualnya tersebut merupakan faktor hormon, atau kondisi 

neuropsikologis, ataupun biologis. Apabila faktor penyebab homoseksualitas 

yang menimpa seseorang adalah faktor lingkungan pergaulan, misalnya sebab 

terbawa arus atau ajakan teman, maka ia sendiri dengan kehendaknya yang 

kuat bisa melakukan treatment dalam merubah homoseksualitasnya itu 

menjadi heteroseksual.
33

 

Terhadap kasus pesta gay dilakukan di suatu tempat dalam jumlah 

banyak, menurut Margaretha, yang menjadi problem bukanlah masalah 

orientasi seksualnya (heteroseksual atau homoseksualitas), melainkan pada 

perilaku seks di tempat yang tidak sepatutnya. Hal itu, karena mereka 

melakukan kesalahan yang disebabkan berhubungan seks dan berperilaku 

seks secara bersama-sama, dalam jumlah yang sangat banyak, lebih dari 

seratus orang. Dalam konteks ini, penting pula mengetahui motivasi mereka 

melakukan pesta gaya tersebut; apakah ada unsur bujukan dengan jebakan 

atau penipuan, atau merupakan keinginan mereka sendiri?
34

  

Pencermatan terhadap motivasi mereka melakukan seks secara 

bersama-sama tersebut sangat penting untuk pencegahan terhadap kejadian 

tersebut agar tidak terulang kembali. Bertambahnya remaja yang berorientasi 

seksual sesama jenis, tentu harus dicegah, di antaranya melalui keluarga. 

Dalam hal ini, pencegahan homoseksualitas dilakukan oleh orang tua agar 

lebih memerhatikan para remaja mereka. Apabila para remaja mereka yang 

menjadi homoseksualitas tersebut disebabkan terbawa arus lingkungan atau 

pertemanan, maka harus segera mendapatkan perhatian sekaligus treatment 

khusus; tetapi apabila penyebab remaja tersebut melakukan homoseksualitas 

faktor biologis (hormon, kromosom, neuropsikologis, atau lainnya), maka 

terhadapnya sulit dilakukan terapi yang diharapkan. 

Dalam konteks inilah muncul berbagai permasalahan yang relevan 

diajukan dalam penelitian ini, bagaimana sebenarnya agama, secara sepesifik 

Al-Qur‟an merespons aktivitas homoseksualitas, apakah orientasi seksual 

manusia yang mengarah kepada perilaku heteroseksual merupakan sesuatu 

yang bersifat fitrah, ataukah merupakan konstruk budaya? Apabila orientasi 

seksual manusia terhadap lawan jenis merupakan fitrah, sementara orientasi 

homoseksual bukan merupakan fitrah, melainkan konstruk budaya, 

                                                           
33

Utami, “Apa Faktor Penyebab Orang Menjadi Gay...”, dalam https://news.unika. ac.id.  
34

Utami, “Apa Faktor Penyebab Orang Menjadi Gay...”, dalam https://news.unika. ac.id.  
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bagaimana menyelesaikan probelamatika homoseksualitas tersebut, agar 

dapat diantisipasi dan agar tidak semakin menyebar di Indonesia. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut penting dikaji dalam penelitian ini, dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis berbasis perspektif Al-Qur‟an. 

Pencermatan lebih lanjut terhadap problematika homoseksualitas adalah 

dampak-dampak yang ditimbulkan dari homoseksualitas. Homoseksualitas 

telah menimbulkan berbagai dampak negatif berkaitan dengan kesehatan, 

sosial, pendidikan, dan keamanan. Dalam sebuah penelitian dikemukakan 

bahwa dampak kesehatan akibat homoseksualitas, antara lain sebesar 78% 

pelaku homoseksualitas terjangkit penyakit kelamin menular. Dampak sosial 

yang timbul dari homoseksualitas menunjukkan bahwa seorang gay dalam 

kehidupannya ternyata punya pasangan sebanyak 20-106 orang setiap 

tahunnya, sementara pasangan “kumpul kebo” tidak lebih dari 8 orang dalam 

seumur hidupnya; diperoleh data sebanyak 43% orang kelompok gay 

menyatakan diri melakukan homoseksual dengan lebih dari 500 (lima ratus) 

orang. Adapun dampak negatif homoseksualitas terhadap pendidikan antara 

lain problem putus sekolah lima kali lebih besar dihadapi pelajar yang 

menganggap dirinya sebagai homoseksualitas, sebab merasakan 

ketidakamanan pada dirinya, dibandingkan dengan pelajar normal; di 

samping itu ada paksaan agar meninggalkan sekolah terhadap pelajar 

homoseksualitas tersebut sebesar 28%.
35

  

Kemudian dampak keamanan yang ditimbulkan akibat homoseksualitas 

adalah menyebabkan sebanyak 33% pelecehan seksual terjadi pada anak-anak 

di AS; padahal jumlah mereka hanya berkisar 2% dari total penduduknya. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebanyak satu dari dua puluh kasus homoseksualitas 

merupakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, sementara sebanyak 490 

kasus perzinaan, hanya ada satu di antaranya merupakan pelecehan seksual 

terhadap anak-anak.
36

  
Dengan demikian, homoseksualitas yang telah menimbulkan berbagai 

dampak negatif tersebut, menurut perspektif sosiologi merupakan perilaku 

menyimpang. Keadaan tersebut terjadi sebab adanya penyimpangan pada 

perilaku individu atau kelompok terhadap berbagai aturan atau sistem sosial, 

sistem nilai dan norma sosial yang berlaku di suatu masyarakat. Prilaku yang 

menyimpang dipandang merupakan sumber masalah, karena dapat merusak 

dan membahayakan berjalannya sistem sosial atau tatanan kehidupan 

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku menyimpang adalah 

pelanggaran tingkah laku terhadap suatu sistem atau norma yang ada dalam 

                                                           
35

Ihsan Dacholfany dan Khoirurrijal, “Dampak LGBT dan Antisipasinya di 

Masyarakat”, Nizam, Vol. 05, No. 01, Januari-Juni 2016, hal. 111-112.  
36

Dacholfany dan Khoirurrijal, “Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat”, 

Nizam…,  hal. 112.  
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masyarakat.
37

 Dalam diskursus sosiologi hal itu termasuk “deviation”, yakni 

bentuk penyimpangan terhadap sejumah kaidah atau norma dan nilai yang 

ada dalam masyarakat. Kehadiran kaidah, norma dan nilai yang ada dalam 

masyarakat diperlukan sebagai pengatur interaksi di antara berbagai individu 

sebagai komponen masyarakat, atau antara individu dengan masyarakatnya.
38

 

Kaidah dan norma yang ada di dalam masyarakat dibuat dengan tujuan 

adalah untuk meneguhkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu 

sendiri, agar betul-betul ditaati mereka.
39

 Jadi, norma sosial berisi suatu 

ketentuan yang harus dijalani atau larangan dalam masyarakat yang harus 

dihindari. Norma-norma dalam masyarakat tersebut tercipta dan terbentuk 

melalui hubungan sosial di antara individu dengan masyarakat. Berbagai 

norma tersebut pada umumnya berfungsi untuk mengarahkan, menyalurkan, 

dan membatasi berbagai interaksi di antara anggota masyarakat.
40

  

Norma sosial yang ada pasa tiap-tiap masyarakat, umumnya terpusat 

pada kegiatan sehari-hari yang bermakna bagi masing-masing anggotanya. 

Norma sosial tersebut dinamakan pranata sosial, misalnya keluarga. 

Keluarga dipandang sebagai bentuk kongkrit dari sejumlah norma sosial yang 

mengatur interaksi antar jenis, antar orang tua dengan anak, sosialisasi dalam 

keluarga, dan mengatur serta mengarahkan interaksi sehari-hari, sungguhpun 

dalam keluarga terdapat kekhususan normatif, yang berkaitan dengan tiap-

tiap pribadi dalam keluarga yang bersangkutan. Sungguhpun demikian, 

terdapat sejumlah aspek yang umum terdapat dalam kehidupan berkeluarga. 

Aspek yang umum tersebut sangat erat berkaitan dengan norma sosial yang 

berlaku dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.
41

 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh pemahaman bahwa norma sosial 

adalah ukuran, tolok ukur atau pedoman bagi perilaku kelompok masyarakat 

tertentu yang memungkinkan tiap-tiap individu untuk menentukan terlebih 

dahulu mengenai tindakannya, sehingga dapat dinilai orang lain, dan norma 

tersebut sekaligus menjadi kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau 

menolak perilaku tiap-tiap orang itu. Dalam konteks inilah terdapat hubungan 

antara norma dan nilai. Nilai yang dimiliki seseorang turut memengaruhi dan 

membentuk perilakunya dalam kehidupan.  

                                                           
37

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sociology, diterjemahkan oleh Aminuddin 

Ram dengan judul Sosiologi, Edisi Keenam, Jakarta: Penerbit Erlangga, t.th., hal. 195.  
38

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004, hal. 237.   
39

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, hal. 237.  
40

James S. Coleman, Dasar-Dasar Teori Sosial, diterjemahkan oleh Imam Muttaqien 

dkk. dari judul Foundations of Social Theory, Bandung: Nusamedia, 2010, cet. ke-3, hal. 

337.  
41

Elizabeth K. Nottingham, Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi 

Agama, diterjemahkan oleh  Abdul Muis Naharong dari judul Religion and Society, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 45.  
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Milton Rokeach berpandangan bahwa nilai sebagai tipe keyakinan yang 

dipusatkan dalam sistem kepercayaan pada diri seseorang, mengenai 

ketentuan yang harus dijalankan atau sesuatu yang justeru tidak boleh 

dilakukannya.
42

  

Tujuan hadirnya norma masyarakat adalah untuk mempertahankan atau 

memelihara nilai-nilai yang hidup atau berlaku dalam masyarakat (“living 

law”). Hal ini karena nilai merupakan ungkapan suatu kebaikan, yang 

diinginkan, yang pantas, bahkan yang berharga, sehingga memengaruhi 

perilaku sosial tiap orang yang memilikinya. Untuk itulah, disusun norma 

yang mampu menjaga dan memelihara nilai-nilai tersebut.
43

 Sebagai 

konsekuensinya, jika perilaku atau tindakan dalam masyarakat tidak sesuai 

dengan norma-norma masyarakat yang bersangkutan, maka dikatakan 

perilaku atau tindakan tersebut merupakan penyimpangan. 

Apabila terjadi kasus dalam suatu masyarakat, di mana norma yang ada 

di dalamya tidak dipegangi atau tidak dijadikan pedoman kembali, maka 

masyarakat itu dapat disebut sebagai “masyarakat anomis”. Menurut 

Durkheim, dalam masyarakat anomis tidak terdapat pedoman kuat yang 

dipegangi oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Seorang yang anomis tidak 

memiliki pedoman nilai yang jelas untuk digunakan sebagai pegangan dalam 

hidupnya.
44

  

Dalam konteks inilah, homoseksualitas dipandang sebagai fenomena 

penyimpangan orientasi seksual dalam kehidupan masyarakat modern saat 

ini. Pandangan dan sikap masyarakat mengenai homoseksualitas sangat 

beragam, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian di atas. Sungguhpun 

terjadi pro kontra terhadap masalah homoseksualitas, pendekatan sosiologis 

menaruh perhatian terhadap pelaku homoseksualitas ataupun perilaku 

homoseksualitas itu sendiri. Dalam kehidupan sosial, masyarakat membentuk 

sebuah tatanan sosial berisi norma dan nilai. Pelanggaran terhadap tatanan itu, 

misalnya tatanan pernikahan, maka pelanggaran itu juga mempengaruhi orang 

lain. Oleh karena itu, diperlukan tindakan masyarakat untuk mencegah 

penyimpangan terhadap tatanan sosial tersebut.  

Dengan demikian, inti pendekatan sosiologis adalah cara yang tepat 

yang digunakan untuk memengaruhi manusia, agar seseorang dipengaruhi 

oleh masyarakat, mengenai sistem, nilai dan norma yang ada di dalamnya.
45

 

Dalam kerangka pendekatan sosiologis ini, homoseksualitas dipandang 
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sebagai penyimpangan, karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang 

berlaku di dalam masyarakat. Penyimpangan homoseksualitas itu seringkali 

berbenturan dengan standar nilai dan norma dalam suatu masyarakat.  

Talcot Parsons, sebagaimana dikemukakan Bernard Raho, mengenai 

konsep Fungsionalisme Struktural, menjelaskan bahwa masyarakat adalah 

sebuah keadaan yang terdiri dari sistem atau sub-sistem (unsur dalam sistem) 

yang akan menentukan berjalan baiknya kehidupan sosial dalam suatu 

masyarakat.
46

 Menurut teori Fungsionalisme Struktural, tidak berfungsinya 

satu sistem ataupun sub-sistem dalam masyarakat sebagaimana mestinya, 

dapat mengakibatkan penyimpangan dalam diri individu yang terikat dengan 

sistem ataupun sub-sistem tersebut.
47

 Dalam kaitan ini, Jokie M.S. Siahaan, 

berpandangan bahwa terjadinya perilaku yang menyimpang pada orang 

homoseksualitas disebabkan tidak bekerjanya sosialisasi secara semestinya 

dari sistem ataupun sub-sistem yang ada dalam masyarakat.
48

 

Terdapat unsur-unsur atau komponen-komponen dalam masyarakat 

sebagai sistem yang membentuk masyarakat tersebut, antara lain lingkungan 

keluarga dan lingkungan pergaulan. Di antara faktor penyebab kerusakan 

unsur keluarga di dalam masyarakat adalah terjadinya perkawinan 

homoseksualitas. Apabila terjadi kasus perkawinan homoseksual, maka 

menghilangkan fungsi keluarga. Fungsi keluarga mencakup peran ayah dan 

peran ibu. Figur kepemimpinan seorang ayah dan figur kelemahlembutan 

seorang ibu tidaklah didapat dalam suatu perkawinan homoseksual. Hal ini 

berdampak terhadap ketidakteraturan tatanan dalam kehidupan masyarakat.  

Emile Durkheim, sebagaimana dikemukakan George Ritzer-Douglas J. 

Goodman, menegaskan bahwa keteraturan sosial merupakan strategi bagi 

masyarakat untuk mengendalikan perilaku individunya.
49

 Dengan asumsi ini, 

ternyata, dalam masyarakat terdapat suatu potensi bahkan kekuatan yang 

digunakan untuk mengatur perilaku dasar manusia, termasuk perilaku seksual 

itu sendiri.  

Terdapat dua instrumen yang digunakan masyarakat dalam sebuah 

tatanan sosial, yaitu norma dan nilai, termasuk penghargaan masyarakat 

terhadap perkawinan heteroseksual melalui berbagai lembaga sosial.
50

 Dalam 

kehidupan sosial, terdapat pengakuan hingga peneguhan serta fasilitas yang 
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diberikan oleh komunitas dan negara bagi perkawinan normal (perkawinan 

berbeda jenis kelamin atau heteroseksual). Jadi, penyimpangan terjadi sebab 

seseorang melanggar peran sosial tersebut, yang menunjukkan perilakunya 

menyimpang. Seseorang dapat memainkan peran sosial menyimpang yang 

sangat berkaitan dengan sosialisasi yang diperolehnya dalam sistem 

masyarakat. Dalam hal ini, keberaan keluarga dan lingkungan pergaulan 

mempunyai peran yang sangat signifikan, karena sangat berpengaruh dalam 

meembentuk peran sosial seorang individu tersebut. 

Untuk kepentingan kajian mendalam terhadap problematika 

homoseksualitas berbasiskan perspektif Al-Qur‟an, pendekatan sosiologis 

tersebut relevan diterapkan. Hal ini karena pendekatan sosiologis merupakan 

pendekatan yang pembahasannya atas suatu objek dilandaskan pada 

masyarakat, dalam konteks penelitian ini orang atau komunitas homoseksual. 

Dalam hal ini, kajian dengan pendekatan sosiologis dilakukan dengan 

menerapkan agama yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia di dunia.  

Agama, dalam hal ini, seluruh tatanan komponen agama, difungsikan 

dalam rangka memberikan pemahaman terhadap problematika yang terjadi di 

kehidupan masyarakat dewasa ini. Hal ini, karena agama menjadi panduan 

bagi seseorang sehingga memiliki cara hidup dengan baik. Oleh karena itu, 

pendekatan sosiologis yang diterapkan dalam mengkaji problematika 

homoseksualitas ini penting untuk sumbangan besar bagi terbentunya 

masyarakat madani dan islami, yang tentu memerlukan keluarga ideal 

(keluarga sakinah), masyarakat marhamah, hingga negeri yang thayyibah. 

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam penyelesaian problematika 

homoseksualitas, karena pada dasarnya ilmu sosiologi („ilm al-ijtimâ„iyyah) 

merupakan rumpun disiplin ilmu yang membahas berbagai aspek yang terkait 

dengan manusia dan lingkungannya. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, 

yaitu socius dan logos: socius berarti kawan atau teman, dan logos berarti 

ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

perihal kawan, teman dan masyarakat secara menyeluruh.
51

 Dalam 

pendekatan sosiologi ini, terdapat karakteristik-karakteristik dasar, yang 

membedakannya dengan berbagai pendekatan yang lain, yaitu: (1) stratifikasi 

sosial, misalnya kelas dan etnis; (2) kategori biososial, seperti seks, gender, 

keluarga, perkawinan, dan usia; (3) pola organisasi sosial; politik, ekonomi, 

dan birokrasi; dan (4) proses sosial, seperti relasi intergroup, interaksi 

personal, penyimpangan, dan globalisasi.
52
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Ilmu sosiologi, berdasarkan beragam definisi, memusatkan kajian yang 

berkaitan dengan masyarakat. Objeknya adalah masyarakat yang dicermati 

dari perspektif interaksi di antara manusia, dan proses yang timbul dari 

interaksinya dalam masyarakat.
53

 Penjabarannya, tujuan ilmu sosiologi 

adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia (competency) dalam 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempatnya berada. Penyesuaian diri 

dengan lingkungan tersebut merupakan harapan prioritas dalam menjalani 

dan menghadapi dinamika kehidupan, termasuk problem homoseksualitas. 

Perkembangan lebih lanjut, ilmu sosiologi kemudian digunakan sebagai 

metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Dengan perangkat 

ilmu sosial, banyak pemahaman impersonal dan tepat yang dihasilkan pada 

berbagai kajian dalam bidang kajian agama yang baru. 

Urgensi pendekatan sosiologis dapat tersingkap melalui berbagai ajaran 

agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama 

terhadap masalah sosial mendorong para agamawan menggunakan ilmu-ilmu 

sosial sebagai alat untuk memahami agamanya, sehingga tidak terjadi mis-

undestanding dalam melakukan interaksi, memberikan pemaknaan ataupun 

perspektif yang berlebihan, dan sebagainya. Dengan kerangka ini, tujuan 

pendekatan sosiologis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengimplementasikan ajaran agama Islam, di antaranya mengenai 

ketakwaan, keimanan, akhlak, hidayah, kesehatan, kebersihan, optimisme, 

kedisiplinan, dan kemanusiaan,  dalam kehidupan yang universal. Pendekatan 

sosiologis ini juga digunakan untuk memahami keagamaan seseorang dalam 

lingkup masyarakatnya. Berbagai fenomena keislaman yang bersifat lahir 

dicermati melalui pendekatan sosiologi: bagaimana perilaku seseorang dalam 

beragama di tengah kehidupan masyarakat?; apakah ajaran yang dianut 

pemeluknya berpengaruh terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai individu hamba Tuhannya (hablum minallâh), dan sebagai makhluk 

sosial (hablum min al-nâs)?  

Argumen lebih lanjut mengenai penggunaan pendekatan sosiologis 

dalam penelitian ini, karena dalam pendekatan sosiologis terdapat tiga 

perspektif atau paradigma yang dapat digunakan dalam mengkaji 

permasalahan yang berkaitan dengan agama, dalam konteks ini problematika 

homoseksualitas. Pertama, perspektif fungsionalisme, yang meneropong 

masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang saling bekerja sama secara 
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terorganisir dengan cara yang teratur berlandaskan norma dan nilai yang ada 

di dalamnya. Masyarakat dipandang sebagai sistem stabil yang cenderung 

mempertahankan sistem kerja yang selaras dan seimbang (equiblirum).
54

  

Kedua, perspektif konflik, sebagaimana dikemukakan Bromley, 

perkembangan konflik ini biasanya melewati tiga tahap, yaitu latent tension, 

nascent conflict, dan intensified conflict. Dalam latent tension; adanya 

kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam konflik 

yang terjadi. Pada nascent conflict, tampak pertentangan dalam konflik, 

meski belum disertai berbagai ungkapan ideologis dan pemetaan secara 

terorganisir atas pihak lawan. Adapun intensified conflict, terbuka konflik 

dan masuk dalam suatu arena, yang disertai dengan gerakan radikal dari 

pihak-pihak yang saling bertentangan.
55

  

Dalam perspektif konflik, masyarakat dilihat dalam suatu konflik yang 

terus-menerus, dengan kata lain konflik merupakan determinan utama dalam 

mengorganisasi kehidupan sosial, sehingga struktur dasar masyarakat sangat 

ditentukan oleh berbagai upaya tiap-tiap individu dan kelompok dalam 

mendapatkan sumber daya yang terbatas untuk terpenuhinya kebutuhan dan 

keinginan mereka. Hal tersebut disebabkan perbedaan suku dan karakteristik 

agama yang menjadi sumber prasangka atas kelompok lainnya.
56

 Dalam 

perspektif konflik, agama lebih dilihat dalam kaitannya dengan upaya untuk 

melanggengkan status quo, meskipun banyak yang berpandangan bahwa 

dalam tahap berikutnya, agama justeru dijadikan sebagai basis perjuangan 

melawan status quo itu, sebagaimana perjuangan bangsa Amerika Latin 

melalui teologi liberal mereka.  

Ketiga, perspektif Interaksionisme Simbolik. Term Interaksionisme 

Simbolik, dalam wacana sosiologi modern, diperkenalkan Herbert Mead, 

melalui tiga proposisi populer: (a) manusia melakukan sesuatu berladaskan 

pada makna-makna yang dimiliki sesuatu itu bagi mereka; (b) makna-makna 

itu merupakan hasil dari interaksi sosial; dan (c) tindakan sosial diakibatkan 

oleh kesesuaian bersama dari tindakan-tindakan sosial individu.
57

  

Dengan berlandaskan pada ketiga proposisi di atas, perspektif 

Interaksionisme Simbolik memandang urgensi agama bagi manusia, karena 

agama membawa pengaruh terhadap individu-individu dan hubungan 

sosialnya di antara umat beragama. Pengaruh agama yang paling signivikan 

itu bagi manusia adalah berkaitan dengan perkembangan identitas sosialnya: 

semakin baik pemahaman agama seseorang, maka semakin baik pula 

hubungan sosialnya; dan semakin baik pula perilakunya di tengah-tengah 
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masyarakat. Hal itu disebabkan karena eksistensi dan fungsi sebagai 

pedoman hidup (waf of life) bagi seseorang dalam melakukan aktifitasnya. 

Menjadi jelas bahwa identitas keagamaan, berbagai kepercayaan, dan nilai 

yang diasosiasikan dengan agama merupakan produk dari sosialisasi. Oleh 

karena itu, menurut perspektif Interaksionisme Simbolik, agama lebih 

dipandang dari segi peran yang dimainkannya dalam pembentukan identitas 

sosial dan penempatan individu dalam masyarakat.
58

  

Dengan demikian, problematika homoseksualitas menjadi menarik dan 

relevan ketika dikaji dengan menerapkan pendekatan sosiologis dengan 

berbasis Al-Qur‟an. Hal ini karena Al-Qur‟an adalah sumber segala sumber 

dan pedoman hidup bagi manusia (way of life), terutama umat Islam, dalam 

menjawab problematika kehidupan, termasuk mengenai homoseksualitas. Al-

Qur‟an memberikan petunjuk tentang dorongan seksual. Dorongan seksual 

ini melakukan fungsi yang penting, melahirkan keturunan demi kelangsungan 

jenis (hifzh al-nasl). Melalui dorongan seksual itulah terbentuk keluarga, dan 

dari keluarga terbentuk masyarakat dan bangsa, sehingga bumi pun menjadi 

ramai, bangsa-bangsa saling mengenal (li-ta„âruf), kebudayaan berkembang, 

dan ilmu pengetahuan serta industri menjadi maju.
59

 Penyimpangan dorongan 

seksual tersebut, di antaranya homoseksualitas yang dilakukan kaum Luth, 

sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur‟an (QS. al-A„râf/7: 80-81; dan QS. al-

Syu„arâ‟/26: 165-166).
60

 

Oleh karena Al-Qur‟an menjadi petunjuk bagi manusia, termasuk 

dalam mengatasi problematika homoseksualitas, maka perspektif Al-Qur‟an 

menjadi relevan dipergunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas diterapkan pendekatan 

sosiologis dengan berbasis Al-Qur‟an.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat banyak 

permasalahan yang berkaitan dengan homoseksualitas, di antaranya: 

1. Fenomena homoseksualitas telah terjadi di berbagai tempat dan 

memperhatinkan, menimpa berbagai level dan prefesi sosial/masyarakat, 

tingkat remaja, dewasa, dan artis; 

2. Fenomena homoseksualitas telah menjadi suatu komunitas dan gerakan, 

bahkan mengarah pada upaya legalisasi hubungan homoseksual hingga 

perkawinan sejenis (homoseksual); 

3. Terjadi pro dan kontra berkaitan dengan pemahaman agama mengenai 

homoseksualitas; 
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4. Terdapat perbedaan pendapat tentang hukuman pelaku homoseksual;  

5. Ketidakpastian tentang faktor yang menyebabkan homoseksualitas; 

6. Luasnya ruang lingkup homoseksualitas, berkaitan dengan aspek biologis, 

hormon, psikologi, pendidikan, lingkungan, hak asasi manusia (HAM),  

7. Dampak yang ditimbulkan dari homoseksualitas; 

8. Terdapat beragam pendekatan yang digunakan dalam mengatasi dan 

menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan homoseksualitas sebagaimana 

tampak dalam identifikasi masalah di atas, dibatasi pada permasalahan yang 

berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya homoseksualitas, dan dampak 

homoseksualitas bagi kehidupan, serta penerapan pendekatan sosiologis 

berbasis perspektif Al-Qur‟an dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas. 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan 

masalah utama penelitian ini adalah Bagaimana perspektif Al-Qur‟an dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas? Rumusan masalah secara 

rinci, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendekatan sosiologis melalui pola holistis dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas perspektif Al-Qur‟an?; 

2. Bagaimana problematika homoseksualitas dalam perspektif Al-Qur‟an?; 

3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya homoseksualitas?;  

4. Bagaimana dampak homoseksualitas dalam kehidupan?; 

5. Bagaimana implementasi pendekatan sosiologis melalui pola holistis 

dengan berbasis perspektif Al-Qur‟an diterapkan dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menemukan dan menguarikan pendekatan sosiologis melalui pola holistis 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas perspektif Al-

Qur‟an?; 

2. Menguraikan dan menganalisis problematika homoseksualitas dalam 

perspektif Al-Qur‟an; 

3. Menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 

homoseksualitas; 

4. Menguraikan dan menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan dari 

homoseksualitas; 

5. Menemukan dan menganalisis implementasi pendekatan sosiologis 

melalui pola holistis dengan berbasis perspektif Al-Qur‟an dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas. 



19 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik manfaat secara teoritis, 

maupun manfaat secara praktis. Manfaat teoritis: penelitian ini bermanfaat 

untuk melengkapi kepustakaan di bidang ilmu Al-Qur‟an dan tafsir, yang 

berkaitan dengan homoseksualitas, terutama penggunaan pendekatan 

sosilogis berbasis Al-Qur‟an dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas. Adapun manfaat praktis: penelitian ini bermanfaat untuk 

dijadikan sebagai panduan dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas dengan menggunakan pendekatan sosiologis melalui pola 

holistis dengan berbasis Al-Qur‟an, serta sebagai referensi untuk membuat 

kebijakan ataupun regulasi yang berkaitan dengan homoseksualitas. 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

Syumȗliyyat al-Qur‟ân (Komprehensifitas Al-Qur‟an). Teori ini, antara lain 

dikemukakan oleh al-Syaukânî (w. 1259 H) dalam kitabnya Irsyad al-Tsiqât 

ilâ Ittifâq al-Syarâi„ „alâ al-Tauhîd wa-al-Ma„âd wa-al-Nubuwwât, 

menyatakan bahwa Al-Qur‟an mencakup banyak bidang yang baik, berupa 

kemaslahatan hidup dunia dan akhirat, mengurai kemanfaatan dunia dan 

agama pada satu sisi secara garis besar (ijmâlan), pada sisi yang lain secara 

terperinci (tafshîlân), dan pada kesempatan lain secara umum („umȗman), 

serta pada kesempatan yang lainnya secara khusus (khushȗshân),
61

 karena 

itulah Allah SWT berfirman antara lain dalam: QS. al-An„âm/6: 38, 

Yâsîn/36: 12, dan al-Nahl/16: 89, sebagai berikut: Tidak ada sesuatu pun 

yang Kami luputkan di dalam kitab.... (al-An„âm/6: 38); ayat, ...Segala sesuatu 

Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). (Yâsîn/36: 

12); dan ayat ...Kami turunkan Kitab (Al-Qur‟an) kepadamu untuk 

menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira 

bagi orang-orang muslim. (al-Nahl/16: 89)  

Al-Qur‟an adalah sumber petunjuk (utama) bagi kehidupan manusia.
62

 

Al-Qur‟an tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan 

Tuhannya semata (hablum minallâh), secara spesifik dalam bentuk ibadah, 

terutama ibadah mahdhah, seperti salat), tetapi juga berbicara tentang 

hubungan di antara sesama manusia (hablum minannâs), baik dalam interaksi 

ekonomi (muamalat), maupun dalam menjalin hubungan membentuk ikatan 

keluarga (munakahat). Oleh karena itu, Al-Qur‟an memiliki pandangan 

positif tentang seksualitas. Orientasi seksual kepada lawan jenis 
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(heteroseksual) merupakan sunnatullâh (nature) dalam kehidupan manusia 

yang harus dijaga kesuciannya.  

Untuk itu, Al-Qur‟an memberikan solusi dan legalitas kepada manusia 

melalui pernikahan, di mana kemudian aktivitas seksual (hubungan seks 

suami-istri) merupakan kesenangan (matâʻ) dalam kehidupan manusia, 

sehingga dapat mengantarkan kepada ketenangan (sakînah), belas kasih 

(mawaddah) dan cinta dan kasih sayang (rahmah), sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. al-Rȗm/30: 21: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah 

bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu 

sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu 

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (al-

Rȗm/30: 21) 
Menurut Al-Qur‟an, hubungan seks suami-istri tidak semata-mata 

dipandang sebagai penyaluran hasyrat nafsu seks untuk meraih kenikmatan 

biologis, tetapi lebih dari itu juga merupakan ibadah yang dapat bernilai 

sedekah. Dari ikatan yang sah inilah terkandung berbagai hikmah, di 

antaranya kebaikan dan kelangsungan kehidupan dunia dengan adanya 

kelangsungan keturunan (hifzh al-nasl) dan adanya status perempuan yang 

jelas sebagai pasangan hidup. Hifzh al-nasl itulah yang dicapai melalui 

hubungan nasab yang jelas, dengan adanya status orang tua dan anak dalam 

lembaga pernikahan.
63

 

Al-Qur‟an juga mengilustrasikan seorang isteri bagi suaminya adalah 

bagaikan sebuah pakaian (libâs) yang berfungsi bukan hanya untuk 

protective (perlindungan), melainkan juga untuk decorative (keindahan). Hal 

ini sebagaimana digambarkan dalam surat al-Baqarah/2: 187, Mereka adalah 

pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. (al-Baqarah/2: 187). 

Sungguhpun demikian, aktivitas seksualitas suami-isteri tersebut harus 

dilakukan dengan mengikuti norma atau ketentuan ajaran Islam, di antaranya 

tidak dilakukan pada dubur isteri, dan tidak dilakukan pada farji isteri saat 

sedang haid
64

 (QS. al-Baqarah/2: 223). Ayat dimaksud terjemahnya: Istrimu 

adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan 

benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal 

yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira 

kepada orang-orang mukmin. (al-Baqarah/2: 223) 
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Atas dasar itulah, Al-Qur‟an tidak membenarkan perilaku 

homoseksualitas, karena menyimpang dari rancangan besar penciptaan 

makhluk dalam bentuk keberpasangan (azwâja), yang meniscayakan adanya 

binary opposition, perbedaan identitas seksualnya. Al-Qur‟an dengan jelas 

menyebut dua jenis orientasi seksual manusia, yaitu heterosekual dan 

homoseksual.  

Heteroseksual merupakan suatu kecenderungan untuk tertarik kepada 

lawan jenis, yang dilangsungkan melalui lembaga pernikahan yang sah 

(munâkahah), dan kecenderungan tersebut merupakan fitrah (nature) yang 

dibolehkan Allah SWT; sedangkan homoseksual adalah kecenderungan 

seksual kepada sesama jenis yang dilarang Allah, merupakan bentuk syahwat 

(syahwah) yang secara semantis bersifat nurture (proses belajar), bukan 

nature (alamiah). Al-Qur‟an mengecam keras homoseksualitas, bahkan 

pelakunya (kaum Nabi Luth A.s.) langsung dilaknat oleh Allah dengan azab 

hujan batu. Homoseksualitas dikategorikan sebagai perbuatan fahsyâ‟ 

(perbuatan sangat kotor dan keji).  

Al-Qur‟an tidak menyetujui homoseksualitas dengan dalih apa pun. 

Dalam kaitan inilah, perbuatan liwâth membawa banyak madarat, di 

antaranya kejahatan terhadap fitrah kemanusiaan yang normal, karena akal 

budi yang normal menilai perbuatan itu keji dan memandangnya lebih keji 

daripada zina, sebab keadaan tempat (dubur) itu kotor.
65

  

Al-Qur‟an adalah petunjuk (hudân), baik langsung maupun tidak 

langsung (QS. al-Baqarah/2: 2
66

, QS. Luqmân/31: 3),
67

 dan merupakan obat 

(syifâ‟) bagi manusia,
68

  sebagaimana tersurat dalam QS. al-Isrâ‟/17: 82 dan 

QS. Yȗnus/10: 57. Ayat-ayat dimaksud terjemahnya: Kami turunkan dari Al-

Qur‟an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 

mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim (Al-Qur‟an itu) hanya akan 

menambah kerugian. (al-Isrâ‟/17: 82), dan Wahai manusia, sungguh telah 

datang kepadamu pelajaran (Al-Qur‟an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi 

sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang-orang mukmin. (Yȗnus/10: 57) 

Atas dasar ini, Al-Qur‟an menjadi petunjuk yang bersifat promotif, 

edukatif, preventif, kuratif, sekaligus rehabilitatif, dengan kata lain sebagai 

obat atau terapi bagi kaum homoseksual. Berdasarkan kerangka teori di atas, 

homoseksualitas dalam perspektif Al-Qur‟an merupakan suatu “kelainan” 

atau penyimpangan seksual, bahkan merupakan penyakit, sehingga harus 
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diobati. Apabila perilaku homoseksual tersebut terkait dengan aspek kelainan 

genetis atau biologis, maka pelakunya perlu konsultasi dan terapi dengan 

tenaga medis; sementara apabila perilaku homoseksual terkait dengan 

problem psikologis, maka pelakunya perlu konsultasi dan terapi dengan ahli 

psikologi; dan apabila perilaku homoseksualitas terkait dengan aspek 

pemahaman keagamaan, maka perlu berkonsultasi secara intens dengan 

ulama. Sungguhpun demikian, masyarakat harus menghargai dan 

memperlakukan para pelaku homoseksual secara humanis, di samping tetap 

menghindarkan orang lain agar tidak tertular perbuatan keji tersebut. 

Teori di atas lebih kokoh ditopang teori fungsionalis, karena dalam 

sosiologis, secara umum agama hadir baik secara individual maupun sosial 

memiliki dua fungsi, pertama, fungsi transendensi, yaitu sesuatu yang 

membuat pengalaman sehari-hari menjadi transenden; kedua, fungsi profetis, 

yaitu agama menjadi pembimbing manusia dalam menjalani kehidupannya. 

Fungsi sosial agama menurut pandangan Durkheim adalah mendukung dan 

melestarikan masyarakat yang sudah ada, baik terhadap kesatuan maupun 

solidaritas sosialnya.
69

 Lebih rinci ada lima fungsi agama bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi kontrol sosial, 

fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif.
70

 

Briyan Wilson membuat pembedaan antara fungsi manifest dan fungsi 

laten agama. Menurutnya, fungsi manifest agama adalah untuk memberikan 

penyelamatan bagi laki-laki dan perempuan, dan khususnya penyelamatan 

identitas personal atau jiwa yang melampaui kematian biologis. Berbagai 

ritual dan perilaku keagamaan pada dasarnya fokus pada ketentuan cara-cara 

memperoleh keselamatan, melalui bentuk-bentuk penyembahan, doa, atau 

meditasi yang memungkinkan seorang atau komunitas yang beriman 

berkomunikasi dengan Tuhannya dan bentuk-bentuk perilaku etis yang 

membawa kehidupan orang komunitas beriman tersebut pada keselarasan 

dengan nasib penyelamatan mereka. Sedangkan fungsi laten agama adalah 

untuk mempererat jalinan masyarakat, dengan menggerakkan dan menopang 

manusia dalam menjalani hidup melalui komunikasi dengan Tuhannya.
71

 

Lebih khusus, dalam teori fungsionalis tersebut, dipergunakan teori 

Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.  Teori Fungsionalisme Struktural 

Parsons ini memandang masyarakat sebagai sistem bagian-bagian yang saling 

bergantung, dan sebagai keteraturan (order), dibandingkan konflik dan 

perubahan-perubahan. Hal ini merupakan hubungan pengaruh yang saling 

mempengaruhi dan timbal balik. Sungguhpun integrasi sosial tidak pernah 

dapat dicapai secara sempurna, sistem sosial pada dasarnya selalu cenderung 
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menuju integrasi dan keseimbangan dinamis, meskipun di dalam sistem 

sosial itu masih terdapat ketegangan, disfungsi dan penyalahgunaan. 

Transformasi sistem sosial dari satu keadaan kepada keadaan yang lain 

berlangsung seacara gradual melalui proses adaptasi, bukan melalui revolusi. 

Kesepakatan di dalam anggota masyarakat menjadi faktor terpenting bagi 

integrasi suatu sistem sosial.  

Dalam kerangka ini, Fungsionalisme Struktural Parsons dapat 

diterapkan dalam mengkaji dan menganalisis problematika homoseksualitas. 

Problematika homoseksualitas dapat dipandang sebagai suatu hubungan 

sistem masyarakat, yakni antara satu orang dengan orang lainnya terdapat 

saling-ketergantungan, sehingga suatu perubahan yang terjadi pada satu 

orang atau suatu komunitas akan menyebabkan perubahan terhadap suatu 

sistem yang ada pada suatu komunitas atau masyarakat.
72

 

Selanjutnya dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas 

dengan menerapkan pendekatan sosiologis berbasis perspektif Al-Qur‟an, 

ditopang pula dengan teori Interaksionisme Simbolik dalam ilmu sosiologi. 

Dalam wacana sosiologi kontemporer, istilah Interaksionisme Simbolik 

diperkenalkan Herbert Mead, sebagaimana dijelaskan Ritzer dan Goodman, 

melalui tiga proposisinya yang terkenal, yaitu: (a) manusia bertindak 

berdasarkan makna-makna instrinsik yang dimilikinya bagi mereka; (b) 

makna-makna itu merupakan hasil interaksi sosial; dan (c) tindakan sosial 

diakibatkan oleh kesesuaian bersama dari berbagai tindakan sosial individu.
73

  

Teori ini relevan digunakan untuk mengkaji problematika 

homoseksualitas, karena dapat digunakan untuk mengurai problematika 

homoseksualitas tersebut secara menyeluruh. Dalam keranga teori 

Interaksionisme Simbolik ini, homoseksualitas mencakup tiga proposisi, 

yaitu perilaku homoseksualitas dilakukan berdasarkan makna-makna yang 

dimiliki dalam homoseksualitas tersebut bagi pelakunya; di mana makna-

makna dalam homoseksualitas itu merupakan hasil dari interaksi sosial para 

pelakunya; dan homoseksualitas diakibatkan oleh kesesuaian bersama dari 

tindakan-tindakan sosial individu, bahkan membentuk suatu kelompok, 

komunitas ataupun gerakan. Dengan demikian, teori Interaksionisme 

Simbolik melihat urgensi agama bagi manusia, dalam konteks ini bagi pelaku 

homoseksualitas, karena agama mempengaruhi individu-individu dan 

hubungan-hubungan sosial yang terjadi di antara manusia yang beragama.  

Fungsi agama yang sangat memengaruhi terhadap seseorang terkait 

dengan perkembangan identitas sosialnya. Hal ini karena semakin baik 

pemahaman agama seseorang, maka semakin baik pula hubungan sosialnya; 
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dan semakin baik pula perilakunya di tengah-tengah masyarakat. Demikian 

ini karena agama berfungsi sebagai pedoman untuk berbuat bagi seseorang 

dan masyarakat. Dengan demikian, identitas keagamaan atau kepercayaan 

dan nilai yang diasosiasikan dengan agama merupakan produk dari 

sosialisasi. Oleh karena itu, penganut dalam teori Interaksionisme Simbolik 

ini, agama lebih dipandang dari sudut peran yang dimainkan oleh agama itu 

sendiri dalam membentuk identitas sosial dan menempatkan individu dalam 

masyarakat yang bersangkutan.  

Dalam konteks ini, manusia diciptakan sebagai makhluk multi dimensi, 

yang memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal dan 

sosial, serta dibekali kemampuan spiritual. Dengan demikian, manusia adalah 

makhluk individual, makhluk sosial dan makhluk spiritual.
74

 Di sinilah 

pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural 

dan teori Interaksionisme Simbolik relevan diterapkan dalam membahas 

permasalahan homoseksualitas. Dengan menggunakan kerangka teori di atas, 

permasalahan penelitian ini, sebagaimana dalam rumusan masalah dapat 

diurai dan dianalisis, sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat. Penjabaran 

kerangka teori di atas dapat diilustrasikan dalam skema berikut (Skema 1):  

Skema 1: Skema Kerangka Teori Pendekatan Sosiologis Melalui Pola Holistis 

dalam Penyelesaian Problematika Homoseksualitas Perspektif Al-Qur’an 
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G. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini, baik dalam bentuk disertasi maupun jurnal ilmiah, di antaranya penelitian 

Aletmi, “Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur‟an (Analisis 

Kisah Kaum Luth a.s. Berbasis Tafsir Ilmi)”, Disertasi pada Program Studi 

Doktor Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta, 2019. Penelitian 

tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa seksualitas kaum Sodom Nabi Luth 

A.s., dalam perspektif Al-Qur‟an tidaklah berorientasi homoseksual. Kaum 

Sodom tersebut memiliki orientasi biseksual, karena melakukan perilaku seks 

abnormal berupa sodomi (liwâth) terhadap isteri mereka (heteroseksual) dan 

juga terhadap sesama laki-laki (homoseksual). Oleh karena itu, berdasarkan 

perilaku seksual kaum Sodom, maka setiap orang yang melakukan perilaku 

Sodom (liwâth) pada pasangan heteroseksual ataupun homoseksualnya, maka 

dia termasuk kaum Sodom, berdasarkan hadis yang berbunyi: “Siapa yang 

menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka.” (HR. Abȗ 

Dâwud). Dalam riset tersebut penulisnya berpandangan pribadi, yang 

cenderung kepada pendapat yang menyatakan kisah kaum Sodom tidak 

merespons orientasi homoseksual, melainkan perilaku seksual abnormal 

sodomi (liwâth). Oleh karena itu, menurutnya, homoseksual adalah hal yang 

alamiah (kodrati) selama tidak diikuti dengan perilaku seksual apapun.”
75

 

Penelitian di atas fokus pada kajian terhadap seksualitas Kaum Sodom 

dalam perspektif Al-Qur‟an, spesifik menganalisis kisah Kaum Luth a.s. 

dengan berbasis Tafsir Ilmi, sehingga berbeda dengan penelitian yang penulis 

lakukan, karena secara spesifik penelitian penulis berfokus pada masalah 

homoseksualitas dengan pendekatan sosiologis dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas tersebut berdasarkan perspektif Al-Qur‟an. 

Penelitian berikutnya, dilakukan Nurbaiti, berjudul “Pendekatan 

Psikologis Berbasis Al-Qur‟an dalam Penanggulangan Permasalahan 

Digiseksual”.
76

 Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa digiseksual 

merupakan perilaku pemuasan seksual dengan menggunakan objek seksual 

atau partner seks berupa teknologi atau digital. Digiseksual merupakan 

perilaku abnormal, sehingga perlu dicegah agar tidak menyebar, dan diobati. 

Strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan digiseksual adalah dengan 

pendekatan psikologis, karena berkaitan dengan orientasi seksual manusia. 

Selain itu, strategi yang berbasis Al-Qur‟an juga sangat diperlukan agar dapat 

mudah diterapkan dalam realisasinya di lapangan.  

Penelitian tersebut meramu empat tahapan pendekatan psikologis 

dalam mengatasi masalah digiseksual berbasis Al-Qur‟an yaitu: (1) tindakan 
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promotif, yaitu: menjaga kesehatan dan kecerdasan jamak; (2) tindakan 

preventif (pencegahan), yaitu: pengokohan stabilitas perilaku, pendidikan 

seksual, harmonisasi keluarga, sosialisasi diri, dan lingkungan kondusif; (3) 

tindakan kuratif (penyembuhan), yaitu: pendampingan yang ramah, self 

healing dan terapi; dan (4) tahapan recovery dan rehabilitasi, yaitu: kembali 

kepada keluarga, menjauhkan dari lingkungan negatif, pertemanan dan 

lingkungan kondusif.
77

 Penelitian di atas fokus pada masalah digiseksual 

perspektif Al-Qur‟an dengan pendekatan psikologis, sementara penelitian 

yang penulis lakukan secara spesifik pada masalah homoseksualitas dengan 

pendekatan sosiologis melalui pola holistis dengan berbasikan (perspektif) 

Al-Qur‟an. 

Tulisan berikutnya yang relevan dengan topik penelitian ini adalah 

karya Abdul Muqtaqim (Guru Besar Bidang Ilmu Ulumul Qur‟an UIN Sunan 

Kalijogo Yogyakarta), berjudul “Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur‟an 

Pendekatan Tafsir Kontekstual al-Maqâshidî”.
78

 Terdapat tiga kesimpulan 

dalam tulisan tersebut. Pertama, Al-Qur‟an memiliki pandangan yang positif 

mengenai seksualitas. Orientasi seksual kepada lawan jenis (heteroseksual) 

dipandang sebagai sunnatullâh (nature) dalam kehidupan manusia yang 

harus dijaga kesuciannya. Untuk itu, Al-Qur‟an memberikan solusi dan 

legalitas kepada manusia melalui lembaga pernikahan. Melalui perkawinan 

ini, hubungan seksual suami-istri merupakan bagian dari kesenangan (matâʻ) 

dalam kehidupan manusia, sehingga dapat mengantarkan pasangan tersebut 

itu kepada ketenangan dan ketenteraman (sakînah).  

Menurut Al-Qur‟an, hubungan seks suami-istri tidak semata-mata 

dipandang sebagai penyaluran hawa nafsu seksual untuk meraih kenikmatan 

biologis belaka, tetapi juga merupakan ibadah. Al-Qur‟an juga 

mengibaratkan seperti pakaian yang bukan hanya memiliki fungsi protective 

(perlindungan), namun juga decorative (keindahan).  

Kedua, terkait perilaku seksual kepada sesama jenis (homo atau lesbi), 

tidak dibenarkan oleh Al-Qur‟an, sebab bertentangan dengan grand design 

Tuhan yang menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan (azwâja). 

Keberpasangan selalu meniscayakan adanya binary opposition, yaitu 

pasangan harus berlawanan identitas seksualnya. Secara eksplisit, Al-Qur‟an 

menyebut dua jenis orientasi seksual manusia, yaitu heteroseksual dan 

homoseksualitas. Heteroseksual adalah kecenderungan untuk tertarik kepada 

lawan jenis dan merupakan fitrah (nature) yang dibolehkan Allah SWT 

melalui pernikahan, sedangkan homoseksualitas adalah kecenderungan seksual 

kepada sesama jenis yang dilarang Allah, disebut dengan istilah syahwah, 

secara semantis bersifat nurture (proses belajar), bukan nature (alamiah).  

                                                           
77

Nurbaiti, “Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur‟an...”, hal. iii, 431-432.   
78

Abdul Muqtaqim, “Homoseksual dalam Perspektif Al-Qur‟an Pendekatan Tafsir 

Kontekstual al-Maqâshidî”, Shuhuf, Vol. 9, No. 1, Juni 2016.    



27 

Al-Qur‟an mengecam keras bahkan pelakunya (kaum Nabi Luth) 

langsung mendapat laknat dari Allah berupa hujan batu. Homoseksual 

dikategorikan sebagai perbuatan fahsyâ‟ (perbuatan yang sangat kotor dan 

keji). Al-Qur‟an tidak menyetujui homoseksualitas dengan dalih apa pun. 

Ketiga, bagi kaum homoseks perlu melakukan terapi terkait „kelainan‟ dan 

problem seksualitasnya. Jika terkait dengan aspek kelainan genetik, perlu 

konsultasi dan terapi dengan tenaga medis, jika terkait dengan problem 

psikologis, perlu konsultasi dan terapi dengan ahli psikologi, dan jika terkait 

dengan aspek pemahaman keagamaan, perlu berkonsultasi dengan ulama. 

Sungguhpun demikian, masyarakat tetap harus menghargai dan 

memperlakukan mereka secara humanis.
79

 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, 

sungguhpun demikian, penelitian tersebut lebih menggunakan pendekatan 

tafsir kontekstual Maqâshidî, sementara fokus penelitian menggunakan 

pendekatan sosiologis, di samping juga ditopang dengan pendekatan multi 

disipliner, termasuk di dalamnya pendekatan tafsir, dan pendekatan filosofis. 

Selain itu, penelitian yang penulis lakukan juga mengungkapkan bagaimana 

pendekatan sosiologis dengan berbasis perspektif Al-Qur‟an menyelesaikan 

problematika homoseksualitas, dengan model holistis dan terpadu, dalam 

bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.   

Tulisan lain yang berkaitan dengan topik homoseksualitas dibuat 

Mamluatun Nafisah, berjudul “Respon Al-Qur‟an Terhadap Legalitas Kaum 

LGBT”.
80

 Dalam tulisan tersebut ditemukan bahwa isu pelegalan LGBT atau 

pernikahan sejenis di Indonesia mendapatkan respon yang sangat beragam 

baik di kalangan akademisi, pegiat feminisme maupun masyarakat pada 

umumnya. Perbedaan ini disebabkan cara pandang yang berbeda terhadap 

komunitas LGBT mengenai apakah orientasi seksual manusia yang mengarah 

kepada homoseksual merupakan sesuatu yang bersifat fitrah, atau merupakan 

konstruk budaya. Dalam Al-Qur‟an dijelaskan bahwa Allah menciptakan 

manusia dengan berpasang-pasangan (azwâj), dimaksudkan agar di antara 

keduanya merasa tenang dan tentram (sakînah). Menurut al-Raghîb al-

Asfahânî, pakar bahasa Al-Qur‟an, kata zauj dalam Al-Qur‟an digunakan 

untuk dua hal yang berdampingan atau berlawanan, seperti jantan atau betina, 

laki-laki atau perempuan, bahkan pasangan alas kaki.  

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa kata berpasangan tersebut 

diperjelas dengan kata-kata berikutnya, dzakr (laki-laki) dan untsâ 

(perempuan) (al-Najm/53: 45 dan al-Qiyâmah/75: 39). Ini mematahkan 

anggapan sebagian orang yang memahami makna zauj dengan pasangan 

gender (jenis kelamin sosial), sehingga berdampak pada dibolehkannya laki-
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laki menikah dengan laki-laki (gay) atau perempuan dengan perempuan 

(lesbian). Di sisi lain perilaku LGBT atau homoseksulitas, sebagaimana terjadi 

pada masa kaum Nabi Luth (al-A„râf/7: 80-84, Hȗd/11: 78-79) menunjukkan 

larangan yang tidak hanya tertuju pada perilaku seksual, tetapi juga orientasi 

seksualnya (al-Syu„arâ/26: 165-166).  

Islam melarang homoseksualitas karena akan menghilangkan fitrah 

manusia, dan akan meruntuhkan sistem keluarga dan masyarakat. Oleh 

karena itu, untuk mengantisipasi perilaku tersebut, ada tiga langkah utama 

sebagai solusi preventif dan kuratif terhadap maraknya LGBT, yaitu: 

pertama, pendidikan dengan penguatan nilai agama (al-Tahrîm/66: 6); kedua, 

adanya penetapan hukum yang tegas (al-Anfâl/8: 25, al-„Ankabȗt/29: 28-30, 

Shâd/38: 26) dengan mengesahkan undang-undang anti LGBT; ketiga, 

melakukan rehabilitasi (al-Anfâl/8: 25, Hȗd/11: 6, al-Ra„d/13: 11) dengan 

melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan kepada penderita 

LGBT, baik secara langsung maupun melalui media online.  

Untuk merealisasikan langkah tersebut, peran keluarga, lembaga 

pendidikan, dan pemerintah serta pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan, 

dan harus saling bersinergi, dengan harapan dapat melahirkan generasi 

bangsa yang unggul dan bermartabat, ditandai dengan menurunnya tingkat 

penyimpangan dalam setiap tahunnya. Dengan itu, Indonesia akan menjadi 

bangsa atau umat dan negara, yang dalam Al-Qur‟an diidentifikasi sebagai 

baldatun thayyibatun wa-rabbun ghafȗr. Penelitian tersebut mengurai 

problematika LGBT dari segi legalitasnya, sementara fokus penelitian yang 

penulis lakukan lebih dibatasi pada perspektif Al-Qur‟an mengenai 

homoseksualitas dengan menggunakan pendekatan sosiologis. 

Penelitian berikutnya yang relevan dengan tema penelitian ini 

dilakukan oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, “LGBT di Indonesia: 

Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Mashlahah”.
81

 

Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa fenomena LGBT di Indonesia 

dibedakan kepada dua entitas, yaitu (1) LGBT sebagai penyakit yang 

menimpa seorang individu, yang disebabkan oleh faktor medis (biologis/ 

genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan; dan (2) LGBT sebagai sebuah 

komunitas, kelompok,  atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas 

penyimpangan perilaku seksual. LGBT dalam level entitas pertama, mereka 

harus dilindungi dan ditolong untuk diobati.  

Berdasarkan perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, 

yaitu terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena 

faktor hormon (biologi/medis) dan terapi psikologis untuk mereka yang 

terpengaruh karena faktor lingkungan. Sedangkan terhadap LGBT pada level 
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entitas kedua, menurut hukum Islam dan HAM, gerakan LGBT harus 

dilarang dan dikenakan sanksi ta„zîr.  

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI, perlu segera menyusun 

peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, 

dalam rangka mencegah (preventif) terhadap meluasnya penyimpangan 

orientasi seksual di masyarakat. Dalam hal ini, perlu pula dalam aturan 

tersebut dibuat ketentuan yang berkaitan dengan layanan rehabilitasi bagi 

pelaku, dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap 

gerakan legalisasi homoseksualitas yang mengancam tatatan noma dan nilai-

nilai dalam kehidupan bangsa.
82

 

Penelitian tersebut mengurai problematika LGBT dari segi hukum 

Islam, HAM, psikologi dan pendekatan mashlahah, sementara fokus 

penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pendekatan sosiologis melalui 

pola terpadu dengan berbasis perspektif Al-Qur‟an dalam mengatasi 

problematika homoseksualitas. Dengan demikian, penelitian disertasi ini 

mempunyai posisi tersendiri dalam hubungannya dengan berbagai penelitian 

terkait yang telah dikemukakan di atas.  

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, dan meringkaskan berbagai 

kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian, serta berupaya menarik realitas itu ke permukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran mengenai 

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.
83

 Jenis penelitian kualitatif ini 

dipilih karena dapat memusatkan perhatian pada aspek pemahaman 

keagamaan, sehingga merupakan “penelitian keagamaan” (religious 

research), daripada perhatian pada aspek agama secara normatif, yang 

merupakan “penelitian agama” (research on religion).
84

 Jenis penelitian 

kualitatif ini juga dipilih karena lebih memberikan otonomi yang sebesar-

besarnya kepada peneliti, dalam menggunakan daya kritis terhadap semua 

proses penelitian.
85

  

Dilihat dari sudut sifatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif-eksploratif, yakni mengungkapkan suatu konsep apa adanya 
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(deskriptif),
86

 dalam hal ini tentang homoseksualitas, sekaligus bersifat 

alternatif, yaitu menemukan suatu teori atau konsep baru (eksploratif),
87

 

sekaligus penelitian eksplanatoris (penjelasan)
88

 terhadap problematika 

homoseksualitas.  

2. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan menggunakan sumber data primer, sumber 

data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer adalah ayat-ayat 

Al-Qur‟an yang berkaitan dengan homoseksualitas, ayat-ayat yang bermuatan 

nilai-nilai luhur ajaran Islam, ayat-ayat yang berkaitan dengan fungsi dan 

peran agama, pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah/negara. 

Adapun sumber data sekunder adalah kitab-kitab tafsir, antara lain Tafsîr Ibn 

Katsîr, Tafsîr al-Râzî, Tafsîr al-Tustarî, Tafsîr al-Khâzin,
89

 Tafsir al-Shâwî 

al-Mâlikî, Tafsîr al-Qurthȗbî, Tafsîr al-Marâghî, Tafsir Ilmi,
90

 Tafsir 

Hikmah,
91

 dan hasil penelitian disertasi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang secara 

spesifik membahas tema penelitian.  

Adapun sumber data tersier adalah tulisan-tulisan yang berkaitan 

dengan tema penelitian, terdiri dari kamus dan ensiklopedi. Di antaranya 

Lisân al-„Arab. 

3. Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan lima pendekatan secara 

terpadu atau multi disiplin ilmu, yaitu (1) pendekatan sosiologis, (2) 

pendekatan tafsir, (3) pendekatan filosofis, (4) pendekatan konseptual, dan 

(5) pendekatan kualitatif. Pendekatan sosiologis berfokus pada kajian 

terhadap masyarakat, dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses 

yang timbul dari hubungannya dalam masyarakat, termasuk di dalamnya 

masalah homoseksualitas.  

Dalam pendekatan sosiologis terdapat bahasan tentang berbagai tipe 

sosial.
92

  Pengetahuan tentang berbagai tipe sosial ini relevan dan penting 

digunakan untuk mencermati berbagai perilaku dan tindakan tipe masyarakat 
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itu terkait dengan panduan norma dan nilai yang dianut, termasuk dalam 

memecahkan problematika homoseksualitas, yang telah menggejala dalam 

berbagai tipe kelompok dalam beragam masyarakat.  

Lebih lanjut dalam pendekatan sosiologis terdapat berbagai 

karakteristik yang membedakannya dengan berbagai pendekatan yang lain, 

seperti pendekatan fikih, yang lebih dominan pembahasan dari sudut hukum 

halal, haram dan seterusnya, yang sangat kental dengan timbulnya berbagai 

ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara fukaha (ulama fikih). Hal inilah yang 

menjadi pilihan pendekatan sosiologis dipergunakan dalam menganalisis 

problematika homoseksualitas.  

Pendekatan tafsir merupakan pendekatan yang memposisikan 

disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai paradigma dalam proses memahami 

ajaran Islam, dalam konteks ini tentang seksualitas dan homoseksualitas. 

Pendekatan tafsir dipilih karena tafsir merupakan interpretasi ulama, sebagai 

pewaris Nabi, terhadap Al-Qur‟an dan kandungannya, dengan berbagai 

bentuk, metode  dan corak penafsiran, yang fungsinya untuk mendapatkan 

makna yang terkandung di dalamnya. Variasi tafsir tersebut merupakan 

gambaran bahwa Al-Qur‟an bagaikan intan yang dapat memancarkan 

cahayanya ke berbagai sudut kehidupan. Dari pancaran Al-Qur‟an tersebut 

lahirlah berbagai disiplin ilmu  keislaman, karena memang Al-Qur‟an sendiri 

mendorong untuk melakukan  pengamatan dan penelitian.
93

  

Keragaman ilmu keislaman yang merupakan bagian dari  upaya 

mengamati Al-Qur‟an merupakan suatu keniscayaan, karena adanya 

perbedaan kemampuan manusia dalam memaknainya, terutama bila dilihat 

dari segi keahlian mufassir atau kecenderungannya serta perkembangan era 

yang mengitarinya.
94

 Karenanya, penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an 

banyak melahirkan tafsir dengan berbagai perbedaan metode, corak dan 

bentuknya. Perkembangan tafsir dengan berbagai corak, metode dan bentuk 

sangat memungkinkan karena banyaknya pakar tafsir yang lahir dari zaman 

ke zaman.
95

 Dengan pendekatan tafsir pula akan diketahui pandangan-

pandangan ataupun perbedaan pandangan di antara ulama mengenai suatu 

masalah tertentu, termasuk homoseksualitas dan cara-cara mengatasinya.  

Dalam penelitian ini, pendekatan tafsir yang digunakan secara spesifik 

adalah pola maudhȗ„î (metode tematik), yaitu pola atau model tafsir yang 

                                                           
93

M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda 

Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur‟an, editor Abd. Syakur Dj., Tangerang: Lentera 

Hati, 2013, hal. 5.   
94

Muhammad Chirzin, Permata Al-Qur‟an, Qirtas, T.T.p.: Kelompok Penerbit 

Kalam, 2003, hal. 79. 
95

Mani‟ „Abd al-Halîm Mahmûd, Manâhij al-Mufassirûn, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Misrî, 

1978, hal. 8, dan Junizar Suratman, “Pendekatan Penafsiran Al-Qur‟an yang Didasarkan pada 

Instrumen Riwayat, Nalar, dan Isyarat Batin”, Intizar, Vol. 20, No. 1, 2014, hal. 44. 



32 

menetapkan satu topik tertentu, dalam konteks ini homoseksualitas, dengan 

jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat, dari beberapa surat, yang 

berbicara tentang topik tersebut, kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, 

dengan dianalisa secara komprehensif sehingga diambil suatu kesimpulan 

menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur‟an.
96

  

Berikutnya, pendekatan filosofis (philosopical approach) adalah cara 

pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau 

hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Dengan kata 

lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk 

menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak.
97

  

Pendekatan filosofis ini dipilih karena merupakan proses yang cermat, 

metodis, mendalam, evaluatif, dan kritis,
98

 terhadap masalah penyimpangan 

seks (homoseksualitas). Sebagaimana diketahui bahwa ciri khas berpikir 

secara filosofis adalah bersifat radikal, konsisten, sistematik dan bebas. 

Radikal artinya berpikir secara mendasar atau mengakar. Maksudnya, bahwa 

suatu pemikiran filsafati berusaha mencari sumber pemikiran dan bermaksud 

mencapai hakikat atau esensi sesuatu. Pemikiran yang radikal ini berkaitan 

dengan ciri lain yang disebut universal atau bersifat umum (komprehensif) 

dan bukan bersifat partikular/fragmentatis.
99 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dipilih karena untuk 

menguraikan permasalahan pokok dalam penelitian ini, mengenai perspektif 

Al-Qur‟an tentang homoseksualitas. Adapun pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, dan 

meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang 

ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, serta berupaya menarik 
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realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran mengenai kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu,
100

 dalam hal 

ini tentang homoseksualitas.  

4. Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan metode interpretasi secara 

hermeneutikal (dari titik berdiri interpretator/peneliti) yang dilakukan dengan 

jalan berdasarkan pemahaman tata bahasa atau kebahasaan (gramatikal), latar 

belakang sejarah pembentukannya (historikal) dalam kaitan dengan tujuan 

yang akan diwujudkan (teleologikal), dan dalam konteks hubungan dengan 

pandangan ulama yang lainnya (sistematikal), yang secara kontekstual 

merujuk pula pada kenyataan kemasyarakatan atau kenyataan ekonomi 

(sosiologikal), serta nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental/ 

maqâshid al-Syarî„ah atau tujuan-tujuan Syariat Ajaran Islam (filosofikal).
101

  

Selain metode interpretasi hermeneutikal, dipergunakan pula metode 

komparatif, yang dipilih karena dapat menjelaskan dan memberikan 

pemahaman terhadap dua datum yang diperbandingkan,
102

 dalam konteks ini 

antara konsep kelompok liberal, progresif atau moderat dan kelompok yang 

berpandangan lebih ketat mengenai isu-isu human rights, termasuk persoalan 

homoseksualitas.
103

 Komparasi ini dapat melahirkan suatu bentuk heuristika, 

yaitu dengan perbandingan antara beberapa pandangan dapat muncul suatu 

pandangan baru, mengenai seluruh konsep atau mengenai bagian tertentu,
104

 

dalam hal ini terkait dengan pendekatan dan strategi yang digunakan dalam 

mengatasi problematika homoseksualitas. Dalam menganalisis data tersebut, 

dipergunakan tiga teori, yaitu teori Syumȗliyyat al-Qur‟ân, teori 

Fungsionalisme Simbolik (Tarcott Parsons), dan teori Interaksionisme 

Simbolik, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. 

5. Definisi Operasional 

Terdapat beberapa frasa yang penting diurai dalam penelitian ini, yaitu 

frasa pendekatan, sosiologis, pola, holistis, terpadu, problematika, 
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homoseksualitas, perspektif, dan Al-Qur‟an. Pendekatan, asal kata dekat 

mendapat imbuhan di awal pe- dan akhiran -an, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: 1. proses, perbuatan, cara 

mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dsb); 2. usaha dalam rangka 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, 

metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.
105

  

Term sosiologis memiliki arti mengenai sosiologi atau menurut 

sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu “socius”, memiliki 

makna kawan atau teman, dan “logos”, bermakna ilmu pengetahuan. 

Menurut KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, 

perilaku dan perkembangan masyarakat.
106

 Sosiologi berarti ilmu yang 

mengkaji tentang kawan, teman atau masyarakat secara keseluruhan. 

Ungkapan ini dikemukakan pertama kali dalam buku Cours de Philosophie 

Positive karya August Comte (1798-1857).
107

  

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan para pakar, ilmu 

sosiologi ini berfokus pada pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat. 

Objeknya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara 

manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.   

Di samping pengertian di atas, ilmu sosiologi juga merupakan ilmu 

yang cukup luas, sehingga banyak perbedaan yang muncul, bahkan pada 

tujuannya dalam berbagai penelitian yang dilakukan para intelektual.
108

 Hal 

ini sebagaimana dikemukakan Harry M. Johnson, sosiologi merupakan ilmu 

yang mempunyai ciri empiris, teoritis, komulatif, dan non-etis.
109

 

Berikutnya kata pola holistis-terpadu: kata pola, dalam KBBI, 

mempunyai beberapa arti, antara lain berarti sistem; cara kerja, dan bentuk 

(struktur) yang tetap.
110

 Adapun pengertian kata holistis, menurut KBBI, 

adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih 

dari sekadar kumpulan hidup.
111

 Adapun kata terpadu, berarti sudah dipadu 

(disatukan, dilebur menjadi satu, dsb.).
112

 

Penjelasan lebih rinci tentang pengertian holistis yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah suatu pembahasan yang bersifat menyeluruh 

karena menggunakan berbagai strategi yang terpadu dalam pendekatan 
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sosiologis, dengan spesifik menggunakan teori Fungsionalisme Struktural, 

yang menekankan segi fungsional dan struktural dalam suatu sistem sosial, 

dengan berbasis Al-Qur‟an dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas. Strategi dimaksud mencakup strategi promotif, strategi 

edukatif, strategi preventif, strategi kuratif dan rehabilitatif, yang di dalamnya 

mencakup berbagai terapi, meliputi konseling, terapi spiritual, terapi 

individual, terapi sosial, terapi kemanusiaan, terapi medis, serta recovery dan 

pembinaan, yang diterapkan dalam mengatasi problematika homoseksualitas.  

Pengertian holistis dari segi fungsional terletak pada fungsi-fungsi 

setiap aturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam masyarakat 

yang menyeluruh, antara lain fungsi edukatif, fungsi ketertiban, fungsi 

penyelamatan, dan fungsi perbaikan (ishlâhiyyah). Dalam konteks 

penyelesaian problematika homoseksualitas, holistik fungsional berarti 

keseluruhan fungsi yang diperankan dan diterapkan dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas, mencakup berbagai fungsi promotif, fungsi 

edukatif, fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi medis (pengobatan), fungsi 

spiritual (religius, keagamaan), dan fungsi rehabilitatif.  

Adapun pengertian holistis dari segi struktural berarti keseluruhan 

organ atau komponen masyarakat, mencakup individu, keluarga, masyarakat, 

organisasi kemasyarakatan (ormas), dan organisasi sosial keagamaan, 

lembaga pendidikan, dan seluruh stakeholder pemerintahan dan negara, baik 

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sesuai posisinya dan spesialisasinya 

masing-masing, melakukan tindakan nyata dengan saling kerja sama secara 

menyeluruh untuk menyelesaikan problematika homoseksualitas.  

Dengan demikian pengertian holistis fungsionalisme struktural dapat 

dikemukakan sebagai keseluruhan fungsi yang diperankan oleh semua 

individu dan organ atau komponen masyarakat/negara yang saling 

berinteraksi dan bergantungan, sesuai dengan posisi dan spesialisasinya 

masing-masing, dalam rangka menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

Problematika berasal dari kata problem, dapat diartikan sebagai 

permasalahan atau masalah.
113

 Problem menurut KBBI diartikan sebagai 

“hal-hal yang masih belum dipecahkan”,
114

 sedangkan masalah merupakan 

“sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau 

masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat 

ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. 

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, di manapun dan kapanpun 

serta oleh siapapun. Berdasarkan pengertian problem di atas, problem atau 

sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, di antaranya: a. 

negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat 

                                                           
113

Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2000, hal. 145.  
114

Tim Penyusun KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 896.  



36 

untuk mencapai tujuan; b. mengandung beberapa alternatif pemecahan 

sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan 

pemecahan melalui penilaian, sebaliknya apabila pilihan atas alternatif 

pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan 

keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.
115

 

Homoseksual, dalam KBBI merupakan bentuk adjektiva (kata sifat) 

diartikan dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang 

sama.
116

 Adapun homoseksualitas, bentuk noun (kata benda), adalah 

kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang sejenis. Homoseksual 

adalah istilah untuk mendeskripsikan identitas seksual seseorang yang 

tertarik secara personal, emosional atau seksual kepada orang lain yang 

berjenis kelamin sama dengannya.
117

  

Homoseksual di sini diartikan mencakup hubungan seksual antara 

sesama jenis laki-laki (gay) dan hubungan sesksual antara sesama jenis 

perempuan (lesbi). Lesbian adalah istilah yang menggambarkan seorang 

perempuan yang secara emosi dan fisik tertarik dengan sesama perempuan, 

sedangkan gay merupakan istilah untuk menyebutkan laki-laki yang 

menyukai sesama laki-laki sebagai partner seksual, serta memiliki 

ketertarikan baik secara perasaan maupun erotik, baik secara dominan 

maupun eksklusif, dan juga dengan ataupun tanpa adanya hubungan fisik. 

Meskipun demikian, kata homoseksual lebih umum erat kaitannya dengan 

stigma untuk menunjukkan seorang laki-laki yang menyukai sesama jenis.
118

  

Perspektif (perspective) berarti cara berpikir mengenai sesuatu (a way 

of thinking about something);
119

 atau dalam Oxford Dictionaries diartikan 

sebagai sikap atau cara tertentu dalam memandang sesuatu; atau berarti sudut 

pandang (a point of view). 
120

 Kata perspektif juga berarti sebagai cara yang 

logis untuk menilai seberapa baik, buruk, penting, dan lain-lain mengenai 

sesuatu yang dibandingkan dengan hal-hal lain.
121

 Dalam pengertian lain, 

perspektif adalah cara pandang sebagai alat analisis untuk memahami atau 

menjelaskan suatu objek kajian dalam ilmu sosial.
122
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Al-Qur‟an (Ar: al-Qur‟ân) menurut lughawi adalah bacaan. Al-Qur‟an 

menurut definisi (terminologi) adalah lafaz/kalâmullâh (firman Allah SWT) 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mu‟jizat, yang 

diriwayatkan secara mutawâtir (melalui banyak orang dalam semua 

tingkatan, yang tidak mungkin bersepakat bohong), dan dituliskan dalam 

lembaran (mushaf), dengan diawali surat al-Fâtihah dan diakhiri dengan surat 

al-Nâs, serta membacanya dinilai sebagai ibadah (mendapatkan pahala).
123

  

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji suatu usaha atau metode 

sosiologis yang cara kerja dan bentuknya merupakan satu kesatuan dan utuh 

serta tetap (holistis dan terpadu) terhadap masalah-masalah yang berkaitan 

dengan homoseksualitas dengan berbasiskan Al-Qur‟an, termasuk pandangan 

para mufasir, mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut.  

I. Sistematika Penulisan 

Penelitian disertasi ini dibuat dalam enam bab. Pada bab 1, penulis 

menguraikan latar belakang masalah, permasalahan yang memuat 

pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi 

(kegunaan) penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

Selanjutnya sebagai landasan teori bagi penelitian ini, penulis 

menempatkan uraiannya pada bab 2, yang menjabarkan teori Fungsionalisme 

Struktural dalam Pendekatan Sosiologis.  

Kemudian pada bagian berikutnya, bab 3, penulis menjabarkan tentang 

diskursus tentang homoseksualitas, mencakup homoseksualitas dalam 

tinjauan agama, tinjauan psikologi, tinjauan hak asasi manusia (HAM), 

tinjauan sosiologi, dan tinjauan Al-Qur‟an. Secara khusus, tinjauan Al-

Qur‟an menjadi penting sebagai basis dan landasan bagi pembahasan yang 

lebih rinci yang berkaitan dengan cara yang relevan digunakan dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas dengan pendekatan sosiologis 

melalui pola holistis terpadu. 

Pada bagian berikutnya, bab 4, penulis mengelaborasi faktor-faktor 

yang menyebabkan homoseksualitas, serta dampak-dampak yang 

ditimbulkan dari homoseksualitas. Uraian dalam bab ini menjadi penting 

dalam rangka mendapatkan strategi atau formula yang tepat yang 

diimplementasikan dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

Sebagai inti pembahasan berikutnya, penulis menempatkannya pada 

bab 5, menguraikan implementasi pendekatan sosiologis melalui pola holistis 

terpadu dengan Fungsionalisme Struktural dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas perspektif Al-Qur‟an, dengan menggunakan 

pola holistis terpadu yang mencakup strategi promotif, edukatif, preventif 
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(al-wiqâyah), kuratif (al-„ilâj) dan rehabilitatif. Dari uraian ini diperoleh 

kajian yang bersifat analisis holistis komprehensif, kritis-filosofis mengenai 

pendekatan sosiologis berbasiskan Al-Qur‟an dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas.  

Sebagai penutup, bab 6, di dalamnya dikemukakan kesimpulan, 

implikasi dan saran yang relevan dengan hasil penelitian.   
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BAB II 

DISKURSUS PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN 

FUNGSIONALISME STRUKTURAL  

 

 

Bab ini membahas tentang diskursus pendekatan sosiologis dan 

fungsionalisme struktural dalam pendekatan sosiologis. Secara spesifik, 

fokus bab ini menjelaskan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. 

Dengan uraian ini akan diperoleh penjelasan yang rinci tentang pendekatan 

sosiologis dan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, sehingga 

dapat digunakan dengan baik untuk menganalisis problematika 

homoseksualitas.  

A. Pendekatan Sosiologis 

1. Pengertian Sosiologis 

Dalam kajian linguistik, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu 

“socius”, berarti kawan atau teman; sedangkan “logos” berarti ilmu 

pengetahuan. Jadi ilmu sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berbicara 

mengenai kawan, teman atau masyarakat sekalian. Ungkapan ini 

diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul Cours de Philosophie 

Positive karya August Comte (1798-1857). Di samping pengertian di atas, 

ilmu sosiologi juga merupakan ilmu yang cukup luas, sehingga sangat 

mungkin banyak perbedaan yang muncul, bahkan pada tujuannya dalam 

berbagai penelitian yang dilakukan oleh para intelektual. Hal ini sebagaimana 
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dikemukakan Harry M. Johnson, sosiologi merupakan ilmu yang mempunyai 

ciri-ciri empiris, teoritis, komulatif, dan non-etis.
1
   

Dalam pendekatan sosiologis terdapat bahasan tentang berbagai tipe 

sosial. Tipe-tipe sosial tersebut, antara lain. Pertama, kelompok sosial, 

berdasarkan kriteria ukuran, misalnya kelompok kota, negara dan sebagainya, 

yang di dalamnya terjalin interaksi yang dapat dicermati. Kedua, kelompok 

sosial dari sudut individu, sebagai masyarakat bersahaja, dan memiliki rasa 

keanggotaan pada kelompoknya, didasari atas kekerabatan, dan seks, dan 

terkadang juga atas perbedaan jenis pekerjaan dan kedudukannya. Ketiga, 

kelompok in-group dan kelompok out group, merupakan kelompok sosial 

yang identitas dirinya terdapat dalam in-group; sedangkan out-group sering 

dikaitkan dengan kami, kita, dan mereka, berbeda dengan tipe in-group. 

Keempat, kelompok primer dan sekunder; kelompok primer adalah kelompok 

kecil, ditandai dengan saling mengenal dan bekerja sama di antara mereka 

secara erat; sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok orang 

umum. Kelima, paguyuban (semeinschaft) dan patembayan (gesellschaft); 

paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama, anggotanya diikat oleh 

interaksi kejiwaan yang alami; sedangkan petembayan merupakan ikatan 

lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek dan bersifat 

fikiran semata, serta strukturnya bersifat mekanis. Keenam, formal group dan 

informal group, yaitu organisasi untuk mencapai tujuan dengan melibatkan 

banyak orang secara resmi dengan disiplin tertentu (formal), atau secara 

implisit (informal), dan terbatas hanya beberapa orang. Ketujuh, kelompok 

pekerja dan relawan. Kelompok pekerja merupakan kelompok khusus yang 

berpendidikan, memiliki skill, dan bekerja sesuai dengan bakat dan 

keahliannya. Kelompok relawan terdiri dari sejumlah orang yang memiliki 

kepentingan sama, dan memenuhi kepentingannya secara individu, meskipun 

tidak mendapatkan perhatian luas dari masyarakat.
2
   

2. Fokus Pendekatan Sosiologis 

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan para pakar, ilmu 

sosiologi ini berfokus pada pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat. 

Objeknya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara 

manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.
3
  

Penjabaran lebih lanjut mengenai ilmu sosiologi adalah bertujuan untuk 

meningkatkan daya (competency) manusia dalam merelevansikan dirinya 
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dengan lingkungannya. Penyesuaian diri dengan lingkungan di mana 

masyarakat tersebut hidup merupakan harapan prioritas dalam menjalani 

kehidupan dan menghadapi permasalahan, termasuk homoseksualitas. 

Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu sosiologi 

ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan 

mengkaji agama. Hal ini dapat dilakukan, karena banyak bidang kajian 

agama yang baru, dan dipahami secara imporsional dan tepat apabila 

menggunakan jasa atau bantuan dari ilmu sosial tersebut.  

3. Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama 

Dalam kerangka untuk mengkaji problematika homoseksualitas 

perspektif Al-Qur’an, pendekatan sosiologis menjadi relevan. Hal ini karena 

pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang 

pembahasannya atas suatu objek dilandaskan pada masyarakat yang ada pada 

pembahasan tersebut, dalam konteks penelitian ini orang atau komunitas 

homoseksual. Dalam hal ini pengkajian dengan pendekatan sosiologis 

dilakukan melalui agama yang mereka percaya sebagai pedoman hidup di 

dunia. Agama yang dimaksud adalah pada seluruh tatanan komponen agama 

tersebut, yang ditujukan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap 

problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kontemporer. Hal ini 

karena dengan agama seseorang memiliki cara untuk hidup dengan baik, 

sehingga darinya dapat ditemukan titik temu untuk menemukan kondisi 

kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, karena agama merupakan salah 

satu aspek yang banyak berkontribusi terhadap terjadinya konflik-konflik di 

masyarakat saat ini dan mungkin di masa datang. Problematika tersebut 

terjadi dengan sendirinya ataupun dirancang secara sengaja untuk mengadu 

domba dan memperkeruh permasalahan umat beragama. Oleh sebab itu 

pembahasan pendekatan sosiologis dalam permasalahan homoseksualitas ini 

menjadi penting untuk memberikan kontribusi yang besar demi kemajuan 

hidup yang lebih sempurna, madani, dan islami. 

Pentingnya pendekatan sosiologis dalam penyelesaian problematika 

homoseksualitas, karena pada dasarnya ilmu sosiologi („ilm al-ijtimâ„iyyah) 

merupakan sekelompok disiplin keilmuan yang membahas tentang aspek-

aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia tersebut 

berada. Urgensi pendekatan sosiologis dapat tersingkap oleh banyak ajaran 

agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Besarnya perhatian agama 

terhadap masalah sosial ini selanjutnya mendorong agamawan memahami 

ilmu-ilmu sosial pula sebagai alat untuk memahami agamanya, sehingga 

tidak terjadi mis-undestanding dalam berinteraksi, pemaknaan, perspektif 

berlebihan yang sangat berbeda, dan sebagainya.  

Dengan kerangka ini, tujuan pendekatan sosiologis adalah untuk 

mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan yang universal. 

Pendekatan ini mencoba memahami keagamaan seseorang pada lingkup 
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suatu masyarakat. Fenomena-fenomena keislaman yang bersifat lahir 

(tangible) diteliti dengan menggunakan ilmu sosiologi; bagaimana perilaku 

seseorang dalam beragama di tengah-tengah masyarakat?; relevankah ajaran 

yang mereka anut dengan perilakunya sehari-hari sebagai seorang hamba 

Tuhan, dan bahkan perilaku sesama manusianya?  

Terdapat beberapa karakteristik dasar pendekatan sosiologis, yang 

dapat memberikan kekhasan tersendiri dalam memahami dan membedakan 

dengan pendekatan-pendekatan lainnya. Karakteristik pembeda tersebut 

meliputi: 1. stratifikasi sosial, seperti kelas dan etnis; 2. kategori biososial, 

seperti seks, gender, keluarga, perkawinan, dan usia; 3. pola organisasi sosial; 

politik, ekonomi, sistem pertukaran dan birokrasi; dan 4. Proses sosial, 

seperti formasi batas, relasi intergroup, interaksi personal, penyimpangan, 

dan globalisasi.
4
 

4. Tiga Perspektif dalam Pendekatan Sosiologis dalam Studi Agama 

Terdapat tiga perspektif atau paradigma dalam pendekatan sosiologis 

yang dapat digunakan dalam mengkaji suatu masalah agama, dalam konteks 

ini problematika homoseksualitas. Pertama, perspektif fungsionalis. 

Perspektif ini memandang masyarakat sebagai suatu jaringan kelompok yang 

bekerja sama secara terorganisasi yang bekerja dalam suatu cara yang agak 

teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian 

besar masyarakatnya. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang stabil 

dengan suatu kecenderungan untuk mempertahankan sistem kerja yang 

selaras dan seimbang.
5
  

Kedua, perspektif konflik. Menurut kajian Bromley, perkembangan 

konflik biasanya melewati tiga tahapan, yaitu latent tension, nascent conflict, 

dan intensified conflict. Dalam latent tension; konflik masih berada pada 

tahapan kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak lain (pihak yang 

bertentangan belum masuk dalam konflik). Pada nascent conflict, konflik 

mulai menampakkan pertentangan walaupun belum disertai ungkapan-

ungkapan ideologis dan pemetaan terhadap pihak lawan secara terorganisasi. 

Adapun intensified conflict, konflik sudah masuk pada ranah terbuka disertai 

dengan radikalisasi gerakan dari pihak-pihak yang bertentangan dan sudah 

masuk dalam arena konflik.
6
  

Para penganut perspektif konflik berpandangan bahwa masyarakat 

berada dalam konflik yang terus-menerus di antara kelompok dan kelas, atau 

                                                           
4
Michael S. Northcott, “Pendekatan Sosiologis”, dalam Peter Connolly, ed., 

Approaches to The Study of Religion, diterjemahkan oleh Imam Khoiri dengan judul Aneka 
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5
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6
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dengan kata lain konflik dipandang sebagai determinan utama dalam 

pengorganisasian kehidupan sosial sehingga struktur dasar masyarakat sangat 

ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan berbagai individu dan kelompok 

untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas yang akan memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan 

suku dan karakteristik agama yang merupakan sumber prasangka terhadap 

kelompok lainnya.
7
 Dalam perspektif konflik, agama lebih dilihat dalam 

hubungannya dengan upaya untuk melanggengkan status quo, meskipun pada 

tahap selanjutnya tidak sedikit kalangan yang menganut perspektif ini, justru 

menjadikan agama sebagai basis perjuangan untuk melawan status quo, 

sebagaimana perjuangan bangsa Amerika Latin melalui teologi liberal 

mereka yang populer.  

Ketiga, perspektif interaksionisme simbolik. Dalam wacana sosiologi 

kontemporer, istilah interaksionisme simbolik diperkenalkan oleh Herbert 

Mead, sebagaimana dikemukakan melalui tiga proposisinya yang terkenal, 

yaitu: a. Manusia berbuat terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang 

dimiliki sesuatu tersebut bagi mereka; b. Makna-makna tersebut merupakan 

hasil dari interaksi sosial; c. Tindakan sosial diakibatkan oleh kesesuaian 

bersama dari tindakan-tindakan sosial individu.
8
  

Dengan berlandaskan pada ketiga proposisi di atas, perspektif 

interaksionisme simbolik melihat urgensi agama bagi manusia, karena agama 

mempengaruhi individu-individu dan hubungan-hubungan sosial yang terjadi 

di antara manusia yang beragama. Pengaruh paling signifikan dari agama 

terhadap seseorang adalah berkaitan dengan perkembangan identitas 

sosialnya. Semakin baik pemahaman agama seseorang maka semakin baik 

pula hubungan sosialnya; dan semakin baik pula perilakunya di tengah-

tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena agama adalah pedoman 

untuk berbuat. Dengan menjadi anggota dari suatu agama, seseorang lebih 

dapat menjawab pertanyaan “siapa saya?” dan “siapa Tuhan saya?”  

Dapat dikemukakan bahwa identitas keagamaan, kepercayaan-

kepercayaan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan agama merupakan 

produk dari sosialisasi. Oleh karenanya, kalangan interaksionis lebih melihat 

agama dari sudut peran yang dimainkan agama dalam pembentukan identitas 

sosial dan penempatan individu dalam masyarakat. Penjelasan di atas dapat 

memberikan pemahaman dan arahan kepada kita bahwa apa sebenarnya yang 
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menjadi pokok kajian para sosiolog ketika mengkaji permasalahan 

keagamaan yang terjadi di masyarakat.
9
 

5. Holisitas Pendekatan Sosiologis  

Holisitas pendekatan sosiologis dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas berbasis Al-Qur’an terletak pada fokus, sasaran dan 

tujuannya dalam menempatkan seorang individu dalam suatu masyarakat 

sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling berinteraksi di antara 

sesamanya, dengan peran dan fungsi masing-masing individu dalam 

membentuk dan menjaga suatu keseimbangan. Tiap orang akan berinteraksi 

dengan sesamanya, dalam berbagai lingkup, baik keluarga, pekerjaan, 

pendidikan, maupun lingkungan pergaulannya. Oleh karena itu, dibutuhkan 

peran atau fungsi tiap orang agar dapat melakukan interaksi yang baik 

dengan sesamanya. Di sinilah, manusia dalam lingkungan masyarakatnya 

mempunyai fungsi mengemban berbagai tugas yang harus diselesaikan 

dengan baik. Ketidakharmonisan dan ketidakteraturan yang terdapat dalam 

lingkungan masyarakat terjadi ketika tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya itu tidak dijalankan dengan baik. Dengan demikian, job description 

(pembagian tugas) pada setiap orang harus disesuaikan dengan fungsi dari 

orang tersebut dalam lingkungan masyarakat. Atas dasar itu, sejatinya sulit 

diterima suatu penugasan yang tidak tepat kepada seseorang yang tidak 

sesuai dengan fungsi atau perannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

sebagaimana pentingnya perhatian terhadap fungsi setiap manusia, demikian 

pula pentingnya perhatian pada struktur sosial dalam masyarakat. Hal ini 

karena keberadaan suatu struktur sosial yang baik akan menciptakan 

keharmonisan dan keteraturan dalam masyarakat. Sementara, 

ketidakteraturan struktur sosial dalam masyarakat mengakibatkan anggota 

masyarakat itu tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal 

ini pada akhirnya juga mengakibatkan terjadinya saling menyalahkan di 

antara anggota masyarakat tersebut.
10

 

Holisitas pendekatan sosiologis dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas dengan berbasis Al-Qur’an lebih tampak dalam perspektif 

fungsionalisme, yang merupakan satu di antara tiga perspektif atau 

paradigma dalam pendekatan sosiologis, terutama fungsionalisme struktural 

yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.  Dalam hal ini, agama dipandang 

mempunyai fungsi-fungsi yang penting dalam membentuk suatu individu dan 

masyarakat dalam sebuah tatanan kehidupan yang baik, yang dilakukan 

                                                           
9
Pembahasan sosiologis mengenai fenomena keagamaan yang ada di tengah-tengah 

masyarakat selama ini cenderung terpusat pada permasalahan fungsi ganda agama bagi 

masyarakat, yaitu fungsi integratif dan disintegratif. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 

Modern Sosiological Theory..., hal. 28.   
10

https://fis.unj.ac.id/labs/sosiologi/teori-utama-sosiologi/  



45 

dengan menyatukan dan mengejawantahkan sistem tindakan, sistem sosial, 

sistem budaya, dan sistem  keperibadian dalam sebuah skema atau bingkai 

yang dikenal sebagai “AGIL”, yaitu adaptation (A), goal attainment (G), 

integration (I), dan latency (L). Fungsi-fungsi agama tersebut sebagaimana 

tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur’an, yang mengandung fungsi petunjuk, 

penjelas, pembeda antara yang benar dengan yang batil, pemberi kabar 

gembira dan rahmat bagi manusia. Fungsi-fungsi agama yang tampak 

ataupun tersirat dalam berbagai ayat Al-Qur’an menjadi relevan sebagai basis 

dalam implementasi pendekatan sosiologis dengan pola holistis dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

B. Fungsionalisme  

1. Pengertian Fungsionalisme 

Kata fungsionalisme berakar kata fungsional, dengan mendapatkan 

akhiran “an”. Menurut KBBI, kata fungsional mempuyai arti: dilihat dari segi 

fungsi, juga memiliki arti lainnya, yaitu berdasarkan jabatan.
11

 Kata 

fungsional sering digunakan untuk arti menjelaskan sesuatu yang 

mengutamakan fungsi, misalnya peralatan rumah. Dalam konteks ini, 

peralatan rumah tersebut sangat fungsional, tidak hanya mementingkan 

bentuk yang indah. 

Istilah fungsional merupakan istilah yang juga dikenal dalam disiplin 

ilmu Sosiologi. Dalam hal ini, fungsional merujuk pada aspek sosial yang 

ditinjau berdasarkan fungsinya. Fungsional adalah penggambaran kehidupan 

yang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah disepakati bersama 

dalam suatu masyarakat. Selain penggunaan secara umum untuk segala 

sesuatu, istilah fungsional juga sering digunakan untuk menjelaskan jabatan 

pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam 

konteks ini, jabatan fungsional adalah seorang PNS atau ASN yang memiliki 

fungsi utama sebagai pelaksana fungsi organisasi dan didasarkan pada 

keahlian atau keterampilan tertentu.
12

 

Fungsionalisme adalah teori dalam ilmu sosiologi yang memandang 

masyarakat sebagai sistem yang menyatu terdiri dari bagian-bagian yang 

saling berhubungan dan bergantung satu sama lainnya, dan juga saling 

mempengaruhi dan timbal balik, serta merupakan suatu keteraturan (order) 

dan stabilitas dibandingkan konflik dan perubahan-perubahan. Sistem sosial 

ini pada dasarnya selalu cenderung menuju integrasi dan keseimbangan 

dinamis, meskipun di dalam sistem sosial itu masih terdapat ketegangan 
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ataupun konflik, disfungsi dan penyalahgunaan, di mana integrasi sosial itu 

sendiri tidak pernah dapat dicapai secara sempurna. Terjadinya transformasi 

atau perubahan sistem sosial dari satu keadaan kepada keadaan yang lain 

berlangsung secara gradual melalui proses adaptasi, bukan melalui revolusi. 

Dalam mewujudkan integrasi sosial tersebut diperlukan suatu kesepakatan di 

dalam anggota masyarakat yang bersangkutan.
13

  

Teori Fungsionalisme dalam hubungannya dengan permasalahan 

agama memandang bahwa agama dari segi fungsinya. Oleh karena itu, agama 

dalam tinjauan fungsional, agama dihubungkan dengan upaya manusia 

memberikan solusi terhadap problem kehidupan, termasuk masalah 

eksistensi.
14

 Dalam hal ini, agama, misalnya oleh Batson, Schoenrade, dan 

Ventis, dalam karya mereka, Religion and the Individual: A Social 

Psychological Perspective, didefinisikan secara fungsional, bahwa “Agama 

adalah apa saja yang kita lakukan sebagai individu dalam usaha kita 

mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi karena kita sadar bahwa kita, 

dan yang lain seperti kita, hidup dan bakal mati.”
15

 

Masalah-masalah kehidupan tersebut, termasuk pula problematika 

homoseksualitas. Dengan kerangka ini, teori fungsionalisme relevan 

digunakan dalam menganalisis problematika homoseksualitas. Dalam 

pandangan fungsionalisme, agama secara fungsional, dalam pandangan 

Paloutzian, sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat, 

menghadirkan arti pada peristiwa-peristiwa yang dihadapi manusia, atau 

menyuguhkan bimbingan moral mengenai cara yang harus dilakukan dalam 

kehidupan.
16

 Dalam konteks inilah, teori fungsionalisme, yang memandang 

agama dari segi fungsionalnya, relevan digunakan untuk menganalisis 

problematika homoseksualitas.  

Dalam pandangan fungsionalisme, agama secara fungsional, dalam 

pandangan Paloutzian, sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat, 

menghadirkan arti pada peristiwa-peristiwa yang dihadapi manusia, atau 

menyuguhkan bimbingan moral mengenai cara yang harus dilakukan dalam 

kehidupan.
17

 Dalam konteks inilah, teori fungsionalisme, yang memandang 
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agama dari segi fungsionalnya, relevan digunakan untuk menganalisis 

problematika homoseksualitas.  

Dalam teori fungsionalisme ini, terdapat teori yang lebih spesifik, yaitu 

teori Fungsionalisme Struktural. Teori Fungsionalisme Struktural 

memandang stratifikasi sosial atau hierarki dalam masyarakat sebagai 

keniscayaan. Hal ini karena tiap-tiap masyarakat bekerja dalam suatu sistem 

yang terstratifikasi dan berfungsi sesuai dengan kebutuhan dalam sistem 

sosialnya. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. 

Pengertian stratifikasi di sini bukanlah mengenai seseorang yang menduduki 

jabatan tertentu, melainkan mengenai posisi sosial dalam sebuah sistem. 

Tiap-tiap posisi itu bagaikan organ tubuh: seperti jantung, hati, ginjal, dan 

sebagainya. Semua organ tubuh tersebut masing-masing bekerja memenuhi 

kebutuhan fungsional bagi tubuh. Ketidakberfungsian salah satu posisi sosial 

tersebut, mengakibatkan kacaunya sistem sosial, terjadi disorganisasi 

masyarakat.
18

 

Gagasan inti teori Fungsionalisme Struktural menyatakan sistem sosial 

ibarat organ tubuh. Ide pokok teori Fungsionalisme Struktural ini 

memposisikan realitas sosial sebagai interaksi sistem masyarakat dalam suatu 

kesatuan dan keseimbangan, yang di dalamnya ada ketergantungan di antara 

berbagai komponen atau bagiannya. Perubahan pada satu komponen atau 

bagian itu mengakibatkan perubahan pada sistem tersebut.
19

  

Teori-teori Fungsionalisme Struktural banyak dikemukakan para tokoh 

sosiologi, antara lain Emile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert King 

Merton. Tokoh teori Fungsionalisme Struktural adalah Emile Durkheim dan 

Talcott Parsons. Kerangka analisis sosial Durkheim sangat berpengaruh 

terhadap teori para sosiolog dan antropolog sesudahnya, di antaranya 

Parsons. Klaim Durkheim: tanpa ada masyarakat yang melahirkan dan 

membentuk semua komponen sistem, maka tidak ada satupun yang akan 

muncul dalam kehidupan. Baginya, fakta sosial dipandang jauh lebih 

mendasar ketimbang dengan fakta individu, dan fakta sosial pun sama 

nyatanya dengan fakta fisik, dan individu juga sering disalahpahami ketika 

terjadi pengabaian atau perhatian yang tidak cermat terhadap pengaruh 

masyarakat yang amat kuat terhadapnya.
20

 

Lebih lanjut, Durkheim juga memandang utama struktural masyarakat, 

interaksi dan institusi sosial dalam memahami pemikiran dan perilaku 

manusia. Karena itu, ia memberikan porsi perhatian yang luas pada perspektif 

sosial yang diterapkan terhadap sejumlah besar perubahan manusia, baik 
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berkaitan dengan hukum, moralitas, profesi, keluarga, kepribadian, ilmu 

pengetahuan, seni, maupun agama. 

Dalam pencermatan Parsons, sejumlah pemikir yang tidak sependapat 

dengan teori Durkheim, sejatinya tetap memandang teorinya tersebut sebagai 

kerangka acuan utama dalam analisis sosial. Bagi Parsons, kerangka analisis 

sistem sosial Durkhein tersebut penting digarisbawahi bagi perkembangan 

karier Durkheim, yang secara simultan mempusatkan perhatiannya pada sifat 

sistem sosial dan hubungan sistem sosial dengan kepribadian individu.
21

 Jadi, 

pada sisi lain, pemikiran Durkheim kurang disetujui para ahli, tetapi pada sisi 

lain tetap dipandang sebagai sumber referensi dan acuan.
22

  

2. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons  

Untuk keperluan penelitian mengenai problematika homoseksualitas, 

secara spesifik dipergunakan teori Fungsionalisme Struktural versi Parsons. 

Alasan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Parsons ini karena 

teori Parsons tentang sistem aksi atau sistem tindakan (action system) dan 

sistem sosial merupakan titik tolak bagi kajian yang dilakukan selanjutnya 

mengenai teori sistem, teori pertukaran sosial, teori kekuasaan, dan tatanan 

konflik, dan juga bersama Neil Smelser, diperluas pada bidang sosiologi 

ekonomi, sosiologi institusi, dan lain-lainnya, sehingga Parsons dipandang 

sebagai seorang pembaru kreatif terhadap tradisi sosiologi klasik.
23

 Lebih 

dari itu, alasan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Parsons, karena 

kontribusinya bagi pengembangan teori sosialnya: pengembangan teori dan 

analisis sosial, sistem sosial, integrasi sosial dan sistem aksi dalam sistem 

sosial, yang diterapkan melalui empat skema aksi, popular disebut dengan 

“AGIL”: adaptation (A), goal attainment (G), integration (I), dan latency (L).   

a. Biografi Intelektual dan Pemikiran Talcott Parsons  

Talcott Parsons, lahir pada tanggal 13 Desember 1902, di Colorado 

Springs, Colorado, AS, dan meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1979, di 

Munich, Jerman Barat. Ia adalah seorang sosiolog dan cendekiawan Amerika 

terkemuka.  

Selama sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun setelah Perang Dunia 

Kedua (PD II), Talcott Parsons merupakan tokoh teoretis utama dalam ilmu 

sosiologi berbahasa Inggris, jika tidak disebut dalam sosiologi dunia. Ia 

merupakan seorang berkebangsaaan Amerika yang berkerja sepanjang 
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hidupnya di AS, terlepas dari masa singkatnya studi Pascasarjana di Eropa. 

Teori tindakan sosialnya telah memengaruhi basis intelektual beberapa 

disiplin sosiologi modern. Karya ilmiahnya berkaitan dengan sistem teoretis 

umum untuk analisis masyarakat dibandingkan dengan studi empiris yang 

lebih sempit. Dia telah berjasa dalam disiplin ilmu sosiologi, karena telah 

memperkenalkan karya Max Weber (1864-1920) dan Vilfredo Pareto (1848-

1923) kepada sosiologi Amerika. 

Mengenai riwayat pendidikan formalnya, Parsons setelah menerima 

gelar B.A. dari Amherst College pada tahun 1924, ia belajar di London 

School of Economics dan di University of Heidelberg, hingga meraih gelar 

doktor pada tahun 1927. Sekitar dua puluh kemudian meraih gelar professor 

dalam bidang sosiologi, tahun 1944.
24

   

Kemudian dalam karir akademiknya, ia bergabung dengan fakultas 

Universitas Harvard sebagai pengajar di bidang ekonomi dan mulai mengajar 

sosiologi pada tahun 1931. Pada tahun 1946, ia diangkat menempatai jabatan 

sebagai ketua departemen hubungan sosial hingga tahun 1956. Ia tetap di 

Harvard sampai pensiun pada tahun 1973. Parsons juga menjabat sebagai 

presiden American Sociological Society pada tahun 1949.
25

 

Berbagai ide dan pemikrian Parons dikembangkan selama kurang lebih 

empat puluh tahun. Dalam masa itu lahir banyak karya utama Parsons, di 

antaranya: The Structure of Social Action, merupakan buku pertama Parsons 

(terbit 1931), The Social System (1951),
26

 Towards a General Theory of Action: 

Theoretical Foundations for Social Sicences (ditulis bersama Edward Shils, 

1951, dan diterbitkan ulang Transaction Publisher, dengan editor Neil J. 

Smelser, pada 2001, The Early Essays in Sociological Theory (1949, edisi revisi 

1954, dan 1991),
27

 dan Structure and Process in Modern Societies (1960).
28

  

Dengan penerbitan buku pertamanya tentang struktur tindakan sosial, 

pada tahun 1937, meneguhkan Parsons sebagai seorang ahli teori sosial yang 

paling penting di Amerika. Meskipun demikian, esai Parsons dari dekade 

sebelum tahun 1937, hampir tidak dikenal oleh para ahli teori dan sejarawan 

sosiologi.
29
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Parsons menyatukan psikologi klinis dan antropologi sosial dengan 

sosiologi, sebuah perpaduan yang masih beroperasi dalam ilmu-ilmu sosial. 

Secara umum, karya-karya Parsons dipandang sebagai aliran pemikiran sosial 

secara keseluruhan. Dalam buku besar pertamanya, The Structure of Social 

Action, Parsons menarik elemen dari karya beberapa sarjana Eropa, antara 

lain Maximilian Weber (1864-1920), Vilfredo Pareto (1848-1923), Alfred 

Marshall (1842-1924), dan Émile Durkheim (1858-1917), untuk 

mengembangkan teori sistematis umum tentang tindakan sosial berdasarkan 

prinsip voluntaristik, yaitu, pilihan antara nilai dan tindakan alternatif harus 

setidaknya sebagian bebas.  

Parsons mendefinisikan lokus teori sosiologi sebagai tidak berada 

dalam bidang internal kepribadian, sebagaimana yang didalilkan Sigmund 

Freud (1856-1939) tokoh psikoanalisis, dan Weber, tetapi dalam bidang 

eksternal dari struktur kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat. 

Parsons, dalam tulisannya “Sistem Sosial” (1951), mengalihkan analisisnya 

kepada sistem berskala besar dan masalah tatanan sosial, integrasi, dan 

keseimbangan (equiblirum). Ia menganjurkan analisis dengan menggunakan 

struktural-fungsional (Fungsionalisme Struktural), yaitu studi tentang cara 

unit-unit dalam masyarakat yang saling terkait dan berhubungan dalam 

membentuk struktur sistem sosial, hingga berkontribusi pada pengembangan 

dan pemeliharaan sistem tersebut.
30

 

b. Fungsionalisme Struktural 
Teori sosiologinya,  yang sering disebut Fungsionalisme Struktural atau 

Fungsionalisme Normatif, umumnya dilihat sebagai produk masyarakat 

Amerika modern yang makmur, di mana konflik sosial struktural sebagian 

besar telah dihilangkan atau bersifat sementara, dan di mana tampaknya ada 

kohesi sosial umum dan kepatuhan bersama terhadap nilai-nilai demokrasi. 

Teori Parsonian mendapat kecaman yang meningkat karena tanda-tanda 

bubarnya konsensus pascaperang itu sendiri, terutama di bawah dampak 

Perang Vietnam. 

Sejak awal, Parsons berangkat untuk memberikan teori sosiologi yang 

terintegrasi dan total, menyatukan ke dalam satu kesatuan beragam wawasan 

pada pendiri utama sosiologi. Secara khusus, ia melibatkan upaya untuk 

mengintegrasikan “individualism” Weber dan “holism” Durkheim. 

Fokusnya adalah pada ide, nilai, norma, dan integrasi tindakan individu yang 

berorientasi pada norma dan nilai ke dalam sistem sosial yang menyeluruh. 

Bagi Parsons, tugas utama teori Fungsionalsime Struktural yang 

dibangunnya adalah mengembangkan seperangkat konsep abstrak dan 

generalisasi yang menggambarkan sistem sosial. Kriteria utama yang 
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dengannya dapat digunakan untuk menilai seperangkat konsep seperti itu 

adalah koherensi rasional konsep tersebut, dan konsep itu kemudian dapat 

digunakan untuk menurunkan proposisi tentang dunia.
31

  

Dalam buku pertamanya, The Structure of Social Action, ia berargumen 

bahwa para ahli teori sosiologi klasik bergerak menuju teori tindakan 

voluntaristik, memahami manusia sebagai pembuat pilihan antara sarana dan 

tujuan, secara fisik dan sosial, terhadap lingkungan yang membatasi pilihan. 

Aspek sentral dari lingkungan sosial adalah norma dan nilai yang dengannya 

kita membuat pilihan. Dalam konteks ini, para aktor bertujuan pada kepuasan 

maksimum, dan perilaku serta hubungan yang mencapai tujuan ini menjadi 

dilembagakan ke dalam sistem peran status. Ini adalah sistem sosial dan 

mengandaikan tiga sistem lain: sistem kepribadian (aktor itu sendiri); sistem 

budaya (atau nilai-nilai yang lebih luas yang memberi koherensi pada norma-

norma yang melekat pada peran status); dan lingkungan fisik di mana 

masyarakat harus menyesuaikan diri. 

Gagasan Parsons dalam Fungsionalisme Strukturalnya, sebagaimana 

dikemukakan Abdul Aziz, adalah menempatkan masyarakat sebagai sistem 

teratur dan stabil hingga muncul perubahan.
32

 Parsons kemudian membangun 

model sistem dan subsistem yang rumit, agar dapat bertahan dengan baik, 

maka setiap sistem itu harus memenuhi empat “prasyarat fungsional”, empat 

persyaratan dasar yang harus dipenuhi agar sistem bisa bekerja dan berjalan 

dengan baik. Keempat “prasyarat fungsional” itu adalah (1) Adaptation 

(Adaptasi), dengan lingkungan fisik; (2) Goal Attainment (Pencapaian 

tujuan), dengan sarana mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan dan 

memperoleh kepuasan; Integration (integrasi), bentuk koordinasi internal dan 

cara menghadapi perbedaan); dan Latention (latensi) atau pemeliharaan pola, 

yakni sarana untuk mencapai stabilitas komparatif. Oleh karena itu, setiap 

sistem mengembangkan empat subsistem spesialis dalam proses memenuhi 

persyaratan ini. Ini adalah salah satu perangkat taksonomi Parsons yang 

paling terkenal, disebut skema AGIL. 

Skema ini kemudian berkembang menjadi pandangan evolusioner 

tentang sejarah yang bergerak, dari yang sederhana kepada yang kompleks, 

masyarakat berkembang sebagai amuba, melalui proses pemisahan dan 

kemudian reintegrasi. Sistem dan subsistem diatur ke dalam hierarki 

sibernetik, sistem yang memiliki tingkat informasi tinggi (seperti sistem 

budaya, termasuk norma dan nilai), sistem pengontrol yang memiliki tingkat 

energi tinggi (seperti sistem biologis manusia). 

Empat sistem yang disebutkan di atas (budaya, sosial, kepribadian, dan 

biologis), membentuk apa yang disebut Parsons sebagai sistem tindakan 
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umum. Setiap sistem sesuai dengan prasyarat fungsional. Demikian pula, 

sistem sosial itu sendiri memiliki empat subsistem, yaitu (dalam urutan 

hierarkis) sistem sosialisasi (pemeliharaan pola); komunitas masyarakat atau 

lembaga kontrol sosial (integrasi); sistem politik (pencapaian tujuan); dan 

sistem ekonomi (adaptasi). Masing-masing dapat, dengan sendirinya, dilihat 

dari segi subsistem lebih lanjut, yang lebih terspesialisasi. 

Teori Fungsionalisme Struktural Parsons dapat dipahami sebagai 

Skema Klasifikasi yang luas, memungkinkan kita untuk mengkategorikan 

setiap tingkat kehidupan sosial, pada setiap tingkat analisis. Tingkat 

abstraksinya tidak mengherankan, mengenai macetnya pendekatan sebagai 

teori besar yang dibangun Wright Mills, meskipun bahasa dan gayanya tidak 

lebih kompleks daripada yang digunakan dalam banyak pendekatan teoretis 

yang lebih baru. Penjelasan yang ditawarkannya bersifat fungsionalis dan 

banyak kritik yang ditujukan pada karya Parsons, sebagai kritik terhadap 

penjelasan fungsionalis. Hal ini juga dikritik, karena abstraksi dan kurangnya 

hubungan dengan penelitian empiris; untuk determinisme sosialnya 

(meskipun ini merupakan teori tindakan sosial, pada akhirnya sistem 

menentukan aktivitas setiap aktor); untuk konservatisme implisitnya; dan 

ketidakmampuannya untuk memperhitungkan tindakan yang berorientasi 

pada materi daripada kepentingan normatif. 

Teori Parsonian tampaknya menghilang pada 1970-an, dengan 

meningkatnya minat pada berbagai teori lain, tetapi dalam beberapa tahun 

terakhir telah terjadi pembaruan minat. Pendekatan ini umumnya 

menggunakan nama neo-fungsionalisme atau, teradng disebut juga teori 

sistem. Akan tetapi, neo-fungsional Amerika dan fungsionalisme Jerman 

lebih terbuka daripada aslinya. Dalam konteks ini, penting pula diperhatikan 

tentang teori tindakan; konsensus; keseimbangan; universal evolusioner; 

tatanan normatif; kelas sekolah; peran sakit; integrasi sistem dan integrasi 

sosial; diferensiasi struktural. 

Fungsionalisme Strukturalnya itu dapat digunakan untuk menganalisis 

tindakan, hubungan sosial, dan keseluruhan sistem menurut variabel pola --

atau pilihan di antara pasangan alternatif. Misalnya, dalam hubungan apa pun 

kita dapat memperlakukan objeknya sebagai sesuatu yang unik, atau sebagai 

contoh kelas umum (merupakan dilema antara partikularisme dan 

universalisme); dapat menarik atau mengabaikan komitmen emosional 

(afektivitas versus netralitas afektif); mungkin menghargai sesuatu atau 

seseorang untuk kepentingan mereka sendiri, atau untuk sesuatu yang dapat 

dilakukan (kualitas versus kinerja); dan mungkin berhubungan dengan semua 

aspek objek atau hanya satu (difusi versus spesifisitas). Institusi cenderung 

mengelompok di sekitar kutub yang berlawanan: dalam keluarga, misalnya, 

hubungan bersifat partikularistik, afektif, berorientasi pada kualitas, dan 
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menyebar; di pabrik mereka biasanya universalistik, netral secara afektif, 

berorientasi pada kinerja, dan spesif 

Fungsionalisme Struktural, dalam sosiologi dan ilmu-ilmu sosial 

lainnya adalah suatu aliran pemikiran yang masing-masing lembaga, 

hubungan, peran, dan berbagai norma secara bersama-sama membentuk 

masyarakat untuk mencapai tujuan demi kelangsungan hidupnya secara total. 

Dalam Fungsionalisme Struktural, suatu perubahan sosial dipandang sebagai 

responsi yang bersifat adaptif terhadap beberapa ketegangan dalam sistem 

sosial. Ketika beberapa bagian dari sistem sosial yang terintegrasi berubah, 

maka ketegangan antara bagian yang satu dengan bagian lainnya dari sistem 

yang dibuat, akan diselesaikan dengan perubahan adaptif dari bagian yang 

lainnya.
33

  

Fungsionalisme Struktural ini merupakan teori yang turut menopang 

dan mengembangkan paradigma fakta sosial yang dibangun Durkheim.
34

 

Konsep umum dalam Fungsionalisme Struktural Parsons ada dua: sistem dan 

fungsi. Menurut Margaret Poloma, perkembangan Fungsionalisme Parsons 

sangat dipengaruhi oleh pemikiran Durkheim tentang fungsional dan 

organisme, masyarakat merupakan analogi dari suatu organisme yang hidup 

dan saling berinteraksi. Mengenai konsep sistem Parsons dipengaruhi oleh 

pemikiran sistem keseimbangan seorang sosiolog enginer bernama Vilfredo 

Pareto.
35

 Dalam konteks inilah, implementasi teori Parsons mengenai sistem 

berlandaskan pada dua jalinan, yaitu jalinan saling ketergantungan di antara 

bagian, komponen dan berbagai proses yang mencakup berbagai keteraturan 

yang dapat dilihat, dan jalinan kesaling bergantungan di antara komponen-

komponen dan lingkungan-lingkungan yang mengitarinya.
36

  

Teori Fungsionalisme Struktural Parsons dengan gagasan utamanya, 

sebagaimana dikemukakan Abdul Aziz, adalah memandang masyarakat 

sebagai sebuah sistem yang teratur dan stabil hingga muncul perubahan.
37

 

Ketika keteraturan dan kestabilan tejadai, masyarakat menghasilkan lebih 

banyak lagi perubahan, sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap situasi 

yang baru, dalam membangun kembali equilibrium (keseimbangan). 

Masyarakat disebut berada dalam keadaan keseimbangan, ketika dalam 

masyarakat itu tidak ditemukan konflik. Kondisi keseimbangan yang 
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sempurna itu muncul ketika tiap-tiap orang dalam masyarakat mengetahui 

harapan-harapan darinya dalam perannya sendiri di tengah-tengah 

masyarakat, di mana harapan-harapan tersebut dapat dicapai. Memang 

meskipun kondisi kesimbangan yang sempurna itu tidak pernah terjadi dalam 

kenyataan, tetapi diasumsikan sebagai kondisi yang senantiasa diperjuangkan 

oleh masyarakat yang bersangkutan.
38

    

Dengan demikian, masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang 

terintegrasi secara fungsional dalam bentuk equiblirum atau keseimbangan 

(tawâzun). Sistem sosial bergerak ke arah keseimbangan dan stabilitas dan 

sistem yang hidup adalah sistem terbuka yang saling kontak dan timbal balik 

dengan lingkungannya, dan mempertahankan kelangsungan pola organisasi 

dan fungsi-fungsinya, di antaranya melalui peran dan status aktor (fiduciary), 

yakni kelembagaan, seperti sekolah atau keluarga, hingga dilanjutkan dengan 

pemeliharaan nilai dan menuju pada internalisasi budaya.
39

 Konsep fungsi 

Parsons juga melibatkan struktur dalam seperangkat interaksi di antara 

kesatuan entitas, dan proses kehidupan dalam suatu aktivitas kesatuan di 

dalamnya menjadi supporting bagi bertahannya struktur.
40

 

Asal usul pendekatan Fungsionalisme Struktural ini pada dasarnya 

merupakan perspektif yang “mengqiyaskan” suatu masyarakat dengan suatu 

organisme biologis. Perspektif demikian tidak lepas dari pengaruh pandangan 

Herbert Spencer dan Auguste Comte, bahwa ada kesaling tergantungan di 

antara satu organ tubuh, laksana sebuah perusahaan.
41

  

Masyarakat dipandang sebagai sistem dari bagian-bagian yang saling 

berinteraksi, sehingga menjadi suatu interaksi saling-ketergantungan dan 

saling-mempengaruhi. Interaki semacam ini merupakan bentuk interaksi 

timbal-balik. Pada dasarnya sistem sosial selalu berupaya untuk mencapai 

keseimbangan dinamis, sungguhpun integrasi sosial tidak pernah bisa dicapai 

dengan maksimal. Sistem sosial masih dalam perjalanan menuju integrasi, 

meskipun di dalamnya terjadi ketegangan, disfungsi dan penyalahgunaan. 

Perubahan sistem sosial terjadi secara gradual (tadrijiyyan), melalui adaptasi 

dan dengan tanpa revolusi (perubahan cepat dan drastis). Di sinilah 

kesepakatan di antara anggota masyarakat menjadi faktor terpenting bagi 

integrasi suatu sistem sosial.  

Mengenai perubahan sosial, dalam pandangan Parsons, bukanlah 

semata-mata merupakan bentuk disequilibrium, atau merupakan sesuatu yang 
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memungkinkan terjadinya equilibrium, melainkan juag merupakan proses 

yang secara menentukan dapat mengubah keadaan equilibrium itu sendiri. 

Dalam model Parsons, gagasan mengenai perubahan suatu sistem dilandasi 

dengan pemikiran mengenai “differensiasi” (differrentiation), yaitu suatu 

proses tumbuhnya berbagai fungsi baru yang memerlukan tumbuhnya unit-

unit tersendiri yang baru pula. Dalam konteks ini, seluruh unit 

mengkhususkan dirinya pada fungsi-fungsi tertentu, yang merupakan saling 

keterkaitan antara satu dengan lainnya. Jadi, differensiasi menghendaki 

adanya reintegrasi, yang dicapai melalui suatu sistem norma yang mengatur 

hubungan semacam itu, hal ini dilakukan melalui “jembatan kelembagaan, 

seperti sekolah kejuruan, untuk menjembatani “keluarga” dengan “pabrik”, 

atau melalui mekanisme untuk meredam konflik, seperti pengadilan.
42

  

Teori Fungsionalisme Struktural Parsons ini berangkat dari kelemahan 

yang ada di dalam teori Fungsionalisme Struktural versi Durkheim.
43

 Teori 

Parsons itu dilandaskan pada tindakan sosial setiap manusia dalam menjalani 

kehidupan dalam masyarakat. Menurut Parsons, sebagaimana dikemukakan 

Roscoe C. Jr. Hinkle dan Gisela J. Hinkle, tindakan individu dalam 

masyarakat dibimbing oleh suatu kombinasi dari tiga moda kerangka 

referensi motivasi (motivational frame of reference). Ketiga kerangka 

referensi motivasi itu, pertama, moda kognitif, merujuk kepada suatu 

kepentingan yang memastikan berbagai aspek situasi yang dihadapi. Kedua, 

moda katektik (cathetic mode), melibatkan suatu kepentingan untuk 

memaksimalkan penghargaan. Dan ketiga, moda evolutif, merujuk kepada 

suatu kepentingan mengenai pilihan yang diharapkan dan mungkin terjadi.
44

  

Dengan kata lain, tindakan seorang individu dalam interaksi sosial yang 

bersifat timbal-balik semacam itu, diarahkan kepada harapan-harapan orang 

lain (kepada dirinya), dan pilihannya sendiri terhadap alternatif-alternatif 

akan mempengaruhi terhadap keputusan untuk diperbuat oleh orang lain itu 

(kepada dirinya). Dalam hal ini, seperangkat standar moral yang dijadikan 

referensi bersama diperlukan guna terciptanya interaksi yang stabil, sehingga 

setiap orang mengetahui harapannya dari orang lawan/pasangan interaksinya 

dalam suatu situasi tertentu. Apabila interaksi sosial timbal-balik yang stabil, 

teratur dan terarah itu ditujukan kepada masing-masing pihak dan dilakukan 

dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama (goal attainment), maka 

interaksi tersebut membangun sebuah sistem yang terorganisir, disebut sistem 
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sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dunia sosial sejatinya self regulating atau 

bersifat mengatur dirinya sendiri.
45

 

Pendekatan Fungsional Struktural pada awalnya muncul dari paradigma 

yang menganalogikan masyarakat dengan sebuah organisme biologis. Dalam 

masyarakat tersdapat struktur sosial yang merupakan bentuk jaringan 

interaksi sosial, yang dapat dibedakan di antara posisi-posisi sosial di antara 

berbagai individu dalam masyarakat yang bersangkutan.
46

 

Parsons memandang bahwa sistem sosial sebagai konstituen dari sistem 

tindakan yang lebih umum, konstituen utama lainnya adalah sistem budaya, 

sistem kepribadian, dan organisme perilaku. Keempat konstituen itu 

didefinisikan secara relatif abstrak mengenai perilaku konkret dari interaksi 

sosial. Parsons memperlakukan tiga subsistem tindakan selain sistem sosial 

sebagai konstituen dari lingkungannya. Penggunaan ini tampak asing, 

terutama untuk kasus kepribadian individu. Hal ini dibenarkan sepenuhnya di 

tempat lain, tetapi untuk memahami apa yang mengikutinya, penting untuk 

diingat bahwa baik sistem sosial maupun kepribadian di sini tidak dipahami 

sebagai entitas konkret.
47

 

Perbedaan di antara empat subsistem tindakan adalah fungsional. 

Keempat susbsistem itu digambarkan dalam empat fungsi utama yang 

dihubungkan kepada semua sistem tindakan, dikenal sebagai LIGA, yaitu 

pola pemeliharaan (Latency), integrasi (Integration), pencapaian tujuan (Goal 

Attainment), dan adaptasi (Adaptation). Pola tersebut dalam dunia akademik  

di Indonesia justeru dikenal sebagai skema AGIL (Adaptation, Goal 

Attainment, Integration, dan Latency).
48

 

Masalah integratif utama sistem tindakan adalah koordinasi di antara 

unit-unit penyusunnya, dalam contoh pertama pada seorang individu, 

meskipun untuk tujuan tertentu kolektivitas manusia dapat diperlakukan 

sebagai aktor. Oleh karena itu, hal itu dikaitkan dengan keunggulan fungsi 

integratif dengan sistem sosial. 
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Keunggulan pemeliharaan pola dan perubahan pola kreatif dikaitkan 

dengan sistem budaya. Sementara sistem sosial diatur dengan referensi utama 

pada artikulasi hubungan sosial, sistem budaya diatur di sekitar karakteristik 

kompleks makna simbolis, --kode-kode yang terstruktur, kelompok simbol 

tertentu yang mereka gunakan, dan kondisi pemanfaatan, pemeliharaan, dan 

perubahannya sebagai bagian dari sistem tindakan. 

Kemudian keunggulan pencapaian tujuan dikaitkan dengan 

kepribadian individu. Sistem kepribadian adalah agen utama dari proses 

tindakan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip dan persyaratan 

budaya. Tujuan utama tindakan dalam tingkat penghargaan dalam arti 

motivasi adalah optimalisasi kepuasan atau kepuasan pribadi.
49

  

Organisme perilaku dipahami sebagai subsistem adaptif, tempat 

fasilitas utama manusia yang mendasari sistem yang lainnya. Hal ini 

mewujudkan seperangkat kondisi, bisa adaptasinya suatu aksi dan terdiri dari 

mekanisme utama yang terkait dengan lingkungan fisik, terutama melalui 

input dan proses informasi dalam sistem saraf pusat dan aktivitas motorik 

dalam mengatasi urgensi lingkungan fisik.  

Menurut Parsons, ada dua sistem realitas yang secara umum merupakan 

lingkungan untuk melakukan tindakan (to action), dan bukan merupakan 

unsur tindakan dalam pengertian analitis. Pertama, lingkungan fisik yang 

mencakup tidak hanya fenomena yang dapat dipahami dalam istilah fisika 

dan kimia, melainkan juga dunia organisme yang hidup, sepanjang mereka 

tidak terintegrasi ke dalam sistem aksi. Kedua, sesuatu yang dibayangkan 

tidak tergantung pada lingkungan fisik serta sistem tindakan seperti itu, yakni 

apa yang disebut sebagai “realitas tertinggi”, dalam pengertian dalam tradisi 

filsafat. Ini menyangkut apa yang disebut oleh Weber sebagai “masalah 

makna” untuk tindakan manusia dan dimediasi ke dalam tindakan terutama 

oleh penataan sistem budaya dari orientasi yang bermakna yang mencakup 

“jawaban” kognitif, tetapi tidak habis oleh jawaban kognitif tersebut.  

Dalam menganalisis keterkaitan antara empat subsistem tindakan, dan 

antara sistem ini dan lingkungan tindakan, penting mengingat fenomena 

interpenetrasi. Mungkin kasus interpenetrasi yang paling terkenal adalah 

internalisasi objek sosial dan norma budaya ke dalam kepribadian individu. 

Isi pengalaman yang dipelajari, diorganisir dan disimpan dalam alat memori 

organisme merupakan contoh lain, seperti pelembagaan komponen normatif 

sistem budaya sebagai struktur konstitutif sistem sosial.  

Menurut Parsons, batas antara setiap pasangan sistem aksi melibatkan 

“zona” komponen atau pola terstruktur yang harus diperlakukan secara 

teoritis sebagai umum untuk kedua sistem, tidak hanya dialokasikan untuk 

satu sistem atau yang lain semata. Misalnya, norma-norma perilaku yang 
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diturunkan dari pengalaman sosial, yang baik oleh Freud (dalam konsep 

Superego) maupun Durkheim (dalam konsep representasi kolektif) 

diperlakukan sebagai bagian dari kepribadian individu, tidaklah harus 

diperlakukan sebagai bagian dari kepribadian individu, atauapun menjadi 

bagian itu sendiri ataupun bagian dari sistem sosial. 

Berdasarkan zona interpenetrasi, proses pertukaran antar sistem dapat 

terjadi. Hal ini terutama berlaku pada tingkat makna simbolis dan motivasi 

yang umum. Untuk “berkomunikasi secara simbolis, individu harus memiliki 

kode umum yang terorganisir secara budaya, seperti bahasa, yang juga 

diintegrasikan ke dalam sistem interaksi sosial mereka”. Untuk membuat 

informasi yang disimpan dalam sistem saraf pusat yang dapat digunakan 

untuk kepribadian, maka perilaku organisme harus memiliki mekanisme 

mobilisasi dan pengambilan yang, melalui interpenetrasi itu, 

mempertahankan motif yang terorganisir pada tingkat kepribadian. 

Jadi, Parsons memandang bahwa sistem sosial menjadi “terbuka”, 

terlibat dalam pertukaran input dan output yang berlangsung terus-menerus 

dengan lingkungan mereka. Selain itu, ia pun juga memandang sistem sosial 

itu secara internal dibedakan menjadi berbagai urutan subkomponen yang 

juga secara berkesinambungan terlibat pada proses saling timbal-balik. 

Berdsarkan pemikiran itu, sistem sosial merupakan sistem yang 

dibentuk oleh keadaan dan proses interaksi sosial di antara unit-unit yang 

bertindak. Jika sifat-sifat interaksi dapat diturunkan dari sifat-sifat yang 

terdapat pada unit-unit yang bertindak, maka sistem sosial itu akan menjadi 

epifenomenal, seperti yang ditentang oleh teori sosial “individualistis”. 

Dalam konteks ini, Parsons berbeda dengan teori sosial “individualistis”, hal 

itu terutama berasal dari pernyataan Durkheim bahwa masyarakat --dan 

sistem sosial lainnya, sebagai “realitas sui generis”. 

Struktur sistem sosial dapat dianalisis dalam empat jenis komponen 

variabel independen, yaitu (1) nilai; (2) norma; (3) kolektivitas; dan (4) 

peran. Nilai diutamakan dalam fungsi pemeliharaan pola sistem sosial, 

karena nilai merupakan konsepsi tentang jenis sistem sosial yang diinginkan 

yang mengatur pembuatan komitmen oleh unit sosial.
50

 Adapun norma, yang 

berfungsi terutama untuk mengintegrasikan sistem sosial, khusus untuk 

fungsi sosial tertentu dan jenis situasi sosial, tidak hanya mencakup 

komponen nilai yang ditentukan pada tingkat yang sesuai dalam struktur 

sistem sosial, melainkan juga mode mencakup orientasi khusus untuk 

bertindak di bawah kondisi fungsional dan situasional dari kolektivitas dan 

peran tertentu. Kemudian yang dimaksud kolektivitas adalah jenis komponen 

struktural yang memiliki keunggulan pencapaian tujuan.  
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Parsons mengatakan bahwa kolektivitas hanya dapat dicapai dengan 

terpenuhinya dua kriteria. Pertama, harus ada status keanggotaan yang pasti, 

sehingga dapat ditarik suatu perbedaan yang berguna antara anggota dan 

bukan anggota secara umum. Kriteria itu harus dipenuhi oleh kasus-kasus 

yang bervariasi dari keluarga inti hingga komunitas politik. Kedua, harus ada 

pembedaan di antara anggota dalam kaitannya dengan status dan fungsinya 

dalam kolektivitas, sehingga beberapa kategori anggota diharapkan dapat 

melakukan hal-hal tertentu yang tidak diharapkan oleh anggota lainnya.  

Adapun peran, jenis komponen struktural yang memiliki keunggulan 

dalam fungsi adaptif, didefinisikan sebagai kelas individu yang, melalui 

harapan timbal balik terlibat dalam kolektivitas tertentu. Oleh karena itu, 

peran terdiri dari zona interpenetrasi utama di antara sistem sosial dan 

kepribadian individu. Meskipun demikian, peran tidak pernah istimewa bagi 

individu tertentu. Misalnya, seorang ayah khusus untuk anak-anaknya dalam 

peran kebapaannya, tetapi dia juga seorang ayah dalam hal struktur peran 

masyarakatnya. Pada saat yang sama, ia juga berpartisipasi dalam berbagai 

konteks interaksi lainnya, misalnya dalam mengisi peran pekerjaan.
51

 

Terdapat Variabel Pola dalam pemikiran Parsons. Variabel pola itu 

meliputi beberapa pola berikut. Afektif vs netralitas afektif. Pola afektif ketika 

sistem tindakan terorganisir menekankan gratifikasi, yaitu ketika seorang 

aktor mencoba untuk menghindari rasa sakit dan memaksimalkan 

kesenangan; pola tersebut secara afektif bebas ketika memaksakan disiplin 

dan penolakan atau penangguhan beberapa gratifikasi demi kepentingan lain. 

Orientasi diri vs orientasi kolektivitas. Dikotomi ini tergantung pada 

norma-norma sosial atau harapan bersama yang didefinisikan sebagai 

pengejaran kepentingan pribadi aktor secara sah atau mewajibkannya untuk 

bertindak demi kepentingan kelompok. Partikularisme vs universalisme. 

Yang pertama mengacu pada standar yang ditentukan oleh hubungan khusus 

seorang aktor dengan hubungan tertentu dengan objek tertentu; yang terakhir 

mengacu pada standar nilai yang sangat umum.  

Kualitas vs kinerja. Pilihan antara modalitas objek sosial. Ini adalah 

dilema perlakuan utama yang sesuai dengan suatu objek atas dasar kualitas 

bawaan atau apa yang dilakukan dan kualitas kinerjanya. Yang pertama 

melibatkan pada mendefinisikan orang berdasarkan atribut tertentu, seperti 

usia, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan dll.; yang kedua itu 

mendefinisikan orang berdasarkan kemampuan mereka. Difusi vs spesifisitas. 

Ini adalah dilema untuk mendefinisikan hubungan yang ditanggung oleh 

objek ke aktor sebagai cakupan yang luas tanpa batas, keterlibatan yang 

sangat luas secara moral, dan signifikan dalam situasi pluralistik atau secara 

khusus terbatas dalam ruang lingkup dan keterlibatan. 
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c. Empat Komponen Imperatif Fungsional 

Parsons memandang bahwa sistem sosial sebagai konstituen dari sistem 

tindakan yang lebih umum, konstituen utama lainnya adalah sistem budaya, 

sistem kepribadian, dan organisme perilaku. Jadi, ada empat komponen 

imperatif fungsional menurut Parsons, yaitu (1) sistem tindakan; (2) sistem 

sosial; (3) sistem kultural; dan (4) sistem keperibadian.
 52

  

Keempat konstituen itu didefinisikan secara relatif abstrak mengenai 

perilaku konkret dari interaksi sosial. Parsons memperlakukan tiga subsistem 

tindakan selain sistem sosial sebagai konstituen dari lingkungannya. 

Penggunaan ini tampak asing, terutama untuk kasus kepribadian individu. 

Hal ini dibenarkan sepenuhnya di tempat lain, tetapi untuk memahami apa 

yang mengikutinya, penting untuk diingat bahwa baik sistem sosial maupun 

kepribadian di sini tidak dipahami sebagai entitas konkret. Perbedaan di 

antara empat subsistem tindakan adalah fungsional. Keempat susbsistem itu 

dirumuskan dalam empat fungsi utama yang dihubungkan kepada semua 

sistem tindakan, dikenal sebagai AGIL, ada juga yang menyebut LIGA, 

sebagaimana telah dikemukakan pada bagian di atas. Keempat komponen 

imperatif fungsional tersebut penting dikemukakan dalam bagian berikut. 

1) Sistem Tindakan  

Parsons dalam buku “Struktur Tindakan Sosial”, mengembangkan teori 

tindakan yang sesuai dalam struktur dan metode dengan filosofi kritis Kant. 

Inti dari teori tindakan Parsons adalah penegasan bahwa setiap tindakan harus 

dipahami sebagai produk interaksi kekuatan yang dinamis dan 

mengendalikan. Proposisi dasar ini dielaborasi menjadi sebuah teori melalui 

konstruksi “ruang aksi” empat dimensi, yang dapat dibedakan lebih lanjut 

menjadi subsistem yang memiliki berbagai tingkat keteraturan.  

Efek diferensial dari gaya dinamis dan pengaturan pada setiap tindakan 

tertentu ditentukan oleh lokasinya dalam ruang aksi dan oleh jenis hubungan 

yang diperoleh antara subsistem dari ruang aksi tersebut. Terdapat 

interpenetrasi dalam hubungan antara subsistem tersebut yang 

memungkinkan mereka secara bersamaan memperluas area efektivitasnya.  

Seluruh perkembangan teori tindakan Parsons merupakan 

penyempurnaan progresif dari perangkat teoretis yang tersedia untuk analisis 

proses interpenetrasi tersebut. Hal ini tampak dalam berbagai tahap 

perkembangan teoretis Parsons, dari peletakan inti teoretisnya dalam buku 

“Struktur Tindakan Sosial”, kemudian “Sistem Sosial”, hingga “Teori 

Tindakan dan Kondisi Manusia (1978). 

Teori tindakan sosial (social action) Parson didasarkan pada konsepnya 

tentang masyarakat. Parsons dikenal di bidang sosiologi terutama karena 

teorinya tentang tindakan sosial. Aksi atau tindakan dimaknai sebagai suatu 

                                                           
52

Talcott Parsons, The System of Modern Societies, hal. 4-8.  



61 

proses dalam sistem aktor-situasi yang memiliki makna motivasional bagi 

aktor individu atau dalam kasus kolektif, komponen individunya. 

Atas dasar definisi ini dapat dikatakan bahwa proses-proses tindakan 

terkait dan dipengaruhi oleh pencapaian kepuasan atau penghindaran 

perampasan dari aktor korelatif, apa pun itu, mungkin dilihat secara konkret 

dari struktur pribadi yang relatif. Semua tindakan sosial berangkat dari 

mekanisme yang merupakan sumber utamanya. Ini tidak berarti bahwa 

tindakan ini hanya terkait dengan organisme. Mereka juga terhubung dengan 

hubungan aktor dengan situasi sosial dan budaya orang lain. 

Tindakan sosial dipandu oleh tiga sistem yang dapat disebut sebagai 

tiga aspek sistem tindakan sosial, yaitu aspek/sistem sosial, aspek/sistem 

budaya, dan aspek/sistem kepribadian, Ketiga aspek dalam sistem tindakan 

sosial tersebut bertanggung jawab atas kebutuhan pemenuhan yang hendak 

dicapai manusia, sehingga melakukan tindakan tertentu, meskipun begitu, ia 

tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Situasi-situasi ini memiliki 

makna yang pasti dan dibedakan oleh berbagai simbol dan gejala. Berbagai 

elemen situasi itu memiliki beberapa makna bagi ego sebagai tanda atau 

simbol yang relevan dengan pengorganisasian sistem harapannya. 

Menurut Parsons, terdapat enam lingkungan sistem tindakan yang 

mendorong manusia untuk bertindak. Keenam lingkungan sistem tindakan 

tersebut, yaitu realitas hakiki, sistem kultural, sistem sosial, sistem 

kepribadian, organisme behaviorial, dan lingkungan fisik-organik. Dalam 

lingkungan sistem aksi, sistem diintegrasikan ke dalam dua aspek. Aspek 

pertama, adanya pemenuhan syarat dan energi yang dibutukan oleh level atas 

(lebih tinggi), yang harus disediakan oleh tiap-tiap level dibawahnya. Kedua, 

adanya kontrol dari level yang lebih tinggi terhadap level yang di bawahnya. 

Dalam lingkungan sistem tindakan, lingkungan fisik dan organik, dipandang 

sebagai level atau tingkatan yang paling rendah. Lingkungan organik itu 

meliputi unsur-unsur bagi tubuh manusia, anatomi, dan fisiologi yang bersifat 

non-simbolis. Dalam lingkungan sistem tindakan, realitas yang hakiki 

dipandang sebagai level yang paling tinggi.  

Sistem tindakan versi Parsons ini dapat dicontohkan: implementasi 

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dalam mendorong segenap 

warganya (WNI) untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh 

hati terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip lubur yang terkandung di 

dalamnya. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur ini antara lain, menghargai 

pluralitas bangsa Indonesia, mengenai suku, budaya, adat-istiadat, agama dan 

sebagainya, menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan, persatuan dan 

kesatuan bangsa, musyawarah untuk mufakat, serta pencapaian kehidupan 

sosial yang adil, makmur, dan sejahtera.
53
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2) Sistem Sosial  

Konsep Parsons mengenai sistem sosial dimulai dari level mikro, yaitu 

interaksi antara ego dan alter ego, yang merupakan bentuk dasar dari sistem 

sosial. Menurut Parsons, sistem sosial adalah sistem yang terdiri dari 

beragam aktor individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang 

setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan, aktor yang cenderung 

termotivasi ke arah optimisasi kepuasan dan yang keterkaitannya dengan 

situasi mereka, termasuk hubungan satu sama lainnya. Sungguhpun sistem 

sosial identik dengan sistem interaksi, namun Parsons menganggap interaksi 

bukan merupakan hal terpenting dalam sistem sosial, melainkan ia 

menempatkan status peran (yang merupakan komponen dalam struktur sistem 

sosial) sebagai unit yang mendasari sistem.  

Mengenai “status peran”, dapat dijelaskan bahwa “status” melandaskan 

pada posisi struktural dalam sistem sosial, dan pengertian “peran” adalah 

sesuatu yang dilakukan aktor dalam posisi tertentu. Aktor ini tidak dipandang 

berdasarkan sudut pandang pemikiran dan tindakannya, karena aktor 

sejatinya hanyalah sekumpulan status dan peran. Sosialisasi dalam 

masyarakat, misalnya mengenai homoseksualitas yang mencakup berbagai 

sudut tinjauan, termasuk pula mengenai faktor-faktor dan dampak-dampak 

negatif homoseksualitas, tentu sangat membutuhkan seorang yang memiliki 

posisi struktural yang lebih tinggi ketimbang masyarakat yang menerima 

sosialisasi itu.  

Dalam analisis sistem sosialnya, Parsons menekankan pada komponen-

komponen strukturalnya. Selain fokus perhatian terhadap status peran, 

perhatian juga diberikan pada komponen sistem sosial berskala besar, seperti 

kolektivitas, norma, dan nilai. Dalam analisis sistem sosialnya, diuraikan 

beberapa prasyarat fungsional bagi sistem sosial agar berjalan dan bertahan 

dengan baik: (a) adanya keharusan strukturalitas dalam sistem sosial; (b) 

adanya dukungan sistem lain; (c) adanya pemenuhan kebutuhan berbagai 

aktor yang disuguhan sistem; (d) adanya partisipasi yang memadai dari 

anggota sistem; (e) adanya kontrol minimum dari sistem terhadap perilaku 

yang berpotensi merusak; dan (f) adanya kontrol terhadap konflik yang 

menimbulkan kerusakan tinggi.  

Pebahasan sistem sosial tersebut tidak sepenuhnya mengesampingkan 

perihal intraksi antar aktor dengan struktur sosial, karenanya perlu integrasi 

pola-pola. Untuk itu, hal terpenting bagi integrasi sosial adalah adanya 

internalisasi dan sosialisasi. Untuk keberhasilan sosialisasi, maka perlu 

internalisasi nilai dan norma. Dengan kata lain, nilai dan norma itu menjadi 

bagian dari ahti nurani para aktor, sehingga para aktor menjalankan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan sistem secara total. Aktor 

dipandang hanya sebagai penerima atau pelaksana pasif pada proses 

sosialisasi. Anak-anak yang mendapatkan sosialisasi mengenai suatu nilai 
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dan norma yang ada dalam masyarakat, mereka tidak hanya mengetahui 

bagaimana cara melakukan tindakan (aksi), melainkan juga mengetahui 

berbagai norma dan nilai, serta moral yang ada dalam masyarakat, sehingga 

harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh.  

Sosialisasi ini dijelaskan sebagai proses penjagaan atau pemeliharaan 

pola, di mana kebutuhan disposisi dapat mengikat anak-anak dalam sistem 

sosial. Untuk itu, berbagai sarana yang dibutuhkan anak-anak perlu 

disediakan dalam rangka mengembangkan kreativitas mereka, serta 

meemnuhi dan memuaskan kebutuhan mereka. Terpenuhinya kebutuhan dan 

tercapainya kepuasan anak-anak itu akan menjadikan meraka terikat pada 

sistem yang diharuskan untuk dilaksanakan.  

Menjadi penting ditegaskan kembali bahwa kontrol social merupakan 

pertahanan atau pemeliharan kedua bagi sistem sosial, Suatu sistem akan 

berjalan dengan baik ketika ada kontrol sosial. Kontrol  sosial ini dijalankan 

hanya sebagai pendamping atau pelenggap. Hal ini karena suatu sistem itu 

sendiri harus mampu memberikan toleransi terhadap beragan penyimpangan.  

Sosialisasi dan kontrol sosial dipandang sebagai mekanisme atau 

prosedur utama, karena dengan sosiaisasi dan kontril sosial, suatu sistem 

sosial dapat mempertahankan keseimbangannya. Jumlah individu yang 

sedikit dan berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dapat diakomodasi 

atau diatasi, akan tetapi berbagai bentuk lain yang lebih ekstrim harus 

diakomodasi oleh mekanisme penyeimbang yang baru. Dalam hal ini, pada 

intinya Parsons menekankan bahwa analisisnya mengacu pada kerangka 

sistem itu mengontrol aktor, bukan sebaliknya, aktor menciptakan dan 

memelihara sistem.
54

  

3) Sistem Budaya 

Setelah proses tindakan sosial mengembangkan simbol-simbol dan 

tanda-tanda memperoleh makna umum, meraka juga berkembang sebagai 

hasil dari sistem yang sistematis dan akhirnya ketika aktor yang berbeda di 

bawah sistem budaya (cultural system) tertentu melakukan berbagai interaksi 

sosial, situasi khusus berkembang. 

Suatu sistem sosial terdiri atas keragaman aktor individu yang saling 

berinteraksi dalam situasi yang paling kurang memiliki aspek fisik atau aspek 

lingkungan, sehingga aktor menjadi termotivasi dalam hal kecenderungan 

untuk mengoptimalisasikan gratifikasi. Juga keterkaitannya dengan situasi, 

termasuk di antara satu dengan lainnya, didefinisikan dan dimotivasi dalam 

hal sistem simbol yang terstruktur dan berbentuk budaya. 

Dalam pandangan Parsons masing-masing dari tiga jenis utama sistem 

tindakan, sosial-budaya, kepribadian dan sistem sosial, memiliki peran 

koordinatif yang khas dalam proses tindakan, dan karena itu memiliki 
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beberapa derajat otonomi kausal (saling mempengaruhi). Dengan demikian, 

kepribadian mengorganisasikan kumpulan total kebutuhan, tuntutan, dan 

pilihan tindakan yang dipelajari dari aktor individu, tidak ada dua di 

antaranya yang sama. 

Jadi, kultur atau budaya dipandang sebagai kekuatan utama yang 

mengikat sistem tindakan, karena di dalam budaya terdapat norma dan nilai 

yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh tiap-tiap individu untuk mencapai 

tujuan dari budaya tersebut. Dalam hal inilah, nilai dan norma akan 

diinternalisasikan oleh aktor ke dalam dirinya sendiri sebagai suatu proses 

dalam sistem kepribadian, dalam rangka membentuk individu sesuai dengan 

budaya itu. Sebagai contoh, nilai dan norma akan mendorong seseorang 

untuk berbicara dengan lebih sopan kepada orang yang lebih tua atau orang 

yang dipandang tua. Dalam konteks ini, sistem budaya sama dengan sistem 

tindakan yang lainnya. Walhasil, budaya atau kultur adalah sistem simbol 

yang terpola dan tertata dengan rapi, dan sarana orientasi aktor, dan 

merupakan aspek sistem kepribadian yang terinteralisasi, serta pola-pola 

yang terinstitusionalisasi dalam sistem sosial. Tegasnya, sistem budaya 

merupakan pengendali sistem kepribadian.
55

  

4) Sistem Kepribadian  

Sistem kepribadian sebagai aspek sistem tindakan sosial ini 

bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan yang membuat manusia 

berusaha dan melakukan tindakan tertentu. Tetapi begitu manusia berusaha, 

dia harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Situasi-situasi ini memiliki makna 

yang pasti dan dibedakan oleh berbagai simbol dan gejala. Berbagai elemen 

situasi tersebut memiliki beberapa makna bagi ego sebagai tanda atau simbol 

yang menjadi relevan dengan pengorganisasian sistem yang diharapkannya.
56

 

Sistem kepribadian tidak hanya dikendalikan oleh sistem kultural, 

tetapi juga dikendalikan oleh sistem sosial. Hal ini tidak berarti bahwa tidak 

ada tempat yang independen atau bebas dalam sistem kepribadian. Parsons 

menyatakan bahwa konteks utama struktur kepribadian itu berasal dari sistem 

sosial dan kebudayaan yang diperoleh melalui sosialisasi. Kepribadian 

menjadi sistem independen, karena keterkaitannya dengan organismenya 

sendiri, dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri.  

Parsons mengkiritik terhadap kepribadian. Dia tidak membiarkan 

kepribadian menjadi sistem yang tidak independen atau tidak bisa berdiri 

sendiri, dan hanya diatur oleh sistem kultural ataupun sistem sosial. 

Kepribadian adalah sistem motivasi yang ada di dalam diri individu, dan 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan disposisi. Kebutuhan ini berbeda 
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dengan dorongan naluriah sejak lahir yang dimiliki individu, melainkan 

kebutuhan ini timbul karena individu tersebut berada dalam setting sosial. 

Kebutuhan disposisi akan mendorong seseorang untuk menerima atau 

menolak objek yang ada di lingkungan itu, ataupun untuk mencari dan 

menemukan objek yang baru. Dengan kata lain, kebutuhan tersebut 

mendorong individu untuk terjebak ataupun masuk ke dalam suatu sistem 

maupun terciptanya suatu sistem.  

Dalam hal kebutuhan disposisi ini, Parsons membedakannya menjadi 

tiga jenis. Pertama, sesuatu yang mendorong aktor untuk mendapatkan cinta, 

persetujuan, dan keputusan yang disebabkan hubungan sosial mereka. Kedua, 

internalisasi nilai yang mendorong aktor untuk mengamati berbagai standar 

struktural. Ketiga, harapan suatu peran untuk memberi atau memperoleh 

respons yang tepat dari hubungan sosial. Dalam konteks ini, seseorang yang 

lebih muda akan berbicara lebih sopan kepada orang yang lebih tua darinya 

ataupun orang yang dituakan.
57

 

d. Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons 

dalam Perkembangan Teori Sosial 

Kontribusi teori Parsons pada perkembangan teori sosial terletak pada 

sumbangsihnya dalam mengembangkan teori dan analisis sosial, sistem 

sosial, integrasi sosial dan sistem tindakan dalam sistem social, yang 

dioperasionalkan ke dalam empat skema tindakan, disebut “AGIL”. Dalam 

hal ini, Parsons memperioritaskan untuk membakukan teori sistem sosial 

yang memadai, yang mampu memberikan seperangkat acuan struktural yang 

konsisten untuk dijadikan “pisau analisis” dalam membaca suatu peristiwa 

dan problem dalam masyarakat.  

Analisis sistem sosial Parsons itu memandang sistem sosial sebagai 

satu kesatuan (integrted), meliputi semua jenis kehidupan kolektif, sehingga 

ia mengutamakan dominasi sistem sosial di atas bagian-bagian atau 

subsistem/individu, yang mengendalikan individu, dan individu bertindak 

menurut ekspektasi atau harapan logis dari sistem masyarakat. Dengan kata 

lain, subsistem hendak patuh pada sistem.  

Parsons berusaha mengembangkan dan menyempurnakan model 

analisis umum yang cocok digunakan untuk menganalisis semua jenis 

kolektivitas. Berbeda dengan kaum Marxis, yang berfokus pada terjadinya 

perubahan radikal, Parsons justeru mengeksplorasi suatu pertanyaan filosofis, 

mengapa masyarakat stabil dan berfungsi. Oleh karena itu, Parsons kemudian 

mengembangkan suatu analisis Fungsionalisme Strukturalnya dengan  

menggunakan model yang dikenal sebagai “AGIL”, mewakili empat fungsi 

dasar yang harus dijalankan oleh semua sistem sosial agar dapat bertahan. Itu 
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adalah salah satu teori sistem terbuka pertama dari organisasi.
 
Penjelasan 

keempat fungsi dasar yang diramu dalam model AGIL, berikut:
 58

 

(1) Adaptation (A), Adaptasi, yakni perihal memperoleh sumber daya yang 

cukup agar dalam beradaptasi; 

(2) Goal Attaimnent (G), Pencapaian Tujuan, yakni menetapkan dan 

mengimplementasikan tujuan; 

(3) Integration (I), intergrasi, yakni mengenai mempertahankan solidaritas 

atau koordinasi di antara subunit system; 

(4) Latency (L), latensi atau pemeliharaan, yakni menciptakan, melestarikan, 

dan mentransmisikan budaya dan nilai-nilai khas sistem. 

Lebih lanjut urain mengenai fungsi AGIL, sebagai berikut. Fungsi 

adaptasi. Adaptasi adalah konsekuensi lain dari pluralitas tujuan. Suatu 

sistem hanya memiliki begitu banyak set, sumber daya yang langka, dan 

ketika tujuan banyak, seringkali satu tujuan harus dikorbankan sehingga 

sumber daya dapat digunakan untuk mencapai tujuan lain. Ini berarti bahwa 

sistem kehilangan manfaat dari tujuan yang dikorbankan. Tujuan yang 

dikorbankan dipilih melalui fungsi pencapaian tujuan. Adaptasi berkaitan 

dengan penyediaan fasilitas yang digunakan sekali pakai dengan tambahan 

yang terlepas dari relevansinya dengan tujuan tertentu. Secara lebih umum, 

pada tingkat makroskopik, pencapaian tujuan adalah fokus organisasi politik, 

dan adaptasi adalah fokus organisasi ekonomi. Dalam sistem tertentu, 

pencapaian tujuan adalah kontrol yang lebih penting daripada adaptasi.
59

 

Fungsi pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan menjadi masalah sejauh 

muncul beberapa perbedaan antara kecenderungan sistem dan kebutuhannya 

yang dihasilkan dari pertukaran dengan situasi. Oleh karena itu, sebuah 

tujuan didefinisikan dalam istilah keseimbangan, dan perubahan arah akan 

cenderung meminimalkan perbedaan di antara kedua sistem. Dengan 

demikian, pencapaian tujuan, atau orientasi tujuan, berlawanan dengan 

pemeliharaan pola, terikat pada situasi tertentu, dan sistem sering memiliki 

sejumlah tujuan. Untuk sistem sosial seperti itu, diperlukan suatu perhatian 

orientasi tujuan. Hal ini bukanlah merupakan komitmen terhadap nilai-nilai 

masyarakat, melainkan motivasi untuk menyumbangkan sesuatu yang 

diperlukan untuk berfungsinya sistem sosial tersebut. 

Fungsi integrasi. Dalam hierarki kontrol, integrasi berdiri di antara 

fungsi pemeliharaan pola dan pencapaian tujuan. Masalah fungsional 

integrasi menyangkut penyesuaian timbal-balik dari unit atau subsistem yang 

tersegmentasi dari sudut pandang kontribusi mereka terhadap fungsi efektif 
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sistem secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang amat terdiferensiasi, 

fokus utama dari mekanisme integratif berapda pada sistem norma hukum 

dan sistem hukum terkait. Sistem secara keseluruhan sangat memperhatikan 

alokasi hak dan kewajiban. Untuk setiap sistem sosial tertentu, fungsi 

integratif menjadi fokus perhatian dalam proses yang amat khas. 

Fungsi pemeliharaan pola. Fungsi pemeliharaan pola mengacu pada 

keharusan menjaga stabilitas pola budaya yang dilembagakan yang 

mendefinisikan struktur sistem. Ada dua aspek yang berbeda dari fungsi ini. 

Yang pertama menyangkut karakter pola normatif itu sendiri; fokusnya 

terletak pada kategori struktural nilai. Yang kedua menyangkut keadaan 

pelembagaannya, yang menyangkut komitmen motivasional individu. 

Masalah yang sangat sentral di sini adalah masalah sosialisasi individu, yang 

diambil sebagai proses di mana nilai-nilai masyarakat diinternalisasikan ke 

dalam kepribadian individu. Secara keseluruhan, sistem memang 

menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan diri.
60

 

Parsons menerapkan model AGIL ini pada tingkat sosial, psikologis, 

struktural, dan ekologis. Oleh karena itu, pada masyarakat yang lebih besar, 

jenis organisasi yang melayani setiap fungsi, dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

Adaptasi : Organisasi yang berorientasi pada produksi  

  ekonomi (Perusahaan Bisnis);  

Pencapaian Tujuan : Organisasi berorientasi pada tujuan politik (Instansi  

  pemerintah, bank); 

Integrasi   : Organisasi Integratif (Pengadilan, partai politik,  

  badan kontrol sosial); 

Latensi   : Organisasi pemeliharaan pola (museum, organisasi  

  pendidikan, organisasi keagamaan) 

Apa yang menjadi tujuan untuk organisasi tertentu adalah fungsi bagi 

masyarakat yang lebih besar. Sebuah organisasi mungkin berharap untuk 

mendapatkan sumber daya dan persetujuan berdasarkan pentingnya 

fungsinya dalam masyarakat. Sistem tujuan/fungsi ini juga dapat 

direproduksi di tingkat organisasi formal melalui pemeriksaan subunit. 

Sungguhpun Parsons tidak bersikeras bahwa subunit tertentu akan dibuat, dia 

menyiratkan bahwa mereka akan terbentuk berdasarkan empat divisi ini, 

karena berbagai kebutuhan fungsional yang tampak bertentangan. Misalnya, 

dalam kelompok informal, ketegangan yang melekat dapat menciptakan 

kebutuhan pada “pemimpin tugas” untuk memimpin ke arah tujuannya, dan 

“pemimpin sosio-emosional” untuk menangani ketegangan dan memotivasi 

orang.
61
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Parsons lebih lanjut membedakan tipologi AGIL-nya. Misalnya, dalam 

Pencapaian Tujuan, ia menjelaskan empat jenis keputusan, sebagai berikut: 

(a) Keputusan Kebijakan: memutuskan tujuan dan cara mencapainya 

(subsektor Gg); (b) Keputusan Alokatif : alokasi sumber daya dan tanggung 

jawab di antara personel (subsektor Ga); (c) Keputusan Koordinatif: 

bagaimana personel akan dimotivasi dan kontribusi dikoordinasikan 

(subsektor Gi); dan (d) Nilai Pendukung: nilai yang berfungsi untuk 

melegitimasi dan mengesahkan hak pengambilan keputusan dalam sistem 

(subsektor Gl).  

Masing-masing sektor lain dalam AGIL tersebut juga dibedakan. 

Parsons menetapkan bahwa organisasi dibedakan dari sistem sosial lainnya 

dengan orientasinya pada pencapaian tujuan tertentu. Lebih penting lagi bagi 

peneliti selanjutnya, Parsons membedakan tiga tingkat utama struktur 

organisasi: Di bagian bawah adalah sistem teknis, di mana produk 

sebenarnya diproduksi (pekerja, guru di ruang kelas, ilmuwan di 

laboratorium, dll.). Di atas ini adalah sistem manajerial, yang menengahi 

antara organisasi dan lingkungan tugas dan mengelola urusan internal. Di 

atasnya terdapat sistem kelembagaan, yang berfungsu untuk menghubungkan 

organisasi dengan masyarakat yang lebih besar. 

Sistem Parson ini tampak komprehensif, eksplisit, dan dapat diterapkan 

di banyak tingkatan, meskipun demikian tidak lepas dari masalah, dalam hal 

sulit mengoperasionalkan variabel dan subsektor AGIL-nya. Ini sebenarnya 

lebih merupakan kerangka konseptual daripada teori yang dapat digunakan 

dengan proposisi yang dapat diuji. 

Dalam konteks ini, Katz dan Kahn (1978) menguraikan sistem Parson 

dan menggambarkan organisasi memiliki lima subsistem, yaitu (1) produksi: 

throughput, transfromasi material; (2) dukungan: mengumpulkan sumber 

daya, input, menangani output, mendapatkan legitimasi); (3) pemeliharaan: 

rekrutmen, sosialisasi, pelatihan, pelestarian sistem, penghargaan; (4) adaptif: 

merasakan perubahan lingkungan dan menentukan makna untuk organisasi, 

strategi, riset produk, riset pasar, perencanaan jangka panjang, dll.; dan (5) 

manajerial: mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengarahkan 

subsistem, dan mengembangkan kebijakan; menggunakan mekanisme 

regulasi (umpan balik) dan struktur otoritas pengambilan keputusan dan 

implementasi. Mereka juga melihat tiga fungsi utama dari subsistem 

pendukung, yaitu (1) pengadaan bahan dan sumber daya; (2) distribusi dan 

pemasaran produk; dan (3) subsistem kelembagaan yang mengumpulkan 

legitimasi dan dukungan dari lingkungan.
62

 

Dalam mengimplementasikan atau mengoperasionalisasikan fungsi 

sistem sosial yang terkait dengan subsistem, Parsons menggunakan empat 
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skema fungsi yang penting bagi semua sistem tindakan, dikenal sebagai 

skema “AGIL”. Skema AGIL ini, sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

diperlukan bagi beroperasinya semua sistem sosial. Menurutnya, suatu sistem 

sosial agar tetap bertahan (survive), harus memiliki empat fungsi, yang 

diseingkat LIGA, atas, yakni:  L (Latency, latensi, pemeliharaan pola), I 

(Integration, integrasi), G (Goal Attainment, pencapaian tujuan), dan A 

(Adaptation, adaptasi). Keempat fungsi tersebut seluruhnya beroperasi dalam 

relasi input-output dalam interaksi yang kompleks, dan diposisikan sebagai 

konsep analitis, bukan sekadar deskripsi empiris tentang kehidupan sosial.
63

 

Parsons dipandang sebagai tokoh struktural fungsional modern terbesar 

saat ini. Pendekatan Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan Parsons 

dan para pengikutnya, dapat diuji melalui beberapa asumsi dasar berikut:  (1) 

masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang 

seluruhnya saling berinteraksi; (2) interaksi yang saling mempengaruhi di 

antara bagian-bagian sistem tersebut bersifat timbal-balik; (3) meskipun 

integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, tetapi secara 

fundamental, ia selalu cenderung bergerak ke arah equiblirum yang dinamis; 

(4) sistem sosial senantiasa berproses ke arah integrasi, sungguhpun terjadi 

ketegangan, disfungsi dan penyimpangan; (5) prubahan-perubahan dalam 

sistem sosial terjadi secara gradual (tadrîjiyyan), melalui berbagai 

penyesuaian (adaptasi), dan tidak secara revolusioner (daf‟atan wâhidah); (6) 

konsensus atau kesepakatan di antara tiap-tiap anggota masyarakat mengenai 

nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang dipedomani bersama merupakan 

faktor paling penting untuk menintegrasikan suatu sistem sosial.  

Inti pemikiran Parsons ditemukan pada empat sistem tindakan (sistem 

aksi). Parsons menemukan jawaban problem di dalam Fungsionalisme 

Strukrural dengan beberapa asumsi:
64

 (a) sistem memiliki properti 

keteraturan dan bagian-bagiannya yang saling terkait; (b) sistem cenderung 

bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri (older) atau keseimbangan 

(equiblirum); (c) kemungkinan juga sistem statis atau bergerak dalam proses 

perubahan yang teratur; (d) sifat dasar bagian dalam sistem mempengaruhi 

bentuk bagian lainnya; (e) sistem memelihara batas-batas dengan 

lingkungannya; dan (f) pengalokasian dan pengintegrasian itu merupakan 

proses mendasar yang diperlukan untuk terjaganya keseimbangan sistem.  

Dengan sejumlah asumsi di atas, Parsons melakukan prioritas pada 

analisis struktur keteraturan masyarakat, sehingga jarang sekali mencermati 

perubahan sosial. Skema AGIL yang dikemukakan Parsons merupakan 

perangkat analisis yang digunakan untuk menganalisis kehidupan nyata. Di 

samping itu, teori itu dilengkapi dengan analisis fungsi syarat dan sistem 
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sosial dalam tingkatan sosial. Dalam hal inilah, sistem berfungsi ketika 

anggota masyarakat mempunyai hak membentuk peran sosial yang cukup.
65

  

Dalam rangka untuk memelihara integrasi nilai-nilai dalam sistem 

sangat memerlukan proses internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi norma 

dan nilai dimaksudkan untuk suksesnya proses sosialisasi. Ini menunjukkan 

bahwa pentingnya norma dan nilai dijadikan kesadaran dari aktor dalam 

masyarakat. Hal ini membawa implikasi, agar aktor hanya melakukan 

tindakan untuk untuk kepentingan sistem itu sendiri.  

Sosialisasi dan kontrol sosial merupakan suatu mekanisme utama yang 

dapat digunakan untuk mempertahankan keseimbangan dalam sistem sosial. 

Dalam konteks ini, individualitas dan penyimpangan terhadap sistem sosial 

dapat diakomodasi, tetapi sejulah bentuk yang lebih ekstrem harus ditangani 

dengan mekanisme penyeimbangan kembali. Keteraturan sosial pada 

dasarnya sudah tercipta dalam struktur sistem sosial itu sendiri. Hal ini 

karena sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor individual yang saling 

berinteraksi dalam situasi yang setidaknya memiliki aspek lingkungan atau 

fisik, sejulah aktor yang memiliki motivasi, yakni mempunyai kecenderungan 

untuk “mengoptimalkan kepuasan” yang kaitannya dengan situasi mereka 

dijabarkan dalam suatu definisi yang menjelaskan sistem simbol bersama 

yang terstruktur secara kultural.
66

  

Definisi tersebut menetapkan sistem sosial berdasarkan sejumlah 

konsep kunci dalam karya Parsons, yakni aktor, interaksi, lingkungan, 

optimalisasi, kepuasan, dan kultur. Sungguhpun komitmen Parsons untuk 

melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, tetapi ia hanya menggunakan 

interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial. 

Konsepnya ini bukan merupakan satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, 

melainkan lebih mengutamakan komponen struktural di dalam sistem sosial.  

Dalam hal ini, peran dijelaskan sebagai “sesuatu” yang dilakukan aktor 

dalam posisinya, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya bagi 

sistem yang lebih luas. Atas dasar itulah, aktor tidak dipandang dari sudut 

pikiran dan tindakannya, melainkan hanyalah merupakan kumpulan dari 

beberapa status dan peran.  

Dalam analisis sistem sosial, Parsons mengutamakan komponen-

komponen strukturalnya. Di samping itu, ia memusatkan perhatian pada 

status dan peran. Hal ini menunjukkan bahwa Parsons bukan hanya seorang 

strukturalis, melainkan juga fungsionalis. Parsons menjabarkan berberapa 

persyaratan fungsional bagi sistem sosial. Pertama, sistem sosial harus 

terstruktur sedemikian rupa, sehingga mampu beroperasi dalam interaksi 

yang harmonis dengan sistem yang lainnya. Kedua, sistem sosial harus 
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mendapat support dari sistem lainnya, dalam rangka menjaga kelangsungan 

hidup. Ketiga, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para 

aktornya dalam proporsi yang tepat. Keempat, sistem harus mampu 

melahirkan partisipasi yang memadai dari sejumlah anggotanya. Kelima, 

sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi 

mengganggu berjalannya sistem tersebut. Keenam, sistem harus dapat 

mengontrol atau mengendalikan konflik agar tidak menimbulkan dharar 

(madharat, mafsadat). Ketujuh, bahasa atau media diperlukan bagi 

keberlangsungan sistem sosial.  

Mengenai sistem budaya, Parsons menjelaskan bahwa budaya  

merupakan kekuatan pokok yang mengatur berbagai unsur dunia sosial atau 

mengatur sistem tindakan. Kultur memiliki kemampuan yang spesifik untuk 

menjadi komponen bagi sistem lainnya. Apabila dalam sistem sosial, sistem 

diwujudkan dalam norma dan nilai; sedangkan dalam sistem kepribadian, 

sistem itu diinternalisasikan oleh aktor; sementara dalam sistem budaya, 

budaya itu bukan hanya menjadi bagian dari sistem yang lainnya, melainkan 

pula memiliki eksistensi tersendiri, berupa pengetahuan, simbol dan gagasan. 

Beberapa aspek dalam sistem budaya ini tersedia bagi sistem sosial dan 

sistem kepribadaian, sunggupun bukan bagian dari kedua sistem itu (sistem 

sosial dan kepribadian).
67

  

Lebih lanjut, Parsons mendefinisikan budaya menurut hubungannya 

dengan sistem tindakan yang lain. Jadi budaya atau kultur dipandang sebagai 

simbol yang terpola dan teratur, dan juga menjadi sasaran atau orientasi aktor 

dan beberapa aspek sistem kepribadian yang terinternalisasi, serta beberapa 

pola yang terlembaga dalam sistem sosial. Oleh karena sebagian besar 

budaya bersifat subjektif dan simbolik, maka budaya itu dengan mudah 

disebarkan dari satu sistem kepada sistem lainnya. Melalui penyebaran, 

budaya dapat dipindahkan dari satu sistem sosial kepada sistem sosial yang 

lain, dan melalui proses belajar dan sosialisasi, budaya juga dapat 

dipindahkan dari sistem kepribadian yang satu kepada sistem kepribadian 

lainnya. Sungguhpun demikian, adanya sifat simbolitas budaya itu, ia pun 

memiliki kemampuan untuk mengontrol sistem tindakan yang lainnya.  

Selanjurnya, sistem kepribadian di samping dikontrol oleh sistem 

budaya juga dikontrol oleh sistem sosial. Hal ini bukan berarti Parsons tidak 

menghargai kebebasan dalam sistem kepribadian, karena ia mendefiniskan 

kepribadian sebagai sistem orientasi dan motivasi yang terorganisir dari 

tindakan aktor individual. Dalam sistem kepribadian terdapat “disposisi-

kebutuhan” yang menjadi komponen dasarnya. Disposisi-kebutuhan ini 

mengharuskan aktor menerima atau menolak objek yang terdapat dalam 
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lingkungan, atau juga mencari objek baru ketika objek yang ada tersebut 

tidak dapat memuaskan disposisi-kebutuhannya. 

Ada tiga tipe dasar disposisi-kebutuhan: tipe pertama, mengharuskan 

aktor mencari cinta atau persetujuan dan sebagainya dari hubungan sosialnya. 

Tipe kedua, meliputi internalisasi nilai yang menyebabkan aktor mengamati 

berbagai standar budaya. Tipe ketiga, ada peran yang diharapkan, yang 

menyuguhkan kemampuan aktor, sehingga bisa memberi dan menerima 

respons secara tepat.
68

  

Berdasarkan kerangka tujuan Parson itu, disimpulkan bahwa seluruh 

aksi atau tindakan sosial manusia dapat dipandang sebagai tampilan realitas 

sosial terkecil dan paling fundamental. Dalam kerangka tujuan yang 

dirumuskan Parsons, terdapat elemen-eleman dasar bagi asksi sosial, meliputi 

tujuan, kondisi, norma, dan alat. Dengan demikian, teori Fungsionalisme 

Struktural Parsons fokus pada pentingnya ketertiban atau keteraturan 

(order), dan mengesampingkan terhadap konflik dan perubahan yang 

revolusioner dalam masyarakat. Demikian ini karena pandangan yang 

memposikan masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri dari elemen-

elemen yang saling terkait dan integal dalam keseimbangan. Dalam 

perspektif Fungsionalisme Struktural, masyarakat merupakan serangkaian 

kelompok terorganisir yang bekerja sama secara rapi dan teratur berdasarkan 

aturan norma dan nilai yang dianutnya. Jadi, seluruh kejadian atau aktifitas 

dan struktur dipandang fungsional bagi masyarakat. Dengan demikian, 

pertikaian bahkan peperangan, ketidakadilan sosial, perbedaan dan 

diskriminasi ras, bahkan adanya kemiskinan pun “diperlukan” dalam suatu 

masyarakat.  Hal ini karena dengan begitu ada noma dan nilai yang dapat 

diperankan dalam masyarakat untuk melakukan perubahan membentuk 

kesseimbangan. Dalam hal ini, melalukan perubahan itu dilakukan secara 

bertahap (tadrîjiyyan), tidak serta-merta sebagaimana membalikkan tekapak 

tangan. Dengan begitu, peran aktor mempunyai relevansinya dalam 

membentuk kembali masyarakat yang berkeseimbangan dan teratur. 

Sebagaimana telah dikemukaka bahwa teori Fungsionalisme Struktural 

Parsons bukan hanya bekerja dengan menerapakan “tindakan sosial”, 

melainkan pula mengimplementasikan empat syarat fungsional berjalannya 

sistem, yaitu LIGA/AGIL, yakni latency, integration, goal attainment, dan 

adaptation. Rumusan model LIGA/AGIL tersebut menunjukkan bahwa 

Parsons menjelaskan ruang lingkup sistem sosial yang terdiri dari sistem 

tindakan, sistem budaya, dan sistem kepribadian. 

Implementasi konsep sistem Parsons itu berlandaskan pada dua 

penjelasan. Pertama, adanya ketergantungan di antara berbagai bagian dan 

komponen sistem, dan sejumlah proses yang mencakup beragam keteraturan 
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di dalamnya. Kedua, adanya saling ketergantungan dalam sistem itu, di 

antara berbagai komponennya dan dengan lingkungan yang mengitarinya. 

Sejumlah komponen itu terdiri dari: dimensi waktu; dimensi materi, berupa 

jenis kegiatan; dan dimensi simbolik yang fokus pada simbol-simbol yang 

digunakan untuk pengaturan atau kontrol sosial, seperti pangkat atau jabatan, 

harta benda, dan pengaruh, berupa norma, nilai, dan knowledge. Di sinilah 

fungsi sistem sosial menjalankan perannya, yaitu membentuk kesesuaian 

sistem tersebut dengan kebutuhan masyarakat.
69

   

Dalam konteks inilah, pentingnya analisis sistem dan fungsi, karena 

dapat menjelaskan beragam kondisi yang menopang keberlangsungan dan 

kelestarian warga. Sejumlah kondisi yang menopang keberlangsungan warga 

berdasarkan pengamatan ada tiga, yaitu kondisi budaya, kondisi sosial, dan 

kondisi material. Cakupan kondisi budaya antara lain: sistem kepercayaan 

dianut masyarakat, nilai-nilai budaya yang dijalankan, seperti harga diri 

(prestise), rasa malu, dan budaya yang berkaitan dengan perempuan 

(misalnya kelemahlembutan), mengenai sesuatu yang dipandang sebagai 

“kekerasan”, dan mengenai lamaran (khithbah). Adapun cakupan kondisi 

sosial: struktur sosial, sistem kekerabatan, konflik, ketertiban, dan sanksi. 

Kemudian cakupan kondisi material meliputi: keadaan demografi, 

pengupahan (ijârah, ujrah), pakaian, pekerjaaan, dan perkawinan.  

Dalam konteks inilah diperlukan analisis interpretasi (verstehen) dalam 

memahami berbagai kondisi, yang tujuannya untuk menemukan makna 

dalam sosial budaya (interaksi sosial). Analisis interpretasi ini memusatkan 

perhatiannya pada berbagai dimensi yang dikesampingkan dalam analisis 

sosiologi, yakni analisis aspek sosial, budaya dan material, dengan cara 

memahami makna sesuai dengan konteks sejarah atau setting sosialnya, di 

mana lingkungan sosial kultur dipahami sebagai suatu fenomena yang 

diciptakan atau dibentuk oleh manusia. Fokus analisis interpretasi ini terletak 

pada interpretasi terhadap berbagai hal yang terdapat dalam proses sosial. 

Dengan cara ini, kebermaknaan berbagai kondisi dan hubungan yang ada 

tersebut dapat dijelaskan dengan baik, sehingga dapat mendorong 

keberlanjutan komunitas dalam sebuah masyarakat.  

Masyarakat dipahami sebagai ikatan dari sistem, yang di dalamnya 

terdapat berbagai fungsi yang berkerja dan berjalan dengan baik, seperti 

norma, nilai, konsensus, dan bentuk kohensi sosial lainnya. Bekerja dan 

bererjalannya beragam fungsi tersebut disebut “spesialisasi”, yakni setiap 

fungsi bersifat integral dan sinergis, saling memperkuat di antara satu fungsi 

dengan fungsi lainnya. Dalam konteks inilah, satu organ dapat dikomandoi 

oleh organ yang lain, meskipun pihak yang memberi komando tersebut tidak 
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memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak yang menerima 

komando. Ini menunjukkan adanya interaksi timbal-balik di antara pemberi 

komando dengan penerima komando. Keseluruhannya, di antara organ itu, 

membangun koordinasi di antara sistem sosial, sehingga eksistensi 

masyarakat, yang di dalamnya tercakup beragam sistem (sosial, budaya dan 

dan materi), selalu butuh berbagai kondisi yang menciptakan eksistensi 

dirinya.
70

  

Fungsionalisme Struktural Parson berfokus pada berbagai fungsi sosial 

dibandingkan dengan berbagai motif individual. Karena itu, fungsi dipandang 

sebagai sebuah konsekuensi yang diamati agar dapat beradaptasi dengan 

sistem tertentu. Dalam hal inilah, relevansi analisis Merton mengenai 

interaksi antara budaya, struktur dan anomi. Dalam konteks ini, 

penyimpangan (anomi) terjadi ketika terdapat keterputusan interaksi yang 

erat di antara berbagai norma dan tujuan budaya yang terstruktur, dalam 

bertindak mengikuti norma dan tujuan yang hendak dicapai.
71

 

Contoh penerapan teori fungsional, antara lain dalam masalah 

membayar pajak dan pendidikan. Membayar pajak, dikeluarkan sejatinya 

untuk kepentingan bersama, pembangunan infrastruktur atau ekonomi yang 

dikelola dengan manajemen yang baik dan transparan (good governemnet) 

oleh negara. Di sini dapat dinilai kecenderungan masyarakat yang rajin 

membayar pajak secara tidak langsung sejatinya telah memikirkan 

kebersamaan dengan masyarakat dan kelangsungan hidupanya sendiri. 

Demikian juga pendidikan, yang diselenggarakan pemerintah merupakan 

bagian dari penerapan teori Fungsionalisme Struktural. Hal ini karena 

masyarakat yang menghendaki ketenteraman dan kesejahteraan hidupnya 

dalam menghadapi beragam dinamika perubahan sosial harus memiliki 

pendidikan tinggi. Dalam konteks inilah, pemerintah menyediakan beragam 

sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya sistem pendidikan yang 

berkualitas, dapat mendorong masyarakat masuk ke dalam pendidikan ini, 

sehingga memampukan mereka mengisi dan mendorong suksesi kehidupan 

yang membutuhkan skill dan keahlian tertentu, 

Uraian di atas menunjukkan bahwa adaptasi merupakan keharusan 

sistem untuk menyesuaikan dirinya dengan situasi eksternal yang tidak 

terkendali, agar dapat diatasi dengan baik. Pencapaian tujuan berarti bahwa 

sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Adapun 

integrasi berarti bahwa sebuah sistem harus mengatur antar hubungan 

bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengatur antar 

hubungan fungsi lain (A,G,L). Adapun pemeliharaan pola berarti sistem 

harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual 
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maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Jadi, 

dalam sistem sosial ada aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasaan, 

kultur, partisipasi yang memadai dari pendukungnya. Dengan kerangka ini, 

Parsons menyatakan bahwa persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi 

pola nilai dalam suatu sistem sosial adalah proses internalisasi dan 

sosialisasi.
72

 Berdasarkan kerangka ini, sosialisasi yang berkaitan dengan 

dampak-dampak negatif homoseksualitas penting dilakukan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh pemahaman bahwa teori 

Fungsionalisme Struktural Parsons memandang realitas sosial sebagai 

hubungan sistem: sistem masyarakat, yang berada dalam keseimbangan 

(equilibrium), yakni kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling 

tergantung, sehingga perubahan satu bagian bisa menyebabkan perubahan 

lain dalam sistem itu. Dalam kerangka ini, Fungsionalisme Struktural Parsons 

dapat diterapkan dalam mengkaji dan menganalisis problematika 

homoseksualitas. Problematika homoseksualitas dapat dipandang sebagai 

suatu interaksi sistem masyarakat, yakni antara satu individu dengan individu 

lainnya yang saling ketergantungan, sehingga suatu perubahan yang terjadi 

pada satu individu atau suatu komunitas tertentu akan menyebabkan 

perubahan terhadap suatu sistem yang ada pada komunitas atau masyarakat.  

Dalam hal inilah, teori Fungsionalisme Struktual Parsons dapat 

digunakan untuk memetakan dan menganalisis problematika homoseksualitas 

dari aspek sistem tindakan, sistem sosial, sistem kultural, dan sistem 

kepribadian. Hal ini tampak dari teori AGIL, yakni adaptation (adaptasi), 

yang diterapkan untuk mangatasi masalah homoseksualitas dengan cara 

memahami terhadap lingkungan orang atau komunitas homoseksual, 

sehingga bida menyesuaikan cara yang tepat untuk menghadainya, goal 

attainment (pencapaian tujuan), di mana sistem atau strategi yang diterapkan 

dapat mencapai tujuan utama “memberantas” homoseksualitas itu, 

integration (integrasi), di mana sistem yang diterapkan harus dapat mengatur 

berbagai cara yang tepat, sehingga pelaku homoseksual dapat terintgerasi 

dalam sistem tersebut, dan latency (pemeliharaan pola), di mana sistem atau 

srategi yang diterapkan dapat memelihara dan memperbaiki serta 

menumbuhkan motivasi individual, di samping juga melahirkan budaya yang 

menumbuhkan motivasi para kaum homoseksualitas melakukan perubahan 

menjadi berorientasi sesksual normal, dan tetap menjadi pribadi yang baik.  

Dengan demikian, sistem dengan staregi yang diterapkan menjadi 

kontrol yang kuat terhadap perilaku yang berpotensi merusak, termasuk 

homoseksualitas. Dengan kerangka ini, perubahan homoseksualitas, suatu 

perilaku seksual menyimpang, kepada perilaku seksual yang normal, dapat 
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dilakukan dengan suatu sistem evolusioner secara teratur dan tertib, tidak 

menimbulkan berbagai konflik, perlawanan dan permusuhan.  

e. Holisitas Fungsionalisme Struktural 

Holisitas fungsionalisme terlihat dalam teori Fungsionalisme Struktural 

Parsons, sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya. Hal ini karena, 

dalam teori Fungsionalisme Struktural Parsons menekankan pada sistem dan 

fungsi yang holistis, yang mencakup beragam sistem: aksi (tindakan), 

kepribadian, sosial, dan budaya atau kultural. Holisitas tersebut terlihat dari 

bekerjanya sistem aksi; sistem aksi yang menajalankan fungsi adaptifnya, 

bekerjanya sistem keperibadian melaksanakan fungsi mencapai tujuan yang 

ditetapkan, dengan memobilisasi berbagai potensi dan kekuatan, bekerjanya 

sistem sosial dalam melaksanakan fungsi integratifnya dalam mengendalikan 

berbagai bagian dan komponennya, dan pada akhirnya bekerjanya sistem 

kultural menjalankan fungsi latensi atau pemeliharaan dengan menyediakan 

seperangkat norma dan nilai yang memotivasi aktor melaksanakan aksi 

nyata.
73

 Dengan demikian holisitas Fungsionalisme Struktural Parsons 

tampak dalam cakupannya sebagai suatu sistem yang utuh, yang dapat 

diimplementasikan dalam menjawab dan mengurai problematika kehidupan, 

termasuk problematika homoseksualitas, yang menjadi fokus penelitian ini. 

Holisitas Fungsionalisme Struktural tersebut lebih rinci tampak dalam 

empat komponen integratif fungsional, yaitu empat sistem aksi atau tindakan, 

sosial, budaya atau kultural, dan kepribadian, yang dibingkai dengan skema 

AGIL/LIGA, yakni latency (latensi, pemeliharaan), integration (integrasi), 

gool attainment (pencapaian), dan adaptation (adaptasi). Melalui pendekatan  

sosiologis dengan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Parsons, 

problematika homoseksualitas dapat dikaji dan diurai dengan mendalam. 

Berdasarkan pembahasan dalam bab ini menjadi jelas, bahwa 

pendekatan sosiologi dengan pola holistis terpadu perspektif Al-Qur’an 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas, terdapat kata kunci 

yang penting diperhatikan, yaitu (1) kedudukan individu dalam masyarakat 

sebagai suatu kesatuan; (2) penekanan pada peran dan fungsi tiap-tiap 

individu dan masyarakat; (3) ketaatan pada norma dan nilai dalam 

masyarakat dalam membentuk suatu struktur sosial yang tertib, teratur, dalam 

kesimbangan dan harmonis; (4) penjagaan atau pemeliharaan suatu 

ketertiban, keteraturan, keseimbangan dan keharmonisan dalam struktur 

sosial dilakukan dengan proses internalisasi dan sosialisasi norma-norma 

dan nilai-nilai tersebut; dan (5) perubahan dilakukan dalam suatu masyarakat 

ke arah keseimbangan dilakukan dengan suatu proses pentahapan atau 

evolusi, bukan revolusi, dengan mendasarkan sistem tindakan dalam skema 
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AGIL. Dengan demikian menjadi jelas pendekatan sosiologis secara umum 

dan teori Fungsionalisme Struktural Parson secara spesifik yang diterapkan 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas dengan berbasiskan Al-

Qur’an. 

Singkatnya key word dalam pendekatan sosiologis dengan 

Fungsionalisime Struktural Parsons adalah sistem tindakan dalam skema 

AGIL. Dalam kerangka ini, strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas berbasis Al-Qur’an, diawali dengan strategi 

promotif, kemudian strategi edukatif, strategi preventif, strategi kuratif dan 

rehabilitatif. Hal ini karena dalam pendekatan sosiologis dengan teori 

Fungsionalisme Struktural Parsons menekankan pada proses internalisasi dan 

sosialisasi, dan hal ini lebih merupakan bentuk strategi promotif dan edukatif 

norma-norma dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat, secara 

spesifik norma-norma dan nilai-nilai agama, seperti nilai keimanan, 

ketakwaan, optimisme, dan kedisiplinan, dibandingkan strategi preventif, 

seperti melarang penggunaan akses situs dan media yang menampakkan hal-

hal yang fulgar, erotisme dan homoseksualitas. Dengan basis pengetahuan 

dan kesadaraan yang baik terhadap norma-norma dan nilai-nilai agama 

tersebut, lebih selaras dengan fitrah manusia, yang hakikatnya sejak lahir 

memiliki potensi takwa, yang harus terus ditanamkan dan dikembangkan, 

sehingga membentuk ketaatan melaksanakan norma-norma dan nilai-nilai 

dengan penuh kesadaran, karena hakikatnya tidak ada paksaan, baik dalam 

memeluk agama maupun dalam melaksanakan ajarannya (lâ ikraha fî al-dîn: 

al-Baqarah/2: 256). 

Berdasakan uraian di atas menjadi jelas bahwa dengan memahami arti 

fungsional, dapat diperoleh kesimpulan bahwa arti holistis fungsional terletak 

pada fungsi-fungsi setiap aturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama 

dalam masyarakat yang menyeluruh, antara lain fungsi edukatif, fungsi 

ketertiban, fungsi penyelamatan, dan fungsi perbaikan. Dalam konteks 

penyelesaian problematika homoseksualitas, holistik fungsional berarti 

keseluruhan fungsi yang diperankan dan diterapkan dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas, mencakup berbagai fungsi promotif, fungsi 

edukatif, fungsi preventif, fungsi kuratif, fungsi medis (pengobatan), fungsi 

spiritual (religius, keagamaan), dan fungsi rehabilitatif.  

Kemudian arti structural, dikemukakan dalam KBBI, adalah berkenaan 

dengan struktur.
74

 Arti struktur itu sendiri dalam KBBI mencakup lima arti, 

yaitu (1) cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan; (2) yang 

disusun dengan pola tertentu; (3) pengaturan unsur-unsur atau bagian-bagian 

dari suatu benda atau ujud; (4) ketentuan unsur-unsur dari suatu benda atau 
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ujud; dan (5) pengaturan pola dalam bahasa secara paradigmatis.
75

 Dalam 

konteks problematika homoseksualitas, holistis struktural berarti keseluruhan 

organ atau komponen masyarakat, mencakup individu, keluarga, masyarakat, 

ormas, lembaga pendidikan, dan seluruh stakeholder pemerintahan dan 

negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sesuai posisinya masing-

masing melakukan tindakan nyata dengan saling kerja sama secara 

menyeluruh untuk menyelesaikan problematika homoseksualitas.  

Dengan demikian pengertian holistis fungsionalisme struktural dapat 

dikemukakan sebagai keseluruhan fungsi yang diperankan oleh semua organ 

atau komponen masyarakat/negara yang saling berinteraksi dan 

bergantungan, sesuai dengan posisi dan spesialisasinya masing-masing, 

dalam konteks ini dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

Dengan demikian, perbedaan holistis fungsional dan holistis struktural 

terletak pada arti dan penerapan kata fungsi dan struktur itu sendiri: yang 

pertama pada fungsi, yang kedua pada stratifikasi. Karena itulah, fungsional 

dan struktural dapat digabungkan menjadi suatu teori atau pengertian 

tersendiri, yaitu fungsionalisme struktural sebagaimana teori Parsons; teori 

yang mengkaji fungsi dan peran tiap-tiap anggota dalam suatu masyarakat 

yang saling berinteraksi dan bergantungan sesuai dengan posisi atau 

spesialisasinya masing-masing dalam menjaga keseimbangan dan 

harmonitas. 

Dalam praktek atau tataran praktis holistis struktural dalam komunitas 

misalnya, dapat dikemukakan bahwa suatu kegiatan yang berkaitan dengan 

penyelesaian problematika homoseksualitas. Dalam hal ini ormas keagamaan 

memberikan pendidikan keagamaan secara khusus berkaitan dengan 

peneguhan materi keagamaan: keimanan, ketakwaan, optimisme, peneguhan 

ajaran fitrah, ajaran berzikir dan seterusnya, sedangkan komunitas dokter 

atau psikolog mengemukakan sosialisasi mengenai faktor-faktor yang 

menyebabkan homoseksualitas dan dampak-dampak negatif yang 

ditimbulkan dari homoseksualitas, sedangkan keluarga dalam hal ini orang 

tua itu sendiri tentu mendorong dan men-support anak-anak dan anggota 

keluarganya untuk bersedia dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan, dan 

pemerintah menyediakan sarana dan prasarana atau fasilitas dalam 

terlaksananya kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik, 

berhasil, dan tepat sasaran.    

Oleh karena itu, pada bagian berikutnya, penting diuraikan perspektif 

homoseksualitas dalam berbagai tinjauan. Dengan uraian tersebut diperoleh 

pemahaman yang utuh mengenai homoseksualitas dalam berbagai perspektif, 

baik perspektif sejarah, agama, psikologi, HAM, maupun sosiologi.  
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BAB III  

PERSPEKTIF HOMOSEKSUALITAS 

 

 

Bab ini membahas perspektif homoseksualitas dalam berbagai tinjauan, 

yaitu tinjauan agama, tinjauan psikologis, tinjauan hak asasi manusia (HAM), 

tinjauan sosiologi, dan tinjauan Al-Qur‟an. Dengan pembahasan ini akan 

diperoleh pemahaman yang luas mengenai homoseksualitas dalam berbagai 

tinjauan, sehingga menjadi gambaran awal untuk pembahasan pada bab-bab 

berikutnya. 

A. Homoseksualitas dalam Tinjauan Agama 

Terdapat sejumlah agama yang dinyatakan remsi di negara Indonesia, 

yaitu Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. 

Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi bangsanya, menempatkan 

semua agama itu berketuhanan, yakni percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan ketentuan-ketentuan-Nya yang harus dipatuhi. Konsekuensi dari 

keimanan tersebut berarti tidak akan melakukan perilaku homoseksual karena 

Tuhan sendiri telah melarang homoseksual, karena dipandang melanggar 

fitrah penciptaan manusia itu sendiri, yakni manusia diciptakan dalam 
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keberpasang di antara laki-laki dan perempuan, dan membangun ikatan 

keluarga, agar melahirkan generasi.
1
  

Oleh karena itu, pada bagian berikut penting diuraikan berbagai 

tinjauan agama, khususnya agama-agama di Indonesia, dalam menyikapi 

problematika homoseksualitas. 

1. Homoseksualitas dalam Tinjauan Agama Katolik dan Kristen 

Protestan 

Agama Katolik dan Agama Kristen Protestan diyakini pemeluknya 

merupakan agama yang diajarkan Yesus Kristus untuk keselamatan umatnya. 

Kedua agama ini ini memiliki norma yang menolak prilaku homoseksual 

ataupun LGBT, bahkan pelakunya dilaknat dan dikenai hukuman berat. Hal 

ini, sesuai dengan kitab Bibel/Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun 

Perjanjian Baru, yang diyakini kaum Kristiani (Katolik dan Protestan).  

Ketentuan mengenai homoseksual ini tertuang dalam Alkitab Perjanjian 

Lama, pada Kitab Imamat, Pasal 18, Kudusnya Perkawinan, Ayat 22, dan 

Pasal 20, Kudusnya Umat Tuhan, Ayat 13, sebagai berikut: 

Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan 

perempuan, karena itu suatu kekejian. (Imamat/18: 22).
2
 

Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan 

perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati 

dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. (Imamat/20: 13).
3
  

Perbuatan homoseksual dalam Alkitab Perjanjian Lama dengan tegas 

dinyatakan sebagai perbuatan keji dan hina, bahkan dibenci Tuhan sehingga 

pelakunya harus dihukum mati, sebab perbuatan itu merupakan perlanggaran 

terhadap hukum Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan agar 

saling berpasangan. Sudah seharusnya seorang laki-laki menyukai lawan 

jenisnya, yaitu perempuan, bukan laki-laki menyukai sesama jenis laki-laki, 

ataupun perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Homoseksual telah 

melangar ketentuan Tuhan, akibatnya pelakunya dibiarkan memperturutkan 

hawa nafsunya.  

Alkitab Perjanjian Baru (New Testament), pada Surat Paulus Kepada 

Jemaat di Roma, berisi peneguhan bahwa homoseksual merupakan perbuatan 

jahat dan terhina, sebab memperturutkan hawa nafsu dan perbuatan yang 

memalukan.  

Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab 

isteri-isteri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.  
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Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri 

mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, 

sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu 

mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. 

(Roma, Pasal 1: 26-27).
4
  

Selain itu, Surat Paulus Kepada Jemaat di Roma di bawah ini juga 

mempertegas homoseksual sebagai perbuatan hina, sebab menuruti hawa 

nafsu manusia dalam melakukan perbuatan yang tidak lazim, dan suatu 

kejahatan, sehingga tidak merasa perlu mengenal Allah, dan hal ini pada 

akhirnya mengakibatkan pikiran dibiarkan rusak, sehingga berbuat sesuatu 

yang tidak dibolehkan. Hati mereka penuh dengan kejahatan, kesalahan, 

pembunuhan, keras kepala, dan sebagainya, karenanya harus dihukum bunuh 

(Roma, Pasal 1: 28-32). 

Bunyi ayat-ayat dalam AlKitab, Perjanjian Baru, Kitab Roma, Pasal 1, 

ayat 28-32 tersebut sebagai berikut: 

(28)  Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah 

menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka 

melakukan apa yang tidak pantas:  

(29)  penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, 

penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan.  

(30)  Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, 

sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, 

(31)  tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. 

(32)  Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu 

bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati, 

mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan 

mereka yang melakukannya.
5
  

Dengan demikian secara jelas Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian 

Baru di atas menetapkan status homoseksual sebagai perbuatan yang dilarang 

Tuhan, sehingga dibenci dan dijatuhi hukuman keras oleh Tuhan sebagai 

perbuatan hina, kejahatan dan yang menjijikkan, sehingga pelaku 

homoseksual harus dijatuhu hukuman bunuh hingga meninggal dunia. Jadi, 

perkawinan sesama jenis dilarang keras dalam agama Katolik dan Kristen 

Protestan. Dalam konteks ini, perkawinan sesama jenis, dan juga aborsi 

dilarang keras dalam ajaran Gereja Katolik sebagaimana ditegaskan Paus 

Benekdiktus XVI.
6
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Sebagaimana halnya larangan perkawinan beda agama dilarang, 

larangan perkawinan sesama jenis juga begitu tegas dalam agama Katolik dan 

Protestan. Menurut Romo Paulus Christian Siswantoko, Gereja Katolik tidak 

bisa menerima perkawinan sesama jenis, karena perkawinan hanya boleh 

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk tujuan kelangsungan 

keturunan, padahal tujuan ini tidak terpenuhi dalam perkawinan sesama jenis 

(homoseksual). Sungguhpun begitu, fenomena homoseksual di tanah air 

harus ditangani oleh pemerintah dengan bijak, agar hak-hak kaum 

homoseksual dapat dilindungi serta penyakit mentalnya dapat disembuhkan. 

Di samping itu, pemerintah juga harus mampu mengajak peran serta 

masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menyudutkan pelaku 

homoseksual, terlebih perlakuan disertai tindakan anarkis terhadap mereka. 

Selain itu, perlu pembenahan terhadap persepsi negatif masyarakat terhadap 

kaum homoseksual, agar tidak ada diskriminasi dan pengucilan terhadap 

mereka, melainkan justeru diharapkan ada bimbingan bagi mereka sehingga 

bisa kembali kepada perilaku seksual normal.
7
 

2. Homoseksualitas dalam Tinjauan Agama Hindu 

Agama Hindu asalnya dibawa melalui para Rishi, dengan tujuan untuk 

menyelamatkan umat. Status homoseksual dilarang dalam agama Hindu ini, 

sungguhpun bentuk larangan tersebut tidak secara gamblang termaktub dalam 

Weda, kitab suci pemeluknya. Meskipun demikian, menurut I Made Titip, 

persoalan perkawinan telah dijelaskan secara jelas dalam Agama Hindu. 

Dalam agama Hindu, perkawinan mempunyai tujuan, yaitu untuk mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.  

Dalam Kitab Manavadharmasastra dinyatakan bahwa tujuan 

perkawinan terdiri atas beberapa aspek, yaitu (1) dharmasampatti, yakni 

bersama, dalam arti suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma); (2) praja, 

yakni melahirkan keturunan; dan (3) rati, yakni menikmati kehidupan 

biologis dan kepuasan panca indra. Dengan demikian, dalam ajaran Hindu, 

tujuan utama perkawinan adalah untuk melaksanakan dharma itu sendiri.  

Oleh karena itu, dalam suatu ikatan perkawinan, hendaklah pasangan 

suami-istri jangan sampai mengalami keretakan dan lepasnya ikatan 

perkawinan tersebut. Karenanya, hendaknya pasangan suami-istri dapat 

meraih kebahagiaan keluarga, dan tidak terpisahkan di antara mereka, serta 

bisa bergembira bersama anak-anak dan cucu-cucu mereka.
8
   

Dalam kerangka inilah, dalam kitab penganut Hindu disebutkan: Wahai 

pasangan suami-istri, semoga anda tetap di sini dan tidak pernah 

terpisahkan. Semoga anda berdua mencapai hidup yang penuh kebahagiaan. 
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Semoga anda, bermain bersama anak-anak laki anda dan cucu-cucu laki 

anda, tinggal di rumah ini dengan gembira. (Rgveda X.85.42)
9
 

Sebagaiman telah dikemukakan di atas, bahwa tujuan perkawinan 

menurut ajaran Hindu untuk memperoleh dharma, dan anak keturunan serta 

mencapai kebahagiaan dalam seagama. Berdasarkan tujuan perkawinan 

menurut Agama Hindu, menunjukkan bahwa status perkawinan beda agama 

juga dilarang, karena, sebagaimana dikemukakan Gde Pudja, perkawinan 

menjadi batal ketika tidak memenuhi syarat perkawinan; yakni perkawinan 

itu menjadi batal bila dilakukan sesuai ketentuan agama Hindu, tetapi tidak 

memenuhi syarat keabsahannya, misalnya tidak ada kesamaan agama pada 

saat dilangsungkannya upacara perkawinan kedua mempelai yang 

bersangkutan, atau dalam hal perkawinan beda agama itu tidak dapat 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Hindu.
10

 

Dalam agama Hindu terdapat norma mengenai perkawinan, yakni  

larangan melangsungkan perkawinan beda agama, karenanya harus 

perkawinan seagama, juga larangan perkawinan sesama jenis, karena jelas 

tidak akan mempunyai anak keturunan dan tidak mencapai kebahagiaan. 

Selain itu, prilaku homoseksual dalam agama Hindu juga tidak dipandang 

sebagai kejahatan, tetapi merupakan perbuatan dosa semata, yang bebannya 

harus dipikul oleh masing-masing pribadi yang bersangkutan.  

Dalam konteks tersebut, menurut Shri Sri Ravi Shankar, dalam ajaran 

Hindu, homoseksual tidaklah pernah dinilai sebagai suatu kejahatan. 

Sungguhpun begitu, perkawinan sesama jenis, baik gay maupun perempuan 

lesbi tidaklah dibenarkan dalam agama Hindu. Konsekuansinya adalah tidak 

ada hak upacara perkawinan dengan puja mantra Veda bagi pelaku 

perkawinan sesama jenis itu.
11

 Walhasil, perkawinan homoseksual tidaklah 

dibenarkan dan tidaklah diterima dalam agama Hindu, meskipun norma 

tersebut tidak disebutkan secara detail dalam kitab sucinya. Sungguhpun 

demikian, dalam agama Hindu ini terdapat pembahasan mengenai karma 

yang menimpa pelaku pelanggaran norma tersebut, disebabkan perbuatan 

tersebut dipandang sebagai penyimpangan dari nilai-nilai moral. 

3. Homoseksualitas dalam Tinjauan Agama Budha 

Sebagaimana agama-gama yang lainnya, agama Budha yang diajarakan 

Budha Gautama, tujuannya juga untuk membawa kelamatan umat manusia. 

Prilaku homoseksual tidaklah dikutuk oleh agama Budha ini,  pelakunya juga 

tidak dikenai hukuman. Perkawinan sesama jenis juga tidak dinilai keras 
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dalam Budha, bahkan juga masalah perkawinan tidak diatur secara ketat. Hal 

ini karena, dalam ajaran Budha, perkawinan dipandang hanyalah sebagai 

kebiasaan sosial dan bukan merupakan tugas atau kewajiban keagamaan. 

Dalam agama Budha, perkawinan hanya dipandang sebagai suatu lembaga 

yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan 

kebahagiaannya, dan juga membedakannya dari kehidupan binatang, serta 

untuk menjaga keutuhan dan keselarasan dalam keberlangsungan keturunan 

manusia. Kehidupan perkawinan ini tidak diberikan aturannya oleh Sang 

Budha, meskipun begitu, ada nasehat yang diberikannya, agar kebahagiaan 

dalam perkawinan dapat diraih oleh pasangan suami-isteri.
12

  

Dalam ajaran Sang Budha, kejatuhan seorang manusia (suami) yang 

disebabkan perempuan lain merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

kerusakan perkawinan. Dalam ajaran Budha juga disebutkan adanya 

penderitaan yang mengikat terhadap perempuan yang terlibat dengan banyak 

laki-laki. Oleh karena itu, seseorang yang berkeluarga harus menyadari dan 

menjalankan kesusilaan, menghindarkan godaan dan kesengsaraan, untuk 

terpeliharanya kehidupan keluarga, dan agar penyelewengan atau 

penyimpangan seksual dapat dihindarkan.
13

 

Dengan demikian, perkawinan dalam agama Budha, dipandang sebagai 

suatu ikatan setia bagi setiap pasangan, sehingga tidak memperturutkan 

nafsunya serta tidak mengejar pasangan yang lainnnya. Penjelasan samacam 

ini dikemukakan dalam buku Nasihat Perkawinan Agama Budha yang 

diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Dalam buku nasehat tersebut 

dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan suci yang harus dijalin 

dengan cinta dan kasih sayang, sebagaimana ajaran Sang Budha, yang 

bertujuan untuk mencapai kebahagian lahir dan batin, di dunia dan akhirat.
14

 

Sebagaimana halnya perkawinan homoseksual tidak dilarang dalam 

ajaran agama Budha, perkawinan beda agama juga tidak dilarang secara 

tegas, meskipun begitu, apabila terjadi perkawinan di antara pasangan 

pemeluk agama Budha dengan pemeluk agama yang lainnya, maka harus 

dilakukan bersarkan ketentuan agama ini. Sebagaimana perkawinan beda 

agama, perkawinan sesama jenis juga tidak dilarang, dan tidak pula dikutuk 

dalam ajaran Budha,. Hal ini karena dalam agama Budha, persoalan 

homoseksual tidak dibahas dan tidak diatur secara jelas, sebab juga tidak ada 

ketegasan dalam khutbah yang disampaikan Sang Budha. Sungguhpun 

demikian, dipahami bahwa dalam ajaran Budha terdapat Pancasila Budhis 

(Lima Sila), yang harus dijalankan oleh umat Budha. Kelima Sila ajaran 

Budha mengikuti aturan latihan menahan diri dari: (1) membunuh makhluk 

                                                           
12

Sri Dhammananda, Keyakinan Umat Buddha, T.tp.: Yayasan Penerbit Karaniya, 

2007, cet. ke-5, hal. 343.  
13

Sri Dhammananda, Keyakinan Umat Buddha, hal. 344.  
14

O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama…, hal. 144.  



85 

hidup, (2) mengambil apa yang tidak diberikan, (3) penyimpangan seksual, 

(4) berkata dusta, (5) minuman obat yang menimbukan kecanduan, juga 

larangan minuman keras.
15

 

Pencermatan terhadap sila ketiga Pancasila Budhis di atas, dipahami 

homoseksualitas dalam ajaran agama Budha dipandang sebagai suatu 

penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual tersebut mencakup perbuatan 

seksual gay ataupun lesbi, dan termasuk pula penyimpangan seksual yang 

dilakukan terhadap orang lain. Dalam konteks ini, menurut Suhadi Sendjaja, 

berdasarkan kewajaran atau kelazinan, aktivitas homoseksual tidaklah 

dibenarkan; sungguhpun begitu dalam perspektif kemanusiaan, pelaku 

homoseksual patutlah mendapatkan pengayoman dan bimbingan, agar 

mereka kembali kepada kehidupan seksual yang normal.
16

 Dengan demikian, 

menjadi jelas perspektif homoseksualitas dalam agama Budha, bahwa 

homoseksualitas tidaklah dibenarkan oleh agama Budha, juga  tidak 

didukung, di samping juga tidak dipromosikan, melainkan pelaku 

homoseksual agar dibina kembali sehingga menjadi manusia yang kembali 

berperilaku seksual normal. 

4. Homoseksualitas dalam Tinjauan Agama Konghucu 

Agama Konghuchu merupakan agama yang membawa ajaran Kong Hu 

Tsu, juga bertujuan untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Mengenai 

problematika homoseksualitas, pandangan agama Konghucu ini relatif sama 

sebagaimana halnya perspektif agama Budha. Homoseksualitas tidak secara 

tegas ditolak oleh Konghucu, baik perkawinan gay maupun lesbian.  

Sungguhpun demikian, perkawinan beda jenis, yakni laki-laki dengan 

perempuan yang dicintai, sangatlah didukung dalam agama Konghuchu. Hal 

ini karena, dalam Konghucu, perkawinan dipandang merupakan salah satu 

tugas suci manusia yang diemban dalam rangka kelangsungan sejarahnya dan 

pengembangan benih firman Tuhan. Dengan cara itu, diyakini bahwa Tuhan 

mewujudkan kebaikan, yang ada di dalam diri manusia, sehingga selanjutnya 

dapat memungkinkannya memberikan bimbingan kepada keturuannya. Hal 

ini, selaras dengan tujuan utama perkawinan, sebagaimana dikemukakan 

dalam ajaran Konghucu, yaitu untuk terbentuknya kehidupan harmonis.
17

 

Dengan demikian, terdapat cinta kasih dalam suatu dalam keluarga yang 

harmonis, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci umat Konghucu: “Bila 

dalam keluarga saling mengasihi niscaya seluruh negara akan di dalam 
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cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh 

negara akan di dalam suasana saling mengalah.” (Tai Hak IX. 3).
18

 

Menurut Agama Konghucu, perkawinan bertujuan untuk membentuk 

keluarga harmonis yang penuh cinta kasih, dan untuk memperoleh anak-anak 

demi kelangsungkan kehidupan. Pencermatan terhadap tujuan perkawinan 

menurut ajaran Konghucu tersebut, tampak bahwa sejatinya perkawinan beda 

agama, terlebih perkawinan homoseksual tidaklah dibolehkan dalam agama 

Konghucu.  

Sungguhpun prilaku homoseksual tidak ditolak secara tegas dalam 

agama Konghucu, tetapi perkawinan beda jenis (laki-laki dengan perempuan) 

sangat ditekankan, karena tujuannya untuk memperoleh keturunan. Dalam 

konteks inilah, Uung Sendana, wakil Majelis Tinggi Agama Konghucu 

Indonesia (MATAKIN), menekankan agar pelaku homoseksual dirangkul, 

dan tidak dikenakan tindakan main hakim sendiri, juga agar tidak terjadi 

tindakan anarkis terhadapnya. Hal ini, karena kaum homoseksual juga 

makhluk Tuhan yang harus disayangi, dan tidak boleh anarkis terhadap 

mereka. Oleh karena itu, kaum homoseksual harus mendapatkan pembinaan 

yang tepat, agar mereka tidak merasa terintimidasi dan terancam, sehingga 

tercapai tujuan penyembuhan bagi mereka, yaitu bisa kembali kepada 

perilaku seksual yang normal.
19

 

5. Homoseksualitas dalam Tinjauan Agama Islam 

Problematika homoseksualitas dalam tinjauan agama Islam, relatif 

sama dengan perspektif Kristen. Hal ini karena problematika homoseksual 

dapat ditelusuri secara langsung melalui sumber utama ajaran Islam itu 

sendiri, yaitu Kitab Suci Al-Qur‟an Al-Karim, dan Sunnah Nabi Muhammad 

SAW. Sungguhpun terdapat kesamaan sumber utama yang dijadikan dasar 

pemahaman tentang masalah homoseksualitas, tetapi pemahaman terhadap 

sumber tersebut terdapat perbedaaan pendapat di kalangan ulama. 

Penyimpangan dorongan atau orientasi seksual hingga perilaku seksual, 

yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam, di antaranya homoseksual, dalam 

sejarahnya dilakukan kaum Sodom masa Nabi Luth A.s., sebagaimana 

dikisahkan kitab suci Al-Qur‟an (QS. al-A„râf/7: 80-81; dan QS. al-

Syu„arâ‟/26: 165-166),
20

  sebagai berikut: 

مْ ةّ 
ِ
فَاحّشَثَ مَا سَتَلَك

ْ
حيِْنَ ال

ْ
حَأ
َ
ٖٓ ا  لّلَيْمّه 

َ
يْطًا اّذْ كَال

ِ
مّيْنَ وَل

َ
ػٰل
ْ
نَ ال حَدٍ م ّ

َ
حيِْنَ  ٨٠ىَا مّنْ ا

ْ
تَأ
َ
مْ ل
ِ
اّنَّك

سَاۤءِّۗ  ّ
نْ دِوْنّ الن   شَىْيَةً م ّ

َ
جَال سْرّفِيْنَ  الر ّ نْخِمْ كَيْمٌ مُّ

َ
 ا
ْ
 ٨١ةَل
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(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada 

kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh 

seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-

laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum 

yang melampaui batas.” (al-A„râf/7: 80-81) 

حيِْنَ 
ْ
حَأ
َ
رَانَ ا

ْ
ك مّيْنَ    الذُّ

َ
ػٰل
ْ
مِْۗ  ١٦٥مّنَ ال

ِ
زْوَاجّك

َ
نْ ا مْ م ّ

ِ
مْ رَةُّك

ِ
ك
َ
قَ ل

َ
نْخِمْ كَيْمٌ  وَحَذَرِوْنَ مَا خَل

َ
 ا
ْ
ةَل

 ١٦٦عَادِوْنَ 
Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat 

homoseks)?Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan 

Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui 

batas.” (al-Syu„arâ‟/26: 165-166). 

Berdasarkan ayat di atas, homoseksualitas tidaklah dibenarkan dalam 

agama Islam, karena dipandang bertentangan dengan grand design Sang 

Pencipta makhluk itu sendiri, yaitu penciptaan makhluk dalam bentuk 

keberpasangan: saling berpasangan antara yang satu jenis dengan lain jenis 

(azwâja). Keberpasangan tentu selalu memastikan binary opposition, yaitu 

hubungan seksual pasangan dengan perbedaan identitas seksualnya.  

Pelaku homoseksualitas, sebagaimana kaum Nabi Luth A.s., dikecam 

keras dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Hȗd/11: 82, dan al-

Hijr/15: 74, berikut: 

 
َ
ىَا وَا

َ
نَا عَالّيَىَا سَافّل

ْ
مْرِنَا جَػَل

َ
ا جَاۤءَ ا مَّ

َ
نْضِيْدٍ فَل يْلٍ مَّ ّ

نْ سّج  يْىَا حّجَارَةً م ّ
َ
 ٨٢مْطَرْنَا عَل

Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri 

kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang 

terbakar secara bertubi-tubi. (Hȗd/11: 82) 

نَا عَا
ْ
يْلٍ فَجَػَل ّ

نْ سّج  يْىّمْ حّجَارَةً م ّ
َ
مْطَرْنَا عَل

َ
ىَا وَا

َ
 ٧٤لّيَىَا سَافّل

Maka, Kami menjungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami menghujani mereka 

dengan tanah yang membatu. (al-Hijr/15: 74) 

Homoseksualitas merupakan perbuatan fâhisyah, yakni perbuatan yang 

sangat kotor dan keji. Dengan dalih apapun, homoseksualitas tidaklah 

dibenarkan Islam, sebagaimana landasan utamanya Al-Qur‟an. Oleh karena 

itu, pelaku homoseksualitas sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur‟an di 

atas, secara langsung dilaknat oleh Allah dengan azab hujan batu. 

Dengan demikian, dalam tinjauan agama Islam, homoseksualitas 

merupakan penyimpangan dari fitrah, sehingga harus ada terapi bagi kaum 

homoseksualitas tersebut. Oleh karena itu, harus ada pencermatan secara 
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tepat: bila perilaku homoseksual itu timbulnya berkaitan dengan aspek 

genetik, hormonal atau biologis, maka pelakunya perlu berkonsultasi dan 

mendapatkan terapi secara medis. Hal ini berbeda bila perilaku homoseksual 

itu berterkaitan dengan aspek psikologis, maka pelakunya perlu berkonsultasi 

dan mendapatkan terapi dari ahli psikologi. Kemudian, bila prilaku 

homoseksual itu disebabkan oleh aspek lemahnya pemahaman keagamaan, 

maka ia perlu berkonsultasi pada ulama yang kredibel. Sungguhpun begitu, 

kaum homoseksual tetap harus dipandang sebagai manusia, yang harus 

dihargai dan diperlakukan kemanusiaannya, sehingga mereka tidak boleh 

diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. 

Ulama sepakat bulat bahwa homoseksualitas adalah perbuatan keji 

(fâhisyah), hukumnya haram dan merupakan kejahatan.
21

 Dalam dua kitab 

tafsir klasik bercorak fikih, misalnya dua karya ulama besar, Imam al-

Qurthȗbî (w. 671 H), berjudul al-Jâmi„ li-Ahkâm al-Qur‟ân,
22

 dan Imam Ibn 

al-„Arabî (468-543 H), tafsir Ahkam al-Qur‟ân,
23

 disebutkan pendapat Imam 

Mâlik yang menegaskan hukum rajam dijatuhkan atas pelaku 

homoseksualitas yang mempunyai istri (muhshan), berdasarkan dalil QS. 

Hȗd/11: 82, dan QS. al-Hijr/15: 74 yang mengungkapkan kaum Luth diazab 

dengan batu dari neraka Sijjîl,
24

 sebagaimana telah dikutip di atas: “Maka, 

ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum 

Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar 

secara bertubi-tubi.” (Hȗd/11: 82), dan “Maka, Kami menjungkirbalikkan 

(negeri itu) dan Kami menghujani mereka dengan tanah yang membatu.” (al-

Hijr/15: 74) 

Banyak ulama tidak sependapat dengan model penarikan hukum 

(istinbâth) Imam Malik tersebut, alasannya karena mungkin ada gugatan azab 

atas kaum Luth itu disebabkan pengingkaran mereka atas kerasulan, bukan 

sebab perilaku homoseksualnya. Pandangan semacam ini yang belakangan 

dikemukakan juga oleh kaum liberal, sudah dibahas pula oleh para ulama 

masa lalu, meksipun begitu, prilaku homoseksual tetap dipahami oleh para 

ulama tersebut sebagai fâhisyah, perbuatan jahat yang keji.
25
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Perspektif Islam mengenai homoseksualitas di samping juga didasarkan 

pada temuan mengenai fenomena ini, harus pula didasarkan pada wahyu Al-

Qur‟an, dan hadis Nabi SAW, yang merupakan sumber pokok ajaran Islam. 

Jadi, dasar atau tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai homoseksualitas 

tidaklah berubah, meskipun perkembangan masyarakat terus berubah. Atas 

dasar itulah, terjadi kesepakatan para ulama  tentang larangan 

homoseksualitas.
26

 Adanya kesepakatan larangan homoseksualitas itu sebab 

larangan tersebut sudah jelas ada dalam nas Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi 

SAW, bukan sebab ada pengaruh “heteronormativisme” sebagaimana 

pandangan para pemikir liberal.
27

  

Oleh karena itu, masalah homoseksualitas dalam tinjauan Islam, dapat  

dikemukakan dua perspektif, yaitu perspektif kejiwaan, yang digunakan 

untuk memotret homoseksualitas dari aspek fitrah kejiwaan manusia, dan 

sudut pandang maqâshid al-Syarî„ah atau tujuan Syariat Islam. Sebelum 

pembahasan lebih rinci mengenai tinjauan Islam tentang homoseksualitas, 

penting dikemukakan terlebih dahulu istilah homoseksualitas dalam 

perspektif Islam.  

Dalam ilmu keislaman, terdapat term liwâth untuk mengungkapkan 

istilah homosekualitas. Meski begitu, ada pemikir, antara lain Musdah Mulia 

dan Husein Muhammad, yang membedakan term liwâth dengan 

homoseksual. Menurut mereka, term liwâth merupakan istilah untuk suatu 

perbuatan sodomi atau anal seks yang bisa dilakukan siapa pun termasuk 

laki-laki heteroseksual dan biseksual; sedangkan term homoseksualitas lebih 

berkaitan dengan bersifat psikologis, karenanya istilah mukhannas lebih tepat 

digunakan untuk mengungkapkan istilah homoseksualitas.
28

 Argumen itu 

tampaknya untuk membenarkan homoseksual, sebab para fukaha telah 

menerima keberadaan mukhannas bi-al-khalq, yakni orang yang terlahir 

sebagai laki-laki dengan memiliki sifat-sifat feminimitas (keperempuanan). 

Pendapat tersebut pada intinya mengarah hukum haram hanya diterapkan 

pada aksi sodomi, yakni praktek anal seks, sementara terhadap orientasi 

homoseksual harus diterima dengan terbuka sebagai sesuatu hal yang alami.
29

  

Suatu kajian kritis justeru menunjukkan bahwa argumen yang 

memandang prilaku homoseksual haram, yang disamakan dengan anal seks, 

sementara orientasi homoseksual tidaklah harus diterima apa adanya sebagai 

hal alami, sejatinya kurang tepat, ditinjau dari perspektif psikologi dan 

perspektif Islam. Term mukhannas lebih tepat dimaknai dengan arti 
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effeminate yang menunjukan arti keperempuan atau bersifat seperti 

perempuan. Terdapat hadis mengenai mukhannas justeru secara jelas 

menunjukkan pengertian tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan:  

جنَاَ بْرَإىِيَ  حَدَّ
ِ
جنَاَ مُسْلُِِ بْنُ إ جنَاَ ىِشَامٌ  حَدَّ يَ  حَدَّ رَضَِِ اُلله غَنُْْمَا  إبْنِ غَبَّاسٍ  غَنْ  غِكْرمَِةَ  غَنْ  يََْ

ِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلمإمنبيُّ  مؼََنَ كاَلَ:  لََتِ مِنَ إمن جِّ يُوتِكُُْ أَخْرجُِوهُُْ مِنْ بُ  :وَكاَلَ  ، إلمخَُنَّثِيَن مِنَ إمرّجَِالِ، وإلمتَََُ

30 .فلََُنً  عَُُرُ  وَأَخْرَجَ  وَأَخْرَجَ فلََُنً 
 

...Dari Ibn „Abbâs r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang 

menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan 

beliau bersabda: „Usirlah meraka dari rumah-rumah kalian, dan beliau 

mengusir seseorang, dan Umar pun mengusir sesorang.” (HR. al-Bukhârî)  

Menurut Ibn Baththâl, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang 

keperempuanan bukanlah sebab adanya sifat perempuan yang terdapat dalam 

dirinya sebagai ciptaan Tuhan, melainkan sebab mereka memperturutkan 

kecenderungan itu dan berhias (dandan) layaknya perempuan; laknat tersebut 

berlaku juga atas laki-laki tulen, namun menyerupai perempuan dengan 

sengaja.
31

 Jadi term mukhannas itu tidaklah terkait dengan orientasi seksual 

terhadap sesama jenis kelamin, melainkan terkait dengan prilaku menyerupai 

tampilan lawan jenis, sehingga term mukhannas itu lebih tepat digunakan 

untuk makna effeminate, bukan homosexual.  

Mempersamakan homoseksualitas dengan effeminate jelas tidak benar 

bahkan salah alamat. Lebih dari itu, tidaklah tepat dan mengherankan ketika 

ada yang mengasosiasikan kaum homoseksual pada sifat efferminate, yang 

dilakukan oleh psikolog dan pembela hak-hak LGBT atau homoseksualitas 

justeru dipandang sebagai homophobia.
32

  

Dalam tema problematika homoseksualitas terdapat sudut pandang 

teologis, yang dikemukakan sejumlah pemikir, yang memandang orientasi 

seksual pada sesama jenis kelamin merupakan bagian dari kodrat manusia. 

Dengan dasar ini, sejumlah pemikir “liberal” membolehkan homoseksualitas. 

Tim penulis buku Fiqih Seksualitas, menyatakan homoseksualitas adalah 

takdir, sehingga harus diterima oleh yang bersangkutan, dan ditoleransi oleh 

masyarakat.
33
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Homoseksualitas dari perspektif Syariah (Hukum Islam), dipandang 

menyimpang dari fitrah penciptaan manusia. Manusia secara biologis 

diciptakan untuk kesaling-berpasangan untuk memenuhi kecenderungan 

saling ketertarikan di antara lawan jenis: laki-laki dan perempuan. Struktur 

tubuh perempuan telah dirancang sedemikian rupa untuk bisa mengandung 

janin dan melahirkan, sementara struktur tubuh laki-laki dirancang untuk 

membuahi sel telur perempuan. Menunaikan amanah untuk keberlangsungan 

hidup manusia menjadi prioritas penting yang dilindungi oleh Syariat. Hal ini 

sebagaimana telah dirumuskan para ulama, dalam konstruksi maqâshid al-

Syarî„ah (tujuan-tujuan Syariat), yaitu menjaga keberlangsungan anak 

keturunan (hifzh al-nasl), di samping juga untuk melindungi keselamatan 

jiwa (hifz al-nafs).
34

  

Dengan demikian, segala perbuatan yang mengancam atau merusak  

kedua aspek penting tersebut sangatlah dilarang dalam Syariat, sehingga 

pelanggaran terhadapnya dijatuhi sanksi. Senada dengan argumen di atas, al-

Ghazâlî juga berpendangan bahwa homoseksualitas merupakan suatu dosa 

yang diharamkan, sebab akan memutus mata rantai atau tali keturunan 

(generasi).
35

 Selain itu, temua sains menunjukkan bahwa gaya hidup 

homoseksualitas sangat beresiko tinggi terhadp penularan virus HIV/AIDS.  

Walhasil, perilaku homoseksualitas karena alasan tersebut, ditetapkan 

hukuman dalam Syariat. Hukuman yang diberlakukan tidak hanya terkait 

dengan tindakan lahir, melainkan juga bersentuhan dengan aspek atau 

dimensi kejiwaan manusia. Nabi SAW sendiri menegaskan bahwa beliau 

hanya memberlakukan hukuman terhadap sesuatu yang tampak (lahir) 

semata, dan mengenai hal batiniah itu merupakan “urusan” Allah Taala. 

Hadis yang dimaksud adalah hadits panjang, diriwayatkan dari Abȗ Sa„îd al-

Khudrî. Muhammad Fuâd „Abd al-Bâqî dalam penjelasan ringkas hadis 

tersebut mengikuti Imam Nawawî, memaknai bahwa Nabi Muhammad SAW 

hanya menghukumi zahirnya perilaku, sedangkan rahasia hati diserahkan 

kepada Allah Taala.
36

  

Oleh karena itu, aspek homoseksualitas yang dijatuhi hukuman adalah 

praktik hubungan seksual sesama sejenis (gay ataupun lesbian). Dalam hal 

ini, homoseksualitas dalam arti orientasi seksual semata (kecenderungan hati 

manusia untuk menyukai sesama jenis), tidaklah dikenai hukuman. 

Sungguhpun demikian, orientasi homoseksualitas itu tetaplah merupakan 
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syahwat yang terlarang, sehingga harus dicegah, tidak boleh dibiarkan begitu 

saja. Hal ini pun menunjukkan bahwa hukuman dikenakan kepada pelaku 

hubungan seksual sesama jenis (liwâth) atau sihâq, termasuk yang dilakukan 

oleh laki-laki atau perempuan yang secara psikologis heteroseksual. 

Hukuman di sini tidak termasuk aktivitas atau perilaku anal seks laki-laki 

pada perempuan (liwâth al-sugrâ).  

Di dalam hukum Islam, ulama sepakat terhadap keharaman liwâth dan 

sihâq serta penjatuhan hukumannya. Dalam Islam, pengharaman liwâth dan 

sihâq didasarkan pada dalil-dalil: nash Al-Qur‟an, hadis, dan ijma‟ 

(konsensus ulama). Para ulama juga sepakat bahwa penerapan hukuman 

terhadap perilaku homoseksual itu bisa dilaksanakan bila terpenuhi saksi 

yang melihat langsung sebagaimana masalah zina. Dalam hal ini, Imam 

Mâlik, Imam Syâfi„î, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ketentuan saksi 

yang harus dipenuhi bagi penerapan hukuman terhadap homoseksual itu 

empat orang, sedangkan Imam Abȗ Hanîfah berpendapat cukup dua saksi.
37

 

Sungguhpun demikian, penjatuhan hukuman terhadap perilaku homoseksual 

juga bisa didasarkan atas pengakuan pelakunya sendiri.  

Di dalam perilaku liwâth atau sihâq berlaku juga ketentuan hukuman 

qadzf atas orang yang menuduh seseorang melakukan perbuatan homoseksual 

itu, tetapi tanpa bisa membuktikan kebenarannya.
38

 Atas dasar itulah, dalam 

Islam, tidak ditemukan tindakan diskriminasi terhadap kaum homoseksual 

hanya dilandaskan pada orientasi atau kecenderungan dalam diri mereka. Hal 

ini karena, tindakan hukum diberlakukan dan diterapkan ketika orientasi 

homoseksual itu telah berwujud menjadi tindakan nyata, yang dikenal 

sebagai prilaku homoseksual.  

Imam al-Syaukânî (1173-1250 H/1759-1834 M) menegaskan tidak ada 

hukuman yang paling tepat diterapkan terhadap pelaku homoseksualitas 

kecuali hukuman yang dapat menjadi pelajaran bagi orang lain, dan hukuman 

fisik yang dapat mengekang syahwat kaum homoseksualitas. Selaras dengan 

pandangan al-Syaukânî di atas, Sayyid Sâbiq (1345-1420 H/1915-2000 M), 

dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah, menegaskan bahwa homoseksualitas yang 

dilakukan kaum Nabi Luth A.s., dipandang sebagai perbuatan dosa paling 

besar, karena perbuatan homoseksual itu merusak moral, fitrah, agama dan 

mengancam kelangsungan dunia. Ketentuan hukuman homoseksualitas itu 

didasarkan pada ayat-ayat yang melukiskan tentang kisah kaum Nabi Luth 

A.s., dan beberapa hadis Nabi SAW yang memerintahkan penjatuhan sanksi 

mati terhadap pelaku homoseksualitas dan pasangannya: 
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 .وِ لَ بِ وْ ؼُ فْ مَ إمْ لَ وَ اػِ فَ وإ إمْ وُ تُ اكْ طٍ، فَ وْ مِ مُ وْ لَ كَ لُ عََُ مَ ؼْ هُ يَ وْ ثمُُ دْ جَ مَنْ وَ : صلى الله عليه وسلم اللهِ  لُ وْ سُ رَ  الَ : كَ الَ ، كَ اسٍ بَّ غَ  نِ إبْ  نِ غَ 

Barangsiapa yang kalian mendapatinya melakukan perbuatan Kaum Luth, 

maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya (HR. Abȗ Dâwud, al-Tirmidzî, 

Ibn Mâjah, dan Ahmad dari „Abdullâh bin „Abbâs).
39

  

Sâbiq juga mengutip perspektif medis mengenai dampak negatif 

homoseksualitas. Menurutnya, meskipun terjadi kesepakatan di antara para 

ulama mengenai kategori homoseksualitas sebagai dosa besar dan tindak 

kriminal (kejahatan), tetapi terjadi pula ikhtilaf di antara mereka mengenai 

hukuman yang dijatuhkan atas pelaku homoseksualitas.  

Secara garis besar, terdapat tiga pendapat ulama mengenai hukuman 

atas perbuatan homoseksualitas.
40

 Pertama, pendapat ulama yang 

menyatakan bahwa hukuman mati sebagai hukuman yang mutlak dijatuhkan 

terhadap perbuatan homoseksualitas. Pendapat demikian dikemukakan para 

sahabat, antara lain Abȗ Bakar, „Umar, „Utsmân dan „Alî r.a. Pendapat  yang 

menyatakan bahwa hukum bunuh sebagai hukum mutlak atas perbuatan 

homoseksualitas tersebut juga telah diterapkan pada masa kekhilafahan 

mereka. Pendapat kelompok ini juga diikuti oleh para ulama, antara lain 

Nâshir, Qâsim bin Ibrâhim, dan Imam al-Syafi„î. Mereka meneguhkan 

pandangan yang memutlakkan hukuman bunuh tersebut dijatuhkan terhadap 

semua pihak yang melakukan homoseksualitas, baik pelakunya maupun 

pasangannya, baik statusnya masih perjaka atau perawan maupun sudah 

menikah (muhshan). Kedua, pendapat kelompok yang membedakan 

hukuman atas pelaku homoseksualitas,  hukuman cambuk dan pengasingan 

(taghrîb) dijatuhkan atas pelaku yang masih lajang, sementara hukuman 

rajam (dilempari batu) dijatuhkan terhadap pelaku yang sudah menikah 

(muhshan), sebagaimana dijatuhkan terhadap pelaku zina. Pendapat ini 

dikemukakan oleh para tokoh antara lain, Sa„id bin Musayyab, Athâ‟ bin Abȗ 

Ribah, Hasan al-Bashrî, Qatâdah, al-Nakhâ„î, al-Tsaurî, al-Auza„î, Abȗ 

Thâlib, Yahyâ bin Ma„in, dan imam al-Syâfi„î menurut salah satu dari 

pendapatnya.
41

 Ketiga, pendapat kelompok yang menyatakan bahwa pelaku 

homoseksualitas cukup dijatuhi hukuman ta„zîr, baik dalam bentuk kurungan 

(pengasingan) maupun hukum cambuk sesuai keputusan hakim. Pendapat 

yang ketiga ini dikemukakan oleh Imam Abȗ Hanîfah, al-Muayyid Billâh, al-

Murtadhâ dan Imam al-Syafi„î dalam salah satu pendapatnya, dengan 

argumenta, homoseksualitas bukanlah termasuk zina, sehingga tidak dapat 

diterapkan hukuman zina atas perbuatan tersebut. Terhadap ketiga pendapat 
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kelompok ulama mengenai hukuman homoseksualitas tersebut, Imam al-

Syaukânî mengunggulkan (tarjîh) pendapat kelompok yang pertama, yang 

menyatakan hukuman mati mutlak dijatuhkan atas pelaku homoseksualitas, 

dan menolak pendapat ketiga, yang menyatakan hukuman ta„zîr, karena 

dipandang bertentangan dengan dalil yang sharîh (clear, jelas).  

 Perihal problematika homoseksualitas, lebih lanjut „Abd al-Rahmân al-

Jazirî membuat analisis dalam kitabnya, al-Fiqh „alâ al-Madzâhib al-

Arba„ah, bahwa homoseksual adalah perbuatan kejahatan moral yang tidak 

layak dilakukan manusia, dan tidak sesuai dengan fitrah penciptaan yang 

telah ditetapkan Allah. Homoseksualitas mengancam kepunahan manusia dan 

keluar dari fitrahnya, sehingga disebut fâhisyah, sebagaimana perbuatan zina, 

karena itu hukumannya pun sebagaimana hukuman orang yang berzina. 

Sungguhpun demikian, terdapat perbedaan mengenai hukuman atas 

homoseksualitas: pelaku homoseksualitas dikenai hukuman mati apabila 

sudah menikah, sedangkan korbannya (pasangannya) cukup dicambuk. 

Meskipun begitu, ada ulama yang berpendapat bahwa semuanya, baik 

pelakunya maupun pasangannya dihukum mati.
42

  

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh kesimpulan adanya kesepakatan 

ulama mengenai keharaman homoseksualitas, baik liwâth maupun sihâq. Di 

samping itu, juga disimpulkan adanya kesepakatan ulama mengenai 

keharusan penjatuhan hukuman atas mereka, meksipun demikian terdapat 

ikhtilaf ulama hanya pada tata cara penjatuhan hukumannya. Sebagian ulama 

berpendapat penjatuhan hukuman homoseksual itu harus diterapkan 

sebagaimana hadd terhadap perbuatan zina, yang jenis hukumnya sudah 

tetap, yaitu rajam dan cambuk. Menurut ulama lainnya, hukuman perbuatan 

homoseksual adalah ta‟zîr, yakni bentuk hukumannya didasarkan pada 

pertimbangan dan kebijakan pemerintah. Untuk itu, dalam konteks Indonesia, 

hukum ta‟zîr lebih aplikatif diterapkan terhadap perbuatan homoseksualitas, 

tentu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan berdasarkan penetapan hakim. 

Dalam kerangka itulah, relevansi pandangan Abdurrahman Wahid (Gus 

Dur), yang memandang homoseksualitas sebagai penyakit jiwa, sesuatu yang 

tidak wajar dan tidak kodrati. Gus Dur mengatakan “Pada dasarnya 

lesbianisme atau penyimpangan seksualitas adalah hal yang tidak wajar dan 

tidak kodrati. Hal itu terjadi sejak zaman Nabi Luth. Rakyat Nabi Luth juga 

demikian. Memang itu sifat manusia, kalau diberi yang baik tetap inginnya 

yang jelek saja.” Lebih lanjut Gus Dur mengatakan: “Kelompok orang-orang 

lesbian dan homoseks ingin menuntut haknya, tetapi sebenarnya hak itu tidak 
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kodrati dan tidak manusiawi, karena manusia diciptakan untuk bereproduksi. 

Namun demikian, hak-hak kaum minoritas seperti ini perlu dihargai.”
43

 

Lebih lanjut Gus Dur menuliskan: “Orang yang hidup sebagai gay atau 

lesbian berarti menyalahi kodrat kemanusiaan. Di samping itu juga 

menyalahi kodrat manusia yang lain, yaitu kodrat menciptakan mawaddah 

wa rahmah (kasih sayang).... Maka kalau memilih cara hidup lesbian atau 

homoseks tidak akan tercapai mawaddah dan rahmah. Bisa tercapai 

mawaddah, tetapi rahmah tidak.” 

Lebih lanjut Gus Dur mengemukakan pandangan bahwa: 

Dalam kodrat kemanusiaannya, perempuan bersama-sama dengan lelaki membentuk 

keluarga agar bisa melaksanakan reproduksi anak keturunan manusia, di samping 

menciptakan ikatan sosial yang langgeng atas dasar kekeluargaan. Ini sangat penting 

menjadi pegangan kita dalam merumuskan pandangan Islam mengenai hak asasi 

perempuan. Kita tidak boleh menghukum lesbianisme dan homoseksualitas, karena 

hal itu merupakan problem yang aneh jika dihukum. Problem harus dipecahkan, 

bukan dihukum. Dengan demikian saya tidak setuju kalau mereka dituding-tuding, 

dimarahi, serta diancam neraka. Tindakan itu tidak memecahkan masalah mereka. 

Perilaku mereka seharusnya dicarikan pemecahannya secara konsultatif dan secara 

berangsur-angsur....
44   

Walhasil, melalui kajian homoseksualitas dalam tinjauan agama-agama 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, prilaku homoseksual atau 

LGBT, dalam tinjauan Katolik, ditolak dan dilarang keras, dan pelakunya 

dilaknat dan dikenai hukuman berat, dengan secara jelas norma ini termaktub 

dalam kitab suci pemeluk Katolik, Al-Kitab, baik Perjanjian Lama maupun 

Perjanjian Baru. Dalam kitab suci mereka, homoseksual atau perkawinan 

sesama jenis dibenci dan dijatuhi hukuman keras oleh Tuhan sebagai 

perbuatan hina, kejahatan dan yang menjijikkan, sehingga pelaku 

homoseksual harus dijatuhui hukuman bunuh hingga meninggal dunia. 

Walhasil, homoseksual: (a) perbuatan jahat; (b) perbuatan hina (keji); (c) 

perbuatan uang dibenci; (d) Dijatuhi hukuman  hunuh hingga mati. 

Kedua, perilaku homoseksual atau LGBT, dalam tinjauan Kristen 

Protestan, sebagaimana halnya dengan Katotik, juga ditolak dan dilarang 

keras, dan pelakunya dilaknat dan dikenai hukuman berat, dengan secara 

jelas norma ini termaktub dalam kitab suci pemeluk Katolik, Al-Kitab, baik 

Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Dalam kitab suci mereka, 

homoseksual atau perkawinan sesama jenis dibenci dan dijatuhi hukuman 

keras oleh Tuhan sebagai perbuatan hina, kejahatan dan yang menjijikkan, 

sehingga pelakunya harus dijatuhi hukuman bunuh hingga meninggal dunia. 
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Walhasil, homoseksual: (a) perbuatan jahat; (b) perbuatan hina (keji); (c) 

perbuatan uang dibenci; (d) Dijatuhi hukuman  hunuh hingga mati. 

Ketiga, status homoseksual dilarang dalam agama Hindu, sungguhpun 

bentuk larangan tersebut tidak secara gamblang termaktub dalam kitab suci 

Weda. Perilaku homoseksual dalam agama Hindu juga tidak dipandang 

sebagai kejahatan, melainkan hanya sebagai perbuatan dosa, yang bebannya 

harus ditanggung masing-masing pribadi yang bersangkutan. Perkawinan 

homoseksual tidaklah dibenarkan dan tidaklah diterima dalam agama Hindu, 

meski norma tersebut tidak disebutkan secara detail dalam kitab sucinya. 

Sungguhpun demikian, dalam agama Hindu terdapat bahasan tentang karma 

yang menimpa pelaku pelanggaran norma itu, sebab perbuatan itu merupakan 

penyimpangan dari nilai-nilai moral. Walhasil, homoseksual dalam Hindu: 

(1) dilarang, tetapi tidak dengan larangan yang gamblang; (2) bukan 

kejahatan; (3) merupakan dosa; (4) ada karma bagi pelaku homoseksual 

sebab menyimpang dari nilai-nilai moral; (5) tidak dikenai hukum bunuh.  

Keempat, homoseksualiats dan perkawinan sesama jenis tidak dinilai 

keras dalam Budha, bahkan juga masalah perkawinan tidak diatur secara 

ketat. Hal ini karena, dalam ajaran Budha, perkawinan dipandang hanyalah 

sebagai kebiasaan sosial dan bukan merupakan tugas atau kewajiban religius. 

Kelima, homoseksualitas, dan perkawinan sesama laki-laki (gay) ataupun 

perkawinan sesama perempuan (lesbian), tidak secara tegas ditolak oleh 

Konghucu. Keenam, Homoseksualitas dilarang dengan tegas dalam Islam, 

dinyatakan sebagai fahisyah (perbuatan keji), sebab menyalahi fitrah 

kemanusiaan yang diciptakan berpasang-pasangan untuk reproduksi anak 

keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah, agar tercapai kehidupan yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. Pelakunya dikenai sanksi hukum jelas dan 

tegas, namun ada pembedaan: hukum rajam dijatuhkan atas pelaku (fâ„il) 

yang sudah menikah (muhshan), hukum ta‟zir hingga pengusiran dari tempat 

tinggal dijatuhkan atas pasangannya  (maf „ȗl). 

Ketujuh, semua agama pada umumnya menyatakan homoseksual 

sebagai perbuatan dosa, kejahatan, dan perbuatan keji, sehingga dikenai 

sanksi, meski tingkat sanksi hukumnya terdapat perbedaan yang tajam. Bila 

dalam Katolik dan Kristen Protestan sanksi hukumnya sangat keras, berupa 

bunuh hukum mati, sementara dalam Hindu tidak dikenai sanksi hukum, 

hanya sanksi moral, dalam Budha, tidak dipandang sebagai kejahatan, hanya 

merupakan kebiasaan sosial, juga dalam Konghucu, sehingga tidak dikenai 

sanksi hukum. Sementara itu, dalam Islam, pandangan Islam tentang 

homoseksual hampir sama dengan Katolik dan Kristen Protestan, tetapi 

relatif lebih ringan karena menekankan keseimbangan dan pertengahan 

(moderat), dibandingkan dengan perspektif agama-agama yang lainnya. 

Kesimpulan di atas dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Tabel 1: Homoseksualitas dalam Perspektif Agama-agama 

No. Agama Perspektif tentang Homoseksualitas  Ket 

1.  Katolik - Homoseksual/LGBT ditolak dan dilarang keras; 

- Pelakunya dilaknat dan dibunuh hingga mati. 

- Norma itu jelas termaktub dalam Al-Kitab, 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 

- Homoseksual: (1) perbuatan jahat; (2) perbuatan 

hina (keji); (3) perbuatan yang dibenci; (4) 

Dijatuhi hukuman  hunuh hingga mati. 

Sangat jelas dan 

tegas dilarang 

keras, dan atas 

pelakunya 

dikenakakan 

hukuman sangat 

berat. 

2.  Kristen 

Protestan 

- Homoseksual/LGBT ditolak dan dilarang keras; 

- Pelakunya dilaknat dan dihukum hingg mati,  

- Norma itu jelas termaktub dalam Al-Kitab, 

Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 

- Homoseksual: (1) perbuatan jahat; (2) perbuatan 

hina (keji); (3) perbuatan yang dibenci; (4) 

Dijatuhi hukuman  hunuh hingga mati. 

Sama dengan 

perspektif Katolik, 

homoseksual 

dilarang sangat 

jelas, tegas dan 

keras; pelakunya  

dihukum mati. 

3.  Hindu - Homoseksual dilarang tapi tidak secara 

gamblang dalam kitab suci Weda.  

- Bukan kejahatan, hanya perbuatan dosa, yang 

bebannya harus ditanggung pelakunya. 

- Perkawinan homoseksual tidak dibenarkan dan 

tidak diterima, meski norma ini tidak disebutkan 

secara detail dalam Weda.  

- Ada karma yang diyakini menimpa pelakunya, 

sebab melanggar dari nilai-nilai moral. 

- Homoseksual: (1) dilarang; (2) bukan 

kejahatan; (3) dosa; (4) ada karma bagi pelaku 

homoseksual sebab menyimpang dari nilai-nilai 

moral; (5) tidak dikenai hukum bunuh. 

Ada pelarangan 

terhadap 

homoseksual, tapi 

tidak tegas, dan 

tidak ada sanksi 

hukumnya. 

4.  Budha - Homoseksual dan perkawinan sesama jenis tidak 

dinilai keras dalam Budha; 

- Tidak ada aturan ketat perihal perkawinan. 

- Dalam ajaran Budha, perkawinan dipandang 

hanyalah sebagai kebiasaan sosial dan bukan 

merupakan tugas atau kewajiban religius. 

Sangat lunak, tidak 

dipandang sebagai 

kejahatan apalagi 

dosa, tidak dikenai 

sanksi hukum. 

5.  Konghucu Homoseksualitas, dan perkawinan sesama jenis:  

baik gay maupun lesbian  tidak secara tegas 

ditolak oleh Konghucu,.  

Relatif sama 

dengan perspektif 

agama Budha.  

6.  Islam - Homoseksual dilarang dengan tegas; 

- merupakan fahisyah (perbuatan keji); 

- menyalahi fitrah penciptaan manusia agar 

berpasangan untuk reproduksi melalui perkawinan 

sah, agar tercapai kehidupan sakinah, mawaddah 

dan rahmah. 

- Pelakunya dikenai sanksi hukum jelas dan tegas, 

namun ada pembedaan. 

- hukum rajam atas pelaku (fâ„il) yang sudah menikah 

(muhshan); hukum ta‟zir, hingga pengusiran dari 

tempat tinggal atas pasangannya  (maf „ȗl). 

Perspektif Islam 

tentang 

homoseksual 

relatif moderat, 

menekankan 

keseimbangan 

dibandingkan 

dengan perspektif 

agama-agama yang 

lainnya. 
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B. Homoseksualitas dalam Tinjauan Psikologi 

1. Evolusi Diagnosis Homoseksualitas 

Homoseksualitas dalam tinjauan psikologi mengalami diskurus 

panjang, yang sangat dipengaruhi oleh basis epistemologi yang dijadikan 

landasan disiplin ilmu psikologi tersebut.
45

 Perubahan yang terjadi dalam 

peradaban Barat mengenai sudut pandang terhadap abnormalitas telah 

dikemukakan dalam riset sejumlah psikolog tentang homoseksualitas itu. 

Pada saat Gereja masih mendominasi atau mempunyai otoritas kuat atas 

masyarakat Barat, homoseksualitas dipandang sebagai dosa dan kejahatan.
46

 

Kemudian, ketika terjadi konflik di antara otoritas Gereja dengan raja Inggris, 

Raja Henry VIII, justeru sang raja Inggris mengintegrasikan atau 

melegalisasikan larangan homoseksual itu ke dalam hukum sekuler, yang 

dimaksudkan juga untuk menandingi kekuasaan Paus.
47

 Akhirnya status 

homoseksual berubah, dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma 

hukum dan penyimpangan sosial.  

Selanjutnya gelombang revolusi sains memicu para peneliti melakukan 

observasi atau pengamatan terhadap homoseksualitas dari perspektif sains, 

dalam hal ini psikologi. Beberapa riset yang dilakukan pada awal abad ke-19, 

berupaya untuk mencari penjelasan saintifik yang terlepas dari kontrol atau 

dominasi agama mengenai tiap-tiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan. 

Sungguhpun riset itu dipandang membentuk citra homoseksualitas sebagai 

penyimpangan mental, tetapi juga membawa implikasi yang baik bagi kaum 

homoseksualitas. Temuan riset tersebut adalah bahwa kaum homoseksual 

adalah “orang-orang yang sakit”, sehingga status sebagai “orang sakit” ini 

menjadikan kesalahan yang mereka lakukan dipandanag lebih ringan di 

hadapan hukum.
48
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Di antara ahli mengenai homoseksualitas, terdapat Karl Heinrich 

Ulrichs (1825-1895), seorang seksolog berkebangsaan Jerman, sekaligus ahli 

hukum dan seorang gay. Ia dipandang sebagai ahli pertama yang secara 

spesifik melakukan riset tentang homoseksualitas. Ulrichs mengarahkan 

risetnya yang dimakasudkan untuk menetang kriminalisasi yang terdapat 

dalam hukum Jerman terhadap perilaku sodomi. Argumentasinya bahwa 

homoseksualitas disebabkan adanya pengaruh faktor biologis.
49

 Risetnya 

menemukan term “urning” dan “urnining” yang dipergunakan untuk 

menandai seseorang yang memiliki “jiwa” seksual yang berbeda dari kondisi 

biologisnya. Kemudian rekannya bermama Karl Maria Kertbeny (1824-

1882), untuk pertama kalinya memperkenalkan term “homosexuality” untuk 

mengungkapkan suatu relasi atau hubungan sesama jenis itu.
50

 Kemunculan 

term “homosexual” dalam kacamata konteks sosiopolitik, sangat dipengaruhi 

oleh perjuangan Kertbeny dalam mempertahankan posisi liberalisme Jerman 

di depan hegemoni Prusia,
51

 meski term itu kemudian diambil alih dunia 

medis dan psikologi. 

Kepeloporan kedua ahli tentang homoseksualitas tersebut kemudian 

memicu berbagai riset berkutnya mengenai homoseksualitas. Karl Westphal 

(1833-1890), seorang ahli yang terpengaruh Ulrich, pada tahun 1869, 

mempublikasikan hasil risetnya megenai sejumlah laki-laki yang memiliki 

sifat feminim, dan perempuan yang bersifat seperti laki-laki, dan memiliki 

rasa ketertarikan kepada sesama jenis. Ia pun memperkenalkan istilah 

“contrary sexual feeling”.
52

  

Temuan Westphal ini kemudian mulai menjadi basis ilimiah untuk 

argumen yang menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan sesuatu yang 

berbeda dari keadaan seksual normal. Istilah Westphal tersebut kemudian 

diadopsi oleh Arrigo Tamassia (1878), dan diperkenalkan di Italia sebagai 

“invirsione dell istinto sessuale”, artinya insting seksual terbalik.
53

 Sosialisasi 

temuan Wesphal juga dilakukan di Perancis oleh Jean Martin Charcot (1825-

1993), psikolog dan neurolog, yang juga berkebangsaan Perancis. 

Homoseksualitas ini dimaksudkan oleh Charcot ke dalam kelompok “sexual 

perversions”, yaitu penyimpangan-penyimpangan seksual, dan merupakan 

jenis gangguan jiwa. Homoseksualitas dipandangnya sebagai “degrading 
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consequences of a weakning of morals in a vitited society,”
54

 konsekuensi 

yang merendahkan terhadap moralitas yang lemah dalam masyarakat yang 

dirusak. 

Selanjutnya, pasca ketenaran para tokoh tersebut, terus berlanjut riset 

mengenai paradigma homosekusalitas sebagai sebuah penyimpangan. Richard 

von Krafft-Ebing (1840-1902), dipandang sebagai seorang peneliti yang 

berjasa dalam menegaskan status kecatatan homoseksualitas. Risetya tentang 

homoseksualitas dituliskan dalam karyanya berjudul Psychopathia Sexualis 

with Especial Reference to the Antipathic Sexual Instinct: A Medico-Forensic 

Study.
55

 Buku Krafft-Ebing ini merupakan sebuah eksiklopedia mengenai 

kelainan, dan kecatatan, serta penyimpangan seksual, yang ditemukannya.  

Homoseksualitas pada masa Krafft-Ebing dikaji dari perspektif 

“degenerate heredity.” Menurutnya, homoseksualitas merupakan bentuk 

kecatatan, sebab harusnya sebuah organisme berjalan semakin berkembang, 

tetapi kaum homoseksual justeru semakin simple (sederhana). Teori Krafft-

Ebing tentu sangat dipengaruhi Darwinisme.
56

 Sungguhpun begitu, menurut 

Oosterhuis, kecatatan kaum homoseksualitas dalam versi Kraff-Ebing itu, 

justeru telah berjasa bagi peletakan suatu pijakan saintifik yang kokoh 

mengenai homoseksualitas dan terpisah dari konsep immoral. Kraff-Ebing 

juga dipandang telah menghapus anggapan yang menyatakan bahwa seorang 

laki-laki menjadi homoseksualitas sebab ia memiliki jiwa feminim, atau 

perempuan berjiwa maskulin.
57

 

Pada peralihan abad ke-19 dan abad ke-20, di Eropa ditandai dengan 

bangkitnya intelektual liberal radikal yang mengembangkan pendekatan 

permisif terhadap homoseksualitas. Havelock Ellis (1859-1939), seorang 

intelektual liberal radikal di Inggris menulis buku Sexual Inversion. Dalam 

bukunya itu, Ellis meyakinkan publik bahwa homoseksualitas adalah bawaan 

lahir (congenital), dan pelakunya tidak akan membahayakan diri sendiri 

ataupun masyarakat.
58

  

Pandangan Ellis tersebut kemudian diperkuat oleh Magnus Hirschfeld 

(1868-1935), seorang psikolog dan seksolog asal Jerman. Hirschfeld ini 

merupakan seorang psikolog yang secara terang-terangan menyatakan 

statusnya sebagai homoseksual. Menurut Hirschfeld homoseksualitas adalah 

hal yang alami sebagai “gender ketiga”. Oleh karena itu, menurutnya, hukum 
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yang menghadang “laju” homoseksualitas, yakni menghalangi orang dengan 

“gender ketiga” haruslah dihapuskan dari Jerman. Untuk tujuannya tersebut, 

ia kemudian mendirikan Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (WHK, 

Scientific-Humanitarian Committee), yang memperjuangkan hak-hak kaum 

homoseksualitas berbasis sains.
59

 Sungguhpun demikian, semua upaya 

Hirschfeld itu mandeg akibat pengaruh kekuatan Nazi di Jerman.
60

 Meski 

begitu, justeru terjadi penguatan suara para peneliti yang hendak menjadikan 

homoseksualitas sebagai variasi seks yang normal, mengikuti jejak langkah 

atau “warisan pemikiran” Ellis dan Hirschfeld. 

Studi homoseksualitas pada masa selanjutnya melahirkan “arah baru” 

atau perspektif baru dengan kehadiran pendekatan Psikoanalisis yang 

dibangun oleh Sigmund Freud (1856-1939) dan pengikutnya sebagai 

pendekatan alternatif. Pendekatan alternatif yang diajukannya itu tidak 

berdasarkan asumsi “degeneracy theory”, yang terkait erat dengan 

Darwinisme. Perspektif baru Psikoanalisis Freud tentang homoseksualitas, 

dituangkan dalam karyanya Three Essays on the Theory of Sexuality. Menurut 

perspektif ini, manusia pada dasarnya biseksual, tetapi ketika seseorang gagal 

berkembang sebab masalah psiko-seksualnya, maka ia akan menjadi seorang 

homoseksual. Freud menjadikan sifat feminim pada para pelacur laki-laki 

sebagai bukti yang menguatkan argumennya itu, sungguhpun demikian, 

homoseksualitas tidaklah dipandangnya sebagai suatu penyakit.
61

  

Teori Freud tersebut kemudian ditentang oleh para psikoanalis sendiri. 

Terdapat sejumlah psikoanalis terkemuka, Sandor Rado (1940), Irving Beiber 

(1962), dan Charles Socarides. Ketiga psikoanalis ini meyakini bahwa 

homoseksualitas adalah penyakit yang harus disembuhkan. Para pskiloanalis, 

dengan berdasarkan perspektif psikoanalisis, memposisikan homoseksualitas 

sebagai penyakit mental, sehingga harus diobati dengan terapi tertentu.
62

 

Sejak permulaan abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20, studi para 

psikolog tentang homoseksualitas mengarah pada tiga perubahan besar pada 

sudut pandang mereka terhadap fenomena homoseksualitas. Pertama, semua 

riset, meskipun terdapat beragam kesimpulan, menguatkan perubahan 

paradigma dalam masyarakat Barat tentang homoseksualitas, yang tidak lagi 

dipandang dari kacamata teologis, melainkan dipandang secara murni sebagai 

objek kajian dari sudut sains dan medis. Perubahan paradigma terhadap 

homoseksualitas itu dapat dilihat sebagai cerminan sekularisasi masyarakat 

Barat yang semakin menguat.  
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Kedua, kajian-kajian psikolog itu melahirkan istilah homoseksualitas 

sebagai suatu kategori orientasi seksual, yang sebelumnya statusnya tidak 

diakui. Hal ini secara tidak langsung memberikan status dan identitas seksual 

kepada setiap orang yang memiliki kecenderungan seksual di luar 

heteroseksualitas. Ketiga, pudarnya anggapan atau image negatif terhadap 

kaum homoseksual. Berbagai kajian psikolog menghapus stigma imoral dan 

pendosa dari orang-orang homoseksual. Dampaknya, kaum homoseksual 

merupakan orang-orang sakit, yang perlu diberikan terapi atau diobati. Ketiga 

perubahan paradigma psikologi tersebut pada akhirnya mengantarkan 

perubahan yang lebih radikal, yakni normalisasi homoseksualitas, yang 

terjadi pada pertengahan abad ke-20.  

Periode deklasifikasi homoseksualitas dari DSM merupakan tahapan 

yang sagat menentukan bagi eksistensi homoseksualitas. Sungguhpun banyak 

riset sebelumnya dipandang memiliki dampak yang tidak langsung terhadap 

perubahan ini, tetapi proses deklasifikasi tersebut tetap menyisakan pro-

kontra. Setidaknya terdapat dua ilmuan, bernama Alfred Kinsey dan Evelyn 

Hooker, yang telah mempublikasikan karya ilmiahnya, di mana karyanya 

tersebut justeru dipandang berperan cukup signifikan dalam perubahan 

paradigma tentang homoseksualitas sebagai sesuatu yang normal.  

Hasil riset Kinsey bersama beberapa koleganya dipublikasikan dalam 

buku berjudul Sexual Behavior in the Human Male, pada tahun 1948. 

Kemudian terbit juga bukunya Sexual Behavior in the Human Female, pada 

tahun 1953. Kinsey menunjukkan bahwa seksualitas manusia tidaklah bersifat 

kaku hanya menjadi heteroseksual dan homoseksual, melainkan lebih dari itu. 

seseorang tidak bisa disebut murni homoseksual atau murni heteroseksual.  

Oleh karena itu, Kinsey menggunakan istilah “Kinsey Scale”, yang 

menunjukkan adanya suatu gradasi orientasi seksual manusia dengan rasio 0-

6; dari murni heteroseksualitas bergradasi hingga murni homoseksualitas.
63

 

Menurutnya, seseorang dalam masa hidupnya bisa saja merupakan seorang 

homoseksualitas, dan kemudian terus mengalami perkembangan menjadi 

heteroseksual, atau justeru sebaliknya. Hal ini ditegaskannya, setelah skala 

yang dikemukakan tersebut.
64

 Dalam penjelasannya, Kinsey mengemukakan 

pandangannya yang sangat revolusioner mengenai seksualitas. Selama ini 

para peneliti melihat dua kecenderungan (homoseksualitas dan  

heteroseksual) tersebut sebagai dua entitas terpisah, yang bisa berada di 

dalam diri manusia. Melalui risetnya itu, Kinsey menunjukkan bahwa 

homoseksualitas adalah varian normal dari kehidupan seksual seseorang. 

Evelyn Hooker, psikolog sekaligus peneliti dari University of California 

Lost Angeles (UCLA), pada tahun 1956, mempublikasikan jurnal yang 
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mendukung normalisasi homoseksual. Selama sekitar tahun lima puluhan, 

Hooker melakukan riset yang bertujuan untuk menguji asumsi umum bahwa 

seseorang yang memiliki ketertarikan orientasi seksualanya kepada sesama 

jenis (same sex atraction) digolongkan sebagai sakit secara mental, dan 

bukan pula penyebab sakit mental.
65

  

Berdasarkan risetnya, Hooker meneguhkan pandangan yang 

menyatakan bahwa homoseksualitas bukan merupakan penyakit mental, juga 

bukan merupakan penyebab timbulnya penyakit mental. Pada tahun 1950-an 

hingga tahun 1960-an paradigma yang dikemukan Hooker ini semakin 

menguat. Pada 1951, terbit pula buku karya dua antropolog berjudul Patterns 

of Sexual Behavior, karya Clellan Ford dan Frank Beach, yang berisi kajian 

mengenai seksualitas dalam sudut pandang lintas-budaya. Kedua antropolog 

itu melakukan riset mengenai seksualitas pada sebanyak 190 negara, 

termasuk Amerika. Sumbangsih terbesar dari buku karya Ford dan Beach 

adalah anggapannya mengenai homoseksualitas yang terdapat dalam beragam 

kebudayaan umat manusia. Keduanya juga meneliti seksualitas primata dan 

diklaim ditemukan homoseksualitas.
66

  

Pada tahun 1952, APA pertama kali menerbitkan DSM, yaitu panduan 

resmi yang dikeluarkan APA untuk menentukan penyakit mental.
67

 Dalam 

DSM seri pertama, homoseksulitas dipandang sebagai penyimpangan seksual, 

yang bisa diklasifikasikan sebagai “sociopathic personality disorders”. 

Dalam DSM-I ini homoseksualitas masih dipandang sebagai sebuah penyakit 

seksual yang tidak bisa diterima masyarakat. Pada seri kedua DSM-II, yang 

diterbitkan APS, pada tahun 1968, homoseksualitas masih tetap dimasukkan 

ke dalam kategori penyimpangan seksual, tetapi lebih ringan.
68

 Kemudian 

pada tahun 1973, muncul seri DSM-III, yang di dalamnya terjadi perubahan 

yang cukup signifikan. Dalam DSM-III ini homoseksualitas kemudian tidak 

lagi dianggap sebagai penyimpangan. Homoseksualitas hanya boleh 

dianggap gangguan mental apabila yang bersangkutan mengalami 

ketidakpuasan terhadap keadaannya tersebut.
69

 Perubahan ini cukup 

signifikan, karena menempatkan suatu masalah bukan lagi pada orientasi 

homoseksualitasnya, tetapi lebih pada depresi yang dialami akibat tekanan 

orang-orang terhadapnya. 
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Proses deklasifikasi tersebut tidak lepas dari peranan beberapa karya 

radikal yang dipublikasikan selama kurun tahun 50-an dan 60-an, yang berisi 

gugatan otoritas psikiatri dalam menentukan seseorang sebagai “gila” atau 

tidak gila. Mereka juga menentang tindakan “penyembuhan” terhadap pasien 

psikiatri yang dianggap melanggar hak-haknya. Di antara karya itu, ada karya 

Michel Foucault, filsuf Perancis yang juga seorang gay, berjudul “Madnes 

and Civilization”, yang sangat berpengaruh.  

Pemikiran Foucault dalam bukunya yang terbit pada tahun 1961 itu, 

membawa dampak besar pada delegitimasi otoritas psikiatri dalam penentuan 

homoseksualitas sebagai penyakit. Karya Faoucault itu oleh Rosanio 

dipandang menegaskan psikiatri sebagai upaya untuk meminggirkan mereka 

yang secara politis tidak diinginkan.
70

 Terdapat juga karya psikolog, Thomas 

S. Szasz, berjudul Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of 

Personal Conduct, terbit pertama kali tahun 1961, yang juga berkontribusi 

bagi basis intelektual gerakan anti-psikiatri. Dalam karyanya itu, Szasz 

menegaskan bahwa “penyakit mental” hanyalah mitos, karena masalah 

sesungguhnya itu terdapat pada paradigma atau kacamata yang digunakan 

masyarakat melihat beragam fenomena penyakit tersebut.
71

 

2. Kritik Psikolog terhadap Deklasifikasi Homoseksualitas dari DSM 

Deklasifikasi homoseksualitas dari DSM oleh APA tidak langsung 

diterima begitu saja oleh semua kalangan psikolog. Sungguhpun hal itu tidak 

berarti mengakui homoseksualitas sebagai orientasi yang betul-betul normal, 

terdapat banyak ahli yang juga tidak sependapat dengan deklasifikasi 

homoseksualitas tesebut. Mereka melakukan evaluasi terhadap basis ilmiah 

keputusan APA tersebut. Terdapat beberapa temuan yang mengkirtisi karya 

Evelyn Hooker. Temuan ini dikemukakan Krik Cameron dan Paul Cameron, 

keduanya merupakan psikolog dari University of Colorado, yang mengkaji 

ulang temuan Hooker tersebut.
72

 

Perdebatan para ahli pasca deklasifikasi homoseksualitas dari DSM 

terpusat pada dua poin utama. Pertama, mengenai sebab atau etiologi 

homoseksualitas. Aktivis pro-homoseksual, dengan argumenya berbasis riset 

ilmiah terutama riset LeVay (2010), memandang homoseksualitas sebagai 

pengaruhhormon.
73

 Mereka memandang homoseksualitas sebagai sesuatu 

yang mengalami determinasi secara biologis. Argumentasi ini menguatkan 
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kesimpulan Kinsey sebagaimana telah dikemuakan pada bagian sebelumnya. 

Kedua, mengenai orientasi seksual bisa berubadah atau tidak bisa berubah. 

APA berdasarkan kebijakannya yang mendukung homoseksualitas telah 

membuat pernyataan bahwa tidak ada satupun riset yang menunjukkan terapi 

bisa merubah orientasi seksual kaum homoseksual.  

Lebih lanjut, mucul perdebatan mengenai dampak atau akibat negatif 

yang ditimbulkan homoseksualitas. Para aktivis pro-gay memandang 

homoseksualitas tidaklah berdampak negatif, tidak menimbulkan kerusakan 

masyarakat. Sungguhpun begitu, ada hasil riset yang berbeda dngan padangan 

mereka. Hasil riset ini dikemukakan oleh banyak peneliti yang bebas dari 

kepentingan pro-gay, mosalnya Neil N Whitehead. Whitehead adalah seorang 

ahli biokimia yang selama empat puluh tahun telah melakukan riset mengenai 

“gay gen. Hasil risetnya diterbitkan pertama kali tahun 1999, berjudul My 

Genes Made Me Do It!, selanjutnya judulnya direvisi dengan tambahan bukti, 

sehingga terbit lagi pada tahun 2013, berjudul My Genes Made Me Do It! 

Homosexuality and the Scientific Evidence. Melalui hasil risetnya ini, ia 

mengkritik pendapat kelompok yang menerapkan determinasi biologis bagi 

orientasi seksual.  

Whitehead menghukan sejumlah bukti, di antara bukti yang sangat kuat 

adalah riset tentang “Twin studies”, secara sederhana “twin studies” berarti 

studi terhadap orang-orang homoseksual yang mempunyai saudara kembar. 

Jika homoseksualitas merupakan pengaruh gen, maka dua orang yang kembar 

seharusnya keduania mempunyai orientasi homoseksualitas yang sama pula, 

sebab secara gen mereka identik. Akan tetapi, riset yang dilakukan secara 

ekstensif terhadap kembar identik menunjukkan bahwa dari sembilan 

pasangan kembar yang satu di antarana homoseksual, hanya ditemukan satu 

orang dari sembilan orang yang pasangannya juga homoseksual. Menurut 

Whitehead, hasil riset tersebut bukan hanya menafikan aspek genetic sebagai 

penyebab homoseksual, melainkan juga menafikan semua aspek biologis 

yang lainnya.
74

 

Agumen lain juga dikemukakan Whitehead, mengenai hasil 

pengujiaannya terhadap temuan Kinsey, bahwa 1 dari 10 orang adalah 

homoseksual (10%). Temuan Kinsey ini diperbandingkan dengan hasil survey 

yang modern, yang dilakukan Whitehead, pada tahun 2010, dan ternyata 

hasilnya sangatlah jauh. Survey dari lembaga independen yang dilakukan 

Whitehead menunjukkan bahwa homoseksualitas termasuk biseksual hanya 

sebesar 2-3% dari populasi.  

Whitehead, yang merupakan  ahli genetika, membuat kesimpulan 

bahwa jumlah tersebut menunjukkan faktor “nurture” (pembelajaran/proses 
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dalam kehidupan) lebih dominan ketika diperbandingkan dengan faktor 

“nature” (alami), “modern surveys when interpreted show the genetic 

contribution to SSA is minor and the environmental contribution is much 

greater.”
75

 Temuan Whitehead ini bukan mempertegas hasil riset Dean Byrd, 

profesor psikologi klinis dari University of Utah School of Medicine. Byrd, 

dalam riset yang dipublikasikan tahun 2001, menyuguhkan kesimpulan 

bahwa: “the main studies on whether homosexuality is caused by biology 

appear to lack a significant amount of scientific support”.
76

 Jadi, diperoleh 

kesimpulan bahwa adanya unsur genetika yang membawa “gay gen” pada 

seseorang tidaklah secara otomatis menyebabkannya menjadi seorang 

homoseksual. Dalam hal ini, faktor yang terpenting dan berpengaruh dalam 

menyebabkan homoseksualitas adalah pola asuh yang diterapkan dalam 

keluarga dan lingkungan orang yang homoseksual itu. 

Selain perdebatan di atas juga terjadi perdebatan mengenai adanya 

terapi yang bisa menghasilkan perubahan pada orientasi seksual seseorang 

yang berkecenderungan homoseksual. Kesembuhan dengan terapi tersebut 

disangkal oleh APA, karena dinilai tidak ada satupun bukti yang menguatkan 

keberhasilannya. Karenanya, terdapat tekanan terhadap pandangan para ahli, 

di antaranya, Robert L. Spitzer,  yang berbeda dengan pandangan APA. 

Spitzer mempublikasikan secara ringkas hasil risetnya tahun 2003, yang 

menunjukkan berhasilnya perubahan orientasi seksual yang diperoleh dari 

sebanyak 200 orang yang menjalankan terapi homoseksual.
77

 Sejak saat itu, 

Spitzer mengalami tekanan dari komunitas gay, mengakibatkan dirinya 

kemudian mencabut kembali hasil risetnya yang telah dipublikasikan 

tersebut.
78

 Keputusan Spitzer itu dikritik oleh beberapa psikolog, di 

antaranya, Jerry A. Armelli, Elton L. Moose Anne Paulk, dan James E. 

Phelan. Mereka memandang pencabutan atau penarikan yang dilakukan 

Spitzer terhadap hasil risetnya itu hanyalah disebabkan ada protes dan 

desakan seorang gay yang sangat bermasalah, terlebih karena gay itu yang 

mendatangi langsung rumah Spitzer, dan bukan merupakan partisipan dalam 

studinya.
79
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Terdapat laporan dari tim National Association for Research and 

Therapy of Homosexuality (NARTH). NARTH adalah lembaga psikolog yang 

bermarkas di Amerika, dengan beberapa orang anggotanya merupakan 

psikolog terkemuka, seperti Nicholas Cummings, mantan presiden APA. 

Laporan tersebut dibuat khusus untuk meng-counter terhadap keputusan 

APA. Tim NARTH, dalam laporan itu menyuguhkan suatu studi yang telah 

dilaksanakan dalam waktu yang sangat lama, yakni 125 (seratus dua puluh 

lima) tahun, menunjukkan bahwa orientasi seksual seseorang bisa berubah 

melalui beragam pendekatan. Pasca-keputusan deklasifikasi homoseksualitas 

dari DSM, terjadi perubahan pada paradigma terhadap homoseksualitas dari 

“mengubah orientasi” menjadi membantu seorang klien agar menerima 

keadaan homoseksualitasnya.
80

  

Dalam konteks ini, terdapat beragam faktor yang penting diperhatikan 

berkaitan dengan perubahan orientasi seksual. Motivasi untuk perubahan 

orientasi seksual dari para kaum homoseksual itu sendiri dipandang sebagai 

faktor yang paling besar dalam perubahan orientasi seksual tersebut. Motivasi 

untuk perubahan orientasi sesksual itu akan sangat kuat bila berasal dari 

dorongan keimanan. Menurut Dadang Hawari, psikiater terkemuka dari 

Universitas Indonesia (UI), seorang homoseksual bisa berubah dari 

homoseksualnya bila ia memiliki kemauan kuat.
81

 Selain itu, untuk perubahan 

orientasi seksual yang menyimpang itu, juga terdapat beberapa hal yang 

penting, yakni dukungan keluarga, lingkungan, dan kuat lemahnya kadar 

homoseksual, serta libidonya.
82

 Menurunnya faktor iman, ternyata juga 

menempati posisi yang juga penting.  

Temuan Spitzer tentang 200 orang homoseksual yang berhasil melewati 

terapi, umumnya berasal dari kalangan religius, “the vast majority (93%) of 

the participants reported that religion was “extremely” or “very” important 

in their lives.“
83

 Hasil temuan Spitzer ini juga sejalan dengan upaya psikiater 

yang berlatar belakang religius, seperti Dadang Hawari, untuk melakukan 

terapi spiritual, selain terapi biologis, sosial, dan psikologis.
84
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3. Dimensi Politik Deklasifikasi Homoseksualitas 
Penghapusan homoseksual dari daftar penyakit mental atau penyakit 

jiwa dari dalam DSM-III tersebut (deklasifikasi) sangat bernuansa politis, 

yakni kepentingan praktis, dan sangat kontroversial. Akibatnya, keputusan 

APA tersebut tidak dipnadang sebagai keputusan yang murni sainstifik. Kritik 

ini dikemukakan beberapa peneliti, antara lain Ronald Bayer, dalam bukunya 

Homosexuality and American Psychiatry; The Politics of Diagnosis. 

“Homoseksualitas dan Psikiatri Amerika: Politis Diagnosis” (terbit 1987). 

Dalam buku itu, sebagaimana dikutip David J. Ley, ia menegaskan; “...the 

result was not a conclusion based upon an approximation of the scientific 

truth as dictated by reason, but was instead an action demanded by the 

ideological temper of the times.”
85

 

Kesimpulan yang senada diperkuat Jeffrey Satinover, dalam bukunya 

Homosexuality and the Politics of Truth, “Homoseksualitas dan Politik-

politik Kebenaran” (terbit 1997). Kritik Satinover menunjukkan ada unsur 

kuatnya tekanan politis dalam proses deklasifikasi homoseksual itu, bahkan 

hal ini pun diakui sendiri para pendukung homoseksualitas. Selain mereka, 

banyak ilmuan, semisal Greenberg (1997), Cotton dan Riding (2011), Zachar, 

dan Kendler (2012), juga menilai begitu kentalnya aspek politis dalam 

deklasifikasi itu, Kendler menegaskan bahwa protes yang digaungkan para 

aktivis gay dan sejumlah psikolog yang ternyata berprilaku homoseksual juga 

sangat berpengaruh terhadap deklasifikasi tersebut.  

Gerakan “Gay Movement” dinilai sebagai kepentingan politis tersebut 

merupakan bagian dari gerakan yang menuntut revolusi hak-hak sipil. 

Revolusi budaya dan seksual di Amerika yang dipnadang penting itu terjadi 

ada era tahun 50-an hingga 60-an. Saat itu, puncak revolusi dicapai pada 

tahun 70-an, dan membawa pengaruh yang besar terhadap dunia.  

Gerakan komunitas gay pada mulanya muncul tahun 1969, disusul 

insiden kerusuhan yang terjadi di penginapan Stonewell, sebab 

penggeledahan polisi terhadap pusat aktivitas kaum gay itu. Kekerasan yang 

timbul dari kejadian itu membawa akibat semakin radikalnya para aktifis gay, 

sehingga terbentuk “Gay Liberation Front” (GLF), organisasi militan yang 

memperjuangkan hak-hak kaum homoseksual. Kemudian GLF dengan 

strategi model gerakan “New Left” (gerakan kiri baru) membentuk sejumlah 

cabangnya di beberapa negara bagian di AS. 

Di samping itu, GLF juga mengadakan parade “Gay Pride Parade” 

pada setiap tahun yang dimaksudkan untuk memperingati kerusuhan yang 

terjadi di Stonewell. Pada tahun 1970, para penggerak aktivis gay 

mengintervensi terhadap pertemuan APA dan meminta adanya psikolog yang 
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homoseksual dari pihak mereka. Selain itu, mereka juga berdemonstrasi 

disertai tekanan terhadap psikolog yang akan merumuskan nomenklatur 

patologi dalam keputusan DSM. 

Keputusan APA yang tidak lepas dari unsur politis tersebut telah 

mengkakibatkan hilangnya kredibilitas para psikiatri, terutama mereka yang 

berada di bawah naungan APA. Keputusan APA yang cukup kontroversial 

dan sangat politis itu juga dikritik Nicholas Cumming, mantan presiden APA. 

Menurut Cummings, ketundukan APA terhadap tekanan politis dalam kasus 

homoseksualitas dipandang sebagai bentuk perkembangan yang destruktif 

terhadap ilmu psikologi itu sendiri. Menurutnya, diagnosis terhadap kaum 

homoseksualitas pasca-revolusi seks itu bersifat politis.  

Dalam analisis Cummings, APA saat memutuskan deklasifikasi 

homoseksualitas dari DSM, telah melanggar “Leona Tyler Principle”, yaitu 

pernyataan bahwa psikolog yang tergabung di dalam APA akan mengambil 

keputusan berdasarkan temuan saintifik murni, dan tidak tunduk pada tekanan 

politik dari satu individu atau kelompok apa pun. Lanjutnya, dalam 

pengambilan keputusan tersebut itu, APA telah tunduk kepada tuntutan politis 

aktivis gay. Karena itulah, Cummings menggugah komunitas psikologi di AS, 

untuk melakukan reformasi di dalam tubuh APA, sehingga mereka bisa 

kembali independen, bebas dari agenda ideologi tertentu. Tekanan politik 

terhadap APA dalam proses deklasifikasi homoseksualitas mengakibatkan 

para psikolog bersikap ambigu. Hal ini tampak dalam kompensasi yang 

mereka berikan atas tekanan kolega psikolog yang berpegang teguh pada 

keputusan mengenai tidak normalnya homoseksualitas. Kompensasi itu  

berupa catatan yang dibuatnya, bahwa keputusan deklasifikasi homoseksual 

oleh APA tidak boleh dijadikan dalil oleh aktivis pro-gay.
86

  

Sungguhpun demikian, keputusan deklasifikasi homoseksualitas dari 

DSM kemudian menimbulkan kepercayaan masyarakat tentang normalitas 

homoseksual. Inilah dilema, yang mengakibatkan posisi APA terhadap 

orientasi seksual yang normal menjadi sangat relatif, karena mengikuti nilai 

humanisme sekuler. Hal ini dipertegas oleh keterangan APA dalam DSM-IV, 

bahwa kriteria normal memang beragam berdasarkan kultur, “It is important 

to note that notions of deviance, standards of sexual performance, and 

concepts of appropriate gender role can vary from culture to culture.”
87

 Jadi, 

pada akhirnya, APA kemudian menyerahkan problematika homoseksual itu 

kepada penilaian masing-masing masyarakat berdasarkan budaya mereka 

dalam menentukan perilaku seks yang menyimpang.  
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Dalam perspektif psikologi, diri manusia adalah satu keseluruhan yang 

utuh, tetapi dalam tampilannya selalu menyodorkan pada sisi tertentu, seperti 

jismiyyah atau fisik, nafsiyyah atau psikis, dan rȗhaniyyah atau spiritual-

transendental.
88

 Rosario dkk. berkaitan dengan eksistensi kelompok 

homoseksual, mengemukakan padangan:  

Perkembangan identitas seksual seorang LGBT adalah sebuah proses yang kompleks 

dan seringkali rumit. Tidak seperti anggota kelompok minoritas lainnya (seperti etnis 

dan ras minoritas), kebanyakan individu LGBT tidak dibesarkan dalam sebuah 

komunitas yang sama dengannya, yang dari mana ia seharusnya bisa belajar mengenai 

identitas mereka, serta yang dapat memperkuat dan mendukung identitas mereka. 

Bahkan para individu LGBT biasanya dibesarkan dalam komunitas yang tidak peduli 

atau bahkan secara terbuka bersikap kasar terhadap homoseksualitas.
89

  

Menurut Fidiansyah, seorang psikiatri yang juga Wakil Seksi Religi 

Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kejiwaan 

Indonesia (PDSKJI), homoseksualitas merupakan gangguan jiwa, karena 

merupakan salah satu bagian dari gangguan jiwa. Penyakit ini pun juga bisa 

menular kepada orang lain. Fidiansyah membantah pendapat sebagian 

masyarakat yang menyatakan bahwa homoseksualitas bukan sebuah 

penyakit.
90

 Fidiansyah, dalam buku Pedoman Penggolongan Diagnosis 

Gangguan Jiwa (PPDGJ) menjelaskan bahwa homoseksual dan biseksual 

termasuk dalam gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan 

perkembangan dan orientasi seksual. Di dalam buku tersebut secara jelas 

tertulis bahwa: “Gangguan psikologis dan perilaku yang berhubungan dengan 

perkembangan dan orientasi seksual adalah F66X1 Homoseksualitas dan 

F66X2 Biseksualitas. Kemudian yang dikaitkan dengan transeksualitas juga 

sama, semuanya terdiagnosis menjadi satu kesatuan”.  

Fidiansyah berpendapat bahwa LGBT atau homoseksualitas adalah 

penyakit atau gangguan jiwa yang bisa menular, namun penularannya bukan 

melalui virus dan bakteri, tetapi dari konsep perubahan perilaku dan 

pembiasaan, yang disebut dengan teori perilaku, yaitu teori penularan dari 

konsep pembiasaan. Penularan dalam konteks perubahan perilaku dan 

pembiasaan, yaitu dengan cara mengikuti satu pola, kemudian akan menjadi 

satu karakter, kemudian menjadi kepribadian, menjadi pembentuk kebiasaan, 

dan sebagainya, akhirnya menjadi penyakit.
91

 Senada dengan pandangan di 
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atas, Tika Bisono, seorang psikolog, menyatakan perilaku homoseksualitas 

dapat disembuhkan dengan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh 

karena lingkungan, dan terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang 

mengalami karena faktor hormon. Tika mengatakan bahwa perilaku 

homoseksualitas lebih banyak terjadi sebab salah pergaulan dan kebiasaan 

dibandingkan dengan masalah hormon.
92

 Pandangan ini juga dikemukakan 

Edi Purwanta, bahwa perilaku dapat dikurangi atau dihilangkan, bahkan 

perilaku yang baru terbentuk pun dapat dikurangi atau juga dihilangkan.
93

  

Oleh karena itu, penerimaan terhadap homoseksualitas dengan hanya 

menggunakan psikologi sebagai basisnya tidaklah tepat. Sebagai muslim, 

keputusan untuk menilai dan memandang homoseksualitas harus dilandasrkan 

kepada dasar utama, yaitu Al-Qur‟an dan Hadits Nabi SAW. 

C. Homoseksualitas dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia  

1. Pengertian Hak Asasi Manusia 

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena 

itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, 

dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia 

perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa 

memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang 

kelaliman dan penjajahan.
94

  

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri 

manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus 

dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, 

atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah DUHAM dinyatakan 

bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya 

orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha 

terakhir guna menentang kezaliman dan penjajahan.
95

 Dalam sistem hukum di 

Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa: “hak 

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
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situasi apa pun”,
96

 hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal 2, 7 

dan 22.
97

 

2. Perlindungan Hak Kaum Homoseksual 

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai 

kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, 

agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya 

rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi 

kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, 

agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT.
98

 

Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam kenteks  

LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka 

dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.
99

 Dengan demikian dapat 

ditarik benang merah, bahwa kelompok LGBT niscaya harus  mendapatkan 

hak-hak asasi mereka: jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit 

LGBT tersebut. Pengakuan atau legalisasi orientasi seksual mereka yang 

menyimpang bukan merupakan HAM. Dari sisi lain, HAM yang dimiliki 

kelompok LGBT, pada dasarnya ada juga kewajiban asasi manusia (KAM) 

yang harus dipatuhi setiap orang, sebagaimana termakub dalam Pasal 29 ayat 

(1) dan (2) DUHAM, yaitu: (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap 

masyarakat tempat satusatunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan 

bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap 

orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-

undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang 
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dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.” (Pasal 2, 7, dan 22 DUHAM).   
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tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-

syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu 

masyarakat yang demokratis.
100

  

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang, termasuk kelompok LGBT 

sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain, yang dapat pula 

diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan 

berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 73 UU. 

No. 39 Tahun 1999. Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat 

berperan dalam membuat regulasi dan aturan hukum dalam membatasi 

kebebasan HAM kaum homoseksual, untuk mejadapatkan jaminan 

pengakuan dan penghormatan terhadap HAMnya, serta kebebasan dasar 

orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kemaslahatan bangsa. Dalam 

konteks homoseksual ini, pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang 

atau Peraturan Pemerintah (PP), tentang pelarangan terhadap gerakan atau 

aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan kelompok atau komunitas 

homoseksual di Indonesia. 

Piagam HAM Internasional (DUHAM) secara resmi diterima dan 

diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 

Desember 1948 melalui resolusi PBB No. 217A. Piagam HAM PBB ini 

terdiri dari 30 pasal dengan mukaddimah. Dari jumlah tiga puluh pasal 

tersebut, terdapat setidaknya lima pasal yang terkait dengan masalah 

homoseksual. Pasal-pasal dimaksud: Pasal 1, 12, 16, 29 dan 30.  

Bagi kalangan yang pro homoseksual seringkali menuntut legalisasi 

homoseksual, dengan berdalilkan utama dengan HAM, juga dengan dalil 

jaminan kebebasan berekspresi, sebagaimana diatur dalam konstitusi Negara 

RI, yaitu UUD 1945 Amandemen II, Pasal 28 E Ayat (2): “Setiap orang 

berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap 

sesuai dengan hati nuraninya.”  

Dalam perspektif HAM, kolompok yang masih berpegang teguh pada 

pendiriannya untuk melegalkan homoseksual dan perkawinan sesame jenis, 

tentunya haruslah menjadikan pertimbangan atau basis fundamentalnya atas 

paradigm bahwa HAM berbanding lurus dengan kewajiban-kewajiban yang 

harus dilakukan. Jadi, setiap individu bebas dan berhak atas haknya masing-

masing, tetapi harus digarisbawahi bahwa pada saat yang sama, ia pun harus 

memperhatikan hak-hak orang lain yang berada di lingkungannya. Sepanjang 

pencermatan penulis, pandangan kelompok yang pro homoseksual baru 
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sampai pada tarap menuntut hak-haknya semata. Dalam konteks inilah, perlu 

peran pemerintah, juga seluruh komponen bangsa, terutama dalam ormas 

keislaman, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, serta 

berbagai perguruan tinggi Islam, dalam merumuskan kerangka kode etik 

sosial berkaitan dengan homoseksual. Memang semua pihak tidak ingin 

problem homoseksual diselesaikan dengan cara-cara anarkis, tidak 

manusiawi, sebagaimana menimpa Alan Turing (seorang homoseksual).
101

 

Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 751 DUHAM, 

kesamaan di antara seluruh manusia tanpa kecuali, dalam kehormatan dan 

haknya tanpa ada diskriminasi apapun atas warna kulit dan agama. Hak 

kesamaan ini ada pada dua poin:
102

 Pertama, hak kesamaan di hadapan 

hukum (peraturan perundang-udangan). Kedua, hak kesamaan di hadapan 

pengadilan. Dalam pasal-pasal yang memuat kesamaan itu sudah sangat jelas, 

tetapi masih terdapat kesimpangsiuran dalam implementasinya di lapangan.  

Persamaan hak merupakan isu sentral kedua setelah kebebasan. 

Kesamaan terasa musykil dan sulit diwujudkan tanpa ada kesatuan prinsip 

atau pandangan. Muhammad al-Ghazâlî, dengan mengutip pandangan Alija, 

menjelaskan bahwa kesamaan dan persaudaraan manusia itu mungkin bisa 

tercipta bila manusia itu diciptakan Tuhan. Kesamaan manusia merupakan 

aspek spiritual dan bukan aspek yang alami, kejiwaan atau fakta intelektual. 

Kesamaan adalah kualitas moral manusia itu sendiri, sekaligus kehormatan 

manusia, atau kesamaan nilai yang terdapat pada pribadi manusia. 

Sebaliknya, manusia selalu tidak sama, dalam hal aspek kejiwaan, pemikiran 

dan kesusialan, sebagai anggota kelompok masyarakat, tingkatan-tingkatan 

atau strata, partai politik, dan bangsa-bangsa, Bila nilai spiritual manusia 

tidak ditemukan, maka dasar kesamaan manusia secara nyata telah lenyap. 

Jadi, kesamaan hanya menjadi sekadar kata-kata tanpa dasar dan muatan, dan 

tentu hal semacam ini akan cepat luntur ketika dihadapkan pada bukti nyata 

tentang ketidaksamaan manusia….
103

 Hal di atas dengan jelas menunjukkan 

bahwa Alija menekankan kesamaan manusia, pada garis besarnya tertumpu 
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pada agama. Hal ini, karena dari agama akan timbul kualitas moral dan harga 

diri manusia sejati.  

Sebagaimana terbukti dalam sejarah, Rasulullah SAW dan para sahabat 

telah membuktikan dan mempraktekkan langsung hak kesamaan ini, baik 

dalam hubungan sosial maupun dalam hukum dan pengadilan. Sungguhpun 

begitu, tidak dapat dipungkiri dalam realitasnya manusia sangat majemuk, 

dari segi bahasa, ras, agama, bangsa dan sebagainya. Pluralitas manusia itu, 

sebagaimana pandangan Syaikh Muhammad al-Ghazâlî, laksana keragaman 

warna bunga di kebun raya atau keragaman pakaian yang dipakai manusia.
104

  

Pakaian itu, sungguhpun corak dan modelnya beragam, tetapi tetap 

disebut atribut “pakaian”. Keragaman corak dan karakter manusia juga 

merupakan tanda kebesaran Allah SWT, sebagaimana tersirat dalam QS. al-

Rȗm/30: 22. Jadi, perbedaan manusia hanya akan diakui pada satu aspek saja: 

kualitas moral. Barangsiapa bermoral baik dan berbobot dialah yang berhak 

mengenakan atribut “manusia sejati” (“insân kâmil”). Allah SWT telah 

berfirman: Hai manusia, sungguh kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang 

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal. (al-

Hujurât/49: 13).  
Dalam HAM Internasional juga dijelaskan hak membina keluarga, 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 DUHAM, yang menetapkan bahwa 

laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia perkawinan berhak kawin 

dan membina keluarga tanpa ada ikatan yang berkaitan dengan bangsa, 

kewarganegaraan, ataupun agama; keduanya memiliki hak yang sama ketika 

hendak menikah ataupun sesudah menikah; ikatan perkawinan tidaklah akan 

terwujud kecuali dengan ada kerelaan kedua belah pihak yang ingin menikah 

dengan keridaan, tanpa ada pemaksaan (ikrâh); keluarga adalah unit alami 

yang pokok dalam masyarakat; dan setiap orang berhak atas perlindungan 

masyarakat dan negara. Hak-hak di ats diberlakukan dalam undang-undang 

negara saat ini, dengan suatu ikatan atas perkawinan dan perceraian, disertai 

kewajiban hukum lainnya, berlaku bagi masing-masing pasangan (suami-

isteri), dan bagi orang tua dan anak-anak dalam urusan warisan dan yang 

lainnya.
105

  

Mengenai alinea A Pasal 16 DUHAM, terdapat kritik penting, karena 

dipadang berlawanan dengan syariat Islam, yaitu kalimat: “Memberikan hak 

perkawinan bagi laki-laki dan wanita bila sudah sampai usia perkawinan 

tanpa ada ikatan dengan alasan agama….”. Dalam Islam, perkawinan tanpa 

ikatan agama diharamkan, wanita muslimah tidak diperbolehkan kawin 
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dengan laik-laki non-muslim apapun akidahnya, begitu pula seorang laki-laki 

muslim diharamkan kawin dengan wanita paganis atau ateis ataupun kafir. 

Logika atau alasan pelarangan Islam terhadap perkawinan beda agama 

tersebut, bukanlah berarti pengikatan atau pembatasan atas kebebasan 

perkawinan dengan alasan agama, melainkan berangkat dari kewajiban 

menjaga keluarga dari keruntuhan atau kehancuran, yang disebabkan 

perbedaan agama, yang terjadi misalnya ketika tidak ada penghargaan suami 

sesuai keyakinannya terhadap aktifitas ritual isterinya. Hal ini, karena wanita 

(isteri) adalah unsur keluarga yang lebih sensitif terhadap pembatasan 

tersebut, sebab perasaannya yang lemah di hadapan laki-laki. 

Mengenai HAM atau hak-hak primer dalam konteks sistem hukum 

Indonesia, secara jelas tertuang dalam UUD 1945, bahwa:  

hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.
106

  

Norma ini sesuai dengan ketentuan DUHAM Pasal 2, 7 dan 22:  

Pasal 2:  
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di 

dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, 

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul 

kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.  

Pasal 7:  
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama 

tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 

diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan 

yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.  

Pasal 22:  
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan 

terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk 

martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun 

kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.  

Natalius Pigai, saat menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, 

menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi rakyat warga negara 

Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan 

kelompok rentan dari kekerasan. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan 

hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa ada pembedaan suku, agama, 

termasuk kaum minoritas, dan kelompok rentan termasuk kelompok LGBT 

atau homoeksual.
107

 Perlindungan yang harus dijamin dan diberikan dalam 
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konteks homoseksual ini dari tinjauan HAM adalah perlindungan HAM 

mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, 

sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM, berikut:  

Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan 

kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, 

perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, 

dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, 

menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang 

mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. 

Dengan demikian dapat ditarik benang merah, bahwa merupakan 

keniscayaan bagi kelompok homoseksual untuk mendapatkan hak-hak 

asasinya berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit 

homoseksualitasnya itu. Hal ini bukanlah berarti melindungi HAM dalam arti 

mengakui atau melegalkan terhadap penyimpangan orientasi seksual mereka. 

Selain sudut pandang itu, di samping HAM yang dimiliki kelompok 

homoseksual, sejatinya ada juga kewajiban asasi manusia (KAM) yang harus 

dipatuhi oleh setiap orang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) 

dan (2) DUHAM:  
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di   

mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh;  

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus 

tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 

yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang 

tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi 

syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum 

dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Sebagai implementasi dari ketentuan dalam Pasal 29 DUHAM tersebut, 

dibuatlah ketentuan dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, pada Pasal 69, yang memuat kewajiban setiap warga negara untuk 

menghormati HAM, serta  kewajiban dan tanggung jawab secara timbal balik. 

Pasal tersebut berbunyi: 

Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika 

dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap hak asasi 

manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk 

menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah 

untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.   

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang (termasuk kelompok 

homoseksualitas) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain 

yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang 

harus ditetapkan berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 70 dan 73 UU No. 39 Tahun 1999, sebagai berikut:  

Pasal 70 Ayat (1):  
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Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin 

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan 

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  

Pasal 73 Ayat (1):  

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh 

dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, 

kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.  

Berdasarkan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

tersebut, secara jelas pemerintah sangat berperan untuk menentukan suatu 

regulasi dan aturan hukum yang membatasi kebebasan HAM pelaku 

homoseksual, dalam rangka menjamin pengakuan dan penghormatan 

terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban 

umum dan kepentingan bangsa yang lebih luas (mashlahah „âmmah). 

Dalam kerangka inilah, pemerintah dapat dan sudah seharusnya membuat 

peraturan perundang-undang, dalam bentuk undang-undang hingga atau 

Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan praktisnya, yang berisi pelarangan 

terhadap gerakan atau aktivitas penyebarluasan homoseksual atau orientasi 

seksual menyimpang di Indonesia. 

E. Homoseksualitas dalam Tinjauan Sosiologi  

1. Perspektif Fungsionalisme Struktural  

Dalam tinjauan sosiologi, terdapat perspektif Fungsionalisme 

Struktural, yang intinya mencakup prinsip-prinsip: (1) masyarakat merupakan 

sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan 

saling tergantung, setiap bagian-bagian itu berpengaruh signifikan terhadap 

bagian-bagian lainnya; (2) setiap bagian dari masyarakat eksis, karena bagian 

itu berfungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat 

secara keseluruhan. Eksistensi bagian tertentu dari masyarakat dapat 

dipahami ketika ditemukan identifikasi fungsinya bagi masyarakat sebagai 

sebuah keseluruhan; (3) semua masyarakat memiliki mekanisme untuk 

mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya 

menjadi satu, antara lain komitmen anggota masyarakat kepada seperangkat 

nilai dan norma yang sama;  (4) masyarakat cenderung mengarah pada suatu 

keadaan ekuilibrium, dan gangguan terhadap salah satu bagiannya cenderung 

menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni/stabilitas; 

(5) perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, 

tetapi perubahan yang terjadi itu umumnya membawa beragam konsekuensi 

yang menguntungkan masyarakat; dan (6) karena agama dari sejak awal 

hingga saat ini tetap eksis, jelas agama memiliki fungsi atau bahkan 

memerankan berbagai fungsi yang penting dalam masyarakat. Karena itulah, 
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perspektif Fungsionalimse Struktural lebih memfokuskan perhatian terhadap 

fenomena keagamaan dalam hal kontribusi fungsional agama pada sistem 

sosial. Melalui perspektif Fungsionalisme Struktural ini, pembahasan agama 

akan berkisar pada permasalahan tentang fungsi agama dalam meningkatkan 

kohesi masyarakat dan kontrol sosial terhadap prilaku individu, seperti 

perilaku homoseksual.
108

  

Oleh karena itu, pembuatan kaidah dan norma hukum dalam 

masyarakat dimaksudkan agar ada konformitas warga masyarakat terhadap 

nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
109

 Dengan 

demikian, norma-norma sosial merupakan sesuatu ketentuan berisi perintah 

yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindarkan dalam 

masyarakat. Norma-norma itu dibentuk atas dasar adanya interaksi sosial di 

antara individu dengan masyarakat. Norma-norma itu berfungsi untuk 

mengarahkan, menyalurkan, dan membatasi hubungan-hubungan anggota 

masyarakat pada umumnya.
110

  

Dalam tiap-tiap masyarakat, norma sosial biasanya terpusat pada 

kegiatan sehari-hari yang bermakna bagi para anggotanya. Norma sosial yang 

terpusat itu dinamakan pranata sosial, seperti keluarga. Keluarga merupakan 

kongkritisasi dari sejumlah norma sosial yang mengatur hubungan antar jenis, 

hubungan orang tua dengan anak, sosialisasi dalam keluarga, mengatur dan 

mengarahkan hubungan sehari-hari, meski dalam keluarga ada kekhususan 

normatif, yang berhubungan dengan pribadi-pribadi dalam keluarga tersebut. 

Sungguhpun demikian, dapat juga ditemukan aspek-aspek umum dalam 

kehidupan keluarga, aspek umum ini erat hubungannya dengan norma sosial 

yang berlaku dalam masyarakat.
111

 

Berdasarkan uraian di atas diperoleh pemahaman bahwa norma sosial 

adalah patokan atau tolok ukur prilaku dalam kelompok masyarakat tertentu 

yang memungkinkan seseorang menentukan terlebih dahulu tindakannya akan 

dinilai oleh orang lain, dan norma tersebut menjadi kriteria bagi orang lain 

untuk mendukung atau menolak prilakunya. Dalam hal ini terdapat hubungan 

antara norma dengan nilai. Nilai yang dimiliki seseorang ikut mempengaruhi 

prilakunya dalam kehidupan ini. Menurut Milton Rokeach, nilai merupakan 

suatu tipe keyakinan yang dipusatkan dalam sistem kepercayaan diri 

seseorang, mengenai bagaimana seharusnya seseorang bertindak, atau 
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mengenai sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan.
112

 Dasar munculnya norma 

itu adalah untuk mempertahankan atau memelihara nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat. Hal ini karena nilai merupakan gambaran tentang apa 

yang baik, yang diinginkan, pantas, dan berharga, serta mempengaruhi 

perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Untuk menjaga nilai-nilai, 

disusunlah suatu norma yang mampu memelihara nilai-nilai tersebut. Apabila 

perilaku atau tindakan yang terjadi dalam masyarakat tidak sesuai dengan 

norma-norma masyarakat yang bersangkutan, maka prilaku atau tindakan itu 

dikatakan menyimpang. 

Apabila terjadi suatu kasus dalam suatu masyarakat, mereka tidak lagi 

berpedoman pada norma yang ada, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat 

itu masyarakat anomis. Menurut Durkheim, masyarakat anomis tidak meliki 

pedoman mantap yang dapat dipelajari dan dipegang para anggota 

masyarakat; seorang anomis adalah seorang yang tidak memiliki pedoman 

nilai yang jelas untuk digunakan sebagai pegangannya.
113

  

2. Homoseksualitas Sebagai Penyimpangan terhadap Norma dan Nilai Sosial 

Homoseksualitas dalam tinjauan sosiologi dapat dicermati dari berbagai 

dampak negatif yang ditimbulkannya, sehingga digolongkan ke dalam 

perilaku menyimpang. Perbuatan ini terjadi karena ada penyimpangan 

perilaku individu ataupun kelompok dari berbagai aturan-aturan sosial 

ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat 

dianggap sebagai sumber masalah, karena dapat menimbulkan dharar, 

membahayakan tegaknya sistem sosial. Artinya bahwa perilaku menyimpang 

merupakan tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan 

normatif.
114

 Dalam diskursus sosiologi, deviation merupakan penyimpangan 

terhadap kaidah atau norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah 

ini timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur hubungan 

antara seseorang dengan orang lain atau dengan masyarakat.
115

 

Dalam konteks ini, homoseksual merupakan fenomena penyimpangan 

orientasi seksual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini. 

Pandangan dan sikap masyarakat mengenai homoseksualitas sangat beragam. 

Sungguhpun terjadi pro kontra terhadap masalah homoseksual, pendekatan 

sosiologis memberikan perhatian pada pelaku ataupun perilaku homoseksual 

itu sendiri. Dalam hakikat kehidupan sosial, masyarakat akan membentuk 

tatanan sosial yang di dalamnya terdapat norma dan nilai yang dianutnya. 
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Apabila salah satu dari tatanan sosial itu dilanggar, maka akan menyebabkan 

penyimpangan yang dapat mempengaruhi orang lain. Untuk itu, perlu aksi 

sosial untuk mencegah penyimpangan terhadap tatanan sosial tersebut.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti dari pendekatan 

sosiologis adalah bagaimana kelompok mempengaruhi manusia, khususnya 

bagaimana manusia dipengaruhi masyarakat.
116

 Dalam kerangka pendekatan 

sosiologis ini, homoseksualitas dikatakan menyimpang, karena tidak sesuai 

dengan norma dan nilai yang berlaku dalam sebuah masyarakat. 

Penyimpangan homoseksual seringkali berbenturan dengan standar nilai dan 

norma yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Parsons menjelaskan 

mengenai konsep Fungsionalisme Struktural, bahwa masyarakat dipandang 

sebagai suatu kesaturan yang terdiri dari sistem atau unsur dalam sistem (sub-

sistem) yang menentukan kehidupan sosial dalam suatu masyarakat dapat 

berjalan dengan baik.
117

  

Menurut teori fungsionalisme struktural, ketika salah satu sistem 

maupun sub-sistem dalam masyarakat tidak berfungsi sebagaimana mestinya 

maka dapat menyebabkan terciptanya penyimpangan dalam diri individu 

yang terkait dengan sistem ataupun subsistem itu.
118

 Dalam kaitan ini, Jokie 

M.S. Siahaan, berpandangan bahwa kemunculan prilaku menyimpang dalam 

diri seorang homoseksual diakibatkan oleh sosialisasi dari sistem maupun 

sub-sistem dalam masyarakat yang berjalan tidak semestinya.
119

 

Beberapa unsur masyarakat yang dapat dikatakan sebagai sistem yang 

membentuk masyarakat antara lain adalah lingkungan keluarga dan 

pergaulan. Perkawinan sesama jenis (homoseksual) menjadi salah faktor 

penyebab kerusakan unsur keluarga dalam masyarakat. Apabila terjadi kasus 

perkawinan sesama jenis, maka akan melenyapkan fungsi keluarga: dalam 

fungsi keluarga terdiri atas peran ayah dan fungsi ibu. Sosok kepemimpinan 

ayah dan figur kelemahlembutan ibu tidak akan dicapai takkala terjadi 

perkawinan homoseksual itu. Hal ini akan berdampak terhadap 

ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Durkheim, sebagaimana 

dikemukakan Ritzer dan Goodman, menyatakan bahwa keteraturan sosial 

adalah sebuah strategi bagi masyarakat untuk mengendalikan perilaku 
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individu.
120

 Dengan asumsi ini, masyarakat memang memiliki kekuatan untuk 

mengatur prilaku dasar manusia, termasuk urusan seks itu sendiri.  

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, terdapat dua 

instrumen yang digunakan masyarakat dalam sebuah tatanan sosial: norma 

dan nilai, termasuk tatacara masyarakat menghargai perkawinan 

heteroseksual melalui lembaga sosial.
121

 Dalam kehidupan sosial, perkawinan 

heteroseksual dikukuhkan dan difasilitasi komunitas dan negara.
122

 Tradisi 

kondangan dan pesta perkawinan (walimatul „urs) di berbagai daerah menjadi 

bukti pengakuan masyarakat atas perkawinan heteroseksual. Adapun bukti 

pengakuan negara atas perkawinan heterokseksual di Indonesia diwujudkan 

dalam bentuk pencatatan perkawinan dan buku nikah. Sumber pengakuan 

perkawinan heteroseksual dari masyarakat lazimnya dari norma dan agama, 

sedangkan sumber pengakuan perkawinan heteroseksual dari negara lazimnya 

dari konstitusi atau peraturan perundang-undangan (UU Perkawinan).  

Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi karena seseorang 

menerapkan peranan sosial yang menunjukkan perilaku menyimpang, seperti 

homoseksualitas. Bagaimana seseorang dapat memainkan peran sosial yang 

menyimpang sangat terkait dengan sosialisasi yang ia dapat dalam sistem 

masyarakat tempat ia berada. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

keluarga dan lingkungan pergaulan akan sangat mempengaruhi pembentukan 

peranan sosial seorang individu. 

Berdasarkan uraian dalam bab ini, menjadi jelas problematika 

homoseksualitas dalam berbagai tinjauan, sejarah, agama, psikologi, HAM, 

dan sosiologis. Pembahasan tersebut menjadi gambaran awal yang diperlukan 

bagi pembahasan pada bagian-bagian berikutnya, dalam menguraikan faktor-

faktor penyebab homoseksualitas dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, 

serta strategi dan pendekatan yang relevan dan tepat, dengan pola holistis-

terpadu, yang diterapkan dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas 

tersebut. 

 

F. Homoseksualitas dalam Tinjauan Al-Qur’an 

1. Problematika Homoseksualitas dalam Perspektif Al-Qur’an 

Al-Qur‟an adalah sumber segala sumber aturan dan pedoman hidup 

manusia (way of life), terutama umat Islam, dalam menjawab problematika 

kehidupan, termasuk mengenai homoseksualitas. Al-Qur‟an memberikan 
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petunjuk tentang dorongan seksual, yang memiliki fungsi yang penting, yaitu 

melahirkan anak keturunan demi kelangsungan generasi manusia (hifzh al-

nasl). Melalui dorongan seksual itulah terbentuk keluarga, dan dari keluarga 

terbentuk masyarakat dan bangsa, sehingga bumi pun menjadi ramai, bangsa-

bangsa saling mengenal (li-ta„âruf), sehingga tercapai pengembangan 

kebudayaan dan kemajuan sains dan industri.
123

  

Al-Qur‟an memandang positif keberadaan seksualitas. Hal ini karena, 

orientasi seksual kepada lawan jenis (heteroseksual) merupakan sunnatullâh 

(nature) dalam kehidupan manusia, yang kesuciaannya harus dijaga dengan 

sebaik-baiknya. Untuk itu, penyaluran seksual diatur dalam Al-Qur‟an, yaitu 

dilaksanakan melalui ikatan perkawinan yang sah, yang dimaksudkan sebagai 

solusi dan legalitas bagi hubungan seksual. Dengan lembaga perkawinan 

yang sah itu hubungan seksual suami istri dipandang sebagai kesenangan 

(matâʻ) dalam kehidupan manusia, agar dapat mengantarkan pasangan itu 

kepada kehidupan keluarga yang penuh sakînah (ketenangan). Oleh karena 

itu, Al-Qur‟an memandang hubungan seksual suami istri tidaklah sekedar 

penyaluran hasyrat seksual semata untuk kenikmatan biologis, melainkan 

juga suatu ibadah. Al-Qur‟an juga mengibaratkan bahwa isteri laksana 

pakaian yang bukan hanya berfungsi sebagai protective, yakni memberikan 

perlindungan dari perbuatan tercela, melainkan juga berfungsi decorative, 

yakni keindahan hubungan manusia dalam menjalani kehidupan.  

Penyimpangan dorongan atau orientasi seksual hingga perilaku seksual, 

yang tidak dapat dibenarkan dalam Al-Qur‟an, di antaranya homoseksualitas, 

dalam sejarahnya dilakukan kaum Sodom masa Nabi Luth A.s., sebagaimana 

dikisahkan Al-Qur‟an (QS. al-A„râf/7: 80-81; dan QS. al-Syu„arâ‟/26: 165-

166),
124

  sebagaimana telah dikutip pada bagian sebemumnya: 

مّيْنَ 
َ
ػٰل
ْ
نَ ال حَدٍ م ّ

َ
مْ ةّىَا مّنْ ا

ِ
فَاحّشَثَ مَا سَتَلَك

ْ
حيِْنَ ال

ْ
حَأ
َ
ٖٓ ا  لّلَيْمّه 

َ
يْطًا اّذْ كَال

ِ
حيِْنَ اّنَّ  ٨٠وَل

ْ
تَأ
َ
مْ ل
ِ
ك

سْرّفِيْنَ  نْخِمْ كَيْمٌ مُّ
َ
 ا
ْ
سَاۤءِّۗ ةَل ّ

نْ دِوْنّ الن   شَىْيَةً م ّ
َ
جَال  ٨١الر ّ

(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada 

kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh 

seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-

laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum 

yang melampaui batas.” (al-A„râf/7: 80-81) 
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حيِْنَ 
ْ
حَأ
َ
رَانَ ا

ْ
ك مّيْنَ   مّنَ ا الذُّ

َ
ػٰل
ْ
مِْۗ  ١٦٥ل

ِ
زْوَاجّك

َ
نْ ا مْ م ّ

ِ
مْ رَةُّك

ِ
ك
َ
قَ ل

َ
نْخِمْ كَيْمٌ  وَحَذَرِوْنَ مَا خَل

َ
 ا
ْ
ةَل

 ١٦٦عَادِوْنَ 

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat 

homoseks)?Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan 

Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui 

batas.” (al-Syu„arâ‟/26: 165-166). 

Jadi homoseksualitas tidaklah dibenarkan Al-Qur‟an, alasannya sebab 

bertentangan dengan grand design Sang Pencipta makhluk itu sendiri, yakni 

penciptaan makhluk dalam bentuk keberpasangan, yakni saling berpasangan 

antara yang satu jenis dengan lain jenis (azwâja). Keberpasangan tentu selalu 

memastikan binary opposition, yaitu hubungan seksual pasangan dengan 

perbedaan identitas seksualnya.  

Terdapat dua jenis orientasi seksual manusia, yang secara eksplisit atau 

jelas (sharîh) disebutkan Al-Qur‟an, yaitu heterosekual dan homoseksualitas. 

Heteroseksual adalah kecenderungan seksual yang berbeda jenis kelamin, 

sebagai fitrah (nature) yang boleh dilakukan melalui lembaga pernikahan 

yang sah. Adapun homoseksualitas adalah kecenderungan seksual kepada 

jenis kelamin yang sama, merupakan syahwat yang secara semantis bersifat 

nurture (pembelajaran), bukan nature (alamiah), dan dilarang dalam Islam.  

Pelaku homoseksualitas, sebagaimana kaum Nabi Luth A.s., dikecam 

keras oleh Al-Qur‟an, sehingga secara langsung dilaknat oleh Allah dengan 

azab hujan batu. Homoseksualitas merupakan perbuatan fahsyâ‟, yakni 

perbuatan yang sangat kotor dan keji. Dengan dalih apapun, homoseksualitas 

tidaklah dibenarkan Al-Qur‟an.  

Oleh karena itulah, dalam tinjauan agama, haruslah ada terapi bagi 

kaum homoseksual terkait dengan “kelainan” orientasinya dan perilaku 

seksualnya yang menyimpang itu. Dalam hal ini, harus ada pencermatan 

secara tepat: bila perilaku homoseksual itu timbulnya berkaitan dengan aspek 

genetik, hormonal atau biologis, maka pelakunya perlu berkonsultasi dan 

mendapatkan terapi secara medis. Hal ini berbeda bila perilaku homoseksual 

itu berterkaitan dengan aspek psikologis, maka pelakunya perlu berkonsultasi 

dan mendapatkan terapi dari ahli psikologi. Kemudian, bila prilaku 

homoseksual itu disebabkan oleh aspek lemahnya pemahaman keagamaan, 

maka ia perlu berkonsultasi pada ulama yang kredibel. Sungguhpun begitu, 

kaum homosekual tetap harus dipandang manusia, dihargai dan diperlakukan 

kemanusiaannya, tidak diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. 
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Ulama sepakat bulat bahwa homoseksualitas adalah perbuatan keji 

(fâhisyah), hukumnya haram dan merupakan kejahatan.
125

 Ibn Katsîr 

misalnya ketika menafsirkan surat al-Mu‟minȗn yang memuat ciri-ciri orang-

orang beriman, menuliskan:  

ِ وَ  َ لََ ، فَ إمِ رَ حَ إمْ  نَ مِ  مْ جَُ وْ رُ فُ إ وْ ظُ فِ حَ  دْ كَ  نَ يْ إلَّّ َ لَ ، وَ إطٍ وَ مِ  وْ  أَ نَ زِ  نْ مِ  وُ نْ غَ  اللهُ  اهُُُ ا نََ مَ يْ فِ  نَ وْ ؼُ لَ  ي  نَ وْ بُ رَ لْ  ي

َّ  مِ إجِِ وَ زْ ى أَ وَ سِ   126....مْ يُمَ  اللهُ  لَّ حَ أَ  تِْ إم

Dan orang-orang yang menjaga kelamin mereka dari sesuatu yang haram, 

maka mereka tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, 

yakni zina dan liwâth (homoseksualitas), dan mereka tidak mendekati keuali 

pada isteri-isteri mereka dihalalkan oleh Allah bagi mereka…. 

Al-Qur‟an juga mengungkapkan hukuman atas kaum Luth, yaitu diazab 

dengan batu dari neraka Sijjîl, sebagaimana tersebut dalam QS. Hȗd/11: 82, 

dan QS. al-Hijr/15: 74, berikut:
127

 

مْرِ 
َ
ا جَاۤءَ ا مَّ

َ
نَا فَل

ْ
نْضِيْدٍ  عَالّيَىَانَا جَػَل يْلٍ مَّ ّ

نْ سّج  يْىَا حّجَارَةً م ّ
َ
مْطَرْنَا عَل

َ
ىَا وَا

َ
 ٨٢سَافّل

Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri 

kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang 

terbakar secara bertubi-tubi.(Hȗd/11: 82) 

Berikutnya, ayat dimaksud: 

يْلٍ  ّ
نْ سّج  يْىّمْ حّجَارَةً م ّ

َ
مْطَرْنَا عَل

َ
ىَا وَا

َ
نَا عَالّيَىَا سَافّل

ْ
 ٧٤فَجَػَل

Maka, Kami menjungkirbalikkan (negeri itu) dan Kami menghujani mereka 

dengan tanah yang membatu. (al-Hijr/15: 74) 

Kedua ayat di atas, dijadikan dalil oleh Imam Mâlik, yang menegaskan 

hukum rajam dijatuhkan atas pelaku homoseksual yang mempunyai istri 

(muhshan). Pendapat Imam Mâlik tersebut sebagaimana dikemukakan dalam 

kitab tafsir klasik bercorak fikih, al-Jâmi„ li-Ahkâm al-Qur‟ân,
128

 karya 
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Imam al-Qurthȗbî (w. 671 H), dan tafsir Ahkam al-Qur‟ân,
129

 Imam Ibn al-

„Arabî (468-543 H).  
Banyak ulama tidak sependapat dengan model penarikan hukum 

(istinbâth) Imam Malik tersebut, alasannya karena mungkin ada gugatan azab 

atas kaum Luth itu disebabkan pengingkaran mereka atas kerasulan, bukan 

sebab perilaku homoseksualnya. Pandangan semacam ini yang belakangan 

dikemukakan juga oleh kaum liberal, sudah dibahas pula oleh para ulama 

masa lalu, meskipun begitu, perilaku homoseksual tetap dipahami oleh para 

ulama tersebut sebagai fâhisyah, perbuatan jahat yang keji.
130

 

Istilah yang tepat digunakan untuk menunjuk homoseksualitas adalah 

istilah liwâth, pelakunya disebut lȗthî, dalam hal penggunaan terminologi 

semacam ini terdapat kesepakatan di antara para ahli fikih, mufassir, ahli 

hadis dan ahli bahasa.
131

 Istilah liwâth dan lȗthî bukan hanya berarti perilaku 

seksual (sexual behavior), melainkan juga mencakup arti orientasi seksual, 

yang ditinjau dari segi psikologis, yang melibatkan rasa cinta dan rasa tertarik 

kepada sesama jenis. Akar katanya adalah “lȗth”, yang secara lughawi 

mengandung arti cinta dan melekat atau cinta yang melekat di hati “al-hubb 

al-lâziq bi al-qalb”.
132

 Sungguhpun term “liwâth” diambil dari nama kaum 

Nabi Luth A.s., tetapi makna lughawinya yang terkandung di dalamnya tetap 

mengikuti kata “liwâth” terkait dengan homoseksualitas. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Bakr bin „Abdillâh Abȗ Zaid dalam 

karyanya Mu„jam Manâh al-Lafzhiyyah. 

Dalam konteks sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, terdapat kata 

syahwah, dalam QS. al-A„râf/7: 81 dan QS. al-Naml/27: 55, berikut: 

 شَىْيَةً 
َ
جَال حيِْنَ الر ّ

ْ
تَأ
َ
مْ ل
ِ
نْ اّنَّك سَاۤءِّۗ  م ّ ّ

نْخِمْ كَيْ  دِوْنّ الن 
َ
 ا
ْ
سْرّفِيْنَ ةَل  ٨١مٌ مُّ

Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan 

syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang 

melampaui batas. (al-A„râf/7: 81) 

سَاۤءّ ِۗ ّ
نْ دِوْنّ الن   شَىْيَةً م ّ

َ
جَال حيِْنَ الر ّ

ْ
تَأ
َ
مْ ل
ِ
ىِٕنَّك

َ
يْنَ  ا

ِ
ىَل جْ

َ
نْخِمْ كَيْمٌ ت

َ
 ا
ْ
 ٥٥ةَل
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Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) 

syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) 

bodoh. (al-Naml/27: 55) 

Kata syahwah (syahwat) dalam kedua ayat tersebut dipandang sebagai 

“maf„ȗl li-ajlih”, sehingga semakin menguatkan unsur orientasi seksual pada 

perbuatan kaum Luth.
133

 Laknat yang ditimpakan atas mereka juga terkait 

dengan orientasi seksualnya yang kemudian dilampiaskan tersebut. Dalam 

khazanah keislaman, selain kata “liwâth” yang dipergunakan untuk arti 

homoseksualitas, terdapat term sihâq, yang menunjuk arti hubungan seksual 

sesama perempuan atau lesbianisme. Istilah sihâq juga digunakan dalam 

hadis Nabi SAW, dan dipandang sama kejinya dengan zina.
134

  

 Kata sihâq menurut arti etimologi dan terminologi adalah perbuatan 

seksual perempuan dengan seama perempuan lainnya, sebagaimana halnya 

hubungan seksual sesama laki-laki.
135

 Jadi sihâq meliputi praktik 

lesbianisme, sehingga kecenderungan orientasi seks lesbian itu merupakan 

syahwat yang harus dikendalikan. Perilaku homoseksual tidaklah dikenai 

hukum ketika hanya berupa keinginan dalam hati, sehingga membiarkan 

orientasi homoseksual dan tidak menentangnya, yang menyebabkan syahwat 

homoseks menjadi sebab turunnya azab itu.  

Dalam tema problematika homoseksualitas terdapat sudut pandang 

teologis, yang dikemukakan sejumlah pemikir, yang memandang orientasi 

seksual pada sesama jenis kelamin merupakan bagian dari kodrat manusia. 

Dengan dasar ini, sejumlah pemikir “liberal” membolehkan homoseksualitas. 

Tim penulis buku Fiqih Seksualitas, menyatakan homoseksualitas adalah 

takdir, sehingga harus diterima oleh yang bersangkutan, dan ditoleransi oleh 

masyarakat.
136

  

Di dalam Islam, konsep yang memiliki kaitan dengan masalah orientasi 

seksual ini disebut fitrah penciptaan manusia. Hal ini, karena frasa fitrah 

digunakan untuk mengungkapkan keadaan manusia pada saat lahir di muka 

bumi ini.
137

 Istilah ini bahkan digunakan di dalam kitab suci Al-Qur‟an, 
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dalam bentuk narasi yang melukiskan penciptaan langit, bumi, dan 

manusia.
138

  

Secara etimologi, kata fitrah merupakan kata serapan dari bahasa Arab 

“fithrah”, yang berasal dari kata fathara, memiliki makna menguak atau 

membelah. Kata fitrah memiliki beberapa makna. Para ahli bahasa 

mengemukakan bahwa fitrah juga memiliki arti menciptakan sesuatu untuk 

pertama kalinya, maksudnya tidak ada bentuk atau contoh sebelumnya; selain 

itu fitrah juga bermakna asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar;
139

 

fitrah juga dapat digunakan untuk arti keadilan suci.
140

 Dengan demikian, 

fitrah adalah penciptaan manusia sesuai dengan kebenaran ajaran agama dan 

tuntutan hakikat kehidupan, yaitu mencari keadilan dengan beribadah atau 

menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, fitrah adalah sifat bawaan yang 

terdapat pada manusia dari sejak lahirnya.
141

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia 

berdasarkan fitrahnya memiliki kecenderungan mengikuti kebaikan. Jadi, 

konsep fitrah ini tidak dapat dipersamakan dengan teori “tabularasa”, yang 

memandang manusia lahir dalam keadaan netral tanpa ada potensi apa pun.
142

 

Potensi kebaikan yang telah tertanam dalam diri manusia sesuai fitrahnya 

merupakan suatu potensi yang disediakan dalam rangka untuk beribadah 

kepada Sang Pencipta alam semesta. Hal tersebut jelas, karena tujuan 

penciptaan manusia adalah menjadi hamba yang patuh (beribadah) kepada 

Tuhan Sang Pencipta. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-

Dzâriyât/51: 56, berikut: 

ا لّيَػْتِدِوْنّ 
َّ
صَ اّل

ْ
اّن
ْ
نَّ وَال جّ

ْ
لْجِ ال

َ
 ٥٦وَمَا خَل

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-

Ku. (al-Dzâriyât/51: 56) 

Dalam rangka mencapai ketaatan kepada Sang Pencipta itu, manusia 

telah dianugerahi pengetahuan kepada Allah sebagai Tuhannya sejak 

perjanjian primordial.
143

 Dalam penjelasan mengenai nature of man, Syed 
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Muhammad Naquib al-Attas menyatakan bahwa agama dan pengetahuan 

instrinsik yang ada dalam jiwa manusia merupakan bagian dari fitrah 

penciptaan manusia itu sendiri.
144

 Penerapan kata fitrah dalam surah al-Rȗm/ 

30: 30 di atas juga memperkuat pengertian sebagaiman pandangan Al-Attas 

tersebut. Dalam ayat itu, frasa “fithratallâh” dirangkai dengan frasa 

sebelumnya “dîn hanîfan”. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibn Katsîr 

menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan (fathara) makhluk-Nya di atas 

keislaman. Dalam hal ini, Ibn Katsîr juga hadis Nabi SAW, diriwayatkan 

melalui Abȗ Hurairah r.a., mengenai hadis berisi uraian pokok tentang fitrah, 

di bangian akhirat hadis ditegaskan ayat tersebut, menunjukkan bahwa fitrah 

itu memang terkait erat dengan kebaikan dan secara khusus kepada agama 

Islam.
145

 Oleh karena itu, fitrah yang damai itu dimaknai sebagai agama 

tegak lurus (al-fithrah al-salîmah huwa al-dîn al-qawîm al-mustaqîm).
146

 

Berdasarkan konsep fitrah di atas, orang yang normal adalah seseorang 

yang berada di atas fitrahnya, cenderung melakukan kebaikan. Konsep 

tentang normal dan abnormal sangat penting dipahami dengan baik, karena 

dengan konsep tersebut dapat diperoleh pemahaman yang mendalam, apakah 

homoseksualitas itu sesuatu yang normal bagi manusia atau bukan keadaan 

normal. Para ulama memandang bahwa normalitas merupakan keadaan hati 

yang sehat (al-qalb al-salîm).  

Penjelasan lebih lanjut mengenai hati yang sehat, misalnya 

dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, dalam kitabnya Ighâsat al-

Luthfân. Menurut Al-Jauziyyah, dengan merangkum pandangan para ulama, 

karakteristik hati sehat adalah hati yang damai dan selamat (salima) dari 

setiap keinginan (syahwah) yang bertentangan dengan perintah Allah atau 

melanggar larangan-Nya, serta hati yang selamat dari syubhat (keragu-

raguan) yang berlawanan dengan kabar dari-Nya.
147

 Dengan demikian, ada 

dua faktor penyebab utama hati menjadi sakit, yaitu syahwat dan syubhat.  

Pengertian syahwat, di dalam bahasa Indonesia, lebih berkonotasi pada 

nafsu seksual. Hal ini berbeda dengan pengertian dalam Al-Qur‟an, karena di 

dalamnya syahwat dipandang sebagai anugerah Allah SWT kepada manusia 

dan harus diterapkan pada kebaikan. Al-Raghîb al-Asfahânî, dalam kitabnya 

al-Mufradât fî Gharîb al-Qur‟ân, menjelaskan bahwa syahwat adalah 

dorongan kuat terhadap jiwa agar meraih apa yang diinginkan. Syahwat ada 

dua macam, yaitu syahwat yang baik (syahwah shâdiqah), dan syahwat yang 
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buruk (syahwah kâdzibah).
148

 Syahwat yang buruk adalah dorongan jiwa 

untuk meraih sesuatu yang dilarang Allah SWT.  

Dalam konteks itu pula, status homoseksualitas di dalam Al-Qur‟an 

dipandang sebagai suatu syahwat yang keji (fâhisyah), sebagaimana tersurat 

dalam QS. al-A„râf/7: 80-81, berikut:  

مّيْنَ 
َ
ػٰل
ْ
نَ ال حَدٍ م ّ

َ
مْ ةّىَا مّنْ ا

ِ
فَاحّشَثَ مَا سَتَلَك

ْ
حيِْنَ ال

ْ
حَأ
َ
ٖٓ ا  لّلَيْمّه 

َ
يْطًا اّذْ كَال

ِ
حيِْنَ  ٨٠وَل

ْ
تَأ
َ
مْ ل
ِ
اّنَّك

سَاۤءِّۗ  ّ
نْ دِوْنّ الن   شَىْيَةً م ّ

َ
جَال سْرّفِيْنَ  الر ّ نْخِمْ كَيْمٌ مُّ

َ
 ا
ْ
 ٨١ةَل

(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada 

kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh 

seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-

laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum 

yang melampaui batas.” (al-A„râf/7: 80-81). 

Dalam konteks ini, Naquib al-Attas menjelaskan bahwa sungguhpun 

manusia memiliki fitrah yang merupakan bawaan dirinya, ia tetap berpotensi 

melakukan kesalahan. Perbuatan salah ini berasal dari kelupaannya terhadap 

fitrah dirinya, sehingga manusia disebut al-insân. Hak ini karena kata insân 

mempunyai akar kata yang sama dengan nisyân, artinya lupa.
149

  

Allah SWT telah mengilhamkan fujȗr dan taqwâ ke dalam jiwa 

manusia (nafs), sebagaimana tersebut dalam Al-Qur‟an:   

ىَمَىَا فِجِيْرَوَا وَحَلْيٰىىَاۖ 
ْ
ل
َ
 ٨فَا

lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, (al-

Syams/91: 8) 

Arti fujȗr, dapat dijumpai, misalnya dalam karya al-Râghib al-

Ashfihânî (343-502 H/954-1108 M), berjudul al-Mufradât fî Gharîb al-

Qur‟ân. Menurut al-Ashfihânî, kata fujȗr bermakna tercabik-cabiknya tabir 

agama (syaqq sitri al-diyânah). Orang yang melakukan kedustaan atau 

kebohongan dinamakan fâjir, karena kedustaan itu bagian dari fujȗr.
150

 Fujȗr 

itu merupakan potensi kerusakan fitrahnya, meskipun begitu, manusia telah 

diilhami taqwâ, yang berarti menjaga dirinya dari keburukan dan kedustaan. 

Berdasarkan perspektif ini, homoseksualitas adalah fujȗr yang harus dihadapi 

dengan peneguhan taqwâ oleh siapapun yang merasakan kecenderungan 

adanya orientasi seksual menyimpang itu dalam hatinya.  
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Dalam kajian psikologis, sungguhpun ada kemungkinan faktor genetik 

yang menyebabkan homoseksualitas, faktor lingkungan tetap dipandang 

sebagai faktor yang paling dominan dalam menyebabkan timbulnya 

homoseksualitas. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa fitrah 

bisa mengalami perubahan yang diasebabkan faktor lingkungan, dan juga 

pola asuh dalam keluarga. Hadits dimaksud berbunyi: 

َّوُ كََنَ يلَُوْلُ: كاََل رَسُوْلُ اِلله  لَّ يوُْلََُ ػلَََ صلى الله عليه وسلمغَنْ أَبِِْ ىُرَيْرَةَ رَضَِِ اُلله غَنْوُ، أَه
ِ
: مَا مِنْ مَوْموُْدٍ إ

سَاهِوِ. إهِوِ أَوْ يمَُجِّ َ دَإهِوِ أَوْ ينُصَِّّ 151إمفِْطْرَةِ، فأَبَوََإهُ يُُوَِّ
  

Sungguhpun demikian, fitrah seseorang bisa saja berubah bila ia 

memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini, 

taqwa itulah merupakan sumber motivasi bagi perubahan tersebut. Untuk 

melakukan perubahan (transformatif), seseorang mesti melawan seluruh 

kecenderungan buruk yang bercokol dalam dirinya. Oleh karena itu, harus 

ada upaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki jiwa/nafsu manusia dari 

fujȗr itu, sehingga menjadi jiwa/nafsu yang tenang, yang disebut al-nafs al-

muthmainnah.  

Syaikh al-Shâwî al-Mâlikî (1175-1241 H/1761-1825 M), seorang fakih 

dan sufi penganut tarekat al-Khalwatiyyah, dalam kitab Hâsyiyah tafsirnya, 

yang mensyarahi tafsir al-Jalâlain, mengemukakan pandangan para ulama 

sufi (al-shȗfiyyah) yang menderivasi atau merinci jiwa (nafs) manusia kepada 

tujuh macam, yang seluruhnya bersumber dari Al-Qur‟an (ma‟khadz al-jamî„ 

min al-Qur‟ân), sebagai berikut:
152

 

(1) al-Ammârah, yaitu jiwa/nafsu orang-orang kafir (non-muslim) dan orang 

yang mengikuti langkah atau perilaku mereka, di samping itu jiwa/nafsu 

tersebut rela terhadap berbagai perbuatannya seraya dianggapnya sebagai 

kebaikan;
153
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ئِ نَفْسّيْْۚ اّنَّ ا ةَر ّ
ِ
حّيْمٌ ۞ وَمَآٖ ا يْ غَفِيْرٌ رَّ ّ

يِْۗ اّنَّ رَب  ّ
ا مَا رَحّمَ رَب 

َّ
يْءّۤ اّل ارَةٌۢ  ةّالسُّ مَّ

َ
ا
َ
فْسَ ل  ٣لنَّ

Aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu 

mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Yȗsuf/12: 53) 



132 

(2) al-Lawwâmah, yaitu jiwa/nafsu yang mencela terhadap orang yang 

memiliki jiwa itu, meskipun ia bersungguh-sungguh dalam ketaatan, dan 

ini merupakan awal kebaikan dan pokok keluhuran (mabda‟ al-khair wa-

ashl al-taraqqî); 

(3) al-Mulhimah, yaitu jiwa/nafsu yang mengilhami atau mendorong kepada 

(perbuatan) fujur dan takwanya;   

(4) al-Muthmainnah, yaitu jiwa/nafsu yang merasa tenteram pada Allah dan 

merasa tenang atau nyaman di bawah takdir-takdir-Nya; 

(5) al-Râdhiyyah, yaitu jiwa/nafsu yang rela kepada Allah terhadap seluruh 

keadaan jiwa/nafsu itu; 

(6) al-Mardhiyyah, yaitu jiwa/nafsu yang dirihai Allah, yakni dianugerahi 

keridaan dari Allah, dan jiwa/nafsu itu pun rida kepadaNya; dan   

(7) al-Kâmilah, yaitu derajat jiwa/nafsu yang tertinggi (ghâyat al-marâtib), 

terhadap derajat atau peringkat tertinggi itulah orang-orang saling 

berlomba-lomba meraihnya.  

Klasifikasi jiwa/nafsu menjadi tujuh macam sebagaimana diuraikan di 

atas menunjukkan dinamisitas manusia, karena ia selalu berusaha untuk 

berubah menjadi lebih baik. Fitrah manusia selalu berputar di antara berbagai 

tingkatan jiwa/nafsu tersebut.  

Al-Tustarî, dalam kitab tafsirnya, Tafsîr al-Qur‟ân al-„Azhîm (Tafsīr 

al-Tustârî), dengan mengutip kitab Hilyat al-Auliyâ‟, menjelaskan empat 

macam tabiat buruk manusia, sebagai berikut:  

َ رْ  أَ لََ ػَ  قُ وْ خَ إمْ  عَ بِ طُ  ِ ب َّ ، وَ جُ رَ فَ إمْ وَ  نُ طْ بَ مْ إَ  ائِِ بََ إهِ  عُ بْ ا طَ يَ مُ وَّ : أَ عَ ائِ بَ طَ  ع َّ إَ  يْنِ اطِ يَ إمش َّ  عُ بْ طَ  انُِ إمث ، وُ يْ إنوَّ وَ  بُ ؼْ نو

َّ وَ   إَ  ةِ سَ مِ بَ إلَْ  عُ بْ طَ  عُ إبِ إمرَّ ، وَ إعُ دَ خِ إمْ وَ  رُ كْ مَ مْ إَ  ةِ رَ حَ إمسَّ  عُ بْ طَ  ثُ امِ إمث
ِ
ِ بْ طَ  نْ مِ  ةُ مَ صْ ؼِ امْ . فَ ارُ بَ كْ تِ س ْ إلِْ وَ  ءُ بَ لْ  ع

 إَ  ائِِ بََ إهْ 
ِ
ِ بْ طَ  نْ مِ  ةُ مَ لََ إمسَّ ، وَ انُ مَ يْ لْ َّ إَ  يْنِ اطِ يَ إمش َّ  ع  ةُ مَ لََ إمسَّ ، وَ ةِ كَ ئِ لََ مَ إمْ  عُ بْ طَ  وَ ىُ وَ  ،سُ يْ دِ لْ إمتَّ وَ  حُ يْ بِ سْ مت

ِ بْ طَ  نْ مِ   وَ  ةُ حَ يْ صِ إمنَّ وَ  قُ دْ مصِّ إَ  ةِ رَ حَ إمسَّ  ع
ِ
ْ إلْ ِ بْ طَ  نْ مِ  ةُ مَ لََ إمسَّ ، وَ لُ ضُّ فَ إمتَّ وَ  افُ صَ ه   اءُ جَ تِ مْ لِْ إَ  ةِ سَ مِ بَ إلَْ  ع

ِ
 لَ إ

َ وَ  عِ ضَُّ متَّ بِ  الَ ؼَ ثَ  اللهِ  ِ بْ إمطَّ  عُ بْ طَ ، وَ لُ يْجَ مْ إَ  سِ فْ إمنَّ  عُ بْ طَ ، وَ لُِْ ؼِ مْ إَ  لِ لْ ؼَ إمْ  عُ بْ طَ ، وَ إخِ إمصَّّ  154 ى.وَ غْ لََّ إَ  ع

Manusia diciptakan di atas empat tabiat: pertama, tabiat binatang (bahâ‟im), yaitu 

pemuasan perut dan birahi seksual; kedua, tabiat setan, yaitu permainan dan perbuatan 

sia-sia; ketiga, tabiat tukang sihir, yaitu mendorong orang berbuat tipudaya (licik) dan 

curang; keempat, tabiat iblis, yaitu kesombongan dan keangkuhan. Maka menjaga diri 

dari tabiat binatang itulah (melakukan) perbuatan iman, dan selamat dari tabiat setan 

itu dengan cara tasbih dan menyucikan diri, yang merupakan tabiat Malaikat, dan 

selamat dari tabiat tukang sihir itu dengan berbuat benar, nasihat, sadar, dan 

mengharapkan anugerah Allah. Adapun selamat dari tabiat Iblis adalah mendekatkan 

diri kepada Allah Taala dengan penuh ketudukan dan kepasrahan. Dan tabiat akal 
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adalah ilmu, sedangkan tabiat nafsu adalah kebodohan, dan tabiatnya tabiat adalah 

dakwaan (menuntut diri). 

Berdasarkan penjelasan al-Tustarî di atas menjadi jelas bahwa ada 

empat tabiat dari nafsu buruk yang mengakibatkan seseorang terjerumus 

kepada tingkatan terendah, yaitu nafsu hewani (thab„ bahâ‟im) yang 

berorientasi pada makan dan pemuasan seksual, dan nafsu syaitani (thab„ al-

sayâthîn) yang men-support manusia agar melakukan perbuatan sia-sia, dan 

nafsu penyihir (tha„ al-saharah) yang mendorong manusia berbuat curang 

dan licik, serta nafsu iblis (thab„ al-abâlis), yang selalu mendorong kepada 

kesombongan dan keangkuhan manusia (al-istikbâr).
155

  

Orientasi homoseksualitas jelas muncul dari motivasi nafsu buruk itu, 

terutama tabiat bahâ‟im yang mendorong manusia untuk orientasi kepuasan 

seksual. Apabila tabiat bahâ‟im ini dituruti, maka nafsu buruk ini menuntut 

seseorang untuk pemenuhan seksualnya, dalam konteks ini seks 

menyimpang, homoseksualitas. Akibatnya, bila seseorang tidak melawan 

nafsu buruknya tersebut, maka orientasi homoseksualitas itu justeru akan 

come out dan menjadi gay atau lesbi. Akibat lanjutnya, ia justeru akan merasa 

bangga berbuat homoseksual sebagai kemaksiatan. Pada tahap ini, pada 

hakikatnya ia terperosok ke dalam jebakan Iblis, yakni sombong dan angkuh 

terhadap penyimpangannya terhadap fitrah sendiri, fitrah kebajikan dan fitrah 

kesucian itu.  

Dalam menghadapi kecenderungan nafsu buruk itu, manusia sejatinya 

telah diberikan potensi oleh Allah Taala. Sungguhpun manusia bisa saja jatuh 

ke dalam keadaan buruk sebab kelalaiannya, Allah Taala telah memberikan 

kepadanya potensi berupa ilmu dan kemampuan membedakan yang baik dan 

yang buruk. Ia pun diberikan petunjuk langsung berupa wahyu. Manusia juga 

telah diberikan kekuatan ikhtiar, yaitu kemampuan untuk selalu berusaha 

memilih jalan terbaik,
156

 bahkan sungguhpun manusia terperosok ke dalam 

jurang keburukan, ia tetap akan merasa gelisah akibat kelalaiannya tersebut. 

Keadaan gelisah itu disebabkan penyimpangan yang disebut al-nafs al-

lawwâmah. Hal ini sebagaimana tersurat dalam QS. al-Qiyâmah/75: 2, 

berikut: 

امَثّ  يَّ
َّ
فْسّ الل كْسّمِ ةّالنَّ

ِ
آٖ ا
َ
 ٢وَل

Aku bersumpah demi jiwa yang sangat menyesali (dirinya sendiri).(al-

Qiyâmah/75: 2) 

Term lawwâmah dalam arti lughawi memiliki arti selalu menyalahkan 

dirinya, menyesali keadaannya. Seseorang yang berada pada kondisi ini, ia 
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senantiasa menyesali dirinya di samping upaya menetapi kebaikan yang terus 

dilakukannya dengan sunguh-sungguh.
157

  

Dalam perspektif lain, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah menyebut keadaan 

manusia dalam nafs al-lawwâmah itu sebagai hati yang sakit (al-qalb al-

marîdh). Ciri hati yang sakit adalah pada hati tersebut terdapat kecintaan 

kepada Allah Taala (mahabbatullâh) tetapi masih selalu dibayangi oleh 

syahwat yang terus berusaha memalingkannya, meskipun dilawan, tetapi 

dengan penuh kegelisahan.
158

 Dalam kondisi seseorang berada pada level 

nafs al-lawwâmah, maka ia harus dengan sungguh-sungguh dan secara 

kontinyu mengikuti tuntunan wahyu dan mengikuti nalar sehatnya. Al-Attas 

menegaskan bahwa seseorang yang berada dalam tahap atau level ini, ia 

sejatinya sedang berjihad terhadap nafsu hewani (animal powers).  

Manusia harus menggunakan ilmu pengetahuan dan akhlaknya yang 

sempurna, serta usaha kuat, agar dapat memenangkan pertarungan 

tersebut.
159

 Seseorang yang berada dalam kondisi semacam ini juga perlu 

senantiasa berdoa, memohon dengan sepenuh hati agar mendapatkan 

pertolongan Allah Taala, karena hanya Dialah yang akan selalu memenuhi 

permohonan hamba-Nya yang bersungguh-sungguh memohon kepadaNya. 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Mukminȗn/23: 60, berikut: 

هّمْ رٰجّػِيْنَ   ّ
ى رَب 

ٰ
هِمْ اّل نَّ

َ
ةٌ ا
َ
يْبِهِمْ وَجّل

ِ
كِل حَيْا وَّ

ٰ
ذّينَْ يِؤْحيِْنَ مَآٖ ا

َّ
 ٦٠وَال

dan orang-orang yang melakukan (kebaikan) yang telah mereka 

kerjakan dengan hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa 

sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. (al-Mu‟minȗn/23: 60)  

Seseorang yang pada dirinya memiliki kecenderungan homoseksualitas 

dan merasakan kegelisah terhadap keadaan yang ada dalam dirinya tersebut, 

sejatinya ia berada dalam fase pertarungan (jihad). Oleh karena itu, ia harus 

mengikuti tuntunan wahyu agar mengabaikan dan menjauhkan 

kecenderungan homoseksualnya. Kajian psikologi telah menunjukkan bahwa 

kecenderungan homoseksual bisa berubah bila seseorang menguatkan 

motivasinya melakukan perubahan. Dalam hal ini, urgensi akal sehat, yang 

harus dikedeepankan di atas hasyrat nafsunya.  

Berbagai fakta menunjukkan kelompok homoseksual, yang bisanya 

bergelimang dalam kehidupan gay merupakan kelompok yang paling rentan 

tertular penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Seorang yang sehat tentu akan 
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menghindarkan dari kehancurannya di dunia dan akhirat. Seseorang yang 

berhasil melewati tahap atau level al-nafs al-lawwâmah ini, maka ia akan 

meraih ketenangan dan ketenteraman di sisi Allah SWT. Keadaan ini disebut 

al-nafs al-muthmainnah, dalam arti lughawi bermakna jiwa yang tenang, 

sebagaimana tersurat dalam surat al-Fajr/89: 27: 

ثِ   مِطْمَىِٕنَّ
ْ
فْسِ ال خِىَا النَّ يَّ

َ
 ٢٧يٰٓا

Wahai jiwa yang tenang, (al-Fajr/89: 27) 

Mengenai ayat di atas, tentang al-nafs al-muthmainnah, ada penafsiran 

al-Khâzin (w. 725 H), dalam tafsirnya, Lubâb al-Ta‟wîl bi-Ma„âni al-Tanzîl:  

اَ إمنَّفْسُ إممُْطْمَِنَِّةُ أَ : يَۧ لَّ جَ وَ  زَّ غَ  لُُ وْ كَ  ُُ َّ َّ إَ  يْ أَي  لََ ػَ  ةُ تَ ابِ مث
ِ
 ، وَ انِ مَ يْ  إلْ

ِ
، الَ ؼَ ثَ  اللهُ  الَ ا كَ مَ بِ  ةُ كَ دِّ صَ مُ مْ ، إَ انِ لَ يْ إلْ

َّ  ةُ نَ كِ وْ مُ مْ إَ  َ رَ  اللهَ  نَّ أَ بِ ، وَ الَ ؼَ ثَ  للِ بِ  تْ نَ لَ يْ أَ  دْ كَ  تِْ إم ، ةُ نَ مِ ؤْ مُ مْ إَ  ةُ نَّ ِِ مَ طْ مُ مْ إَ  لَ يْ كِ ، وَ وِ تِ اغَ طَ ، وَ هِ رِ مْ لَِ  تْ ؼَ ضَ خَ ا، وَ بُّّ

 رِ كْ ذِ بِ  ةُ نَّ ِِ مَ طْ مُ إمْ  هَِ  لَ يْ كِ ، وَ اللهِ  إبِ ذَ ػَ  نْ مِ  ةُ نَ مِ إلْٓ  هَِ  لَ يْ كِ ، وَ اللهِ  اءِ ضَ لَ بِ  ةُ يَ إضِ إمرَّ  هَِ  لَ يْ كِ ، وَ ةُ نَ كِ وْ مُ مْ إَ 

 160.اللهِ 

Firman-Nya „Azza Wajalla: “Wahai jiwa yang tenang”, yakni yang menetapi 

keimanan, ketakwaan, dan membenarkan segala yang diperintahkan Allah Taala, 

jiwa yang sungguh meyakini Allah Taala, dan bahwa Allah itu memeliharanya, serta 

yang tunduk pda perintah-Nya dan menaatiNya. Dalam versi lain, [al-nafs al-

muthmainnah] (jiwa) yang beriman dan meyakini (kebenaran). Dalam versi lain, (al-

nafs al-muthmainnah) adalah jiwa yang rida terhadap qadha (ketetapan) Allah. 

Dalam versi lain, jiwa yang selamat dari siksa Allah; dan dalam versi lainnya, jiwa 

yang meras tenang dan tenteram dengan mengingat Allah (dzikrullâh).  

Al-Khazîn menjelaskan maksud al-nafs al-muthmainnah, dengan 

mengemukakan setidaknya delapan versi  ulama tentang arti al-nafs al-

muthmainnah. Melalui penjelasannya itu diperoleh pemahaman tentang al-

nafs al-muthmainnah, sebagai berikut: (1) jiwa yang menetapi keimanan, 

ketakwaan, dan membenarkan seluruh perintah Allah Taala, jiwa yang penuh 

keyakinan bahwa Allah yang memeliharanya, serta yang tunduk pada 

perinah-Nya dan menaatiNya; (2) jiwa yang beriman dan meyakini 

(kebenaran); (3) jiwa yang rida terhadap qadha (ketetapan) Allah; (4) jiwa 

yang selamat dari siksa Allah; dan (5) jiwa yang merasa tenang dan tenteram 

dengan mengingat Allah (dzikrullâh).  

Berdasarkan uraian tersebut, dipahami bahwa pengertian al-nafs al-

muthmainnah merupakan jiwa yang menetapi keimanan, ketakwaan, dan 

membenarkan segala perintah Allah Taala, dengan penuh keyakinan bahwa 
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Dialah yang memeliharanya, serta tunduk pada perintah-Nya dan 

menaatiNya, dan beriman dan meyakini (kebenaran), dan rida terhadap 

qadha (ketetapan)-Nya, dan juga yang selamat dari siksa Allah, serta yang 

merasa tenang dan tenteram dengan mengingat Allah (dzikrullâh).  

 Berdasarkan makna al-nafs al-muthmainnah, seseorang yang memiliki 

orientasi seksual menyimpang atau kecenderungan homoseksual dan berhasil 

mengatasinya sehingga tidak menjadi perilaku homoseksual, maka ia harus 

tetap tunduk menjalankan ketentuan syariat, sungguhpun hal itu tidak mudah 

dilakukan. Ia juga harus rida atas cobaan berupa orientasi mencintai sesama 

jenis itu. Bentuk kerelaannya itu bukanlah dilakukan dengan cara mengikuti 

kecenderungan itu, melainkan kerelaaan sejati, sebagaimana ditegaskan al-

Khâzin, yaitu dengan kerelaan (rida) mengikuti ketentuan wahyu. Oleh 

karena itu, ia harus tetap terus-menerus secara semaksimal berjihad, 

memerangi kecenderungan buruk itu.  

Allah Taala memastikan bahwa ujian terhadap hamba-Nya itu pasti bisa 

dilewatinya dengan baik, sebagaimana firman-Nya tersebut dalam Al-Qur‟an:   

ا حِؤَاخّذْنَآٖ 
َ
تَسَبَجْ ِۗ رَبَّنَا ل

ْ
يْىَا مَا اك

َ
سَبَجْ وَعَل

َ
ىَا مَا ك

َ
ا وِسْػَىَا ِۗ ل

َّ
ِ نَفْسًا اّل فِ اللّٰه ّ

 
ا يِكَل

َ
وْ ل

َ
سّيْنَآٖ ا

َّ
اّنْ ن

ذّينَْ مّنْ كَتْلّنَا ْۚ رَ 
َّ
ى ال

َ
خَهٗ عَل

ْ
مَا حَمَل

َ
يْنَآٖ اّصْرًا ك

َ
 عَل

ْ
مّل حْ

َ
ا ت

َ
نَا ْۚ رَبَّنَا وَل

ْ
خْطَأ

َ
ا ا

َ
نَا مَا ل

ْ
ل م ّ حَ

ِ
ا ت

َ
بَّنَا وَل

فّرّيْ 
ٰ
ك
ْ
لَيْمّ ال

ْ
ى ال

َ
ىنَا فَانْصِرْنَا عَل

ٰ
نْجَ مَيْل

َ
نَاِۗ وَارْحَمْنَا ِۗ ا

َ
اِۗ وَاغْفّرْ ل ْۚ وَاغْفِ غَنَّ نَا ةّه 

َ
 ٢٨٦ࣖ نَ طَاكَثَ ل

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada 

sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) 

sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan 

kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan 

kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau 

pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 

ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah 

kami dalam menghadapi kaum kafir.” (al-Baqarah/2: 286) 

Apabila seseorang pasien homoseksualitas mengalami kesulitan dalam 

usahanya untuk melawan kecenderungan buruk tersebut, maka ia akan 

terperosok kembali ke dalam jurang homoseksualitas selama masa terapinya. 

Sungguhpun demikian, ia tidak boleh berputus asa. Hal ini karena Allah 

Taala bersifat al-tawwâb (Maha Pengampun), menerima taubat hamba-

hamba-Nua yang betul-betul bertobat. Hal ini secara jelas termaktub dalam 

QS. al-Zumar/39: 53-54, dengan tegas Allah SWT berfirman: 

 ِۗ ّ حْمَثّ اللّٰه ا حَلْنَطِيْا مّنْ رَّ
َ
نفِْسّىّمْ ل

َ
ٰٓى ا سْرَفِيْا عَل

َ
ذّينَْ ا

َّ
 يٰػّتَادّيَ ال

ْ
نِيْبَ جَمّيْػًا ِۗاّنَّهٗ  ۞ كِل َ يَغْفّرِ الذُّ اّنَّ اللّٰه

غَفِيْرِ وِيَ 
ْ
حّيْمِ  ال   ٥٣الرَّ

ٰ
نّيْتِيْٖٓا اّل

َ
ا حِنْصُرِوْنَ وَا

َ
ػَذَابِ ثِمَّ ل

ْ
مِ ال

ِ
حّيَك

ْ
نْ يَّأ

َ
هٗ مّنْ كَتْلّ ا

َ
سْلّمِيْا ل

َ
مْ وَا

ِ
ك ّ
 ٥٤ى رَة 
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Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas 

(dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah 

dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan 

ditolong. (al-Zumar/39: 53-54) 

Homoseksualitas dari perspektif Al-Qur‟an dipandang menyimpang 

dari fitrah penciptaan manusia. Hal ini karena manusia secara biologis 

diciptakan untuk kesaling-berpasangan untuk memenuhi kecenderungan 

saling ketertarikan di antara lawan jenis: laki-laki dan perempuan. Struktur 

tubuh perempuan telah dirancang sedemikian rupa untuk bisa mengandung 

janin dan melahirkan, sementara struktur tubuh laki-laki dirancang untuk 

membuahi sel telur perempuan. Dalam konteks inilah, al-Hasan al-Bashrî, 

sebagaimana dikemukakan oleh al-Zamakhsyarî dalam kitab tafsirnya, al-

Kasysyâf, menjelaskan kata “mawaddah” yang terdapat dalam QS. al-

Rȗm/30: 21, berikut:  

ةً وَّ  يَدَّ مْ مَّ
ِ
 ةَيْنَك

َ
يْىَا وَجَػَل

َ
نِيْٖٓا اّل

ِ
تَسْك ّ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا

ِ
نْفِسّك

َ
نْ ا مْ م ّ

ِ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰخّه 

ٰ
يْ وَمّنْ ا ِّ  

رَحْمَثً ِۗاّنَّ

رِوْنَ 
َّ
خَفَك لَيْمٍ يَّ ّ

 
يٰجٍ ل

ٰ
ا
َ
 ٢١ذٰلّكَ ل

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (al-Rȗm/30: 21) 

Dalam ayat tersebut kata “mawaddah” dalam konteks perkawinan, 

berarti suatu kiasan bagi hubungan badan (jima‟), sedangkan rahmah 

merupakan suatu kiasan untuk anak keturunan.
161

 Oleh karena itu, fitrah 

penciptaan syahwat yang disalurkan lewat lembaga perkawinan adalah 

memperoleh keturunan (prokreasi), selain tentu untuk berbagi rasa sayang 

dan cinta. Aktivitas seksual prokreasi merupakan aktivitas yang penting, Ibn 

Khaldȗn dan Giambattista Vico, sejarawan Italia Angelo Bertolo, 

memperingatkan, bahwa kolapsnya peradaban Barat dewasa ini tidak lain 

adalah akibat dari angka kelahiran yang semakin menurun.
162

  

Keberlangsungan hidup manusia di muka bumi merupakan fitrah 

penciptaannya. Sejak awal, manusia diberi “amanah” sebagai khalîfah di 

prmukaan bumi ini (al-Baqarah/2: 30). Amanah ini, sebagaimana pandangan 

                                                           
161

Abȗ al-Qâsim Mahmȗd bin „Umar bin Ahmad al-Zamakhsyârî, al-Kasysyâf „an 

Haqâ‟iq Ghawâm al-Tanzîl, Beirut: Dâr al-Kutub al-„Arabî, t.th, juz 3, hal. 473.  
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Angelo Bertolo, The Imminent Collapse of America and of the Whole Western, hal. 

216.   
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al-Attas, bukan hanya berarti menguasai bumi dalam konteks sosio-politik 

atau mengontrol alam melalui inovasi sains, melainkan lebih pada tanggung 

jawab untuk memeliharanya dengan jiwa (nafs) dan akal jernihnya.
163

 

Tanggung jawab menjadi “khalîfah” berarti pula memelihara dirinya sendiri.  

Menunaikan amanah untuk keberlangsungan hidup manusia menjadi 

priorias penting yang dilindungi oleh Syariat. Hal ini sebagaimana telah 

dirumuskan para ulama, dalam konstruksi maqâshid al-Syarî„ah (tujuan-

tujuan Syariat), yaitu menjaga keberlangsungan anak keturunan (hifzh al-

nasl), di samping juga untuk melindungi keselamatan jiwa (hifz al-nafs).
164

  

Dengan demikian, segala perbuatan yang mengancam atau merusak  

kedua aspek penting tersebut sangatlah dilarang dalam Syariat, sehingga 

pelanggaran terhadapnya dijatuhi sanksi. Senada dengan argumen di atas, al-

Ghazâlî juga berpendangan bahwa homoseksual merupakan suatu dosa yang 

diharamkan, sebab akan memutus mata rantai atau tali keturunan 

(generasi).
165

 Selain itu, temua sains menunjukkan bahwa gaya hidup 

homoseksual sangat beresiko tinggi terhadp penularan virus HIV/AIDS.  

Walhasil, perilaku homoseksual karena alasan tersebut, ditetapkan 

hukuman dalam Syariat. Hukuman yang diberlakukan tidak hanya terkait 

dengan tindakan lahir, melainkan juga bersentuhan dengan aspek atau 

dimensi kejiwaan manusia. Nabi SAW sendiri menegaskan bahwa beliau 

hanya memberlakukan hukuman terhadap sesuatu yang tampak (lahir) 

semata, dan mengenai hal batiniah itu merupakan “urusan” Allah Taala. 

Hadis yang dimaksud adalah hadits panjang, diriwayatkan dari Abȗ Sa„îd al-

Khudrî. Muhammad Fuâd „Abd al-Bâqî dalam penjelasan ringkas hadis 

tersebut mengikuti Imam Nawawî, memaknai bahwa Nabi Muhammad SAW 

hanya menghukumi zahirnya perilaku, sedangkan rahasia hati diserahkan 

kepada Allah Taala.
166

 

Oleh karena itu, aspek homoseksual dijatuhi hukuman adalah 

merupakan praktik hubungan seksual sesama sejenis (gay ataupun lesbian). 

Jadi, homoseksual dalam arti orientasi seksual semata (kecenderungan hati 

manusia untuk menyukai sesama jenis), tidaklah dikenai hukuman. 

Sungguhpun demikian, orientasi homoseksual itu tetaplah merupakan 

syahwat yang terlarang, sehingga harus dicegah, tidak boleh dibiarkan begitu 

saja. Hal ini pun menunjukkan bahwa hukuman dikenakan kepada pelaku 
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hubungan seksual sesama jenis (liwâth) atau sihâq, termasuk yang dilakukan 

oleh laki-laki atau perempuan yang secara psikologis heteroseksual. 

Hukuman di sini tidak termasuk aktivitas atau prilaku anal seks laki-laki pada 

perempuan (liwâth al-sughrâ).  

2. Perspektif Al-Qur’an tentang Strategi Promotif, Edukatif, Preventif, 

Kuratif dan Rehabilitatif terhadap Homoseksualitas 

Al-Qur‟an memuat semua ajaran kehidupan untuk kebaikan dunia dan 

akhirat (syumȗliyyât al-Qur‟ân), baik yang sifatnya eksplisit maupun implisit, 

baik yang bersifat terperinci (tafshîliyyan) maupun bersifat global, baik yang 

bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dengan demikian, Al-Qur‟an 

mencakup perspektif promotif, edukatif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.  

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan pendekatan promotif, 

antara lain terdapat dalam QS. al-„Ankabȗt/29: 45, QS. al-Ra„d/13: 28, dan 

QS. al-Baqarah/2: 95, sebagai berikut: 

كّتٰ 
ْ
يْكَ مّنَ ال

َ
وْحّيَ اّل

ِ
 مَآٖ ا

ِ
حْل
ِ
رِ ا

ْ
ذّك

َ
رّ ِۗوَل

َ
مِنْك

ْ
فَحْشَاۤءّ وَال

ْ
يةَ حَنْهٰى غَنّ ال

ٰ
ل يةَِۗ اّنَّ الصَّ

ٰ
ل كّمّ الصَّ

َ
بّ وَا

مِ مَا حَصْنَػِيْنَ 
َ
ِ يَػْل بَدِ ِۗوَاللّٰه

ْ
ك
َ
ّ ا  ٤٥اللّٰه

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur‟an) yang telah diwahyukan kepadamu dan 

tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. 

Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-„Ankabȗt/29: 45) 

Ayat ini mempromosikan ajaran salat agar ditegakkan dengan sebaik-

baiknya, karena sejatinya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. 

يْبِ ِۗ
ِ
لِل
ْ
ّ حَطْمَىِٕنُّ ال رّ اللّٰه

ْ
ا ةّذّك

َ
ل
َ
ّ ِۗ ا رّ اللّٰه

ْ
يْبِهِمْ ةّذّك

ِ
مَنِيْا وَحَطْمَىِٕنُّ كِل

ٰ
ذّينَْ ا

َّ
 ٢٨ال

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat 

Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. (QS. al-

Ra„d/13: 28) 

Ayat ini berisi promosi ajaran dzikir, karena dengan berdzikir itu hati 

akan menjadi tenteram. 

خَمَنَّ  نْ يَّ
َ
لّمّيْنَ وَل ِ عَلّيْمٌ ۢ ةّالظه يْدّيْهّمْ ِۗ وَاللّٰه

َ
مَجْ ا ةَدًاۢ ةّمَا كَدَّ

َ
 ٩٥يْهِ ا

Akan tetapi, mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena (dosa-dosa) 

yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha Mengetahui orang-orang 

zalim. (QS. al-Baqarah/2: 95) 

Ayat ini mengisyaratkan agar manusia tidak menginginkan kematian 

karena dosa-doa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, ayat ini pun 
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mempromosikan agar manusia menghindarkan berbagai dosa, karena itu 

merupakan perbuatan zalim, yang menyebabkan siksa di akhirat kelak. 

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan pendekatan edukatif, antara 

lain terdapat dalam QS. Luqmân/31: 12-19, sebagai berikut: 

لَدْ 
َ
ْۚ  وَل رِ لّنَفْسّه 

ِ
رْ فَاّنَّمَا يَشْك

ِ
ّ ِۗوَمَنْ يَّشْك ه رْ للّّٰ

ِ
نّ اشْك

َ
مَثَ ا

ْ
ك حّ
ْ
لْمٰنَ ال

ِ
حَيْنَا ل

ٰ
َ غَنّيٌّ  ا فَرَ فَاّنَّ اللّٰه

َ
وَمَنْ ك

ّ ِۗ ١٢حَمّيْدٌ  ا تشِْرّكْ ةّاللّٰه
َ
لْمٰنِ لّاةْنّه  وَوِيَ يَػّظِهٗ يٰتِنَيَّ ل

ِ
 ل
َ
رْ  وَاّذْ كَال  الش ّ

مٌ غَظّيْمٌ  كَ اّنَّ
ْ
ظِل

َ
 ١٣ل

يْ  رْ لّ
ِ
نّ اشْك

َ
يْ عَامَيْنّ ا ِّ هٗ 

ِ
فّصُال ى وَوْنٍ وَّ

ٰ
هٗ وَوْنًا عَل مُّ

ِ
خْهِ ا

َ
سَانَ ةّيَالدَّيْهّْۚ حَمَل

ْ
اّن
ْ
يْنَا ال يَّ وَوَصَّ

َ
 وَلّيَالدَّيْكَِۗ اّل

مَصّيْدِ 
ْ
كَ ةّه  عّ  ١٤ال

َ
يْسَ ل

َ
نْ تشِْرّكَ بّيْ مَا ل

َ
ٰٓى ا نيَْا وَاّنْ جَاوَدٰكَ عَل ى الدُّ ِّ ا حِطّػْىِمَا وَصَاحّتْىِمَا 

َ
مٌ فَل

ْ
ل

يْنَ  مَػْرِوْفًا ۖ 
ِ
نْخِمْ حَػْمَل

ِ
مْ ةّمَا ك

ِ
ئِك ّ
نَب 
ِ
مْ فَا

ِ
يَّ مَرْجّػِك

َ
ْۚ ثِمَّ اّل يَّ

َ
نَابَ اّل

َ
 مَنْ ا

َ
احَّتّعْ سَبّيْل يٰتِنَيَّ اّنَّىَآٖ اّنْ  ١٥وَّ

 
ِ
نْ خَرْدَلٍ فَخَك ثٍ م ّ  حَتَّ

َ
ِ ِۗ ِّ  نْ حَكِ مّثْلَال تّ ةّىَا اللّٰه

ْ
رْضّ يَأ

َ
ا
ْ
ى ال ِّ وْ 

َ
مٰيٰتّ ا ى السَّ ِّ وْ 

َ
َ  يْ صَخْرَةٍ ا اّنَّ اللّٰه

طّيْفٌ خَتّيْدٌ 
َ
صَاةَكَِۗ  ١٦ل

َ
ى مَآٖ ا

ٰ
رّ وَاصْبّدْ عَل

َ
مِنْك

ْ
مَػْرِوْفّ وَانْهَ غَنّ ال

ْ
مِرْ ةّال

ْ
يةَ وَأ

ٰ
ل كّمّ الصَّ

َ
اّنَّ  يٰتِنَيَّ ا

مِ 
ِ
ا
ْ
  ١٧يْرّ ذٰلّكَ مّنْ غَزْمّ ال

َّ
ل
ِ
بُّ ك ا يِحّ

َ
َ ل رْضّ مَرَحًاِۗ اّنَّ اللّٰه

َ
ا
ْ
ى ال ِّ ا حَمْشّ 

َ
اسّ وَل كَ لّلنَّ رْ خَدَّ ا حِصَػ ّ

َ
وَل

خَالٍ فَخِيْرٍْۚ  يْ مَشْيّكَ وَاغْضِضْ مّنْ صَيْحّكَِۗ  ١٨مِخْ ِّ حَمّيْدّ  وَاكْصّدْ 
ْ
صَيْتِ ال

َ
صْيَاتّ ل

َ
ا
ْ
رَ ال

َ
نكْ
َ
 ١ࣖ٩اّنَّ ا

Sungguh, Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu, 

“Bersyukurlah kepada Allah! Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur 

untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah 

Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, 

saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! 

Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” 

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. 

Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan 

menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 

kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Jika keduanya memaksamu 

untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang 

itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik 

dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu 

kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. (Luqman 

berkata,) “Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi 

dan berada dalam batu, di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya 

(untuk diberi balasan). Sesungguhnya Allah Mahalembut lagi Mahateliti. Wahai 

anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah 

(mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. 

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan. 

Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah 

berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang 

yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan 
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lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” 
(Luqmân/31: 12-19) 

Ayat-ayat dalam surat Luqmân tersebut sangat sarat dan penuh dengan 

pendekatan edukatif, berisi nilai-nilai pendidikan yang luhur, antara lain nilai 

syukur, nilai keimanan, nilai berbuat kebajikan meskipun kecil seberat biji 

sawi, nilai kesabaran, nilai kerendahan hati, bukan kesombongan, juga buka 

membanggakan diri, serta nilai kelemahlembutan. 

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan pendekatan preventif, 

antara lain QS. al-Tahrîm/66: 6, berikut: 

يْىَا مَل  
َ
جَارَةِ عَل حّ

ْ
كِيْدِوَا النَّاسِ وَال مْ نَارًا وَّ

ِ
وْلّيْك

َ
مْ وَا

ِ
نْفِسَك

َ
مَنِيْا كِيْٖٓا ا

ٰ
ذّينَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
اٌ  يٰٓا

َ
ثٌ غّل

َ
ىِٕكِٕك

يْنَ مَا يِؤْمَرِوْنَ 
ِ
مَرَوِمْ وَيَفْػَل

َ
َ مَآٖ ا ا يَػْصِيْنَ اللّٰه

َّ
 ٦شّدَادٌ ل

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar 

dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrîm/66: 6) 

Ayat ini secara gamblang berisi pendekatan preventif, agar keluarga 

menjaga keluarganya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam api 

neraka. Dengan kata lain, ayat ini menekankan agar keluarga melakukan 

upaya pencegahan diri terhadap keluarganya dari perbuatan buruk dan 

kemaksiatan yang menjerumuskan ke dalam api neraka, termasuk di 

dalamnya homoseksualitas. Termasuk dalam kategori pendekatan preventif 

ini, ayat yang melarang mendekati zina, tersebut dalam QS. al-Isrâ‟/17: 32,  

ا حَلْرَةِيا 
َ
نٰ وَل ّ

انَ فَاحّشَثً ِۗالز 
َ
ا ىٖٓ اّنَّهٗ ك

ً
 ٣٢وَسَاۤءَ سَبّيْل

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan 

keji dan jalan terburuk. (al-Isrâ‟/17: 32) 

Ayat ini melarang mendekati perbuatan zina, karena zina itu merupakan 

perbuat jehi dan jalan yang terburuk. Ayat ini berisi pencegahan (preventif) 

terhadap segala yang dapat mengantarkan perbuatan zina. Demikian juga ayat 

ini mengandung pencegahan terhadap perbuatan keji (fâhisyah), termasuk di 

dalamnya homoseksualitas, karena dipandang sebagai perbuatan keji.  

Ayat-ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan pendekatan kuratif antara 

lain terdapat dalam QS. Yȗnus/10: 57, QS. al-Syu„arâ‟/26: 80, berikut: 

يُّىَا النَّاسِ كَدْ جَاۤ
َ
مْ يٰٓا

ِ
مِؤْمّنّيْنَ  ءَحْك

ْ
ل ّ
 
رَحْمَثٌ ل دِوْرّ  وَوِدًى وَّ ى الصُّ ِّ مَا  ّ

 
مْ وَشّفَاۤءٌ ل

ِ
ك ّ
ة  نْ رَّ يْغّظَثٌ م ّ  ٥٧مَّ

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur‟an) dari Tuhanmu, 

penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat 

bagi orang-orang mukmin. (Yȗnus/10: 57) 
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Ayat ini menegaskan bahwa fungsi Al-Qur‟an begitu jelas, yaitu untuk 

menjadi penyembuh bagi penyakit, termasuk di dalamnya penyakit 

homoseksualitas. Dalam hal ini, tentu ajaran-ajaran dan kandungan-

kandungan Al-Qur‟an itu sendiri merupakan obat atau penyembuh bagi 

berbagai penyakit yang hinggap pada manusia. 

 ٨٠فَىِيَ يشَْفّيْنّ    مَرّضْجِ وَاّذَا 
Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. (QS. al-Syu„arâ‟/26: 80) 

Ayat ini menunjukkan bahwa penyakit itu dapat disembuhkan, 

termasuk dalam hal ini penyakit homoseksualitas. Bahwa Allah SWT adalah 

penyembuh segala penyakit. 

Adapun ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan tindakan rehabilitatif, 

antara lain terdapat dalam QS. al-Ra„d/13: 11, sebagai berikut: 

 ِۗ ّ مْرّ اللّٰه
َ
فَظِيْنَهٗ مّنْ ا فّه  يَحْ

ْ
نْۢ ةَيْنّ يَدَيْهّ وَمّنْ خَل بٰجٌ م ّ ّ

هٗ مِػَل 
َ
دِوْا  ل ى يِغَي ّ

دِ مَا ةّلَيْمٍ حَته ا يِغَي ّ
َ
َ ل اّنَّ اللّٰه

نْفِسّىّمِْۗ 
َ
هٗ ْۚ مَا ةّا

َ
ا مَرَدَّ ل

َ
ِ ةّلَيْمٍ سِيْۤءًا فَل

رَادَ اللّٰه
َ
نْ  وَاّذَآٖ ا ىِمْ م ّ

َ
الٍ  وَمَا ل  ١١دِوْنّه  مّنْ وَّ

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari 

depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri 

mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang 

dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (al-

Ra„d/13: 11) 

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia harus melakukan perubahan, 

tindakan nyata, termasuk dengan melakukan usaha pemulihan (rehabilitatif) 

yang didasari dengan niat yang sungguh-sungguh dan bekerja keras, agar 

tercapai suatu perubahan, keadaan yang lebih baik.  

Dengan demikian, dalam Al-Qur‟an terdapat ayat-ayat yang memuat 

pendekatan holistis, yang dapat digunakan dalam mengatasi problematika 

homoseksualitas, yang mencakup strategi promotif, edukatif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif. Jadi, kata kunci dalam perspektif Al-Qur‟an dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas adalah penyadaran terhadap 

fitrah kemanusiaan dengan penguatan norma-norma dan nilai-nilai agama 

(strategi promotif dan edukatif), dan strategi preventif (al-wiqâyah), sebagai 

bagian dari skema dakwah yang humanis (dakwah berkemanusiaan, yakni 

da„wah bi-al-hikmah, al-mau„izhah al-hasanah, dan al-mujâdalah bi-allati 

hiya ahsan). Basis ayat-ayat Al-Qur‟an yang menunjukkan perspektif Al-

Qur‟an dalam mengatasi problematika homoseksualitas tersebut secara rinci 

akan diuraikan pada bab 5, setelah uraian tentang faktor-faktor yang 

menyebabkan homoseksualitas dan dampak-dampak yang ditimbulkannya, 

sebagaimana akan diuraikan dalam bab 4.  
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BAB IV 

FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK HOMOSEKSUALITAS 

 

 

Bab ini akan menguraikan dua pembahasan, yaitu faktor-faktor yang 

menjadi penyebab homoseksualitas dan dampak-dampaknya dalam 

kehidupan. Dengan pembahasan ini akan diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya 

homoseksualitas dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari homoseksualitas 

tersebut dalam kehidupan. Pemahaman yang utuh mengenai faktor-faktor 

penyebab dan dampak-dampak homoseksualitas menjadi penting dan 

diperlukan guna merumuskan suatu pendekatan yang holistis dengan pola 

terpadu dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas tersebut. 

Pembahasan dalam bab ini dimulai dengan uraian tentang faktor-faktor 

penyebab homoseksualitas, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang 

dampak-dampak yang ditimbulkan homoseksualitas dalam kehidupan. 

A. Faktor-faktor Penyebab Homoseksualitas  

1. Faktor Biologis, Faktor Genetik, dan Faktor Hormonal 
Terdapat beberapa riset yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab 

homoseksualitas. Di antaranya riset yang dilakukan oleh Christopher C. H. 

Cook, dari departemen teologi dan agama Universitas Durham, United 

Kindom, dan dituliskan dalam sebuah artikel berjudul “The Causes of 
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Human Sexual Orientation”.
1
 Analisis dalam riset tersebut menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan, orientasi seksual pada orang homoseksual adalah 

sebesar 32% merupakan faktor genetik, dan sebesar 25% berupa faktor 

lingkungan keluarga, dan sebesar 43% berupa faktor lingkungan tertentu. 

Angka-angka tersebut mewakili kontribusi genetik yang sederhana, tetapi 

tidak signifikan, terhadap orientasi seksual.
2
 

Penyebab homoseksualitas tetap menjadi perdebatan sengit sampai hari 

ini, meskipun peran genetika telah semakin berkurang selama dekade 

terakhir, karena seiring dengan popularitas pengaruh lingkungan terhadap 

timbulnya homoseksual. Sejak didirikan pada awal tahun 1990-an, sebuah 

lembaga riset melakukan penelitian, oleh Dr. Dean Hamer, bahwa lokus 

genetik Xq28 telah menjadi salah satu faktor genetik terpenting dari orientasi 

seksual. Studi selanjutnya mencoba replikasi telah meningkat dari percobaan 

aslinya, meskipun langkah-langkah awal dan metode eksperimen mungkin 

telah membiaskan hasil temuan. Akibatnya, pertikaian di antara pendukung  

Xq28 terus berlanjut lebih dari 15 tahun kemudian dengan semakin 

banyaknya bukti yang melemahkan hubungan Xq28 dan homoseksualitas. 

Meskipun sebagian besar diskusi genetik berputar di sekitar Temuan asli 

Hamer, penanda genetik yang lebih baru juga sekarang telah ditemukan yang 

mungkin menunjukkan hubungan positif dan memberikan dasar untuk riset 

lebih lanjut.
3
 

Di antara isu yang kontroversial terkait dengan homoseksualitas adalah 

perihal melibatkan pertanyaan apakah orang “terlahir sebagai gay.” Terlepas 

dari apa yang sering disebut-sebut di media, tidak ada bukti konklusif bahwa 

setiap orang dilahirkan dengan memiliki hasrat berhubungan dengan sesama 

jenis (homoseksualitas). Mungkin ada faktor genetik yang terlibat, tetapi ini 

tidak selalu menentukan orientasi seksual seseorang. APA mengomentari 

masalah ini. Apa yang menyebabkan seseorang memiliki orientasi seksual 

tertentu? Menurur APA, tidak ada kesepakatan di antara para ilmuan tentang 

argumen dan alasan yang pasti seseorang mengembangkan orientasi 

heteroseksual, biseksual, gay ataupun lesbian. Meskipun banyak riset telah 

meneliti kemungkinan ada pengaruh genetik atau biologis, hormonal, 

perkembangan, sosial dan budaya, terhadap orientasi seksual, tetapi tidak ada 

temuan yang muncul menimbulkan kemantapan dan kepastian para ilmuan 

                                                           
1
Christopher C. H. Cook, “The Causes of Human Sexual Orientation”, Theology & 

Sexuality, Vo. 27, No. 1, 2021, hal. 1-19.  
2
Christopher C. H. Cook, “The Causes of Human Sexual Orientation”, hal. 4.   

3
Lee. Philip M., “A Review of Xq28 and the Effect on Homosexuality”, 

Interdisciplinary Journal of Health Sciences, hal. 42-45. 
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untuk membuat kesimpulan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh suatu 

faktor atau factor-faktor tertentu.
4
 

Para psikiater umumnya, sebagaimana dikemukakan Teddy Hidayat, 

memandang ada lima faktor penyebab homoseksualitas terkait dengan aspek 

biologis atau anatomi, genetik, hormonal, psikodinamik, dan sosiobudaya.
5
 

Menurut Margie P. Vito, dalam tulisannya “Factors Influencing 

Homosexuality in Men: A Term Paper”, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan homoseksualitas. Beberapa faktor yang mungkin berpengaruh 

terhadap homoseksualitas yaitu: faktor keturunan, faktor keterkaitan gen 

Xq28, faktor lingkungan, faktor pengaruh epigenetik, faktor agama dan 

faktor budaya.
6
 

Pandangan senada juga dikemukakan Kartino Kartono. Menurutnya, 

ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku homoseksual, di antaranya: 

(1) faktor herediter, berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks; (2) 

pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi 

kematangan seksual yang normal; (3) keinginan untuk mencari kepuasan 

relasi homoseks, karena pernah menghayati pengalaman homoseksnya yang 

menggairahkan pada masa remaja; (4) adanya trauma seorang laki-laki 

terhadap ibudnya, sehingga menimbulkan kebencian atau antipati terhadap 

ibudanya dan semua perempuan, sehingga muncul dorongan homoseksual 

yang menjadi tetap.
7
  

Menurut sebuah riset, terdapat temuan yang menunjukkan ada sedikit 

perbedaan di antara kaum homoseksual dengan kaum heteroseksual, dalam 

aspek biologis atau anatomisnya. Perbedaan di antara mereka itu terletak 

pada aspek struktur dan bentuk otaknya. Faktor biologis penyebab 

homoseksualitas maksudnya adalah ada gangguan pada otak seorang individu 

homoseksual tersebut.
8
 

Riset tersebut dilakukan dengan prosedur MRI otak, mengungkap 

temuan bahwa bagian anterior cingulate cortex (otak bagian depan), dan 

                                                           
4
Peter Kupisz, “People Born Gay?” dalam https://www.worldviewsummit.org/post/ 

people-born-gay-american-psychological-association. Diakses pada 28 Mei 2022.  
5
Anonim, “LGBT: 5 Faktor Penyebab dan Adakah Peran Orang Tua”, dalam 

https://aura.tabloidbintang.com/psikologi/read/33869/lgbt-5-faktor-penyebab-dan-adakah-

peran-orang-tua. Diakses pada 17 Maret 2022. 
6
Margie P. Vito, “Factors Influencing Homosexuality in Men: A Term Paper”, 

International Journal of English Literature and Social Sciences, Vol. 5, No. 6, Nov-Dec 

2020, hal. 1968.  
7
Kartono, Kartini. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Penerbit 

Mandar Maju, 1989, hal. 284, dan Ahmad Zacky, Fikih Seksual: Pandangan Islam tentang 

Cinta, Seks dan Pernikahan, Jawa Timur: Jawara, t.th., hal. 56.   
8
Anonim, “LGBT: 5 Faktor Penyebab...”, dalam  https://aura.tabloidbintang.com.  



146 

temporal otak sebelah kiri individu homoseksual secara umum sedikit lebih 

tebal dibandingkan pada individu heteroseksual. Data itu mengungkap bahwa 

variasi bentuk otak diduga membawa pengaruh terhadap penentuan gender 

seseorang menjadi homoseksual. Sungguhpun demikian, temuan di atas 

belum jawaban yang pasti mengenai penyebab homoseksual. 

Riset oleh Anthony, pada tahun 2018, menghasilkan temuan bahwa 

laki-laki yang lebih banyak memiliki kakak yang berjenis kelamin laki-laki 

justeru cenderung menjadi homoseksual. Temuan yang berkaitan dengan 

sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi gay ini, terkait dengan 

antibodi ibu hamil dengan kandungan janin laki-laki. Beberapa ibu hamil 

membentuk suatu antibodi terhadap protein Y (antiNLGN4Y), di mana 

protein ini memberi peran dalam membentuk otak janin laki-laki. 

Pembentukan ptotein Y (antiNLGN4Y) tersebut kemudian semakin sering 

terjadi pada saat ibu mengandung janin laki-laki.
9
 Respons antibodi itu 

berpengaruh terhadap struktur otak yang menjadi dasar bagi orientasi seksual 

anak laki-laki yang dilahirkan. Kenyataan ini tampak pada plasma darah sang 

ibu dari anak laki-laki gay-nya yang memiliki anak laki-laki cenderung 

memiliki protein Y (antiNLGN4Y) yang lebih tinggi ketimbang seorang ibu 

dari anak laki-laki heteroseksualnya. 

Pandangan semacam ini juga dikemukakan oleh Allan Scwartz. 

Menurutnya, faktor biologis turut menjadi faktor yang menyebabkan 

homoseksualitas dan biseksual. Seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki 

lebih dari satu, justru berisiko memiliki anak laki-laki gay, di antara anak-

anak laki-laki yang dilahirkannya. Menurut ahli, saat seorang ibu melahirkan 

anak laki-laki yang lebih tua (kakak), pada dinding rahimnya mengalami 

fenomena biologis, sehingga kondisi ini memicu terjadinya perubahan pada 

janin laki-laki yang dikandungnya yang lebih muda (adik), dan menyebabkan 

risiko pada orientasi homoseksualnya. Hal demikian menimbulkan spekulasi 

para ilmuan, perihal fenomena biologis yang melibatkan perubahan hormon. 

Hal ini juga berpengaruh terhadap otak anak yang menjadi gay tersebut, 

meskipun mekanisme spesifiknya tersebut masih belum diketahui secara 

pasti.
10

 

Faktor biologi yang turut menjadi faktor penyebab seseorang  menjadi  

homoseksual dapat diakibatkan oleh produksi hormon androgen yang lebih 

sedikit ketimbang laki-laki normal, sehingga menyebabkan orang tersebut 

                                                           
9
Anonim, “Penyebab Gay Genetik dan Trauma”, dalam https://hellosehat.com/seks/ 

tips-seks/penyebab-gay-genetik-dan-trauma/. Diakses pada 17 Maret 2022. 
10

Anonim, “Penyebab LGBT Menurut Ahli dan Dokter”, dalam https://www.sehatq. 

com/artikel/penyebab-lgbt-menurut-ahli-dan-dokter. Diakses pada 17 Maret 2022.  

https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/prenatal/kekebalan-tubuh-saat-hamil/
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memiliki sifat feminim yang umumnya terdapat pada perempuan.
11

 Selain 

faktor tersebut, faktor genetik juga dipandang sebagai salah satu faktor 

penyebab timbulnya homoseksual.  
Allan Schwartz, psikoanalis dari National Psychological Association 

for Psychoanalysis AS, mengemukakan faktor genetik diyakini para ahli 

sebagai satu di antara beberapa penyebab homoseksual. Kromosom X yang 

diturunkan dari seorang ibu kepada anak yang dilahirkannya, membawa 

beragam gen yang menyebabkan anaknya itu menjadi gay.
12

 Ada teori yang 

menyatakan faktor genetik menjadi salah satu penyebab timbulnya 

homoseksual. Di antara buktinya ditunjukkan oleh riset: anak kembar yang 

asalnya dari satu telur (monozigot) menjadi 100% (seratus persen) 

homoseksualitas, sementara pada anak kembar dari sepasang telur berpeluang 

menjadi homoseksulitas hanya 12% (dua belas) persen.
13

 

Di samping itu, terdapat teori atau temuan, bahwa seorang perempuan 

homoseksual mungkin akan mengalami kelebihan hormon androgen ketika ia 

masih berada dalam rahim ibunya. Ada pula teori, sifat genetik tertentu turut 

memberikan peran pada penentuan suatu sifat, perilaku, dan preferensi 

seksual seseorang, termasuk mengakibatkannya menjadi homoseksual. 

Sungguhpun demikian, beberapa teori tersebut belum dapat dijadikan 

argumen yang pasti dan kokoh mengenai faktor yang menyebabkan 

homoseksual. Sampai saat ini pun para ahli dan peneliti masih mengkaji 

peran faktor genetik itu dalam menentukan orientasi seksual seseorang. 

2. Faktor Psikodinamik 
Faktor psikodinamik dipandang juga sebagai faktor penyebab 

timbulnya homoseksulitas. Pengertian faktor psikodinamik adalah suatu 

gangguan perkembangan psikoseksual seorang anak pada masa kecilnya.
14

 

Dengan kata lain, di antara faktor yang menjadi penyebab timbulnya 

homoseksualitas adalah trauma yang dialami seseorang pada masa kecilnya.   

Terdapat riset di Kinsey Institute terhadap 1000 orang homoseksualitas 

dan 500 orang heteroseksual. Riset tersebut mengamati kondisi psikologis 

yang mungkin memengaruhi terhadap orientasi seksual. Responden  dalam 

                                                           
11

Muhammad Rivai, “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Menjadi 

Homoseksual Pada Laki-Laki”, Al-Asalmiya Nursing rnal Ilmu Keperawatan (Journal of 

Nursing Sciences), Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018, hal. 38.   
12

Rivai, “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Homoseksual…”, 

hal. 38.   
13

Anonim, “LGBT: 5 Faktor Penyebab…”. https://aura.tabloidbintang.com. 
14

Anonim, “Homoseks Bisa Karena Lingkungan”, dalam https://nasional.kompas. 

com/read/2008/03/28/02170012/Homoseks.Bisa.Karena.Lingkungan?page=all. Diakses 

pada 23 Maret 2022.  
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riset tersebut yang menyatakan dirinya sebagai gay atau lesbian pada 

umumnya mengalami pengalaman traumatis, seperti kekerasan seksual pada 

masa kecilnya, tidak harmonisnya hubungan dirinya dengan orang tuanya, 

dan pengalaman ditinggalkan orang tuanya. Sungguhpun begitu, juga banyak 

responden yang mengalami trauma psikologis sejak usia kecil yang memiliki 

orientasi heteroseksual.15 

Sigmund Freud (1939-1856), dalam teori Psikoanalisa, mengemukakan 

bahwa kepribadian seseorang turut dipengaruhi oleh faktor pengalaman masa 

lalunya. Pengalaman masa lalu yang terjadi pada seseorang merupakan 

gambaran kepribadian seseorang itu pada masa depannya. Apabila 

pengalaman masa lalu tersebut positif, maka gambaran kepribadian seseorang 

pada masa depannya juga positif; demikian juga sebaliknya, apabila 

pengalaman masa lalunya tersebut negatif, maka gambaran negatif juga 

muncul pada kepribadiannya pada masa depannya. Dengan demikian, 

pengalaman masa lalu menjadi penting dibina dengan baik dan bijak agar 

melahirkan masa depan yang positif. Jika pengalaman masa lalu seseorang 

yang pernah menjadi korban perilaku homoseksualitas, bukan mustahil ia pun 

akan menjadi homoseksualitas di masa depannya. Hal ini terjadi karena 

realitasnya perilaku menyimpang tersebut selalu dilakukan individu yang 

pernah menjadi korban penyimpangan seksual.
16

 

Penjelasan  lebih lanjut menunjukkan bahwa seorang yang melakukan 

bullying terhadap orang lain, dia pernah juga menjadi korban bullying pada 

masa lalunya. Seorang yang mempunyai kepribadian temperamental juga 

disebabkan oleh pola asuh orang tuanya yang keliru pada masa kanak-kanak. 

Demikian juga pelaku homoseksualitas biasanya juga pernah mengalami 

kekerasan seksual serupa pada masa lalunya. Oleh karena itu, Freud 

menekankan pentingnya peran masa bayi, dan masa kanak-kanak, juga dan 

pengalaman masa lalu dalam membentuk kepribadian atau karakter seseorang 

(caracter building).
17

 

Freud juga berpandangan bahwa struktur dasar kepribadian yanga da 

pada seseorang sudah terbentuk pada saat usianya lima tahun, sedangkan 

perkembangan kepribadiannya tersebut terbentuk sesudah usianya lima 

tahun, sebagian besarnya hanya merupakan elaborasi dari struktur 

kepribadian pada usia lima tahunnya. Pada usia lima tahun tersebut, 
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Anonim, “Penyebab Gay Genetik dan Trauma”, dalam https://hellosehat.com/seks/ 

tips-seks/penyebab-gay-genetik-dan-trauma/. Diakses pada tanggal 23 Maret 2022. 
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Adnan, “Pendidikan Berasrama Ancaman Homoseksual”, dalam https://aceh. 
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seseorang dianggap sebagai usia keemasan (golden age) dalam membentuk 

suatu pengalaman positif pada anak.
18

 

3. Faktor Sosiokultural 
Di samping faktor hormonal yang menjadi penyebab homoseksualitas, 

pada umumnya, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap seseorang, 

sehingga  mengakibatkan dirinya menjadi homoseksualitas. Lingkungan 

secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengajarkan dan membentuk 

pola pemikiran pada diri seseorang, bahwa sesuatu yang semula dipandang 

tabu atau tidak lazim dilakukan kemudian menjadi dianggap tidak tabu atau 

dipandang lazim. Logika pemikiran seseorang kemudian menjadi berubah, 

yang sebelumnya ia menganggap bahwa homoseksualitas merupakan sesuatu 

yang tidak lazim kemudian berubah, ia menganggap homoseksual tersebut 

sebagai sesuatu yang lazim atau biasa dan wajar.
19 

Pandangan yang membenarkan terhadap perilaku homoseksualitas juga 

dapat terjadi melalui peristiwa kehidupan yang dialami seseorang. 

Lingkungan yang tidak diharapkan oleh seseorang juga dapat memicu 

pelarian dirinya kepada perilaku menyimpang sebagai ekspresi penolakannya 

terhadap lingkungan yang bersangkutan. Seseorang dapat menjadi 

homoseksualitas disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga, misalnya 

figur bapak sebagai laki-laki yang kejam bisa menyebabkan seorang anaknya 

kemudian menjadi homoseksualitas. Faktor lingkungan atau konstruksi social 

juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak, termasuk 

pembentukan atau pemilihan orientasi seksualnya. Demikian juga, bagaimana 

interaksi orang tua dalam mengasuh anaknya, hubungan anak di antara 

keluarga, lingkungan pergaulan dan pertemanan, seluruhnya juga dapat 

menjadi faktor atau media yang turut menyebabkan homoseksualitas semakin 

menyebar di masyarakat.
20

 

Di samping itu, pemicu penyimpangan orientasi seksual, dalam hal ini 

homoseksualitas, juga dapat diakibatkan adanya interaksi beberapa faktor 

sekaligus, meliputi faktor lingkungan (sosiokultural), biologis, dan faktor 

pribadi atau personal (psikologis). Realitas ini menunjukkan bahwa 

pertemanan seseorang pada suatu perbuatan dan permainan seksual sejatinya 

merupakan sesuatu hal yang tidak wajar. Hal ini karena kematangan seksual 

seseroang tidak selalu sejajar dengan pertambahan usianya. Pada tahun 1980-
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an, perilaku homoseksualitas masih termasuk dalam golongan perilaku 

penyimpangan seksual. Sejak tahun 2000, perilaku homoseksualitas telah 

menjadi gaya hidup (lifestyle),
21

 dan tidak lagi dimasukkan dalam kategori 

perilaku penyimpangan seksual. 

4. Faktor Lemahnya Pemahaman Agama 

Di antara faktor yang mempengaruhi homoseksualitas adalah faktor 

lemahnya pemahaman agama, yang mengakibatkan lemahnya moral dan 

akhlak seseorang. Faktor lemahnya akhlak atau moral pada kelompok atau 

komunitas homoseksual ini terjadi karena pergeseran norma-norma moral 

dan susila yang dianut masyarakat, serta penipisan kontrol sosial dalam 

masyarakat yang juga disebabkan oleh lemahnya iman dan pengendalian 

hawa nafsu serta banyaknya rangsangan seksual.
22

 

Lemahnya pemahaman agama seseorang diakibatkan karena dirinya 

tidak mendapatkan pendidikan agama secara cukup serta prakteknya secara 

baik dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman agama yang baik memerlukan 

pendidikan yang baik pula. Dalam perspektif Islam, agama Islam 

substansinya merupakan sebuah nasihat. Hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam sebuah hadits:  

لمن يا رسول  :قلنا ،الدين امنصيحة ثلاثا :عن تميم بن أ وس الداري أ ن امنبي صلى الله عليه وسلم قال

 .(رواه مسلم. )لله ومكتابه ومرسوله ول ئمة المسلمين وعامتهم :قال ؟الله

Dari Tamîm bin Aus al-Dârî, bahwa Nabi S.a.w. bersabda: ”Agama adalah 

nasihat, sebanyak tiga kali‟. Kami bertanya: ‟Bagi siapa wahai Rasulullah?‟ 

Beliau menjawab: ‟(Nasihat) Bagi Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, dan bagi 

para pemimpin kaum Muslimin serta bagi orang-orang umumya‟.” (HR. 

Muslim) 

Agama Islam menjadi nasihat bagi umatnya agar menjadi seseorang 

dan masyarakat yang berakhlak mulia (akhlaqul karimah, al-akhlâq al-

mahmȗdah). Oleh karena itu, dalam pesan utama agama Islam yang 

merupakan risalah (tugas) suci Nabi Muhammad SAW adalah pembentukan 

masyarakat berakhlak mulia atau beretika (li-utammima makârim al-akhlâq). 

Hadits Nabi S.a.w.  

نما بعثت: صلى الله عليه وسلمعنه قال: قال رسول الله اللهرضي  أ بي هريرة عن  (أ حمد رواه (ل تمم صالح ال خلاق ا 
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Sejatinya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. (HR. 

Ahmad, dari Abu Hurairah r.a.) 

Risalah Nabi SAW ini merupakan misi besar, yaitu membangun 

masyarakat beriman, beramal saleh, mempunyai solidaritas tinggi, serta 

memberikan nasehat (kontrol) mengenai kebenaran dan kesabaran, yang 

secara singkat dapat disebut masyarakat beretika atau “masyakat madani”. 

Pemenuhan hablum minallah dan hablum minan nas tercakup dalam Al-

Qur‟an surat al-Nashr. Ditegaskan oleh Syaikh al-Shâwî al-Mâlikî dalam 

kitab Khâsyiyat al-Shâwî „alâ al-Jalâlain: 

...من أ تى بهذه ال ش ياء ال ربعة وهي: ال يمان وامعمل امصالح وامتواصي بالحق وامتواصي بامصبر, ... 

ذا جمع ذلك، فقد قام بحق الله وحق عباده. 23فا 
 

Orang yang melakukan keempat elemen ini: iman, amal saleh, menasehati 

kebenaran dan menasehati kesabaran,... maka bila ia telah mengumpukan 

(melaksanakan) keempatnya, maka sungguh ia telah memenuhi hak Allah dan 

hak hamba-hamba-Nya (manusia) --habl minallâh wa-habl min al-nâs --pen. 

Perhatian agama pada dimensi kemanusiaan adalah penting dan 

relevan, bahkan mendesak dalam menghadapi era globalisasi. Hal ini karena 

sejatinya agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun dan 

membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan. Sungguhpun demikian, 

agama bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan 

yang memancar dari Ketuhanan (hablum minannas yang memancar dari 

hablum minallâh). Kemanusiaan tersebut diwujudkan justeru dengan tidak 

membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai yang sifatnya 

sementara (dunyâ) dalam hidup di bumi ini, melainkan menembus dan 

melintasi langit, mencapai nilai-nilai tertinggi (al-matsal al-a„lâ) yang abadi 

di akhirat (QS. 16: 60). Ini merupakan perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa 

yang telah mengangkatnya sebagai penguasa di bumi (khalîfatullâh fi al-

ardl). Hal demikian dimaksudkan rangka membangun masyarakat beretika, 

melalui tanggungjawabnya sebagai khalifah di muka bumi dengan cara 

mewujudkan nilai-nilai dan pesan-pesan agama.  

Peradaban Islam ini mengandaikan atau memperkirakan titik tolak 

penciptaannya oleh orang-orang yang mempunyai komitmen kuat dan teguh 

sebagai khalîfatullâh fi al-ardl kepada nilai-nilai Islam yang berintikan taqwa 

kepada Allah dan usaha sunguh-sungguh mencapai rida-Nya. Peradaban itu 

juga mengandaikan daya cipta manusia dan usahanya dalam lingkup hidup 
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dengan sesamanya. Hal ini juga karena agama merupakan fitrah yang 

diwahyukan (fitrah munazzalah) untuk menguatkan fitrah manusia (fithrah 

majbûlah) dalam rangka meraih dan mewujudkan kebenaran dan kebaikan 

(hanîf).
24

  

Pesan-pesan Islam yang telah disampaikan Nabi SAW kepada umatnya, 

secara sederhana dirupakan dalam bentuk lembaga-lembaga atau pranata-

pranata hukum, karena secara langsung hukum itu sangat berurusan dengan 

perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Hukum merupakan bentuk 

aplikatif (praktis) yang berfungsi sebagai pengontrol masyarakat (social 

control), dan sebagai sarana rekayasa perubahan masyarakat ke arah 

kebajikan (as a tool of social engineering) melalui implementasi pesan-pesan 

luhur Islam. Pesan-pesan luhur Islam adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai 

yang meliputi tiga pokok, yaitu keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan, yang 

ketiganya dapat dicakup dalam kata kemaslahatan (al-mashlahah). 

Terkait dengan Syariat, kita harus menempatkannya dalam koridor 

pesan-pesan utama di atas. Dalam hal ini Nurcholish Madjid (dikenal Cak 

Nur, 1939-2005) menegaskan perlunya kesadaran terhadap semangat ajaran-

Nya yang menyeluruh. Dia mengatakan: “Maka sebenarnya kita tidak dapat 

melak-sanakan “hukum” Allah dengan tepat tanpa menyadari semangat 

ajaran-Nya yang menyeluruh itu, yaitu inti pesan-Nya yang mendasari akhlaq 

atau etika yang benar dan utuh.”
25

  

Inti pesan Tuhan itulah merupakan tujuan-tujuan Syari‟at (maqâshid al-

Syarî„ah) yang terumuskan dalam lima prinsip umum: hifzh al-dîn 

(melindungi agama, kebebasan beragama/berkeyakinan), hifzh al-nafs 

(melin-dungi keselamatan jiwa), hifzh al-nasl (melindungi keberlangsungan 

generasi), hifzh al-„aql (melindungi kejernihan akal, kreativitas dan 

kebebasan berpendapat, termasuk juga kehormatan diri -hifzh al-„irdh), dan 

hifzh al-mâl (melindungi kepemilikan, harta benda). Menerapkan suatu 

hukum dalam koridor pesan Tuhan ini (maqâshid al-Syarî„ah), sangat 

penting agar tidak terjadi bentuk nahi munkar dengan kekerasan atas nama 

Tuhan (in the name of God) atau berdasarkan hukum Allah. Ini harus menjadi 

perhatian kita bersama. 

Akhlak, sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Ghazali (450-505 H), 

dalam kitabnya yang populer, Ihyâ‟ „Ulȗm al-Dîn, adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan ringan, 

tanpa pertimbangan dan pemikiran mendalam. Secara teoritik, akhlak dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu akhlak mulia (al-akhlâq al-hasanah/al-

mahmûdah/al-karîmah) dan akhlak tercela (al-akhlâq al-madzmûmah). 

Akhlak mulia adalah akhlak yang sesuai dan selaras dengan kitab suci Al-
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Qur‟an dan al-Sunnah, sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang tidak 

sejalan dengan Al-Qur‟an dan al-Sunnah, atau perbuatan yang melanggar 

aturan atau ketentuan yang ditentukan dalam Al-Qur‟an dan al-Sunnah.  

Akhlak mahmûdah (akhlak terpuji) akan melahirkan perilaku pola 

hidup yang terpuji pula, dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya, 

sementara akhlak madzmûmah (tercela) akan melahirkan sifat dan budaya 

negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma kehidupan manusia 

yang berakibat rusaknya sendi-sendi kehidupan individu dan sosial, baik pada 

masa kini maupun masa datang.  

Oleh karena itu, konsep pendidikan akhlak menurut imam al-Ghazalî 

bertumpu pada dua syarat, yaitu (a) perbuatan itu senantiasa tumbuh dengan 

mudah sebagai wujud refleksi (pancaran) dalam jiwanya, dengan 

pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena ada intimidasi (tekanan) 

dan paksaan dari orang lain; dan (b) perbuatan itu senantiasa dilakukan 

berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan. 

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan akhlak atau pendidikan moral, yang 

selaras dengan pendidikan Islam, karena dapat dipahami bahwa pendidikan 

budi pekerti (akhlak) merupakan jiwa dari pendidikan Islam, dan akhlak yang 

sempurna merupakan tujuan pendidikan Islam.  

Pendidikan akhlak bertujuan untuk menanamkan jiwa pada anak didik 

berupa sifat-sifat yang utama, sebagaimana digariskan dalam Al-Qur‟an dan 

Sunnah, berupa perwujudan akhlaqul karimah dalam kehidupan sehari-hari.  

Terkait konsep pendidikan akhlak, al-Ghazali mempunyai pandangan bahwa 

akhlak seseorang dapat mengalami perubahan-perubahan mendasar pada 

suatu waktu/aksidental, misalnya dari sifat malas menjadi sifat rajin. Al-

Ghazali, dalam kitabnya Ihyâ‟ „Ulȗm al-Dîn, berkata:  

26صايا والمواعيظ وامتأ ديبات.مو كاهت ال خلاق لثقبل امتغيير مبطلت امو 
 

Andaikan akhlak tidak menerima perubahan, maka semua wasiat, nasihat 

dan pendidikan akhlak itu menjadi batal, tiadak ada artinya.  

Oleh karena itu, untuk membentuk akhlak yang baik harus selalu 

melakukan amal baik dengan sungguh-sungguh (mujâhadah) dan latihan 

terus-menerus (riyâdhah).  

Konsep pendidikan akhlak menurut Imam al-Ghazali, yaitu konsep 

mujâhadah dan riyâdhah, relevan (cocok) bagi pembentukan remaja dan 

pelajar yang berakhlak mulia. Bentuk kebaikan (akhlak) yang sangat penting 
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ditekankan al-Ghazalî adalah relevan (sejalan) dengan nilai-nilai positif bagi 

pembentukan karakter (keperibadian) bangsa, yaitu nilai religiusitas 

(kesalehan beragama), nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kerja keras, 

nilai kreatif, nilai kemandirian, dan nilai toleransi.  

Nilai religiusitas adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

orang/agama lain, dan hidup rukun dengan sesama umat seagama dan umat 

lain. Imam al-Ghazâlî, dalam kitab tipisnya, berjudul Ayyuhâ al-Walad,  

berkata:  

Nasihat ini sudah cukup bagi orang-orang yang berilmu. Wahai anakku! Nasihat itu 

mudah, yang sulit adalah menerima dan menjalankan nasihat tersebut. Bagi orang 

yang suka menuruti hawa nafsunya, nasihat itu terasa sangat pahit karena hal-hal 

yang dilarang agama sangat disukai dalam hatinya. Benar apa yang dikatakan orang 

yang mendendangkan syair: “Tidak terpejamnya mata dalam beberapa malam 

(begadang) untuk tujuan selain Allah adalah sia-sia. Menangisnya mata untuk tujuan 

selain Allah adalah tiada guna”. Wahai anakku! Hiduplah menurut apa yang engkau 

kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau pasti akan mati. Bersenang-senanglah dengan 

apa yang engkau inginkan. Tetapi ingat dirimu pasti berpisah dengannya. Berbuatlah 

sesuka hatimu. Karena nanti engkau akan merasakan akibatnya (pembalasannya)!
27   

Walgito memandang perilaku sebagai suatu aktivitas yang mengalami 

perubahan dalam diri seseorang. Perubahan itu berasal dalam aspek atau 

dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
28

 Lebih lanjut dikemukakan 

bahwa perilaku seseorang diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu (1) 

perilaku yang wajar, (2) perilaku yang dapat diterima, dan (3) perilaku yang 

aneh, serta (4) perilaku yang menyimpang.
29

  

Dalam perspektif agama (Islam), perilaku yang baik adalah perilaku 

yang seuai dan selaras dengan fitrah dan tujuan penciptaan manusia ke dunia 

itu sendiri, yaitu untuk menyembah dan beribdah kepada Tuhannya, 

sebagaimana termaktub dalam QS. al-Dzâriyât (51) ayat 56:  

لَّ مِيَعْبُدُونِ.
ِ
وسَْ ا

ِ
 وَمَا خَلقَْتُ امجِْنَّ وَالْ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. (al-Dzâriyât/51: 56).  

Watson, sebagaimana dikemukakan Walgito, menyebutkan tiga 

karakteristik perilaku manusia: (1) perilaku yang tampak oleh mata, 
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meskipun secara langsung penyebab terjadinya perilaku yang kasat mata itu 

mungkin tidak dapat dilihat; (2) perilaku mengenal beragam tingkatan, yaitu 

perilaku yang sederhana dan stereotip, seperti perilaku binatang yang bersel 

satu; perilaku kompleks, seperti sosial manusia; dan perilaku sederhana, 

seperti reflex, meski ada juga yang melibatkan proses mental biologis yang 

tinggi; dan (3) perilaku bervariasi dengan klasifikasi kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, yang menunjuk pada sifat rasional, emosional dan gerakan 

fisik dalam berperilaku.
30

  
Notoatmodjo, sebagaimana juga dikemukakan oleh Walgito, membuat 

klasifikasi perilaku manusia menjadi dua bagian berdasarkan teori “S-O-R” 

Skinner, yaitu: (1) perilaku yang tertutup (covert behavior), yakni perilaku 

yang terjadi ketika respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat 

diamati secara jelas oleh orang lain (dari luar); (2) perilaku terbuka (overt 

behavior), perilaku yang terjadi ketika respons terhadap stimulus sudah 

berupa tindakan atau praktik, sehingga perilaku itu dapat dicermati orang lain 

dari luar.
31

 

Lemahnya pemahaman agama dipandang sebagai salah satu di antara 

sekian penyebab timbulnya homoseksualitas tersebut, juga sejalan dengan 

pendekatan sosiologis, yang berkaitan dengan fungsi agama bagi kehidupan 

individu dan sosial. Dalam ilmu Sosiologi terdapat teori atau perspektif 

fungsionalis. Dalam kacamata sosiologis, ditemukan bahwa secara umum 

agama hadir baik secara individual maupun sosial memiliki dua fungsi. 

Pertama, Thomas F. O‟dea menyebut fungsi transendensi, yaitu sesuatu yang 

membuat pengalaman sehari-hari menjadi transenden; kedua, agama bersifat 

profetis, yaitu agama menjadi pembimbing manusia dalam menjalani 

kehidupannya. Sementara dalam pandangan Durkheim, fungsi sosial agama 

adalah menopang dan melestarikan masyarakat, baik kesatuan maupun 

solidaritas sosialnya.
32

 Lebih rinci D. Hendro Puspito menyebutkan bahwa 

ada lima fungsi agama yang penting bagi manusia dan masyarakatnya, yaitu 

fungsi edukatif (tarbiyyah), fungsi penyelamatan, fungsi kontrol sosial, 

fungsi memupuk persaudaraan, dan fungsi transformatif (ishlâhiyyah).
33

 

5. Faktor Pendidikan 

Kesalahan pendidikan akhlak atau moral yang diajarkan orang tua 

terhadap anaknya, ataupun guru dalam lembaga pendidikan terhadap anak 

didiknya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seorang anak 
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terperosok ke dalam “jurang” homoseksual. Pendidikan agama baik formal 

maupun nonormal, pada dasarnya, dirancang untuk mencegah terjadinya 

perilaku yang menyimpang. Pada satu sisi, pendidikan berasrama dipandang 

dapat menjadi solusi untuk membentuk moral feeling dan moral behavior 

positif pada anak (santri), misalnya mandiri, cekatan, terampil, mudah 

bergaul, religius, beradab, kreatif dan inovatif. Akan tetapi, pada sisi lain, 

pendidikan berasrama juga memiliki dampak negatif bagi anak (santri), 

misalnya bisa menjadi faktor penyebab terjaninya perilaku homoseksual, baik 

sesama santri maupun santri dengan guru atau pengasuhnya.  

Terdapat bukti atau fakta empirik yang menunjukkan kenyataan yang 

memperihatikan tersebut. Diberitakan terungkap kasus pelecehan seksual 

(homoseksualitas) yang dilakukan sesorang berinisial AL (45) dan MY (26) 

di sebuah Pesantren AN terhadap seorang santri laki-laki berumur 13-14 

tahun (Serambi, 12/7/2019). Kejadian miris dan memperihatinkan tersebut 

menjadi “ancaman” penyebaran dan “penularan” homoseksualitas dalam 

model pendidikan berasrama. Oleh karena itu, harus ada control social dan 

pengawasan ketat terhadap lembaga pendidikan dengan model berasrama, 

seperti dayah atau pesantren, baik tradisional maupun modern, panti asuhan 

dan boording school terpadu. Di samping itu, juga perlu dilakukan evaluasi 

berkala, baik secara struktural, semisal Dinas Pendidikan Dayah dan Majelis 

Permusyawaratan Ulama (MPU), maupun kultural dari civil society, semisal 

orang tua santri, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh 

masyarakat dan media massa. 

Pencermaan secara komprehensif dan holistik menunjukkan mngenai 

faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya homoseksualitas pada 

model pendidikan berasrama, di antaranya, pertama, tingginya intensitas 

pertemuan sesama jenis. Pada lembaga pendidikan berasrama, anak/santri 

memiliki intensitas pertemuan sangat tinggi dengan sesama jenis, semisal di 

kamar, saat belajar mandiri, di ruang makan, di ruang kelas, hingga antrian di 

kamar mandi atau toilet (WC). Hal ini mengakitabnya, interaksi pelajar 

dengan sesama jenis itu bisa berlangsung lama dan intim, sehingga memicu 

dan menimbulkan ketertarikan seksual kepada sesama jenis. Rasa kagum 

seorang individu terhadap postur tubuh individu yang lainnya, seperti tubuh 

kekar, perut six pack, atletis, dan montok, dipandang bisa menjadi faktor 

awal munculnya ketertarikan homoseksualitas. 

Kedua, doktrin atau teologi agama, di mana terdapat kelebihan dalam 

lembaga pendidikan model berasrama ini menumbuhkan suatu 

penghormatan, penghargaan, dan pengagungan (ta„zhîm, respect) terhadap 

guru atau ustadz dan pengasuhnya. Hal ini tidak lepas dari literatur-literatur 

yang digunakan untuk pengajaran keagamaan, bahkan menjadi semcam 

“doktrin agama”, misalnya dilarang membantah atau melawan guru atau 

ustadz, dan memenuhi keinginan guru atau ustadz itu. Pola atau cara 
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pengajaran semacam ini juga pada satu sisi mengandung dampak negatif, 

yaitu ketika terjadi peristiwa yang tidak baik, misalnya pelecehan seksual 

terhadap santri atau perbuatan menyimpang lainnya, yang dilakukan oleh 

oknum guru/ustadz maka, santri yang bersangkutan itu tidak berani 

melaporkan kejadian itu kepada orang lain, misalnya orang tua dan pihak 

berwenang. Hal ini, dipahami oleh santri yang bersangkutan, bila dilakukan 

laporan perbuatan mengenai tindakan menyimpang itu, berarti dianggap 

sebagai santri yang durhaka kepada guru/ustadznya. Hal semacam ini, bisa 

diakibatkan pula  oleh adanya pola pengajaran dan pemahaman yang sifatnya 

“doktriner” semacam itu. Diberitakan banyak kasus pelecahan seksual yang 

dilakukan oknum guru atau ustadz terhadap santrinya yang tidak dibongkar 

sampai tuntas, karena ditutup-tutupi, atau karena adanya ketidakberanian dan 

ketidakpedulian masyarakat dalam melakukan kontrol dan pengawasan, 

padahal juga dapat menjadi bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai agama itu 

sendiri. 

Ketiga, minimnya tingkat pengetahuan tentang reproduksi (sex 

education, aurat), paahal pendidikan seks merupakan salah satu unsur penting 

dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Oleh karena 

itu, setiap anak harus mendapat informasi utuh mengenai kegunaan dan 

fungsi masing-masing anggota tubuhnya (aurat). Realitasnya pendidikan seks 

(sex education) masih dinilai tabu oleh orang tua dan guru untuk diberikan 

kepada anak, padahal idealnya anak sejak dini harus dijarkan kepadanya 

untuk mengenal aurat dan fungsi anggota tubuhnya sendiri. Pengajaran ini 

agar si anak mengtahui aurat yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, tanpa 

kecuali orang tua dan gurunya. Hal ini penting, karena apabila anak ataupun 

pelajar kurang mempunyai pengetahuan tentang alat reproduksi dan auratnya 

justeru dapat berakibat menjadi korban pelecehan seksual. 

Keempat, perilaku homoseksualitas pada model pendidikan berasrama 

juga disebabkan oleh faktor pemisahan ruang belajar di antara perempuan 

dan laki-laki. Pada satu sisi pemisahan ini memamng positif, bertujuan 

mencegah terjadinya perilaku menyimpang, semisal pacaran, perbuatan 

berduaan atau mesum (khalwat), bercampur-baur lawan jenis (ikhtilâth) dan 

zina. Di samping itu, pemisahan ruang belajar dapat membuat pembelajaran 

lebih terarah di dalam kelas. Sungguhpun begitu, di sisi yang lain, pemisahan 

ruang belajar juga bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya 

intensitas pertemuan yang tinggi, sehingga berakibat kurangnya pengetahuan 

tentang identitas masing-masing peserta didik itu. Hal ini berdampak 

munculnya kecenderungan seksual sesame jenis atau ketertarikan 

homoseksual, bukan pada lawan jenis (heteroseksual). Dampak negatif 
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demikian juga jarang diperhatian oleh para guru dalam lembaga dengan 

model pendidikan berasrama. 

Kelima, penghuni kamar homogeny. Realitas menunjukkan bahwa 

banyak lembaga pendidikan berasrama, baik tradisional maupun modern, 

menggunakan satu unit kamar dengan untuk dihuni beberapa santri sesame 

jenis, bahkan terlalu sempit untuk ukuran banyak santri, dalam waktu yang 

lama. Hal ini penting dipahami, bahwa terjadinya perilaku homoseksual 

justeru di antara faktornya adalah adanya penggabungan santri secara 

homogen dalam satu kamar, yang memicu dan menimbulkan ketertarikan 

seksual kepada sesama jenis, misalnya rasa cemburu, berbagi selimut, 

mengirim surat dan tidur bersama dalam satu ranjang.  

Berbagai keadaan di atas berlawanan atau tidak sejalan dengan sabda 

Nabi SAW yang memerintahkan agar anak yang sudah berusia sepuluh tahun 

(baligh, puber) dipisahkan tempat tidurnya dengan yang lain. Oleh karena itu, 

idealnya memamg satu kamar dihuni oleh satu santri untuk mencegah 

terjadinya perilaku homoseksualitas. Hal ini karena lembaga pendidikan 

dengan model pendidikan berasrama yang didesain untuk menumbuhkan 

moral feeling dan moral behavior pada anak peserta didik, harus 

mendapatkan sontrol sosial dan pengawasan yang terukur dari berbagai 

pihak. Di samping itu, juga penting diperhatikan agar lembaga pendidkan  

dengan model pendidikan berasrama yang dipandang sebagai jalur alternatif 

untuk menyelamatkan generasi bangsa dan agama dari pergaulan bebas, tidak 

terjebak pada perilaku homoseksualitas, yang justru sangat berlawanan 

dengan ajaran agama mengenai fitrah manusia itu sendiri. Dengan 

mengetahui sisi negatif dari lembaga pendidikan dengan model pendidikan 

berasrama itu diharapkan menjadi bahan renungan dan pemikiran bersama 

bagi pihak dalam memebrikan pemantauan dan pengawasan yang abik 

terahdap berjalannya pendidikan yang berbasis asrama, agar kasus-kasus 

pelecehan seksual, termasuk homoseksualitas dapat dijauhkan semaksimal 

mungkin, sehingga tidak terulang lagi.  

6. Faktor Keluarga 

Ketidaknormalan keluarga juga menjadi faktor yang sangat penting dan 

memperngaruhi perilaku anggota keluarga, hingga berdampak negatif 

terhadap lahirnya homoseksualitas. Seorang ibu yang dominan dan posesif 

yang tidak menolak perilaku homoseksualitas, tidak adanya ayah yang 

menolak terhadap perilaku homoseksualitas, juga faktor orang tua dengan 

kecenderungan homoseksual, saudara kandung dengan kecenderungan 

homoseksual, kurangnya lingkungan rumah tangga yang religius, terjadinya 

perceraian, orang tua yang melakukan seks yang tidak konvensional, dan 

membenarkan homoseksualitas sebagai gaya hidup yang sah, semua hal 

tersebut sangat mempengaruhi seksualitas anak. Terkadang juga, ekspektasi 

https://aceh.tribunnews.com/tag/homoseksual
https://aceh.tribunnews.com/tag/homoseksual
https://aceh.tribunnews.com/tag/homoseksual
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keluarga yang berlebihan terhadap seorang anak juga dapat berdampak pada 

seksualitas anak.
34

  

Menurut sebuah riset, lingkungan keluarga juga menjadi faktor yang 

posisinya sangat dominan dalam menyebabkan terjadinya homoseksualitas. 

Riset tersebut dilakukan oleh Murhima A Kau, ditulis dengan judul “An 

Analysis of Factors Causing Homosexual Behavior Deviation Reviewed from 

Student‟s Persception at Faculty of Education, State Universty of Gorontalo”, 

yang diterbitkan oleh Atlatic Press (2019).
35

 Riset tersebut menemukan data, 

bahwa terdapat tiga pengukuran indikator yang telah terakumulasi dan 

diperoleh nilai rata-rata sebesar 67,34% menjadi penyebab terjadinya 

homoseksualitas, serta masing-masing indikator memiliki nilai persentase 

yang berbeda: (1) indikator keluarga dengan persentase sebesar 71,11%; (2) 

indikator lingkungan sebesar 62,92%; dan (3) indikator penggerak individu, 

sebesar 68%. Oleh karena itu, persentase terbesar di antara ketiga indikator 

tersebut dalam menyebakan terjadinya homoseksualitas adalah indikator 

keluarga dengan, persentase sebesar 71,11%.
36

 

Menurut Teddy Hidayat, dengan melandaskan pada teori pengaruh 

orang tua, menyatakan bahwa homoseksualitas terjadi karena sosok ayah 

yang lemah atau tidak ada, sementara peran ibu begitu dominan. Hidayat 

mengatakan, bahwa “Sejak kecil seorang LGBT lebih dekat dengan ibu dan 

menjauhi ayah, demikian pula menjauhi persaingan dengan saudara.”
37

 

Menurut Lusi Triyani, seorang psikolog, alumni Universitas Padjajaran  

Bandung, sesuatu yang bisa menjadi faktor yang membengkokkan orientasi 

seks pada kasus remaja, pada umumnya karena patah hati dan rumah tangga 

yang tidak harmonis atau berantakan, bahkan broken home. Ketika seorang 

kekasih yang dicintai meninggalkannya, menyebabkan anak menjadi 

terpuruk. Demikian juga anak-anak yang merasa kesepian, tidak 

mendapatkan perhatian dari orang tuanya, karena kesibukannya. Dalam 

kondisi semacam ini, ketika ada “seseorang” (sejenis) yang mampu 
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menggantikan kesendirian tersebut, maka ia bisa membuatnya tertarik 

terhadapnya. Hal ini terjadi karena orang tersebut sangat mengerti kebutuhan, 

keinginan, kelemahan, termasuk titik-titik sensitif yang bisa membangkitkan 

gairah seks seseorang. “Anak-anak yang terjerat merasakan kenikmatan 

tersebut pada akhirnya akan ketagihan. Orang itu pun memengaruhi bahwa 

hubungan sejenis aman, tidak menyebabkan hamil, akibatnya mereka kena 

sebagai homoseks atau lesbian”.
38

 

Dengan demikian, suatu kesalahan sikap sosial dalam keluarga, yang 

dilakukan orang tua terhadap anaknya, juga menjadi salah satu penyebab 

anak itu terjun ke dunia homoseksualitas. Perilaku yang kasar atau perlakuan 

yang tidak menyenangkan yang dialami anak, dapat menjadikan anak 

tersebut cenderung memilih homoseksual sebagai pilihan hidupnya atau life 

style-nya. Pada saat anak perempuan melihat ada perlakuan kasar yang 

dilakukan seorang ayahnya terhadap ibunya, hal ini bisa mengakibatkan anak 

tersebut pada masa dewasanya menjadi seorang pembenci kaum laki-laki, 

dan pada akhirnya terjerumus ke dalam perilaku seks menyimpang, dalam hal 

ini menjadi lesbian.
39

 

7. Faktor Lingkungan Pergaulan 

Dalam sebuah riset oleh Christopher C. H. Cook, dari Departemen 

Teologi dan Agama Universitas Durham, UK, dan dituliskan dalam sebuah 

artikel berjudul “The Causes of Human Sexual Orientation”,
40

 sebagaimana 

telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa secara keseluruhan, 

orientasi seksual pada orang homoseksual adalah sebesar 32% merupakan 

faktor genetik, dan sebesar 25% merupakan faktor lingkungan keluarga, dan 

sebesar 43% berupa faktor lingkungan tertentu.
41

 Ini menunjukkan bahwa 

faktor lingkungan pergaulan merupakan faktor penyebab yang paling tinggi 

terjadinya homoseksualitas. 

Terkait dengan lingkungan, M. Quraish Shihab menyatakan, bahwa 

“Lingkungan adalah satu kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif 

yang memengaruhi anggota keluarga.”
42

 Dalam sebuh tulisan dikemukakan 

bahwa jika seseorang dibesarkan dalam lingkungan yang tidak menyukai 
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homoseksualitas, maka kemungkinan besar seorang individu tersebut tidaklah 

akan menjadi bagian dari homoseksualitas. Lingkungan tempatnya berada 

mencakup lingkungan budaya, moral, keluarga atau kelompok sebaya. 

Meskipun ada faktor pelecehan seksual terhadap anak-agak dipandang juga 

sebagai penyebab homoseksual, karena adanya beberapa bukti yang 

menunjukkan ini, tetapi tidak lepas dari pandangan yang lebih kuat, bahwa 

sementara pakar tidak setuju terhadap faktor pelecehan seksual pada masa 

anak-anak itu sebagai penyebab homoseksualita. Meskipun begitu, ada 

pandangan yang mengatakan kemungkinan tingginya tingkat trauma yang 

dialami korban dan keterampilan korban dalam mengatasi masalah yang 

dihadapainya itu, lebih merupakan faktor dalam pengembangan orientasi 

seksual.  

Secara keseluruhan, pilihan pribadi dipandang juga sebagai faktor 

terbesar dalam homoseksualitas, karena setiap pelaku homoseksual membuat 

pilihan untuk terlibat dalam fantasi homoseksual atau melakukan hubungan 

seks gay, itu tidak dipaksakan pada mereka. Penting diingat, bahwa setiap 

individu bertanggung jawab atas nasibnya sendiri, tetapi penting diingat pula 

bahwa faktor psikososial masih memainkan peran penting dalam 

menyebabkan terjadinya homoseksualitas.
43

 

Pengaruh lingkungan sosial pada laki-laki biologis yang dibesarkan 

sebagai perempuan tampaknya memiliki sedikit atau tidak berpengaruh pada 

perkembangan akhirnya mereka sebagai orang dewasa heteroseksual 

(ginfilik). Dengan demikian, kombinasi faktor lingkungan genetik dan non-

sosial tampaknya memiliki dampak yang sangat signifikan pada orientasi 

seksual orang dewasa pada akhirnya. Apakah ada bukti bahwa ini dapat 

diubah oleh lingkungan sosial selama masa kanak-kanak dan remaja? Banyak 

teori yang diajukan untuk mendukung anggapan bahwa hal itu dapat 

dikaitkan dengan alasan politik, moral, dan teologis yang bermuatan tinggi 

karena ingin percaya bahwa hal itu dapat terjadi. Tanggapan terhadap teori-

teori semacam itu telah dikaitkan dengan penalaran politik, moral, dan 

teologis yang sama-sama bermuatan dan bertentangan. Oleh karena itu, 

potensi bias dalam menafsirkan bukti harus diperhitungkan. Studi terkontrol 

secara acak yang dapat memberikan jawaban ilmiah yang pasti akan menjadi 

tidak etis dan dengan demikian tidak mungkin dilakukan. Namun, setelah 

mencatat kualifikasi dan bias ini, secara keseluruhan masih dapat dikatakan 

bahwa penelitian ilmiah yang telah diterbitkan menunjukkan bahwa 
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lingkungan sosial tampaknya tidak memberikan dampak apa pun terhadap 

perkembangan orientasi seksual.
44

 

Ada berbagai pandangan yang menyatakan bahwa homoseksualitas 

dihasilkan dari masalah dalam hubungan dengan orang tua, terutama orang 

tua dari jenis kelamin yang sama, selama masa kanak-kanak. Ini muncul 

umumnya dari tradisi psikoanalitik, berdasarkan teori-teori yang sering tidak 

disetujui untuk pengujian ilmiah. Ada juga kurangnya bukti empiris bahwa 

terapi berdasarkan teori-teori ini efektif. Sebuah studi kunci oleh Bell, et al. 

menjunjukkan hanya menemukan bukti yang lemah dan tidak signifikan 

untuk korelasi antara hubungan orang tua-anak dan orientasi seksual. 

Korelasi yang sangat sederhana ini tampaknya tidak memiliki signifikansi 

kausal. 

Ada kekurangan yang sama dari bukti ilmiah yang baik bahwa seorang 

anak yang dibesarkan oleh orang tua non-heteroseksual dapat mempengaruhi 

orientasi seksualnya. Secara umum, dalam sampel keluarga yang tidak 

dipastikan secara sistematis, tampaknya tidak ada perbedaan orientasi seksual 

di antara anak-anak yang tumbuh besar oleh orang tuanya yang heteroseksual 

dan orang tua yang non-heteroseksual. Dalam satu riset di mana keluarga 

dipastikan secara sistematis,
45

 ada perbedaan kecil hingga sedang dalam hal 

sejauh mana anak-anak dari orang tua non-heteroseksual mengidentifikasi 

diri sebagai heteroseksual. Perbedaannya mencapai signifikansi statistik 

untuk anak-anak yang dibesarkan oleh ibu lesbian, tetapi tidak untuk anak-

anak yang dibesarkan oleh ayah gay. Studi ini sangat kontroversial dan 

dilanda masalah metodologis. Bagaimanapun, desain cross-sectional tidak 

memungkinkan kesimpulan dibuat tentang hubungan sebab-akibat. 

Ada bukti bahwa seorang gay, lesbian dan biseksual (LGB), serta 

kelompok yang menstatuskan didentitas dirinya sebagai heteroseksual, tetapi 

juga berhubungan seksual dengan orang lain yang sesama jenis kelamin, 

lebih mungkin mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanak.
46

 

Namun, penelitian saat ini tidak memberikan bukti untuk hubungan sebab-

akibat. Yang penting, bahwa pelecehan bisa jadi disebabkan oleh reaksi 

negatif orang tua (atau orang dewasa atau teman sebaya lainnya) terhadap 

indikator non-heteroseksualitas yang sudah ada sebelumnya pada anak-anak, 

yaitu konsep ketidaksesuaian gender (sejauh mana orang terlibat dalam minat 
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dan aktivitas khas dari lawan jenis). Penelitian mengkonfirmasi bahwa orang 

dewasa LGB lebih mungkin untuk mengekspresikan preferensi gender 

atipikal sebagai anak-anak, dan perbedaan ini mungkin memberikan 

penjelasan mengapa anak-anak seperti itu secara khusus dipilih untuk 

dilecehkan.
47

 Ada kemungkinan juga bahwa orang dewasa LGB lebih 

mungkin daripada orang dewasa LGB dewasa heteroseksual melaporkan 

pelecehan, meskipun ini saja tidak mungkin untuk memberikan penjelasan 

lengkap untuk suatu temuan.
48

 

Pertama-tama, hasrat homoseksualitas sebagian besar disebabkan oleh 

faktor eksoteris. Banyak penelitian tentang homoseksualitas menunjukkan 

bahwa kaum homoseksual sangat percaya bahwa perilaku mereka adalah 

hasil dari pengaruh lingkungan. Alasan memilih homoseksualitas meliputi: 

pengalaman homoseksual awal dengan orang dewasa, teman homoseksual, 

hubungan yang buruk dengan orang tua, perkembangan yang tidak biasa, 

meliputi banci, artistik dan “tom-boy”, tidak adanya pasangan heteroseksual, 

ketidakmampuan sosial, dan dilahirkan sebagaimana keadaan sebagai 

homoseksual, di mana pengalaman homoseksual pertama kalinya dengan 

orang dewasa memiliki persentase tertinggi.  

Faktor lingkungan pergaulan, di mana seseorang bergaul dalam 

kehidupannya sehari-hari serta life style yang diterapkan juga menjadi salah 

satu faktor yang dipandang paling dominan dalam menyebabkan seseorang 

menjatuhkan keputusannya menjadi bagian dari kelompok homoseksual. 

Dalam konteks inilah, homoseksual dapat dianalogikan sebagai virus atau 

penyakit menular yang dapat mengancam kepada siapa pun. dan di mana pun 

keberadannya. Dalam hal ini, tentu diperlukan sistem imunitas tubuh orang 

tersebut agar tidak menerima atau terserang ataupun terpapar virus 

homoseksual itu. 

 Terkait dengan virus homoseksualitas, apabila seseorang tidak 

dilandasi dengan pemahaman agama yang baik dan keimanan yang kuat, 

maka lingkungan pergaulannya justeru akan mempengaruhi terhadap 

perilakunya, terlebih interaksi pergaulan yang tampak bebas dan tidak ada 

ikatan berupa aturan atau norma yang jelas, semakin memperkuat virus 

homoseksual itu masuk ke dalam tubuh orang yang bersangkutan dan 

menggerogoti pertahanan dirinya hingga membahanyakan kehidupannya.
49
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Dengan demikian, faktor lingkungan pergaulan juga dipandang sebagai 

salah satu penyebab timbulnya homoseksualitas. Hal ini karena pengaruh 

lingkungan yang turut menyebabkan seseorang merasakan suatu pengalaman 

homoseksual, sehingga pada akhirnya menjerusmuskan dirinya menjadi 

seorang homoseksual.
50

 

Seseorang dengan orientasi homoseksualitas, pada awalnya 

pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya normal. Secara fisik dan 

psikis tumbuh dan berkembang normal, akan tetapi karena lingkungan 

pergaulannya sehari-hari yang kurang baik, akhirnya dapat membentuk 

orientasinya berubah menjadi homoseksualitas. Kebiasaan dalam pergaulan 

tersebut misalnya sering menonton video seks homo, di mana hal ini  turut 

memicu keinginan untuk merasakan homoseksualitas, bergaul terlalu dekat 

dengan teman laki-laki sesama jenisnya sendiri, sering mengalami putus 

hubungan cinta dengan teman perempuannya, dan merasa nyaman berada 

dekat dengan teman laki-laki dibandingkan dengan teman perempuan, sejak 

kecil diberi pakaian, mainan, dan teman perempuan oleh orang tua, pernah 

mendapat kekerasan seksual (sodomi), dan sebagainya.  

Seorang menjadi lesbian juga dipengaruhi faktor dari luar, yaitu faktor 

lingkungan. Keinginan orang tua memiliki anak laki-laki menyebabkan 

terjadinya pola pendidikan yang salah pada anak perempuan, seperti anak 

perempuan diberi pakaian dan mainan laki-laki. Anak perempuan lebih 

menyenangi dan bergaul dengan ayah dan teman laki-laki, sehingga 

kebiasaan semacam ini akan membentuk sifat dan kepribadian seorang laki-

laki pada anak perempuan. Ketika remaja dan dewasa, seorang lesbi secara 

tidak sadar akan memberi status pada dirinya bahwa dirinya seorang laki-

laki. Sifat dan kepribadiannya tersebut akan memunculkan orientasi seksual 

lesbian pada dirinya. Akibatnya dia hanya tertarik dan menyenangi 

perempuan sesama jenisnya saja.  

Faktor lingkungan lain juga menumbuhkan benih-benih lesbian pada 

seseorang adalah seringkali mengalami putus cinta pada seorang laki-laki dan 

mengalami kekerasan seksual dari seorang laki-laki, sehingga lambat laun dia 

akan membenci sosok laki-laki dalam kehidupannya. Sebaliknya seorang 

lesbi seperti ini akan merasa tenang dan nyaman berada di dekat kaum 

perempuan. Perasaan semacam itu akan memicu orientasi seksual lesbian 

pada dirinya. Faktor lingkungan lainnya seperti sering menonton video porno 

(video seks lesbi) juga akan menyebabkan keinginan untuk mencoba, 

sehingga pada akhirnya seorang perempuan normal menyukai hubungan seks 

lesbian.
51
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Lusi Triyani, seorang psikolog dari Bandung, berpandangan bahwa 

penyimpangan seksual, bisa juga terjadi sebab faktor hormonal dan 

lingkungan. Faktor hormonal dari dalam tubuh seseorang yang dampaknya 

sangat mempengaruhi fisik, perilaku, dan seks seseorang. Bila seorang laki-

laki lebih didominasi hormon perempuan, maka perilakunya menjadi lebih ke 

perempuan; begitu pula sebaliknya. Akan tetapi penyimpangan yang terjadi 

akibat faktor lingkungan yang secara kasat mata lebih sulit diketahui, karena 

tidak ada perubahan fisik yang dapat diamati, sehingga tidak bisa atau sulit 

mengetahui keberaaan orang yang bersangkutan itu menyimpang ataukah 

tidak. Psikolog lulusan Universitas Padjajaran tersebut mengatakan bahwa: 

“Faktor lingkungan lebih berbahaya dibandingkan hormon. Pengaruh 

lingkungan lebih cepat, di mana seorang yang sedang drop, tidak didukung 

norma, dan nilai-nilai agama yang kuat bisa terjerumus akibat sentuhan orang 

sejenis yang menyimpang”.
52

 

Kajian lebih lanjut mengenai faktor yang bisa menyebabkan orientasi 

seks sesorang menjadi homoseksual, sebagaimana dikemukakan Lusi, pada 

kasus remaja yang melakukan homoseksualitas, pada umumnya disebabkan 

karena patah hati dan rumah tangga keluarganya yang berantakan. Ketika 

kekasih yang dicintai meninggalkannya, maka hal itu membuat anak menjadi 

terpuruk. Demikian juga dengan anak-anak yang kesepian sebab kesibukan 

orang tuanya. Ketika ada “seseorang” (sejenis) yang mampu menggantikan 

kesendirian tersebut bisa membuatnya tertarik. Hal ini, karena orang tersebut 

sangat mengerti kebutuhan, keinginan, kelemahan, termasuk titik-titik sensitif 

yang bisa membangkitkan gairah seks seseorang. “Anak-anak yang terjerat 

tersebut merasakan kenikmatan itu, sehingga akhirnya merasa ketagihan. 

Selain itu, orang itu pun memengaruhi bahwa hubungan sejenis aman, tidak 

menyebabkan hamil, akibatnya mereka “kena” sebagai homoseksualitas atau 

lesbian. 

Terdapat beberapa penelitian yang saling menguatkan mengenai 

lingkungan menjadi faktor timbulnya homoseksualitas. Di antaranya 

penelitian dilakukan oleh Weny Amelia, Alfitri, dan Retno Jayenti, 

“Hubungan Lingkungan terhadap Perilaku LGBT di Yayasan Taratak Jiwa 

Hati Kota Padang”, Menara Ilmu, Vol. XIV, No. 02 Oktober 2020, 

menghasilkan temuan bahwa terdapat hubungan lingkungan terhadap 

perilaku LGBT pada responden di Yayasan Taratak Jiwa Hati Kota Padang. 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 51,0% responden 

tidak terpengaruh lingkungan, tetapi sebanyak 53,1% responden berperilaku 
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LGBT dan terdapat hubungan lingkungan terhadap perilaku LGBT pada 

responden di Yayasan Taratak Jiwa Hati Kota Padang tersebut.
53

  

Demikian juga penelitian Harmaini dan Ratna Juita (2017), di Fakultas 

Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang perilaku lesbian santri 

pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan 

perilaku seksual lesbian disebabkan adanya pengaruh lingkungan sosial. 

Demikian juga penelitian Hendra Irawan (2016) tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi menjadi gay di Kota Samarinda, menunjukkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi gay salah satunya adalah lingkungan.
54

   

Lestiana, sebagaimana diemukakan Weny Amelia, dkk., berpandangan 

bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap seseorang, dan 

semakin tinggi skor lingkungan buruk maka lingkungan itu semakin 

berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Lingkungan sekolah dan 

kedekatan dengan teman lesbian akan membuat mereka ikut menjadi lesbian, 

timbulnya perhatian dan kenyamanan subjek terhadap teman sejenis juga 

menguatkan dorongan menjadi lesbian. Pengaruh pertemanan atau pergaulan 

yang buruk juga mengakibatkan ramaja memiliki kecenderungan mengadopsi 

perilaku menyimpang kelompok bermainnya, sebab perasaan kebersamaan 

dalam kelompok bermain tersebut mudah terbentuk, sehingga ikatan dalam 

pergaulannya begitu kuat, dan bahkan demi kelompok remaja rela 

mengorbankan banyak waktunya secara produktif. Hal lain yang mendorong 

remaja menjadi homoseksualitas adalah masalah di rumah, di aman ia 

mempunyai masalah dan merasa tertekan.
55

  

Menurut Bandura, sebagaimana dikemukakan W.S. Kuswana, 

lingkungan dapat dibentuk oleh perilaku, dan sebaliknya perilaku juga dapat 

dibentuk oleh lingkungan.
56

 Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Suryani, Dewi, dkk. (2016) tentang Faktor Internal Penyebab Gejala 

Lesbianisme, hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa remaja atau 

usia sekolah anak-anak rawan terhadap pengaruh buruk lingkungan 

pertemanannya. 

Analisis peneliti terhadap hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

terbukti ada relasi lingkungan dengan perilaku homoseksualitas, hal ini 

disebabkan karena responden sangat setuju bahwa mereka merasa orang lain 

tidak menghargai kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, responden 

sangat setuju bahwa jika terjadi hal buruk, tidak ada seorangpun yang datang 

meminta bantuan dan responden sangat tidak setuju bahwa mereka merasa 
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menjadi bagian dari sekelompok orang yang mempunyai sikap dan 

kepercayaan yang sama seperti mereka, maka hal tersebut akan 

mengakibatkan responden tertarik kepada jenis kelamin berbeda dan sesama 

jenis, responden pernah melakukan hubungan seksual dengan kedua jenis 

kelamin (laki-laki dan perempuan/biseksual) dan responden memiliki 

ketertarikan secara emosional dengan kedua jenis kalamin (laki-laki dan 

perempuan/biseksual).
57

 

Terdapat teori yang relevan digunakan untuk mengkaji faktor 

lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

homoseksualitas. Teori dimakaud adalah teori Family Ecology (Ekologi 

Keluarga) menurut Bretherton, dan Teori Kontak menurut Alport. Dalam 

teori family ecology, pandangan, sikap dan praktek individu dipengaruhi 

berbagai setting lingkungan yang berbeda, yang saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Pandangan dan sikap seseorang sangat 

dipengaruhi oleh seorang individu dalam menerima nilai-nilai untuk dirinya 

sendiri, membandingkan nilai dalam dirinya dengan nilai yang dipegang 

orang lain, serta caranya bersikap terhadap nilai dan norma di lingkungan 

sekitarnya.
58

 

Menurut teori ekologi ada micro system, di mana interaksi antara 

individu dan faktor yang mempengaruhi seseorang. Mesosystem adalah 

interaksi antara dua atau lebih micro system. Exosystem adalah efek 

kebetulan (inadvertent effect) atas individu meskipun tidak berinteraksi 

secara langsung dengan individu lain. Macro system tersusun dari norma 

sosial dan aturan yang juga mempengaruhi individu. Dalam Teori Kontak 

yang dikemukaan Alport, diasumsikan bahwa seseorang yang melakukan 

kontak (interaksi) dengan kelompok lain dapat mengurangi prasangka buruk 

(prejudice) atas kelompok tersebut, akan tetapi pengaruh Peer, kontak dengan 

homoseksualitas tidak selalu berkorelasi positif menjadi mendukung 

homoseksualitas. Adelaa berpandangan bahwa kontak, agama, dan penddikan 

sangat signifikan dalam membentuk pandangan seseorang terhadap 

homoseksualitas.
59

  

Dengan demikian, semakin rendah pendidikan seseorang, maka 

semakin taat agamanya dan semakin sedikit atau tidak ada kontak dengan 

kelompok homoseksualitas, sehingga orang makin menjadi semakin intoleran 
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terhadap homosekualitas. Sedangkan gender tidak banyak berpengaruh 

terhadap pandangan dan sikap terhadap homoseksualitas. Dalam studi digali 

sejumlah informasi latar belakang informan termasuk di dalamnya 

pendidikan, religiusitas, usia, gender dan interaksi dengan kolompok sasaran. 

Pengetahuan, sikap dan pengalaman terkait dengan homoseksualitas juga 

digali. Variasi dan interaksi dari faktor-faktor tersebut dasumsikan akan 

mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap homoseksualitas.
60

 

B. Dampak Homoseksualitas 
Homoseksualitas mengakibatkan dampak negatif terhadap pribadi 

pelakunya dan masyarakat. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh 

Sayyid Sâbiq, dalam bukunya Fiqh al-Sunnah, bahwa “Sesungguhnya 

kerasnya hukuman Islam dalam perbuatan dosa ini (homoseksualitas) 

dikarenakan pengaruhnya yang jelek dan bahayanya terhadap pribadi dan 

masyarakat.”
61

 

Terdapat sebuah riset oleh Paul Cameron, Kirk Cameron, dan Kay 

Proctor, mengungkap tentang dampak-dampak homoseksualitas.
62

 Riset ini 

berisi pertanyaan: Apakah homoseksual “tidak berbahaya bagi masyarakat” 

dan apakah homoseksualitas “sesuai dengan kesehatan penuh”? Jawaban 

pertanyaan-pertanyaan tersebut ditemukan dalam riset dengan survei 

menggunakan kuosioner terhadap sebanyak 4.340 responden dewasa, diambil 

dengan sampling probabilitas dari lima wilayah metropolitan di AS, 

mengenai seksualitas atau ketertiban umum yang ekstensif dengan lebih dari 

500 item. Dalam rieset diperoleh temuan dari sebanyak biseksual dan 

homoseksual (sekitar 4% dari sampel) dibandingkan dengan heteroseksual: 

(1) lebih sering terpapar bahaya biologis, seperti sadomasokisme, fisting, 

bestialitas, menelan feses (kotoran); (2) mengeksposkan diri mereka secara 

seksual kepada tubuh yang lebih berbeda, misalnya lebih sering mengaku 

berpartisipasi dalam pesta pora, melaporkan jumlah pasangan seksual yang 

jauh lebih besar; (3) lebih sering dilaporkan berpartisipasi dalam seks yang 

mengganggu secara sosial, misalnya sengaja menginfeksi orang lain, 

selingkuh dalam perkawinan, menelepon secara tidak senonoh); dan (4) lebih 

sering dilaporkan terlibat dalam kegiatan yang mengganggu sosial 

masyarakat, misalnya, kriminalitas, mencuri barang dari toko, dan melakukan 

kecurangan pajak. Dari sudut pandang kesehatan individu, kesehatan 

masyarakat dan ketertiban sosial, orang yang terlibat dalam aktivitas 
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homoseksual dapat dipandang berbahaya bagi masyarakat dan tidak sesuai 

dengan kesehatan penuh. 

Diagnosis homoseksualitas sebagai penyakit mental telah dihapus dari 

DSM yang diputuskan APA pada tahun 1973, dan dari ICD pada tahun 1991. 

Meskipun demikian, depatologisasi formal ini, efek negatif dari konsep 

“homoseksualitas” sebagai penyakit, yang berasal dari abad ke-19, masih 

terlihat hingga hari ini.
63

  

Dalam sebuah arttikel dikemukakan bahwa ada interaksi yang terkait 

antara proses sosial dan medis. Dikemukakan bahwa terdapat gambaran 

global mengenai situasi hukum dan sosial terhadap kelompok minoritas 

seksual, mulai dari aspek kesetaraan gender, hingga marginalisasi dan 

penganiayaan. Hal ini secara garis besar dikuiti oleh sejarah wacana medis-

sosial untuk memahami hubungan antara stigmatisasi sosial dan teori 

patologis tentang homoseksualitas. Dapat ditunjukkan perlunya alasan dan 

kemanjuan ilmiah dan sosial mengenai depatologisasi homoseksualitas, tetapi 

juga betapa sulitnya efek yang ditimbulkan secara konsisten dan 

berkelanjutan dari depatologisasi tersebut. Selain itu, ada juga efek dari 

stigma medis dan sosial yang terus-menerus pada kesehatan orang-orang 

LGB. Oleh karena itu, model ilmiah perlu digunakan untuk menjelaskan 

peningkatan risiko penyakit mental pada orang LGB yang timbul sebagai 

akibat langsung dari berbagai bentuk stigmatisasi. Dikemukakan pandangan 

yang menunjukkan situasi genting yang sedang dihadapi minoritas seksual di 

banyak bagian di dunia dan menekankan pentingnya menghilangkan stigma 

kebijakan dan pedoman sebagaimana yang dilakukan Asosiasi Medis Dunia 

pada tahun 2013.
64

 

Dampak yang ditimbulkan dari homoseksualitas secara garis besar 

setidaknya meliputi dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak 

keamanan, dan dampak sosial. Pada bagian berikut dikemukakan dampak-

dampak homoseksualitas, menurut beragam sumber, literatur, dan hasil 

penelitian.   

1. Dampak Kesehatan 

Sebuah riret tentang homoseksualitas seorang laki-laki menunjukkan 

bahwa lebih dari sebanyak 75% laki-laki pelaku homoseksualitas mengaku 

telah melakukan hubungan seksual bersama dengan lebih dari 100 laki-laki 
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yang berbeda sepanjang hidupnya: sekitar 15% dari mereka pernah 

mempunyai 100-249 pasangan seks, 17% mengklaim pernah mempunyai 

250-499, 15% pernah mempunyai 500-999, dan 28% mengatakan pernah 

berhubungan dengan lebih dari 1000 orang dalam hidup mereka. Demikian 

riset, yang dikemukakan dalam Bell AP, Weinberg MS. Homosexualities. 

New York 1978.
65

  

Berdasarkan data risert di atas, diketahui bahwa kaum homoseksualitas 

rata-rata pernah dan sering melakukan hubungan seksual, baik dengan 

pasangan tetapnya maupun pasangan tidak tetapnya. Life style dengan 

orientasi homoseksual tersebut sangat beresiko penyakit serius, apalagi 

dengan sering berganti-ganti pasangan. Gaya seks semacam itu tentu 

berpengaruh signifikan terhadap kesehatan kaum homoseksualitas. 

Gaya hidup (life style) tertentu pada komunitas homoseksualitas dapat 

beresiko buruk terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, dan emosional, 

seperti: berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual (berhubungan 

intim); melakukan hubungan seksual yang tidak aman (tidak menggunakan 

kondom); melakukan anal sex; minum-minuman keras dan narkoba.
66

 Igartua 

mengatakan bahwa homoseksualitas dan biseksual mempunyai dampak yang 

lebih besar terhadap permasalahan kesehatan, baik secara fisik maupun 

secara mental. Perilaku homoseksualitas dan biseksual bukan hanya mengikat 

dan menyebabkan seseorang pada bahaya perilaku seksual, tetapi dapat juga 

diikuti alkohol dan penyalahgunaan obat. Temuan tersebut juga didukung 

oleh Noell & Ochs, yang mendeskripsikan negatif terhadap orientasi seksual 

(homoseksualitas dan biseksual), karena mempunyai kecenderungan untuk 

menggunakan rokok, alkohol, penyalahgunaan obat, atau bahkan mengalami 

depresi dan melakukan bunuh diri dibandingkan dengan individu dengan 

orientasi seksual yang wajar.
67

  

Lebih jauh, Maguen menemukan bahwa individu dengan 

homoseksualitas dan biseksual telah memiliki tendensi yang tinggi untuk 

terjangkit HIV. Sutmoller dkk., juga menjelaskan bahwa homoseksualitas 

dapat menimbulkan kecenderungan yang tinggi seseorang menderita 

penyakit, seperti syphilis dan hepatitis B, dan kedua penyakit tersebut dapat 

menjadi prediktor bagi seseorang untuk terjangkit HIV. Selanjutnya menurut 

Maguen dkk., perilaku homoseksualitas dilakukan dengan anal seks atau 
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vagina seks tanpa alat pengaman, sehingga mengakibtakan kesehatan mereka 

menjadi beresiko dan berbahaya.
68

  

Gaya hidup seksual para waria tampak dalam aktifitas seksualnya, 

seperti gonta-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom serta melakukan 

seks anal dan oral. Hal ini menyebabkan kehidupan waria sangat rentan dan 

beresiko terjadinya kekerasan psikologis dan seksual yang berdampak 

terhadap kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit IMS dan 

HIV/AIDS. Dengan demikian, penemuan sains menunjukkan, gaya hidup 

homoseksualitas beresiko besar terinfeksi virus mematikan HIV/AIDS.  

Dengan demikian, menjadi jelas mengapa dalam norma syariat Islam, 

juga ketentuan agama-agama lainnya, memberlakukan hukuman-hukuman 

tertentu terhadap perbuatan homoseksualitas, Dalam menjatuhkan sanksi 

terhadap homoseksualitas itu, syariat Islam hanya berkaitan dengan tindakan 

lahir, dan tidak menyentuh terhadap keadaan batin manusia. Rasulullah SAW 

sendiri menegaskan bahwa ia hanya menjatuhkan hukuman atas sesuatu yang 

zahir, dan mengenai perkara batin manusia itu hanya Allah SWT yang 

mengetahuinya.  

Dampak kesehatan yang ditimbulkan homoseksualitas, dikemukakan 

oleh Muhammad Wasfi dalam bukunya Islam dan Medis. Wasfi, 

sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Jamal bin Abdurrahmân Ismâ„îl dan 

Ahmad Nidâ‟, Seks Bebas Undercover, secara spesifik menyebutkan 

beberapa dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh hubungan gay, di 

antaranya tidak menyukai wanita, timbulnya efek psikologis dan neurologis, 

dampaknya terhadap otak, mengakibatkan depresi atau lemah semangat, 

mengakibatkan tidak adanya rasa puas, mengakibatkan otot-otot lurus 

menjadi kendor dan robek, mengakibatkan akhlaknya jelek, dampaknta 

terhadap kessehatan secara umum, dampak pada alat kelamin, penyakit tyfus 

dan disentri, serta hilangnya kekebalan tubuh (sistem imunitas).
69

  

Gay menyebabkan dampak kesehatan secara umum, yaitu timbulnya 

kesempitan pada pelakunya, yaitu perasaan sempit dalam dada, dan 

menyebabkan keadaan lemah secara umum yang memudahkan mereka 

terkena berbagai penyakit. Selain itu, homoseksual berdampak pada alat 

kelamin. Ia mengatakan: 

Gay dapat melemahkan saluran utama sistem pembuangan tubuh dan mengarahkan 

pada perbuatan binatang di dalamnya, meninggalkan efek (negatif) pada saluran 
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sperma, kemudian pada akhirnya berujung pada hilangnya kemampuan untuk 

mendapatkan keturunan dan ia ditimpa penyakit mandul (impoten).
70

 

Di samping itu, gay juga menyebabkan penyakit-penyakit yang 

menularkan kuman tyfus, disentri dan lainnya dari berbagai penyakit kotor  

yang menluar melalui kontak dengan saluran anus yang berkumpul padanya 

beberapa bakteri yang dipenuhi dengan berbagai penyakir dan virus. 

Muhammad Wasfi, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Jamal bin 

Abdurrahmân Ismâ„îl dan Ahmad Nidâ‟, mengatakan bahwa: ”masuknya 

cairan sperma ke dalam anus dengan apa yang ada padanya dari pertahanan 

tubuh yang normal (mukosa), kemudian merusak sistem pertahanan tubuh 

sehingga berpindahnya berbagai penyakit yang disebabkan gay diperkirakan 

mendekati 100%.” Syaikh Jamâl bin „Abd al-Rahmân Ismâ„îl dan Ahmad 

Nidâ‟, dalam bukunya tersebut memberikan komentar, bahwa ”Tidak 

diragunakan lagi bahwa yang beliau maksud adalah penyakit AIDS.”
71

 

Dalam dasawarsa terakhir, prevalensi IMS, terutama infeksi HIV, pada 

komunitas waria dilaporkan meningkat signivikan. Di Jakarta, misalnya, hasil 

survei Seroprevalens pada pertengahan tahun 2002 terhadap 241 waria PSK 

menunjukkan prevalensi HIV dan early syphilis mencapai sebanyak 22% dan 

19,3%. Data salam survei ini merupakan peningkatan yang signisikan ketika 

diperbandingkan dengan survei waria di Jakarta pada Juli 1995, yang hanya 

menemukan prevalensi HIV seropositif sebesar 7,9%.  

Terdapat data terbaru, berdasarkan hasil Surveilans Terpadu Biologis 

Perilaku (STBP) pada kelompok beresiko tinggi di Indonesia pada tahun 

2007 menunjukkan bahwa angka prevalensi HIV dan IMS pada waria sangat 

tinggi di tiga kota, yaitu sebanyak 14% di Bandung, 25,2% di Surabaya, dan 

34% di Jakarta. Berdasarkan data estimasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 

Tengah, di Jawa Tengah pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 830 dari total 

1058 waria terindikasi terkana virus HIV. Dari jumlah tersebut, sebanyak 228 

waria di antaranya positif mengidap virus HIV. Salah satu penyebab waria 

cepat terserang HIV/AIDS, sebab kehidupan seks para waria yang 

menyimpang. Di Kota Semarang, berdasarkan data estimasi pada tahun 2006 

diketahui dari sebanyak 221 waria tercatat sebanyak 27 orang telah mengidap 

HIV (STBP, 2007).
72

  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sangat jelas bahwa perilaku 

homoseksualitas sangat berpengaruh tidak baik pada kesehatan fisik, bagian 

mulut, alat kelamin, atau tempat pembuangan kotoran (anus), meskipun 

dalam hubungan seksual tersebut menggunakan alat pengaman, seperti 
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kondom. Kuman, virus atau bakteri dapat masuk ke dalam mulut dengan oral 

seks, bahkan dapat menimbulkan peradangan mulut atau yang terparah 

adalah kanker mulut. Selanjutnya pada bagian alat kelamin (penis) akan 

menularkan penyakit kelamin menular HIV, syphilis, hepatiis B atau 

penyakit kelamin lainnya. Pada bagian anus akan terjadi peradangan dan 

bahkan kerusakan bagian anus.  

Veronica
73

 setelah menganalisis sekitar 25 riset terdahulu mengenai 

orientasi seksual dan kesehatan mental, mengemukan bahwa para peneliti 

mengatakan dalam sebuah jurnal medis BMC Psychiatry, bahwa resiko 

bunuh diri dapat melambung hingga 200% ketika seseorang terlibat dalam 

life style homoseksualitas.  

Data-data riset dalam berbagai sumber di atas membenarkan adanya 

resiko gangguan kesehatan mental dan emosional pada pelaku 

homoseksualitas, seperti depresi, gangguan mental, gangguan kecemasan, 

gangguan perilaku (melakukan penganiayaan-kekerasan seksual atau fisik/ 

sexual or physical abuse), menyakiti atau melukai diri sendiri, bahkan 

perilaku bunuh diri. Selain menyebabkan resiko buruk pada kesehatan fisik, 

homoseksualitas juga dapat beresiko buruk terhadap kesehatan mental atau 

psikis. 

Kaum homoseksualitas seringkali akan mengalami kondisi mental 

tertekan, stres, bahkan depresi, karena perilaku seks menyimpangnya, 

meskipun dalam kondisi tersebut, ada keinginan pelaku homoseksualitas 

untuk membina keluarga bahagia dan mempunyai anak sebagai penyambung 

generasi mereka yang akan datang, sebagaimana kehidupan orang pada 

umumnya. Selain itu, seks bebas dan menyimpang kaum homoseksualitas 

tidak diterima dengan baik, baik oleh agama, moral maupun adat-istiadat, 

bahkan teman, keluarga dan masyarakat akan menjauhi mereka dan 

menyebabkan mereka hidup tersisih dan menyendiri dari masyarakat, 

keluarga dan teman.  

Di samping itu, terdapat dampak secara psikis yang dialami pelaku 

homoseksualitas adalah hinaan, makian hingga kekerasan fisik yang 

seringkali disertai dengan pengrusakan harta benda mereka. Kondisi tersebut 

menjadi permasalahan utama bagi komunitas homoseksualitas. Mereka 

merasakan bahwa posisi mereka merupakan kelompok minoritas, dalam 

kondisi tertekan semacam itu dapat menimbulkan kecemasan sosial (social 
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anxiety) pada kaum homoseksualitas. Mereka merasa ketakutan mendpatkan 

penolakan dari masyarakat dan perlakuan diskriminatif.
74

 

Dampak kesehatan dari perilaku homoseksualitas memanga nyata. Tidak 

dipungkiri bahwa kaum homoseksualitas yang melakukan hubungan seks 

sesama jenis merupakan kelompok yang paling rentan teriveksi virus 

HIV/AIDS, bahkan ketika penurunan penyebaran virus ini terjadi, pada mereka 

yang berhubungan seks sesama jenis justeru menunjukkan peningkatan. Dalam 

laporannya, Chris Beyre, seorang profesor kesehatan dari John Hopkins School 

of Public Health menyimpulkan;  

Our findings show that the high probability of transmission per act through receptive anal 

intercourse has a central role in explaining the disproportionate disease burden in MSM 

(Man Sex With Man). HIV can be transmitted through large MSM networks at great 

speed.... This risk has been present since the syndrome now known as AIDS was first 

described in previously healthy homosexual men in Los Angeles (CA, USA) in 1981. 

Despite decades of research and community, medical, and public health efforts, high HIV 

prevalence and incidence burdens have been reported in MSM throughout the world.
75

 

Selain virus HIV yang menyebabkan seseorang menderita AIDS, di 

antara komunitas homoseksualitas, penyakit-penyakit menular seksual pun 

sangat rentan menimpa dan menyebar terhadap mereka. Pengidap gonorhea di 

antara kaum homoseksualitas meningkat sejak tahun 1990, kemudian spilis, 

hepatitis C yang diakibatkan hubungan seksual serta lymphogranuloma 

venereum, yang biasanya menjadi penyakit ikutan bagi laki-laki yang positif 

HIV.
76

 

Dalam sebuah riset dikemukakan bahwa dampak-dampak kesehatan yang 

ditimbulkan dari homoseksualitas di antaranya, terdapat sebanyak 78% pelaku 

homoseksualitas terjangkit penyakit kelamin menular.
77

 Pada umumnya, para 

homoseksualitas memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang, 

sehingga kecenderungan terkena virus HIV/AIDS sangat tinggi. Selain 

HIV/AIDS, beberapa penyakit yang ditimbulkan dari homoseksualitas antara 

lain penyakit kanker anal atau dubur; kanker mulut; dan meningitis.  

Dikemukakan dalam riset tersebut, para gay berhubungan seks anal, 

sehingga mereka beresiko tinggi tertular penyakit kanker anal. Kebiasaan 
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melakukan seksual dengan oral seks itu bisa menyebabkan kanker mulut, sebab 

fakta membuktikan bahwa rokok bukanlah dipandang sebagai satu-satunya 

faktor yang menyebabkan kanker mulut. Hal ini sejalan dengan studi di New 

England Journal of Medicine, dalam situs Dallasvoice. Adapun meningitis atau 

radang selaput otak terjadi sebab suatu infeksi mikroorganisme, kanker, dan 

penyalahgunaan obat-obatan tertentu, atau mengalami peradangan tubuh. 

Sungguhpun begitu, terdapat pandangan lain diungkapkan dalam tulisan di 

DetikHealth, bahwa meningitis terjadi sebab penularan hubungan seks yang 

dilakukan pelaku homoseksualitas.
78

 

2. Dampak Pendidikan  

Di antara dampak negatif yang disebabkan homoseksualitas terhadap 

pendidikan di sekolah adalah adanya penolakan atau pengucilan terhadap 

pelakunya dalam pergaulan dengan teman-teman. Dalam dunia pendidikan, 

sebagian masyarakat menolak keberadaan homoseksualitas sama sekali dan 

tidak ingin anak-anaknya terlibat dalam pergaulan dengan mereka. 

Sebaliknya, ada juga masyarakat yang tidak menolak homoseksualitas di 

lingkungan sekolah selama mereka tidak mengganggu dan tidak melanggar 

aturan di sekolah yang bersangkutan. Ada seorang informan yang melihat 

bahwa homoseksualitas juga membutuhkan pendidikan karena itu pendidikan 

merupakan hak, karena mereka juga sebagai manusia dan warga negara.
79

 

“Untuk penerimaan LGBT di lingkungan kampus atau sekolah 

menyampaikan ke DIKNAS agar tidak menerima siswa atau mahasiswa yang 

LGBT.” (Ek, 37 tahun, Bekasi).  

Selain itu, ada juga informan yang mengatakan bahwa:   

“Klo sekolah kan hak mereka mendapatkan pendidikan, selama dia nurut aturan 

sekolah itu ya gapapa, dia juga punya masa depan kalau pendidikannya dibatasi nanti 

yang menghidup dirinya sendiri siapa, kan itu bentuk kemandirian, klo orang 

dikucilkan itu kan melanggar hidup orang, mungkin saja dia juga tidak mau hidup 

seperti itu” (En, 50 tahun Jakarta).  

Di lingkungan sekolah, siswa atau peserta didik yang terdampak 

homoseksual pada umumnya juga tidak membuka diri mengenai 

keberadaannya kepada teman-temannya. Menurut informan, isu mengenai 

homoseksualitas itu dahulunya belum terlalu banyak dan juga masih banyak 

siswa yang tidak paham mengenai homoseksualitas. Informan menyampaikan 
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bahwa apabila ada temannya yang terlihat seperti homoseksualitas, maka dia 

akan mendapat ejekan atau akan di-bullying oleh teman-temannya. 

Sekolah, engga sih jaman saya sekolah itu kan 1999-2002 itu exposure terhadap 

LGBT kan belum terlalu banyak jadi kalau ada yang bergaya bencong dikit udah di 

bully abisabisan, yang lesbian ga pernah ngaku, yang gay apalagi konsekuensinya 

lebih dahysyat lagi, tapi setelah lulus baru mereka lebih terbuka, setelah lulus ada 

temen saya cewe pacaran sama cewe, tapi jaman sekolah ga pernah kelihatan, jaman 

sekolah ada yang gayanya kaya bencong di bully abis-abisan diledekin setiap hari.” 

(U, 31 tahun, Jakarta).
80

  

Keadaan ini berbeda dengan lingkungan kampus atau di universitas. Di 

kampus biasanya tidak ada yang mempermasalahkan homoseksualitas. 

Kelompok atau organisasi keagamaan di kampus juga biasanya tidak 

menolak ataupun membuat pernyataan bahwa mereka menolak keberadaan 

homoseksualitas di lingkungan kampus. Menurut informan, dunia kampus 

biasanya tidak terlalu peduli dengan satu sama lainnya atau mungkin sudah 

lebih bebas daripada di sekolah.  Seorang informan mengatakan: 

Lingkungan kampus karena kuliah saya di UI, tidak begitu menjadi permasalahan, 

bahkan keberadaan lingkungan-lingkungan agama mereka pun tidak menolak ga bikin 

statement ga bikin apa, pas jaman saya kuliah itu transgender ada, lesbian ada tapi ga 

ada yang mendiskriminasikan mereka. Di FISIP ya itu ga tau di fakultas lain. (U, 31 

tahun, Jakarta).  

Seorang informan yang lainnya menyatakan: 

Nah kalo di dunia perkuliahan kan jamanya udah bodo amat, gak kaya seheboh 

sekolah yang nyentrik dikit pasti diomongin atau kalo kuliah kan udah bebas. Ya itu, 

ya ngebiarin apapun yang lu mau, tapi ya tetep aja ada beberapa, temen gua yang gay 

itu ada beberapa orang yang takut main sama dia karena takut disukain, ada juga yang 

sekarang udah sadar juga. (I, 22 tahun, Depok).
81 

Suatu penelitian menunjukkan bahwa dampak pendidikan dari suatu 

homoseksualitas adalah pelajar yang menganggap dirinya sebagai 

homoseksualitas menghadapi permasalahan putus sekolah, karena mereka 

merasakan ketidakamanan, sebesar lima kali lebih besar dibandingkan 

dengan pelajar normal. Sebanyak 28% dari mereka yang melakukan 

homoseksualitas itu dipaksa meninggalkan sekolah.
82
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3. Dampak Keamanan 

Dalam suatu riset dikemukakan bahwa dampak keamanan yang 

diakibatkan dari homoseksualitas lebih mencengangkan. Kaum 

homoseksualitas menyebabkan sebesar 33% pelecehan seksual pada anak-

anak di AS; padahal populasi mereka hanyalah berkisar 2% dari keseluruhan 

penduduk AS. Hal ini berarti sebanyak 1 dari 20 kasus homoseksualitas 

merupakan pelecehan seksual pada anak-anak, sedangkan dari sebanyak 490 

kasus perzinaan, hanya 1 di antaranya merupakan pelecehan seksual pada 

anak-anak. Sungguhpun riset saat ini menyatakan bahwa prosentase 

sebenarnya kaum homoseksualitas berkiasar antara 1-2% dari populasi AS, 

tetapi mereka menyatakan bahwa populasi mereka sebsesar 10%, dengan 

tujuan agar masyarakat menganggap jumlah mereka banyak dan berpengaruh 

terhadap perpolitikan dan perundang-undangan masyarakat. Sementara itu, di 

Indonesia melalui riset dengan bantuan Google dalam kurun waktu 2014 

hingga 2016, telah terjadi 25 kasus pembunuhan sadis dengan latar belakang 

kehidupan pelaku dan atau korban dari kalangan pelaku homoseksual.
83

 

4. Dampak Sosial 

Terdapat riset yang menunjukkan dampak sosial yang ditimbulkan 

akibat homoseksualitas. Dalam  riset tesebut dikemukakan data bahwa: 

pasangan homoseksualitas berkisar antara 20-106 orang per-tahunnya. 

Sedangkan pasangan zina seseorang tidak lebih dari sebanyak 8 orang selama 

hidupnya.
84

 Sebanyak 43% dari golongan kaum gay yang berhasil didata dan 

diteliti menyatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan 

homoseksualitas dengan lebih dari 500 orang, sebesar 28% melakukannya 

dengan lebih dari 1000 orang, sedangkan sebesar 79% dari mereka 

mengatakan bahwa pasangan homoseksualnya tersebut berasal dari orang 

yang tidak dikenalinya sama sekali. Kemudian sebesar 70% dari mereka 

hanya merupakan pasangan kencan satu malam atau beberapa menit saja.
85

 

Hal itu jelas-jelas melanggar nilai-nilai dan sistem sosial masyarakat, 

termasuk pula sistem dan nilai-nilai agama.  

Dampak sosial dari homoseksual, di antarnya kecenderunagn bergonta-

ganti pasangan, yang mengakibatkan kehilangan ketenangan hidup dan arti 

hidupnya. Hubungan antara dua manusia yang dari permulaannya tidak sah, 

kemudian ke depannya pun akan mengalami dinamika terpontang-panting 
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atau “kepincangan” dalam kehidupan, sebab ada beberapa pihak yang tidak 

merestuinya termasuk lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan. Lebih 

lanjut, ke depannya nasib kedua pasangan homoseksualitas ini akan menjadi 

sangat tidak jelas, akibatnya tujuan hidupnyapun pun juga amburadul dan 

kacau, bahkan rasanya tidak ada lagi arti kehidupan bagi mereka, sehingga 

cenderung gonta-ganti pasangan demi untuk memperturutkan hawa nafsu 

sesat semata.
86

 

Berdasarkan penelitian di atas, upaya atau bahkan kampanye dan 

gerakan untuk memperoleh legalitas pasangan homoseksualitas dalam ikatan 

perkawinan sejatinya merupaan tindakan sia-sia belaka.
87

 Hal ini terlebih 

karena beberapa keluarga tidak menyukai perilaku seksual menyimpang 

tersebut, meski ada juga yang merasa tidak masalah terhadap perilaku seks 

itu, tetapi kemungkinan penolakan terhadap perilaku seks menyimpang 

sangat besar. Dengan demikian, akan muncul masalah baru, di mana 

seseorang yang melakukan homoseksualitas membutuhkan dukungan orang 

lain, tetapi tidak ada keluarga yang datang men-support-nya, sehingga ia 

mengalami bahkan bisa berpikir bahwa jalan yang dipilih, perbuatan 

homoseksualitas, selama hidupnya itu, telah merusak kehidupan. 

Dalam konteks inilah, menarik mencermati pernyataan aktivis LGBT, 

Haryono. Ia menyatakan bahwa pihaknya tetap akan memperjuangkan 

gerakan LGBT, “kami menuntut adanya penghapusan diskriminasi seksual 

dan identitas gender, pemenuhan hak-hak dasar, dan perlakuan khusus.”
88

 

Tuntutan ini adalah pemaksaan kehendak tidak memikirkan akibat 

homoseksualitas atau LGBT dalam masyarakat, tetapi hanya kepentingan 

politik dan materi. Dalam konteks ini, Didin Hafidhuddin menyarankan agar 

para pelaku homoseksualitas memiliki kemauan untuk sembuh dan bukan 

masalah berkompanye mengenai kebebasan homoseksualitas yang tidak lepas 

dari penetrasi nilai-nilai asing ke Indonesia sendiri, merujuk pada Undang-

Undang Perkawinan yang hanya mensahkan perkawinan jenis kelamin. 

Sebelum era globalisasi dan tehnologi informasi merambah ke seluruh dunia, 

tidak pernah terbayangkan homoseksualiatas berkembang di Indonesia, yang 

perpenduduk mayoritas Islam.  

Lebih lanjut Didin memprediksi bahwa: “Penyebaran homoseksualitas 

secara sistematis tidak lepas dari konspirasi asing untuk mengaburkan 

kepribadian suatu bangsa dan menariknya ke dalam pusaran budaya global 
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yang dibangun di atas pandangan hidup sekuler.”
89

 Oleh karena itu, 

homoseksualitas sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni untuk 

melestarikan keturunan (hifzh al-nasl), sementara pernikahan sesama jenis 

(homoseksualitas) akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah di 

Indonesia: mulai dari menurunkan tingkat kelahiran, karena sudah pasti 

sesama jenis tidak akan bisa menghasilkan keturunan; masalah penyakit dan 

problem sosial, serta keretakan keutuhan bangsa. Lebih dari itu, perbuatan 

homoseksualitas banyak melahirkan keburukan, yaitu (1) al-fâhisyah, 

perbuatan keji, kotor, dan menjijikan, menimbulkan (2) al-munkar, yakni 

perbuatan yang melanggar norma agama, norma hukum, norma kebiasaan, 

dan narma sosial, (3) al-mufsid, yakni perbuatan yang merusak tatanan 

pernikahan, merusak keturunan dan merusak kehidupan sosial, (4) al-musrif, 

yakni perbuatan yang keterlaluan dan kebodohan manusia karena mencintai 

sesama jenis, (5) al-mujrim, perbuatan dosa karena melanggar fitrah manusia 

yang diciptakan Tuhan, (6) al-zhalim, yakni perbuatan yang aniaya pada 

dirinya sendiri, karena tidak menghargai dirinya sebagai manusia, dan (7) al-

mukadzdzibin, yakni perbuatan keduastaan, yang dapat mendatangkan siksa 

api neraka dan juga siksa berupa berbagai penyakit yang akan menimpa pada 

dirinya ataupun masyakarat. 

Dampak sosial yang diakibatkan perilaku homoseksualitas lebih lanjut 

dapat dilihat dari hasil kajian yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas 

Indonesia, Laporan Kajian:  Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, 

Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jakarta, Bogor, Depok dan 

Tangerang, 2015. Dalam Laporan Kajian tersebut dikemukakan bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari dan bertetangga, masyarakat tidak terlalu 

menolak keberadaan pelaku homoseksualitas, terutama apabila mereka bisa 

menjaga sikap dengan baik dan membina hubungan dengan orang-orang 

umum yang berada di sekitar mereka. Apabila mereka kurang bisa menjaga 

sikap terlebih membuat komunitas atau tempat berkumpul, tentu masyarakat 

menjadi khawatir, karena takut akan mempengaruhi orang-orang di 

lingkungan itu terutama anak-anak mereka. Seorang informan mengatakan: 

Kalo mereka cuma kos, mereka tidak membikin suatu komuniti di tempat kos saya, 

saya sih gak ada masalah. Gitu. Yang saya khawatirkan kalo kita terima itu, trus 

mereka bikin komuniti di situ gitu kan. Kalo dia cuma kos, dia kerja, pulang, tidur, 
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abis itu dia berangkat lagi segala macem ya normal-normal aja kaya orang-orang 

biasa aja sebenernya gitu ya. (F, 58 tahun, Depok).
90

 

 Informan lain mengemukakan: “Bukan, bukan karna geli juga, itu di 

muka umum gitu, yang anak kecil bisa liat, dan anak kecil bisa 

mencontohkan dan anak kecil bisa penasaran, dan yang anak kecil 

seharusnya sebenernya bisa aja dia suka sama lawan jenis, karna perilaku 

yang kaya gitu ya dia ikutan lesbi dah.” (I, 22 tahun, Bogor). Untuk kasus 

perkawinan sejenis, terutama terkait dengan upaya legalisasi perkawinan 

sejenis, mayoritas masyarakat tidak setuju dengan hal tersebut. Masyarakat 

merasa kebingungan dan mempertanyakan dengan perkawinan sejenis karena 

merasa aneh dengan kondisi rumah tangga dan keluarganya nanti. Selain itu, 

perkawinan sejenis juga tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan ajaran 

agama yang dianut oleh masyarakat. 

Seorang informan mengatakan: “Jangan sampailah ada pernikahan 

sejenis. Saya bingung nanti mereka ngelakuin hubungan seksnya 

bagaimana.” (S, 22 tahun, Bogor). Informan lainnya menyampakan bahwa: 

Gak. Agama mah gak bakal melegalkan. Kalau agama tuh udah berpasangan. Kalau 

aku bilang ya, itu dilarang pasti ada alasannya. Secara hukum agama udah gak boleh.. 

negara kita kan basicnya agama, semuanya ke agama… Iya. Susah ya kalau di 

Indonesia ya…. Kebanyakan kan warganya beragama Islam, pokoknya beragama ya. 

sebagian besar warganya beragama. Kita kalau udah ngeliat ke agama itu gak boleh 

gitu. (D, 51 tahun, Bekasi).
91

  

Laporan Kajian tersebut juga menampilkan temuan, bahwa “Meskipun 

masyarakat mayoritas tidak menyetujui perkawinan sejenis, ada sebagian 

kecil masyarakat yang justru mendukung pelegalan perkawinan sejenis.” 

Temuan tersebut diperoleh dari informan, yang berpandangan bahwa secara 

agama perkawinan sejenis memang tidak bisa karena sangat bertentangan. 

Tetapi, perkawinan sejenis dapat dilegalkan oleh hukum negara dan atau bisa 

jadi hukum adat. Menurut informan, homoseksualitas sebenarnya sudah 

dikenal sejak masa lampau oleh komunitas adat atau masyarakat kita, jadi 

kemungkinan nanti perkawinan sejenis dapat dilegalkan oleh adat.  

Pernikahan sejenis dilegalin aja. Tapi lingkungan tidak akan setuju. Legal secara 

negara mungkin bisa tapi agama tidak dan adat ada kemungkinan bisa. LGBT 
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sebetulnya dari dahulu kala sudah ada sehingga bisa jadi nanti-nantinya adat bisa 

menerima perkawinan sejenis. (T, 22 tahun, Bogor).
92

 

Dampak sosial dari homoseksualitas termasuk juga dampak dalam 

dunia kerja. Homoseksualitas saat ini banyak ditemui di berbagai lingkungan 

pekerjaan, seperti pekerja bank, pabrik, pekerja swasta, media, entertainment 

dan salon. Beberapa pelaku homoseksualitas bahkan menduduki posisi-posisi 

penting, seperti senior manager atau bahkan senior vice president. Pada 

umumnya pelaku homoseksualitas dapat diterima dengan baik, dengan 

ketentuan ia tidak display affection dan mengganggu keharmonisan pekerja 

lainnya. Sungguhpun demikian, sejumlah pembatasan masih terjadi seperti di 

kalangan pemerintahan atau aparatur sipil negara (ASN), karena takut 

dianggap sebagai tanda sikap penerimaan pemerintah kepada kelompok 

homoseksualitas ini. Hal ini karena pandangan bahwa kinerja dalam 

pekerjaan adalah yang utama, sehingga bagi perusahaan ketika karyawan 

mampu memberikan kontribusi maksimal, maka tidak ada alasan untuk tidak 

memberikan promosi dan kesempatan berkembang kepadanya.
93

 

Hal ini juga tampak dalam hasil penelitian yang dilakukan Dadun dan 

Zola Dwiwantika. Dalam Laporan Penelitiannya, dikemukakan bahwa saat 

ini sebagian masyarakat masih memperlakukan kelompok homoseksualitas 

secara diskriminatif dan terstigma. Ketidaktahuan mengenai lingkungan dan 

kondisi homoseksualitas menimbulkan banyak kecurigaan dan stigmatisasi. 

Pelaku homoseksualitas yang sudah coming out, khususnya transgender 

masih sulit mengakses dunia kerja secara terbuka. Meskipun begitu, 

karyawan yang merupakan pelaku homoseksual yang sudah coming out 

ketika sudah ada di dalam dunia kerja, perusahaan tidak terlalu 

mempedulikan orientasi seksnya, sepanjang dia berkinerja yang baik.
94

  

Demikian pula, dalam bidang-bidang yang lain, seperti pendidikan, 

politik dan agama, masyarakat pekerja juga tidak ada yang menghalangi 

sepanjang yang bersangkutan mengikuti proses dan aturan yang berlaku, serta 

mampu meyakinkan masyarakat bahwa homoseksualitas bukan ancaman. 

Terlepas dari orientasi seksualnya, pelaku homoseksualitas berhak 

memperoleh hak-haknya sebagai warga negara yang sah. Misalnya, dalam 

sektor pendidikan, pihak pendidik perlu memahami situasi di mana ada murid 

yang tampil berbeda, mendukung dan menghindarkan murid dari gangguan 

lingkungan karena tampilan dan pembawaannya. Hal ini dimaksudkan agar 
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semua murid dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik tanpa ada 

perlakuan diskriminatif dari sekitar yang menimpanya. 

Terdapat riset yang menunjukan adanya dampak sosial dari 

homoseksualitas. Sebuah riset menunjukkan bahwa homoseksualitas 

menghadapi prasangka dan diskriminasi seksual oleh masyarakat karena 

orientasi seksual mereka, terutama di Malaysia, di mana homoseksualitas 

adalah ilegal. Riset tersebut dilakukan oleh 
95

 

Riset tersebut bertujuan untuk menguji hubungan antara religiusitas 

intrinsik, keyakinan peran gender dan sikap terhadap homoseksual di 

kalangan mahasiswa heteroseksual di Malaysia. Riset dengan menggunakan 

desain penelitian kuantitatif, desain pendekatan cross-sectional digunakan 

dalam studi korelasi tersebut. Empat ratus enam puluh (460) mahasiswa 

sarjana direkrut melalui pengambilan sampel. Metode survei online dan 

kertas dan pensil digunakan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki skor religiusitas 

intrinsik lebih tinggi menunjukkan sikap yang lebih merugikan terhadap 

homoseksualitas, sedangkan mereka yang memegang keyakinan peran gender 

lebih feminis memiliki sikap yang lebih positif terhadap homoseksualitas. 

Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa laki-laki memiliki sikap yang 

lebih tidak menyenangkan terhadap laki-laki gay dan lesbian dibandingkan 

dengan perempuan. Selanjutnya, hasil regresi berganda mengungkapkan 

bahwa keyakinan peran gender adalah menjadi prediksi terkuat untuk sikap 

terhadap homoseksual, diikuti oleh religiusitas intrinsik. Temuan penelitian 

ini penting untuk penelitian selanjutnya serta menjadi sumber referensi dalam 

perencanaan kampanye kesadaran dan wacana kesehatan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, menjadi jelas mengenai faktor-faktor 

penyebab homoseksualitas dan dampak-dampak yang timbulkannya. Dengan 

mengetahui berbagai faktor penyebab homoseksualitas dan dampak-dampak 

yang ditimbulkannya tersebut, maka akan diperoleh pendekatan dan strategi 

yang relevan dan tepat yang diterapkan dalam mengatasi masalah 

homoseksualitas, sebagaimana akan dibahas dalam bab berikutnya. Dengan 

demikian, pendekatan sosiologi yang akan diterapkan tersebut dengan pola 

holistis yang terpadu dapat dirumuskan dengan baik.  
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BAB V 

IMPLEMENTASI PENDEKATAN SOSIOLOGIS DENGAN 

FUNGSIONALISME STRUKTURAL MELALUI POLA HOLISTIS 

TERPADU BERBASIS AL-QUR’AN DALAM MENYELESAIKAN 

PROBLEMATIKA HOMOSEKSUALITAS 

 

 

Bab ini membahas implementasi pendekatan sosiologis dengan teori 

Fungsionalisme Struktural melalui pola holistis terpadu berbasis Al-Qur‟an 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas. Pembahasan dalam bab 

ini memuat 4 (empat) strategi sebagai bentuk implementasi pendekatan 

sosiologis dengan teori Fungsionalisme Struktural melalui pola holistis 

terpadu dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas, yaitu (1) 

strategi promotif; (2) strategi edukatif; (3) strategi preventif; dan (4) strategi 

kuratif dan rehabilitatif. Dengan pembahasan ini diperoleh suatu pendekatan 

sosiologis melalui pola holistis terpadu berbasis Al-Qur‟an dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

A. Strategi Promotif 

Implementasi pendekatan sosiologis dengan Fungsionalisme Struktural 

dalam strategi promotif dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas 

melalui pola holistis-terpadu berbasis Al-Qur‟an dilakukan dengan 

menerapkan strategi promosi terhadap nilai-nilai Ajaran Islam. Strategi 

promosi nilai-nilai Ajaran Islam ini penting, karena “Manusia modern 

membutuhkan agama untuk mengobati krisis yang dideritanya”. Sayyed 

Hossein Nashr berpandangan bahwa agar manusia modern memikirkan 
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kembali kehadiran Tuhan yang merupakan dasar (landasan) kebajikan.
1
 

Dengan kata lain, manusia Barat modern agar kembali kepada agama, yang 

salah satu fungsinya, sebagaimana juga dalam perspektif Fungsionalisme 

atau Fungsionalisme Struktural, memang dimaksudkan untuk membimbing 

manusia kepada jalan hidup yang lebih baik dan keselamatan, di dunia dan di 

akhirat (fî al-dunyâ hasanah wa-fî al-âkhirati hasanah).
2
 Dalam konteks 

inilah, Elizabet K. Nottingham mengatakan bahwa “agama telah membantu 

menciptakan sistem-sistem nilai sosial yang terpadu dan utuh.”
3
  

Ajaran Islam secara garis besar mencakup tiga macam:
4
 (1) ajaran 

keimanan (îmân; tawhîd; „aqîdah), yakni meyakini adanya hari kebangkitan 

dan sifat-sifat Tuhan Yang Mulia; (2) ajaran hukum-hukum (ahkâm), ajaran 

ibadah, bahwa hanya kepadaNya ibadah, memohon pertolongan dan doa, 

ajaran tentang jalan dan tata cara mencapai kebahagiaan mendapatkan nikmat 

dunia dan akhirat; dan (3) ajaran etika/moral (akhlâq), petunjuk untuk 

memperoleh hidayah kepada agama yang benar dan jalan yang lurus (shirâth 

al-mustaqîm). Dengan kata lain, jelas terdapat ajaran Islam agar manusia 

mengambil pelajaran berharga yang terdapat dalam kisah-kisah (qashash) 

mengenai teladan orang-orang yang berbuat kebajikan, dan orang-orang yang 

berbuat keburukan, dan tentu agar manusia memilih jalan orang-orang yang 

berbuat kebaikan.
5
  

Hasan Hanafi, filosof dan pemikir muslim berkebangsaan Mesir (1935-

2021), meneguhkan Islam sebagai agama fitri (al-dîn al-fithrî), yakni suci, 

genuine/natural, selaras dengan tabiat, yang mencakup seluruh syiar-

syiarnya. Ia meneguhkan: 
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ََصَِئِاَََـشَََكُلَوََ
إ
َْوَََلَِيْسَََِْـامخ ََؽََمَََلَِاضَُوَََامخ َلََؿَََللَسَُثَََاتَََِـيْشََِْامد ََنََمََِيٌَْثَِنََ....َوََةِصَََعَْفََِامَْلََؿَََمَِلََسَْالْ َةَِيْشََِاهتّ 

َوََ.فَِيْفََِرَْامخ َوََ َوََالَُسََخَِؾَْالََِْيَِّصَِعَْفَِامََْنَِيَْالََِّاتَِمََلََؿَََنَْمَِ... َنَْمََِصٍَُيَْؾََُكََُِّاءَُفََيْدََِاسَْوَََفَِصلَعََامخ ََمَُؿسََ،

ََسََبَِمَْ،َاََؽَُاكَِوََامَْوَََلَُلَََْـمَْ،َاٍَََِاصَِِيََؾََ ََنَُيَْ،َدَِةَُحََمَْامسَ َةَُي فََِيََحََامََْهَََِلََْثَِ.َوََةَُحََوََطَْمََامَْوَََةَُاي
إ
َُِصََبْاَ 6.يََْا

 ََ

Semua syiar-syiar Islam [berasas] atas fitrah.... Banyak dari norma-norma syariat 

menunjukkan kebersambungan bersamaan dengan menegukan keadilan, pendidikan 

yang lembut, dan yang meringankan (takhfîf). Di antara tanda agama fitri (al-dîn al-

fithrî) adalah i„tidâl (tegak, lurus, tidak bengkok), tidak ekstrims, dan memenuhi 

semua unsur dari unsur-unsur agama fitrinya, akal dan realitas, permulaan dan 

(tujuan) kemaslahatan. Itulah agama yang al-hanîfiyyat al-samhah (lurus nan toleran), 

agama Ibrahim A.s.  

Ajaran Islam, yang secara garis besar berisi keimanan, akhlak, dan 

hukum tersebut, dicakup dalam sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Qur‟an. 

Mengenai kandungan Al-Qur‟an, Muhammad al-Khudharî Bik, dalam 

bukunya Târikh al-Tasyrî„ al-Islâmî, menyatakan bahwa “Kandungan Al-

Qur‟an, yang utamanya mencakup keimanan [yang dibahas dalam ilmu 

kalam atau ushûl al-dîn], akhlaq [yang dibahas dalam ilmu akhlak], dan 

hukum [yang dibahas dalam ilmu fikih], adalah rahmah dan hujjah (dalil, 

argumen) bagi manusia.”
7
 Penting diteguhkan bahwa kehadiran Al-Qur‟an 

adalah untuk menyampaikan tujuan-tujuan pokok diturunkan Al-Qur‟an itu 

sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad al-Thâhir ibn „Âsyûr 

(1879-1973), seorang pakar fikih berkebangsan Tunisia, dalam kitabnya, 

Tafsîr al-Tahrîr wa-al-Tanwîr, ada 8 (delapan), sebagai berikut:
8
 

(1) Memperbaiki akidah (keyakinan) dan mengajarkan akad (transaksi) yang 

benar (Ishlâh al-i„tiqâd wa-ta„lîm al-„aqd al-shahîh). Ini menjadi sebab 

(faktor) terbesar untuk memperbaiki manusia. 

(2) Membersihan akhlak (tahdzîb al-akhlâq). 

(3) Menetapkan hukum khusus (privat) dan umum (publik) (tasyrî„ al-

ahkâm khâshshatan wa-„âmmatan). 

(4) Mengatur manusia (siyâsat al-ummah), menjadi perhatian utama Al-

Qur‟an dalam memperbaiki umat dan menjaga ketertibannya (shalâh al-

ummah wa-tanzhîmuhâ). 

(5) Berbagai kisah dan berita mengeni umat masa lalu, sebagai pelajaran 

bagai masyarakat masa kini untuk memperbaikinya kondisinya menjadi 

lebih baik.  

                                                           
6
Hassan Hanafî, Min al-Naql ilâ al-Naql „Ulûm al-Sîrah (Min al-Rasûl ilâ al-

Risâlah), Kairo: Maktabah al-Madbûlî, 2011, hal. 412-413.  
7
Muhammad al-Khudharî Bik, Târikh al-Tasyrî„ al-Islâmî, cet. ke-8, Dâr al-Fikr, 

1967, hal. 15.   
8
Muhammad al-Thâhir ibn „Âsyûr, Tafsîr al-Tahrîr wa-al-Tanwîr, Tunis: al-Dâr al-

Tûnisiyyah li-al-Nasyr, 1984, juz 1, hal. 40-41. 
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(6) Pengajaran tentang sesuatu (ajaran) yang selaras dengan era audiens dan 

agar dapat diterima dan disebarkan. 

(7) Petuah, peringatan, ancaman dan kabar gembira, merupakan bab 

memotivasi (menyemangati) dan menakut-nakuti (al-targhîb wa-al-

tarhîb). 

(8) Menjadi mukjizat sebagai dalil (bukti) kebenaran rasul. 

Dalam konteks inilah, Mushthafâ Dîb al-Bughâ dan Muhy al-Dîn 

Mistȗ, dalam karyanya al-Wâfî fî Syarh Arba „în al-Nawawiyyah, 

meneguhkan eksistensi Al-Qur‟an. Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa:  

َدََُنَُأ صََْلَُمْاَََ ََََِيَْوََََـ،َفََلَِِسَْمَُامََْرَُوَْخَُس ْ
إ
9َ .اٍَُضََذَلََْمَُتََِلَِمََََـامَْوَََاٍَُيَََْـمَََمَِِلفََثَََؽََمَََََِثِوَََلَََثَِلََؿَََالَُبَكََْالْ

“Al-Qur‟an adalah dasar hidup bagi setiap muslim. Ia harus dibaca, 

dipahami, dan diimplementasikan dalam tindakan kongkret.”
10

  

Kebenaran ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-

Qur‟an dan Sunah Nabi SAW telah dibuktikan secara ilmiah, sehingga sudah 

semestinya cukup untuk menggerakkan umat Islam khususnya, dan umat 

manusia umumnya, dalam menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini karena manusia adalah makhluk yang terbaik 

(ahsan) dan mempunyai keunggulan tertentu yang tidak diberikan pada yang 

lain. Dalam kerangka kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk yang 

terbaik dan mempunyai keunggulan tertentu dimaksudkan untuk tercapainya 

kemaslahatan dan keseimbangan hidup yang menjadi cita-cita atau harapan 

dari setiap individu, baik Muslim maupun nonMuslim.
11

 

Basis strategi promotif yang menyadarkan eksistensi manusia sebagai 

makhluk yang terbaik (ahsan) dan mempunyai keunggulan tertentu, yang 

penting dipromosikan dan mendapatkan perhatian ini misalnya terdapat 

dalam QS. al-Tîn/95: 4 berikut, 

خْسَنِ حَلْيِيْم ٍۖ 
َ
سَانَ فِيْْٓ ا

ْ
اِن
ْ
لْنَا ال

َ
لَدْ خَل

َ
 ٤ل

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya. (al-Tîn/95: 4) 

                                                           
9
Mushthafâ Dîb al-Bughâ dan Muhy al-Dîn Mistȗ, al-Wâfî fî Syarh al-Arba„în al-

Nawawiyyah, cet. ke-2, Damsyik: Dâr al-Mushthafâ, 2010, hal. 182.  
10

Mushthafâ Dîb al-Bughâ dan Muhy al-Dîn Mistȗ, Al-Wafi: Menyelami Makna 40 

Hadits Rasulullah (Syarah Kitab Arba‟in An-Nawawiyah), diterjemahkan oleh Muhil Dhofir 

dari judul asli al-Wâfî fî Syarh Arba „în al-Nawawiyyah, Jakarta: al-I‟tishom Cahaya Umat, 

2003, hal. 193.  
11

Abun Bunyamin, Tafsir al-Ma‟arif: Tadabbur Ayat-ayat Al-Qur‟an untuk 

Kebahagiaan & Kemuliaan Hidup, cet. ke-2, Purwakarta, Taqadum Press Pondok Pesantren 

Al-Muhajirin, 2017, hal. 140.  
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Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia, sejak awal diciptakan, telah 

dikaruniai berbagai keunggulan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. 

Dalam Tafsir Ilmi: Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta dalam Perspektif 

Al-Qur‟an dan Sains, dikemukakan bahwa:  

Penggunaan bentuk superlatif ahsan (terbaik) menunjukkan bahwa hanya manusia 

yang dianugerahi keistimewaan tersebut. Kelebihan itu berbentuk jasmani, seperti 

postur tubuh, kulit dan indra yang lengkap, dan berbentuk rohaniah seperti emosi atau 

keinginan dan akal. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa manusia 

merupakan makhluk unggulan yang tidak ada bandingannya. Karena keunggulan itu 

pula manusia dipilih menjadi khalîfah fî al-ardh (khalifah Tuhan di muka bumi) yang 

ditugasi untuk memelihara, merawat, dan memakmurkan bumi.
12

 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kehadiran manusia modern di 

permukaan bumi bertujuan mengemban tugas dan misi yang telah 

diamanahkah oleh Allah Taala. Manusia dalam kehidupannya tidak hanya 

diberi tugas untuk mematuhi dan mengabdi kepada Allah SWT (al-

Dzâriyât/51: 56), melainkan juga ditunjuk untuk menjadi khalifah yang 

bertugas menjaga, memelihara, dan memakmurkan bumi (al-Baqarah/2: 

30).
13

  

Lebih lanjut, basis strategi promotif dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas dengan berbasis Al-Qur‟an, bahwa manusia diciptakan 

untuk sesuatu yang berguna, bermanfaat dan membawa kemaslahatan bagi 

kehidupan, ditemukan dalam firman Allah SWT,  

ا حُرْجَػُيْنَ 
َ
يْنَا ل

َ
مْ اِل

ُ
نَّك
َ
ا مْ غَبَرًا وَّ

ُ
لْنٰك

َ
نَّمَا خَل

َ
دَسِبْخُمْ ا َـ

َ
 ١١٥ا

Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa 

ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? (al-

Mu‟minȗn/23: 115) 

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan bukan untuk sesuatu 

yang sia-sia.
14

 Dengan kata lain, manusia harus berpikir, bertindak dan 

bergerak bagi kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dalam 

konteks itu pula nilai-nilai kebaikan haruslah dipromosikan, sehingga 

manusia menghindarkan berbagai dosa, termasuk perilaku homoseksualitas, 

                                                           
12

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama RI, Tafsir Ilmi: Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta dalam Perspektif Al-Qur‟an 

dan Sains, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama RI, 2015, hal. 46.  
13

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama RI, Tafsir Ilmi: Eksistensi Kehidupan..., hal. 46.  
14

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementerian 

Agama RI, Tafsir Ilmi: Eksistensi Kehidupan..., hal. 21.  



188 

  

yang menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti dampak kesehatan, serta 

azab baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan dengan demikian, manusia 

dalam kehidupan di muka bumi mempunyai arti positif, kebaikan dan 

kemaslahatan dan ridha Sang Penciptanya. 

Dalam strategi promotif ini, terdapat lima nilai-nilai ajaran Islam yang 

penting dipromosikan sebagai bagian dari pendekatan sosiologi melalui pola 

holistis terpadu berbasis Al-Qur‟an, dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas, mencakup: (1) nilai-nilai keimanan; (2) nilai-nilai akhlak: 

(3) nilai-nilai hukum; (4) nilai-nilai kesehatan; dan (5) nilai-nilai 

kemanusiaan. 

1. Mempromosikan Nilai-nilai Keimanan 

Ajaran Islam yang paling pokok adalah nilai-nilai keimanan. Keimanan 

didefinisikan sebagai,  

 
َ
 ا
ْ
اِغْخِلَادُ  انُ مَ يْ إِ ل

ْ
رعِْ: وُيَ ال بِ، وَفِي الشَّ

ْ
لَل
ْ
لخَّصْدِيْقُ ةِال

َ
ؾَثِ ا

ُّ
 ةِ فيِ الل

ْ
 لَ ال

ْ
سَانِ. بِ ل ِ

 
إِكْرَارُ ةِالل

ْ
 15وَال

Keimanan dalam arti bahasa adalah membenarkan dengan hati, sedangkan 

dalam syara‟ adalah meyakini dengan hati dan mengakui (membuktikan) 

dengan ucapan.  

Rukun Iman mencakup keyakinan kepada adanya hari Akhir. Dengan 

keyakinan terhadap adanya hari akhir ini, manusia menjadi sadar bahwa 

segala perbuatannya selama di dunia akan dipertanggungjawabkan setelah 

kehidupannya di dunia berakhir. 

Dalam alam akhirat, akan ada hisab (perhitungan) terhadap segala 

perbuatan manusia, baik terhadap perbuatan yang baik (ketaatan, ibadah) 

maupun perbuatan yang buruk (maksiat, dosa). Keyakinan terhadap hari 

akhir mendorong seseorang agar berbuat kebaikan, dan menghindarkan 

perbuatan buruk atau kemaksiatan. Homoseksualitas merupakan satu di 

antara beragam jenis kemaksiatan yang harus dihindarkan. Sebagaimana 

dikemukakan dalam firman Allah Taala, tersebut dalam Surat al-„Ashr/103: 

1-3, berikut:  

ػَصْرِۙ 
ْ
ۙ  ١وَال فِيْ خُسْر 

َ
سَانَ ل

ْ
اِن
ْ
ِ  ٢اِنَّ ال

حَق 
ْ
لِدٰجِ وَحَيَاصَيْا ةِال يا الصّٰ

ُ
مَجُيْا وَغَمِل

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
ا ال

َّ
 ەۙ اِل

بْدِ   ٣ࣖوَحَيَاصَيْا ةِالصَّ
Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling 

menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. (al-„Ashr/103: 1-3)  

                                                           
15

Al-Sayyid al-Syarîf Abȗ al-Hasan „Alî bin Muhammad „Alî al-Husainî al-Jurjânî al-

Hanafî, al-Ta„rîfât, cet. ke-8, Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2003, hal. 43.  
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Ayat ini menegaskan bahwa pada dasarnya semua manusia merugi, 

kecuali orang-orang yang beriman, di samping tentu beramal saleh, saling 

nasihat menasihati kebenaran, dan saling nasihat menasehati kesabaran. 

Dengan demikian, nilai-nilai keimanan harus dipromosikan dalam berbagai 

sendi kehidupan. 

Pemenuhan hablum minallâh dan hablum minannâs tercakup dalam Al-

Qur‟an surat al-Nashr. Ditegaskan oleh Syaikh al-Shâwî al-Mâlikî dalam 

kitab tafsirnya, Hâsyiyat al-Shâwî „alâ al-Jalâlain: 

  نْ ...مَ 
َ
َ أ   هِ ذِ ىَ ى ةِ ت

ْ
 ال
َ
  اءَ يَ شْ أ

ْ
 ال
َ
 يَ هِ وَ  ثَ ػَ ةَ رْ أ

َ
 : ا
ْ
 وَ  انُ مَ يْ إِ ل

ْ
 مَ ػَ ال

ُ
 ةِ  يُ اصِ يَ الخَّ وَ  حُ الِ الص    ل

ْ
ِ حَ ال
 يُ اصِ يَ الخَّ وَ  ق 

 َـ، دِ بْ الصَّ ةِ   َـكَ لِ ذَ  عَ مَ ا جَ ذَ إِ ...  ِ حَ بِ  امَ كَ  دْ لَ ، 
ِ خَ وَ  اللِ  ق 

16.هِ ادِ تَ غِ  ق 
 

Orang yang melakukan keempat elemen ini: iman, amal saleh, menasehati 

kebenaran dan menasehati kesabaran,... maka bila ia telah mengumpukan 

(melaksanakan) keempatnya, maka sungguh ia telah memenuhi hak Allah dan 

hak hamba-hamba-Nya (manusia) --habl minallâh wa-habl min al-nâs --pen.  

2. Mempromosikan Nilai-nilai Akhlak 

Ajaran Islam di samping memuat ajaran pokok keimanan, juga memuat 

nilai-nilai akhlak. Definisi akhlak dapat ditemukan pada definisi yang 

dikemukakan oleh imam al-Ghazâlî, dalam kitab Ihyâ‟ „Ulûm al-Dîn, dan al-

Jazâ‟irî dalam Minhâj al-Muslim, berikut: 

صْر  مِنْ غَيْدِ حَ 
ة  وَيُ

َ
 بِسُىُيْل

ُ
ػَال ْـ

َ
أ
ْ
فْسِ رَاسِخَثٌ غَنْىَا حَصْدُرُ ال قُ غِتَارَةٌ غَنْ وَيْئَث  فِي النَّ

ُ
ل خُ
ْ
ال اجَث  َـ

. ث  ر  وَرَوِيَّ
ْ
ك ِـ ى 

َ
 17إِل

Khuluq adalah ungkapan tentang keadaan (karakter) yang mendarah daging 

dalam sanubari yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah dan 

ringan, tanpa perlu suatu pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. 

ثُ مِنْ خَسَنَث  وَ  إِخْتِيَارِيَّ
ْ
ثُ ال إِرَادِيَّ

ْ
 ال

ُ
ػَال ْـ

َ
أ
ْ
فْسِ حَصْدُرُ غَنْىَا ال قُ وَيْئَثٌ رَاسِخَثٌ فِي النَّ

ُ
ل خُ
ْ
ل
َ
، ا ئَث  ِ

سَي 

ة  
َ
إِذَا مَا رَةَيجْ  وَجَمِيْل َـ يْىَا،  ِـ ئَثِ  ِ

ي  حَسَنَثِ وَالسَّ
ْ
ثِ ال ذِيْدِ التَّدْةِيَّ

ْ
ةٌ ةِعَتْػِىَا لِتَأ

َ
، وَهِيَ كَاةِل  وٰذِهِ وَكَبِيْدَث 

ضَجْ عَ  يْدِ، وَرَوَّ خَ
ْ
ؽْتَثِ فِي ال مَػْرُوْفِ، وَالرَّ

ْ
، وَخُب ِ ال ِ

حَق 
ْ
ةِ وَال

َ
فَضِيْل

ْ
ى إِيْثَارِ ال

َ
ىَيْئَثُ عَل

ْ
ى خُب ِ ال

َ
ل

                                                           
16

Al-Shâwî al-Mâlikî, Khâsyiyat al-Shâwî „alâ al-Jalâlain, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994, 

juz 4, hal. 472.  
17

Al-Ghazalî, Ihyâ‟ „Ulûm al-Dîn, Surabaya: al-Hidâyah, t.th., juz 3, hal. 52. 
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ادِرَ  ةُ الص  
َ
جَمِيْل

ْ
 ال

ُ
ػَال ْـ

َ
أ
ْ
ىَا حَصْدُرُ غَنْهُ ال

َ
صْتَحَ ذٰلِكَ ظَتْػًا ل

َ
لَبِيْحِ، وَأ

ْ
ثِ ال رَاوِيَّ

َ
جَمِيْلِ، وكَ

ْ
ةُ ال

ادِ  ةُ الص  
َ
جَمِيْل

ْ
 ال

ُ
ػَال ْـ

َ
أ
ْ
كَ  ال

ْ
قٌ خَسَنٌ. وَنُػِتَجْ حِل

ُ
حْهِ: خُل ِـ  

َ
؛ كِيْل ؿ 

ُّ
ة  وَدُوْنِ حَكَل

َ
رَةُ غَنْهُ بِسُىُيْل

رَ 
َ
ك
ْ
لِ، وَال دَمُّ بْدِ وَالتَّ نَاةِ، وَالصَّ

َ
أ
ْ
مِ وَال

ْ
ل حِ
ْ
قِ ال

ُ
خُل

َ
حَسَنَثِ، وَذٰلِكَ ك

ْ
اقِ ال

َ
خْل

َ
أ
ْ
ؿ  ةاِل

ُّ
مِ ةِدُوْنِ حَكَل

اتِ 
َ
مَال
َ
ك
ْ
ثِ، وَال لِيَّ

ُ
ل خُ
ْ
آْئِلِ ال فَض 

ْ
ى ذٰلِكَ مِنَ ال

َٰ
إِخْسَانِ، وَمَا إِل

ْ
ػَدْلِ وَال

ْ
جَاغَثِ، وَال لشَّ

َ
ثِ.وا فْسِيَّ  18 النَّ

Akhlak adalah keadaan/karakteristik yang tertanam dalam hati, yang darinya muncul 

perbuatan-perbuatan yang dikehendaki, berupa perbuatan baik ataupun perbuatan tercela, 

indah ataupun buruk, yang keadaan itu pada tabiat pembawaannya menerima akibat dari 

pendidikan yang baik ataupun yang buruk. Jika keadaan ini memunculkan untuk memilih 

keutamaan dan kebenaran, cinta pada yang makruf, senang kebaikan, dan terlatih 

mencintai keindahan, dan membenci keburukan, yang keadaan itu kemudian secara pasti 

memunculkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dengan mudah tanpa ada beban; 

dikatakan itulah akhlak yang baik, maka perbuatan yang baik yang muncul tanpa beban 

itu disebut sebagai akhlak yang baik, seperti belas kasih, sabar, ketangguhan memikul 

beban atau kemampuan menahan beban dengan sabar, mulia, berani, adil, berbuat bajik, 

dan perbuatan-perbuatan utama lainnya, serta kesempurnaan-kesempurnaan kejiwaan. 

Dalam agama, posisi akhlak sangatlah fundamental. Basis ayat yang 

menekankan akhlak ini misalnya terdapat dalam QS. al-Isrâ‟/17: 26-27, 

mengenai tidak berlebih-lebihan dan tidak menghambur-hamburkan harta 

secara boros (mubadzir), berikut: 

رْ حَتْذِيْرًا  ِ
ا حُتَذ 

َ
بِيْلِ وَل مِسْكِيْنَ وَاةْنَ السَّ

ْ
هٗ وَال لُرْبىٰ خَلَّ

ْ
تِ ذَا ال

ٰ
ظنُيْْٓا اِخْيَانَ  ٢٦وَا

َ
رِيْنَ ط ِ

مُتَذ 
ْ
اِنَّ ال

يٰ  فُيْرًا ۗ عِيْنِ الشَّ
َ
ه  ك ِ

يْعٰنُ لِرَة  ظنَ الشَّ
َ
 ٢٧وَط

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan 

orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan 

(hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-

saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isrâ‟/17: 26-

27) 

Ayat ini menekankan ajaran akhlak, agar tidak berbuat mubadzir. 

Dalam pengertian, seseorang harus berbuat semestinya dan sewajarnya, tidak 

berlebih-lebihan, yang mengakibatkan hilangnya kemanfaatan.  

Demikian juga, misalnya QS. Yȗsuf/12: 87, yang mengajarkan agar 

tetap penuh harap atau optimis terhadap rahmat Allah Taala, berikut:  
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Abû Bakar Jâbir al-Jazâ‟irî, Minhâj al-Muslim: Kitâb „Aqâ‟id wa-Âdâb wa-Akhlâq 

wa-„Ibâdât wa-Mu„âmalât, cet. ke-1, Kairo: Dâr al-Salâm, 2002, hal. 121. 
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 ۗ ِ وحِْ اللّٰ سُيْا مِنْ رَّ ٔـَ يْ
۟
ا حَا

َ
خِيْهِ وَل

َ
يْسُؿَ وَا سُيْا مِنْ يُّ خَدَسَّ َـ وحِْ  يٰتَجِيَّ اذْوَتُيْا  سُ مِنْ رَّ ٔـَ يْ

۟
ا يَا

َ
اِنَّهٗ ل

 ِ فِرُوْنَ اللّٰ
ٰ
ك
ْ
لَيْمُ ال

ْ
ا ال

َّ
 ٨٧اِل

Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta 

saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir. 

(Yȗsuf/12: 87) 

Ibn Katsîr (w. 774 H) mengemukakan penafsiran bahwa ayat ini 

memberitahukan bahwa Nabi Ya‟qub A.s. memerintahkan anak-anaknya 

untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin 

(keduanya tidak diketahui keberadaannya), serta menyemangati mereka serta 

menyuruh mereka agar tidak berputus asa dari rahmat Allah S.w.t. terhadap 

maksud dan tujuan yang hendak dicapai (mendapatkan berita keberadaan 

Yusuf dan Bunyamin), hal ini karena tidaklah berputus asa dari rahmat-Nya 

kecuali kaum kafir.
19

 

Dengan demikian ayat ini dengan jelas mengajarkan tentang 

pentingnya suatu ikhtiar dalam meraih sesuatu yang diharapkan tercapainya, 

serta agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Taala. Dengan kata lain, ayat 

ini mengajarkan nilai akhlak, agar manusia tetap optimis dalam menjalani 

kehidupan ini. 

Pentingnya promosi ajaran akhlak ini, karena posisi akhlak dalam 

agama adalah merupakan tujuan dari akidah (keimanan) dan syiar agama itu 

sendiri, sehingga akhlak itu merupakan mutiara agama. Hal ini sebagaimana 

dikemukakan Hassan Hanafî (w. 2021), seorang pemikir Mesir kontemporer, 

mengatakan:
20

 

إِنَّىَا وَ  َـ ظنَجْ وُنَاكَ غَلَائِدُ وَشَػَائِرُ 
َ
شَػَائِرِ. وَإِنْ ط

َ
ا ك

َ
ػَلَائِدِ وَل

َ
ا ك

َ
اقِ ل

َ
خْل

َ
ع
َ
دذُْ ط  وَيَظْىَرُ الد ِ

ُ
سَائِل

اقُ جَيْوَرُ 
َ
خْل

َ
أ
ْ
ال َـ اقِ. 

َ
خْل

َ
أ
ْ
اقِ. لِل

َ
خْل

َ
أ
ْ
مَكَظرِمِ وَال

ْ
دذُْ إِحْمَامُ ال دذِْ. وَالد ِ  الد ِ

Agama tampak bagaikan akhlak bukan bagaikan akidah dan bukan pula bagaikan 

syiar. Sungguhpun di sana (dalam agama) terdapat akidah dan syiar, maka sungguh 

ia (akidah dan syiar) merupakan sarana bagi akhlak. Akhlak adalah mutiara agama. 

Dan agama itu menyempurnakan kemuliaan dan akhlak. 
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„Imâd al-Dîn Abî al-Fidâ‟ Ismâ„îl Ibn Katsîr, Tafsîr al-Qur‟ân al-„Azhîm, tahqîq 

Mushthafâ al-Sayyid dkk., Kairo: al-Fârȗq al-Hadîtsah li-al-Thibâ„ah wa-al-Nasyr, 2000, juz 

8, hal. 66.     
20

Hassan Hanafî, Min al-Naql ilâ al-„Aql al-„Ulûm al-Sîrah (Min al-Rasȗl ilâ al-

Risâlah), Kairo: Madbȗlî, 2013, hal. 425.  
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Ilmu yang membahas tentang amal tarekat adalah ilmu tashawwuf 

(taasawuf). Tasawuf atau sufisme merupakan istilah yang spesifik digunakan 

untuk mengungkapkan mistisisme dalam Islam, dalam hal ini tidak terdapat 

definisi yang tunggal mengenai tasawuf.
21

 Definsi tasawuf, misalnya 

dikemukakan oleh Amîn al-Kurdî, dalam rumusan berikut: 

مٌ 
ْ
فِ( وُيَ عِل دَدُّ الخَّصَيُّ َـ ثُ حَعْىِيْدِوَا مِنَ  يُػْرَفُ ) يْفِيَّ

َ
فْسِ مَحْمُيْدُوَا وَمَذْمُيْمُىَا وكَ  النَّ

ُ
خْيَال

َ
ةِهِ أ

ى الِل حَ 
َ
يْدِ إِل يْكِ وَالسَّ

ُ
ل ثُ السُّ يْفِيَّ

َ
افِ ةِمَدْمُيْدِوَا وكَ ص  ِ

اِح 
ْ
خُىَا ةِال يَّ ِ

 
ل حَ
َ
مَذْمُيْمِ مِنْىَا، وَت

ْ
فِرَارِ ال

ْ
ى وَال

َ
ػَال

حْهِ.
َ
 22 إِل

Tasawuf adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan 

jiwa, mencakup keadaan yang baik ataupun buruknya, dan tatacara 

menyucikan jiwa dari perbuatan yang tercela, dan menghiasinya dengan 

sifat yang terpuji, serta cara sulûk dan menapaki jalan menuju Allah  dan 

berlari kepadaNya. 

Abû Yahyâ Zakariyyâ bin Muhammad al-Anshârî al-Syâfi„î (w. 926 

H),
23

 dalam kitabnya Syarh al-Risâlah al-Qusyairiyyah, mendefinisikan 

tasawuf:
24

 

 حَزكِْ 
ُ
خْيَال

َ
مٌ حُػْرَفُ ةِهِ أ

ْ
فْيْسِ وَوُيَ عِل ثِ النُّ ثِ يَّ نَيْلِ  وَحَصْفِيَّ

َ
بَاظِنِ ل

ْ
اوِرِ وَال اقِ وَحَػْمِيْدِ الظَّ

َ
خْل

َ
أ
ْ
ال

ثِ. ةَدِيَّ
َ
أ
ْ
ػَادَةِ ال  السَّ

Ilmu yang digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan penyucian jiwa 

(tazkiyyat al-nufûs) dan penjernihan akhlak (tashfiyyat al-akhlâq) dan 

memakmurkan (menghidupkan) yang zhahir dan yang bathin untuk (tujuan) 

meraih kebahagiaan yang abadi/sejati (al-sa„âdah al-abadiyyah). 

Ahmad Amîn, dalam bukunya Zhuhr al-Islâm, menjelaskan tasawuf 

dalam arti tharîq al-tashawwuf (jalan tasawuf):
25

  

Melulu (al-„uqûf) dalam beribadah, dan memutuskan diri (al-inqithâq) untuk menuju 

pada Allah, serta berpaling (i„râdh) dari kemewahan duniawi dan perhiasannya 

maupun zuhûd darinya (memalingkan diri dari menikmati keduniawian, materi), baik 
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Ahmad Ali MD, Fikih al-Fâtihah…, hal. 20.  
22

Muhammad Amîn al-Kurdî, Tanwîr al-Qulȗb fî Mu„âmalat „Allâm al-

Ghuyȗb, tashhîh Khâlid al-„Aththâr, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, hal. 365-364.  
23

Nama lengkapnya Syaikh al-Islâm Abû Yahyâ Zakariyyâ bin Muhammad al-

Anshârî al-Syâfi„î. 
24

Dalam al-„Arûsi, Hâsyiyat  al-„Allâmah Mushthafâ al-„Arûsî, juz 1, hlm. 104. 
25

Ahmad Amîn, Zhuhr al-Islâm, cet. ke-3, Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-

Mishriyyah, 1964, juz 4, hal. 151.  
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harta benda maupun pangkat, sebagaimana yang dilakukan oleh jumhûr --„ulamâ‟, 

serta menyendiri (infirâd) dari berinteraksi dengan makhluk dalam kesunyian untuk 

beribadah.  

Tujuan utama tasawuf adalah membantu seseorang agar mampu 

menjaga dan meningkatkan kesucian jiwanya, sehingga ia merasakan damai, 

baik saat hidup di dunia ini maupun saat kembali kepada asal muasalnya.
26

 

Dengan ungkapan lain, tujuan tasawuf adalah untuk mencapai kebahagiaan 

yang abadi (al-sa„âdah al-abadiyyah).
27

  

Penjelasan lebih rinci mengenai elemen tasawuf, dikemukakan oleh al-

Kurdî. Menurutnya, pilar atau elemen tasawuf ada lima, yaitu (1) taqwallâh, 

bertakwa kepada Allah SWT, baik dalam keadaan sendiri, atau kesunyian, 

maupun dalam keramaian, dengan cara berbuat wira„i dan istiqâmah; (2) 

mengikuti sunnah Nabi SAW (ittibâ„ al-sunnah), baik dalam perkataan 

maupun perbuatannya, dengan cara menjaga diri dari perbuatan dosa atau 

                                                           
26

Ahmad Amîn, Zhuhr al-Islâm, juz 4, hal. 151. Dalam sejarahnya ada dua aliran 

tasawuf yang berkembang dalam masyarakat muslim, yaitu tasawuf sunnî/‟amalî dan 

tasawuf falsafî. Tasawuf sunnî ialah tasawuf yang berpegang pada prinsip-prinsip „aqîdah 

dan syarî„ah, yang dalam olah ruhaninya menekankan peningkatan akhlâq. Para pelaku 

tasawuf sunnî/‟amalî ini tidak meninggalkan „aqîdah dan syarî„ah, dan tidak pula 

mengeluarkan kata-kata aneh. Syirk (syirik), khurafât dan bid„ah selalu dijauhi. Para tokoh 

sufi aliran tasawuf sunnî yang terkenal di antaranya Hâris al-Muhâsibî (w. 243 H.) dengan 

konsep al-muhâsabah-nya, Sirrî al-Saqathî, imam al-Junaid dan imam al-Ghazâlî (w. 1111 

H.), dan „Abd al-Qâdir al-Jailânî (470-561 H.) yang bermazhab Hanbalî. al-Ghazâlî dan al-

Jâilânî merupakan dua tokoh sufi sunni yang telah berkontribusi besar dalam memadukan 

antara tasawuf dengan syarî‟ah, seperti tampak dalam karyanya masing-masing, Ihyâ‟ „Ulûm 

al-Dîn, dan al-Ghunyah li Thâlib Tharîq al-Haqq fî al-Akhlâq wa al-Tashawwuf wa al-Âdâb 

al-Islâmiyyah.  

Sedangkan tasawuf falsafî ialah tasawuf yang menggunakan pendekatan filosofis 

dalam olah ruhaninya. Para pendiri tasawuf ini sering dinilai sebagai zindîq (ateis/ 

murtad/kafir) dan ilhad (menyimpang, sesat) karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

syarî„ah. Para tokoh sufi aliran ini antara lain: 1) Zhû al-Nûn al-Mishrî, nama lengkapnya 

Dzû al-Nûn Abû al-Faidh Tsaubân bin Ibrâhîm al-Mishrî (wafat di Giza Mesir tahun 245 

H/859 M atau 248 H/862 M) dengan konsep al-ma„rifah-nya (bahwa pengetahuan tentang 

Tuhan ada tiga macam: pengetahuan orang awam dengan perantaraan dua kalimat syahâdah, 

pengetahuan „ulamâ‟ dengan menggunakan alat logika dan akal, dan pengetahuan sufi, 

dengan menggunakan hati sanubari („ârif) atau ma„rifah; 2) Abû Yazîd al-Bishthâmî, nama 

lengkapnya Abû Yazîd Thaifûr bin „îsâ Syarwasân al-Bishthâmî (188-261 H atau menurut 

satu versi wafat tahun 234 H) dengan konsep al-fanâ‟ (sirna) dan al-baqa‟ (abadi) nya; 3) 

Husaîn bin Manshûr al-Hallâj (w. 922 M.) dengan konsep hulûl-nya (yaitu Tuhan memilih 

tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya), dan 4) Muhyi al-Dîn 

Ibn „Arabî (l. 638 H./1165 M.) dengan teori Wihdat al-Wujûd-nya (Kesatuan wujud dengan 

Tuhan). M. Abdurrahman, Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih, Bandung: 

Rosdakarya, 2002, hal. 151-159.   
27

Al-Anshârî dalam al-„Arûsi, Hâsyiyat  al-„Allâmah Mushthafâ al-„Arûsî, juz 1, hal, 

104. 
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keburukan, serta berakhlak terpuji (husn al-khuluq); (3) berpaling dari 

makhluk (al-i„râdh), bak ketika mendapatkan penerimaan maupun penolakan 

mereka, dengan cara tetap bersabar dan tawakkal; (4) rida (al-ridhâ) pada 

karunia Allah SWT, baik yang kecil maupun yang besar, dengan cara 

qanâ„ah dan pasrah (tafwîdh); dan (5) kembali kepada Allah (al-rujû„), baik 

dalam keadaan senang (kaya) maupun keadaan kesulitan (miskin), dengan 

cara bersyukur dalam keadaan senang atau kaya dan berserah diri kepada 

Allah Taala dalam keadaan kesulitan atau miskin.
28

 

Paradigma psikologi Islam mendasarkan pemahaman atas manusia 

dengan berlandaskan pada kerangka ajaran Islam. Dalam hal ini, psikologi 

harus dilihat sebagai upaya manusia untuk membuka rahasia sunatullah yang 

bekerja pada diri manusia, yang merupakan ayat-ayat nafsani, dalam arti 

menemukan berbagai asas, unsur, proses, fungsi dan hukum-hukum 

mengenai kejiwaan manusia. Dalam konteks inilah, Ibn Qayyim al-Jauziyyah 

mengemukakan bahwa Allah SWT menggantungkan kebahagiaan hamba-

Nya dengan kemampuan hamba tersebut dalam menjaga kemaluannya. Tidak 

ada kebahagiaan bagi orang yang tidak menjaga kemaluannya. Hal ini 

didasarkan firman Allah SWT, dalam surat al-Mukminȗn/23: 1-7, berikut: 

مُؤْمِجُيْنَۙ 
ْ
حَ ال

َ
ل ْـ
َ
اتِهِمْ خٰشِػُيْنَ  ١كَدْ ا

َ
ذِدذَْ وُمْ فِيْ صَل

َّ
ؾْيِ مُػْرِضُيْنَۙ  ٢ال

َّ
ذِدذَْ وُمْ غَنِ الل

َّ
 ٣وَال

يْنَۙ 
ُ
ػِل ٰـ يةِ 

ٰ
ذِدذَْ وُمْ لِلزَّك

َّ
ذِدْ  ٤وَال

َّ
جْ  ٥ذَ وُمْ لِفُرُوْجِىِمْ خٰفِظُيْنَۙ وَال

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
زْوَاجِىِمْ ا

َ
ٰٓى ا ا عَل

َّ
اِل

يْمَانُهُمْ 
َ
يْمِيْنَۚ  ا

ُ
هُمْ غَيْدُ مَل اِنَّ ػَادُوْنَۚ  ٦َـ

ْ
ٰۤىِٕكَ وُمُ ال ول

ُ
ا َـ مَنِ اةْخَغٰى وَرَاۤءَ ذٰلِكَ   ٧َـ

Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin. (Yaitu) orang-orang yang khusyuk 

dalam salatnya, orang-orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang 

tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga 

kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka 

miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Maka, siapa yang 

mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang 

melampaui batas. (al-Mukminȗn/23: 1-7) 

 

Al-Râzî (544-604 H) dalam kitab tafsirnya yang masyhur dengan 

sebutan al-Tafsîr al-Kabîr wa-Mafâtih al-Ghaib menegaskan bahwa Allah 

Taala menetapkan tercapainya keberuntungan bagi orang yang memenuhi 

tujuh sifat.
29

 Ketujuh sifat tersebut adalah: (1) sifat beriman (orang-orang 

mukmin); (2) sifat orang-orang yang khusyuk dalam salatnya; (3) sifat orang-
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Muhammad Amîn al-Kurdî, Tanwîr al-Qulûb fî Mu„âmalat „Allâm al-Ghuyûb, hal. 

366. 
29

Muhammad al-Râzî Fakhr al-Dîn ibn al-„Allâmah Dhiyâ‟ al-Dîn „Umar al-

Musytahir bi-Khathîb al-Rayy, Tafsîr al-Fakhr al-Râzî al-Musytahir bi-al-Tafsîr al-Kabîr 

wa-Mafâtih al-Ghaib, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, juz 23, hal. 77. 
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orang yang meninggalkan (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna; (4) 

orang-orang yang menunaikan zakat; (5) sifat orang-orang yang menjaga 

kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang 

mereka miliki; (6) sifat orang-orang yang menunaikan amanat dan janji; dan 

(7) sifat orang-orang yang menjaga salatnya.
30

 

Perbuatan sodomi (liwâth) yang dilakukan para homoseksualitas 

dijadikan kategori perbuatan yang menggabungkan berbagai perbuatan keji. 

Homoseksualitas telah mengakibatkan berbagai kerusakan yang sudah tidak 

dapat dihitung lagi, dan detail dampaknya tidak dapat diketahui kecuali oleh 

Allah SWT. Perilaku homoseksualitas telah bertentangan dengan fitrah yang 

diciptakan Allah Taala kepada manusia dan mereka telah mengobrak-abrik 

tatanan dan Allah Taala menyebutkan hal tersebut termasuk perbuatan yang 

berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dengan demikian, homoseksualitas 

bukanlah perbuatan yang mendatangkan keberuntungan. Orang yang 

homoseksual tidaklah termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. 

Lebih lanjut diterangkan bahwa ada tiga perkara yang berkaitan dengan 

menjaga kemaluan ini: Siapa yang tidak bisa menjaga kemaluannya, maka 

dia tidak termasuk golongan orang-orang yang bahagia dan malah termasuk 

golongan orang yang tercela. Dia juga termasuk orang-orang yang 

melampaui batas. Kebahagiaan telah meninggalkannya, bahkan dia berhak 

untuk disebut sebagai musuh Allah dan terperosok pada ketercelaan. 

Menahan rasa sakit akibat serangan syahwat dan mengendalikannya itu jauh 

lebih mudah daripada menangung semua derita di atas.  

Imam al-Ghazâlî menjelaskan tentang hakikat manusia yang memiliki 

nafsu, digolongkan menjadi tiga derajat jika ditinjau dari sifat-sifatnya, yaitu: 

Nafsu yang berada pada derajat terendah adalah Nafsu Amarah, yaitu nafsu 

yang senantiasa menyuruh pada kejahatan, Nafsu Lawwamah adalah jiwa 

yang selalu menyesali diri, dalam kondisi ini ia tidak rida pada keburukan 

sehingga cenderung padanya dan tidak mampu mencapai ketenangan 

sehingga merasa tenteram dalam kebaikan, yakni zikir kepada Allah. Nafsu 

dengan derajat tertinggi adalah Nafsu muthmainnah, kondisi yang 

membedakan hakikat manusia dari seluruh hewan, nafsu yang bersih dan 

dihiasi dengan zikir kepada Allah, maka nafsu akan bersih dari noda-noda 

syahwat dan sifat-sifat tercela. Sifat fitrah manusia dijabarkan memiliki 

empat sifat yang terhimpun, yaitu sab„iyyah (binatang buas), bahimiyyah 

(hewan ternak), syaithâniyyah (setan), dan rabbaniyyah (ketuhanan).  

Seseorang pada saat dirinya dikuasai amarah, sejatinya ia telah 

melakukan perilaku binatang buas. Saat dikuasai syahwat, ia pun telah 

melakukan perbuatan hewan ternak. Berkumpulnya kedua sifat tersebut di 
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Muhammad al-Râzî, Tafsîr al-Fakhr al-Râzî..., juz 23, hal. 77-82. 
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dalam diri seseorang, sehingga melahirkan rasa cinta pada perbuatan keji, 

kekejaman, nafsu kekuasaan, makar dan tipu daya, maka sejatinya ia telah 

dikuasai sifat setan. Kemudian, bila dalam dirinya bersemayam urusan 

ketuhanan, maka sejatinya ia akan menyakini adanya dimensi ilâhiyyah 

(ketuhanan) dan superioritas atas dirinya, sehingga ia dapat menguasai 

dirinya. Ia menjadi senang dengan pengetahuan yang selaras dengan dirinya, 

dan ia sedih terhadap kebodohan. Hal ini pun menyibukkan dirinya dalam 

beribadah secara terus menerus yang bertujuan untuk menaklukkan sifat yang 

tidak pantas dilakukan dan mempertahankan sifat yang seharusnya tetap 

dipertahankan dengan sebaik-baiknya.  

Melatih jiwa atau upaya terus-menerus (riyâdhah) untuk memiliki 

fitrah yang terbaik dan mencapai derajat tertinggi dalam nafsu tentu diawali 

dengan cara membentuk akhlak mulia (akhlâq mahmȗdah). Upaya 

mereformasi akhlak dilakukan dengan menundukkan segala amarah, 

kerakusan dan syahwat, serta semua sifat buruk. Ini merupakan upaya dan 

perjuangan yang membutuhkan kesabaran yang dilakukan untuk membentuk 

suatu kebiasaan yang baik. Imam al-Ghazâlî menegashkan bahwa seberapa 

banyak sifat buruk yang terhapus dari batiniah manusia, maka sebanyak itu 

pula sifat yang terpuji yang akan menggantikan sifat buruk tersebut.  

Dalam disiplin ilmu psikologi terdapat term personal growth, yaitu 

metode pengembangan kepribadian seseorang untuk meningkatkan 

wawasannya, pengetahuan, dan keterampilannya, serta sikap yang 

mencerminkan kedewasaan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Hal ini 

didasarkan bahwa manusia sebagai “the self determining being”, memiliki 

kemampuan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya dalam rangka 

mengubah nasibnya menjadi lebih baik.  

Melatih diri untuk “menemukan makna hidup” merupakan satu di 

antara berbagai aktifitas pengembangan pribadi yang penting dilakukan. 

Hanna Djumhana menyatakan bahwa pengembangan kepribadian ini 

didasarkan pada prinsip “panca sadar”, yaitu: (1) sadar terhadap citra diri; (2) 

sadar keunggulan dan kelemahan diri sendiri; (3) sadar terhadap segala unsur 

yang menopang ataupun menghambat kemajuannya; (4) sadar terhadap 

pendekatan dan metode pengembangan pribadinya; serta (5) sadar terhadap 

tokoh yang dijadikan teladan.
31

  

Upaya mengubah dan mengembangkan diri ini kemudian mengarahkan 

kepada upaya sistematis yang harus dikerjakan. Hal ini dilakukan dalam 

rangka mengembangkan semua upaya yang memadukan aspek psikoterapi 

dan ajaran agama Islam menjadi suatu kesatuan (integrated), yang holistis 

dan terpadu serta komprehensif sebagai solusi untuk digunakan 
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menyelesaikan problematika homoseksualitas. Panduan yang berisi tentang 

rumusan kesehatan jiwa atau kesehatan mental dapat dicermati pada uraian 

yang dikemukakan Zakiah Darajat.  

Rumusan kesehatan mental mencakup berbagai aspek berikut.
32

 (1) 

Kesehatan mental adalah kondisi terhindarnya seseorang dari gejala 

gangguan jiwa (neurose) dan dari gejala penyakit jiwa (psichose). (2) 

Kesehatan mental adalah kemampuan menyesuaikan diri, baik dengan 

dirinya sendiri, atau orang lain, ataupun masyarakat, maupun dengan 

lingkungan tempat tinggalnya. (3) Kesehatan mental, dipandang dari sudut  

tertentu, adalah tercapainya keharmonisan di antara fungsi-fungsi jiwa, dan 

kesanggupan menghadapi berbagai masalah yang biasa terjadi, serta terhindar 

dari kegelisahan dan pertentangan atau konflik batin. (4) Kesehatan mental 

dipandang sebagai disiplin ilmu, merupakan pengetahuan dan tindakan 

praktis yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi, 

bakat, dan pembawaan yang dimiliki seseorang dengan maksimal, sehingga 

membawa kebahagiaan dirinya dan orang lain, serta terhindarnya dari 

gangguan dan penyakit jiwa. (5) Kesehatan mental, juga dimaknai sebagai 

terwujudnya keserasian di antara fungsi-fungsi kejiwaan, dan terciptanya 

penyesuaian diri seseorang dengan sesama manusia dan lingkungannya, 

dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta tujuannya untuk 

tercapainya hidup yang bermakna, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (fi 

al-dunyâ hasanah wa-fî al-âkhirati hasanah).  

Berdasarkan rumusan mengenai kesehatan mental di atas diperoleh 

kesimpulan bahwa kesehatan mental merupakan upaya yang sungguh-

sungguh untuk mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi, bakat, 

dan pembawaan yang ada pada diri seseorang, dengan semaksimal, 

mempunyai kemampuan menghadapi berbagai problem yang biasa terjadi 

dalam kehidupan, serta terhindar dari kegelisahan hidupnya, sehingga 

tercapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat baik untuk diri dan orang lain. 

3. Mempromosikan Nilai-nilai Hukum 

Ajaran Islam di samping memuat ajaran pokok keimanan dan akhlak, 

juga memuat ajaran hukum. Hukum adalah ketentuan-ketentuan Allah Taala 

(khithâbullâh) yang berhubungan dengan perbuatan manusia (af„âl al-

mukallafîn), dalam bentuk tuntutan wajib, haram, sunah, makruh dan mubah.  

Basis ayat dalam mempromosikan nilai-nilai hukum ini antara lain 

tersebut dalam QS. al-Mâ‟idah/5: 49 berikut, 
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فْتِنُيْكَ غَنْْۢ ةَػْضِ  نْ يَّ
َ
وْيَاۤءَوُمْ وَاحْذَرْوُمْ ا

َ
تِعْ ا ا حَتَّ

َ
ُ وَل  اللّٰ

َ
نْزَل

َ
مْ ةَيْنَىُمْ ةِمَآْ ا

ُ
نِ احْك

َ
ُ وَا  اللّٰ

َ
نْزَل

َ
 مَآْ ا

صِيْتَىُمْ ةِتَػْضِ ذُنُيْبِهِمْۗ  نْ يُّ
َ
ُ ا نَّمَا يُرِيْدُ اللّٰ

َ
مْ ا

َ
اعْل َـ يْا 

َّ
اِنْ حَيَل َـ حْكَۗ 

َ
نَ الجَّاسِ  اِل رِيْدًا م ِ

َ
وَاِنَّ ك

فٰسِلُيْنَ 
َ
 ٤٩ل

Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang 

diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah 

mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan 

sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari 

hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa 

mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik. (al-

Mâ‟idah/5: 49) 

Al-Sya„râwî dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat di atas (al-

Mâ‟idah/5: 49), bahwa apabila ada kaum yang datang kepada Nabi S.a.w. 

dengan membawa sesuatu yang menyalahi atau menyimpangi ketentuan 

dalam Al-Qur‟an (mukhâlif bi-mâ unzila min al-Qur‟ân), maka beliau 

diperintahkan agar memutuskan hukum di antara mereka dengan berdasarkan 

ketentuan Al-Qur‟an.
33

 Jadi ayat ini menegaskan agar menyelesaikan 

persoalan yang timbul di antara manusia dengan berpegang pada ketentuan 

yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur‟an. Ketentuan hukum tersebut 

merupakan bagian dari Ajaran Islam yang garis besarnya mencakup ajaran 

keimanan, ajaran hukum, dan ajaran akhlak. 

Berkaitan dengan Syariat, dalam arti lebih spesifik ajaran Islam yang 

berkaitan dengan hukum, Ibn „Abd al-Salâm (nama lengkapnya al-Imâm al-

Muhaddits Sulthân al-„Ulamâ‟ Abû Muhammad „Izz al-Dîn ibn „Abd al-

Salâm al-Silmî, w. 660 H), yang mendapat julukan Sulthân al-„Ulamâ‟ 

(pemimpin ulama) dalam kitabnya Qawâ„id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm 

berkata:
34

 

الِحَ. لِبُ مَص  جْ
َ
وْ ت

َ
 مَفَاسِدَ أ

ُ
ا حَدْرَأ الِحُ: إِمَّ ىَا مَص 

ُّ
ل
ُ
رِيْػَثُ ط  وَالشَّ

Syariat seluruhnya adalah kemaslahatan: adakalanya menolak kemafsadatan 

atau menarik kemaslahatan. 
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Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H) dalam kitabnya menegaskan:
35

 

إِ   َـ
ٌ
مَػَادِ، وَهِيَ عَدْل

ْ
مَػَاشِ وَال

ْ
ػِتَادِ فِي ال

ْ
الِحِ ال مِ وَمَص 

َ
ك حِ
ْ
ى ال

َ
سَاسَىَا عَل

َ
رِيْػَثَ مَبْنَاوَا وَأ نَّ الشَّ

 
ْ
ى ال

َ
ػَدْلِ إِل

ْ
ة  خَرَجَجْ غَنِ ال

َ
ل
َ
 مَسْأ

ُّ
كُل َـ ىَا: 

ُّ
ل
ُ
مَثٌ ط

ْ
ىَا، وَحِك

ُّ
ل
ُ
الِحُ ط ىَا، وَمَص 

ُّ
ل
ُ
ىَا، وَرَحْمَثٌ ط

ُّ
ل
ُ
، جيُْرِ ط

يْسَجْ مِ 
َ
ل َـ ػَبَدِ؛ 

ْ
ى ال

َ
مَثِ إِل

ْ
ك حِ
ْ
مَفْسَدَةِ، وَغَنِ ال

ْ
ى ال

َ
دَثِ إِل

َ
مَصْل

ْ
وَا، وَغَنِ ال ى ضِد ِ

َ
حْمَثِ إِل نَ وَغَنِ الرَّ

 
ْ
 الِل ةَيْنَ غِتَادِهِ، وَرَحْمَخُهُ ةَيْنَ خَل

ُ
رِيْػَثُ عَدْل الشَّ َـ ؛ 

ُ
وِيْل

ْ
أ يْىَا التَّ ِـ جْ 

َ
دْخِل

ُ
رِيْػَثِ وَإِنْ أ  ُُ الشَّ

ُّ
ل ِِ لِهِ، وَ

ى صِدْقِ رَسُيْلِ ُِ 
َ
حْهِ وَعَل

َ
ةُ عَل

َّ
ال مَخُهُ الدَّ

ْ
رْضِهِ، وَحِك

َ
صْدَكَىَا،....صلى الله عليه وسلم فِيْ أ

َ
ة  وَأ

َ
ال
َ
حَمَّ دَل

َ
 أ

Sungguh Syariat itu kontruksinya dan pondasinya berlandaskan kebijaksanaan dan 

kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Itulah syariat yang secara totalitas 

berkeadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan (hikmah). Maka setiap masalah 

yang keluar (menyimpang) dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada 

sebaliknya, dari maslahat kepada mafsadat, dari hikmah kepada kesia-siaan, maka itu 

bukanlah bagian dari syariat, meskipun dimasuki takwil (interpretasi). Jadi, syariat 

adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba-Nya, rahmat-Nya di antara makhluk-

Nya, naungan-Nya di bumi-Nya, dan kebijaksanaan-Nya yang menunjukkan 

kepadaNya dan kepada kebenaran rasul-Nya SAW dengan petunjuk yang sempurna 

dan yang paling tepat,….   

Abû Ishâq al-Syâthibî (w. 790 H), dikenal sebagai perumus teori 

Maqâshid al-Syarî„ah (Tujuan Syariah Islam/Hukum Islam), dalam karya 

populernya di kalangan ilmuan hukum Islam, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-

Syarî„ah, telah menegaskan bahwa: “Wadh„u al-syarâi„ innamâ huwa li-

mashâlih al-„ibâd fî al-„âjili wa-al-âjili ma„an”, konstruksi atau bangunan 

Syariat tiada lain adalah untuk kemaslahatan (kemanfaatan/kebaikan) 

manusia di dunia dan akhirat.
36

 

Maqâshid al-Syarî„ah, dari segi bahasa berarti tujuan-tujuan 

syariat/Hukum Islam. Saat ini, Maqâshid al-Syarî„ah dipandang sebagai 

disiplin ilmu tersendiri, di samping juga digunakan sebagai paradigma, 

pendekatan atau “teori” hukum Islam yang memberikan penekanan pada 

substansi hukum itu sendiri. Substansi hukum Islam secara global adalah 

kemaslahatan (al-mashâlih), yang bersifat langgeng, universal, dan umum 
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(abadiyyan-kulliyyan wa-„âmman). Dalam makna luas kemaslahatan tersebut 

mencakup berbagai nilai, antara lain nilai keadilan, rahmat, kebijaksanaan, 

dan kemaslahatan (kemanfaatan) itu sendiri, yang merupakan tujuan utama 

Syariat.  

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam mengenai 

kemaslahatan (kemanfaatan) tersebut secara global telah tercantum dalam 

kitab suci Al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan totalitas Syariat, mata air 

kebijaksanaan, dan sumber Syarîat. Al-Qur‟an menjadi pedoman hidup (way 

of life) umat Islam sepanjang masa, yang digunakan untuk kemaslahatan 

hidup mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan kerangka 

tersebut, Syarîat menjadi integral (menyatu), tidak bisa dilepaskan dari tujuan 

Syarîat itu sendiri, yang berintikan keadilan, rahmat, kebijaksanaan, dan 

kemaslahatan (kemanfaatan, kebajikan). Oleh karena itulah, segala bentuk 

penyimpangan dari prinsip-prinsip atau tujuan Syariat (maqâshid al-

Syarî„ah) bukanlah merupakan Syariat Islam.  

Tujuan Syariat yang dikenal sebagai Maqâshid al-Syarî„ah itu 

kemudian dirumuskan oleh para ulama ke dalam lima nilai universal, disebut 

al-kulliyyat al-khams (Panca Nilai Universal). Kelima nilai universal tersebut 

adalah: hifzh al-dîn (perlindungan agama), hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), 

hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), hifzh al-mâl (perlindungan harta), dan 

hifzh al-„aql (perlindungan akal).
37 

Oleh karena itu, syariat Islam yang merupakan syariat samawi (syariat 

langit/wahyu) dimaksudkan untuk empat maksud (tujuan), sebagaimana 

dikatakan oleh Syaikh „Alî Ahmad al-Jurjâwî, seorang ulama al-Azhar al-

Syarîf, dalam kitabnya, Hikmat al-Tasyrî„ wa-Falsafatuh (Hikmah Penetapan 

Syariat dan Filosofisnya), berikut:
38

 

ثُ ا َـ : مَػْرِ
ُ
ل وَّ
َ
أ
ْ
ل
َ
: ا مُيْر 

ُ
رْةَػَثُ أ

َ
دُ مِنْىَا أ ثِ إِنَّمَا يُلْص  مَاوِيَّ رَائِعِ السَّ نَّ جَمِيْعَ الشَّ

َ
مْ أ

َ
لِل وَحَيْخِيْدُهُ إِعْل

انِيُ وَحَمْجِ  لثَّ
َ
جَائِزَةِ. ا

ْ
حْهِ وَال

َ
ةِ عَل

َ
مُسْخَدِيْل

ْ
 ُُ وَال

َ
يَاجِتَثِ ل

ْ
فَاتِ ال مَالِ وَالص ِ

َ
ك
ْ
: يْدُهُ وَوَصْفُهُ ةِصِفَاتِ ال

صِيْىَ  حْ
ُ
ا ن

َ
يْ عَدَدْنَاوَا ل

َ
تِيْ ل

َّ
رِ نِػَمِهِ ال

ْ
ى حَػْظِيْمِهِ وَشُك

َ
مُدْخَيِيَثُ عَل

ْ
دَاءِ غِتَادَحِهِ ال

َ
ثُ أ يْفِيَّ

َ
)وَإِنْ  اك

 
َ
مُنْك

ْ
هْيِ غَنِ ال مَػْرُوْفِ وَالنَّ

ْ
مْرِ ةِال

َ
أ
ْ
ى ال

َ
دُّ عَل حِ

ْ
ل
َ
الِدُ: ا لثَّ

َ
صُيْوَا(. ا حْ

ُ
ا ت

َ
وْا نِػْمَجَ الِل ل رِ حَػُدُّ

مَرْ 
ْ
تِيْ تسَْمُيْ ةِال

َّ
مَزَايَا ال

ْ
اوِرَةِ وَال اقِ العَّ

َ
خْل

َ
أ
ْ
ةِ وَال

َ
فَاضِل

ْ
دَابِ ال

ٰ
ا
ْ
يَثِ ال

ْ
ل يِ بِحِ ِ

 
دَل ى مَرَاحِبِ وَالتَّ

َ
ءِ إِل
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بْدِ وَ  مَانَثِ وَالصَّ
َ
أ
ْ
جَارِ وَخِفْظِ ال

ْ
ىُيْفِ وَحِمَايَثِ ال

ْ
مَل
ْ
مُرُوْءَةِ فِيْ إِغَاذَثِ ال

ْ
ظل
َ
ػَثِ ط ْـ رَفِ وَالر ِ شْتَهَ الشَّ

َ
مَا أ

هِ ةِيَضْ  مِنَ ذٰلِكَ  يِ غِنْدَ حَد ِ مُخَػَد ِ
ْ
اةِعُ: إِيْلَافُ ال لرَّ

َ
ةِ. ا

َ
جَلِيْل

ْ
مَزَايَا ال

ْ
رَةِ فِي ال مُلَرَّ

ْ
حْكَظمِ ال

َ
أ
ْ
عِ ال

ػُلُيْةاَتِ )ا
ْ
مْنِ لِيَضْعِ وٰذِهِ ال

َ
أ
ْ
افِ ال

َ
إِجْخِمَاطِيِ ةِاخْخِل

ْ
 نِظَامُىُمُ ال

ُّ
خَل ا يَخْ

َ
يْدُ ل اتِ، بِحَ

َ
مُػَامَل

ْ
تِيْ ال

َّ
ل

لَ  ِ
 
مُخَػَل

ْ
حْكَظمِ ال

َ
أ
ْ
مَانِ( وَغَيْدِ ذٰلِكَ مِنْ سَائِرِ ال جْ فِيْ وٰذا الزَّ

َ
وْمِل

ُ
مُيْرُ أ

ُ
أ
ْ
ىٰذِهِ ال َـ ثِ ةِنِظَامِ خَيَاتِهِمْ. 

ثُ.  مَاوِيَّ رَائِعُ السَّ جْلِىَا شُرِغَجِ الشَّ
َ
تِيْ لِأ

َّ
رْةَػَثُ ال

َ
أ
ْ
 ال

Ketahuilah bahwa semua syariat samawi (al-syarâ‟i„ al-samâwiyyah) sungguh 

dimaksudkan untuk empat aspek (tujuan): Pertama, mengetahui Allah 

(ma„rifatullâh), mengesakanNya (tauhîd), mengagungkanNya (tamjîd), dan 

mensifatiNya dengan sifat-sifat kesempurnaan (shifât al-kamâl), dan sifat-sifat yang 

wajib bagiNya, yang mustahil atasNya, dan yang boleh bagiNya. Kedua, tatacara 

melaksanakan beribadah kepadaNya (kaifiyah) yang mencakup cara 

mengagungkanNya, mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, yang andaikan kita 

menghitungnya niscaya kita tidak  sanggup menghitungnya (“Dan jika kalian 

menghitung nikmat Allah niscaya kalian tidak sanggup menghitungnya”, QS. 

Ibrâhîm/14: 34). Ketiga, mendorong untuk amar ma‟ruf nahi mungkar, dan berhias 

diri dengan hiasan adab yang utama dan akhlak yang suci, dan karakteristik (al-

mazâyâ) yang mengantarkan seseorang kepada tingkatan-tingkatan kemuliaan dan 

keluhuran, seperti menolong orang yang terzalimi, menjaga tetangga, menjaga 

amanat, sabar, dan karakteristik-karakteristik mulia yang semacamnya. Keempat, 

menghentikan orang yang melampaui batas pada batasnya dengan menentukan 

hukum-hukum yang ditetapkan dalam mu„âmalât (interaksi, berhubungan dengan 

sesama), di mana sistem sosial mereka tidak hilang sebab perbedaan rasa aman karena 

dibuatnya ketentuan hukuman (yang di zaman sekarang ini diabaikan) dan selainnya 

dari seluruh hukum yang berhubungan dengan sistem hidup mereka. Inilah empat 

tujuan yang karenanyalah disyariatkan (ditetapkan) syariat samawi.    

Sayyid Sâbiq, dalam kitabnya Fiqh Sunnah, menegaskan bahwa 

homoseksualitas yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth A.s., dipandang 

sebagai perbuatan dosa paling besar, karena perbuatan homoseksual itu dapat 

merusak moral, fitrah, agama dan dunia. Ketentuan mengenai 

homoseksualitas tersebut didasarkan pada sejumlah ayat yang melukiskan 

tentang kisah kaum Nabi Luth A.s., dan beberapa hadits Nabi SAW yang 

memerintahkan dijatuhkannya sanksi mati terhadap pelaku homoseksualitas 

dan korbannya (HR. Abȗ Dâwud, al-Tirmidzî, al-Nasâ‟î, Ibn Mâjah).
39

  

Selaras dengan pendapat Sayyid Sâbiq tersebut, Imam al-Syaukânî 

menegaskan tidak ada hukuman yang paling tepat diterapkan terhadap pelaku 

homoseksualitas kecuali hukuman yang dapat menjadi pelajaran bagi orang 

                                                           
39

Sayyid Sâbiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Dâr al-Rayyân li-al-Turâts, t.th., juz 2, hal.  
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lain, dan hukuman fisik yang dapat mengekang syahwat kaum 

homoseksualitas. Sayyiq Sâbiq juga mengutip perspektif medis mengenai 

dampak negatif homoseksualitas. Menurutnya, meskipun terjadi kesepakatan 

di antara para ulama mengenai kategori homoseksualitas sebagai dosa besar 

dan tindak kriminal (kejahatan), tetapi terjadi pula ikhtiaf atau perbedaan 

pendapat di antara mereka mengenai hukuman yang dijatuhkan atas pelaku 

homoseksualitas. Secara garis besar, terdapat tiga pendapat ulama mengenai 

hukuman atas perbuatan homoseksualitas.
40

 Pertama, pendapat ulama yang 

menyatakan bahwa hukuman mati sebagai hukuman yang mutlak dijatuhkan 

terhadap perbuatan homoseksualitas. Pendapat demikian dikemukakan para 

sahabat, antara lain Abȗ Bakar, „Umar, „Utsmân dan „Alî r.a.. Pendapat  

inipun telah diterapkan pada masa kekhilafahan mereka. Pendapat kelompok 

ini juga diikuti oleh Nâshir, Qâsim bin Ibrâhim, dan Imam al-Syafi„î. Mereka 

meneguhkan pandangan yang memutlakkan hukuman bunuh tersebut 

dijatuhkan terhadap semua pihak yang melakukan homoseksualitas, baik 

pelakunya maupun pasangannya, baik statusnya masih perjaka atau 

perawaran maupun sudah menikah (muhshan).  

Kedua, pendapat kelompok yang membedakan hukuman atas pelaku 

homoseksualitas,  hukuman cambuk dan pengasingan (taghrîb) dijatuhkan 

atas pelaku yang masih lajang, sementara hukuman rajam (dilempari batu) 

dijatuhkan terhadap pelaku yang sudah menikah (muhshan), sebagaimana 

dijatuhkan terhadap pelaku zina. Pendapat ini dikemukakan oleh para tokoh 

antara lain, Sa„id bin Musayyab, Athâ‟ bin Abȗ Ribah, Hasan al-Bashrî, 

Qatâdah, al-Nakhâ„î, al-Tsaurî, al-Auza„î, Abȗ Thâlib, Yahyâ bin Ma„in, dan 

imam al-Syâfi„î menurut salah satu dari pendapatnya.
41

 

Ketiga, pendapat kelompok yang menyatakan bahwa pelaku 

homoseksualitas cukup dijatuhi hukuman ta„zîr, baik dalam bentuk kurungan 

(pengasingan) maupun hukum cambuk sesuai keputusan hakim. Pendapat 

yang ketiga ini dikemukakan oleh Imam Abȗ Hanîfah, al-Muayyid Billâh, al-

Murtadhâ dan Imam al-Syafi„î dalam salah satu pendapatnya. 

Argumentasinya adalah karena homoseksualitas bukanlah termasuk zina, 

sehingga tidak dapat diterapkan hukuman zina atas perbuatan tersebut.  

Terhadap ketiga pendapat kelompok ulama mengenai hukuman 

homoseksualitas tersebut, Imam al-Syaukanî mengunggulkan (tarjîh) 

pendapat kelompok yang pertama, yang menyatakan hukuman mati mutlak 

dijatuhkan atas pelaku homoseksualitas, dan menolak pendapat ketiga, yang 

menyatakan hukuman ta„zîr, karena dipandang bertentangan dengan dalil 

yang sharîh (clear, jelas).  
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 Perihal homoseksualitas, lebih lanjut „Abd al-Rahmân al-Jazirî 

membuat analisis dalam kitabnya, al-Fiqh „alâ al-Madzâhib al-Arba„ah, 

bahwa homoseksual adalah perbuatan kejahatan moral yang tidak layak 

dilakukan manusia, dan tidak sesuai dengan fitrah penciptaan yang telah 

ditetapkan Allah. Homoseksualitas mengancam kepunahan manusia dan 

keluar dari fitrahnya, sehingga disebut fâhisyah, sebagaimana perbuatan zina, 

karena itu hukumannya pun sebagaimana hukuman orang yang berzina. 

Sungguhpun demikian, terdapat perbedaan mengenai hukuman atas 

homoseksualitas: pelaku homoseksualitas dikenai hukuman mati apabila 

sudah menikah, sedangkan korbannya (pasangannya) cukup dicambuk. 

Meskipun begitu, ada ulama yang berpendapat bahwa semuanya, baik 

pelakunya maupun pasangannya dihukum mati.
42

  

Dadang Hawari, seorang psikolog, berpandangan bahwa perilaku 

seksual terdiri dari beberapa jenis. Pertama, perilaku psikoseksual normatif, 

yaitu hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan dewasa melalui 

suatu ikatan pernikahan. Kedua, perilaku psikoseksual non normatif, yaitu 

hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dewasa di luar ikatan 

pernikahan, atau disebut juga perzinaan, misalnya prilaku freesex (seks 

bebas), kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah (samen leven), 

perselingkuhan dan pelacuran. Ketiga, disfungsi seksual, yaitu libido yang 

menurun akibat proses penuaan (menopause) dan akibat berbagai faktor 

psikologis, misalnya impotensi dan frigiditas. Keempat, penyimpangan 

prilaku seksual antara lain, transseksualisme, gangguan pada identitas jenis 

kelamin yang terjadi pada masa usia kecil, zoofilia, pedofilia, transvestisme, 

eksibionisme, fetishisme, voyeurisme, masokisme seksual, pelecehan seksual 

atau sadisme seksual, kekerasan seksual, perkosaan, dan homoseksual.
43

 

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa cinta dan hasrat tidak boleh 

dilepaskan dari tuntunan agama, termasuk tentu tuntunan hukum dan moral. 

Dalam konteks ini, relevan pernyataan M. Quraish Shihab, bahwa: “Ketika 

cinta dilepaskan dari tuntunan agama dan moral, ia menjadi sangat mudah 

dan murah.”
44
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4. Mempromosikan Nilai-nilai Kesehatan 

Di antara ajaran Islam yang penting dipromosikan dalam rangka 

menyelesaikan problematika homoseksualitas adalah ajaran tentang nilai-

nilai kesehatan. Istilah promotif atau promosi kesehatan adalah terjemahan 

dari bahasa Inggris promotion of health.  Istilah ini muncul dari terjemahan 

lima tingkatan pencegahan (five levels of prevention) yang dijelaskan dalam 

buku berjudul “Preventive Medicine For The Doctor In His Community” 

karya H.R. Leavell dan E.G. Clark. Promotion of health (promosi kesehatan) 

merupakan tingkatan pencegahan pertama, yang oleh para ahli kesehatan 

masyarakat di Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesehatan. Hal ini 

dikarenakan makna yang terkandung dalam istilah promotion of health 

tersebut adalah meningkatkan kesehatan seseorang, yaitu dengan melaui 

asupan gizi seimbang, olah raga teratur, dan lain sebagainya agar orang 

tersebut tetap sehat, tidak terserang penyakit.
45

 

Hubungan antara istilah peningkatan kesehatan dan istilah promosi 

kesehatan dijelaskan oleh H.R. Leavell dan E.G. Clark dalam bukunya 

disebutkan, selain melalui peningkatan gizi, peningkatan kesehatan juga 

dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada individu 

dan masyarakat. Pengertian pendidikan kesehatan adalah suatu kegiatan 

untuk membantu indivudu, kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan 

kemampuan atau perilakunya, untuk mencapai kesehatan secara optimal. 

Sedangkan WHO, organisasi kesehatan dunia di bawah PBB merumuskan 

promosi kesehatan sebagai perluasan makna dari pendidikan 

kesehatan. Promosi kesehatan adalah proses untuk kemampuan masyarakat 

dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Untuk mencapai derajat 

kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka masyarakat 

harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan 

mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya.
46

 

Islam sungguh memberikan perhatian yang penuh terhadap bidang 

kesehatan secara menyeluruh, baik kesehatan fisik (jasmani), kesehatan 

mental, maupun kesehatan moral (spiritual). Ajaran tentang kesehatan ini 

banyak terdapat dalam kitab suci Al-Qur‟an dan Sunah Nabi SAW.  

a. Islam Mengajarkan Kesehatan Jasmani  

Ajaran mengenai kesehatan jasmani, misalnya ajaran thahârah. 

Perintah thahârah ini jelas termaktub dalam kitab suci Al-Qur‟an, antara lain 

QS. al-Baqarah/2: 222, dan QS. al-Mâ‟idah/5: 6, sebagai berikut, 
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يْنكََ 
ُ
ل ٔـَ ى يَعْىُرْنَۚ   وَيسَْ ا حَلْرَةُيْوُنَّ خَتّٰ

َ
مَدِيْضِۙ وَل

ْ
سَاءَۤ فِى ال ِ

يا الن 
ُ
اعْتَذِل َـ ذًىۙ 

َ
 وُيَ ا

ْ
مَدِيْضِۗ  كُل

ْ
غَنِ ال

بُّ ا اةِيْنَ وَيُحِ بُّ الخَّيَّ َ يُحِ ۗ  اِنَّ اللّٰ ُ مُ اللّٰ
ُ
مَركَ

َ
حيُْوُنَّ مِنْ خَيْدُ ا

ْ
أ َـ رْنَ  اِذَا حَعَىَّ  َـ

ْ
رِيْنَ ل  ٢٢٢ مُخَعَى ِ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu 

adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada 

waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga 

mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), 

campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang 

menyucikan diri. (al-Baqarah/2: 222) 

Muhammad „Alî al-Sâyis dalam kitabnya Tafsîr Âyât al-Ahkâm 

mengemukakan bahwa terdapat ijma‟ ulama tentang haramnya berhubungan 

seksual (jima‟) dengan isteri yang sedang haid, tetapi terdapat perbedaan 

pendapat (ikhtilaf) di antara ulama tentang berhubungan badan selain jima‟ 

dengan isteri yang sedang haid tersebut.
47

 

Ayat berikutnya (al-Mâ‟idah/5: 6) mengenai thaharah: 

مْ 
ُ
يْدِيَك

َ
مْ وَا

ُ
يْا وُجُيْوَك

ُ
اؽْسِل َـ يةِ 

ٰ
ل ى الصَّ

َ
مَجُيْْٓا اِذَا كُمْخُمْ اِل

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
قِ وَامْسَدُيْا  يٰٓا ِـ مَرَا

ْ
ى ال

َ
اِل

 
ٰ
وْ عَل

َ
ى ا رْضٰٓ نْخُمْ مَّ

ُ
رُوْاۗ وَاِنْ ك ىَّ اظَّ َـ نْخُمْ جُنُتًا 

ُ
ػْتَيْنِۗ وَاِنْ ك

َ
ك
ْ
ى ال
َ
مْ اِل

ُ
ك
َ
رْجُل

َ
مْ وَا

ُ
وْ ةِرُءُوْسِك

َ
ى سَفَر  ا

دُ  جِ
َ
مْ ت

َ
ل َـ سَاۤءَ  ِ

مَسْخُمُ الن 
ٰ
وْ ل
َ
ؾَاىِٕۤطِ ا

ْ
نَ ال مْ م ِ

ُ
نْك حَدٌ م ِ

َ
امْسَدُيْا جَاۤءَ ا َـ تًا  ِ

مُيْا صَػِيْدًا ظَي  تَيَمَّ َـ وْا مَاءًۤ 

رَ  كِنْ يُّرِيْدُ لِيُعَى ِ
ٰ
ل نْ خَرجَ  وَّ مْ م ِ

ُ
حْك
َ
 عَل

َ
ُ لِحَجْػَل نْهُۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰ مْ م ِ

ُ
يْدِيْك

َ
مْ وَا

ُ
مْ وَلِيُخِمَّ ةِيُجُيْوِك

ُ
ك

رُوْنَ 
ُ
مْ تشَْك

ُ
ك
َّ
ػَل
َ
مْ ل
ُ
حْك
َ
 ٦نِػْمَخَهٗ عَل

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, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), 

atau menyentuh 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, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 

menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.(al-Mâ‟idah/5: 6) 

Al-Shâwî dalam menafsirkan ayat tersebut (al-Mâ‟idah/5: 6) 

menjelaskan bahwa apabila seorang manusia melakukan thaharah (bersuci) 

maka ia telah bersih dari hadats dan dosa-dosa, karena ada riwayat bahwa 
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dosa-dosa itu menjadi rontok bersamaan (pada saat) basuhan anggota-

anggota wudu.
48

 

Di samping ayat di atas, masih banyak ayat Al-Qur‟an lainnya 

mengenai kesehatan jasmani, juga terdapat hadis Nabi SAW mengenai pujian 

bagi seorang mukmin yang tangguh: 

َكََالََكََ ََُيَْؾَََاللََُضََِرَََةَصَََيْصَََََُُبَِْأ ََنَْؾََ َاََصلى الله عليه وسلمَاللََِلَُوَْسَُرَََالََ: ََةلَحََأَ َوََيٌَْ،َذََيلَوَِلََامََْنَُمَِؤَْمَُمَْ:
إ
َنََمَََِاللَِلََا

  ....،يٌََْذََكٍََُّفَِْ،َوََفَِيََِْـامضَ َنَِمَِؤَْمَُامَْ

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: ‟Orang 

mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang 

mukmin yang lemah, dan dalam masing-masing terdapat kebaikan.” (HR. 

Muslim) 

Ajaran thahârah atau kebersihan tersebut begitu penting, sebagaimana 

disebutkan dalam hadis yang di-takhrîj imam Muslim dari Abȗ Mâlik al-

Haris al-Asy„arî r.a ini, matan-nya secara lengkap berbunyi: 

َـصيَِِّ َالأ شْ َمَالٍِِ َأ بِ َرَسُوََْ:كاَلَََ؛ؾَنْ َاللَِكاَلَ َوسلَلُ َ﴿َ:ضلَاللَؿويَ
إ
َالْ َشَعْصُ ِوُرُ َ،مَانَِيَْامعل

َانَََاممِْزََْثمَْلَأََللَِوَامحَْمْسَُِ بْحَانََاللَِ، َثمَْلَََٓللَِمحَْمْسَُِوَاَوَس ُ َثمَْلَأَ)نِ َوَالْأَ َ(أ وْ مَوَاتِ َامس  َتيََْْ َمَا ِْ َ،رْ

لََ انٌََ،رٌَةَُهوَُْوَامط  َُ َبصُْ سَكةَُ َضِيَاءٌََ،وَامط  بُْْ َأ وَْؿوَيَْمَََ،وَامط  ةٌَلََِ َامي اسَِيغَْسُوََْ.وَاملُْصْأنَُٓحُج  فبَاَئِؽٌََ،كُل

ََُ خِلُِاََأ وَْمُوتِلََُ.هفَْسَ ْـ .َِا﴾فمَُ
49

َ

Dari Abȗ Mâlik al-Asy„arî, ia berkata: „Rasulullah SAW bersabda: “Bersuci itu 

bagian dari iman, ucapan Alhamdulillâh memperberat timbangan (kebaikan), ucapan 

Subhânallâh dan ucapan Alhamdulillâh memenuhi ruangan antara langit dan bumi, 

salat adalah nur (cahaya), shadaqah adalah burhan “bukti nyata”, sabar adalah pelita 

dan Al-Qur‟an adalah “hujjah” argumen yang membela atau menuntutmu. Semua 

orang berusaha. Ia pertaruhkan (menjual) dirinya: apakah ia akan membebaskan 

dirinya ataupun menghancurkannya.” (HR. Muslim, dari Abȗ Mâlik al-Asy„arî r.a.) 

Hadis ini begitu besar kedudukannya, dan merupakan pokok atau 

sumber dari pokok-pokok (sumber-sumber) keislaman. Di dalamnya Nabi 

Muhammad SAW menyebutkan apa-apa saja yang penting bagi seorang 

Muslim dalam kehidupan di dunia dan akiratnya.
50

 

Kata thahȗr maknanya adalah wudu, dan thahârah asal maknanya 

adalah al-nazhâfah (kebersihan) dan al-nazâhah (berhias, kerapian). 

                                                           
48

Al-Shâwî al-Mâlikî, Hâsyiyat al-„Allâmah al-Shâwî..., juz 1, hal. 359.  
49

Hadis di-takhrij oleh Muslim dalam Shahîh Muslim, Kitab ke-2, Kitâb al-Thâhârah, 

Bab ke-1, Bâb Fadhl al-Wudhȗ‟ (Bab Keutamaan Wudhu), hadis nomor 223, dalam al-

Nawawî, Shahîh Muslim bi-Syarh al-Nawawî, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2001, juz 2, hal. 101.  
50

Al-Nawawî, Shahîh Muslim bi-Syarh al-Nawawî, juz 2, hal. 102. 
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Pengertian ini, misalnya dikemukakan Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 

Bathâl al-Rakbî, dalam kitab Syarh Gharîb al-Muhadzdzab. Dikatakan: 

 
َ
  ةُ ارَ ىَ لعَّ ا

َ
 صْ أ

ُ
 َـظَ ا النَّ ىَ ل  51.ثُ اوَ ذَ النَّ وَ  ثُ ا

Thahârah asal maknanya adalah al-nazhâfah (kebersihan) dan al-nazâhah 

(berhias, kerapian).  

Dikatakan bahwa thahara al-syai‟u bi-al-fath wa-thahura al-syai‟u bi-

dhammi thahârahun fîhimâ. Dan firman Allah Taala:  

نَاسٌ 
ُ
هُمْ ا  ...اِنَّ

َ
رُوْنَ، أ خَعَىَّ   نَ مِ  نَ يْ وُ ذَّ نَ خَ يَ  يْ يَّ

ْ
 ال
َ
 .اسِ نَ دْ أ

...Sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu menyucikan diri (dari 

perbuatan keji). (al-Naml/27: 56), yakni membersihkan dari kotoran-kotoran. 

Ayat tersebut lengkapnya: 

ظنَ 
َ
مَا ط َـ رُوْنَ  جَيَابَ ۞  خَعَىَّ نَاسٌ يَّ

ُ
هُمْ ا مْۙ اِنَّ

ُ
نْ كَرْيَخِك يْط  م ِ

ُ
 ل
َ
ل
ٰ
ا ا خْرِجُيْْٓ

َ
يْْٓا ا

ُ
نْ كَال

َ
آْ ا
َّ
ْٓ اِل  ٥٦كَيْمِه 

Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, “Usirlah Lut dan 

pengikutnya dari negerimu! Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang 

selalu menyucikan diri (dari perbuatan keji).”(al-Naml/27: 56) 

Dalam Tafsir terbitan Kemenag RI, dikemukakan penjelasan, bahwa 

ketika mendengar pernyataan Luth A.s. itu, kaumnya marah, dan seolah tidak 

paham sedikit pun mengenai peringatan Luth. Sebab itu, mereka mengancam 

Luth sambil berkata, “Mari kita usir Lut dan keluarganya dari negeri kita 

ini, karena ia melarang kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kita 

senangi selama ini.” Mereka pun mengira Luth dan keluarganya dapat hidup 

aman dan tenteram dalam negerinya, karena semata-mata kebaikan dan belas 

kasih mereka. Mereka juga mengira bila kemurahan dan belas kasihan itu 

tidak lagi mereka berikan kepada Luth dan keluarganya, tentu ia akan 

sengsara. Ini yang dimaksud perintah mengusir Luth. Mereka mengejek 

sambil berkata bahwa Luth dan para pengikutnya sebagai orang-orang yang 

bersih, sehingga tidak sudi melakukan perbuatan sebagaimana yang mereka 

perbuat, karena dipandang kotor.
52

 

Mengenai pengertian thahârah itu dapat dijumpai dalam penjelasan 

Syaikh al-Qulyȗbî berikut:  

                                                           
51

Muhammad bin Ahmad bin Bathâl al-Rakbî, Syarh Gharîb al-Muhadzdzab, dalam 

Abȗ Ishâq Ibrâhîm bin „Alî bin Yȗsȗf al-Fairuzabâdî, al-Muhadzdzab, Surabaya: Al-

Hidayah, t.th., juz 1, hal. 3.   
52

Kemenag RI, Qur‟an Kemenag.  
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 لِ  مٌ سْ اِ  اءِ العَّ  م ِ ضَ ةِ  ةُ ارَ ىَ العَّ وَ 
ْ
  اءِ مَ ل

َّ
 ةِ ، وَ هِ ةِ  رُ ىَّ عَ خَ يُ  يْ ذِ ال

ْ
 ال
َ
 إِ  افُ ض  ا يُ مَ لِ  مٌ سْ اِ  رِ سْ ك

َ
 ل

ْ
 ر  دْ سِ  نْ مِ  اءِ مَ ى ال

 وَ 
َ
 ةِ ، وَ هِ يِ حْ ن

ْ
  حِ خْ فَ ال

َ
 ا
ْ
 نَ وُ  ادُ رَ مُ ل

ُ
  ثً ؾَ ا ل

َ
 َـظَ لنَّ ا  وَ  ثُ ا

ْ
 خُ ال
ُ
  نَ مِ  صُ يْ ل

ْ
 ال
َ
  ثً يَّ س ِ خِ  اسِ نَ دْ أ

َ
  جْ ظنَ ط

َ
 اتِ اسَ جَ ظلجَّ ط

َ
 وْ ، أ

  ثً يَّ يِ نَ ػْ مَ 
َ
 ط
ْ
  نَ مِ  بِ يْ يُ ػُ ظل

ْ
 وَ  دِ لْ حِ ال

ْ
ِ وَ  دِ سَ حَ ال

 ا وَ نَ الز 
ْ
 وَ  ثِ مَ يْ مِ النَّ وَ  ثِ تَ يْ ؾِ ال

َ
 َـوَ يِ حْ ن ا مَ ىِ يْ  ِـ ثٌ لَ يْ لِ خَ  يَ هِ ا، 

  هُ دَ دَّ صَ وَ 
ْ
 تُ ال

ْ
 يْ كِ ، وَ يُّ جِ يْ لِ ل

َ
  يْ فِ  ازٌ جَ مَ  ل

َ
 يْ كِ ا، وَ مَ وِ دِ حَ أ

َ
 دَ تَ شْ مُ  ل

َ
  ؿُ عْ غَ ، وَ ثٌ ك

ْ
 خُ ال
ُ
ا  ًـرْ غُ . وَ دٌ يْ سِ فْ حَ  صِ يْ ل

 وَ زَ 
ُ
  ال

ْ
  عِ نْ مَ ال

ْ
  لىَ عَ  بِ ح ِ دَ تَ مُ ال

ْ
 وَ  ثِ دَ حَ ال

ْ
 ، كَ دِ بُ خُ ال

َ
   ُُ ال

ْ
 يُّ اضِ لَ ال

َ
 حُ  ثٌ فَ صِ  وْ ، أ

ْ
ا ىَ  ِـيْ صُ يْ مَ لِ  بُ جِ يْ حُ  ثٌ يَّ مِ ك

 الصَّ  ثُ دَّ صِ 
َ
  هِ ةِ  اةِ ل

َ
  هِ حْ  ِـ وْ أ

َ
  وْ أ

َ
 ، كَ  ُُ ل

َ
  ثَ  َـرْ غِ  نُ اةْ   ُُ ال

ْ
 ، وَ يُّ كِ الِ مَ ال

َ
 ةِ  ارَ شَ أ

ْ
 ال
َ
 لِ  يْ انِ الثَّ ةِ ، وَ بِ يْ لرَّ لِ  لِ وَّ أ

ْ
، ظنِ كَ مَ ل

53.صِ خْ لشَّ لِ  دِ الِ الثَّ ةِ وَ 
 

Kata thahârah, dengan dibaca dhamah thâ‟-nya (thuhârah) adalah nama air yang 

digunakan untuk bersuci; dan dengan dibaca kasrah thâ‟-nya (thihârah) adalah nama 

sesuatu yang disandarkan pada air, berupa daun sidir dan semisalnya (pen. maksudnya 

air sidir, air mawar, dst.). Dan dengan dibaca fathah thâ‟-nya (thahârah) itulah yang 

dikehendaki di sini menurut arti bahasa (lughawi, etimologi) adalah bersih dan murni 

dari kotoran-kotoran, baik yang tampak (hissiyyah), seperti najis-najis atau  kotoran 

yang maknawi (ma„nawiyyah), seperti aib-aib, berupa dengki, hasud (iri hati), zina, 

ghibah (gosip), namîmah (caci maki), dan semacamnya, maka thaharah pada 

hakikatnya pada arti keduanya (pen. bersih/suci dari kotoran fisik maupun maknawi), 

dan makna inilah yang dipandang sahih (benar) oleh imam al-Bulqînî. Menurut satu 

versi, thaharah adalah majaz (kiasan) dari suci dari kotoran yang tampak dan kotoran 

yang ma„nawî/tidak tampak. Dan menurut satu versi yang lain, thaharah mencakup 

arti keduanya (suci dari kotoran yang tampak dan kotoran yang ma„nawî). Adapun 

kata al-khulȗsh tersebut merupakan tafsir (penjelasan) dari kata nazhâfah (bersih). 

Adapun thaharah dalam arti „urf adalah hilangnya penghalang yang diakibatkan oleh 

hadats dan kotoran (najis), hal itu dikatakan oleh al-Qâdhî; atau sifat hukmiyyah 

(secara hukum) yang memastikan, bagi sesuatu yang dilekati sifat itu, keabsahan salat 

dengan menggunakan sesuatu tersebut (kain) atau di dalam sesuatu itu (tempat), 

maupun baginya (seseorang yang telah thaharah), demikian dikatakan oleh Ibnu „Irfah 

al-Mâlikî. Isyarat kata yang pertama (bihi) untuk kain, pada yang kedua untuk tempat, 

dan pada yang ketiga untuk seseorang. 

Syathr  al-îmân artinya adalah nifsh al-îmân (sebagian iman). Dengan 

demikian, maknanya adalah bahwa pahala dalam berwudu itu derajatnya 

sampai pada sebagian pahala iman.   

Mengenai makna hadis “kebersihan/kesucian itu bagian keimanan”, 

terdapat perbedaan ulama, di antaranya: pertama, bahwa keimanan hakiki 

mencakup kebersihan (kesucian) batin dan zahir, dan wudu mensucikan 

zahir, dan ini menunjukkan bahwa wudu adalah separuh iman. Pendapat 

ulama ini didasarkan pada hadis Nabi SAW: 

                                                           
53

Al-Qulyȗbî, Hâsyiyat al-Qulyȗbî..., juz 1, hal. 17.  
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َؾَف انََ ؾَنَْ َبنِْ َ ؾُثمَْانَ َاِلل َرَسُولُ َكاَلَ َمِنَْ :صلى الله عليه وسلمكاَلَ: ٍُ َدَعَايََ َدَصَحَتْ َاموُْضُوءَ َفبَ حْسَنَ ب  َثوََض  مَنْ

تَِأ ػْفَارٍَِِ حَسَسٍَِِ صُجََمِنَْتََْ َتََْ  54.حَتَّ 

Dari „Utsmân bin „Affân ia berkata, „Rasulullah SAW bersabda: 

“Barangsiapa yang berwudu lantas membaguskan wudu-nya, maka keluarlah 

kesalahan-kesalahan (dosa-dosa) dari tubuhnya, bahkan keluar dari bawah 

ujung-ujung kukunya”. (HR. Muslim dari „Utsmân bin „Affân r.a.) 

Pekerti-pekerti atau pilar-pilar keimanan dari perbuatan dan perkataan 

seluruhnya adalah untuk membersihan dan mensucikan hati. Adapun 

thaharah dengan air adalah spesifik (khusus) mensucikan dan membersihkan 

badan (fisik, jasmani). Dengan demikian pekerti (pilar) keimanan ada dua, 

yaitu membersihkan (mensucikan) sesuatu yang zahir (tampak, jasmani), dan 

yang kedua membersihkan (mensucikan) sesuatu yang batin (tidak tampak, 

ruhani, spiritual). 

Pedapat kedua, para ulama menyatakan bahwa thaharah adalah syarat 

salat, karena salat tidaklah sah tanpa bersuci. Dengan demikian, maksud 

hadis tersebut pengertiannya adalah kesumpurnan wudu itu merupaan syarat 

dari kesempurnaan salat, dan salat tidaklah diterima kecuali dengan kesucian 

(wudhu).... Pandangan ini menegaskan bahwa maksud dari hadis tersebut 

“syathr al-îmân” (sebagian iman) adalah salat, iman dalam konteks ini 

artinya adalah salat. Hal ini sejalan dengan ayat: 

مْۗ ...
ُ
ُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانكَ ظنَ اللّٰ

َ
 ١٤٣55...وَمَا ط

                                                           
54

Hadis di-takhrij oleh Muslim dalam Shahîh Muslim, Kitab ke-2, Kitâb al-Thâhârah, 

Bab ke-11, Bâb Khurȗj al-Khathâyâ ma„a Mâ‟ al-Wudhȗ‟ (Bab Keluarnya Dosa-dosa 

Bersamaan Air Wudhu), hadis nomor 245, dalam al-Nawawî, Shahîh Muslim bi-Syarh al-

Nawawî, juz 2, hal. 135.  
55

Ayat ini lengkapnya:  

مْ شَىِيْدًا
ُ
حْك
َ
 عَل

ُ
سُيْل يْنَ الرَّ

ُ
ى الجَّاسِ وَيَك

َ
يْنُيْا شُىَدَاۤءَ عَل

ُ
تَك ِ
 
سَعًا ل ثً وَّ مَّ

ُ
مْ ا
ُ
نٰك
ْ
ذٰلِكَ جَػَل

َ
 ۗ وكَ

ْ
تِيْ  وَمَا جَػَل

َّ
ةَ ال

َ
لِتْل

ْ
نَا ال

تِيْ 
َ
ك
َ
ظنَجْ ل

َ
ۗ وَاِنْ ط ى غَلِبَيْهِ

ٰ
نْلَلِبُ عَل نْ يَّ  مَِِّ

َ
سُيْل تَّتِعُ الرَّ مَ مَنْ يَّ

َ
ا لِنَػْل

َّ
يْىَآْ اِل

َ
نْجَ عَل

ُ
ُ ۗ ك ذِدذَْ وَدَى اللّٰ

َّ
ى ال

َ
ا عَل

َّ
وَمَا  دَةً اِل

 َ مْۗ  اِنَّ اللّٰ
ُ
ُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانكَ ظنَ اللّٰ

َ
خِيْمٌ ط رَءُوْفٌ رَّ

َ
 ١٤٣ةِالجَّاسِ ل

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu 

menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi 

atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu 

berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang 

mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) 

itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan 
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Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu...(al-Baqarah/2: 143) 

Pendapat ketiga, bahwa bersuci itu sebagian iman, maksudnya adalah 

karena thaharah (bersuci) itu menghapuskan dosa-dosa kecil, sementara iman 

menhapuskan dosa-dosa besar, dengan demikianlah yang dimaksud 

pemahaman syathr al-îmân. Ketiga pandangan dan interpretasi tersebut 

saling berdekatan (mutaqârib), dan saling melengkapi. Pandangan bahwa 

thaharah (wudhu) dapat menghapuskan dosa-dosa kecil tersebut 

sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh al-Islâm Ibn Hajar al-„Asqalânî (w. 

852 H).  

Ibn Hajar al-„Asqalânî, dalam kitabnya Risâlat fî al-Khishâl al-Mukfirah 

li-al-Dzunûb al-Mutaqaddimah wa-al-Muta‟akhkhirah, sebagaimana dikutip 

pula oleh al-Manawî, dalam kitabnya Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi„ al-

Shaghîr, menyebutkan ada enam belas pekerti (amalan, ibadah) yang dapat 

melebur atau menghapus berbagai macam dosa, baik dosa masa lalu maupun 

dosa yang kemudian (mâ taqaddama wa-mâ ta‟akhkhara), sebagai berikut: 

(1) haji; (2) menyempurnakan wudu (isbâgh al-wudhû‟; (3) menjawab adzan; 

(4) mencocoki Malaikat dalam bacaan ta‟mîn (amin)nya (muwâfaqat al-

Malâ‟ikah fî al-ta‟mîn); (5) salat dhuha; (6) membaca surat al-Ikhlâsh, al-

Falaq dan al-Nâs (al-Mu„awidzatain), tiap-tiap ketiga surat ini sebanyak tujuh 

kali yang dilakukan sesudah salamnya imam dari salat Jumat, dan sebelum 

yang membacanya itu memindahkan atau menggeser kakinya; (7) ibadah 

malam Ramadhan dan berpuasa di siangnya; (8) puasa hari Arafah (tanggal 9 

Dzulhijjah); (9) haji dan umrah yang dimulai dari Masjid al-Aqshâ ke Masjid 

al-Haram; (10) orang yang datang berhaji dengan niat mencari ridha Allah 

Taala; (11) orang yang telah menunaikan manasik (ibadah) haji yang 

berdampak orang-orang Islam selamat dari (gangguan) tangan dan lisannya; 

(12) orang yang membaca akhir surat al-Hasyr (surat ke-59); (13) orang yang 

menuntun orang buta sejauh empat puluh langkah; (14) orang yang datang 

kepada saudaranya yang Muslim untuk memenuhi hajat (kebutuhan)nya; (15) 

orang yang berjumpa kemudian saling berjabat tangan dan saling 

mengucapkan salawat bagi Nabi SAW; dan (16) orang yang saat selesai 

makan dan memakai pakaian memuji kepada Allah dan membebaskan diri 

(merasa aman) dari daya dan kekuatan --dari yang lain, hanya kepada Allah 

Taala.
56

  

 

                                                                                                                                                      
menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang kepada manusia. (al-Baqarah/2: 143) 
56

Abȗ al-Fadhl Ahmad ibn „Alî ibn Hajar al-„Asqalânî, Risâlat fî al-Khishâl al-

Mukfirah li-al-Dzunûb al-Mutaqaddimah wa-al-Muta‟akhkhirah, al-Muhaqqiq „Abdullâh 

Hajâj, T.Tp.: Mathba„ah al-Taqaddum, 1979, hal. 93-109, dan al-Manâwî, Faidh al-Qadîr 

Syarh al-Jâmi„ al-Shaghîr, juz 6, hlm. 204, juga Ahmad Ali MD, Fikih Al-Fâtihah..., hal. 50.     
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b. Islam Mengajarkan Kesehatan Mental dan Rohani 

Ajaran kesehatan mental (mental helath), antara lain agar percaya diri 

(PD), merasa optimis (penuh harap), selalu bersemangat, berfikir positif, 

tidak tabaru, dan sebagainya. Hal ini termaktub dalam ayat Basmalah, bahwa 

Allah SWT adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka mengetahui 

begitu besar azab Allah „Azza Wajalla tersebut, menjadikan seseorang takut 

kepada azabnya, sedangkan mengetahui begitu luasnya karunia rahmat Allah, 

maka mengharuskan seseorang penuh harap atau optimisme (al-rajâ‟) kepada 

rahmat-Nya. Hal ini sebagaimana tersurat dalam hadis sahih riwayat Imam 

al-Bukhari, dalam Kitab Shahîh al-Bukhârî, pada Bab Optimisme Disertai 

Rasa Takut/Cemas, berikut:  

َكاَلَ:َ َُ َاُللَؾَيْ صَيْصَةََرَضَِ ُُ َ تَُؾَنَْأ بِْ ْـ ةََيوَْمََذَولِِْاََمِائةََََ: يلَُوْلََُصلى الله عليه وسلماللََِرَسُوْلَََسََِ حَْْ َاَللَذَوقَََامص  ن 
إ
ا

اَ ًـ َجِسْ ٍُ ةٍ،َفبَ مْسَمََؾِيْسَ يََْْرَحَْْ ِـ ةًَوَاحِسَةًََ،رَحَْْةًََوَجِسْ ِِمَْرَحَْْ َكُِّ َِ َذَولِْ َوَأ رْسَلََفِْ َامْكََفِصَُبِكُِّ لَِ ْـ َ ،َفوَوََْي

يَْؾِيْسََاللَِ ِ َالَّ  َبِكُِّ َاممُْسْلُِ لَِ ْـ َ ةِ،َممََْييَْب سَْمِنََامجَْي ةِ،َوَموََْي حَْْ يَْؾِيْسََاِللَمِنََامص  ِ شَاِ ،َممََْالَّ  َـ َمِنََامْ

 57 يبَمَْنَْمِنََامي ارِ.

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah S.AW bersabda: 

„Sungguh Allah menciptakan rahmat (kasih sayang) --yang diberikan kepada hamba-

Nya-- pada hari penciptaan rahmat itu sebanyak seratus rahmat, kemudian Dia 

menahan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan rahmat, dan mengirimkan satu rahmat 

pada semua makhluk-Nya. Apabila seorang kafir mengetahui semua rahmat yang ada 

pada sisi Allah, maka ia tidak akan berputus asa dari (meraih) surga; dan jikalau 

seorang muslim mengetahui seluruh azab yang ada di sisi Allah, maka ia tidaklah 

selamat (merasa aman) dari neraka‟.” (HR. al-Bukhârî, Hadis Nomor  6104, Kitab ke-

81, Kitâb al-Raqâ‟iq, Bâb al-Rajâ‟ ma„a al-Khauf).
58

  

Hadis serupa tersebut dalam redaksi imam Muslim berikut: 

َ صَيْصَةَ ُُ َ َأ بِْ ََُ[ؾَنْ َؾَيْ َاُلل َمِنََكاَلَََصلى الله عليه وسلماللََِرَسُوْلَََأ نَ َكاَلَ:َ]رَضَِ َاِلل َؾِيْسَ َمَا َاممُْؤْمِنُ لَُ ْـ َ َي َموَْ :

لُوْتةََِ ُـ َأ حَسٌََ،امْ َِ ي خِ ََ.مَاَظَمِؽََبَِِ لَُ ْـ َ حَْْةََِامْكََفِصَُوَموََْي َأ حَسٌ.،َمَاَكٌَََمَاَؾِيْسََاِللَمِنََامص  َِ طََمِنَْحٌَ خِ
59
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Hadis ini di-takhrîj oleh al-Bukhârî dalam Shahîh al-Bukhârî, dalam Ahmad ibn 

„Alî ibn Hajar al-„Asqalânî, Fath al-Bârî bi-Syarh Shahîh al-Bukhârî, Beirut: Dâr al-

Ma„rifah, t.th., juz 11, hal. 300-302.  
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Hadis Nomor 6000 Kitab Ke-78, Kitâb al-Adâb, Bâb ke-19, Bâb Ja„alallâhu 

Rahmatan fî Miati Juz‟in, Allah Menjadikan Rahmat dalam Seratus Bagian, Fath al-Bârî, juz 

10, hal. 431.   
59

Hadis ini di-takhrîj oleh Muslim  dalam Shahîh Muslim, pada Kitab ke-49, Kitâb al-

Taubah, Bab ke-4, tentang Luasnya Rahmat Allah Taala, hadis nomor 2755, dalam al-

Nawawî, Shahîh Muslim bi-Syarh al-Nawawî, cet. ke-3, tahqîq „Ishâm al-Shabâbathî, dkk., 

Kairo: Dâr al-Hadîts, 1998, juz 9, hal. 81.  
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Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: „Seandainya orang 

mukmin mengetahui ada siksaan di sisi Allah, maka tak ada seorang (mukmin) pun 

yang berharap masuk dalam surga-Nya; sebaliknya seandainya seorang kafir 

mengetahui ada rahmat di sisi Allah, maka tak ada seorang (kafir) pun yang berputus 

asa dari rahmat-Nya‟.” (HR. Muslim), Kitab Taubat, Hadis No. 5077, Bab tentang 

Luasnya Rahmat Allah Taala, dan Bahwa Rahmat-Nya itu Mendahului Murka-Nya).  

Maksudnya andaikan orang mukmin yang baginya wajib mendapatkan 

surga mengetahui suatu siksa dan azab dari Allah dan sesuatu (ampunan) 

yang diberikan kepada ahli neraka, maka tidaklah ia berharap masuk ke 

dalam surga Allah „Azza Wajalla, bahkan ia tidak akan berandai-andai 

selamat dari neraka dan siksa, sehingga meskipun ia tidak masuk surga. Hal 

itu, karena ia mengetahui Keagungan Allah Jalla waAzza dan takut terhadap 

siksa-Nya. Allah SWT Maha Adil terhadap makhluk-Nya: memberikan 

rahmat ataupun menimpakan siksa-Nya terhadap makluk-Nya.
60

 Jadi, hadis 

di atas melarang kita untuk berputus asa (al-ya‟ts wa al-qanûth) dari 

mendapatkan rahmah (kasih sayang) Allah Taala. 

Dengan kata lain bahwa orang mukmin telah dikhususkan berharap dan 

optimis meraih surga, sehingga bila ia pesimis, tidak penuh harap terhadap 

surga, maka ia tidak mendapatkan seluruh rahmat Allah. Demikian juga 

orang-orang “kafir”/Non Muslim telah dikhususkan pesimis, sehingga bila ia 

pesimis dari rahmat Allah, maka ia tidak mendapatkan seluruh rahmat-Nya. 

Hadis tersebut juga menjelaskan begitu banyak rahmat Allah SWT dan begitu 

banyak siksa-Nya, dimaksudkan agar seorang mukmin tidak terbuai atau 

terperdaya dengan rahmat-Nya, sehingga merasa aman dari siksa-Nya, dan 

agar orang-orang “kafir”/Non Muslim tidak pesimis atau putus asa dari 

rahmat-Nya, sehingga meninggalkan pintu rahmat-Nya (karunia-Nya).
61

 

c. Islam Mengajarkan Kesehatan Masyarakat 

Ajaran Islam tentang kesehatan masyarakat, misalnya berhubungan 

dengan pandemi dan epidemiologi. Sabda Nabi SAW, antara lain dalam 

sebuah hadis:  

زيَاَ صََ حَس  زيَاَ حَفْصَُبنَُْعَُُ بَةَُ حَس  ْـ نَِ شُ تَُ حَبِيةَُبنَُْأ بَِثََتِتٍَ كاَلََأ ذْبََْ ْـ سٍَ كاَلََسََِ ْـ يََبنََْسَ ُِ بْصَا
إ
كاَلََ ا

تَُ ْـ ثَُ أأسَامَةََبنََْزَيسٍَْ سََِ سًا يَُُسِّ ْـ َكاَلََ صلى الله عليه وسلمؾَنَْامي بَِِّ سَ َُ اؾُوَْ :أ ه  َبِِمع  تُُْ ْـ ذَاَسََِ
إ
َفلَََثسَْذُووَُْنَِتَِا ٍْ اب رْ ََُ،

صُحُوَْ َبِِاََفلَََتََْ َوَأ هتُُْْ ٍْ ذَاَوَكؽَََتِب رْ
إ
ثََُ:فلَُوتَُْ،َاَمِنْْاَوَا َيَُُسِّ َُ خَ ْـ سًا أ هتََْسََِ ْـ َـمََْ:كاَلَََ،وَلََييُْكِصٍَُُ سَ َ 62َ.ه
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Muhammad ibn „Allân al-Shiddîqî al-Syâfi„î, Dalîl al-Fâlihîn li-Thurûq Riyâdh al-

Shâlihîn, Beirut: Dâr al-Kutub al- „Ilmiyyah, t.th., juz 2, hal. 291.  
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Ahmad Ali MD, Fikih Al-Fâtihah..., hal. 117-118.   
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Al-Bukhârî men-takhrîj hadis ini dalam kitab Shahîh al-Bukhârî pada Kitâb al-

Thibb, Bâb Mâ Yudzkaru fî al-Thâ„ȗn (Bab Sesuatu yang Diseburkan perihal Wabah 

Thâ„ȗn), hadis nomor 5396. Ibn Hajar al-„Asqalânî, Fath al-Bârî Syarh Shahîh al-Bukhârî, 

Juz 10, hal. 190. Hadis ini dikutip juga dalam Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, 
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Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin „Umar, telah menceritakan kepada kami 

Syu„bah, ia berkata: “Telah mengkhabarkan kepada saya Habîb bin Abî Tsâbit, ia 

berkata, „Aku mendengar Ibrâhim bin Sa„d berkata, „Aku mendengar Usâmah bin 

Zaid menceritakan kepada Sa„d dari Nabi SAW sungguh beliau bersabda: „Jika kalian 

mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika 

terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah kamu meninggalkan tempat 

itu‟. Aku berkata: Kamu mendengarnya menceritakan kepada Sa„d, dan dia tidak 

mengingkarinya, ia menjawab: „Benar‟.” (HR. al-Bukhârî dari Usâmah bin Zaid). 

Hadis ini menentukan agar bila ada suatu wabah atau pandemi, seperti 

tha„ȗn, Covid-19, yang muncul di suatu tempat, maka orang yang berada di 

luar tempat terjadinya wabah itu tidak boleh masuk ke tempat terjadinya 

wabah tersebut, demikian juga orang yang berada di tempat terjadinya wabah 

tersebut, maka tidak boleh keluar dari tempat itu. Ini menjadi strategi 

penjagaan kesehatan masyarakat agar tidak terjangkit penyakit menular, dan 

agar dampak penyakit menular (wabah) dapat diminimalisir dan wabah 

tersebut dapat ditangani dengan maksimal. 

Hadis tersebut secara jelas berisi larangan menularkan penyakit dengan 

cara percampuran antara orang sehat dengan orang sakit, terlebih sudah 

diketahui bahwa penyakit tersebut mudah menular.
63

 

d. Islam Mengajarkan Keharusan Berobat 

Islam mengajarkan kepada orang yang sakit agar berobat. Ajaran 

berobat ini misalnya dapat ditemukan dalam QS. Yȗnus/10: 57, dan QS. al-

Syu„arâ‟/26: 80, sebagai berikut: 

يُّىَا 
َ
يْغِ  الجَّاسُ يٰٓا مْ مَّ

ُ
مُؤْمِنِيْنَ كَدْ جَاءَۤحْك

ْ
ل ِ
 
رَحْمَثٌ ل دُوْرِۙ وَوُدًى وَّ مَا فِى الصُّ ِ

 
مْ وَشِفَاۤءٌ ل

ُ
ك ِ
ة  نْ رَّ  ٧ظَثٌ م ِ

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur‟an) dari 

Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (Yȗnus/10: 57) 

Al-Râzî, dalam al-Tafsir al-Kabîr, mengemukakan bahwa Al-Qur‟an 

merupakan kumpulan obat (majmȗ„ adwiyyah) yang ramuannya 

menyembuhkan hati yang sakit. Hal ini dilakukan dengan empat tingkatan. 

Tingkatan pertama, dengan cara menghindarkan dan menjauhi segala hal 

yang bisa menyebabkan penyakit hati. Tingkatan kedua, obat yang digunakan 

                                                                                                                                                      
Fatwa MUI Terkait Covid-19, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020, hal. 25. Hadis-hadis 

terkait wabah lebih lanjut dapat dilihat dalam Majelis Uama Indonesia, Fatwa MUI Terkait 

Covid-19, hal. 25 dst.  
63

Mushthafâ Sa„îd al-Khîn dkk., Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin, 

diterjemahkan oleh Muhil Dhofir dan Farid Dhofir dari Judul Asli Nuzhat al-Muttaqîn Syarh 

Riyâdh al-Shâlihîn min Kalâm Sayyid al-Mursalîn, cet. ke-2, Jakarta: al-I‟tishom Cahaya 

Umat, 2006, jilid 2, hal. 821.  
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itu beragam obat yang bisa menghilangkan berbagai hal yang menyebabkan 

sakit, karena itulah diperintahkan untuk mensucikan aspek batin dengan cara 

sungguh-sungguh menghilangkan akhlak yang tercela dan sunguh-sungguh 

menghasilkan akhlak yang terpuji. Kemudian tingkatan ketiga, dengan 

meraih petunjuk (hudân), yang hanya bisa dicapai setelah melakukan 

tingkatan yang kedua. Selanjutnya tingkatan keempat, bisa mencapai derajat 

yang tinggi, derajat rȗhaniyyah dan derajat rabbâniyyah.
64

 Dengan demikian, 

ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur‟an adalah penyembuh atau obat 

terhadap suatu penyakit yang terdapat dalam dada. Hal ini mengisyaratkan 

ajaran Islam agar manusia berobat, karena pada dasarnya Al-Qur‟an itu 

adalah obat bagi manusia, sehingga manusia harus menjadikannya sebagai 

sarana untuk berobat terhadap suatu penyakit yang dideritanya. Lebih lanjut, 

perintah berobat dapat dipahami dari firman Allah berikut: 

ىُيَ يشَْفِيْنِ ۙ  َـ  ٨٠وَاِذَا مَرِضْجُ 
Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. (al-Syu„arâ‟/26: 80) 

Dalam menafsirkan ayat ini, al-Shâwî mengemukakan bahwa Allah 

menyandarkan sakit itu pada diri seseorang, sebagai bentuk etika 

(ta‟adduban), meskipun segala sesuatu berasal dari Allah.
65

 Ayat ini 

menunjukkan bahwa penyakit itu dapat disembuhkan, termasuk dalam hal ini 

penyakit homoseksualitas. Bahwa Allah SWT adalah penyembuh segala 

penyakit. 

Dalam konteks ini pula Surat al-Fâtihah dinamakan juga al-Syifâ‟ 

(obat), berdasarkan hadis berikut:
66

  

.َاءٌَٓفََشََِاِ َذََكَِامََْةَُاتَََِفَََ:الََكَََََُه أَ ََصلى الله عليه وسلمَبَِِّامي ََنَِؾَََيَْرَِشَْزَُامَْنََِسَِيََِْـسَََبَِْأ ََنَْؾََ مِّ مِنََامس 
 67َ

Dari Abȗ Sa„îd al-Khudzrî dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda: “Fâtihat 

al-Kitâb adalah obat dari setiap racun.” (HR. al-Dârimî dari Abû Sa`îd, 

riwayat marfû„). 

e. Islam Mengajarkan agar Mencegah Penyakit (Menular dan Tidak 

Menular) 

Islam pun mengajarkan pencegahan penyebaran semua penyakit, baik 

penyakit tidak menular maupun penyakit menular, wabah atau pandemi, 

termasuk Covid-19. Sungguhpun demikian, dalam Islam penyakit menular 

mendapat perhatian tersendiri.  
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Muhammad al-Râzî, Tafsîr al-Fakhr al-Râzî..., juz 17, hal. 121-122.  
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Bentuk ajaran Islam dalam mencegah segala macam penyakit, baik 

penyakit menular maupun penyakit tidak menular, seperti DM, hipertensi, 

gout, tercermin dalam Al-Qur‟an, antara lain QS. al-Anbiyâ‟/21: 83 berikut:  

يْبَ ۞  يُّ
َ
حِمِيْنَ ۚ  وَا رْخَمُ الرّٰ

َ
نْجَ ا

َ
رُّ وَا جِيَ الضُّ يْ مَسَّ ِ

ن 
َ
 ٨٣اِذْ نَادٰى رَةَّهْٗٓ ا

(Ingatlah) Ayyub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, “(Ya Tuhanku,) 

sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang 

Maha Penyayang dari semua yang penyayang.”(al-Anbiyâ‟/21: 83) 

Ayat ini menunjukkan mengenai suatu penyakit, sebagaimana menimpa 

Nabi Ayub A.s., sehingga harus dicegah agar tidak menyebar, namun dapat 

diatasi dan disembuhkan dengan izin Allah Taala.
68

 

Islam mempunyai ajaran dan perhatian yang khusus terhadap penyakit 

menular, sehingga harus ditangani dan dicegah agar tidak semakin menyebar. 

Penyakit menular ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW, di mana daerah di 

luar Madinah ketika itu pernah dijangkiti wabah thâ„ȗn (pes, sampar, atau 

penyakit menular sejenis) dan al-masîh (penyakit gatal pada kulit, semacam 

gudik). Sebab itulah, Rasulullah SAW melarang siapa pun yang terkena 

kedua jenis penyakit tersebut masuk ke Madinah. Hal ini sebagaimana 

tersebut dalam hadis: 

ََلََ َمََامََْةََيََيْسََِمََامََْلَُذَُسََْي  .نَُوَْاؾََُامعَ لََوَََحَُيَْس ِ

“Tidak boleh masuk ke Madinah bagi penderita al-masîh dan thâ„ȗn” (HR. 

al-Bukhârî dari Abȗ Hurairah r.a.) 

Sabda Nabi SAW tersebut merupakan bentuk pencegahan (preventif) 

terhadap kemungkinan penularan wabah atau pandemi dari kawasan ke 

kawasan lain.
69

 Oleh karena itulah, terdapat beberapa hadis lain yang juga 

menunjukkan perhatian Nabi SAW dalam pencegahan penyebaran penyakit, 

di antaranya hadis, sebagaimana telah dikutip pada bagian terdahulu:  

Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, 

maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat 
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Kisah Nabi Ayub A.s. ini dapat dilihat dalam Al-Shâwî al-Mâlikî, Hâsyiyât al-

„Alllâmah al-Shâwî..., juz 3, hal. 103-104.   
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kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR. al-Bukhârî dari 

Usâmah).
70

 

Hadis tersebut secara jelas berisi larangan menularkan penyakit dengan 

cara percampuran antara orang sehat dengan orang sakit, terlebih sudah 

diketahui bahwa penyakit tersebut mudah menular.
71

 Islam juga 

menganjurkan kepada umatnya agar melakukan proteksi atau perlindungan 

diri sebagai ikhtiar dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan cara 

imunisasi dan vaksinasi. Termasuk dalam kategori proteksi ini adalah 

vaksinasi Covid-19. 

Berkaitan dengan cara penularan penyakit, dalam Tafsir Ilmi 

dikemukakan bahwa penyakit dapat menular dengan berbagai cara, seperti 

kontak langsung, melalui udara, melalui makanan dan air minum, dengan 

perantaraan hewan, dan sebagainya.
72

 Sebagai contoh, penularan penyakit 

melalui kontak langsung, misalnya persetubuhan, terdapat pada penyakit 

Hepatitis B dan virus HIV. Penyakit tersebut juga dapat menyebar di antara 

pengguna narkoba, sebab penggunaan bersama jarum suntik.
73

  

Dalam konteks homoseksualitas, penyakit Hepatitis dan HIV/AIDS 

merupakan dampak negatif dalam bidang kesehatan, yang banyak 

ditimbulkan oleh perilaku homoseksualitas. Dengan demikian, ajaran Islam 

mengenai pencegahan penyakit sangat relevan dalam mengatasi problematika 

homoseksualitas. 

f. Islam Mengatur Aspek Administrasi dan Kebijakan Kesehatan  

Termasuk dalam ajaran kesehatan adalah mengatur kesehatan dari segi 

administrasi dan kebijakan kesehatan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam 

kandungan QS. al-Baqarah/2: 30, berikut:  

فْسِدُ  يْىَا مَنْ يُّ ِـ  
ُ
ػَل جْ

َ
ت
َ
يْْٓا ا

ُ
رْضِ خَلِيْفَثًۗ  كَال

َ
ا
ْ
 فِى ال

ٌ
يْ جَاغِل ِ

ثِ اِن 
َ
مَلٰۤىِٕك

ْ
كَ لِل  رَةُّ

َ
يْىَا وَيسَْفِكُ وَاِذْ كَال ِـ

مُيْنَ 
َ
ا حَػْل

َ
مُ مَا ل

َ
عْل
َ
يْْٓ ا ِ
 اِن 

َ
كَۗ  كَال

َ
سُ ل مْدِكَ وَنُلَد ِ حُ بِحَ ِ سَت 

ُ
نُ ن حْ

َ
مَاۤءَۚ وَن  ٣٠الد ِ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan 

khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang 

merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan 
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menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 

tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah/2: 30) 

Dalam Al-Qur‟an dan Terjemahannya, dikemukakan bahwa “Dalam 

Al-Qur‟an, kata khalifah memiliki makna „pengganti‟, „pemimpin‟, 

„penguasa‟, atau „pengelola alam semesta‟.”
 74

 Ayat ini menunjukkan bahwa 

manusia merupakan khalifah di muka bumi, yang bertugas memakmurkan 

bumi, termasuk di antaranya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan 

kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan. 

Kuputusan dan kebijakan yang dibuat sebagaimana disebutkan dalam 

ayat di atas, dapat disebut dan digolongkan sebagai bentuk administrasi dan 

kebijakan, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan kesehatan. 

Keputusan dan kebijakan itu dimaksudkan untuk membawa kemaslahatan, 

terlebih kemaslahatan umum atau publik. 

g. Islam Mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Islam mempunyai ajaran mengatur keselamatan dan kesehatan kerja, 

sebagaimana tercermin dalam QS. al-Baqarah/2: 195, sebagai berikut,  

لُيْا ةِ 
ْ
ا حُل

َ
ِ وَل نْفِلُيْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰ

َ
مُدْسِنِيْنَ وَا

ْ
بُّ ال َ يُحِ خْسِنُيْاۛ  اِنَّ اللّٰ

َ
ثِۛ  وَا

َ
ك
ُ
ىْل ى الخَّ

َ
مْ اِل

ُ
يْدِيْك

َ
 ١٩٥ا

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam 

kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195) 

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar manusia 

mengerjakan pekerjaan dengan maksimal dan sebaik-baiknya, tentu dengan 

disertai komitmen dan kesadaran menjaga keselamatan dan kesehatan. 

h. Islam Mengatur Kesehatan Lingkungan  

Islam mempunyai ajaran tentang mengatur kesehatan lingkungan, 

mencakup lingkungan hidup, ekologi, ekosistem, toksikologi, analisis 

dampak lingkungan (AMDAL), terutama dalam pencemaran terhadap 

lingkungan, dan pentingnya sanitasi. Hal ini sebagaimana diingatkan dalam 

Al-Qur‟an, di antaranya al-Mâ‟idah/5: 64; dan al-A„râf/7: 85, berikut: 

ةٌۗ 
َ
يْل
ُ
ِ مَؾْل يَىُيْدُ يَدُ اللّٰ

ْ
جِ ال

َ
ۙ  وَكَال  يَدٰهُ مَبْسُيْظَتٰنِ

ْ
يْاۘ  ةَل

ُ
ػِنُيْا ةِمَا كَال

ُ
يْدِيْهِمْ وَل

َ
جْ ا

َّ
يْؿَ  غُل

َ
يُنْفِقُ ك

رِيْ 
َ
يَذِيْدَنَّ ك

َ
نْىُمْ دًا يشََاۤءُۗ وَل ػَدَاوَةَ  م ِ

ْ
لَيْنَا ةَيْنَىُمُ ال

ْ
ل
َ
فْرًاۗ وَا

ُ
كَ ظُؾْيَانًا وَّك ِ

ة  حْكَ مِنْ رَّ
َ
 اِل

َ
نْزِل

ُ
آْ ا مَّ
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 ۗ لِيٰمَثِ
ْ
ى يَيْمِ ال

ٰ
اۤءَ اِل تَؾْض 

ْ
ۙ  وَال ُ وَا اللّٰ

َ
ظْفَا

َ
دَرْبِ ا

ْ
ل ِ
 
وْكَدُوْا نَارًا ل

َ
مَآْ ا

َّ
ل
ُ
سَادًاۗ  ط َـ رْضِ 

َ
ا
ْ
وَيسَْػَيْنَ فِى ال

مُفْسِدِيْنَ 
ْ
بُّ ال ا يُحِ

َ
ُ ل  ٦٤وَاللّٰ

Orang-orang Yahudi berkata, “Tangan Allah terbelenggu (kikir).” Sebenarnya tangan 

merekalah yang dibelenggu. Mereka dilaknat disebabkan apa yang telah mereka 

katakan. Sebaliknya, kedua tangan-Nya terbuka (Maha Pemurah). Dia memberi rezeki 

sebagaimana Dia kehendaki. (Al-Qur‟an) yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu 

itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekufuran bagi kebanyakan mereka. Kami 

timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari Kiamat. Setiap 

kali mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Mereka berusaha 

(menimbulkan) kerusakan di bumi. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan. (al-Mâ‟idah/5: 64) 

خَاوُمْ شُػَيْتًاۗ 
َ
ى مَدْيَنَ ا

ٰ
 ُ  غَيْدُهٗۗ  وَاِل

ٰ
نْ اِل مْ م ِ

ُ
ك
َ
َ مَا ل  يٰلَيْمِ اغْتُدُوا اللّٰ

َ
مْ  كَال

ُ
ك ِ
ة  نْ رَّ نَثٌ م ِ ِ

مْ ةَي 
ُ
كَدْ جَاءَۤحْك

 
َ
ا
ْ
ا حُفْسِدُوْا فِى ال

َ
شْيَاۤءَوُمْ وَل

َ
ا حَتْخَسُيا الجَّاسَ ا

َ
مِيْذَانَ وَل

ْ
 وَال

َ
يْل
َ
ك
ْ
يا ال ُـ وْ

َ
ا اخِىَاۗ َـ

َ
رْضِ ةَػْدَ اِصْل

ؤْمِنِيْنَۚ  نْخُمْ مُّ
ُ
مْ اِنْ ك

ُ
ك
َّ
مْ خَيْدٌ ل

ُ
 ٨٥ذٰلِك

Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syuʻaib. Dia berkata, 

“Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu tuhan (yang disembah) selain 

Dia. Sungguh, telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, 

sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang 

lain sedikit pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya. Itulah 

lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (al-A„râf/7: 85) 

Ayat-ayat di atas menegaskan tentang peranan manusia dalam 

kerusakan lingkungan, melarang manusia melakukan perusakan lingkungan, 

dan sekaligus mengajak manusia untuk menjaga dan memelihara lingkungan 

dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, basis menjaga kesehatan lingkungan 

juga dapat ditemukan isyaratnya dalam QS. al-An„âm/6: 141-142 berikut: 

 ُٗ وَالزَّ 
ُ
ل
ُ
ط
ُ
خَلِفًا ا رعَْ مُخْ  وَالزَّ

َ
الجَّخْل غَيْدَ مَػْرُوْشٰج  وَّ ػْرُوْشٰج  وَّ ج  مَّ

 جَنّٰ
َ
شَا
ْ
ن
َ
ذِيْْٓ ا

َّ
يْخُيْنَ ۞ وَوُيَ ال

انَ مُ  مَّ ۗ وَالرُّ غَيْدَ مُتَشَاةِه  ادِه ٍۖ  تَشَاةِىًا وَّ هٗ يَيْمَ خَص 
حيُْا خَلَّ

ٰ
ذْمَرَ وَا

َ
ْٓ اِذَآْ ا يْا مِنْ ذَمَرِه 

ُ
ل
ُ
يْا ۗ  ط ُـ ا تُصْرِ

َ
اِنَّهٗ   وَل

 ۙ يْنَ ِـ مُسْرِ
ْ
بُّ ال ا يُحِ

َ
  ١٤١ل

َ
ُ وَل مُ اللّٰ

ُ
ا رَزَكَك يْا مَِِّ

ُ
ل
ُ
رْشًاۗ  ط َـ ةً وَّ

َ
نْػَامِ حَمُيْل

َ
ا
ْ
تِػُيْا خُعُيٰتِ وَمِنَ ال ا حَتَّ

يْعٰنِۗ  تِيْنٌۙ  الشَّ مْ عَدُوٌّ مُّ
ُ
ك
َ
 ١٤٢اِنَّهٗ ل

Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak 

merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan 

delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah 

buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik 
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hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 

Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada 

(pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. 

Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh 

yang nyata bagimu. (al-An„âm/6: 141-142) 

Ayat ini mengingatkan manusia dalam mengeksplorasi alam. Pada  

dasarnya, manusia mempunyai hak atau diperbolehkan untuk memanfaatkan 

apa-apa yang ada di muka bumi (sumber daya alam), akan tetapi dilakukan 

dengan cara tidak melampaui batas atau berlebihan. Adapun tentang sanitasi 

total berbasis mayarakat, misalnya Islam melarang buang air besar di 

sembarang tempat:  

َرِوَايةٍَ:َ واث لَُاَِ: ضلَاللَؿويََوسلَاللََِلَُوَْسَُرَََالََ:َكََالََكَََ-ََُيَْؾَََاللََُضََِرََ-َلٍَبََحَََنَِبََْاذَََِـمََُنَْؾََ  )وَفِْ

صََِارِؿةَََكََارِدِ،َوََوََمَََامَْفََِازََبََِْمَْثَ:َاََلََنََامث َؾَِلََمََامََْاِحْذيَِبُوا(َ لَ قِ،َوََيَْامع   75.امؼِّ

“Dari Mu„âdz bin Jabal r.a., ia berkata: „Rasulullah SAW bersabda: 

„Takutlah tiga tempat yang dilaknat, yaitu buang kotoran pada sumber air 

yang mengalir, di jalan dan tempat berteduh‟.” (HR. Abȗ Dâwud dan Ibn 

Mâjah).  

Islam juga mengajarkan agar membersihkan hidung, juga bersuci 

dengan batu saat tidak ada air, serta membersihkan tangan saat bangun tidur 

sebelum dirinya berwudhu. Hal ini sebagaimana diajarkan dalam sebuah 

hadis:  

صَيْصَةََ ؾَنَْ ُُ َ َرَسُوَْ أ بِ َ كاَلَََصلى الله عليه وسلمَلََاللَِأ ن  َـلَْ: َفوَيَْجْ َأ حَسُكُُْ ب  َثوََض  ذَا
إ
َمِيَيْثَُْأ هََْفََِْا َثُُ  َِ َفِ خجَْمَصَََوَمَنَِ، اس ْ

َكبَْلََأ نَْيسُْذِوَِاََفََِْ،فوَيُْوحِصَْ ٍُ َفوَيَْغْسِلَْيسََ َِ َمِنَْهوَْمِ َأ حَسُكُُْ ذَاَاسْديَْلغََ
إ
ََِوَضُوََْوَا َلََيسَْرِيََْ،ئِ َأ حَسَكُُْ ن 

إ
َفاَ

76َ.أ ينََْبَِثتََْيسٍََُُ

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila salah seorang kalian 

berwudu maka hendaklah ia meletakkan air pada hidungnya kemudian hendaknya ia 

menghirup dan menyemburkannya (istintsâr), dan barangsiapa yang bersuci dengan 
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Hadis ini di-takhrîj oleh Abȗ Dâwud dalam Sunan Abî Dâwud, Kitâb al-Thahârah, 

Bab ke-14, Bâb al-Mawâdhi„ al-Latî Nuhiya „an al-Baul fîhâ (Bab tentang Tempat-tempat 
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Syams al-Haqq al-„Azhîm Âbâdî, „Aun al-Ma„bȗd Syarh Sunan Abî Dâwud ma„a Syarh al-

Hâfizh Syams al-Dîn ibn Qayyim al-Jauziyyah, Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1998, jilid 

1, juz 1, hal. 31. 
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Wudhȗ‟, Bâb al-Istijmâr Witran (Bab Bersuci dengan Batu Ganjil), hadis nomor 160, dalam 

Ibn Hajar al-„Asqalânî, Fath al-Bârî..., juz 1, hal. 316. 
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batu maka hendaknya dengan yang ganjil, dan apabila salah seorang dari kalian 

bangun dari tidurnya, maka hendaknya ia mencuci tangannya; karena sungguh salah 

seorang kalian itu tidak mengetahui di mana tangannya [berada] saat tidur.” (HR. al-

Bukhârî) 

Dalam konteks  mengatur kesehatan lingkungan ini, sejatinya promosi 

kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam penting dan perlu dilakukan 

melalui jalur pendidikan, lembaga pendidikan. Untuk meningkatkan tingkat 

kesehatan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam maka perlu pendidikan 

kesehatan atau upaya bidang kesehatan melalui promosi kesehatan dengan 

pola holistis, terpadu dan komprehensif, serta dilakukan sungguh-sungguh.  

Promosi kesehatan tersebut tidak hanya sekedar memberikan informasi 

mengenai kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, 

tetapi juga upaya mengubah perilaku yang kurang sehat menjadi sehat. Ada 

kelompok organisasi profesi resmi di Indonesia, bernaam Perkumpulan 

Pendidik dan Promosi Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI), bagian 

dari OP Ikatan Ahli kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI). Sungguhpun 

demikian, tugas dan tanggung tersebut tidak akan dapat berjalan tanpa 

dukungan dari semua unsur, terutama para tokoh masyarakat dan tokoh 

agama Islam, yang notabene jelas ajaran agama sangat menjunjung tinggi 

aspek pendidikan dan kesehatan.
77

 Para kelompok OP merupakan ikhtiar 

dalam menjalankan perintah QS Ali „Imrân/3: 104, berikut:  

و
ُ
رِۗ  وَا

َ
مُنْك

ْ
مَػْرُوْفِ وَيَنْىَيْنَ غَنِ ال

ْ
مُرُوْنَ ةِال

ْ
يْدِ وَيَأ خَ

ْ
ى ال

َ
ثٌ يَّدْغُيْنَ اِل مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْك نْ م ِ

ُ
تَك
ْ
كَ وُمُ وَل ٰۤىِٕ ل

مُفْلِدُيْنَ 
ْ
 ١٠٤ال

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang 

mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Ali „Imrân/3: 104) 

Adapun metode yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan adalah 

dengan berpedoman pada QS. al-Nahl/16: 125, berikut:  

 ۗ خْسَنُ
َ
تِيْ هِيَ ا

َّ
ىُمْ ةِال

ْ
حَسَنَثِ وَجَادِل

ْ
مَيْغِظَثِ ال

ْ
مَثِ وَال

ْ
ك حِ
ْ
كَ ةِال ِ

ى سَبِيْلِ رَة 
ٰ
دعُْ اِل

ُ
مُ  ا

َ
عْل
َ
اِنَّ رَةَّكَ وُيَ ا

مُىْخَدِيْنَ 
ْ
مُ ةِال

َ
عْل
َ
 غَنْ سَبِيْلِ ُ  وَوُيَ ا

َّ
 ١٢٥ةِمَنْ ضَل

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang 

baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya 
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Ida Untari, “Pendidikan Kesehatan Masyarakat dalam Perspektif Islam”, dalam  
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Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan 

Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. (al-Nahl/16: 125)  

Berdasarkan landasan ayat di atas, dalam metode promosi kesehatan 

atau dakwah ini, terdapat tiga kaidah berikut: (1) bi-al-hikmah (bijaksana); 

(2) bi-al-mau„izhah al-hasanah (pelajaran baik dan berharga); dan (3) bi-al-

mujâdalah bi-allati hiya ahsan (perdebatan dengan cara yang fair dan baik). 

Dalam Tafsîr al-Jalâlain dikemukakan bahwa bi-al-hikmah tersebut 

ditafsirkan dengan bi-al-Qur‟an. Al-Shâwî menjelaskan bahwa hikmah 

disebut Al-Qur‟an karena hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat (al-„ilm 

al-nâfi„). Adapun yang dimaksud dengan bi-al-mau„izhah al-hasanah adalah 

al-targhîb wa-al-tarhîb, yakni menyemangati dengan sesuatu yang 

menyenangkan (seperti pahala) dan memperingatkan dengan sesuatu yang 

menakutkan (seperti siksa). Hikmah dalam penyebutkan al-mau„izhah al-

hasanah itu adalah untuk menjadikan rindu beribadah dan semangat 

melakukannya, serta agar seseorang dengan mudah menjauhi hal-hal yang 

menyimpang dari ibadah tersebut.
78

 Kata al-mau„izhah al-hasanah dalam 

ayat tersebut ditafsirkan dengan arti petuah-petuah (mawâ„izh) dan kata-kata 

yang lembut/toleran (al-qaul al-rafîq), yakni perkataan yang di dalamnya 

terkandung kelemahlembutan dan kasih sayang.
79

 

Lebih dari itu, penting diperhatikan bahwa metode yang paling efektif 

dalam promosi kesehatan adalah dengan dimulai dari diri sendiri (lisân al-

hâl), sebagaimana tujuan utama Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini 

adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW 

diriwayatkan: 

صَيْصَةََكاَلَََؾَنَْأ بَِْ مََضَا : صلى الله عليه وسلمَلَُاللَِكاَلََرَسُوََْ:ُُ ثتَُْلِأأثمَِّ ِـ ُ ه مَاَت
إ
.مِحََالْأ ذْلَقَِا

80
َ

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh aku 

(Rasulullah SAW) diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.” (HR. 

Ahmad) 

Metode lain yang penting diperhatikan yang pernah dilakukan 

Rasulullah SAW pada sebuah kelompok dapat dengan cara metode “mutual 

education”. Misalnya Nabi SAW sendiri mengajarkan salat dengan 

mendemonstrasikan, memberikan instruksi (instruksional). Demikian juga, 
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Al-Shâwî al-Mâlikî, Hâsyiyât al-„Alllâmah al-Shâwî..., juz 2, hal. 412.   
79

Al-Shâwî al-Mâlikî, Hâsyiyât al-„Alllâmah al-Shâwî..., juz 2, hal. 412.    
80

Teks hadis lengkapnya:  
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metode pengajaran yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah dilakukan 

dengan metode bercerita (story telling), yaitu mengisahkan peristiwa sejarah 

hidup manusia masa lampau yang menyangkut ketaatannya atau 

kemungkarannya dalam hidup terhadap perintah Allah SWT. Perihal metode 

bercerita (sory telling) semacam ini tercermin dalam surat al-Fâtihah ayat ke-

7, yang berisi tentang (kisah) orang-orang yang dimurkai dan tersesat. 

Selain itu, penting diperhatikan sasaran promosi kesehatan. Sasaran 

promosi kesehatan hendaknya dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga 

terdekat dan selanjutnya kepada masyarakat luas. Hal ini sebagaimana 

tercermin dalam  QS. al-Baqarah/2: 214 berikut: 

مْ 
َ
سَاۤءُ وَالضَّ  خَسِبْخُمْ ا

ْ
بَأ
ْ
خْىُمُ ال مْۗ  مَسَّ

ُ
يْا مِنْ كَتْلِك

َ
ذِدذَْ خَل

َّ
 ال
ُ
رَل مْ مَّ

ُ
حِك
ْ
ا يَأ مَّ

َ
ثَ وَل جَنَّ

ْ
يا ال

ُ
نْ حَدْخُل

َ
اۤءُ ا رَّ

آْ اِنَّ 
َ
ل
َ
ۗ  ا ِ مَجُيْا مَػَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰ

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
 وَال

ُ
سُيْل  الرَّ

َ
ى يَلُيْل يْا خَتّٰ

ُ
زِل
ْ
ِ كَرِيْبٌ  وَزُل  ٢١٤نَصْرَ اللّٰ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 

kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. 

Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang (dengan berbagai cobaan) 

sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Kapankah 

datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. (al-

Baqarah/2: 214) 

Di samping itu, promosi nilai-nilai kesehatan bukan semata-mata 

dilakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi, melainkan juga menekankan 

dengan sungguh-sungguh pemberdayaan individu dan masyarakat untuk 

senantiasa menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya. Selain itu, 

dalam promosi kesehatan juga perlu menggunakan media, karena hal ini 

sesuai dengan perkembangan jaman. Saat ini berbagai media mudah diakses 

di  era digital, siaran radio, tv, media sosial (medsos) dalam beragam 

platform, seperti Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dll. Dengan cara-

cara dan strategi promosi kesehatan demikian, peningkatan kesehatan dapat 

lebih tercapai dengan maksimal.  

5. Mempromosikan Nilai-nilai Kemanusiaan 

Sejak kehadirannya, Islam sebagai bagian dari komunitas besar agama 

di dunia, berusaha menuntun dan membmbing umatnya dalam mencari dan 

menemukan makna terbaik dalam hidupnya di balik gelap dan gemerlapnya 

kehidupan dunia. Islam diyakini sebagai agama yang sempurna, sebab Islam 

memberikan aturan dan panduan lengkap kepada manusia, baik berkaitan 

dengan aspek spiritual, maupun aspek non-spriritual, misalnya berbagai 

aspek zahir/material, yang mencakup berbagai dimensi kehidupan, seperti 

hubungan perkawinan, hubungan perdagangan, hingga politik. Dengan 



223 

 

    
 

panduan itu, manusia dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga 

dapat memajukan peradaban.
81

 

Nilai-nilai kemanusiaan mencakup nilai-nilai kasih sayang, nilai 

persaudaraan, nilai tolong-menolong, nilai nasihat-menasehati kebenaran, 

kebaikan dan kesabaran. James W Morris, Guru Besar pada Departemen 

Teologi Universitas Bostos AS, mengatakan bahwa banyak orang 

mengetahui Islam bermula dari Arab, tetapi banyak orang yang tidak 

mempunyai pengetahuan dengan benar mengenai tujuan Islam itu sendiri. 

Sejarah menunjukkan bahwa Islam dalam realitasnya menjadi bagian dari 

sejarah dunia hingga saat ini, bahkan Islam membawa manusia kepada masa 

baru yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (insâniyyah).
82

 

Lebih lanjut James menyatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tersebut 

telah tertuang di dalam kitab suci Al-Qur‟an. Dengan mengutip surat al-

„Ashr, James menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang memberikan 

panduan dan bimbingan kepada pemeluknya untuk saling tolong-menolong 

(ta„âwun), dan saling-menasehati (tawâshau bi-al-haqq wa-tawâshau bi-al-

shabr). Sungguhpun demikian, nasehat yang disampaikan tersebut tidak lain 

adalah untuk kebaikan (haqq, birr), bukan sebaliknya.  

Selain itu, James berpandangan bahwa kepercayaan dan etika adalah 

satu bagian yang integral, karena menjadi tata cara bagaimana kita 

berhubungan dengan lingkungan sosial, dan bagaimana cara kita 

berkomunikasi dengan orang banyak. James mengatakan bahwa: “Etika dan 

kepercayaan itu menjadi tata cara bagaimana kita semua saling berhubungan 

dengan lingkungan sosial di sekitar kita, dan juga cara kita berkomunikasi 

dengan orang banyak, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan.” 

Dalam konteks menyelesaikan problematika homoseksualitas, nilai-

nilai kemanusiaan di atas, perlu dipromosikan kepada pelaku dan komunitas 

homoseksual. Manusia perlu mendapatkan perhatian, nasehat kebaikan, di 

samping juga perlu mendapatkan pertolongan atau bantuan dalam mengatasi 

masalah kehidupannya, tidak terkecuali masalah homoseksualitas. 

Islam mengajarkan persaudaraan, karena pada dasarnya semua manusia 

berasal dari kesamaan jenis, tidak ada perbedaan di antara satu orang dengan 
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yang lainnya, kecuali atas dasar iman dan taqwa. Hal ini sebagaimana firman 

Allah SWT, sebagaimana telah dikutip di bagian sebelumnya, “Sungguh 

orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang 

paling taqwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” (al-Hujurât/49: 13) 

Islam menegaskan ajaran bahwa seorang muslim harus menekankan 

persaudaraan (ukhuwah) dan melaksanakannya dengan sebenar-benarnya 

dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran ini ditegaskan dalam firman Allah 

Taala: 

مْ حُرْحَمُيْنَ 
ُ
ك
َّ
ػَل
َ
َ ل مْ وَاحَّلُيا اللّٰ

ُ
خَيَيْك

َ
صْلِدُيْا ةَيْنَ ا

َ
ا َـ مُؤْمِجُيْنَ اِخْيَةٌ 

ْ
 ٪ࣖ اِنَّمَا ال

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah 

kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu 

dirahmati. (al-Hujurât/49: 10) 

Ayat ini meneguhkan ajaran persaudaraan, oleh karena itu, meskipun 

bukan fitnah yang luas, dan meskipun bukan peperangan (al-qitâl), tetap 

diperintahkan untuk mengadakan ishlâh (perdamaian) di antara sesama orang 

mukmin karena pada dasarnya mereka itu terikat dalam persaudaraan.
83

 

Islam juga mengajarkan agar kaum muslimin senantiasa tetap menjaga 

kelestarian kehidupan alam semesta dan menghindarkan segala bentuk aksi 

yang merusak dan tercela, difirmankan dalam Al-Qur‟an, sebagaimana telah 

dikutip di muka: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di 

dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. 

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (al-

Qashâsh/28: 77) 
Allah SWT mengingatkan bahwa kerusakan yang terjadi di alam 

semesta adalah disebabkan oleh perbuatan manusia, dalam QS. al-Rȗm/30: 

41, berikut: 

ىَرَ  فَسَادُ َِ
ْ
ىُمْ  ال

َّ
ػَل
َ
يْا ل

ُ
ذِيْ غَمِل

َّ
يْدِى الجَّاسِ لِيُذِيْلَىُمْ ةَػْضَ ال

َ
سَبَجْ ا

َ
بَدْرِ ةِمَا ك

ْ
بَد ِ وَال

ْ
فِى ال

 ٤١يَرْجِػُيْنَ 
Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 

manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (al-

Rȗm/30: 41) 
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Ajaran Islam membimbing manusia agar dapat mengambil pelajaran 

berharga dari segala kejadian dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. 

Langkah promosi nilai-nilai kemausiaan ini, sejalan dengan sebuah penelitian 

disertasi Robingun, berjudul “Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pendidikan 

Rasulullah SAW (Kajian Berbasis Tafsir-Hadis)”, yang bertujuan 

mengungkap nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan Rasulullah SAW, 

melalui penelitian kualitatif dalam bentuk library research, dengan 

pendekatan teorits-filosofis dan induktif-hermeneutis, serta sumber data 

primer meliputi tafsir Al-Qur‟an dan hadis-hadis terkait, dan sumber sekunder 

dari sirah nabawiyyah serta pendidikan Rasulullah SAW. Dalam penelitian 

tersebut ditemukan fakta bahwa pendidikan Rasulullah SAW merupakan 

tonggak bagi konsep pendidikan nondikotomik, dengan prinsip tauhid sebagai 

bangunan universal dan berasaskan wahyu. Di dalam pendidikan Nabi SAW 

mewujud nilai-nilai pendidikan yang selalu otentik, di setiap ruang dan waktu 

(shâlih li-kulli zamân wa-makân), yakni: nilai persamaan (al-musâwah), 

solidaritas, keadilan (al-„adâlah), kebajikan (al-birr), dan keperibadian utuh. 

Rasulullah SAW dibekali kepemimpinan nubuwwah sebagai penguatan bagi 

implementasi nilai-nilai tersebut, di mana otentisitasnya bisa dilihat dari sudut 

demografi, kualitas individual, mukjizat, doktrin ma‟shum dan perspektif 

orientalis. Nilai-nilai tersebut ternyata melampaui kesetaraan gender, HAM, 

pendidikan multikultural serta etika global framework Barat. Kepribadian 

yang utuh merupakan terapi yang manjur atas split personality.  

Penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa “Nilai-nilai tersebut 

juga bisa menjawab persoalan lesbian, gay, biseksual dan transgender.”
84

  

Melalui analisis teoritis, penelitian tersebut akhirnya mengajukan suatu pola: 

(1) nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan Rasulullah SAW sebagai teori 

pendidikan: sarana pencerahan dan penyadaran masyarakat dari efek semakin 

jauhnya mereka dengan spiritual, sehingga muncul sikap kekerdilan dan 

ketidakmenentuan pada diri sendiri. Nilai-nilai tersebut berkontribusi 

menghasilkan nilai-balik positif bagi manusia, yakni hidup bermakna untuk 

dirinya dan lingkungannya; (2) Humanisme Rasulullah SAW sebagai teori 

pendidikan, karena humanisme dalam Islam adalah theocentic humanism, 

yang berbasis pada Al-Qur‟an dan hadis. Dua sumber tersebut yang 

membawa Rasulullah SAW dalam pendidikan yang diajarkan bagi 

masyarakat, sehingga tidaklah terbantakan klaim bahwa beliau adalah 

pioneer humanisme dalam Islam. Dua teori tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk pengembangan pendidikan Islam, dan menjadi satu alternatif bagi 
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model nilai-nilai kemanusiaan dengan berbasis tafsir-hadis sebagai bangunan 

keilmuannya. 

Zakky Mubarak
85

 juga menegakan perkembangan dakwah Islam, pada 

dasarnya ditunjang esensi ajaran Islam mengenai konsep kemanusiaan yang 

iIslami atau “humanisme religius”.” Islam sebagai agama samawi terakhir 

yang diyakini telah sempurna, tidak hanya mengatur hubungan atau interaksi 

(al-„alâqah) manusia dengan Allah SWT saja (hubungan vertikal), melainkan 

juga mengatur interaksinya dengan sesama manusia, serta interaksinya 

dengan makhluk lainnya (hubungan horizontal). Kedua interaksi yang sangat 

luhur tersebut dalam Al-Qur‟an disebut: hablun minallâh dan hablun 

minannâs, serta hambul min al-„âlam.  

Sebelum kehadiran Islam yang dibawa Nabi besar Muhammad SAW, 

umat manusia di dunia dilanda permusuhan dan kebencian di antara bangsa 

yang satu dengan bangsa lainnya, permusuhan antar ras, suku dan golongan. 

Kelompok yang satu memusuhi kelompok yang lain, perbudakan terjadi di 

berbagai bagian dunia, ras diskriminasi, juga ada pembagian manusia dengan 

kasta-kasta, dari kasta yang paling tinggi sampai kasta yang paling rendah. 

Dalam kehancuran yang meresahkan itu, Islam hadir dengan ajarannya 

mengenai persamaan hak (al-musâwah), kemanusiaan yang luhur (al-

insâniyyah), tidak ada perbedaan antara satu bangsa dengan bangsa lainya, 

antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, kecuali dengan ukuran 

taqwa yang dimilikinya.  

Islam meneguhkan ajaran bahwa semua manusia adalah saudara, 

berasal dari jenis yang sama, tidak ada perbedaan antara satu dengan lainnya, 

kecuali dengan iman dan taqwa. Ajaran humanisme Islam ini tergambar 

dengan jelas melalui pesan-pesan Nabi SAW di Padang Arafah. Lebih dari 

empat belas abad yang lalu, di Padang Arafah yang tandus, saat ini mulai 

ditumbuhi pohon-pohon yang menghijau, Rasulullah  SAW menyampaikan 

pesan-pesan luhur kemanusiaan. Dalam pidato perpisahannya itu (khutbah al-

wadâ„), juga dalam rangka ibadah haji (haji wadâ„, haji perpisahan), beliau 

sebagai pembawa risalah untuk rahmat bagi alam semesta menyampaikan 

pesan-pesan kemanusiaan yang sangat luhur, mengharukan dan sangat 

berkesan. Beliau menyeru: 
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ا 
َ
ل
َ
اسُ أ ىَا الجَ  يُ 

َ
مْ وَاحِدٌ  يَاأ

ُ
مْ  ،إِنَ  رَةَ ك

ُ
ةَاك
َ
ا ،وَاحِدٌ وَإِنَ  أ

َ
ا ل
َ
ل
َ
 لِػَ  أ

َ
ضْل ا َـ

َ
، وَل غْجَمِي  

َ
ى أ

َ
رَبِي   عَل

 لِ 
َ
، وَل ى غَرَبِي  

َ
سْيَدَ  اػَجَمِي   عَل

َ
ى أ
َ
حْمَرَ عَل

َ
الِأ

َ
حْمَرَ  ، وَل

َ
ى أ
َ
سْيَدَ عَل

َ
اأ

َّ
لْيَى. ، إِل 86ةِالخَ 

  

Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu, dan nenek moyangmu 

juga satu. Tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa lain. Tidak ada kelebihan 

bangsa lain terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah 

terhadap orang yang berkulit hitam, tidak ada kelebihan orang yang berkulit hitam 

terhadap yang berkulit merah, kecuali dengan taqwanya.... (HR. Ahmad, al-Baihaqî, 

dan al-Haitsamî dari Sahabat yang Mendengar Khutbahnya Rasulullah SAW).  

Pesan Arafah yang mulia itu akan tetap abadi, yang dapat kita petik dari 

pesan itu, bagaimana kita dapat membangkitkan kembali semangat 

persaudaraan dan ukhuwah di tengah-tengah masyarakat, apalagi dalam 

suasana krisis ekonomi, sosial, politik dan kepercayaan seperti sekarang ini, 

sehingga pesan itu benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Peran 

para pemimpin, ulama atau ilmuwan dan tokoh masyarakat sangat penting 

dalam memasyarakatkan pesan kemanusiaan yang luhur itu. Islam 

meletakkan dasar-dasar persamaan derajat dan hak asasi bagi setiap diri 

manusia.  

Dengan konsepsi itu tertolaklah segala pandangan yang berlawanan 

dengan peradaban manusia yang luhur. Sebagai wujud dari kemanusiaan 

yang luas, Islam mengajarkan agar tetap memelihara kelestarian kehidupan 

alam semesta. Agama Islam sesuai dengan namanya yang berarti selamat, 

damai, patuh dan taat, sangat menaruh perhatian terhadap kelestarian alam 

semesta. Kehidupan umat manusia dibentuk dalam persaudaraan dan 

perdamaian, demikian juga dengan kelestarian makhluk lain, seperti benda 

mati, flora dan fauna.  

Umat manusia diarahkan agar mengusahakan perbaikan dalam alam 

raya ini dan menghindari perbuatan yang merusak serta tercela. Hal ini 

sebagaimana telah diingatkan dalam QS. al-Qashash/28: 77, sebagaimana 

telah dikutip pada bagian sebelumnya, yang artinya:  

Dan carilah apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 

akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (al-Qashash/28:77). 

Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural, yang mencakup empat 

komponen integratif fungsional, yakni sistem tindakan, sistem sosial, sistem 
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kultural, dan sistem keperibadian, maka nilai-nilai agama harus dipromosikan 

ke dalam sistem tindakan, sistem sosial, sistem kultural, dan sistem 

keperibadian. Maksudnya, nilai-nilai agama tentang keimanan, hukum, 

akhlak, kesehatan, dan kemanusiaan, harus diintegrasikan menjadi sebuah 

tindakan nyata, juga menjadi gerakan sosial, sehingga menjadi kultur, serta 

menjadi keperibadian individu dan masyarakat. Dalam aksi lebih lanjut, 

diperlukan penerapan konsep AGIL, yakni suatu adaptasi (adaptation, A), 

pencapaian tujuan (goal attainment, G), integrasi (integration, I), dan latensi 

atau pemeliharan (latency, I) terhadap nilai-nilai keagamaan tersebut dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas.  

Dengan demikian, nilai-nilai agama dipromosikan terus-menerus, 

sehingga menjadi dorongan untuk melakukan suatu tindakan ke arah 

perubahan yang positif, dalam hal ini perubahan dari homoseksualitas, suatu 

perilaku seksual menyimpang kepada perilaku seksual yang normal. Dalam 

kerangka itulah, nilai-nilai agama akan menjadi sistem tindakan, sistem 

sosial, sistem kultural, dan sistem keperibadian, sehingga dapat digunakan 

untuk mencapai tujuan (goal attainment), dalam hal ini menyelesaikan 

problematika homoseksualitas. 

B. Strategi Edukatif 
Implementasi pendekatan sosiologis melalui pola holistis terpadu dalam 

menyelesaiakan problematika homoseksualitas berbasis Al-Qur‟an, selain 

menggunakan strategi promotif juga menggunakan strategi edukatif. Edukatif 

berarti bersifat mendidik; berkenaan dengan pendidikan.
87

 Term pendidikan 

dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada terma al-tarbiyyah, al-

ta„lîm, dan al-ta‟dîb.
88

 Di antara ketiga kata tersebut, term tarbiyyah 

merupakan istilah yang populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam, 

sedangkan term al-ta‟dîb dan al-ta„lîm jarang digunakan.
89

 

Terdapat beragam definisi tarbiyyah, di antaranya, tarbiyyyah adalah 

proses bimbingan terhadap potensi manusia (jasmani, ruh dan akal) secara 
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maksimal, agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi kehidupan dan masa 

depan. Adapun kata ta„lîm berarti pengajaran, yaitu mencerdaskan otak 

manusia. Adapun kata al-ta‟dîb, berakar kata addaba-yuaddibu-ta‟dîban, 

berarti pendidikan yang bersifat khusus, yaitu memperluas adab kesopanan 

dan meluhurkan akhlak atau moralitas. Dengan demikian, kata tarbiyyah 

memiliki pengertian dasar “menumbuhkan dan mengembangkan.
90

 

Penggunaan kata tarbiyyah untuk pendidikan Islam mengacu pada kata rabba 

dalam ayat-ayat Al-Qur‟an, misalnya surat al-Isrâ‟/17: 24, berikut: 

مَا رَةَّيٰجِيْ صَؾِيْدًاۗ 
َ
ب ِ ارْحَمْىُمَا ك  رَّ

ْ
حْمَثِ وَكُل ِ مِنَ الرَّ

 
ل ىُمَا جَنَاحَ الذُّ

َ
 ٢٤وَاخْفِضْ ل

Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang 

dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana 

mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” (al-

Isrâ‟/17: 24) 

Al-Râzî menafsirkan maksud ayat tersebut, “rabbi irhamhumâ kamâ 

rabbayânî shaghîrâ” bahwa kata rahmah itu mengumpulkan segala kebaikan 

dalam agama dan dunia (wa-lafzh al-rahmah jâmi„ li-kull al-khairât fî al-dîn 

wa-al-dunyâ), karenanya, dikemukakan: 

يْ 
َ
 ْـ ب ِ رَ أ  ػَ ا

ْ
  نَ مِ  عَ يْ ا النَّ ذَ ا وَ مَ ىِ ةِ  ل

ْ
  انِ سَ خْ إِ ال

َ
 مَ ك

َ
 ا إِ نَ سَ خْ ا أ

َ
 ا إِ مَ ىِ خِ يَّ ةِ رْ حَ  يْ فِ  يَّ ل

َ
 يَ هِ  ثُ يَّ ةِ دْ التَّ ، وَ يَّ ل

 91 ....ثُ يَّ مِ نْ التَّ 
“Wahai Tuhanku jadikanlah pada keduanya jenis perbuatan baik (ihsân) ini 

sebagaimana keduanya telah berbuat baik kepadaku dalam tarbiyahnya 

kepadaku; dan kata tarbiyyah berarti menumbuhkembangkan (al-

tanmiyyah).”  

Dalam ayat tersebut, kata rabba dalam bentuk kata benda, yang 

menjadi akar kata tarbiyyah, berarti pendidikan, mengandung arti 

pemeliharaan, pengasihan, dan pembimbingan, dengan penuh kasih-sayang, 

misalnya dari orang tua kepada anak-anaknya, sebagaimana  diajarkan dalam 

surat al-Isrâ‟/17: 24.
92

  

Tujuan pendidikan Islam itu sendiri dapat diramu dari berbagai 

penjelasan mengenai tujuan pendidikan Islam, misalnya dikemukakan oleh 

M. Tholhah Hasan. Tujuan makro pendidikan Islam, menurut Tholhah 
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Hasan, adalah untuk menyelamatkan dan melindungi fitrah manusia, dan 

untuk mengembangkan potensi-potensi fitrah manusia tersebut, serta untuk 

menyelaraskan perjalanan fithrah mukhallaqah, dengan rambu-rambu fithrah 

munazzalah dalam semua aspek kehidupan, sehingga manusia dapat hidup 

lestari di atas jalur yang benar, yakni al-shirâth al-mustaqîm.
93

 Pengertian 

fithrah mukhallaqah tersebut adalah fitrah yang diciptakan Allah SWT pada 

manusia, berupa naluri, potensi jismiyyah (organ tubuh), nafsiyyah 

(kejiwaan), dan qalbiyyah (hati, sanubari). Adapun fithrah munazzalah 

adalah fitrah yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai acuan atau pedoman 

hidup, yaitu agama.
94

  

Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa Islam menghendaki manusia 

dididik agar mampu merealisasikan tujuan hidupnya, sebagaimana telah 

digariskan Allah SWT, yaitu untuk beribadah kepadaNya.
95

 Hal ini 

sebagaimana termaktub dalam QS. al-Dzâriyât/51: 56, berikut: 

ا لِيَػْتُدُوْنِ 
َّ
صَ اِل

ْ
اِن
ْ
نَّ وَال جِ

ْ
لْجُ ال

َ
 ٥٦وَمَا خَل

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-

Ku. (al-Dzâriyât/51: 56) 

Al-Shâwî dalam tafsirnya mengemukakan penjelasan bahwa: “Allah 

Taala menciptakan makhluk, dan menjadikan mereka orang-orang yang siap 

nan saleh untuk beribadah, dengan diberikan akal dan panca indera, dan 

menjadikan mereka menerima ibadah dan ketaatan, setelah itu Dia memilih 

orang yang Dia cintai di antara mereka untuk beribadah dan taat 

kepadaNya….”
96 

Dengan demikian, berdasarkan berbagai pandangan tentang tujuan 

pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk 

membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya serta moral yang 

luhur, dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, baik 

kedudukannya sebagai makhluk individu maupun anggota masyarakat, yang 

dilakukan dengan cara memposisikan peran strategis pendidikan Islam itu 

dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan fithrah mukhallaqah 
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manusia agar tetap relevan dan selaras dengan fithrah munazazalah, yakni 

agama.
97

   

Pendidikan sejatinya memiliki peran sebagai pondasi dalam kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus diselenggarakan 

dengan sebaik mungkin dan berorientasi kepada masa depan (future, 

mustaqbal). Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama sebagai media dalam 

melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap 

menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.  

Pendidikan dalam sebuah negara merupakan suatu elemen yang sangat 

penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya, dan tentu dalam 

rangka mencapai tujuan utama pendidikan, sebagaimana termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

berbunyi, sebagai berikut: 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Berdasarkan Bab II Pasal 2 UU Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) tersebut, dasar pendidikan nasional adalah pendidikan nasional 

yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Secara 

normatif, ketentuan dasar pendidikan nasional ini memiliki kemiripan dengan 

undang-undang sebelumnya. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 3 UU 

Sikdiknas, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Tujuan pendidikan nasional di atas merupakan tujuan pendidikan yang 

menjadikan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar untuk 

menyelenggarakan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi para pelajar 

dalam hal ini peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, siswa juga diharapkan 

dapat mempunyai kepribadian yang berakhlak mulia, berilmu, mandiri, 

mulia, kreatif, sehat, dan yang paling penting adalah membentuk pelajar 
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menjadi warga negara yang memiliki sikap demokratis dan juga 

bertanggung jawab. 

Menurut Armai Arief, terdapat tiga pilar utama yang sangat 

berpengaruh dalam membentuk karakter manusia, yaitu pendidikan di 

lingkungan keluarga, sekolah atau lembaga pendidikan, dan masyarakat.
98

 

Pendidikan mempunyai peranan menyiapkan SDM yang mampu berpikir 

secara kritis dan mandiri (independent critical thinking), sebagai modal dasar 

untuk pembangunan manusia seutuhnya yang mempunyai kualitas yang 

sangat prima. Upaya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan mandiri 

bagi peserta didik adalah dengan mengembangkan pendidikan partisipasif. 

Oleh karena itu, peran seorang pendidik, baik guru maupun dosen, 

seharusnya lebih sebagai fasilitator, dan mendorong keaktifan peserta didik. 

Keterlibatan peserta didik dalam pendidikan tidak sebatas sebagai pendengar, 

pencatat dan penampung ide-ide pendidik, melainkan lebih dari itu, peserta 

didik terlibat aktif dalam mengembangkan potensi dirinya sendiri.  

Perspektif Fungsionalisme Stuktural memandang tujuan pendidikan 

adalah untuk mensosialisasikan generasi muda menjadi anggota masyarakat 

untuk dijadikan tempat pembelajaran, mendapatkan pengetahuan, perubahan 

perilaku dan penguasaan tata nilai yang diperlukan bagi dirinya, agar bisa 

tampil sebagai bagian dari warga negara yang produktif. Dalam perspektif 

teori Fungsionalisme Struktural ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial 

yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan 

saling menyatu (integrated) dalam keseimbangan (equilibrium). Perubahan 

yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap 

bagian lainya.  

Pendekatan Fungsionalisme Struktural memandang masyarakat 

terintregrasi (integrated) atas dasar kata sepakat di antara anggota-

anggotanya megenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Masyarakat sebagai 

sistem sosial, secara fungsional terintregrasi ke dalam suatu bentuk 

equilibrium. Oleh karena itu, aliran pemikiran fungsionalisme tersebut 

disebut integration approach, order approach, equilibrium approach, atau 

structural fungtional approach (Fungsional Struktural, Fungsionalisme 

Struktural).
99

  

Fungsionalisme Struktural berpandangan bahwa pendidikan itu dapat 

dipergunakan sebagai suatu jembatan guna menciptakan tertib sosial (order). 

Pendidikan digunakan sebagai media sosialisasi kepada generasi muda untuk 
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mendapatkan pengetahuan, perubahan perilaku dan menguasai tata nilai-nilai 

yang dipergunakan sebagai anggota masyarakat. Masyarakat pun dipandang 

sebagai suatu kesatuan, sebagai suatu kesatuan masyarakat itu dapat 

dibedakan dengan bagian-bagianya, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan 

(integrated). Dengan pandangan bahwa masyarakat sebagai suatu realitas 

sosial yang tidak dapat diragukan eksistensinya, maka Durkheim 

memprioritaskan analisisnya pada masyarakat secara holistik, di mana bagian 

atau komponen-komponen dari suatu sistem itu berfungsi untuk memenuhi 

kebutuhan utama dari sistem secara keseluruhan. Kebutuhan suatu sistem 

sosial harus terpenuhi agar tidak terjadi keadaan yang abnornal. Turner, 

sebagaimana dikemukakan Wirawan, mengatakan bahwa sistem sosial dapat 

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan-tujuan tertentu, sehingga 

mempunyai fungsi dalam membangun unsur-unsur kebudayaan 

masyarakat.
100

  

Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural, masyarakat dipandang 

sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang mepunyai hubungan di antara 

satu dengan yang lainnya. Hubungan dalam masyarakat tersebut bersifat 

timbal balik dan simbiotik-mutualisme. Pada dasarnya, suatu sistem lebih 

cenderung ke arah equilibrium (keseimbangan) dan bersifat dinamis. 

Ketegangan atau disfungsi sosial maupun penyimpangan social pada 

akhirnya akan dapat teratasi dengan sendirinya melalui adaptasi dan proses 

institusionalisasi. Perubahan yang terdapat dalam sistem mempunyai sifat 

gradual (tadrîjiyyan), melalui penyesuaian dan bukan bersifat revolusioner 

(daf„atan wâhidah). Di sinilah pentingnya konsensus, yang  menjadi faktor 

penting dalam integrasi. Setiap masyarakat mempunyai sussnan kumpulan 

subsistem yang satu sama lainnya berbeda, hal ini didasarkan pada struktur 

dan makna fungsional bagi masyarakat yang lebih luas. Pada umumnya jika 

masyarakat mengalami perubahan, maka akan tumbuh dan berkembang 

dengan kemampuan secara lebih baik untuk menanggulangi permasalahan 

dan problem-problem dalam kehidupanya.  

Fakta sosial pada umumnya yang menjadi fokus perhatian dalam kajian 

sosiologi adalah struktur sosial dan pranata sosial. Dalam perspektif 

Fungsionalisme Struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada 

dalam sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen ataupun bagian-bagian 

yang saling menyatu dan mempunyai keterkaitan dalam keseimbangan. 

Fungsionalisme Struktural menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik 

serta mengabaikan perubahan-perubahan revolusioner yang terjadi pada 

masyarakat.  

                                                           
100

Wirawan, “Migrasi Sirkuler Tenaga Kerja Wanita Keluar Negeri”, hal. 48.   



234 

  

Fungsionalisme Struktural menekankan pada peran dan fungsi struktur 

sosial yang menitikberatkan pada konsensus dalam masyarakat. Apabila teori 

Fungsionalisme Struktural ini dihubungkan dengan lembaga pendidikan 

ataupun sekolah, maka lembaga pendidikan mempunyai beberapa fungsi 

antara lain sebagai berikut:  

(1) menjadi sarana untuk bersosialisasi, di mana lembaga pendidikan dapat 

merubah orientasi yang khas, di antaranya paradigma, juga mewarisi 

budaya yang dapat membuka wawasan baru terhadap dunia luar;  

(2) untuk menjadi ajang seleksi dan alokasi yang dapat mendorong semangat 

dan motivasi prestasi para peserta didik agar menjadi manusia berguna, 

dapat diterima dalam dunia kerja, dan dapat dialokasikan bagi mereka 

yang berprestasi; dan  

(3) untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hak dan kewajiban 

tanpa pandang bulu terhadap setiap peserta didiknya. 

Dalam perspektif Fungsionalisme Struktural, gejala-gejala dan kondisi 

pendidikan tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial, khususnya pendidikan 

Islam. Hal ini karena dalam nilai-nilai sosial harus menciptakan hubungan 

interaktif dan senantiasa menanamkan nilai-nilai sosial. Implementasi nilai-

nilai sosial dalam masyarakat ini tentu membutuhkan strategi edukatif atau 

cara-cara yang bersifat mendidik.
101

  

Pengelompokan dan klasifikasi yang terdapat dalam masyarakat 

mempunyai peran, bentuk dan fungsi, sebagaimana dalam teori 

Fungsionalisme Struktural. Teori ini mempunyai basis dan stressing yang 

terintegrasi dalam semua even pada tatanan fungsional bagi suatu 

masyarakat, sehingga bersifat holisitas atau keterpaduan dalam setiap sendi-

sendi strukturnya dalam wilayah fungsional masyarakat yang bersangkutan. 

Pendidikan dalam era global saat ini juga mempunyai peran yang sangat 

besar dalam membentuk struktur ataupun stratifikasi sosial.  

Dengan demikian, Fungsionalisme Struktural tidak dapat dilepaskan 

dari pendidikan ataupun masyarakat. Hal ini karena stratifikasi yang berada 

dalam masyarakat mempunyai fungsi. Dalam konteks inilah relevansi 

Fungsionalisme Struktural dalam strategi edukatif  yang diimplementasikan 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas melalui jalur 

pendidikan. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa 

eksistensi teori Fungsionalisme Struktural ini adalah tertanamnya asumsi 

bahwa semua even dalam tatanan adalah fungsional bagi suatu masyarakat. 

Dalam kerangka ini, kajian tentang masyarakat, tidak bisa dipisahkan dengan 
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“integrasi”, yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan terpadu.
102

 Hal ini 

selaras dengan pengertian sosiologi pendidikan, yang dikemukakan Parsons, 

bahwa struktur dalam masyarakat mempunyai keterkaitan atau interaksi 

antara yang satu dengan lainnya. Pendidikan, secara khusus, tidak bisa 

dipisahkan dari struktur yang terbentuk oleh pendidikan itu sendiri. Demikian 

juga, pendidikan menjadi alat untuk mengembangkan kesadaran diri sendiri 

dan kesadaran sosial.
103

  

Fungsionalisme Struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsi-

asumsi tertentu tentang keteraturan masyarakat, melainkan juga 

memancarkan berbagai asumsi tertentu mengenai hakikat manusia. Di dalam 

Fungsionalisme Struktural, manusia diperlakukan sebagai abstraksi yang 

menduduki status dan peran yang membentuk lembaga-lembaga atau struktur 

sosial. Fungsionalisme Struktural secara implisit memperlakukan manusia 

sebagai pelaku yang memainkan berbagai ketentuan yang telah dirancang 

sebelumnya, sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan dalam 

masyarakat. Lebih lanjut, dalam perspektif Fungsionalisme Struktural, 

psikologi anggota masyarakat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh 

norma-norma dan lembaga-lembaga yang memelihara norma-norma itu. 

Hubungkan individu dengan sistem sosial dapat dianalisis melalui konsep 

status, yakni stuktur, kedudukan dalam sistem sosial, serta peran atau fungsi. 

Dalam konteks inilah, peran pendidikan, termasuk pendidikan Islam, 

dalam perspektif Fungsionalisme Struktural mencakup: (1) pendidikan dalam 

peranan kelompok; (2) pendidikan dalam peranan masyarakat; dan  (3) 

pendidikan dalam status kelompok stuktural sosial. Pendidikan dalam 

peranan kelompok diharapkan dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan 

sesorang, sehingga akan membiasakan kebutuhan dan kepentingan serta 

mendekatkan harapan para anggota. Peristiwa ini diharapkan dapat 

menjadikan asosiasi atau lapisan, strata maupun struktur masyarakat, baik 

secara kasta, golongan, statifikasi, kedaerahan, kelompok dan lain sebagainya 

di lingkungan masyarakat tertentu. Para pemimpin dari masing-masing 

anggota harus dapat bertindak dan dapat memainkan peranan-peranan agar 

kelompok sosial tersebut dalam menciptakan lingkungan masyarakat dapat 

berlangsung kondusif, rukun, damai, saling menghormati, stabil, tertib, lancar 

dan sebagainya.  

Peran-peran yang harus dimainkan oleh para pemimpin masyarakat 

sebagai berikut: (a) Dalam memainkan peranan kelompok, pemimpin tidak 

memaksakan peranan-peranan tersebut kepada para anggota kelompok 
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lainya; (b) dalam memainkan peranan kelompok harus bersama-sama dengan 

kelompok yang lain, jika kelompok-kelompok itu, pemimpin telah membuat 

suatu kesepakatan ataupun perjanjian bersama, sehingga dimungkinkan 

kelompok itu menjadi kelompok yang besar dan mengharapkan 

perkembangan; (c) tidak ada batasan peranan kelompok dan menyesuaikan 

dengan penanaman sosial dalam melakukan interaksi ataupun hubungan antar 

kelompok dalam lingkungan masyarakat serta mengelola benturan dengan 

cara lebih menghargai dan menghormati peranan sosial.  

Adapun peranan pendidikan masyarakat mencakup dua langkah, yaitu 

(a) langkah-langkah yang harus ditempuh dan dilakukan bagi seseorang yang 

mendapat peran dan tugas kepemimpinan; (b) menunjukkan perbuatan 

sebagai anggota-anggota organisasi dari status kelompok atau perkumpulan 

ataupun kelembagaan. Anggota masyarakat ketika sesuai dengan peranannya 

maka akan membatasi peranan (fungsi), misalnya sebagai orang tua, 

usahawan, pembentuk serikat kerja, konsumen, produsen, warga biasa dan 

lain sebagainya. Hal ini berguna dan bermanfaat dalam pengendalian 

masyarakat, karena tiap-tiap individu dalam masyarakat itu akan mengetahui 

batas-batas kewenangannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak 

akan terjadi konflik ataupun benturan peranan satu dengan yang lainnya, 

karena di masyarakat tersebut tiap-tiap anggotanya mampu berjalan sesuai 

dengan fungsinya masing-masing.  

Adapun peranan pendidikan dalam status kelompok stuktural social, 

dapat dikemukakan bahwa struktur masyarakat bila dilihat dari persilangan 

yang terjadi terdapat: (a) kesukuan/kedaerahan; (b) kelas sosial/strata 

(struktur/lapisan) masyarakat, (c) status pekerjaan/jenjang jabatan dalam 

bagian masyarakat. Dalam kerangka ini, ada beberapa suku yang hidup dalam 

masyarakat tertentu, masing-masing dari masayarakat itu menunjukkan dan 

merasakan ikatan suatu geografis ataupun kebudayaan tertentu yang harmoni 

dan berlaku turun-menurun, serta anggota-anggotanya dilahirkan, 

dikembangkan dan bertahan dalam kelngsungan hidupnya (viabilitas), 

sehingga berbagai persilangan yang terjadi akan mewujudkan “rasa 

kedaerahan”. Kelas-kelas sosial juga merasakan ikatan, tujuan, tuntutan, 

gerakan ataupun jenjang, sehingga mereka akan mengadakan persilangan di 

antara masing-masing kelasnya dan akan mewujudkan segmentasi ataupun 

pembentukan bagian yang semakin besar.  

Dalam hal ini, pembentukan bagian yang semakin besar itu berbentuk 

lapisan masyarakat dan memupunyai pengaruh terhadap kelangsungan hidup 

masyarakat yang bersangkutan. Individu dalam masyarakat yang telah 

dewasa harus bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa interaksi antar sesama yang memiliki status 

pekerjaan yang sama atau mirip, dapat menimbulkan pertukaran pengalaman, 

pengetahuan, pikiran serta berbagai gagasan penting. Berbagai persilangan 
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status pekerja atau pekerjaan akan melahirkan jenjang pekerjaan yang lebih 

besar dalam kehidupan masyarakat.
104

  

Adapun pendidikan dalam fungsi-fungsi masyarakat, dapat dijelaskan 

bahwa lembaga menyelenggarakan berbagai macam fungsi, dalam lembaga 

keluarga memperhatikan dan memberikan perlindungan pada keluarga yang 

satu dengan yang lainnya, menyelenggarakan fungsi-fungsi ekonomi. Dalam 

hal ini, ayah-ibu dan kakak juga berfungsi sebagai pengganti guru ketika 

berada di rumah, termasuk juga memberikan gizi dan obat-obatan ataupun 

melakukan pelayanan sosial-sosial lainnya.  

Lembaga masyarakat juga mempunyai fungsi dan tugas yang serupa 

dengan lembaga keluarga. Berbagai fungsi dalam lembaga masyarakat itu 

dipisah-pisah dan dibagi-bagi. Suatu fungsi sosial tertentu misalnya 

diselenggarakan secara eksklusif oleh suatu lembaga tertentu pula.  

Dalam konteks inilah, pendidikan dapat dilihat dari seluruh kegiatan-

kegiatannya: anak-anak belajar, dan kepada mereka diajarkan teknik-teknik, 

kebiasaan-kebiasaan, serta perasaan-perasaan pada masyarakat, di mana 

mereka hidup. Dalam kerangka inilah jelas bahwa pendidikan itu bukanlah 

monopoli lembaga sekolah semata, melainkan diperankan pula oleh keluarga 

dan lembaga masyarakat.
105

  

Oleh karena itulah, lembaga pendidikan didorong untuk melakukan 

manajemen transformatif, yakni harus mempunyai indikator dalam 

mengimplementasikan manajemenmya. Hal ini sebagaimana ungkapan 

bahwa Manajemen Pendidikan Mutu Berbasis Sekolah itu menjadi konsep, 

dan merefleksikan peran serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam 

lingkup pendidikan.  

Peran dan tanggung jawab pendidikan ini mencakup antara lain: (1) 

lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) sekolah memiliki misi dan 

target mutu yang ingin dicapai; (3) sekolah memiliki kepemimpinan yang 

kuat; (4) ada harapan yang tinggi dari sivitas akademik sekolah (kepala 

sekolah, guru, dan staf lainya, termasuk siswa); (5) ada pengembangan staf 

sekolah yang selalu selaras dengan tuntutan IPTEK; (6) ada evaluasi yang 

terus-menerus terhadap beragam aspek akademik dan administratif, dan 

pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan dan perbaikan mutu; dan (7) ada 

komunikasi dan support yang insentif dari orang tua siswa dan masyarakat 

yang lainnya. 

Dalam kajian yang berkaitan dengan dunia pendikan atau proses 

pembelajaran, terdapat konsep proses pembelajaran yang penting ditekankan 

sebagai bagian dari strategi edukatif dalam mengatasi problematika 
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homoseksualitas, mencakup kemampuan yang mencakup beberapa dimensi, 

yaitu dimensi kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, attitude, aptitude, dan 

sosial. Penjelasan beberapa dimensi ini, secara berurutan sebagai berikut. 

Pertama, dimensi kognitif merupakan aspek kompetensi yang berkaitan 

dengan pengetahuan, penalaran, pemahaman dan pemikiran. Kedua, afektif 

berarti kompetensi yang fokus utamanya pada perasaan, emosi, dan reaksi-

reaksi yang berbeda dengan penalaran.  

Berikutnya, ketiga, dimensi psikomotorik adalah dimensi kemampuan 

yang berkaitan dengan berbagai aspek keterampilan jasmani. Adapun 

keempat, dimensi spiritual adalah aspek kemampuan yang berkaitan dengan 

nilai atau kejiwaan yang digunakan agar perilaku dan kehidupan menjadi 

lebih bermakna, serta memiliki nilai atau manfaat yang baik bagi diri sendiri 

dan orang lain.  

Adapun kelima, dimensi attitude adalah aspek kemampuan yang 

berkaitan dengan sikap tehadap sesuatu yang dapat mengubah persaan. 

Berikutnya, keenam, dimensi aptitude merupakan aspek yang berkaitan 

dengan bakat sebagai kompetensi individu untuk melaksanakan tugas yang 

harus dilaksanakan secara terus-menerus. Adapun yang terakhir, ketujuh, 

dimensi sosial merupakan kemampuan yang digunakan untuk menjaga 

interaksi dan memperbaiki situasi dan kondisi yang dialami masyarakat atau 

manusia.
106

 

Keseluruhan dimensi pembelajaran tersebut dapat ditemukan basisnya 

dalam Al-Qur‟an.
107

 Dimensi kognitif basisnya dapat dijumpai dalam QS. Âli 

„Imrân/3: 190;
108

 dimensi afektif basisnya terdapat dalam QS. al-Ahzâb/33: 

21;
109

 dimensi psikomotorik basisnya dapat ditemukan dalam QS. al-Tîn/96: 

4;
110

 kemudian dimensi spiritual basisnya QS. al-A„râf/7: 72;
111

 selanjutnya 
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Ayat dimaksud:  

قِ 
ْ
بَابِۙ اِنَّ فِيْ خَل

ْ
ل
َ
ا
ْ
ولِى ال

ُ
ا ِ
 
يٰج  ل

ٰ
ا
َ
ىَارِ ل يْلِ وَالنَّ

َّ
افِ ال

َ
رْضِ وَاخْخِل

َ
ا
ْ
مٰيٰتِ وَال  ١٩٠السَّ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. (Âli „Imrân/3: 190) 
109

Ayat dimaksud:  

 َ رَ اللّٰ
َ
خِرَ وَذكَ

ٰ
ا
ْ
يَيْمَ ال

ْ
َ وَال ظنَ يَرْجُيا اللّٰ

َ
مَنْ ط ِ

 
سْيَةٌ خَسَنَثٌ ل

ُ
ِ ا مْ فِيْ رَسُيْلِ اللّٰ

ُ
ك
َ
ظنَ ل

َ
لَدْ ط

َ
رِيْدًاۗ ل

َ
 ٢١ ك

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang 

banyak mengingat Allah. (al-Ahzâb/33: 21)  
110

Ayat dimaksud:  
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dimensi attitude basisnya dapat ditemukan isyaratnya dalam QS. al-Syam/40: 

8-9;
112

 sedangkan dimensi aptitude basisnya diisyaratkan dalam QS. al-

Isrâ‟/17: 84;
113

 dan terakhir mengenai dimensi sosial basisnya terdapat dalam 

QS. al-Hujurât/49: 13.
114

  

Tujuan-tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, sebagaimana 

telah dikemukakan di atas, dapat diturunkan menjadi fungsi pendidikan, 

seperti mengembangkan kemampuan siswa atau peserta didik, dan 

membentuk kepribadiannya agar dapat menjadi pribadi saleh. Oleh karena 

itu, agar selaras dengan tujuan pendiidkan Islam tersebut, maka dalam 

                                                                                                                                                      

خْسَنِ حَلْيِيْم ٍۖ 
َ
سَانَ فِيْْٓ ا

ْ
اِن
ْ
لْنَا ال

َ
لَدْ خَل

َ
 ٤ل

sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. 

(al-Tîn/96: 4)  
111

Ayat dimaksud:  

ذِدْذَ مَػَهٗ 
َّ
يْنٰهُ وَال جَ

ْ
ن
َ
ا ظنُيْا مُؤْمِنِيْنَ  ةِرَحْمَث  َـ

َ
يٰتِنَا وَمَا ط

ٰ
ةُيْا ةِا ذَّ

َ
ذِدذَْ ك

َّ
ا وَكَعَػْنَا دَاةِرَ ال جَّ  ٧٢ࣖ م ِ

Maka, Kami selamatkan dia (Hud) dan orang-orang yang bersamanya karena rahmat yang 

besar dari Kami, dan Kami binasakan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan 

ayat-ayat Kami dan mereka bukanlah orang-orang mukmin. (al-A„râf/7: 72) 
112

Ayat dimaksud:  

تِيْ وَعَدْ 
َّ
ال
 
ىُمْ جَنّٰجِ عَدْنِ 

ْ
دْخِل

َ
ۙ رَبَّنَا وَا حكَِيْمُ

ْ
ػَزِخْزُ ال

ْ
نْجَ ال

َ
خِىِمْۗ اِنَّكَ ا يّٰ ِ

زْوَاجِىِمْ وَذُر 
َ
ةَاۤىِٕهِمْ وَا

ٰ
حَ مِنْ ا

َ
هُمْ وَمَنْ صَل  ٨تَّ

ػَظِيْمُ 
ْ
فَيْزُ ال

ْ
لَدْ رَحِمْخَهٗۗ وَذٰلِكَ وُيَ ال َـ تِ يَيْمَىِٕذ  

ٰ
ا ي ِ تِۗ وَمَنْ حَقِ السَّ

ٰ
ا ي ِ  ٩ࣖ وَكِىِمُ السَّ

Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga „Adn yang telah Engkau janjikan 

kepada mereka serta orang yang saleh di antara nenek moyang, istri, dan keturunan mereka. 

Sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. 

Lindungilah mereka dari keburukan. Siapa yang Engkau lindungi dari keburukan pada hari 

itu, sungguh, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang 

agung.” (al-Syam/40: 8-9)  
113

Ayat dimaksud:  

ا 
ً
وْدٰى سَبِيْل

َ
مُ ةِمَنْ وُيَ ا

َ
عْل
َ
مْ ا
ُ
رَةُّك َـ  ۗ خِه 

َ
ى شَاطِل

ٰ
 عَل

ُ
ػْمَل  يَّ

ٌّ
ل
ُ
 ط
ْ
 ٨٤ࣖ كُل

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya 

masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (al-

Isrâ‟/17: 84) 
114

Ayat dimaksud:  

يْاۚ  اِنَّ  ُـ  لِخَػَارَ
َ
كَتَاۤىِٕل مْ شُػُيْةاً وَّ

ُ
نٰك
ْ
نْثٰى وَجَػَل

ُ
ا ر  وَّ

َ
نْ ذكَ مْ م ِ

ُ
لْنٰك

َ
يُّىَا الجَّاسُ اِنَّا خَل

َ
َ يٰٓا مْۗ اِنَّ اللّٰ

ُ
حْلٰىك

َ
ِ ا مْ غِنْدَ اللّٰ

ُ
رَمَك

ْ
ك
َ
 ا

 ١٣عَلِيْمٌ خَتِيْدٌ 
Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 

perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar 

kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (al-

Hujurât/49: 13) 
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strategi edukatif sebagai bagian pendekatan holistis terpadu dalam mengatasi 

problematika homoseksualitas dilakukan melalui empat langkah holistis dan 

terpadu, yaitu (1) penguatan materi pendidikan keagamaan; (2) penguatan 

materi pendidikan kesehatan; (3) penguatan materi pendidikan kemanusiaan; 

dan (4) penyadaran dan sosialisasi tentang dampak-dampak negatif 

homoseksualitas. Uraian keempat langkah terpadu dalam strategi edukatif 

tersebut, secara berurutan, dikemukakan sebagai berikut. 

1. Penguatan Materi Pendidikan Keagamaan 

Penguatan materi pendidikan keagamaan ini sangat penting dilakukan 

sebagai bagian yang integral dalam pendekatan sosiologis dengan strategi 

edukatif melalui pola holistis terpadu dengan berbasis Al-Qur‟an, karena 

fungsional agama itu sendiri. Agama berfungsi antara lain fungsi edukatif 

(pendidikan), fungsi penyelamatan, dan fungsi reformatif (perbaikan).
115

 

Dalam perspektif ini, agama dipandang sebagai “jalan spiritual”, yang 

merupakan makna sejati agama itu sendiri.  

Agama sebagai “jalan spiritual”, secara meyakinan, menggariskan dan 

meneguhkan keterlibatan agama dalam pergumulan sosial untuk membela 

keadilan dan melawan penindasan sebagai prinsip moral.
116

 Keterlibatan 

agama secara sosial ini melibatkan guru moral yang berperan sebagai “analis 

sosial” untuk memecahkan problem sosial (problem solving). Sebagai “analis 

sosial”, guru moral secara cermat melihat struktur dan sistem sosial tempat 

berpijaknya untuk mengfungsikan agama.
117

 

Oleh karena itu, kaum muslimin, khususnya para ulama, harus  

mempunyai pengetahuan mengenai pendekatan yang holisits terpadu dalam 

memandang homoseksualitas di tengah masyarakat. Bagaimanapun pelaku 

homoseksualitas merupakan bagian dari umat manusia yang harus diberikan 

hak-haknya sesuai dengan prinsip kemanusiaan (al-insâniyyah), di samping 

tentu diusahakan agar menjadi sadar terhadap kekeliruan tindakan mereka. 

Dalam jangka pendek pula, penting dibuat pusat-pusat kajian dalam rangka 

penanggulangan homoseksualitas. Pusat kajian ini bersifat komprehensif dan 

integratif serta lintas bidang studi. Aktivitasnya melakukan riset dan 

konsultasi psikologi serta pengobatan bagi pengidap homoseksualitas.  

Penguatan materi pendidikan keagamaan dalam rangka mencegah dan 

mengatasi problematika homoseksualitas dikemukakan di berbagai tempat 

strategis, seperti masjid, majelis taklim, dan ruang-ruang publik yang lainnya. 

Hal ini sejalan dengan fungsi masjid, setidaknya terdapat sembilan fungsi 

masjid, dalam konteks ini, masjid difungsikan sebagai tempat umat Islam 
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membersihkan diri, menggembleng spiritualitas dan rohani, juga sebagai 

tempat untuk konsultasi mengenai masalah-masalah agama dan kehidupan, 

menyampaikan kendala dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan dan 

pertolongan dan solusi yang tepat,
118

 termasuk dalam mengatasi problematika 

homoseksualitas.  

Penguatan materi pendidikan keagamaan ini mencakup beberapa 

materi, antara lain:  

(1) peneguhan materi ajaran takwa; 

(2) peneguhan materi ajaran hidayah;  

(3) peneguhan substansi ajaran salat dan puasa dalam mencegah perbuatan 

keji dan mungkar;  

(4) peneguhan ajaran keseimbangan;  

(5) peneguhan prinsip dan ajaan beramal saleh;  

(6) peneguhan ajaran berdzikir; 

(7) peneguhan materi ajaran sabar; 

(8) peneguhan materi istiqamah; 

(9) peneguhan ajaan fitrah;  

(10) peneguhan ajaran pernikahan sebagai fitrah untuk membentuk keluarga 

sakinah, masyarakat marhamah dan negara thayyibah;  

(11) peneguhan ajaran optimisme; dan  

(12) peneguhan ajaran tawakkal.  

Nilai-nilai dalam ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan di atas 

harus diteguhkan agar menjadi way of life (pedoman hidup) bagi seorang 

muslim. Hal ini karena, sebagaimana dikemukakan Nurcholish Madjid (Cak 

Nur),  bagi seorang muslim, dia sepenuhnya menyakini kebenaran agama 

Islam sebagai way of life. Semua nilai dasar waf of life, yang menyeluruh 

tersebut tercantum dalam kitab suci Al-Qur‟an. Dengan memegangi Islam 

sebagai way of life, maka dengan sendirinya juga menganut cara berpikir 

Islam. Semua orientasi kehidupan seorang muslim dilandaskan pada nilai-

nilai dasar Islam, karenanya ia menyakini kebenaran Islam keseluruhannya 

sebagai total way of life.
119

 Penjelasan sembilan materi pendidikan 

keagamaan tersebut secara berurutan sebagai berikut. 

a. Peneguhan Materi Ajaran Takwa 

Di antara ajaran Islam yang harus ditekankan dan diteguhkan sebagai 

bagian dari strategi edukatif dengan penguatan materi keagamaan dalam 
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rangka mengatasi problematika homoseksualitas adalah ajaran takwa. Ajaran 

takwa harus dipesankan. Hal ini karena pesan takwa itu sangat vital, menjadi 

salah satu rukun bagi keabsahan khutbah dan salat jumat yang dilaksanakan. 

Lebih dari itu, pesan takwa mempunyai kedudukan yang penting dalam 

agama, sebagaimana dikemukakan al-Mubârakfȗrî (1283-1383 H), dalam 

kitabnya Tuhfat al-Ahwadzî bi-Syarh Jâmi„ al-Tirmîdzî , “Fainna al-taqwâ 

asâs al-dîn, wa-bihi yurtaqâ ilâ marâtib al-yaqîn, karena sungguh takwa 

adalah pondasi agama, yang dengannya seseorang diangkat kepada tingkat-

tingkat keyakinan. Dengan takwa itulah banyak hikmah yang sungguh 

penting yang diraih bagi orang-orang yang bertakwa (muttaqîn).
120

  

Penjelasan lebih lanjut tentang pengertian takwa dan urgensi pesan 

takwa dikemukakan al-Bughâ dan Mistȗ dalam kitabnya al-Wâfî: 

َوََلَْمخ َبََِِةَُيََضَِوََمْاَََ َمَِاهَِِوََامي ََاُ َيََذَِاحَْ،َوََصَِامَِوََالْأَ َالَُثََذَِامََْىَهََِوََلَْمخ َاََى: ََْفَِيَْمِكََََحَََنَْ، اَبَََِِةَُيََضَِوََامَْ،َوََعَِامش 

َْاللََةَُادََََـسَََابَََِِمَِسلَمَََامخ َفََِنَ ؛َلِأَ صلى الله عليه وسلمَبَِِّامي ََنََمََِيَُْبَِنَََاءٌَيََخَِؾَْاَِ ﴿وَملَسَََْ:الََََـثَََاللََِةَُيََضَِوَََهََِ،َوََةِصَََدَِالْأَٓاَوََيَهَ

﴾َۗ َ كَُُْاَنَِاث لُواَالّلّٰ َوَاِيَ  ينََْاُوْثوُاَامكِْذٰةََمِنَْكبَْوِكُُْ ِ يْياََالَّ  121َ.]۱3۱امًساء:َ[َوَض 

Wasiat Takwa: Takwa adalah melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua 

larangan. Ketakwaan ini merupakan perintah syar‟i. Rasulullah, dalam memberikan 

pesan, senantiasa menitikberatkan masalah ketakwaan, karena bagi siapa pun yang 

komitmen dengannya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Ketakwaan juga merupakan pesan Allah terhadap orang-orang terdahulu dan juga 

terhadap kita semua. Hal ini sebagaimana firman Allah:...Kami telah mewasiatkan 

kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu (umat 

Islam) agar bertakwa kepada Allah. (al-Nisâ‟/4: 131) 

Dalam Al-Qur‟an terdapat banyak ayat yang meneguhkan ajaran takwa. 

Di antaranya termaktub dalam QS Âli „Imrân (3) ayat 102, al-Tâghabȗn ayat 

16, al-Ahzâb ayat 70, al-Thalâq ayat 2-3, dan al-Anfâl ayat 29. 
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Abȗ al-„Ulâ Muhammad „Abd al-Rahmân ibn „Abd al-Rahîm al-Mubârakfȗrî, 

Tuhfat al-Ahwadzî bi-Syarh Jâmi„ al-Tirmîdzî, Beirut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2001, juz 

VI, hal. 104.   
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Mushthafâ Dîb al-Bughâ dan Muhy al-Dîn Mistȗ, al-Wâfî fî Syarh al-Arba„în al-

Nawawiyyah, cet. ke-2, Damsyik: Dâr al-Mushthafâ, 2010, hal. 214. Kutipan ayat di atas 

lengkapnya sebagai berikut: 

مْ وَاِيَّا
ُ
كِتٰبَ مِنْ كَتْلِك

ْ
وْحُيا ال

ُ
ذِدذَْ ا

َّ
يْنَا ال لَدْ وَصَّ

َ
رْضِۗ وَل

َ
ا
ْ
مٰيٰتِ وَمَا فِى ال ِ مَا فِى السَّ ّٰ نِ احَّلُيوَللِ

َ
مْ ا
ُ
فُرُوْا ك

ْ
ۗ وَاِنْ حَك َ ا اللّٰ

ا حَمِيْدًا  ُ ؽَنِيًّ ظنَ اللّٰ
َ
رْضِۗ وَط

َ
ا
ْ
مٰيٰتِ وَمَا فِى ال ِ مَا فِى السَّ ّٰ اِنَّ للِ  ١٣١َـ

Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguh, Kami telah 

mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu 

(umat Islam) agar bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, jika kamu kufur, maka sesungguhnya 

hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Mahakaya lagi 

Maha Terpuji. (al-Nisâ‟/4: 131) 
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Tim pensyarah kitab Riyâdh al-Shâlihîn karya Imam al-Nawawî, yang 

terdiri para ulama terkemuka antara lain Mushthafâ Sa„îd al-Khîn dan 

Mushthafâ al-Bughâ, dalam kitab Nuzhat al-Muttaqîn, mengemukakan 

bahwa berdasarkan ayat-ayat di atas beserta kandungan maknanya terdapat 

beberapa poin penting dalam peneguhan ajaran takwa, sebagai berikut.
122

 

(1) Takwa harus selalu menghiasi kehidupan seorang mukmin, dalam 

ucapan maupun perbuatan. Dengan kata lain seorang mukmin harus 

senantiasa menghiasi dirinya dengan takwa.
 123

 

(2) Takwa menjadi penyebab seseorang selamat dari musibah, dan pembuka 

pintu rizki yang halal. 

(3) Hati orang yang bertakwa akan dibersihkan, dan pikirannya pun menjadi 

jernih pula, sehingga ia dapat mengikuti yang hak (kebenaran), dan 

menjauhi yang batil. 

(4) Takwa menjadi syarat seseorang masuk surga, dan istikamah dalam 

menjalankan ketakwaan di dunia menjadi faktor penyebab keselamatan 

di akhirat.
124

 

Sebagai orang yang beriman sudah sepatutnya senantiasa berusaha 

dengan sungguh-sungguh meningkatkan kadar ketakwaannya kepada Allah 

SWT dengan cara mengaplikasikan semua konsep Islam, berisi nilai-nilai dan 

norma-norma yang sempurna, dalam kehidupan sehari-hari.
125

  

Al-Qur‟an menyebutkan bahwa Allah SWT mengilhamkan fujȗr dan 

taqwâ ke dalam jiwa manusia (nafs). Hal ini sebagaimana tersebut dalam 

firman-Nya berikut:   

ىَمَىَا
ْ
ل
َ
ا جُيْرَوَا وَحَلْيٰىىَاٍۖ  َـ  ٨ُـ

lalu Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, (al-

Syams/91: 8) 

Arti fujȗr, dapat dijumpai, misalnya dalam karya al-Râghib al-

Ashfihânî (343-502 H/954-1108 M), berjudul al-Mufradât fî Gharîb al-

Qur‟ân. Menurut al-Ashfihânî, kata fujȗr bermakna tercabik-cabiknya tabir 

agama (syaqq sitri al-diyânah).
126

 Orang yang melakukan kedustaan atau 
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kebohongan dinamakan fâjir, karena kedustaan itu bagian dari fujȗr.
127

 Fujȗr 

yang telah diilhamkan Allah Taala kepada jiwa manusia itu merupakan 

potensi bagi kerusakan fitrah itu sendiri. Sungguhpun begitu, Allah SWT pun 

telah mengilhamkan taqwâ kepadanya, yang berarti melindunginya dari 

keburukan. Berdasarkan perspektif ini, homoseksualitas merupakan fujȗr 

yang harus dihadapi dan diperangi dengan taqwâ oleh setiap orang mereka 

yang merasakan kecenderungan homoseksualitas tersebut dalam dirinya.  

b. Peneguhan Materi Ajaran Hidayah 

Dalam penguatan materi pendidikan keagamaan ini pula, penting 

diteguhkan ajaran tentang hidayah. Bahwa manusia diajarkan agar selalu 

memohon hidayah kepada jalan yang lurus (shirâth al-mustaqîm) (QS. al-

Fâtihah/1: 6). Kata hidâyah berarti memberi petunjuk ke suatu jalan yang 

benar. Arti hidâyah adalah bimbingan/petunjuk (al-irsyâd) dan pertolongan 

(al-taufîq). Hidayâh berarti pula petunjuk (al-dalâlah) dan penjelasan (al-

tabyîn) meskipun tidak tercapai sasarannya. Yang dimaksud hidâyah dalam 

ayat ini bukan sekedar memberi hidâyah, petunjuk dan penjelasan saja yang 

menyampaikan (mengantarkan) kepada kebaikan, tetapi juga taufîq 

(pertolongan).
128

  

Al-Qur‟an berisi petunjuk (hudan/hidayah) bagi manusia. Hal ini 

sebagaimana firman Allah SWT, sebagaimana telah dikutip sebelumnya: 

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur‟an) dari 

Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (Yȗnus/10: 57) 

Hujjatul Islam Imam al-Ghazâlî, dalam kitabnya Ihyâ‟ „Ulûm al-Dîn, 

menjelaskan klasifikasi hidayah. Menurutnya, hidayah mempunyai tiga 

tingkatan.
129

 Pertama, mengetahui jalan kebaikan dan keburukan. Dengan 

jalan ini Allah memberikan nikmat kepada seluruh hamba-Nya, sebagiannya 

dengan akal, dan sebagainnya melalui sabda Rasul. Sebab-sebab yang 

menghantarkan hidayah (asbâb al-hudâ) adalah kitab-kitab suci, para rasul 

dan akal-akal yang jernih, sebab-sebab hidayah ini dihamparkan, tidak 

menghalangi  seseorang memperoleh hidayah itu kecuali hasud (dengki), 

sombong (al-kibr), cinta dunia (hubb al-dunyâ), dan sebab-sebab yang 

membutakan hati, meskipun tidak membutakan mata. 

Kedua, di luar jenis hidayah yang pertama, yaitu hidayah umum (al-

hidâyah al-„âmmah), yakni hidayah yang diberikan oleh Allah Taala kepada 

hamba setahap demi setahap, dan merupakan buah kesungguhan (tsamrat al-

mujâhadah).  
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Ketiga, di luar hidayah yang kedua, yaitu cahaya yang memancar 

dalam dunia kenabian dan kewalian sesudah sempurnanya mujâhadah (ba„da 

kamâl al-mujâhadah), yang dengannya seseorang mendapatkan hidayah 

kepada sesuatu yang tidak dapat dicapai dengan akal, padahal dengan akal 

seseorang memperoleh taklîf (tugas) dan mampu mempelajari ilmu-ilmu.  

Imam al-Ghazâlî melanjutkan bahwa hidâyah ini berbeda dengan al-

rusyd (bimbingan). Al-Rusyd adalah inâyah ilâhiyyah (pertolongan Tuhan), 

yang membantu manusia ketika berorientasi kepada mencapai tujuannya, 

menguatkan pada sesuatu yang ada kemaslahatannya dan memalingkan dari 

sesuatu yang ada mafsadatnya, dan bimbingan itu berasal dari dalam (bâthin). 

Dengan demikian, al-rusyd adalah „ibâratun „an hidâyah bâ„itsah ilâ jihat al-

sa‟âdah muharrikatan ilaihâ (ungkapan tentang hidayah yang mendorong 

kepada arah kebahagiaan yang menggerakkan kepada kebahagiaan itu). 

Adapun tasdîd adalah mengarahkan gerakan-gerakan manusia kepada sasaran 

yang ingin dicapai dan mempermudah pencapaiannya, sehingga menjadi kuat 

dalam mencapai kebenaran dalam waktu yang cepat.
130

 

Oleh karena itu, hidayah saja tidak cukup, tetapi mesti butuh hidayah 

yang menggerakkan untuk mengantarkan kepada tujuan, yaitu bimbingan (al-

rasyd). Bimbingan (al-rasyd) tidaklah cukup, melainkan mesti membutuhkan 

sesuatu yang memudahkan gerakan-gerakan dengan bantuan anggota badan 

dan alat-alat (sarana-sarana), sehingga sesuatu yang dikehendaki (sasaran) 

menjadi sempurna, karena ada sesuatu yang mendorong pencapaian sasaran 

itu. Jadi hidayah hanyalah merupakan pemberitahuan atau memperkenalkan 

(al-hidâyah makhdh al-ta„rîf), dan al-rusyd adalah mengingatkan faktor 

pendorong agar hidayah itu menjadi bangun dan bergerak, sedangkan tasdîd 

adalah bantuan dan pertolongan dengan menggerakkan anggota badan dalam 

mencapai kebenaran. Adapun ta‟yîd adalah seolah laksana yang pengoleksi 

seluruhnya, yaitu ungkapan tentang penguatan urusan seluruh pilar atau 

dimensi itu dengan mata batin dari dalam, dan penguatan sergapan dan 

membantu sebab-sebab dari luar.
131

  

c. Peneguhan Materi Substansi Ajaran Salat dan Puasa dalam 

Mencegah Perbuatan Keji dan Mungkar 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa 

homoseksualitas merupakan bentuk perbuatan keji (fâhisyah). Oleh karena 

itu, penguatan materi pendidikan keagamaan dalam rangka mengatasi 

problematika homoseksualitas mencakup pula peneguhan bahwa salat yang 

dilakukan dengan baik dapat menghindarkan perbuatan keji dan mungkar, 

baik lahir maupun batin. Hal ini karena salat adalah cahaya (al-shalâh nȗr) 
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yang menuntun pelakunya kepada jalan kebenaran dan mencegahnya dari 

kemaksiatan.
132

 Allah Taala berfirman: 

رِۗ 
َ
مُنْك

ْ
فَدْشَاۤءِ وَال

ْ
يةَ حَنْهٰى غَنِ ال

ٰ
ل ۗ اِنَّ الصَّ يةَ

ٰ
ل كِمِ الصَّ

َ
كِتٰبِ وَا

ْ
حْكَ مِنَ ال

َ
وْحِيَ اِل

ُ
 مَآْ ا

ُ
حْل
ُ
رُ ا

ْ
ذِك

َ
وَل

 
َ
ِ ا مُ مَا حَصْنَػُيْنَ اللّٰ

َ
ُ يَػْل بَدُۗ وَاللّٰ

ْ
 ٤٥ك

Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur‟an) yang telah diwahyukan 

kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari 

(perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih 

besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. (al-„Ankabût/29: 45). 

Al-Shâwî menjelaskan maksud ayat “Inna al-shalâta tanhâ „an al-

fakhsyâ‟ wa-al-mungkar”, yakni melaksanakan salat dengan ajeg (al-

muwâzhabah „alaihâ), itu menjadi sebab dalam mensucikan seseorang dari 

perbuatan keji dan mungkar, ketika telah dipenuhi syarat-syaratnya dan adab-

adabnya, karena yang wajib (dilakukan) ketika siap melakukan salat adalah 

bersuci dari hadats yang tampak dan hadats yang maknawi (al-hadats al-hissî 

wa-al-ma„nawî), serta memperbarui taubat (tajdîd al-taubah). Oleh karena 

itu, apabila seseorang telah bediri di hadapan Allah, ia khusyuk dan ingat 

bahwa ia berdiri di hadapan Tuhannya, serta ia pun sadar bahwa Dia 

melihatnya, maka dalam kondisi tersebut keberadaan salat itu begitu hadir 

dalam anggota tubuhnya.”
133

 

Di samping itu, peneguhan substansi ajaran salat itu penting dilakukan 

karena, di samping sabar, dapat dijadikan media dalam memenuhi kebutuhan 

hidup dan menghadapi serta mengatasi berbagai problem kehidupan. Basis 

landasannya, secara jelas tampak dalam  firman Allah Taala: 

شِػِيْنَۙ  خٰ
ْ
ى ال

َ
ا عَل

َّ
تِيْدَةٌ اِل

َ
ك
َ
يةِۗ  وَاِنَّىَا ل

ٰ
ل بْدِ وَالصَّ  ٤٥وَاسْخَػِيْنُيْا ةِالصَّ

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. 

Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyuk,(al-Baqarah/2: 45) 

Dalam Tafsîr al-Jalâlain dikemukakan penafsiran ayat tersebut, 

“Carilah ma„ȗnah (pertolongan) atas urusan-urusan kalian, [dengan sabar], 

menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai, [dan salat]”. Dalam 

Hâsyiyat al-Shâwî dikemukakan penjelasan bahwa “menahan diri terhadap 
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yang tidak disukai”, “yakni berupa musibah-musibah, ketaatan-ketaatan, dan 

meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan.”
134

 

Diperintahkan untuk sabar, yaitu berpuasa karena ia (dapat) mengekang 

syahwat, dan (diperintahkan) salat, karena ia melahirkan kekhusyu‟an dan 

menghilangan keangkuhan (tȗrits al-khusyȗ‟ wa-tunfî al-kibr).
135

 Maksud 

melahirkan kekhusy‟an adalah kerendahan dan ketenangan hati (tunduk) di 

bawah takdir-takdir Tuhan (hudhȗ„ al-nafs wa-sukȗnuhâ tahta al-

maqâdîr).
136

 

Argumentasi berikutnya, karena keberadaan salat itu juga merupakan 

cahaya penuntun (al-shalâh nȗr), salat juga merupakan media untuk 

ketenangan dan ketenteraman. Al-Bughâ dan Mistȗ, dalam kitabnya al-Wâfî, 

mengatakan: 

َاٍََ َصََنََُجَُيْصََِفَْثَوََََيٍَْْؿَََةُصََ كَُ ّصَََِبََِسَِبَََْـامََْلََُضََِةَُلََمطَ : َوََََِت َََِلَِامَِزََمََََُِاثَُاخٌَََمََُ، َكََشَََِمِوَََ، ََا َيَِْْؿَََةَصََ كََُتَْه

ََنََوَْؾَُصََيََْ،َوََنََمَْالْأَ وَََةََيََيَْكَِامسَ وَََةََاحََاَامصَ يََْفََِنََوَْسَُ،َيََِيََْْلَِخ َمَُامَْ
إ
َاَ َأَ ََوَْأ ََقٌَيَْضَََمَْبََِِِلََزََاَىََمََاَكُ َيََْه ،َ ٌَصََنََُمَْبََِِِمٌَم

َوََ ََصََغََلَ ََؽَِبٌََْمََََؽََمَََنََوَْوَُنََْْيَََمَُِْفَََ،ةََات َحَُلَِائَِلََامََْيََْْوَِسََصَْمَُامََْسَِيَِّس َ َسَُحََْْأ ََاٍَُوََرََ)َ،ةَِلَََامطَ فََِنَِْيَْؾَََةُصََ كََُتَْوَََِـ:

َائِلَسََامً َوََ َوََ.( ...َِ ََنََكَََيَْالَّ 
إ
َحََذََا َزَََا َيَََالََكَََصٌَمَْأ ََََُت َوََ!ةََلََامطَ َمَِكِأَ ََ!لَُلَََتَِ: َبٌََََِِحَْرَِأَ ، َا َا" ُأَ ََاٍَُوََرََ) َوَْت

137.(دََاوَُدََ
 َ

(Salat adalah) Penyejuk mata (ketenangan) dan pengurai kesusahan/kesedihan. Salat 

adalah penghubung antara Allah dengan hamba-Nya. Karena itu, salat merupakan 

penyejuk mata (ketenangan) bagi orang orang yang bertakwa. Dengan salat mereka 

menemukan kenyamanan, ketenangan dan rasa aman. Mereka segera salat setiap kali 

ditimpa kesempitan, rasa sakit ataupun kesusahan/kesedihan, dan hal itu tidaklah 

asing. Mereka minum bersama sumber air pemimpin para Rasul (Rasululah SAW), 

yang bersabda: “Dijadikan penyejuk mata (ketenanganku) di dalam salat” (HR. 

Ahmad dan al-Nasâ‟î), dan bila menghadapi suatu kesulitan, beliau berkata kepada 

Bilal, “Wahai Bilal! Iqamatlah (untuk salat)!, agar dengan salat tersebut kami menjadi 

tenang (HR. Abȗ Dâwud) 

Dengan demikian menjadi jelas bahwa salat merupakan cahaya 

penuntun manusia kepada kebenaran dan kebaikan serta mencegahnya dari 

kemaksiatan, merupakan penghubung antara Allah dengan hamba-Nya, 

sekaligus salat merupakan ketenangan dan kebahagiaan bagi orang yang 

bertakwa. Dengan salat, mereka menemukan ketenangan dan kebahagiaan. 

Fungsi nilai salat inilah yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi pelaku 
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homoseksualitas, karena di antara dampak negatif homoseksualitas itu adalah 

hilangnya ketenangan dan ketenteraman diri pelakunya. 

Berdasarkan perintah Al-Qur‟an itu, substansi ajaran salat wajib 

diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, kehidupan individu, kehidupan 

berumah tangga, bermasyarakat, bahkan berpolitik dan bernegara. Untuk itu 

pula, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar memohon hidayah-Nya, 

sebagaimana doa Nabi Ibrahim A.s.:  

جِيْ  رَب ِ 
ْ
 دُعَاءِۤ  اجْػَل

ْ
ل تِيٍْۖ رَبَّنَا وَحَلَتَّ يَّ ِ

يةِ وَمِنْ ذُر 
ٰ
ل  ٤٠مُلِيْمَ الصَّ

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap 

melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. (Ibrâhîm/14: 

40) 

Di samping meneguhkan substansi ajaran salat dalam mencegah 

perbuatan keji dan mungkar, juga penting dan harus menegushkan substansi 

ajaran puasa. Puasa sejatinya bukanlah berpuasa hanya sekadar menahan diri 

dari lapar dan dahaga, sebab tidak makan dan minum, serta segala yang 

membatalkan puasa, sejak fajar shadiq (subuh), hingga terbenamnya matahari 

(maghrib), tetapi betul-betul berusaha untuk mencapai substansi puasa itu 

sendiri, yaitu meninggalkan perkataan keji (qaul al-zûr) dan perbuatan kotor 

(maksiat). Hal ini sebagaimana diingatkan oleh sabda Nabi SAW:  

صَيْصَةَََأ بَِْ ؾَنَْ َاللَُ ُُ َكاَلَََرَضَِ َُ وََْ:صلى الله عليه وسلملَُاللَِكاَلََرَسُوَْ: ؾَيْ َفوَيَسََِْرَِوََمَنَْممََْيسََعَْكوَْلََامزل َِ مَلََتِ َـ َللَِامْ

َََُحَاخَةٌَفَِْ َ ات َوَشَََ َُ امَ َـ 138.أ نَْيسََعََظَ
 َ

“Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: „Rasulullah SAW bersabda: 

„Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta (al-

zȗr), maka Allah tidak butuh terhadap puasanya, meninggalkan makan dan 

minumnya‟.” (HR al-Bukhârî, al-Tirmîdzî, dll.) 

Berpuasa dengan sungguh-sungguh meninggalkan perkataan dan 

perbuatan dusta itulah cara untuk meraih keberkahan puasa, terutama puasa 

Ramdhan. Hal ini karena sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, bahwa 

sejak kita masuk bulan Rajab agar berdoa mohon keberkahan di bulan Rajab, 

Sya‟ban dan Ramadhan. Doa dimaksud tersebut dalam riwayat Imam 

Ahmad: “Wahai Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab 

dan bulan Sya‟ban, dan berikanlah kepada kami keberkahan di bulan 

Ramadhan.” Dengan meningkatkan kualitas kebajikan, khususnya saat 
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berada di bulan Ramadhan, dengan berpuasa yang sebenar-benar puasa, 

dalam arti menjalankan substansi ajaran puasa itu sendiri, yakni 

meninggalkan segala perkataan dan perbuatan dusta (maksiat, dosa) baik 

lahir maupun batin, merupakan upaya meraih keberkahan hidup, yakni 

bertambahnya kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi manusia. 

Dengan demikian menjadi jelas adanya benang merah dan urgensi 

meneguhkan substansi ajaran salat dan puasa, yakni substansi atau inti ajaran 

salat dan puasa adalah untuk menjadikan diri kita pribadi yang baik, 

mencegah perkataan dusta dan perbuatan keji (fahsyâ‟, al-zȗr), mencegah 

kezaliman terhadap diri sendiri, terlebih terhadap orang lain. Dengan 

meneguhkan substansi ajaran salat dan puasa tersebut dapat mencegah dan 

memimalisir penyebaran homoseksualitas dalam masyarakat. 

d. Peneguhan Materi Ajaran Keseimbangan 

Islam mengajarakan kesimbangan dalam memenuhi kebutuhan hidup 

dunia dan akhirat. Abun Bunyamin, seorang praktisi pendidikan Islam dan 

tokoh masyarakat, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

Purwakarta Jawa Barat,
139

 dalam bukunya Tafsir Al-Ma‟arif, mengemukakan 

bahwa keseimbangan hidup di dunia dan akhirat di samping tentu 

kebahagiaan merupakan ajaran yang ditekankan dalam Islam dan sekaligus 

menjadi bukti kesempurnaan konsep Islam tentang kehidupan. Keseimbangan 

semacam ini merupakan kebalikan dari mafsadat atau kerusakan yang 

dicegah dalam Islam.
140

 Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Taala, 

dalam Al-Qur‟an: 

ا
َ
خِرَةَ وَل

ٰ
ا
ْ
ارَ ال ُ الدَّ حٰىكَ اللّٰ

ٰ
يْمَآْ ا ِـ فَسَادَ فِى  وَاةْخَؼِ 

ْ
ا حَتْؼِ ال

َ
حْكَ وَل

َ
ُ اِل خْسَنَ اللّٰ

َ
مَآْ ا

َ
خْسِنْ ك

َ
نْيَا وَا حَنْسَ نَصِيْتَكَ مِنَ الدُّ

مُفْسِدِيْنَ 
ْ
بُّ ال ا يُحِ

َ
َ ل رْضِۗ اِنَّ اللّٰ

َ
ا
ْ
 ٧٧ال

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri 

akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berbuat kerusakan.” (al-Qashash/28: 77) 

Bunyamin, dalam bukunya Tafsir Al-Ma‟arif, dengan mendasarkan 

pada kitab Fî Zhilâl al-Qur‟ân karya Sayyid Qutb (1906-1966), 

mengemukakan bahwa kerusakan lahiriah yang terjadi di muka bumi, 
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sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut, merupakan imbas dari 

kerusakan batin dalam mengakui prinsip Uluhiyyah dan Rububiyyah Allah 

Taala.
141

 Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman sudah sepatutnya 

senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan kadar 

ketakwaannya kepada Allah SWT dengan cara mengaplikasikan semua 

konsep Islam, berisi nilai-nilai dan norma-norma yang sempurna, dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini karena, seorang muslim dengan semakin 

sempurnanya dalam mengimplementasikan seluruh nilai-nilai dan norma-

norma Islam dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin seimbang dan 

bahagia pula kehidupannya sebagai hamba Allah di dunia ini. Keseimbangan 

hidup di dunia ini pada gilirannya akan berpengaruh signifikan terhadap 

kebahagiaan di akhirat, karena di dunia ini merupakan ladang amal bagi 

akhirat (mazra„at al-âkhirah), di mana di akhirat kelak dipanen buah yang 

telah ditanam di dunia tersebut.
142

  

e. Peneguhan Materi Ajaran Beramal Saleh 

Selain meneguhkan materi keagamaan mengenai hidayah, juga penting 

menekankan prinsip beramal saleh, prinsip bertaubat dan senantiasa 

berkomitmen dalam kebaikan hingga ajal. Allah mengajarkan kepada kita 

agar kita terus-menerus beramal saleh, di samping tentu bertaubat dan 

beriman dan senantiasa komitmen dan konsisten melakukanya hingga akhir 

hayat. Hal ini sebagaimana tersebut dalam QS. Thâha/20: 82, berikut: 

يْ  ِ
ارٌ  وَاِن  ؾَفَّ

َ
مَنْ  ل ِ

 
مَنَ  حَابَ  ل

ٰ
  وَا

َ
 ٨٢ اوْخَدٰى ذُمَّ  صَالِحًا وَغَمِل

Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan 

berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. (Thâhâ/20: 82) 

Dalam tafsir al-Jalâlain dituliskan: 

َ)وََ
إ
َْا َََنِّ ََْنََمََِ(:َ َتَََنَْمََمََِارٌَف َغَم َصَْفََمْبَََِِقَُسَِّطََيََُا(:حًَامَِضَََلََعََُِ)وَََاللَََسَ حََوَََ(:نََأمََٓ)وَََكَِامشِّ َ)ثَُُ َلَِفَْامي َوَََِْ

َُْ َبََِِى(:سََخََا ََصََنَِذََُامَََلََؿٍََََِارَِصََمَْخَِس ْ
إ
 143.ََِثِوََْمَََلََا

“(Dan sungguh Aku benar-benar Maha Pengampun bagi orang yang 

bertaubat): dari syirik (dan beriman) mengesakan Allah (dan beramal saleh) 

membenarkan dengan (amal) fardhu (wajib) dan sunah (kemudian ia 

mendapat petunjuk) dengan terus-menerusnya melakukan sesuatu yang telah 

disebutkan hingga akhir hayatnya.” 

                                                           
141

Abun Bunyamin, Tafsir al-Ma‟arif..., hal. 136-139.  
142

Abun Bunyamin, Tafsir al-Ma‟arif..., hal. 140.   
143

Jalâl al-Dîn al-Suyȗthî, Tafsîr al-Jalâlain, dalam al-Shâwî al-Mâlikî, Hâsyiyat al-

„Alllâmah al-Shâwî…, juz 3, hal. 74.   



251 

 

    
 

Dalam kitab syarah Tafsir al-Jalalain, yaitu Hâsyiyat al-Shâwî „alâ al-

Jalâlain, karya al-Shâwî al-Mâlikî, dikemukakan penjelasan berikut: 

َُ[َ:لَُُوَْكََ  َصَْفََمْبَََِِقَُسَِّطََي َََحََامَِامطَ َلََمََََـمْاََََيَْأ ََ]لَِفَْامي َوَََِْ ََلَُمَُشَْي َبَِِ[َ:لَُُوَْكَََا.مََنَُْْمََِكًُُ َصََنَِذََُامَََلََؿٍََََِارَِصََمَْخَِس ْ

َ
إ
َََنَْب تَََِيَْأ ََ]ََِثِوََْمَََلََا َوََْامخ ََلََؿَََمََوَْسَُي َوَََةَِت

إ
َُفََمَُامََْادََفََب فَََ ،...ةَِحََامَِامطَ َالَِعََُْالْأَ وَََانَِمََيَْالْ َةََامََامخ ََاةََجََامي ََنَ أ ََسِّ

َوََْامخ ٌََََُْمَََِتَْوََطََحَََنَْمََمََِ،لَََامَِامشَ َةَصَََفَِغَْمََامَْوََ َوَََةَُت
إ
ََثَُُ َ،ةَُحََامَِامطَ َالَُعََُْالْأَ وَََانَُمََيَْالْ ََايََْوَؿََََصَ مََخََاس ْ

إ
َََنَْأ ََلََا َيََلَِم

144.ٍَُلََوَْمََ
  

Perkataan Mushannif (pengarang): [Membenarkan dengan ibadah (amal) fardu 

(wajib) dan ibadah (amal) sunah], yakni amal saleh mencakup keseluruhan dari 

keduanya (amal wajib dan amal sunah). Perkatannya [dengan melakukan 

keberlangsungannya  terhadap apa yang telah disebutkan tersebut hingga ajalnya], 

yakni dengan senantiasa (menetapi) taubat, beriman dan amal-amal saleh… 

Mufassir memberikan penjelasan bahwa keberuntungan yang sempurna dan ampunan 

yang lengkap, (diperuntukkan) bagi orang yang berhasil melakukan taubat, iman, dan 

amal-amal saleh, kemudian menetapi amal-amal saleh itu hingga ia berjumpa dengan 

Tuhan-nya. 

Prinsip beramal saleh di atas penting diteguhkan dalam penguatan 

materi keagamaan. Secara bahasa, kata amal saleh menurut arti letterlijk 

adalah perbuatan baik. Secara terminologi, definisi amal saleh, misalnya 

dikemukakan oleh „Abd al-Karîm Zaidân, dalam kitabnya Ushȗl al-Da„wah, 

sebagai berikut:  

َمََِؽَُامَِجََامََْوَََُُ،َوََالََََـثَََاللََِسََيَْؾََِضِلَصَْمََامََْلَُمََََـمْاََََحَُامَِامطَ َلَُمََََـمْاَََ َأَ لَُوَ لْأَ ؛َاََيَِْْئََيَْش َ ََْقََفْوَََِنََوَْكَُيَََنَْ: َعَِامش 

َ
إ
َأَ انَِْمث َ،َاََيَِّمَِلََسَْالْ َفََََُخََاؾََظََوَََاللََِاةََضََصَْمَََََِتََِدَُوَْطَُلَْمََامََْنََوَْكَُيَََنَْ: ،َ

إ
َفََذََا َوَْأ ََيَِْْئََيَْامش  ََنَِيْشََََََُلَُمََََـامََْسََلَِا

فمََنَْكَنََيصَْحُوَمِلاَءََ﴿:َالََََـثَََالََ،َكََاَ َوَََزََلََوَََََِيْفَََِصََحََْأَ لَََالَِْمخ َبَِِ،َوََاللََِسََيَْيًّاَؾَِضَِصَْمَََنَْكَُيَََمَْاَمََهََُسََحََأَ 

لًَضَامِحًاَوَلََ مَلَْعََُ ْـ َفوَيَْ َِ ّ َأ حَسًارَتِ َِ ّ بَادَةَِرَتِ ِـ :َيَْ،َأَ حَُيَْحَِامطَ َلَُمََََـامََْحَِامَِامطَ َلَِمََََـمْبَََِِدَُوَْطَُلَْمََمَْ،َاََ﴾يشُِْكَْتِ

َْنََِقَُافَِوََمَُمْاَََ ََعَِوش 
إ
145َ.الََََـثَََاللََََِِخَْوََمََِصَُامَِزََامَْ،َوََيَِّمَِلََسَْالْ

Amal saleh adalah amal (perbuatan) yang diridai di sisi Allah Talla, yaitu yang 

mencakup dua unsur: pertama, selaras dengan syariat Islam, dan kedua, tujuannya 

untuk meraih rida Allah dan menaati-Nya. Apabila suatu amal terlepas dari dua unsur 

ini atau salah satunya, maka amal tersebut tidaklah diridai Allah, dan selanjutnya juga 

tidak balasan dan tidak ada pula pahalanya. Allah Taala berfirman: 

َََٖمِلاَۤءَََيصَْحُوْاَكَنَََفمََنَْ ِّ مَلََْرَت ْـ لًََفوَيَْ لَََضَامِحًاَعََُ بَادَةََِيشُِْكََْو  ِـ َََٖٓتِ ِّ  146 ࣖ.ااَحَسًََرَت
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Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal 

saleh dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada 

Tuhannya. (al-Kahf/18: 110) 

Yang dimaksud amal saleh adalah amal yang benar, yakni yang selaras dengan syariat 

Islam dan tulus karena Allah Taala. 

Istilah amal saleh terdapat dalam ratusan ayat dalam Kitab Suci Al-

Qur‟an Al-Karim, dan umumnya ayat-ayat tersebut berkaitan dengan 

keimanan. Dan keimanan adalah syarat masuk ke dalam surga (QS. al-

Baqarah/2: 82): 

يْىَا خٰلِدُوْنَ  ِـ ثِۚ  وُمْ  جَنَّ
ْ
صْدٰبُ ال

َ
كَ ا ٰۤىِٕ ول

ُ
لِدٰجِ ا يا الصّٰ

ُ
مَجُيْا وَغَمِل

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
 ٨٢ࣖ وَال

Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah 

penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.(al-Baqarah/2: 82) 

f. Peneguhan Materi Ajaran Berzikir 

Ajaran berzikir juga penting untuk dimasukkan ke dalam strategi 

edukatif melalui penguatan materi keagamaan. Hal ini karena basis yang 

dijadikan landasan berzikir itu secara jelas disebutkan secara eksplisit dalam 

banyak ayat Al-Qur‟an, antara lain surat al-Baqarah/2: 51-52, al-Ahzâb/33: 

41-42, dan al-Ra„d/13: 28. Di antara ayat tersebut, Allah SWT telah 

mengingatkan dan menegaskan bahwa berzikir menjadi sarana untuk 

ketenangan dan ketenteraman jiwa.
147

 Ayat dimaksud: 

ذِدذَْ 
َّ
مَجُيْا ال

ٰ
يْبُهُمْ  وَحَعْمَىِٕنُّ  ا

ُ
رِ  كُل

ْ
ِ  ةِذِك ا ۗ اللّٰ

َ
ل
َ
رِ  ا

ْ
ِ  ةِذِك يْبُ  حَعْمَىِٕنُّ  اللّٰ

ُ
لُل
ْ
 ٢٨ ۗ ال

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan 

selalu tenteram. (al-Ra„d/13: 28) 

Al-Qurthȗbî (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya menjelaskan ayat “wa-

tathma‟innu qulȗbuhum bi-dzikrillâh”, “ay taskunu wa-tasta‟nisu bi-

tauhîdillâh”, yakni hati menjadi tenang dan tenteram dengan tauhid 

(mengesakan Allah). Dijelaskan pula bahwa kata “tathma‟innu” merupakan 

                                                                                                                                                      

احِدٌۚ   ٌُ وَّ
ٰ
مْ اِل

ُ
ىُك

ٰ
نَّمَآْ اِل

َ
يَّ ا
َ
ى اِل مْ يُيْحٰٓ

ُ
ك
ُ
رْل  بَضَرٌ م ِ

۠
نَا
َ
 اِنَّمَآْ ا

ْ
ا يُضْرِ  كُل

َ
ل ا صَالِحًا وَّ

ً
 غَمَل

ْ
يَػْمَل

ْ
ل َـ ه   ِ

ظنَ يَرْجُيْا لِلَاءَۤ رَة 
َ
مَنْ ط كْ َـ

حَدًا
َ
ْٓ ا ه  ِ
 ٪ࣖ ةِػِتَادَةِ رَة 

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti 

kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa.” 

Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya hendaklah melakukan amal saleh 

dan tidak menjadikan apa dan siapa pun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. 

(al-Kahf/18: 110) 
147
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bentuk hâl (keadaan), “ay wa-hum tathma‟innu qulȗbuhum „alâ al-dawâm 

bi-dzikrillâh bi-alsinatihim”, yakni (keadaan) mereka (orang-orang) menjadi 

tenteram hati mereka dengan senantiasa berzikir kepada Allah dengan lisan 

mereka.
148

  

Di sinilah urgensi zikir sebagai satu wasilah untuk memenuhi 

kebutuhan spiritualitas dan mengobati penyakit hati atau mental (mental 

disorder). Dengan demikian, dengan berzikir seseorang akan mencapai 

kesuksesan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
149

 

g. Peneguhan Materi Ajaran Sabar 

Ajaran sabar juga harus diperkuat dan dimasukkan dalam strategi 

edukatif dalam mengatasi problematika homoseksualitas. Basis ajaran sabar 

jelas terdapat dapat Al-Qur‟an. Di antaranya terdapat dalam surat al-Baqarah, 

Allah Taala memerintahkan agar kita menjadikan sabar, di samping salat, 

sebagai sarana memohon pertolongan-Nya dalam menghadapi dan mengatasi 

problematika kehidupan. Tentu termasuk di dalamnya problematika 

homoseksual, yang harus ditangani dengan penuh kesabaran, oleh semua 

pihak, tidak terkecuali pasien homoseksulitas.  

Allah memerintahkan berlaku sabar, sebagaimana telah dikutip di atas: 

بْدِ  وَاسْخَػِيْنُيْا يةِ  ةِالصَّ
ٰ
ل تِيْدَةٌ  وَاِنَّىَا ۗ وَالصَّ

َ
ك
َ
ا ل

َّ
ى اِل

َ
شِػِيْنَۙ  عَل خٰ

ْ
 ٤٥ ال

Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. 

Sesungguhnya (salat) itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang 

khusyuk,(al-Baqarah/2: 45) 

Al-Shâwî mengurai macam-macam sabar menjadi tiga macam, yaitu 

sabar atas musibah (shabrun „alâ al-ma„shiyyah), sabar dengan konsisten 

menjalankan ketaatan (shabrun „alâ dawâm al-thâ„ah), dan sabar dalam 

meninggalkan kemaksiatan (shabrun „an al-ma„âshî falâ yaf„aluhâ), dan 

oang yang sempurna adalah orang yang merealisasikan seluruh macam sabar 

tersebut (al-kâmil man tahaqqaqa bi-jamî„iha).
150

   

h. Peneguhan Materi Ajaran Istiqamah 

Ajaran istiqamah penting diperkuat dan diperteguh dalam materi 

pendidikan keagamaan. Hal ini sangat relevan berkaitan dengan semua 

                                                           
148

Abȗ „Abdillâh Muhammad bin Ahmad bin Abî Bakr al-Qurthȗbî, al-Jâmi„ li-

Ahkâm al-Qur‟ân wa-al-Mubayyin li-Mâ Tadhammanahu min al-Sunnah wa-Ây al-Furqân, 

Ed. „Abdullâh ibn „Abd al-Muhsin al-Turkî, Beirut: Mu‟assasat al-Risâlah, 2006, juz 12, hal. 

65. 
149

Ahmad Ali MD, Rahasia Dzikir, hal. 8.  
150

Al-Shâwî al-Mâlikî, Hâsyiyat al-„Alllâmah al-Shâwî…, juz 1, hal. 48.  



254 

  

aktifitas ataupun strategi dan terapi yang diterapkan dalam mengatasi 

problematika homoseksualitas.  

Basis ajaran istiqamah ini jelas dalam Al-Qur‟an. Allah Taala 

berfirman: 

اسْخَلِمْ  مَآْ َـ
َ
مِرْتَ  ك

ُ
ا مَػَكَ  حَابَ  مَنْ وَ  ا

َ
يْنَ  ةِمَا اِنَّهٗ  حَعْؾَيْاۗ  وَل

ُ
 ١١٢ ةَصِيْدٌ  حَػْمَل

Maka, tetaplah (di jalan yang benar), sebagaimana engkau (Nabi 

Muhammad) telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat 

bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas! Sesungguhnya Dia Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan. (Hȗd/11:112) 

i. Peneguhan Materi Ajaran Fitrah 

Peneguhan ajaran fitrah ini penting dilakukan sebagai bagian dari 

strategi edukatif melalui penguatan materi pendidikan keagamaan. Hal ini 

penting dilakukan karena sifat fitrah itu sendiri merupakan bagian dari 

hakikat-hakikat Islam yang paling menonjol. Muhammad „Azat al-Thahthâwî 

mengatakan bahwa: “Tidaklah ditemukan dalam Islam suatu nas, hukum, 

ataupun kaidah yang berlawanan dengan fitrah Allah yang manusia 

diciptakan di atas fitrah tersebut. Tabiat manusia pun tidaklah berpijak pada 

posisi keengganan ataupun penolakan terhadapnya “
151

 Basis landasan bagi 

peneguhan ajaran fitrah ini sangat jelas termaktub dalam surat al-Rȗm/30: 30. 

Syaikh al-Shâwî al-Mâliki menjelaskan maksud fitrah dalam ayat 

tersebut. Ada tiga pendapat ulama tentang pengertian fitrah itu.
152

 Pertama, 

fitrah berarti tauhid, yaitu agama Islam, yang senantiasa harus ditetapi 

selamanya. Semua manusia diciptakan di atas (landasan) tauhid pada hari 

firman-Nya “Bukankah Aku Tuhanmu”. Karena itulah, Nabi SAW bersabda: 

“Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir di atas fitrah, maka kedua orang 

tuanyalah yang menyebabkannya menjadi Yahudi dan Nasrani.” Kedua, 

fitrah berarti pencitaptaan asal yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, 

berupa bahagia (sa„âdah) dan celaka (syaqâwah), dan kepada sesuatu 

keadaan yang manusia menuju pada keadaan itu ketika masa baligh (dewasa). 

Orang yang sejak awalnya diciptakan oleh Allah (berada) pada kesesatan 

(dhalâlah), maka Dia menjadikannya (tetap berada) kepada kesesatan itu 

meskipun ia melakukan (amalan-amal) petunjuk (al-hudâ); sementara orang 

yang sejak awalnya diciptakan oleh Allah (berada) pada petunjuk, maka Dia 

akan menjadikannya kepada petunjuk, meskipun ia melakukan perbuatan-

perbuatan ahli kesesatan (a„mâl ahl al-dhalâlah). Ketiga, fitrah berarti 

penciptaan dan tabiat yang telah disediakan pada diri anak kecil untuk 
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mengetahui Tuhannya, sehingga tidak ada hijab antara dirinya dengan 

Tuhannya, sebagaimana Dia ciptakan pendengaran dan penglihatan mereka 

bisa mendengar dan melihat. Oleh karena itu, selama fitrah tersebut menetap 

padanya, maka ia akan menemukan kebenaran dan agama Islam, dan tidak 

ada yang menghalangi fitrah darinya kecuali bisikan-bisikan setan (wasâwis 

al-Syaithân) setelah ia dewasa. Karenanya, setiap anak yang mati dari Bani 

Adam sebalum masa dewasanya, maka (masuk) dalam surga, meskipun ia 

anak dari orang-orang musyrik. Pendapat yang ketiga ini dekat pada pendapat 

yang pertama di atas.
153

 

Al-Thahthâwî mendeskripsikan tentang ajaran fithrah ini dengan begitu 

menarik, sebagai berikut: 

Sebagai implementasi ayat tersebut, Islam mengakui fitrah manusia dan tabiatnya 

yang berdiri di atas kebaikan dan keburukan dan berbagai kesenangannya, dan 

berbagai wataknya (gharâiz, j. gharîzah) untuk memiliki sesuatu, makan, mempuanyi 

isteri, karena itulah, Islam membukan baginya jalan untuk memenuhi berbagai 

keinginannya ini setelah diletakkan standar-standar atau kriteria-kritera (dhawâbith) 

dan norma-norma hukumnya yang pasti (hudȗd), yang dimaksudkan dalam rangka 

melindungi manusia itu sendiri dari kerusakan (fasâd), penyimpangan (inhirâf), dan  

perpecahan (tamazzuq). Oleh karena itulah, sungguh Islam  telah menegakkan fitrah 

itu sebenar-benarnya secara kokoh, sehingga tidak ada yang bisa menggoyahkannya. 

Dan dari sinilah, menjadi tegar pokok-pokok atau pilar-pilar agama, akhlak dan nilai-

nilai luhur dalam Islam. Fitrah itu pun tidaklah terikat oleh masa dan ruang, dan tidak 

pula relative, karena fitrah tu berjalinan dengan manusia itu sendiri.
154  

Dengan itu, fitrah selaras dengan tujuan makro pendidikan Islam, 

sebagaimana dikemukakan M. Tholhah Hasan, pada bagian sebelumnya, 

yaitu untuk menyelamatkan dan melindungi fitrah manusia, dan 

mengembangkan berbagai potensi fitrahnya, serta menyelaraskan perjalanan 

fithrah mukhallaqah-nya, dengan rambu-rambu fithrah munazzalah dalam 

semua sendi-sendi kehidupan, sehingga dirinya dapat hidup lestari di atas 

jalur yang benar, al-shirâth al-mustaqîm.
155

 

Frasa fitrah penting dikemukakan, bahwa frasa fitrah digunakan untuk 

mengungkapkan keadaan manusia pada saat lahir di muka bumi ini.
156

 Istilah 

ini bahkan digunakan di dalam kitab suci Al-Qur‟an, dalam bentuk narasi 

yang melukiskan penciptaan langit, bumi, dan manusia.
157

 Secara etimologi, 

kata fitrah merupakan kata serapan dari bahasa Arab “fithrah”, yang berasal 
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dari kata fathara, memiliki beberapa arti, antara lain penciptaan. Ibn Manzȗr, 

dalam Lisan al-„Arab, menyebutkan beberapa pengertian fitrah sebagai 

berikut: 

158َ.ََُلََوََذَََيَْاَأَ صًَعَْ،َفَِمَِّمضَ ،َبٍَُِِصََُعَِفَْيٍََُُصَََعََفَََسَْكََ.َوََََِتََِةَِفَصَََِْـمََامََْنََمََِقََوَْزََامََََِْيَْوَؿََََاللََُصََعََاَفََ:َمََةُصَََعَْفَِامَْوََ 

“Dan (kata) fitrah: sesuatu yang di atasnya Allah ciptakan makhluk berupa 

pengetahuan kepadaNya. Dan sungguh Dia menciptakan (fatharahu 

yufthiruhu, dengan dibaca dhammah, fithran, yakni khalaqahu, 

menciptakannya.”  

Arti fitrah lainnya sebagaimana dikemukakan Abȗ al-Haitsam: 

ُأَ ََالََكَوَََ َََفََِْدَُوَْمُوََْمََاَامَْيََْوَؿََََقَُوََيََُْتَِْام ََةَُلََوَْزَِمْاََََةُصَََعَْفَِمَْ:َاََثََُيََِْامََْوَْت َةَُمََكََِامََْهََِوَََةٌَيَهَِثَََََةٌصَََعَْفَِ:َوََالََكَََ...،ََِمَِّأأََنَِعَْت

َََتَِْام َ َلَََنَْأ ََةَُادَََِشَََهََِاَوََمًَوَِسَْمََُسَُبَََْـاَامَْبَََِِيَُْطَِي
إ
ََلَََٰا

إ
ٍََِسَِيَْؾََِنَْمََِقَِّحََمْبَََِِاءََخَََلَُُوَْسَُاَرََسًَمَ حََمََُنَ أ وَََََاللَُلَ ا

،نَِيْلََِّنََِةُصَََعَْفَِامََْلََْذِفَََ
159 

“Abȗ al-Haitsam berkata: “Fitrah adalah penciptaan yang di atasnya 

seorang bayi (anak) diciptakan dalam badan (rahim) ibunya,”… “Ia (Abȗ 

Haitsam) berkata: „Dan fitrah yang kedua, yaitu kalimat yang dengannya 

seorang hamba menjadi muslim (Islam), yaitu syahadat bahwa Tiada Tuhan 

selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah rasul-Nya yang datang 

membasa kebenaran dari sisi-Nya, dan itulah fitrah bagi agama.”  

Fitrah juga berarti agama yang hanîf, yang di atas agama itulah 

diciptakan seorang mukmin. Disebutkan pula arti fitrah digunakan untuk 

penciptaan semua manusia itu atas pengetahuan bahwa Allah adalah Tuhan 

segala sesuatu dan Penciptanya.
160

 Dalam Qâmus al-Munjîd, kata fitrah 

diartikan menciptakan sesuatu untuk pertama kalinya, dalam pengertian tanpa 

ada bentuk atau contoh sebelumnya; fitrah juga dapat diartikan sebagai asal 

kejadian, kesucian, dan agama yang benar.
161

 Selain itu, fitrah juga dapat 

digunakan untuk arti keadilan suci.
162 Dengan demikian, dapat dikemukakan 

bahwa fitrah merupakan penciptaan seseorang yang sesuai dengan agama 

yang benar (Islam) dan tuntutan mengenai hakikat kehidupan, yaitu mencari 
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keadilan dalam menyembah pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, fitrah 

merupakan sifat bawaan yang ada sejak lahir.
163

  
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konsep 

fitrah, manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mengikuti 

kebaikan. Oleh karena itu, konsep fitrah tidak bisa disamakan dengan teori 

“tabularasa”, yang menyatakan bahwa manusia lahir dalam keadaan netral 

tidak memiliki potensi apa pun.
164

 Potensi kebaikan yang tertanam dalam diri 

manusia sesuai fitrahnya merupakan potensi untuk taat kepada Sang Pencipta 

manusia dan seluruh alam. Hal tersebut jelas, karena tujuan penciptaan 

manusia adalah menjadi hamba yang taat kepada Tuhan Sang Pencipta. Hal 

ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Dzâriyât/51: 56, berikut: 

لْجُ وَمَا 
َ
ا لِيَػْتُدُوْنِ  خَل

َّ
صَ اِل

ْ
اِن
ْ
نَّ وَال جِ

ْ
 ٥٦ال

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-

Ku.(al-Dzâriyât/51: 56) 

Mushthafâ al-Marâghî (1298-1364 H/1883-1952 M) dalam kitab 

tafsirnya menjelaskan bahwa makna “wa-mâ khalaqtu al-jinna wa-al-insa 

illâ li-ya„budȗn” dalam surah al-Dzâriyât ayat 56 adalah: manusia diciptakan 

untuk mengenal Allah lalu menaatinya, sehingga pengetahuan tentang-Nya 

adalah prasyarat ketaatan.
165

 Dalam rangka mencapai ketaatan kepada Sang 

Pencipta, manusia tentu telah dikaruniai atau dibekali potensi berupa 

pengetahuan tentang Allah, sebagai Tuhannya sejak perjanjian primordial, 

“Bukankah Aku Tuhanmu”. Naquib al-Attas menegaskan bahwa agama dan 

pengetahuan yang instrinsik dalam jiwa manusia merupakan bagian dari 

fitrah penciptaannya.
166

 Penerapan kata fitrah dalam surah al-Rȗm ayat 30 

juga menguatkan pengertian tersebut. Frasa “fithratallâh” dalam ayat itu 

disandingkan dengan “dîn hanîfan”, karena itu, Ibn Katsîr menegaskan 

bahwa Allah SWT menciptakan (fathara) makhluk-Nya di atas keislaman, 
167

 

dan fitrah yang damai itu dimaknai sebagai agama tegak lurus (al-fithrah al-

salîmah huwa al-dîn al-qawîm al-mustaqîm).
168
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Dalam perspektif Islam, dengan mendasarkan pada konsep fitrah ini, 

seorang yang normal adalah seseorang mengikuti fitrahnya, yaitu cenderung 

kepada kebajikan. Konsep normal dan abnormal sangat penting dipahami, 

dalam rangka dijadikan basis dalil dan argumen dalam memandang status 

homoseksual sebagai keadaan asal yang normal bagi manusia atau justeru 

sebaliknya, bukan keadaan normal. Dalam perspektif para ulama, normalitas 

adalah keadaan hati yang sehat (al-qalb al-salîm). Ibn al-Qayyim al-

Jauziyyah, dalam karyanya Ighâsat al-Luhfân, merangkum pandangan para 

ulama mengenai karakteristik hati yang sehat, yaitu hati yang damai atau 

selamat (salima) dari setiap keinginan (syahwah) yang bertentangan dengan 

perintah Allah SWT atau melanggar larangan-Nya, serta hati yang selamat 

dari keragu-raguan (syubhat) yang bertentangan dengan kabar dari-Nya.
169

 

Jadi, ada dua faktor penyebab utama hati menjadi sakit, yaitu syahwat dan 

syubhat.  

Pengertian syahwat, di dalam bahasa Indonesia, lebih berkonotasi pada 

nafsu seksual. Hal ini berbeda dengan pengertian dalam Al-Qur‟an, karena di 

dalamnya syahwat dipandang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah 

SWT kepada manusia dan harus digunakan pada jalan kebaikan. Al-Raghîb 

al-Asfahânî, dalam kitabnya al-Mufradât fî Gharîb al-Qur‟ân, menjelaskan 

bahwa syahwat adalah dorongan kuat terhadap jiwa agar meraih apa yang 

diinginkan. Syahwat ada dua macam, yaitu syahwat yang baik (syahwah 

shâdiqah), dan syahwat yang buruk (syahwah kâdzibah).
170

 Syahwat yang 

buruk adalah dorongan jiwa untuk meraih sesuatu yang dilarang Allah SWT. 

KH. Said Aqil Siroj mengemukakan tentang fungsi nafsu bagi manusia. 

Menurutnya, manusia agar bisa menjalankan peran kekhilafahannya dengan 

baik, maka diberi nafsu agar hidup dinamis dan kreatif. Manusia memiliki 

bebrapa nafsu, di antaranya nafsu ghadhabiyah, yaitu nafsu berkuasa atau 

will to power dan nafsu syahwatiyyah, yaitu nafsu untuk kaya. Bila manusia 

mampu mengendalikan kedua nafsu tersebutm maka ia akan mencapai 

derajat nafsu muthmainnah, mendapatkan ketenteraman dan kesejahteraan 

hidup, karena mampu mengendalikan kekuaasan dan kekayaannya itu. 

Sebaliknya, bila ia tidak mampu mengendalikan kedua nafsu itu, justeru 

dikendalikan  oleh harta dan kekuasaannya, padahal tidak ada puasnya, maka 

ia menjadi manysia serakah dan korup terjerumus oleh harta dan 

kekuasannya tersebut.
171

 Berkah rahmat (rahman dan rahim) Allah yang tidak 
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ada batasnya, manusia dibekali qalb (hati) agar bisa selamat menjalankan 

peran kekhalifahannya.
172

 

Homoseksualitas di dalam Al-Qur‟an disifati sebagai syahwat yang 

buruk (fâhisyah) (QS. al-A‟raf/7: 80-81). Perbuatan lain yang disifati dengan 

kata fâhisyah oleh Al-Qur‟an adalah perzinaan. Oleh karena itu, beberapa 

ulama menyamakan antara perbuatan liwâth kaum homoseksualitas dengan 

perbautan zina. Terdapat hubungan yang sama di antara keduanya (liwâth/ 

homoseksualitas dan zina), yaitu ekspresi syahwat yang keluar dari fitrah 

manusia.  

Berdasarkan kerangka pikir di atas, suatu godaan agar seseorang 

menyimpang dari fitrahnya melalui syahwat adalah bentuk ujian Allah SWT 

kepadanya. Manusia tidak diciptakan terus-menerus berasa dalam kesucian 

sepanjang hidupnya di alam dunia ini. Naquib al-Attas menjelaskan bahwa 

sungguhpun manusia telah memiliki fitrah yang merupakan bawaan pada 

dirinya, ia pun tetap berpotensi melakukan kesalahan. Perbuatan kesalahan 

itu dari berasal dari kelupaan atau kelalaiannya terhadap fitrah yang ada pada 

dirinya sendiri. Manusia disebut al-insân, karena sebab itulah, insân seakar 

dengan kata nisân, yang berarti lupa.
173

 Ungkapan ini relevan, “Al-insân 

mahall al-khathâ‟ wal-al-nisyân”, manusia memang tempatnya salah dan 

lupa. Oleh karena itu, dikemukakan dalam hadis, “Kullu Banî Âdâm 

khaththâ‟un wa-khair al-khththâ‟în al-tawwâbȗn”, Setiap keturunan Adam 

itu mempunyai salah. (Sungguhpun demikian) Sebaik-baik orang yang 

bersalah adalah orang yang mau bertaubat” (HR. al-Tirmîdzî dan Ahmad, 

dari Anas bin Mâlik). 

j. Peneguhan Materi Ajaran Pernikahan Sebagai Fitrah untuk Membentuk 

Keluarga Sakinah, Masyarakat Marhamah dan Negara Thayyibah 

Penguatan materi pendidikan keagamaan berisi pula tentang prinsip dan 

ajaran pernikahan yang merupakan fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan 

berpasang-pasangan. Dalam hal ini, ditegaskan pula bahwa fitrah penciptaan 

manusia adalah kerberpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk 

membentuk keluarga melalui ikatan perkawinan yang sah, dalam rangka 

melindungi keturunan (hifzh al-nasl), sehingga terjaga keberlangsungan 

hidup manusia secara terus-menerus dan berkelanjutan.  

Peneguhan ajaran pernikahan ini penting karena untuk terwujudnya 

keluarga ideal (keluarga sakinah). Hal ini sebagaimana diajarkan QS. al-

Rȗm/30: 21, berikut:  
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نْ 
َ
نْ ا مْ م ِ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ْٓ ا يٰخِه 

ٰ
رَحْمَثًۗ وَمِنْ ا ةً وَّ يَدَّ مْ مَّ

ُ
 ةَيْنَك

َ
يْىَا وَجَػَل

َ
نُيْْٓا اِل

ُ
تَسْك ِ

 
زْوَاجًا ل

َ
مْ ا
ُ
اِنَّ فِيْ  فُسِك

رُوْنَ 
َّ
خَفَك لَيْم  يَّ ِ

 
يٰج  ل

ٰ
ا
َ
 ٢١ذٰلِكَ ل

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (al-Rȗm/30: 21) 

Dengan keluarga sakinah akan terbentuk masyarakat yang marhamah. 

Kemudian dengan terwujudnya masyarakat yang marhamah maka akan 

tercapai negara yang thayyibah. Juhaya S. Praja (w. 2021),
174

 seorang pakar 

filsafat hukum Islam, menegaskan bahwa dengan pernikahan antara dua 

pribadi (laki-laki dan perempuan) yang sama-sama saleh, berkeperibadian 

baik, maka akan terwujud keluarga ideal yang disebut keluarga sakinah.
175

 

Praja menuliskan:  

Keluarga sakinah ialah keluarga yang dibangun oleh dua pribadi yang saleh melalui 

ikatan nikah. Ikatan itu merupakan awal bagi ikatan, bagi ketetapan bertempat tinggal 

dan menetapnya pribadi, baik secara fisik maupun psikis. Ikatan itu menjadi dasar 

bagi pengembangan kehidupan yang penuh dengan mawaddah dan rahmah dan 

mampu mengembangan keturunan pribadi-pribadi yang saleh pula. Keluarga-keluarga 

yang sakinah itulah yang menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang 

marhamah.
176

 

Pengertian masyarakat yang marhamah ialah masyarakat yang mampu 

melakukan aksi pembebasan perbudakan, ketidakadilan, keterbelakangan dan 

kemiskinan, serta peningkatan kualitas dan pembedayaan SDM. Kemudian 

dengan terwujudnya keluarga yang marhamah tersebut maka akan tercapai 

negara yang thayyibah.  

Praja menegaskan pentingnya pembentukan keluarga sakinah, untuk 

melahirkan masyarakat marhamah, sehingga dapat membentuk negara 

thayyibah. Ia mengatakan: “Struktur negeri yang thayyibah serta mendapat 

ampunan Allah Taala ialah suatu negeri yang dibangun di atas fondasi yang 

kokoh, yaitu masyarakat yang marhamah. Masyarakat marhamah ialah 
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masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga sakinah, yaitu keluarga yang 

dibangun oleh pribadi-pribadi yang saleh.”
177

  

k. Peneguhan Materi Ajaran Optimisme 

Di samping itu, penting pula diteguhkan ajaran Islam tentang 

optimisme atau penuh harap (al-rajâ‟). Hal ini, karena Al-Qur‟an sebagai 

Kalâmullâh, sangat menekankan rahmat Tuhan, yang merupakan sifat Tuhan 

itu sendiri, karena itulah di antara nama Allah adalah Rahmân dan Rahîm, 

yakni maha penebar kasih sayang, kerahmatan (rahmah) kepada semua 

makhluknya. Dengan mengetahui begitu besar azab Allah „Azza Wajalla, 

menjadikan seseorang takut kepada azabnya, sedangkan mengetahui begitu 

luasnya karunia rahmat Allah, maka mengharuskan seseorang penuh harap 

atau optimisme (al-rajâ‟) kepada rahmat-Nya.  

Basis peneguhan materi ajaran optimisme antara lain tersebut dalam 

QS. Yȗsuf/12: 87 berikut: 

سُيْايٰتَجِيَّ اذْوَتُيْا  خَدَسَّ ِ ۗ  َـ وحِْ اللّٰ سُيْا مِنْ رَّ ٔـَ يْ
۟
ا حَا

َ
خِيْهِ وَل

َ
يْسُؿَ وَا وحِْ  مِنْ يُّ سُ مِنْ رَّ ٔـَ يْ

۟
ا يَا

َ
اِنَّهٗ ل

فِرُوْنَ 
ٰ
ك
ْ
لَيْمُ ال

ْ
ا ال

َّ
ِ اِل  ٨٧اللّٰ

Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf beserta 

saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.” 

(Yûsuf/12: 87) 

Ayat ini sangat berkaitan dengan peneguhan materi ajaran optimisme. 

Penafsiran ayat ini, sebagaimana dikemukakan Ibn Katsîr (w. 774 H), 

memberitahukan bahwa Nabi Ya‟qub A.s. memerintahkan anak-anaknya 

untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya yang bernama Bunyamin 

(keduanya tidak diketahui keberadaannya), dan memberikan semangat 

kepada mereka serta menyuruh mereka agar tidak pesimis (putus asa) dari 

rahmat Allah S.w.t. terhadap maksud dan tujuan yang hendak dicapai, yaitu 

mendapatkan berita keberadaan Yusuf dan Bunyamin. Larangan berputus asa 

tersebut karena tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Taala kecuali kaum 

kafir (non-muslim).
178

 

Ajaran optimisme ini sebagaimana pula tersurat dalam hadis sahih 

riwayat Imam al-Bukhari, dalam Kitab Shahîh al-Bukhârî, pada Bab 

Optimisme Disertai Rasa Takut/Cemas, berikut:  
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َكاَلَ:َ َُ َاُللَؾَيْ صَيْصَةََرَضَِ ُُ َ َََصلى الله عليه وسلماللََِرَسُوْلَََتََُْـسَََِؾَنَْأ بِْ ََ: لَُوَْلَُي
إ
َاللََا حَََْْقََوََذَََن  َََةََامص  ََاَمََِِلَِوَْذَََمََوَْي َةََائ

اَسَْجٍَََُِسََيَْؾََِمََسََمَْب َ،َفََةٍَحََْْرََ َََوَْوََ،َفََةًَسََاحَِوَََةًَحََْْرَََمََِِْكََََُِِّلَِوَْذَََفََِْلََسََرَْأَ .َوََةًَحََْْرَََنَ يَ عَ سَ ت َوَ ًـ َكَُِّبََِصَُفَِكَََامََْلَََِْـي

يَْ ِ حَََْْنََمََِاللََِسََيَْؾََِالَّ  ََةَِامص  َََمَْ،َم ََ،َوََي ةَِجََامََْنََمََِسَْب يََْي َََوَْم َِكَُِّبََِلَُِسَْمَُامََْلَََِْـي ََاِ َشََََـامََْنََمََِاللََِسََيَْؾََِيََْالَّ  َمَْ،َم

ََ  179 .امي ارََِنََمََِنَْمََبْيَ
Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 

“Sungguh Allah menciptakan rahmat (kasih sayang) --yang diberikan kepada hamba-

Nya-- pada hari penciptaan rahmat itu sebanyak seratus rahmat, kemudian Dia 

menahan di sisi-Nya sembilan puluh sembilan rahmat, dan mengirimkan satu rahmat 

pada semua makhluk-Nya. Jikalau seorang kafir mengetahui semua rahmat yang ada 

pada sisi Allah, maka ia tidak akan berputus asa dari (meraih) surga; dan jikalau 

seorang muslim mengetahui seluruh azab yang ada di sisi Allah, maka ia tidaklah 

selamat (merasa aman) dari neraka.” (HR. al-Bukhârî)  

Hadis serupa tersebut dalam redaksi imam Muslim berikut: 

َاُللَ صَيْصَةََرَضَِ ُُ َ هَ ؾَنَْأ بِْ ن  َمَاَصلى الله عليه وسلمكاَلَ:َكاَلََرَسُوْلَُاللََِع  لُوْتةَِ ُـ َاممُْؤْمِنَُمَاَؾِيْسََاِللَمِنََامْ لَُ ْـ َ َي :َموَْ

َأ حَسٌ.ظَمِؽََبََِِ َِ ٌِطََمِنَْحٌَ خِ ةَِمَاَكَ حَْْ َامْكََفِصَُمَاَؾِيْسََاِللَمِنََامص  لَُ ْـ َ َأ حَسٌَ؛َوَموََْي َِ ي خِ
180

 

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: „Seandainya orang 

mukmin mengetahui ada siksaan di sisi Allah, maka tak ada seorang (mukmin) pun 

yang berharap masuk dalam surga-Nya; sebaliknya seandainya seorang kafir 

mengetahui ada rahmat di sisi Allah, maka tak ada seorang (kafir) pun yang berputus 

asa dari rahmat-Nya‟.” (HR. Muslim)  

Maksudnya andaikan orang mukmin yang baginya wajib mendapatkan 

surga mengetahui suatu siksa dan azab dari Allah dan sesuatu (ampunan) 

yang diberikan kepada ahli neraka, maka tidaklah ia berharap masuk ke 

dalam surga Allah „Azza Wajalla, bahkan ia tidak akan berandai-andai 

selamat dari neraka dan siksa, sehingga meskipun ia tidak masuk surga. Hal 

itu, karena ia mengetahui Keagungan Allah Jalla wa‟Azza dan takut terhadap 

siksa-Nya. Allah SWT Maha Adil terhadap makhluk-Nya: memberikan 

rahmat ataupun menimpakan siksa-Nya terhadap makluk-Nya.
181

 Jadi, hadis 

di atas melarang kita untuk berputus asa (al-ya‟ts wa al-qanûth) dari 
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mendapatkan rahmah (kasih sayang) Allah Taala.
182

 Dengan kata lain bahwa 

orang mukmin telah dikhususkan berharap dan optimis meraih surga, 

sehingga bila ia pesimis, tidak penuh harap terhadap surga, maka ia tidak 

mendapatkan seluruh rahmat Allah. Demikian juga orang-orang “kafir”/Non 

Muslim telah dikhususkan pesimis, sehingga bila ia pesimis dari rahmat 

Allah, maka ia tidak mendapatkan seluruh rahmat-Nya.  

Hadis ini pun menjelaskan begitu banyak rahmat Allah dan begitu 

banyak siksa-Nya, dimaksudkan agar seorang mukmin tidak terbuai atau 

terperdaya dengan rahmat-Nya, sehingga merasa aman dari siksa-Nya, dan 

agar orang-orang “kafir”/Non Muslim tidak pesimis atau putus asa dari 

rahmat-Nya, sehingga meninggalkan pintu rahmat-Nya (karunia-Nya). Akan 

tetapi, orang-orang “kafir”/NonMuslim itu memiliki sifat pesimis, 

sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an, yakni berputus asa dari rahmat 

Allah Taala, sebagaimana ditegaskan dalam ayat di atas (Yȗsuf/12: 87). 

Terdapat juga hadis yang mengajurkan optimisme berikut: 

َاللَُ  َرَضَِ ََؾَنَْأ وسََِبْنَِمَالٍِِ َؾَنَْامي بِِّ َُ ةَََ،كاَل:َلَؿسَْوَىَصلى الله عليه وسلمؾَيْ جِبُنَِامفَْبلََُْ،وَلَظِيََ ْـ َ:كاَموُاَ.وَيُ

بَةٌََ:كاَلَََ؟وَمَاَامفَْبلَُْ مَةٌَظَيِّ  .كَِ

Dari Anas bin Mâlik r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak ada 

penularan penyakit [dengan sendirinya] dan tidak ada „thiyarah‟ (pesimis 

karena melihat sesuatu), dan aku terkesan dengan „fa‟l‟ (optimis)”. Para 

sahabat bertanya. “Apa artinya fa‟l?” Beliau menjawab, „Ucapan yang 

baik‟.” (HR. al-Bukhârî dan Muslim) 

Hadis ini berisi larangan bersikap pesimis dan anjuran untuk bersikap 

optimis, termasuk di dalamnya husnuzhan terhadap Allah „Azza wa Jalla, 

karena hal itu dikagumi Rasulullah SAW. Hadis itu juga berisi anjuran untuk 

berbicara tentang hal-hal yang menyenangkan jiwa, memunculkan harapan 

(al-rajâ‟) dan anjuran mendengarkannya. Oleh karena itu, dilarang berbicara 

mengenai hal-hal yang dapat membuat jiwa sedih, dan menimbulkan rasa 

pesimis, dan diperintahkan untuk tidak mendengarkannya.
183

   

Al-Khîn menyatakan bahwa:  

Sikap pesimis bisa terjadi karena hal-hal berikut: apabila seseorang menemui salah 

satu di antaranya, maka hendaklah ia segera meninggalkannya dan menggantinya 

dengan yang lain. Seperti halnya pesimisnya wanita yang tidak dapat hamil, 
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Mushthafâ Sa„îd al-Khîn, dkk., Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin, jilid 2, 
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pesimisnya orang yang memiliki kuda tetapi tidak dapat digunakan untuk berperang, 

dan pesimisnya orang yang mempunyai tetangga yang buruk.
184

 

Lebih lanjut al-Khîn menegaskan bahwa: “Di antara akhlak orang 

muslim adalah optimis dan tidak pesimis.” Karena itulah, seorang manusia 

harus selalu berdoa, memohon pertolongan Allah SWT dan kembali 

kepadaNya dalam mencegah timbulnya bahaya yang mungkin terjadi.
185

  Di 

samping itu, bila seseorang merasa pesimis dalam dirinya, agar membaca doa 

“Allâhumma lâ ya‟tî bi-al-hasanâti illâ Anta, wa-lâ yadfa„u al-sayyiâti illâ 

Anta, wa-lâ haula wa-lâ quwwata illâ Anta” (Wahai Allah! Tiada yang 

menghadirkan kebaikan selain Engkau, tiada pula yang menolak keburukan 

selain Engkau, dan juga tiada daya upaya melainkan dengan izin-Mu).
186

 

Dalam konteks keharusan bersikap optimis ini, terdapat mutiara hikmah 

dalam kitab al-Hikam mengenai makna optimisme itu sendiri. Syaikh Ibnu 

„Athâ‟illâh al-Sakandarî, dalam kitab al-Hikam, mengatakan: 

جَاءُ  لرَّ
َ
ثٌ. ا مْنِيَّ

ُ
ىُيَ أ َـ ا 

َّ
، وَإِل

ٌ
 مَا كَارَنَهُ غَمَل

“Harapan mesti disertai amal. Jika tidak, ia hanyalah angan-angan.”  

Syaikh Ibn „Abbâd al-Randî, dalam memberikan komentar terhadap 

kata mutiara tersebut, menjelaskan mengenai posisi/kedudukan optimisme: 

غْمَالِ....
ً
أ
ْ
اِجْخِىَادِ ةاِل

ْ
ى ال

َ
يَلِيْنِ، وَوُيَ يَتْػَدُ عَل

ْ
جَاءُ مَلَامٌ شَرِيْؿٌ مِنْ مَلَامَاتِ ال لرَّ

َ
 ا

“Harapan adalah suatu kedudukan atau tingkatan mulia di antara tingkatan-

tingkatan keyakinan, yaitu yang memotivasi (mendorong) bersungguh-

sungguh dalam bekerja dan beramal.” 

Untaian mutirara al-Hikam tersebut diberikan syarah (penjelasan ) oleh 

Syaikh al-Syarqâwî, sebagai berikut: 

َأَ اءَُخََمصَ اََ) َكََ)مَََيًَّلَِيْلََِحََمْاََََيَْ( ََارََا َأَ لٌَعََََََُُه َكََمَََيَْ( َؿََثًَؾَِبَََِنََا َالَِعَََُْالْأَ فََِادَِتََِّحََْالَِْلََا اَخََرَََنَْمَََنَ لِأَ ….

َظََئًيََْشََ َوََََُبََوََا َ)وٌَََََُْمََََِ َصَََََُيٍَْش َََنَْمََِافََذَََنَْمََ،
إ
َتَِلَ ا َََنَْب َ( َََلٌَعََََََُُهَْارَِلََيََُمَْم َََنََكَََلَْت َنَِؾَََََُبَُاحَِضَََتَُُفَْي
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Mushthafâ Sa„îd al-Khîn, dkk., Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin, jilid 2, 
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Mushthafâ Sa„îd al-Khîn, dkk., Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin, jilid 2, 
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َُالَّلَوَََاصَََِِـمَََامَْلََؿَََََُئُصََِيَُْوَََلَِمََََـامَْ َفََََيَْ(َأَ ةٌَيٌَِّمََْأأََوََُِ)فَََِ َوَْه َََاءَِمََوَََُـامََْسََيَْؾََِةًَلََيْلََِحَََاءٍَخََصََبََِسََيْوَ َةٌَي ٌَِمََْأأََوََََُُلَْت

 187. ٌَذَِكَََاءٌَخََاَرََضًَيْأَ ََالَُلََيََُوََالََََـثَََللَِبََِِارٌَتََِاغَْوََ

Harapan yang sejati (al-rajâ‟ al-haqîqî) adalah harapan yang memotivasi seseorang 

untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja dan beramal. Biasanya orang yang 

berharap sesuatu, dia akan mencarinya. Jika harapan tidak dibarengi amal, bahkan 

pelakunya malas dan enggan bekerja, serta justru mendorong kepada maksiat dan 

dosa, menurut para ulama, itu hanyalah angan-angan, bukan harapan sejati. Ia 

bukanlah harapan, melainkan ketertipuan atau penipuan kepada Allah Taala, dan juga 

disebut sebagai harapan palsu (rajâ‟ kâdzib). 

Rasulullah SAW bersabda: 

َََبَِْأ ََنَْؾََ لََمِمَاَكاَلَ:ََصلى الله عليه وسلمَبَِِّامي ََنَِؾَََََُيَْؾَََاللََُضََِرَََسٍَوَْأ ََنَِبََْادَِسَ َشََلَََْـي َوَعَُِ َُ اَمكَْيِّسَُمَنَْدَانََهفَْسَ

اَوَثمَََ َُ وَا َُ َ َُ احِزَُمَنَْأ ثبَْؽََهفَْسَ َـ سََاممَْوْتِ،َوَامْ ْـ َ َالْأ مَانَِ ت َؿلَََالّلّٰ َ.نَّ 

Dari Abu Ya„lâ Bin Aus R.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Orang yang 

cerdas nan baik ialah orang yang mampu mengintrokpeksi dirinya sendiri 

dan beramal untuk masa setelah kematian, sedangkan orang yang lemah nan 

buruk ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berharap dari Allah 

dengan harapan-harapan palsu.” (HR. al-Tirmîdzî) 

Mengenai kedudukan optimisme sejati itu, al-Ghazâlî (w. 550 H), 

menjelaskan: 

ْلَََِةَِوْلَََامََْاحَُيََثَِارََْوََََُُاءَُخََامصَ فََ َُُمَََارَِؼََخِهَ َ َنَْأ وََََ،سَ تُلََََؽََك وَََخََمَُامَََْ َوَْبَُحَْمََامََْلََِِذَََنَْكَِمَوٍَََََُسََيَْؾََِ ٌَوَْبَُحَْمَََوََا

فََََ،ةٌَبََسَََلَََُنََوَْكَُيََ
إ
َأ ََثََِنَْأ ََلَِوَْطَُحََُلَِخَْلِأَ ٍََُارَُؼََخَِاهََْنََكَََنَْا 188َ.قٌَادَِضَََََِيَْوَؿََََاءَِخََامصَ َاسَُْفَََََِاتَِبََس ْ

Optimisme adalah tenteramnya hati menanti sesuatu yang disenangi; tetapi 

sesuatu yang disenangi itu mesti butuh sebab/ikhtiar: jika penantian untuk 

keberhasilan ikhtiar maksimalnya, maka itulah optimisme sejati. 

Optimisme sejati adalah sikap penuh harap yang benar, yakni seseorang 

tidak frustasi selama usaha mencapai sesuatu yang diharapkan, dengan telah 

memenuhi sebab-sebab dan ikhtiar-ikhitiar untuk keberhasilannya.
189 Dalam 

konteks mengatasi problematika homoseksualitas, maka perlu penekanan 

sikap penuh harap (optimisme), yang tentu dengan ikhtiar atau tindakan nyata 

dan sungguh-sungguh, disertai strategi yang tepat, yaitu dengan pendekatan 
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holistis-terpadu. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk kemaslahatan dan 

keselamatan diri dan kebaikan bersama. Bahwa agama Islam adalah agama 

yang memberikan bimbingan dan panduan dalam menjalani kehidupan dan 

mengatasi berbagai problematikanya, termasuk masalah homoseksualitas. 
Berkaitan dengan optimisme ini, menarik penjelasan Ibnu „Abd al-

Salâm (577/578-660 H), dalam kitabnya berkata: 

حَْْنَِ َبِِمص  نِّ اؿاَتَِوَحُسْنَِامؼ  لََامع 
إ
يْلٌََا خَاءَُوَس ِ 190َ .وَامص 

Optimisme adalah media berbuat ketaatan dan berprasangka baik kepada 

Tuhan Yang Maha Pengasih. 

Dengan demikian, ajaran atau nilai optimisme itu harus dibarengi 

dengan tindakan (amal nyata) dan tawakkal. Hal ini sejalan dengan salah satu 

empat komponen Fungsionalisme Struktural, yaitu sistem tindakan. 

l. Peneguhan Materi Ajaran Tawakkal 

Peneguhan ajaran tawakkal ini penting dalam rangka untuk mengatasi 

problematika homoseksualitas. Basis ajaran tawakkal ini secara jelas terdapat 

dalam QS. Âli „Imrân/3: 159, yang memerintahkan agar kita bertawakkal:  

ََۖفاَؾْفَُ وْاَمِنَْحَوْلَِِ اَغوَِيْغََاملْوَْةَِلَهفَْضل َمِيْتََمَُِمََْۚوَموََْنُيْتََفؼًَّ ِ نََالّلّٰ ةٍَمِّ خغَْفِصَْفبَِمَاَرَحَْْ ؾَنْْمَُْوَاس ْ

َاممَُْ ةل َيُُِ َ َالّلّٰ ََۗاِن  ِ َؿلَََالّلّٰ ْ َفاَِذَاَؾَزَمْتََفذَوََك  َفَِِالَْمْصِۚ يََْْمَِمَُْوَشَاوِرْهُُْ ِ َ.خوََكِّ

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan 

menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan 

untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). 

Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (Âli „Imrân/3:159) 

Al-Shâwî menjelaskan maksud ayat di atas, “Sesungguhnya Alah 

mencintai orang-orang yang bertawakkal”, yakni Dia memberi pahala 

kepada orang-orang yang menyerahkan (memasrahkan) segala urusan 

kepadaNya.
191

 Definisi tawakkal tersebut, misalnya dikemukakan al-

Qurthȗbî, dan Syaikh Muhammad Amîn al-Kurdî (w. 1332 H). Al-Qurthȗbî 

dalam kitab tafsirnya mendefisikan tawakkal dengan singkat: 

:َاَلِْؾْخِمَادَُؿلَََاللَِ ُ ََؽََمَََاَمخ وَكل
إ
 192.زَِجَََْـامََْارََِِػَْا
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“Tawakkal adalah berpegang teguh pada Allah seraya menampakkan 

kelemahan.” 

Al-Kurdî mendefinisikan tawakkal sebagai berikut: 

َُوََمخ َاََ لَََـثَوََََةَِي دََِوَْبََُُـَامَْفََِنَِسََبََامََْحَُصَْظَََوََََُُكل ََةٌََِيَْهَِبَْمَََامعلَوَََةَِي َتِوََْتَُمصلَبََِِةَِوْلَََامََْقَُو
إ
ََفََكََِامَْلََا َ،َفََةَِاي

إ
،َصََكََشَََيََعَِؾَْأأََنَْا

وَََ
إ
193َ.بَََْطََفَََؽٌََِمَََُنَْا

Tawakkal adalah seseorang menghempaskan badannya dalam beribadah kepada 

Tuhan dan menggantungkan hati kepada rubūbiyyah (pemeliharaan)-Nya serta merasa 

tenteram kepada apa yang sudah ada padanya, sehingga jika ia diberi --sesuatu yang 

diharapkan-- maka ia bersyukur, tetapi jika ia terhalang dari (tidak diberi) --sesuatu 

yang diharapkan itu-- maka ia bersabar. 

Penjelasan lebih lanjut tentang tawakkal ini misalnya dikemukakan al-

Kurdî dalam kitabnya, Tanwîr al-Qulȗb: 

َََنَْمََوََ َُوََخََي َلََؿَََك  َوَِّفََيُوََََََِائَِضََلََمََِلَُِسَْيََُوَََالّلِّٰ ََصََمَْالْأَ َُْ
إ
َاَ َصَْيَوََََََِيْمَ ََنََسََحَْأ وََََنََيَْالََِّامََكَأَ ََسَْلََفَََ،ٍِرََِسَْلََتَََِْ

إ
َانََمََيَْالْ

َََغََصََفَوََََيََْْلَِيََامَْوََ َنََََـظَََنَْمََ.َوٍََُصََُمَْأ ََسَِبَََْـوْنَََِحَُوَُطَْثَََتَِْام ََةََحََامَِامطَ َقََلََذَْالْأَ َامََكَأَ وََََ،يَِْزََامََْةَِسَْكََمََََِِيَْوََخَْرَِوَََََِيْسَََي

َِوَََامخ َفَِ َفََِنََََـظَََسَْلََفَََكل
إ
194َ.ََِتََِنٌَوَْصَُلَْمَََََُه لَِأَ َانَِمََيََْالْ

Barangsiapa bertawakkal (memasrahkan urusan setelah ikhtiar) kepada Allah, 

berserah diri kepada qadha‟ (ketetapan)-Nya, dan menguasakan urusan kepadaNya 

serta ridha (rela) terhadap taqdir (ketentuan)-Nya, maka sungguh ia telah menegakkan 

agama, memperbagus keimanan dan keyakinannya, serta telah menyelesaikan 

tanggung jawab kedua tangan dan kedua kakinya untuk berbuat kebaikan, dan juga 

menegakkan akhlak mulia yang menjadikan baik urusan manusia. Sebaliknya, 

barangsiapa mencederai tawakkalnya maka ia telah mencederai keimanannya, karena 

keimanan itu diiringi dengan tawakkal. 

Materi pendidikan keagamaan yang berisi 12 (dua belas) sebagaimana 

telah diuraikan di atas harus terus-menerus diperteguh sebagai strategi 

edukatif dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas. Uraian kedua 

belas materi pendidikan keagamaan yang harus diperteguh sebagai strategi 

edukatif dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas, dengan basis 

ayat Al-Qur‟an tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut (Tabel 2). 
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Tabel 2: Tabel Peneguhan Materi-materi Keagamaan Sebagai Strategi Edukatif 

dalam Implementasi Pendekatan Sosiologis Melalui Pola Holistis Terpadu dalam 

Menyelesaikan Problematika Homoseksualitas Berbasis Al-Qur’an 

No. Materi Basis Al-Qur’an Ket. 
1.  Peneguhan materi 

ajaran takwa 

al-Nisâ‟/4: 131; Âli 

„Imrân/3: 102, al-

Tâghabȗn/: 16, al-

Ahzâb/33: 70, al-

Thalâq/65: 2-3, dan 

al-Anfâl/8: 29; 

al-Syams/91: 8. 

Takwa menjadikan manusia berada 

dalam cahaya kebenaran, dan 

meraih keselamatan dan 

keberkahan hidup. 

2.  Peneguhan materi 

ajaran hidayah  

al-Fâtihah/1: 7. Hidayah selalu dibutuhkan, 

sehingga orang selalu dituntut 

mendapatkan hidaya kebaikan. 

3.  Peneguhan materi 

substansi ajaran salat 

dan puasa 

al-„Ankabût/29: 45 Salat merupakan cahaya penuntun 

kepada kebenaran dan kebaikan, 

mencegah perbuatan keji dan 

munkar, termasuk homoseksual, 

juga penghubung manusia dengan 

Tuhannya, sehingga menjadi 

media mencapai ketenangan, 

ketenteraman dan kebahagiaan. 

4.  Peneguhan materi 

ajaran keseimbangan 

al-Qashash/28: 77 Pentingnya keseimbangan duniawi 

dan ukhrawi, aspek spiritualitas 

tidak boleh diabaikan. 

5.  Peneguhan materi 

ajaran beramal saleh 

Thâhâ/20: 82 

al-Kahf/18: 110 

al-Baqarah/2: 82 

Beramal saleh harus menjadi 

orientasi hidup, hingga akhir hayat. 

6.  Peneguhan ajaran 

berdzikir 

al-Baqarah/2: 52-53, 

al-Ahzâb/33: 41-42; 

al-Ra„d/13: 28  

Berdzikir harus selalu dilakukan 

untuk ketenangan dan 

ketenteraman jiwa. 

7.  Peneguhan materi 

ajaran sabar 

al-Baqarah/2: 45;  

al-„Ashr/:1-3. 

Perintah menjadikan sabar sebagai 

sarana mengatasi masalah 

8.  Peneguhan materi 

istiqamah 

Hȗd/11: 112 Harus istiqamah dalam setiap 

aktifitas, termasuk dalam 

menghadapi masalah homoseksual. 

9.  Peneguhan materi 

ajaran fitrah 

al-Dzâriyât/51: 56 Fitrah mendorong manusia pada 

kebaikan. 

10.  Peneguhan materi 

ajaran penikahan 

sebagai implementasi 

fitrah, dalam 

membentuk ideal 

al-Rȗm/31:21 Ayat ini menjadi basis fitrah 

manusia berpasangan, membentuk 

keluarga ideal: sakinah, mawaddah 

dan rahmah, dan generasi baik, 

sehingga menjadi bangsa 

bemartabat (mutamaddin). 

11.  Peneguhan materi 

ajaran optimisme 

Yûsuf/12: 8; Ayat ini menjadi basis optimisme 

dalam mengatasi pronlem hidup. 

12.  Peneguhan materi 

ajaran tawakkal 

Âli „Imrân/3: 159 Tawakkal perintah agama. 
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2. Penguatan Materi Pendidikan Kesehatan 

Promosi edukatif dalam mengatasi problematika homoseksualitas juga 

dilakukan dengan cara penguatan materi pendidikan kesehatan. Materi 

pendidikan kesehatan ini mencakup materi yang berkaitan dengan kesehatan 

individual, kesehatan masyarakat, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, 

kesehatan lingkungan. Materi pendidikan kesehatan juga memuat tentang 

upaya preventif (al-wiqâyah) dalam menjaga kesehatan, juga tindakan 

pengobatan terhadap penyakit (al-„ilâj).  

Dalam penguatan materi pendidikan kesehatan juga penting 

dikemukakan sistem kesehatan dalam ajaran Islam atau dikenal dengan Thibb  

al-Nabawi (sistem kedokteran Nabi), juga sistem kedokteran Islam (Islamic 

Medicine). Dalam konteks ini, penting pula diteguhkan mengenai Al-Qur‟an 

sebagai landasan sistem kedokteran Islam. Demikian ini jelas, karena Al-

Qur‟an itu sendiri adalah obat (syifâ‟) dari segala penyakit.  

Mushthafâ Dîb al-Bughâ dan Muhy al-Dîn Mistȗ dalam bukunya al-

Wâfî fî Syarh Arba „în al-Nawawiyyah, mengatakan bahwa: “Al-Qur‟an 

adalah obat bagi orang-orang mukmin dan racun bagi orang kafir 

[nonMuslim] dan munafik.”
195

 Lebih lanjut, dalam buku tersebut, dijelaskan: 

Di dalam Al-Qur‟an, orang-orang mukmin akan menemukan obat dari berbagai 

penyakit, baik fisik maupun kejiwaan. Setiap kali membaca dan mentadaburinya, ia 

akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Sedangkan selain orang mukmin, 

jika mendengar Al-Qur‟an, akan merasa menggigil dan dirundung kesedihan. Ia 

menyangka bahwa musibah telah menimpa dirinya. Allah berfirman. “Dan Kami 

turunkan dari Al-Qur‟an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang 

yang beriman. Dan Al-Qur‟an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim 

selain kerugian.” (al-Isrâ‟/17: 82)
196  

a. Konsep Kesehatan Secara Umum 
Konsep kesehatan secara umum, misalnya didefinisikan oleh Ibnu Sînâ 

dalam karyanya, al-Qânȗn fî al-Thibb (Ensiklopedi Kedokteran), sebagai 

berikut: 

الَُمِنََاْلموَْضُوْعَِمََِاَسَوِيْمَةٌ. َـ ةَُمَوكََةٌَأ وَْحَالٌَََثطَْسُرَُؾَنْْاََاْلَفْ ح  197َ اَمطِّ

“Sehat (kesehatan) adalah suatu karakter atau keadaan yang memungkinkan 

aktivitas (manusia) dapat tercapai secara normal.”  
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Definisi kesehatan di atas menekankan pada suatu sifat atau karakter 

yang diperlukan agar aktivitas manusia bisa berjalan normal. Definisi ini 

bersifat umum, karena menggunakan redaksi “shihhah” (kesehatan) an sich, 

tanpa disertai penjelasan detail atau jenis kesehatan itu sendiri. Oleh karena 

dalam definisi tersebut bersifat umum, dapat dikatakan pengertian dari kata 

shihhah itu adalah ungkapan dari semua jenis kesehatan (jasmani, mental, 

dan sosial).
198

  

Definisi sehat versi Ibn Sînâ tersebut dalam suatu kajian dipandang 

mendapatkan pengaruh dari Jâlînȗs (Galen). Galen membagi kondisi tubuh 

manusia menjadi tiga kondisi, yaitu kondsi sehat, kondisi sakit, dan kondisi 

tidak sehat dan tidak pula sakit (laisat bi-shihhah wa-lâ maradh). Sehat 

menurut Galen adalah kondisi atau keadaan yang dengannya tubuh manusia 

berada dalam tabiatnya dan susunannya, dari kondisi tersebut muncul 

perbuatan-perbuatan yang normal semuanya, sempurna (shahîhah salîmah). 

Sedangkan sakit (al-maradh) adalah suatu kondisi atau keadaan yang 

terdapat pada jasmani manusia, tetapi jasmanisnya justeru berlawanan 

dengan kondisi-kondisi tersebut di atas. Dengan demikian, ketika suatu organ 

tubuh manusia tidak dapat melaksanakan aktivitasnya secara sempurna, 

berarti organ tubuh tersebut dalam kondisi tidak sehat atau sakit. Sakit ini 

disebabkan oleh faktor gangguan keseimbangan humor yang ada pada tubuh 

manusia. Teori humor menjadi dasar fisiologi kedokteran Islam.  

Adapun kondisi atau keadaan yang dikategorikan sebagai kondisi tidak 

sehat dan tidak sakit di atas, adakalanya karena tidak ada kesehatan pada 

ujungnya, dan juga tidak ada sakit pada ujungnya, seperti badan orang yang 

sangat tua, dan anak-anak; atau karena berkumpulnya atau menyatunya dua 

keadaan tersebut pada satu waktu, baik pada dua anggota badan, maupun 

pada satu anggota badan, tetapi dalam kedua jenisnya tersebut saling 

berjauhan, seperti sehat tabiatnya namun sakit susunannya.....
199

 

Dalam konteks kesehatan, terdapat dua macam kekuatan atau potensi 

jiwa (al-quwwah al-nafsâniyyah), yaitu (1) potensi penemu (quwwah 

mudrikah), dan (2) potensi penggerak (quwwah muhrikah). Potensi penemu 

tersebut bagaikan jenis bagi dua potensi lainnya, yaitu potensi penemu dalam 

yang zahir, dan potensi penemu dalam yang batin. Potensi penemu yang 

pertama adalah pancaindera (al-hissiyyah), sedangkan potensi penemu yang 

kedua adalah potensi hewani.
200

 Keadaan sehat atau sakit dalam kedua 

potensi di atas tidak dapat diketahui melalui ilmu kedokteran.  
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Dalam ilmu medis, sebagaimana dikemukakan Ibn Sînâ, ada tiga aspek 

yang penting dipahami, yaitu sabab, maradh, dan „aradh. Sabab adalah 

sesuatu yang menjadi awal mula yang menyebabkan sesuatu keadaan dari 

keadaan-keadaan badan manusia atau menetapkan keadaan itu. Maradh 

(sakit) adalah suatu keadaan yang tidak normal (ghairu thabî„iyyah) pada 

tubuh manusia yang menyebabkan rasa sakit secara langsung. Hal itu bisa 

saja berupa campuran atau komposisi yang tidak normal (mazâj ghair 

thabî„î), dan terkadang pula susunan yang tidak normal (tarkîb ghair thabî„î). 

Adapun yang dimaksud „aradh adalah suatu efek yang mengiringi sakit 

(penyakit) tersebut dan keadaannya tidak normal, seperti bintik-bintik merah 

di pipi sebab sakit paru-paru.  

Contoh ketiga aspek (sabab, „aradh, dan maradh), sebagai berikut: 

pembusukan sebagai sabab, demam sebagai maradh (sakit), dan bersin-

bersin serta kepala pusing sebagai „aradh (efek). Contoh lainnya adalah: 

penuhnya buih di kelopak mata (Jawa: bele‟en) sebagai sabab, tertutupnya 

mata sebagai maradh, dan tidak bisa melihat sebagai „aradh.
201

 

Dalam konteks kesehatan, Ibn Sînâ lebih memperioritaskan tindakan 

preventif, menjaga kesehatan (wiqâyah), dibandingkan tindakan kuratif,  

mengobati penyakit („ilâj). Di samping itu, ia juga selalu menguatkan aspek 

spiritual dan fisik pasien secara simultan dalam pengobatannya.
202

 

Definisi kesehatan Ibn Sînâ sebagaimana telah diuraikan di atas tampak 

sederhana, ketika disandingkan dengan definisi kesehatan yang dirumuskan 

oleh MUI. MUI dalam Musyawarah Nasional  Ulama  yang diselenggarakan 

pada tahun  1983, merumuskan  kesehatan   sebagai: “ketahanan  jasmaniah,  

ruhaniah,  dan  sosial  yang  dimiliki manusia, sebagai karunia Allah  yang  

wajib  disyukuri  dengan mengamalkan tuntunan-Nya, dan memelihara serta 

mengembangkannya”.
203

 

Definisi kesehatan yang dirumuskan MUI di atas bersifat rinci dan 

menyeluruh (komprehensif), karena bukan hanya sekadar kesehatan jasmani 

dan rohani individual, tetapi juga mencakup kesehatan sosial. Dedinisi ini 

selaras dengan ajaran Islam, bahwa manusia bukan makhluk individu semata, 

melainkan adalah makhluk sosial sekaligus, merupakan kesatuan dan totalitas 

yang membentuk suatu umat manusia. Atas dasar itu pula, dapat dikatakan 

bahwa redaksi definisi kesehatan versi Ibn Sînâ yang masih bersifat umum di 

atas kemudian diberikan penjelasan lebih detail dalam definisi yang 

dirumuskan MUI. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kedua 

definisi tersebut, melainkan merupakan hubungan yang bersifat saling 
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melengkapi. Definisi pertama bersifat umum (general), sedangkan definisi 

yang kedua bersifat terperinci.
204

 

Definisi kesehatan demikian selaras dengan definisi kesehatan menurut 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 1 

UU  No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa: “Kesehatan 

adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis”.
205

 Demikian juga definisi tersebut selaras dengan definisi 

kesehatan yang dibuat oleh Konstitusi World Health Organization (WHO) 

pada tahun 1946, “health is a state of complete physical, mental, and social 

well-being, and not merely the absence of disease or infirmity”, bahwa 

kesehatan adalah keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, secara 

penuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kecacatan.
206

 Definisi 

kesehatan dalam undang-undang kesehatan dan definisi rumus WHO di atas 

mengintegrasikan kesehatan jiwa (mental health), karena mengadung 

stressing pada keadaan yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif 

secara sosial dan ekonomis.
207

 

Dalam konteks problematika homoseksualitas, materi pendidikan 

kesehatan memuat berbagai macam kesehatan, baik kesehatan jasmani, 

kesehatan mental, kesehatan individual, kesehatan masyarakat, maupun 

kesehatan lingkungan, agar terhindar dari perilaku yang tidak sejalan dengan 

materi kesehatan. Penguatan materi pendidikan kesehatan juga berisi tentang 

berbagai data yang mengungkap kasus-kasus dan dampak-dampak negatif 

homoseksualitas. Materinya juga memuat cara-cara yang bisa dilakukan 

dalam menghindarkan dampak-dampak negatif homoseksualitas. 

b. Konsep Kesehatan dalam Sistem Kedokteran Islam  

Berkaitan dengan penguatan materi kesehatan (taqwiyyat maddat al-

shihhiyyah), penting pula dikemukakan perihal sejarah masa keemasan dunia 

Islam, termasuk dalam pencapaiannya di bidang kesehatan dan kedokteran. 

Dunia Islam pernah berada pada puncak keemasan atau kejayaan, “the 

Golden Age” (periode keemasan) pada masa Daulah Abbasiyyah (287-494 

H/900-1100 M). Periode atau Zaman Keemasan itu merupakan sebutan 

populer untuk zaman perkembangan ilmu sebagai kelanjutan dari zaman 

penerjemahan dan penulisan buku-buku kedokteran. Penamaan Zaman 

Keemasan tersebut karena pada masa itu kebudayaan Islam mencapai puncak 

keemasannya di berbagai bidang ilmu „aqlî (ilmu rasional), termasuk ilmu 

kedokteran. Pencapaian puncak keemasan itu terlihat pada banyaknya para 
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ilmuwan Muslim yang dapat menciptakan ilmu dengan kemampuan sendiri, 

bahkan sering membantah dan membatalkan teori ilmu Yunani.
208

  

Kejayaan dunia Islam itu terjadi dalam berbagai bidang peradaban 

Islam, terutama bidang ilmu medis atau kedokteran Islam. Ilmu Medis atau 

Kedokteran Islam adalah sistem kedokteran yang dikonseptualisasi dan 

dikembangkan oleh orang Islam dari berbagai ras, etnis dan iklim selama 

lebih dari satu milinium sejak kelahiran komunitas Islam yang pertama 

hingga sekarang. Kedokteran Islam didasarkan terutama pada prinsip-prinsip 

yang diturunkan dari ajaran dasar agama Islam.
209

  

Oleh karena kedokteran Islam (Islamic Medicine) mencapai puncak 

peraban Islam, maka penting dikemuakan sekilah pengertian peradaban itu 

sendiri, untuk menunjukkan pentingnya pegetahuan tentang hakikat 

peradaban. Kata peradaban (civilization, hadhârah) sering disinonimkan 

dengan “kebudayaan” (culture; al-tsaqâfah), akan tetapi dalam 

perkembangannya kedua istilah itu dibedakan. Ada beberapa pendapat 

tentang peradaban, di antaranya pendapat yang menyatakan bahwa peradaban 

yang berasal dari akar kata “adab” adalah unsur atau bagian-bagian yang 

halus dari kebudayaan, seperti sopan santun, tata krama, budi pekerti, 

moralitas, kesadaran dan kesalehan individual, kesadaran dan kesalehan 

sosial, kesadaran dan kesalehan struktural. Pendapat lain menyatakan bahwa 

peradaban diartikan pula sebagai sosok bangunan kebudayaan yang sudah 

mencapai taraf kemajuan yang tinggi dan kompleks yang ditandai seni 

arsitektur bergaya megah, dengan tarap perkembangan ilmu pengetahuan 

(science) dan teknologi canggih (hight tehnology).
210

  

Jika kata peradaban digabungkan dengan kata Islam, peradaban Islam, 

maka mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kesopanan, akhlak, tata krama, 

dan juga sastra yang diatur sesuai syariat Islam. Peradaban Islam adalah 

bagian-bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti 

“moral, kesenian dan ilmu pengetahuan, serta meliputi kebudayaan yang 

mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, 

dan ilmu pengetahuan yang luas”. Pengertian peradaban Islam (al-tamaddun 
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al-islâmî) saat ini merupakan bagian dari kebudayaan yang bertujuan untuk 

memudahkan dan mensejahterakan kehidupan dunia dan akhirat.
211

  
Kedokteran Islam menjadi salah satu peradaban Islam yang paling 

masyhur dan paling dikenal, karena merupakan satu dari beragam cabang 

sains, yang pencapaian kaum Muslimin begitu membanggakan dunia.
212

 

Bukan hanya selama Abad Pertengahan (the Middle Ages), tahun 750-1350 

M. para dokter Muslim, seperti Ibn Sînâ  (370-428 H./980-1037 M.), dikaji 

dengan sungguh-sungguh di Barat, melainkan bahkan ketika masa 

renaissance (renaisans) dan abad XI H./XVII M. Perkembangan berubah, di 

mana pada abad XIX M, studi kedokteran Islam dihapuskan seluruhnya dari 

kurikulum sekolah-sekolah medis di dunia Barat. Di Timur, meskipun 

dengan pengembangan pendidikan medis Barat yang cepat, ilmu kedokteran 

Islam masih terus dipelajari dan dipraktekkan, dan bukan semata-mata karena 

memiliki nilai historis.
213

 

Aliran kedokteran ini, yang menjelma pada permulaan sejarah Islam, 

berarti besar bukan hanya karena nilai intrinsiknya, melainkan juga karena ia 

selalu berkaitan erat dengan sains lainnya terutama filsafat.
214

 Orang bijak 

atau hakim (tokoh sentral dalam pengembangan dan penyebaran sains, dalam 

sejarah Islam), umumnya juga seorang dokter. Hubungan antara hakim dan 

dokter ini sangat erat, sehingga orang bijak ataupun dokter disebut hakîm; 

misalnya Ibn Sînâ ialah seorang filosof sekaligus dokter yang profesinya 

dalam praktek seni medis.
215

 

Ilmu kedokteran Islam menarik dikaji, karena merupakan pilar utama 

Islam mencapai masa keemasan, dan menjadi pijakan Renaisans Eropa. Di 

samping itu, karena ilmu kedokteran Islam dipandang sebagai ilmu yang 

lengkap, bersifat holistik, sintesis, dan ilmiah. Dikatakan holistik karena 

kedokteran Islam memuat prinsip-prinsip metafisik dan kosmologis; 

menempatkan manusia sebagai totalitas, tempat badan dan jiwa berkaitan erat 

dan tempat keadaan kesehatan direalisasikan lewat harmoni dan ekuilibrium 

(keseimbangan). Dengan kata lain, kedokteran Islam dikatakan holistik 
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karena mencakup kajian tentang kesehatan, penyakit, dan kematian.
216

 

Kedokteran Islam juga bersifat sintesis, karena ia dibangun dari berbagai 

teori, metode dan praktek dari luar Islam.
217

 Adapun dikatakan ilmiah, karena 

kedokteran Islam mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah diuji 

secara empiris, dan mempunyai kemampuan untuk menyerap doktrin-doktrin, 

metode-metode, dan teknik-teknik terbaik dari berbagai sistem medis 

tradisional yang mereka temui.
218

 

Kedokteran Islam juga menempatkan manusia sebagai seorang individu 

dan masyarakat, sehingga kesehatan bergantung pada keutuhan dan 

keterpaduan kolektivitas manusia, yang merupakan tugas dan tanggung 

jawab  masyarakat terhadap salah seorang warganya yang sakit.
219

 Manusia 

sendiri adalah satu totalitas, terdiri dari badan dan jiwa yang berkaitan erat, 

yang dalam keadaan normal adalah sehat, direalisasikan lewat harmoni dan 

ekuilibrium, sehingga kedokteran Islam meliputi kesehatan fisik dan mental 

(physical and mental health), yang keduanya saling berkaitan.
220

 Dengan 

demikian, kerangka kedokteran Islam tersebut sejalan dengan perspektif atau 

teori Fungsionalisme Struktural yang memandang individu dan masyarakat 

dalam sebuah sistem yang integral. 

Definisi kedokteran, misalnya dapat diliihat melalui definisi yang 

dimemukakan Ibn Sînâ, dalam al-Qânȗn fî al-Thibb: 

َََالَُوََحَْأ ٌََََُْمَََِفَُصَ ََـخََيََُلٌَْؿََِةَ امعََِّنَ أَ  َْالََِْنَِسََت ََمَََةَِجَََِنَْمََِانَِسََو َةََحَ امطَ َغَفََحَْيََمََِةَِحَ امطََِّنَِؾَََلَُوَْزَُيَوََََحلَطَِاَي

َوََََلًََاضَِحََ .لًََائَِاَزََََُدلَتََِسَْي
 221

 

“Sungguh kedokteran itu adalah ilmu yang mempekenalkan keadaan-

keadaan sehat dan sakit tubuh manusia dengan tujuan mendapatkan cara 

yang tepat untuk menjaga atau mempertahankan kesehatan dan 

menghilangkan sakit.” 

Melalui definisi kedokteran versi Ibn Sînâ tersebut, diperoleh bangunan 

kedokterannya, bahwa kedokteran adalah sebuah ilmu, yang mencakup teori 

an praktek.
222

 Kedokteran mencakup kedokteran teoritis dan kedoktran 

praktis. Kedokteran teoritis merupakan disiplin ilmu yang bermanfaat bagi 
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keyakinan semata, tanpa memberikan penjelasan tentang tatacara atau 

praktek kedokteran tersebut; sementara kedokteran praktis merupakan jenis 

kedokteran yang bukan saja memposisikan tindakan konkrit, dan bukan juga 

menggerakkan anggota tubuh semata, melainkan lebih dari itu ia merupakan 

ilmu kedokteran bermanfaat bagi pengajaran tentang pandangan yang 

berkaitan erat dengan penjelasan mengenai tatacara pelaksanaan praktis ilmu 

kedokteran tersebut.
223

  Lebih lanjut, kedua jenis kedoteran (teroritis dan  

praktis) merupakan sains („ilm).
224

 Kedokteran teoritis adalah ilmu pokok-

pokok kedokteran, dan kedokteran praktis adalah ilmu tatacara menggunakan 

kedokteran tersebut.
225

 Berdasarkan kedokteran yang dirumuskan Ibn Sînâ di 

atas, filosofi dan teori kedokteran Islam memiliki tugas pokok, yaitu untuk 

memulihkan atau menjaga keadaan keseimbangan, yang disebut kesehatan 

(al-shihhah).  

Mencermati tujuan atau tugas pokok ilmu kedokteran sebagaimana 

rumusan Ibn Sînâ, tampak jelas ada kedekatan antara ilmu kedokteran, 

psikologi, dan agama: semuanya bertujuan membantu dan memberikan 

pelayanan kepada manusia agar hidup sehat dan bahagia.
226

 Ilmu kedokteran 

mengkaji manusia dari segi struktur dan kinerja organ-organ tubuh serta 

jaringan sel, agar bisa meluruskannya kembali ketika terjadi kerusakan dan 

penyimpangan demi kesehatan manusia. Sedangkan ilmu psikologi memilih 

menkadji terhadap mental dan kejiwaan manusia, mengenai watak dan sifat 

dasar jiwa manusia, perkembangannya, dan kelainan-kelainan yang terjadi 

serta cara menyembuhkannya. Di samping itu, ilmu psikologi juga mengkaji 

potensi-potensi yang terpendam pada diri manusia, dimaksudkan agar 

tumbuh dan teraktualisasikan dalam kehidupan. Adapun agama diwahyukan 

untuk membantu manusia mengenali dan mendorong mereka agar mimilih 

jalan kebaikan dan kebenaran demi mencapai kesejahteran, kebahagiaan dan 

keselamatan hidup (sa„âdah hasanah).
227

 Dalam hal ini relevansi pandangan 

Komaruddin Hidayat, bahwa adanya kerekatan antara ilmu kedokteran, 

psikologi dan agama semestinya harus dapat digunakan untuk saling mengisi, 

membantu dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai problem kemanusiaan 

dan agenda kehidupan yang dihadapi manusia. Banyak ajaran agama yang 

sulit dipahami, diterangkan dan dipraktekkan tanpa dukungan psikologi dan 

kedokteran. Sebagai contohnya, larangan agama mengonsumsi narkoba, ilmu 

kedokteran sangat berjasa menerangkan bahayanya sehingga ajaran agama 
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lebih mudah diterima dan memiliki dukungan rasional atas larangannya. 

Demikian juga, mengapa Islam sangat menekankan penggunaan air baik 

dalam berwudhu maupun setelah melakukan hubungan badan suami-isteri, 

penelitian ilmiah membuktikan bahwa ternyata air menyegarkan dan 

menghidupkan kembali sel-sel yang layu agar kembali normal.
228

 

Kedokeran praktis dibahas Ibn Sînâ, mencakup dua cabang ilmu, ilmu 

kesehatan („ilm al-shihhah) dan ilmu pengobatan („ilm al-„ilâj).
229

 Pengertian 

ilmu kesehatan adalah ilmu mengenai menjaga kesehatan (hifzh al-shihhah) 

itu sendiri.
230

 Ilmu kesehatan ini dipahami dalam pengertian yang 

menyeluruh, meliputi ilmu kesehatan personal dan kesehatan masyarakat, dan 

menjadi cakupan perhatian dari kedokteran preventif. Ilmu kesehatan ini 

merupakan cabang yang paling penting, karena bidang ilmu itulah yang lebih 

perhatian dalam mencegah penyakit (al-wiqâyah) dibandingkan dengan 

mengobari penyakit (al-„ilâj).
231

 Hal ini merupakan kaidah dalam ilmu 

kedokteran dan medis Islam, bahwa al-wiqâyah khairun min al-„ilâj, 

mencegah suatu penyakit lebih utama dibandingkan dengan mengobatinya.
232

 

Ini pun merupakan paradigma kedokteran Ibn Sînâ, khususnya, dan 

kedokteran Islam pada umumnya. 

Sistem kedokteran Islam yang memberikan perhatian penuh terhadap 

pencegahan penyakit merupakan konsekuensi langsung dari ajaran Syariat 

Islam. Seorang Muslim harus memelihara dan menghargai kesehatan diri, 

sebagai anugerah Allah Taala, sebelum dirinya ditimpa penyakit. Hal ini 

sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW mengenai lima anugerah yang harus 

dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaiknya-baiknya:  

َوفصََاغمَََ َفلَْصِكَ، َكبلَ َسَلَمِمَ،َوغِياكَ َكبلَ صَمِمَ،َوصِِ خَمَ ُِ َ َكبلَ باتمََ َش َ سٍ: َخََْ َكبلَ سًا َخََْ اغْخَنِِْ

،َوحَياثمَََكبلََمَوْثِمََ  . كبلََشُغْلَِ

Jagalah lima perkara (anugerah) sebelum datangnya lima perkara: masa 

mudamu sebelum masa tuamu; sehatmu sebelum sakitmu; kayamu sebelum 
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fakirmu; sempatmu sebelum sibukmu; dan hidupmu sebelum matimu. (HR. 

al-Hâkim, dari „Abdullâh Ibn „Abbâs radhiyallâhu „anhumâ) 

Menjaga kesehatan tersebut tentu melibatkan semua aspek eksistensi, 

spiritualitas, kejiwaan, dan fisik seseorang. Adanya aajran Islam mengenai 

beragam penyakit, khususnya yang berkaitan dengan dimensi spiritualitas, 

psikologis, medis, dan sosial, telah mendorong lahirnya ekologi manusia atau 

lingkungan sosio kultural yang sehat. Oleh karena itu, Dalam lingkungan 

yang sehat, orang yang sakit dan yang menderita, mendapatkan bantuan baik 

yang berkaitan dengan aspek psikologis maupun ekonomis.
233

 Paradigma 

kedokteran Islam, baik pada masa Ibn Sînâ maupun masa sebelumnya,  

mendasarkan diri pada paradigma al-wiqâyah khairun min al-„ilâj, yakni 

menjaga kesehatan itu lebih baik dibandingkan mengobati penyakit.  

Oleh karena itu, dalam sistem kedokteran Islam dirumuskan prinsip-

prinsip menjaga kesehatan. Dalam konteks sesuatu yang menyebabkan 

penyakit, pada umumnya dapat dikatakan bahwa kedokteran berhubungan 

dengan elemen (al-arkân, unit keadaan tubuh sebagai keseluruhan), organ 

(anatomi), kemampuan (sistem biologis), seperti fungsi organis, vital dan 

kekuatan tubuh dan beragam fungsi (fisiologis) yang berhubungan dengan 

itu. Kajian ini juga mencakup kajian mengenai kesehatan dan penyakit dan 

berbagai keadaan pada tubuh serta faktor penyebabnya, seperti makanan dan 

minuman, udara, air, tempat tinggal, pelepasan dan pengekangan, pekerjaaan, 

kebiasaan, aktivitas fisik dan mental (al-harakât al-badaniyyah wa-al-

nafsâniyyah), mengenai umur, jenis kelamin dan beragam pengaruh luar. 

Dengan demikian, sistem kedokteran sangat menekankan upaya diet yang 

tepat, udara, istirahat, obat, dan prosedur tindakan medis yang digunakan 

untuk menjaga kesehatan (hifzh al-shihhah) dan menangani penyakit („ilâj al-

maradh).
234

 

Pentingnya penguatan materi pendidikan kesehatan ini, karena basis 

landasannya jelas terdapat dalam banyak ayat Al-Qur‟an. Banyak ayat yang 

memerintahkan kesehatan, antara lain dapat dikelompokkan menjadi enam 

macam sebagai berikut:
235

 Pertama, ayat-ayat tentang perintah makan dan 

minum  dari yang baik-baik, antara lain QS. al-Baqarah/2: 57; al-Thȗr/52: 19, 

dan al-Mursalât/71: 43; al-A‟râf/7: 31. Kedua, ayat tentang bersuci dan 

membersihkan pakaian, QS. al-Baqarah/2: 222, dan QS. al-Mudatstsir/74: 4. 

Ketiga,  ayat tentang kesehatan seksual dan reproduksi, antara lain QS. al-

                                                           
233

Osman Bakar, Tawhid & Sains, hal. 125-126. 
234

Ibn Sînâ, al-Qânȗn fî al-Thibb, jilid 1, hal. 4-5. 
235

Achmad Aly MD dan Lily Zakiyah Machfudz, Islam Itu Sehat: Syari‟ah dan Ghairah 

Kesehatan, Jakarta: Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDeS), 2008, hlm. 58-64, 

dan Tim Penulis, Kumpulan Khutbah Bertema Kesehatan & Pelestarian Lingkungan, Jakarta: 

Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDeS), 2008, hal. 1-3.  



279 

 

    
 

Baqarah/2: 222, Luqmân/31: 14, dan al-Baqarah/2: 233. Keempat, ayat 

tentang kesehatan mental, QS. Yȗnȗs/12: 87. Kelima, ayat tentang kesehatan 

sosial, antara lain QS. al-Mâidah/3: 8. Keenam, ayat tentang Al-Qur‟an itu 

sendiri merupakan obat, QS. Yȗnus/12: 47, dan al-Isrâ‟/17: 82. 

Sebagai penjelasn singkat terhadap kandungan ayat-ayat di atas, dapat 

dikemukakan sebagai contoh, ayat yang berkaitan dengan perintah bersuci 

atau thaharah. Ayat tentang bersuci atau kebersihan tersebut sejatinya 

mengajarkan kepada kita agar menyucikan diri baik dari kotoran lahir 

maupun kotoran batin atau dosa. Prinsip kebersihan ini meliputi seluruh 

aspek kehidupan, dari ibadah hingga mualamat.
236

 

3. Penguatan Materi Pendidikan Kemanusiaan 

Manusia adalah makhluk yang sungguh mulia, diciptakan pada  format 

yang terbagus. Akan tetapi, eksistensi manausia dapat merosot kepada 

kebinatangan, bahkan lebih rendah dari derajat binatang itu sendiri. Di sinilah 

pendidikan humanis atau pendidikan kemanusiaan, yang berarti materi 

pendidikan yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan (al-insâniyyah) penting 

digunakan basis mencegah perilaku homoseksualitas dan menyebarnya 

penyimpangan perilaku seksual tersebut. Niai-nilai kemanusiaan mencakup 

nilai-nilai luhur yang diajarkan agama, yang menempatkan manusia pada 

fitrahnya, posisi bermartabat (al-karâmah) dan mulia, yang penuh dengan 

kasih sayang, kesetiakawanan, kepedulian, kepekaan, toleransi, solidaritas, 

nilai tolong-menolong atau kerja sama dalam memenuhi berbagai kebutuhan 

hidup dan juga dalam mengatasi berbagai problem kehidupan, dalam rangka 

meraih keberuntungan, kebahagiaan, dan keselamatan hidup. 

Materi pendidikan kemanusiaan berupaya untuk menekankan demensi 

fitrah, dan mendorong manusia agar berada dalam fitrahnya, sehingga ia 

tidak kehilangan jati dirinya sebagai makhluk mulia. Kemusiaan manusia itu 

diukur dengan kadar ibadahnya sebagai pelaksaaan fitrah kemanusiaanya 

yang memang diciptakan untuk beribadah, yakni melaksanakan berbagai 

aktifitas kebajikan yang diridai Tuhannya, baik yang berkaitan dengan 

dirinya, maupun lingkungannya yang lebih luas. Inilah urgensi penguatan 

materi pendidikan kemanusiaan yang sejatinya mempunyai basis konsepnya 

dalam Al-Qur‟an.
 237

   

Dalam konteks ini, terapi kemanusiaan memperhatian berbagai aspek-

aspek kemanusiaan, yang meliputi aspek fisik-biologis dan ruhaniah-
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psikologis. Aspek ruhaniah-psikologis ini yang penting diperhatikan dan 

dikembangkan melalui terapi kemanusiaan, sehingga dapat membentuk 

pasien homoseksualitas kembali kepada fitrah, dalam membangun kehidupan 

yang berkeadaban.
238

 

Basis materi pendidikan kemanusiaan secara gamblang dapat 

ditemukan dalam kitab suci Al-Qur‟an. Dalam Al-Qur‟an terdapat begitu 

banyak ayat yang bersentuhan dengan aspek pendidikan kemnausiaan, yang 

harus diperhatikan dalam proses pendidikan. Keberadaan pendidikan itu 

sendiri dipandang sebagai kewajiban, yang merupakan benduk ibadah, 

sehingga dapat menjadikan manusia yang mendapatkan pendidikan 

kemanusiaan itu, berada dalam derajatnya yang mulia, sebagai kejadian asal 

penciptaannya.  

Ayat-ayat yang berkaitan dengan penguatan materi pendidikan 

sekaligus menjadi basis normatifnya antara lain: QS. al-„Alaq/96: 1-5; al-

Hajj/22: 54; al-Mujâdalah/58: 11; dan al-Nahl/16: 43. Ayat-ayat tersebut 

memuat beberapa kandungan: (1) mengandung perintah atau kewajiban untuk 

belajar, yang proses pembelajaran dan transmisi ilmu sangat penting artinya 

bagi kehidupan manusia; (2) seluruh rangkaian pendidikan merupakan 

ibadah; dan (3) dengan pendidikan dan ilmu, manusia diberikan derajat yang 

mulia.
239

 Dengan demikian, ayat-ayat tersebut merupakan ayat-ayat yang 

menekankan posisi pendidikan dan pendidikan kemanusiaan.  

Lebih lanjut, pentingnya strategi edukatif dengan penguatan materi 

pendidikan kemanusiaan dalam mengatasi problematika homoseksualitas,  

karena dimensi kemanusiaan inilah yang mempersamakan di antara sesama 

manusia. Apapun keyakinan, agama, ataupun adat-istiadat, pola dan perilaku 

seseorang ataupun komunitas dan masyarakat, meskipun beragam dan 

berbeda-beda, tetapi tetap dalam kesamaan identitas sebagai manusia. Untuk 

itu, dimensi kemanusiaan ini penting ditekankan dalam penguatan materi 

pendidikan dalam rangka menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

Dalam manusia, terdapat aspek rasa, tenggang rasa, kasih sayang, pikiran, 

logika dan akal sehat. Dalam konteks kemanusiaan inilah, terdapat nilai 

solidaritas, kesetiakawanan, kerukunan, kekompakan, dan kerja sama dalam 

memenuhi kebutuhan duniawi, termasuk pula mengatasi problem sosial yang 

dihadapi masyarakat ini, di antaranya homoseksualitas.  

4. Penyadaran dan Sosialisasi tentang Dampak-dampak Negatif 

Homoseksualitas 

Stategi edukatif dalam mencegah homoseksualitas melalui penyadaran 

dan sosialisasi dampak-dampak negatifnya sangat penting dilakukan untuk 
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transformasi perilaku seksual menyimpang kepada perilaku seksual yang 

normal. Dalam konteks ini, tentu semua pihak yang berkompeten, terutama 

pemerintah bersama-sama dengan organisasi keagaman, seperti NU, MUI, 

Muhammadiyah, dan organisasi sosial, lembaga-lembaga pendidikan, dan 

bergabai lembaga-lembaga sosial serta masyarakat luas, harus melakukan 

kampanye besar-besaran untuk memberikan penyadaran, penyuluhan dan 

sosialisasi tentang dampak-dampak negatif homoseksualitas, termasuk 

membatasi aksi dan kampanye pihak yang men-support keberadaan 

homoseksualtas dan upaya legalisasinya. Hal ini merupakan bagian dari 

implementasi fungsionalisme struktural, di mana mengupayakan berjalannya 

sistem sosial dengan baik, sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.  

Dalam kerangka Fungsionalisme Struktural, internalisasi dan sosialisasi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan homoseksualitas sangat diperlukan 

bagi terciptanya kehidupan sosial yang berada dalam kesimbangan dan 

keteraturan. Demkikian juga, penyadaran dan sosialisasi itu penting dalam 

rangka untuk melakukan transformasi sosial, yakni perubahan keadaan dari 

perilaku homoseksual kepada perilaku seksual yang normal. 

Dalam mencapai tujuan menyelesaikan problematika homoseksualitas, 

dibutuhkan tindakan dari semua komponen, baik individu, pemerintah, 

masyarakat dan berbagai elemen organisasi keagamaan dan organisasi sosial. 

Dengan cara demikian, perubahan terhadap perilaku menyimpang seperti 

homoseksualitas serta dampak-dampak negatifnya dapat dihindarkan 

semaksimal mungkin. 

C. Strategi Preventif 

Islam, dan agama-agama besar lainnya, memang mempunyai ajaran 

yang ideal, selalu hadir dengan berbagai gagasan dan ajaran besarnya tentang 

kemanusiaan (insâniyyah), di antaranya ajaran yang bersifat preventif. 

Terdapat ayat yang secara jelas dapat dijadikan sebagai basis strategi 

preventif, misalnya QS. al-Tahrîm/66: 6, berikut: 

نْفُسَ 
َ
مَجُيْا كُيْْٓا ا

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
اظٌ يٰٓا

َ
ثٌ ؽِل

َ
يْىَا مَلٰۤىِٕك

َ
جَارَةُ عَل حِ

ْ
كُيْدُوَا الجَّاسُ وَال مْ نَارًا وَّ

ُ
وْلِيْك

َ
مْ وَا

ُ
ك

يْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ 
ُ
مَرَوُمْ وَيَفْػَل

َ
َ مَآْ ا ا يَػْصُيْنَ اللّٰ

َّ
    ٦شِدَادٌ ل

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar 

dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (al-Tahrîm/66: 6) 

Ibn Jarîr al-Thabarî (224-310 H) dalam kitab Tafsîr al-Thabarî 

mengemukakan penafsiran ayat di atas sebagai berikut: 
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َاَهفُْسَكُُْ﴾ََلَُُوَْكََ ا ََ﴿كوُْٓ ِّؿَََ:َلَُوَْلَُي ََوَْمَُو َت َََكَُُْضَََْـا َمَ ضًََْـت َثََا َََِّـثََُنَْمَََََِتََِنَُوَْلَُا َوََْمَُو َتَِنَََوََُْـفََسَْثََ،َوََارََامي ََََُه ََََُيَْؾَََََِا
إ
اَذََا

َتَِوَْوَُاعََُْ،َوََاللََِةَِاؿََظَََنَْمََََِِتََِلََعَُُِ َََلَُُوَْكَوَََ.َاللََِةَِاؿََعََا َنََرًا﴾َي وِيْكُُْ ُْ ِّؿَََ:َوََلَُوَْلَُ﴿وَاَ َأَ وَْمَُو َلَِمََََـامََْنََمََِكَُُْيَْوََُِْا

ْأَ ََََِتََِنَُوَْيلَُاََمَََاللََِةَِاؿََعََتَِ 240.ارَِامي ََنََمََِمَُِْسََفَُه
  َ

Dan firman-Nya: “jagalah dirimu dan keluargamu”, ia (Abȗ Ja„far) berkata: 

Ajarkanlah kepada sebagian di antaramu sebagian sesuatu yang kamu pergunakan 

untuk menjaga orang dari api neraka, yang sesuatu itu kamu ajarkan kepadanya, dan 

kamu pergunakan untuk menghindarkannya dari neraka itu apabila dikerjakan, yaitu 

taat kepada Allah, dan lakukanlah dengan taat kepada Allah. Firman-Nya: “dan 

keluargamu dari api neraka”, ia bertaka: beritaukanlah kepada keluargamu suatu 

perbuatan mentaati Allah, yaitu sesuatu yang (dapat) mereka pergunakan untuk 

menjaga diri mereka dari api neraka.”   

Ayat ini secara gamblang berisi pendekatan preventif, agar keluarga 

menjaga keluarganya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan ke dalam api 

neraka. Dengan kata lain, ayat ini menekankan agar keluarga melakukan 

upaya pencegahan diri dari perbuatan buruk dan kemaksiatan yang 

menjerumuskan ke dalam api neraka. 

Ajaran kemanusiaan, yang di antaranya berisi pendekatan preventif, 

karena memang kehadiran agama dimaksudkan untuk membebaskan 

terhadap seluruh bentuk penindasan, eksploitasi, tirani, kebiadaban, dan 

perbudakan manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa awal pintu bagi 

masuknya risalah kenabian adalah revolusi akhlak atau revolusi mental, 

bukan revolusi hukum. Inilah tugas utama yang disebut “risâlah 

nubuwwah.” Hal ini sebagaimana secara jelas tersebut dalam sebuah hadits 

populer, bahwa Nabi SAW bersabda: “Sungguh aku diutus tiada lain untuk 

menyempurnakan akhlak manusia.” 

Oleh karena itu, solusi terhadap problematika homoseksualitas ini harus 

dilakukan dengan suatu pendekatan yang berpola holistis terpadu. Dalam hal 

ini, terdapat beberapa langkah atau solusi yang harus dan perlu dilakukan 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas di Indonesia. Di antara 

strategi yang harus dilakukan dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas adalah strategi preventif.  

Strategi preventif ini mencakup enam strategi terpadu, yaitu (1) 

pencegahan homoseksualitas melalui penguatan nilai-nilai agama pada 

individu; (2) pencegahan homoseksualitas melalui keluarga; (3) pencegahan 

homoseksualitas melalui lingkungan pergaulan; dan (4) pencegahan 

homoseksualitas melalui media cetak, media online, dan media sosial 

(medsos); (5) pencegahan homoseksualitas melalui kontrol sosial; dan (6) 
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pencegahan homoseksualitas melalui kebijakan pemerintah. Uraian keenam 

stategi preventif tersebut sebagai berikut. 

1. Pencegahan Homoseksualitas Melalui Penguatan Nilai-nilai Agama 

pada Individu 

Secara individual, setiap muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran 

(tawâshau bi-al-haqq), melakukan amar makruf dan nahi munkar (ta‟murȗna 

bi-al-ma„ruf wa-tanhauna „an al-munkar) kepada siapapun yang terindikasi 

terlibat atau turut serta dalam perilaku homoseksualitas, termasuk pula 

penyebaran faham legalisasi homoseksualitas itu sendiri. Sungguhpun 

demikian, dalam dakwah maupun amar makruf nahi munkar tersebut, 

sebagaimana tuntunan Al-Qur‟an, harus dilakukan dengan cara-cara yang 

baik, yaitu dengan hikmah, mauizhah hasanah, dan bahkan dengan 

perdebatam dengan cara yang lebih baik (mujâdalah bi-allati hiya ahsan).  

a. Pengaturan tentang Tidur Bersama Tanpa Busana 

Di antara cara yang penting dilakukan dalam rangka pencegahan 

homoseksualitas adalah pengaturan tidur bersama. Dalam hal tidur bersama, 

ada larangan tidur bersama dalam satu kamar tanpa busana, larangan ini 

diberlakukan baik terhadap sesama perempuan, maupun sesama laki-laki. Hal 

itu dimaksudkan agar tidak tejadi penyimpangan orientasi seksual di antara 

mereka. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi SAW berikut: 

َرَسُوٍََْ َسٌََُْحََُنَِبََْةَصَََسََََُنَْؾََ ََّكَنََ صلى الله عليه وسلملََاللَِأ ن  ًِ ظٍ،ينَْْىَ َام ْـ َ نََمَؽََت ْـ ََسَاءََأ نَْيضَْعَجِ
إ
َزِيَاٌ ،َََلَ ا تيَنَْْنُ 

َ، َِ خُلَُمَؽََضَاحِبِ َوَأ نَْيضَْعَجِؽََامص 
إ
َ.وَتيَنَْْمَُاَزوَْ ٌََلَ ا

Dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah SAW melarang perempuan-

perempuan tidur bersama, kecuali di antara pakai busana (yang menutupi  

aurat), juga larangan laki-laki tidur bersama rekan sesama laki-, kecuali di 

antara keudanya pakaian (yang menutup aurat mereka).” (HR. al-Thabrânî).  

b. Larangan Laki-laki ataupun Perempuan Bersentuhan Badan Tanpa 

Busana 

Dalam kerangka pencegahan homoseksualitas ini juga dilakukan 

melalui pelarangan terhadap dua orang laki-laki ataupun dua orang 

perempuan saling bersentuhan badan (dalam kondisi tanpa busana). Hal itu 

juga dapat menjadi pintu masuk terjadinya orientasi penyimpangan seksual. 

Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW:  

 .ةََأ صََْمََامََْةَُأ صََْمََمْاَ،َوََلََخَُامصَ َلَُخَُامصَ َاشَََِبََيََُنَْأ ََى نََََصلى الله عليه وسلمَبََِامي ََنَ ،َأَ اسٍَب َؾَََنَِابََْنَِؾََ
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“Diriwayatkan dari „Abdullâh bin „Abbâs bahwa Nabi SAW melarang 

seorang laki-laki bersentuhan tubuhnya (tanpa busana) dengan laki-laki lain, 

begitu pula wanita dengan wanita lainnya.” (HR. Ahmad)    

c. Larangan Melihat Aurat Sesama Jenis 

Termasuk dalam kerangka pencegahan homoseksualitas, terdapat 

norma agama yang melarang seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya, 

begitupun larangan seorang perempuan melihat aurat perempuan yang 

lainnya. Larangan ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis berikut:  

َرَسُوََََُْيَْؾَََاللََُضََِرَََيَِّرَِشَْزَُمْاَنََِسَِيََِْـسَََبَِْأ ََنَْؾََ خُلََُلََََ:كاَلَََصلى الله عليه وسلملََاللأ ن  خُلََِييَْؼُصَُامص  لََؾَوْرَةَِامص 
إ
ا

لََؾَوْرَةَِاممَََْلََوََ
إ
لََامَلََصْأ ةَِوََاممَْصْأ ةَُا

إ
خُلَُا خُلَِفَِْيفُْضَِِامص  لََاممَْصْأ ةَِفَِصَْاممَََْثفُْضََِلزوٍَْ َوَاحِسٍَوَََص 

إ
َأ ةَُا

 .وِْ َاموَْاحِسَِث َامَ

Diriwayatkan oleh Abu Sa‟id al-Khudrî bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah 

seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, begitu juga seorang wanita melihat 

aurat wanita yang lain. Dan janganlah dua laki-laki berkumpul dalam satu pakaian 

(sehingga melihat aurat masing-masing), begitupun dua wanita berkumpul dalam satu 

pakaian.” (HR. Muslim).
241

 

Hadits tersebut berisi larangan terhadap laki-laki memperlihatkan 

aurtanya di hadapan laki-laki yang lain, juga larangan terhadap perempuan 

mempertontonkan auratnya di hadapan perempuan lainnya.  

2. Pencegahan Homoseksualitas Melalui Keluarga  

Pencegahan homoseksualitas, selain dilakukan melalui penguatan nilai-

nilai agama pada individu, juga harus dilakukan keluarga, karena dengan 

penguatan nilai-nilai dalam keluarga itu dapat mencegah seseorang terhindar 

dari perilaku yang menyimpang. Keberadaan keluarga, sebagaimana 

dikemukakan Armai Arief, merupakan salah satu di antara tiga komponen 

utama yang sangat memberikan pengaruh tehadap pembentukan karakter 

manusia, yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga, sekolah atau lembaga 

pendidikan, dan masyarakat.
242

  

Keberadaan keluarga memang fungsional bagi pencehan homoseksual. 

Hal ini karena, banyak sekali fungsi-fungsi keluarga. M. Quraish Shihab 

menyebutkan delapan fungsi keluarga, yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) 

fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) 

fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; 
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dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.
243

 Pengaruh keluarga pun tampak 

terhadap lingkungan, sebagaimana lingkungan itu juga berperngaruh terhadap 

keluarga. Quraish Shihab mengatakan, bahwa “Lingkungan adalah satu 

kekuatan yang dapat menjadi positif atau negatif yang memengaruhi anggota 

keluarga.” Lanjutnya, “Keluarga pun dapat memberi pengaruh terhadap 

lingkunganya.”
 244

   

Oleh karena itu, fungsi keluarga demikian sangatlah diharapkan untuk 

pembentukan lingkungan keluarga dan masayrakat yang sehat dan positif. 

Harapan ini sebagaimana dikemukakan Quraish Shihab:  

“Keluarga, di samping diharapkan memiliki kemampuan untuk menempatkan diri 

secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya 

masyarakatnya, keluarga pun diharapkan berpartisipasi dalam pembinaan lingkungan 

yang sehat dan positif sehingga lahir nilai dan norma-norma luhur yang sesuai dengan 

nilai ajaran agama dan budaya masyarakat.”
245

    

Dalam perspektif sosiologis, dalam hal ini Fungsionalisme Struktural, 

proses sosialisasi dibutuhkan dalam upaya untuk “mengabadikan” norma dan 

nilai yang dianut dan berlaku pada anggota masyarakat. Dalam konteks 

inilah, tanggung jawab untuk mewariskan nilai dan norma yang ada dalam 

masyarakat pada darnya menjadi beban dan tanggung jawab orang tua 

sebagai penerus generasi terdahulu terhadap generasi-generasi sesudahnya , 

dalam rangka melangsungkan kehidupan keluarga. Lebih dari itu, keluarga 

merupakan lingkungan pertama pendidikan dalam pembentukan watak anak 

yang sudah seharusnya diberdayakan dan diperkuat kembali.  

  Keluarga merupakan lapangan pendidikan yang pertama (madrasat al-

ȗlâ), sehingga orang tua dalam sebuah keluarga menjadi pendidik atau guru 

bagi anak-anak dalam keluarga bersangkutan. Dengan kata lain, orang tua 

adalah pendidik kodrati. Oleh karena itu, keluarga merupakan fundamen 

sebuah bangsa, karena perannya yang sangat penting dalam pembentukan 

tatanan bangsa itu sendiri. Sebuah kebesaran dan kemajuan bangsa tentu 

tidak lepas dari landasan prinsip dan ajaran mawaddah dan rahmah uang 

dijadikan diterapkan dalam membangun kehidupan bangsa.  

Hal ini selaras dengan pandangan psikolog sekaligus pendidik, Gilbert 

Highest, yang mengatakan bahwa kebiasaan yang dilakukan anak-anak 

sebagaian besar dipengaruhi dan dibentuk pendidikan dalam keluarganya.
246
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Lebih lanjut, langkah yang dilakukan dalam mencegah homoseksual 

melalui keluarga adalah dengan komunikasi yang ideal atau humanis.
247

 

Komunikasi yang ideal atau kemampuan berkomuniasi dalam kehidupan 

keluarga ini sangat perlu dilakukan, karena terjadinya komunikasi yang tidak 

baik dalam keluarga akan berdampak terhadap interaksi dan kehidupan yang 

harmonis di antara suami, isteri, dan anak-anaknya. Al-Qur‟an mempunyai 

pijakan dan basis bagi pendidikan komunikasi dalam keluarga.
248

  

Basis pendidikan komunikasi ideal yang diajarkan Al-Qur‟an, antara 

lain terdapat dalam beberapa ayat: (1) QS. al-Ahzâb: 70, dan Luqmân/31: 20, 

menjadi basis metode qaulan sadîdan (perkataan tegas dan mengandung 

kebenaran); (2) QS. al-Nisâ‟/4: 53, dan Ibrâhîm/14: 4, menjadi basis metode 

qaulan balîghan (perkataan yang fasih dan jelas); (3) Thaha/: 44, menjadi 

basis metode qaulan layyinan (perkataan yang lemah lembut); (4) al-Nisâ‟/4: 

5, menjadi basis metode qaulan ma„rȗfan (perkataan baik, yang sudah biasa 

dikenal, merupakan adat kebiasaan masyarakat); (5) al-Isrâ‟/17: 23, menjadi 

basis metode qaulan karîman (perkataan mulia, yang mengandung 

kelemahlembutan dan merendahkan diri); dan (6) al-Isrâ‟/17: 28, menjadi 

basis metode qaulan maisȗran (perkataan yang mudah dipahami).  

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, diperoleh berbagai penjelasan dan 

isyarat Al-Qur‟an mengenai komunikasi yang ideal, yaitu mengunakan 

beberapa metode: (1) metode  qaulan sadîdan; (2) metode qaulan balîghan; 

(3) metode qaulan layyinan; (4) metode qaulan ma„rȗfan; (5) metode qaulan 

karîman; dan (6) metode qaulan maisȗran.
249

 Berbagai metode yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan 

bagi orang tua dalam upaya melakukan pencegahan homoseksual, karena 

peenrapan berbagai metode yang tepat tersebut dapat menghindarkan 

terjadinya benturan konflik di dalam kehidupan keluarga. 

Dengan berkomunikasi yang baik dalam keluarga dapat menjadi sarana 

menghindarkan konflik dalam keluarga yang bersangkutan. Hal ini selaras 

dengan teori Fungsionalisme Struktural Parsons yang memandang 

pentingnya equilibrium atau harmoni dalam sistem sosial, dan sedapat 

mungkin menghindarkan terjadinya konflik. Di sinilah peran keluarga sangat 

penting dalam memerankan dan memainkan fungsinya, di antaranya tentu 

melalui komuniasi yang ideal, untuk tercapainya keharmonisan dalam 

kehidupan rumah tangga. 

Selanjutnya, dalam upaya pencegahan homoseksualitas melalui 

keluarga ini, para orang tua dan masyarakat diharapkkan agar betul-betul 
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mengawasi penggunaan berbagai perangkat teknologi, seperti smartphone, 

media internet, dari akses terhadap konten-konten yang negatif.  

Penerapan berbagai langkah pencegahan tersebut penting dilakukan, 

agar tidak muncul penyimpangan orientsi seksual, dan agar penyimpangan 

perilaku seksual dapat diminimalisir dan dihindarkan semaksimal mungkin. 

Hal ini, karena penyimpangan seksual sering terjadi dalam kehidupan 

manusia, tidak hanya homoseksualitas, melainkan juga berbagai tindakan 

yang buruk dan berbahaya, seperti sadisme, masokhisme, ekshibionisme, 

voyerisme, pedofilia, zoofilia, nekrofilia, dan sebagainya. Berbagai 

penyimpangan orientasi dan perilaku seksual negatif yang terdapat di 

berbagai media massa ataupun di lingkungan pergaulan juga memicu 

terjadinya orang-orang untuk melakukan perbuatan yang serupa.
250

 

Pencegahan homoseksualitas melalui keluarga ini merupakan bagian 

dari melaksanakan perintah Allah SWT, tentang kewajiban menjaga diri 

sendiri dan keluarga dari siksa neraka (wiqâyah), sebagaimana tersebut dalam 

QS. al-Tahrîm/66: 6 berikut: 

َ اَاَهفُْسَكُُْ ينََْاٰمٌَوُْاَكوُْٓ ِ اََالَّ  َيل وِيْكَُُْيَٰٓ ُْ اَامي اسََُوَاَ َُ كوُْدُ طُوْنَََوَامحِْجَارَةَُنََرًاَو  ْـ َ َي كَةٌَغِلَظٌَشِسَادٌَل 
إ
ؿوَيَْاََمَوٰۤى

ووُْنََمَاَيؤُْمَصُوْنََ َـ َوَيفَْ َمَآَاَمَصَهُُْ َ َ.الّلّٰ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah 

malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah 

terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. (al-Tahrîm/66: 6) 

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman 

agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari 

manusia dan bebatuan, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. 

Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat 

dan patuh kepada perintah Allah Taala dalam rangka untuk menyelamatkan 

mereka dari siksa api neraka. Hal ini karena keluarga merupakan amanat 

yang harus dipelihara kesejahteraannya, baik jasmani maupun rohaninya. 

Diriwayatkan bahwa ketika surat al-Tahrîm ayat ke-6 ini turun, „Umar 

berkata, “Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana 

menjaga keluarga kami?” Rasulullah SAW menjawab, “Larang mereka 
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mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya dan perintahkan 

mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu.”
251

  

Di antara cara menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka itu 

adalah dengan mendirikan salat dan bersabar, sebagaimana firman Allah: 

وَٰ َبِِمط  لََ ُْ َؿوَيَْاَوَأْمُصَْاَ َ.وةَِوَاضْعَبِْْ

Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam 

mengerjakannya. (Thâha/20: 132) 

Al-Qurthȗbî menafsirkan ayat tersebut: 

الَ:َلَُُوَْكََ َـ َ وٰوةِ﴾﴿ث َبِِمط  لََ ُْ لَََُوَأْمُصَْاَ ُْ الََتِب نَْيبَمُْصََأ  َـ َثَ ٍُ َؿوَيَْاَََأ مَصَ ِمُْ،َوَيطَْعَبَِْ َـ َمَ َوَيمَْخَثِوَِاَ لَةِ بِِمط 

َ شَاَامرِْعَاُ َنِوي بِِّ َُ َؿلَََامخ رْطِيْصِ.صلى الله عليه وسلموَيلَُزِمَِاَ.َوَ َِ لَُتيَذِْ ُْ ،َوَأ  َِ ذِ يْؽَُأأم  َجََِ َِ وْمِ َعُُُ 252،َوَيسَْذُلَُفِْ
 َ

Firman-Nya Taala: “Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat”, Allah 

Taala memerintahkan kepadanya (Nabi SAW) agar menyuruh keluarganya 

melaksanakan salat, dan agar menunaikannya bersama mereka, dan agar bersabar 

atasnya dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan perintah ini (ditujukan) 

kepada Nabi SAW, dan termasuk di dalam keumuman perintah tersebut seluruh 

umatnya, dan keluarga beliau (mendapat perintah) secara khusus.” 

Demikian juga Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar memberikan 

peringatan kepada keluarga beliau mengenai ketentuan agama, sebagaimana 

tersebut dalam firman Allah Taala: 

َۙ ثمَََالَْكْصَتِيَْْ  َََ.وَاَهشِْرَْؾَشِيَْ

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang 

terdekat. (al-Syu„arâ‟/26: 214) 

Demikianlah strategi menyelamatkan keluarga dari api neraka menurut 

panduan agama. Neraka itu dijaga malaikat yang kasar dan keras, 

pemimpinnya berjumlah sembilan belas malaikat. Mereka diberi kewenangan 

melakukan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang 

selalu mengerjakan apa yang Allah SWT perintahkan kepada mereka, dan 

mereka pun tidak pernah dan tidak akan mendurhakai terhadap apa yang 

diperintahkan atas mereka.  
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3. Pencegahan Homoseksualitas Melalui Lingkungan Pergaulan 

Dalam kerangka strategi preventif dalam pencegahan homoseksualitas, 

selain dilakukan melalui penguatan nilai-nilai agama pada individu, melalui 

keluarga, harus pula dilakukan melalui lingkungan pergaulan. Hal ini karena 

lingkungan pergaulan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan 

homoseksualitas. Seseorang yang tidak berperilaku homoseksualitas harus 

dihindarkan dari komunitas homoseksualitas, dengan maksud agar perilaku 

homoseksualitas tersebut tidak semakin menular terhadap orang lain. 

Sebagaimana dikemukakan dalam kajian psikologis, bahwa 

sungguhpun terdapat kemungkinan genetik dalam etiologi homoseksualitas, 

faktor lingkungan tetap dipandang sebagai faktor yang paling dominan 

menyebabkan terjadinya homoseksualitas. Hal ini sebagaimana disebutkan 

dalam hadis bahwa pada dasarnya seseorang anak berada dalam fithrah 

(kebaikan), tetapi faktor pola asuh keluarga termasuk faktor lingkunganlah 

yang dapat mempengaruhi serang anak yang baik menjadi terjerumus ke 

dalam kemaksiatan, perbuatan yang tidak baik. Sungguhpun demikian, 

eksistensi manusia sebagai makhluk yang baik sejak fitrahnya, kemudian 

menjadi buruk karena faktor lingkungan, bisa berubah menjadi baik kembali 

tentu harus dengan motivasi yang kuat. Di sinilah eksistensi taqwa menjadi 

sumber motivasi bagi perubahan tersebut. Manusia harus melawan semua 

kecenderungan buruk yang terdapat dalam dirinya.  

Dalam kerangka inilah, lingkungan yang baik sangat menentukan 

dalam pencegahan homoseksualitas. Hal ini karena lingkungan yang baik 

bagian dari upaya menuju takwa yang merupakan sumber motivasi bagi 

perubahan perilaku buruk, seperti homoseksualitas, agar dapat dihentikan, 

dan dicegah sehingga tidak semakin meluas, dan dampak negatifnya juga 

semakin dapat dihindarkan. 

4. Pencegahan Homoseksualitas Melalui Media Cetak, Media Online, 

dan Media Sosial 

Strategi preventif dalam pencegahan homoseksualitas, selain dilakukan 

melalui penguatan nilai-nilai keagaman pada individu, melalui keluarga, 

melalui lingkungan pergaulan, juga harus dilakukan melalui media cetak, 

media online, dan media sosial (medsos). Hal ini karena, bagi kaum 

muslimin, medsos dan media pada umumnya adalah sarana untuk kebaikan, 

sarana untuk beribadah. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa “li-al-

wasâ‟il hukm al-maqâshid, yakni suatu sarana mempunyai kedudukan hukum 

yang sama dengan suatu tujuan. Sarana yang dipergunakan untuk tujuan baik, 

hukumnya sama dengan tujuan baik itu sendiri, bahkan dalam satu segi dan 

konteks tertentu, bermedsos sebagai bagian dari kesempurnaan berdakwah 

adalah wajib. Sebagaimana kaidah fikih berbunyi: mâ lâ yatimm al-wâjib illâ 
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bihi fahuwa wâjib, sesuatu yang menjadikan sempurnanya kewajiban maka 

iapun wajib.
253

     

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, kebutuhan dan pemanfaatan 

medsos adalah suatu kebutuhan bahkan keniscayaan di era modern, era 

informasi dewasa ini, dan merupakan bagian dari upaya mencapai maqâshid 

al-syarî„ah (tujuan ajaran Islam), di antaranya hifz al-„aql, yakni 

perlindungan akal untuk mendapatkan informasi yang baik dan positif, dan 

menyampaikan informasi, gagasan, bahkan inovasi kepada masyarakat. Oleh 

karena itu, bermedsos hendaknya dikelola dan di-manaje dengan sebaik-

baiknya, karena ia dapat menjadi kebaikan yang dilipatgandakan.  

Menurut Armai Arief, sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai 

agama dalam masyarakat, maka tayangan di televisi haruslah 

mempertontonkan sesuatu hal yang tidak mempengaruhi perkembangan 

keperibadian anak sebagai penerus bangsa.
254

  Berbagai media ini perlu dan 

harus menampilkan berbagai penyebab dan dampak negatif homoseksualitas. 

Media juga perlu menunjukkan berbagai fakta bahwa homoseksualitas 

merupakan penyimpangan dari seksual normal yang dapat diperbaiki.  

Dalam konteks ini pula, media massa keislaman juga perlu 

menampilkan berbagai kisah pertobatan orang yang pernah terjerumus ke 

dalam homoseksualitas. Hal ini dimaksudkan agar dapat digunakan untuk 

mengajak agar orang yang melakukan homoseksualitas bisa semakin optimis, 

bahwa homoseksualitas yang dipandang sebagai penyakit tersebut dapat 

disembuhkan.  

Dalam konteks ini pula, para pemimpin dan tokoh umat yang terdapat 

dalam berbagai ormas keislaman, perlu melakukan pendekatan dan kerja 

sama yang intensif dengan para pemimpin di media massa, khususnya media 

televisi, agar media massa tidak digunakan sebagai ajang kampanye bebas 

penyebaran paham dan praktek homoseksualitas ini. Hal ini, karena 

merluasnya kasus homoseksualitas ke ranah publik tidak bisa lepas dari peran 

mass media, baik cetak maupun elektronik.
255

 Di samping itu lembaga-

lembaga donor, perusahaan-perusahaan, dan para milyarder di kalangan 

muslim perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor 

yang bersedia melakukan penelitian dan menuliskannya sebagai karya 
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akademik serta terjun ke dalam arena dakwah khusus dalam rangka 

mencegah sekaligus melakukan upaya perbaikan terhadap perilaku 

homoseksualitas tersebut kepada perilaku seksual yang normal.  

Pencegahan homoseksualitas melalui media cetak, media online, dan 

medos juga termasuk dalam kategori kebaikan dan ibadah. Lebih dari itu, 

Ahmad Ali MD berpandangan bahwa dalam tinjauan “Fikih Manajemen 

Medsos”, nilai kebaikan dan ibadah tersebut dapat dilipatgandakan. Dalam 

dunia medsos, membuat tulisan atau status yang dinilai sebagai kebaikan dan 

bernilai ibadah yang dilipatgandakan nilai kebaikannya adalah tulisan atau 

status yang mashlahah (maslahat, manfaat), yaitu tulisan (status) yang 

informatif, edukatif, bahkan inovatif dan inspiratif.
256

 

Pelipatgadaan nilai kebaikan dan ibadah tersebut merupakan ajaran 

Islam, sebagaimana sabda Nabi SAW:  

َ : َوَخَل  َؾَز  َاُلل َكاَلَ فٍ. ْـ َضِ َمِئةَِ بْؽِ َس َ َأ مْثاَمِِاََِإلَ َؾَشُْ يةَُ َاَمحَْس َ َيضَُاؾَفُ، َأ دَمَ َابنِْ لِ َعََُ َكُل ل 
إ
ا

ََِ َوَأ نَََأ حْزيَِْتِ َلِْ َُ ه 
إ
وْمَ،َفاَ (.َ امط  َمُسْلٌِ ٍُ َ)رَوَا

Setiap perbuatan anak Adam (manusia) dilipatgandakan --oleh Allah SWT. Satu 

kebaikan dilipatgandakan sepuluh kebaikan, bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. 

Allah Taala berfirman: “kecuali puasa, sungguh puasa itu bagi-Ku, dan Aku sendiri 

yang langsung membalasnya, --tanpa memberitahukan nilai/nominalnya, sebab ia 

meninggalkan memenuhi syahwatnya dan makanannya karena --mengharap ridha-

Ku.” (HR Muslim dari Abu Hurairah r.a., dalam kitab populer Riyâdhush Shâlihîn, 

karya imam al-Nawawî). 

Selain dasar hadis tersebut, ajaran Islam juga menggariskan, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda: 

َأ نَْييَْلُصََمِنَْأأحُوْرَِ مَنَْسَنَ  َمِنَْغيَِْ ٍُ سَ ْـ َ اَوَأ حْصَُمَنَْعَُِلََبِِاََت َُ َأ حْصُ يةًََفلََُ ي ةًَحَس َ سْلَمَِس ُ
إ
َفَِالْ هُِْ

ءٌَ)رواٍَمسل(. َشََْ

Siapa pun yang mentradisikan atau menjadikan teladan perbuatan baik 

dalam Islam --yang diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala sebanyak 

pahala orang yang melakukan teladan baik itu, tanpa berkurang sedikitpun 

dari pahala mereka (orang-orang yang melakukan teladan baik tersebut) 

(HR Muslim dari Abu „Amr dan Jarir bin „Abdullah r.a.) 

Dalam kerangka ini pula, media juga dapat menanggung dosa ketika 

justeru menjadi media yang menyebarluaskan atau mengampanyekan 

homoseksualitas. Hal ini dapat dipahami dari pandangan al-Shâwî al-Mâlikî 

ketika menafsirkan surat al-„Ankabût/29: 13:
257 
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Firman-Nya: “dosa orang lain”, jika ditanyakan: „Bagaimana ayat ini bersamaan 

dengan firman-Nya: ‟Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka 

sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka...‟ (al-„Ankabût/29: 13), dan 

sabda Nabi SAW: „Siapapun yang membuat tradisi keburukan, maka atasnya 

memikul dosa keburukan itu dan dosa orang yang melakukan tradisi buruk tersebut 

sampai Hari Kiamat? Dijawab: ‟Bahwa pada kandungan ayat di sini dimaksudkan 

pada orang yang tidak menjadi sebab dalam perbuatan dosa, sementara pada ayat 

yang lain dan hadits tersebut dimaksudkan pada orang yang menjadi sebab timbulnya 

dosa tersebut, maka orang itu memikul dosa melakukan perbuatan keburukan (dosa) 

dan memikul dosa dirinya menjadi sebab orang lain berbuat keburukan (dosa) 

tersebut, dan dosa pelaku itu tidaklah berpisah dengannya”. 

Dengan demikian, pada dasarnya, setiap orang menanggung beban 

dosanya sendiri, tetapi ia, termasuk dalam konteks ini media, juga bisa 

menanggung beban dosa orang lain, yang terjadi karena faktor sebab-akibat 

(sabab-musabab); sebab melalui suatu perbuatan dosa yang dilakukannya itu 

menyebabkan orang lain juga melakuan perbuatan dosa semacamnya. Dalam 

konteks inilah, media sedapat mungkin digunakan secara tepat sebagai 

startegi untuk pencegahan homoseksualitas. 

5. Pencegahan Homoseksualitas Melalui Kontrol Sosial 

Strategi pencegahan homoseksualitas juga dilakukan melalui kontrol 

sosial. Hal ini karena keterbatasan keluarga dalam mencegah dan mengawasi 

perilaku anggota keluarganya. Di samping itu, karena aktifitas yang 

menyimpang dari norma-norma sosial berdampak juga terhadap sosial 

masyarakat, sehingga perlu kontrol sosial.  

Argumen lebih lanjut adalah keberadaan lingkungan masyarakat lebih 

luas dan pengaruhnya besar terhadap keberhasilan pembentukan karakter atau 

penanaman nilai-nilai estetika dan etika/moral atau akhlak. Dalam sudut ilmu 

sosiologi sangat tampak pentingnya sistem nilai, di mana keberadaan 

masyarakat menjadi penting dalam pembentukan dan sosialisasi nillai-nilai 

dalam suatu masyarakat.
258

  

Pembentukan karakter seseorang mempunyai ketergantungan pada 

pembentukan nilai-nilai, moral dan spiritual bila dirinya,  di mana nilai-nlai 

tersebut sangat dijunjung tinggi di lingkungan masayarakat, di mana dia 

berada. Dengan demikian sangat tampak adanya pengaruh masyarakat 

terhadap pembentukan karakter seseorang sebagai bagian dari kepribadian 

yang terintergrasi dalam pertumbuhan psikis atau kejiwaannya. Jadi, fungsi 

dan peran masyarakat dalam membentuk karakter seseorang akan sangat 

berantung pada seberapa besar keberadaan tersebut dalam menopang nilai, 

norma, moral dan spiritual tersebut.
259

 Dalam kerangka agama, ada prinsip 

dan ajaran amar makruf nahi mungkar. Di sinilah fungsi dan peran 
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masyarakat (jamaah) dalam mencegah terjadinya dan berkembangnya 

homoseksualitas di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam perspektif Al-Qur‟an, kontrol sosial ini bagian dari ajaran 

berjamaah. Dalam Al-Qur‟an, sebagaimana tersebut dalam surat al-Fâtihah, 

terdapat ajaran isti„ânah, agar kita memohon pertolongan kepada Allah 

Taala. Dalam surat al-Fâtihah, terdapat redaksi ayat:   نسَْتعَِيْن maknanya adalah  

 .kami memohon pertolongan, penguatan, dan taufiq :نطَْل ب  الْعَوْنَ وَالتَّأيْيِْدَ وَالتَّوْفيِْقَ 

Nasta„înu (kami minta pertolongan), terambil dari kata isti„ânah berarti 

mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak 

sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.
260

  

Menurut Syaikh al-Shâwî al-Mâliki, lafadz   نعَْب د dan   نسَْتعَِيْن (menggunakan 

dhamir nahnu/nûn, jama‟) berarti untuk orang yang membaca dan yang 

bersamanya termasuk (Malaikat) ”al-Hafazhah” (”Penjaga Kebaikan”), dan 

orang-orang yang salat berjamaah, atau baginya dan semua orang yang 

mengesakan Allah, memasukkan ibadahnya ke dalam ibadah mereka, 

mencampur hajatnya dengan hajat mereka, agar ibadahnya diterima dengan 

berkahnya ibadah mereka, dan hajatnya dikabulkan dengan berkah hajat mereka. 

Karena itulah disyariatkan salat berjamaah, dasarnya ayat tentang perintah 

bertolong menolong dalam kebajikan dan takwa, dan hadis Tangan (kekuasaan) 

Allah pada jamaah.
261

 

Berdasarkan kerangka ini, pencegahan homoseksualitas memerlukan 

kontrol sosial, yang merupakan bagian dari ajaran isti„ânah dengan berjamaah. 

Dalam mengatasi permasalahan yang kecil ataupun yang besar, termasuk 

mengatasi problematika homoseksualitas harus pula melibatkan peran serta 

masyarakat. Di sinilah pentingnya kontrol sosial sebagai bagian dari strategi 

holistis-terpadu dalam mengatasi problematika homoseksualitas. 

6. Pencegahan Homoseksualitas Melalui Kebijakan  Pemerintah 

Pencegahan homoseksualitas melalui kebijakan pemerintah dalam 

jangka pendek, dilakukan dengan melakukan peninjauan kembali terhadap 

peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan 

praktik hubungan homoseksualitas. Oleh karena itu, perbaikan dalam Pasal 

292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya, agar pasal itu 

juga mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-

sama dewasa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera 

menyepakati untuk mencegah menyebarnya legalisasi homoseksualitas dari 

Amerika Serikat ataupun negara-negara lain, dengan cara memperketat 

peraturan perundang-undangan. Di antara upaya yang dapat dilakukan warga 
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masyarakat yang sadar dan peduli terhadap dampak-dampak negatif 

homoseksualitas adalah mengajukan gugatan judicial review terhadap pasal-

pasal KUHP yang memberi “oksigen” atau membuka ruang ataupun pintu 

masuk terjadinya tindak kejahatan di bidang seksual.  

Kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran homoseksualitas 

itu merupakan tanggung jawab dan tugas pemerintah, dalam rangka 

memberikan kemaslahatan bagi rakyat dan/atau menolak madharat atau 

dampak-dampak negatif atas mereka. Kebijakan pencegahan homoseksualitas 

tersebut penting dilakukan, dan dipandang sebagai bentuk ibadah dan bernilai 

pahala. Hal ini sebagaimana dikemukakan Abû Muhammad „Izz al-Dîn „Abd 

al-„Azîz ibn „Abd al-Salâm al-Salmî (w. 660 H), seorang Imam dan ahli 

hadits bergelar Sulthân al-„Ulamâ‟ (pemimpin para ulama), dalam kitabnya  

Qawâ„id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm, berkata: 

Secara umum, orang yang berbuat adil: dari golongan para pemimpin, penguasa dan 

penegak hukum, mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh 

manusia berdasarkan kesepakatan Ahli Islam, karena mereka melaksanakan kebijakan 

menarik semua kemaslahatan yang sempurna dan menolak semua kemafsadatan yang 

sempurna. Atas dasar itulah, maka bila seorang pemimpin memerintahkan meraih 

kemaslahatan publik dan menghindarkan kerusakan publik maka baginya mendapat 

pahala sesuai kebijakannya untuk mencapai kemaslahatan publik dan menghindarkan 

kerusakan publik.
 262

 َ 
 Kebijakan pemerintah dalam pencegahan homoseksualitas, karena  

mengandung kemaslahatan, maka wajib ditaati dan dipatuhi oleh semua 

rakyat. Kewajiban taat dan patuh terhadap kebijakan pemerintah tersebut 

sejalan dengan pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani (lahir di Tanara 

Banten, 1230-1316 H/wafat di Makkah, 1813-1899 M), sebagaimana tersebut 

dalam kitabnya Nihâyat al-Zain:  

َ
إ
َََةٍَاحَِوََتََِصََمََاَأَ ذََا َ،َوََََُتُوََْحَُوََُسََن َب ثَ

إ
َ،َوََةََحََوٍَََ َوَْسَُيَْمََتََِصََمََاَأَ ذََا

إ
َ:َفََاحٍَبََمَُتََِصََمََأ ََنَْا

إ
َةٌَامَ ؿَََةٌَحََوََطَْمَََََِيْفَََِنََكَََنَْا

َمَََفَِلََ،َبَِِةََحََوَََانَِذََاللََِ َشَََُْكَِتََْنََ
إ
 263.ةًَامَ ؿَََََِيْفَََِةََحََوََطََْمََلَََاحٍَبَمَََُوَْأ ٍٍَََوَْصَُكَْمَََوَْأ ََمٍَصَ حََمَُتََِصََمََاَأَ ذََاَا

Apabila pemimpin suatu pemerintahan/negara memerintahkan perkara wajib, maka 

kewajiban itu menjadi semakin kuat; jika memerintahkan perkara sunnah, maka 

sesuatu yang sunah itu menjadi wajib; dan jika memerintahkan perkara mubah: maka 

bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi, seperti larangan 

merokok. Hal ini berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh ataupun 

mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik --maka tidak wajib dipenuhi. 
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Pencegahan homoseksualitas melalui kebijakan pemerintah tersebut 

merupakan implementasi dari ajaran amar makruf nahi mungkar. Oleh karena 

itu pula, dalam kebijakan yang dibuat dan diterapkan harus dilakukan dalam 

kerangka dakwah dan amar makruf nahi mungkar, dengan prosedur rahmah, 

kasih sayang, dan penuh kebijaksanaan. Pencegahan homoseksualitas sebagai 

implementasi amar mafruf nahi mungkar tentu sejalan dengan firman Allah 

SWT sebagaimana termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur‟an Al-Karim:  

ةٌَي َ َاُم  ٌْكُُْ َاممُْفْوِحُوْنََوَمخْكَُنَْمِّ مََهُُُ
إ
صُوْفَِوَينَْْوَْنََؾَنَِاممُْيْكَصََِۗوَاُومٰىۤ ْـ َوَيبَمُْصُوْنََبِِممَْ َ.سْؾُوْنََاِلََامزَْيِْ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. 

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Âli „Imrân/3: 104) 

Jalâl ad-Dîn as-Suyûthî (849-911 H/1445-1505 M), dalam kitab yang 

sangat populer, Tafsîr al-Jalâlain, dalam menafsirkan ayat tersebut 

mengatakan:  

َصَْفَََصََنَِاَذَُمَََنَ لِأَ َظَِيََِْـبَْوخ َنََِنَْمَِوََ ََفََنََُِْ ََلَََةٍَاي ََلََوَََةٍَمَ أأََكَُ َمَُزََوََْي َُِجََمْكََََسٍَحََأ ََكَُِّبََِقَُيَْوََِي 264َ.لَِا

Huruf “min” untuk arti sebagian, karena apa yang telah disebutkan  (dalam 

ayat 104 itu, yakni dakwah dan amar makruf nahi mungkar) merupakan 

fardhu kifâyah, tidak layak dilakukan oleh setiap orang, seperti orang yang 

bodoh (tidak berpengetahuan). 

Dalam konteks dakwah dan amar makruf nahi mungkar, Muhammad 

Thâhir Ibn „Âsyûr (1296-1393 H/1879-1973 M), tokoh Islam dan pakar fikih 

berkebangsaan Tunisia, dalam kitab tafsirnya, al-Tahrîr wa-al-Tanwîr, 

menjelaskan tingkatan dakwah:  

Sungguh dakwah kepada kebaikan itu bertingkat-tingkat: di antaranya ada tingkatan 

yang bisa dilakukan oleh setiap Muslim; dan ada tingkatan dakwah yang memerlukan 

pengetahuan yang (hanya) dilakukan oleh ahlinya, dan inilah yang dinamakan fardhu 

kifâyah, yakni bila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban 

atas yang lainnya. (Dalam hal ini) Menjadi jelas sekelompok orang yang menjalankan 

dakwah ini (harus) dengan memenuhi persyaratan-persyaratannya, seperti punya 

energi kekuatan dalam mengangkat pedang (senjata) --dalam situasi perang [pen.], 

bisa berenang dalam menyelamatkan orang yang tenggelam, dan mempunyai ilmu 

tentang ajaran-ajaran agama mengenai beramar makruf nahi mungkar, juga (syarat 

mengenai) jumlah orang yang diperlukan melakukan dakwah dan amar makruf nahi 

mungkar tersebut....
265

  

Dengan demikian, dakwah dan amar makruf nahi mungkar ahrus 

dilakukan sesuai sistem dan prosedur yang tepat. Lebih rinci, prosedur amar 
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makruf nahi mungkar ini dijelaskan oleh Syaikh „Abd al-Qadîr al-Jîlânî, 

Sulthân al-Auliyâ‟ Syaikh „Abd al-Qadîr al-Jîlânî al-Hasanî (470-561 H), 

dalam kitabnya al-Ghunyah li-Thâlibi Tharîq al-Haqq fî al-Akhlâq wa-al-

Tashawwuf wa-al-Âdâb al-Islâmiyyah. Al-Jîlânî, dalam kitabnya al-Ghunyah 

tersebut, menjelaskan prosedur amar makruf nahi mungkar, yakni harus 

memenuhi persyaratan atau kriteria amar makruf nahi mungkar yang ketat, 

berupa lima persyaratan berikut: 

صُوَْ ْـ ائطَِ:)فطَْلٌ(َوَيشُْتََطَُفَِاْلأمِٓصَِبِِممَْ سَُشَََ َؾَنَِاممُْيْكَصَِخََْ مُِاََفَِوَامي اهِْ أ نَْيكَُوْنََؿاَمِمًاَتِمَاَيبَمُْصََُأ و 

مََْوَامث انَِْ وَينَْْىَ . يََءَِوَامسل َدُوْنََامصِّ ٍِ مَةَِاِللَوَأ مْصِ ؿلَْءََكَِ
إ
ؾْزَازََدِينَِْاِللَوَا

إ
َاِللَوَا ََ َوَخْ ٍُ ةَِأ نَْيكَُوْنََكطَْسُ َـ

ذَاَكَنََضَادِكاًَمُزْوِطًا...
إ
َاممُْيْكصَا َِ قَُتِ َوَيوَُفِّ ه مَاَييَْصُُ

إ
،َوَا َِ ََوَامث امِرَُ وَامحَْمِي ةَِمِيفَْسِ َُ يُ َوَنَْ ٍُ أ نَْيكَُوْنََأ مْصُ

فَْ َوَامش  َوَاميلطْحِ، َبِِمصّفِْقِ َتلَْ َوَامغْوَؼََةِ، َبِِمفَْؼَاػَةِ َلَ دِ َوَامخ وَدل ِ َبِِنو يِّْ ٍُ َؿسَُو  َوَافقََ َنَيْفَ َِ َأ دِيْ َؿلََ لةَِ

َ ...َوَكاَلََامي بِل يَْْ ِـ يْعَانََانو  َحَسِيرَِْأأسَامَةَََصلى الله عليه وسلمامش   صُوْفَِوَينَْْىَ َؾَنَِ)َ:فِْ ْـ لََيًَبَْغِيَْلِأ حَسٍَأ نَْيبَمُْصََبِِممَْ

َزلََثَُدِطَالٍ: َِ َيكَُوْنََفِيْ  (.َيبَمُْصُ،َؿاَمِمًاَتِمَاَينَْْىَ ،َرَفِيْلاًَفِيْمَاَيبَمُْصُ،َرَفِيْلاًَفِيْمَاَينَْْىَ ؿاَمِمًاَتِمَاَ اممُْيْكَصَِحَتَّ 

اتِؽَُ َيسَََُاَمص  َظَبِيبْاً َامجَْاهِةِ، َ َميَِّْ َاملْوَةِْ َكوَِيَ َامِْوََىْ َزَائلَِ ا ًـ َمُذوََاضِ وْلً َحَُْ َحَوِيْمًا َضَبُوْرًا َيكَُوْنَ اوِيَْأ نْ

ادِيًَ...مَصيِضًْا،َحَكِيْمًاَ َُ مَامًاَ
إ
ََوَامزَْامِسَُ يسَُاوِيَْمَجْيوُْنًَ،َا َُ اَعَُ اَينَْْىَ َؾَيْ ًُ ِ أ نَْيكَُوْنََؿاَمِلًَتِمَاَيبَمُْصَُمُذنََّ

َفيَكَُوْنَُؾِيْسََاِللَمَشْمُوْمًاَمَووُْمًا،... َِ َمَِمَُْجسََولطٌَؿوَيَْ ،َمِئلَ  َِ َمُوخْعََخٍَتِ  266وَغيََْ

(Fasal) Disyaratkan bagi orang yang beramar makruf nahi mungkar lima persyaratan: 

Pertama, ia mengetahui sesuatu yang diperintahkan dan sesuatu yang dilarang. 

Kedua, tujuan atau motivasi dari amar makrufnya adalah mencari ridha Allah dan 

meluhurkan  agama-Nya, serta meninggikan Kalimat-Nya, bukan karena riyâ‟, 

sum„ah, dan kebanggan bagi diri sendiri. Akan tetapi, tujuannya untuk membantu dan 

membimbing orang yang berbuat kemungkaran ke arah kebaikan, jika memang ia 

(orang yang beramar makruf nahi mungkar) berlaku benar dan ikhlas. Ketiga, perintah 

dan larangannya dilakukan dengan lemah lembut, ramah dan kasih sayang, dan 

nasehat dengan cara yang baik, bukan dengan keras dan marah-marah, agar ia tidak 

mempersamakan musuhnya itu dengan setan yang terkutuk. Nabi SAW dalam hadits 

Usâmah bersabda: ”Tidaklah patut bagi seseorang yang menyeru kepada kebaikan 

dan melarang kepada kemungkaran, sehingga di dalam dirinya terpenuhi tiga 

macam: memahami apa yang dia perintahkan; memahami apa yang dia larang; dan 

lemah lembut terhadap sesuatu yang dia perintah dan lemah lembut terhadap sesuatu 

yang dia larang.” Keempat, ia menjadi seorang yang penyabar, murah hati, toleran, 

rendah hati, mampu mengontrol hawa nafsu, kuat hatinya, penurut (tidak beringas 

atau sangar), laksana dokter yang mengobati pasiennya, bijak bestari yang mengobati 

orang gila, dan pemimpin yang memberikan petunjuk. Kelima, ia melaksanakan 

sesuatu yang dia perintahkan, menjauhi sesuatu yang dia larang, dan tidak berlumuran 

                                                           
266

„Abd al-Qadîr al-Jîlânî, al-Gunyah li-Thâlibi Tharîq al-Haqq fî al-Akhlâq wa-al-

Tashawwuf wa-al-Âdâb al-Islâmiyyah, Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, t.th., juz 1, hal. 

51-53.  



297 

 

    
 

dengan sesuatu yang dilarang tersebut, agar ia tidak dikuasi oleh mereka, yang justru 

menjadikannya hina dan tercela di hadapan Allah Taala. 

Lebih lanjut, dalam beramar makruf nahi mungkar juga penting 

memperhatikan etikanya, sebagaimana dijelaskan al-Jîlânî: “(Fasal) Yang 

utama baginya (orang yang beramar makruf nahi mungkar) adalah jika ia 

mampu memerintah seseorang atau melarang seseorang di tempat atau 

keadaan yang sepi, agar itu lebih mengena dan lebih efektif dalam 

memberikan mau„izah, larangan, dan nasihat kepadanya, serta lebih 

diterima dan produktif (berhasil).”
267

  
Menjadi clear (jelas dan nyata) bahwa dakwah dan amar makruf nahi 

mungkar, termasuk dalam pencegahan homoseksualitas, dan pembuatan 

kebijakan yang berkaitan dengan homoseksualitas tersebut tidaklah mudah 

dan tidaklah serta-merta dapat dilakukan oleh setiap orang atau media publik, 

tetapi harus memenuhi persyaratan dan kriteria yang ketat. Dalam kerangka 

itu, bagi siapapun yang tidak mempunyai kompetensi atau ilmu keagamaan 

yang cukup memadai tentang suatu bidang atau tema keagamaan, maka 

dilarang berdakwah dan amar makruf nahi mungkar dalam bidang tersebut, 

terlebih ditujukan kepada publik (masyarakat umum), dan dengan berbagai 

media dan platform apapun: televisi dan radio, media cetak, digital (online) 

ataupun medsos, karena hal itu justeru bisa mengakibatkan mafsadat atau 

kerusakan terhadap umat, dan citra Islam sebagai agama mulia, agama 

rahmatan lil „alamin. Padahal sungguh jelas mafsadat wajib dihindarkan (lâ 

dharar wa-lâ dhirâr, dar‟ al-mafâsid muqaddamun „alâ jalb al-mashâlih). 

D. Strategi Kuratif dan Rehabilitatif 

Strategi kuratif diperlukan sebagai bagian dari strategi holistis terpadu 

dalam pendekatan sosiologis dengan berbasis Al-Qur‟an dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas. Istilah kuratif dalam KBBI 

diartikan (dapat) menolong menyembuhkan (penyakit dsb.); mempunyai daya 

untuk mengobati.
268

 Dengan  kata lain, kuratif berarti “penyembuhan”. 

Dalam konteks kesehatan, yang dimaksud dengan kuratif kesehatan atau 

upaya kesehatan kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk 

mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan.
269

 

Upaya kesehatan kuratif juga dapat diartikan sebagai usaha medis yang 

dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita 

seorang pasien. Termasuk dalam tindakan kuratif ini adalah mengenal dan 
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mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta mengadakan pengobatan 

yang tepat dan segera dilakukan terhadap pasien. Tujuan utama dari usaha 

pengobatan (kuratif) adalah pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-

cepatnya terhadap setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang 

sempurna dan segera. Upaya kuratif ini cenderung bersifat reaktif, 

maksudnya upaya kesehatan kuratif umumnya dilakukan setelah adanya 

suatu penyakit atau setelah masalah datang. Upaya kesehatan kuratif ini juga 

cenderung hanya melihat dan menangani penderita penyakit lebih kepada 

sistem biologisnya saja. Dengan kata lain, penderita hanya dilihat secara 

parsial, padahal sebagai manusia seutuhnya, kesehatan seseorang tidak hanya 

sebatas pada sistem biologis semata, melainkan meliputi juga kesehatan 

psikologis dan sosial.
270

 

Adapun istilah rehabilitatif diartikan sebagai “pemulihan”. Dalam 

KBBI kata rehabilitasi diartikan dengan (1) pemulihan kepada kedudukan 

(keadaan) yang dahulu (semula); dan (2) perbaikan anggota tubuh yang cacat 

dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) 

supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.
271

  

Dalam konteks kesehatan, yang dimaksud dengan rehabilitatif 

kesehatan  atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya ataupun 

rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita (pasien yang 

sudah tidak menderita penyakit) agar dapat berinteraksi kembali secara 

normal dalam lingkungan sosial. Usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan 

dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan 

memahami keadaan bekas penderita tersebut, sehingga memudahkannya 

dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisinya 

sekarang.
272

 

1. Konseling  

Dalam hal ini, strategi kuratif tersebut perlu menggunakan konseling. 

Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli 

kepada individu yang mengalami sesuatu masalah, seperti homoseksualitas.  

Dalam konseling ini, seorang konselor dalam melakukan bimbingan 

harus memiliki kecerdasan spiritual dengan konseling dan terapi. Menurut 

Musfir,
273

 konseling mempunyai keterkaitan yang kuat dengan ilmu jiwa, 

karena di dalamnya dipelajari tentang perilaku yang normal ataupun perilaku 
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menyimpang. Konseling merupakan salah satu kewajiban seorang muslim 

terhadap sesamanya.  

Pentingnya kecerdasan spiritual (jiwa) dalam penyembuhan penyakit 

homoseksualitas, selaras dengan firman Allah SWT, sebagaimana tersebut 

surat Yunus/10: 57, berikut: 

اََامي اسَُكسََْ َيل ٌِيََْْيَٰٓ ةٌَنِوّمُْؤْمِ رَحَْْ سًىَو  ُُ َوَ سُوْرِۙ َوَشِفَاۤءٌَمِمَّاَفَِِامطل ِّكُُْ ب نَْر  وْؾِؼَةٌَمِّ َم   َ.خَاۤءَحْكُُْ

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) 

dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk 

serta rahmat bagi orang yang beriman. (Yunus/10: 57)  

Dalam hal membimbing dan membantu seseorang menyelesaikan 

masalah tentu dibutuhkan kecerdasan spiritual. Dalam hal ini seorang 

konselor harus memiliki motivasi spiritual dengan tetap konsisten beribadah 

kepada Allah SWT dan bertakwa secara sungguh-sungguh. Aktifitas 

membimbing itu memerlukan kecerdasan spiritual agar dapat menjadi 

pendidik sekaligus orang tua bagi klien, sehingga konselor mampu 

membimbing, membina, dan mendidik kliennya, sesuai kaidah-kaidah 

spiritual religius, yaitu dengan penuh rahmah (kasih sayang). Seorang 
konselor adalah mitra sekaligus uswah (teladan) bagi anak didiknnya dalam 

membangun suatu karakter sehari-hari (caracter building).
274

 Perintah agar 

melakukan bimbingan dengan penuh kasih sayang ini sebagaimana 

disebutkan dalam sabda Nabi SAW: 

صٍوَبنََِْاللََِؾَبْسَِ ؾَنَْ وْنَََ:صلى الله عليه وسلمَاللََِرَسُولََُكاَلََ كاَلَ: عَُْ احُِْ ِمََُُاَمص  نُ،َيصَْحَُْ حْْٰ وْاَامص  ََفََِمَنََْاِرْحَُْ ِْ َالْأ رْ

كَُُْ ءِ؛َفََِمَنََْيصَْحَْْ
ۧ
مَا حِمَُ امس  يةٌَََاَمص  نِ:َمِنَََشُُْ حْْٰ ِاََوَمَنََْاللََُوَضَلَََُوَضَوَِاََفمََنََْامص  َـ َََُكعََ َـ َ.اللََُكعََ

Orang-orang yang saling berbelas kasih itu mereka dibelas kasihi oleh Allah Yang 

Maha Pengasih. Oleh karena itu, berbelas kasihlah kepada manusia di bumi ini, 

niscaya Allah akan memberikan belas kasih-Nya kepada kalian. Belas kasih itu 

cabang atau bagian dari sifat Pengasih Allah, karena itu siapapun yang 

menyambungnya maka Allah menyambungnya, dan sebaliknya siapa pun yang 

memutuskannya, maka Allah pun memutuskannya” (HR al-Tirmidzî, al-Hâkim dan 

Abû Dâwud, dari „Abdullâh bin „Umar r.a.)  

Dengan menambah kualitas dan kuantitas beribadah, baik salat, puasa, 

mengaji, menerungkan dan mentadabburi makna Al-Qur‟an, dan berzikir 

kepada Allah SWT, maka akan membantu pelaku kesembuhan pasien 

homoseksualitas. 
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Dadang Hawari mengemukakan pandangan, bahwa pada umumnya 

para homoseksualitas dari golongan Ego-distonik mengalami gangguan stres, 

kecewa, dan depresi, bahkan sampai psikotik. Gangguan tersebut dapat 

dihilangkan dengan cara pasien tersebut diberikan obat-obat anti stres, anti 

cemas, anti depresi, dan anti psikotik, atau kombinasi dari obat-obatan itu. 

Sedangkan terhadap mereka yang termasuk ke dalam homoseksualitas dari 

golongan Ego-sintonik diberikan terapi anti neurotik atau anti psikotik, 

karena terdapat gangguan pada sinyal pengantar syaraf di otak (neuro-

transmitter) yang bersangkutan.
275

  

Gangguan mental atau kejiwaaan yang terdapat pada pelaku 

homoseksualitas bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor 

keluarga, misalnya ketika keluarganya mensedaknya untuk segera menikah. 

Di samping itu, ganguan kejiwaan juga dapat terjadi disebabkan oleh faktor 

lingkungan pergaulan, di mana seorang homoseksual merasa disisihkan dari 

lingkungan normanya, sehingga mereka kemudian membentuk kelompok 

tersendiri. Di antara kelompok homoseksualitas itu banyak juga yang ingin 

diubah orientasi seksualnya yang menyimpang itu menjadi heteroseksual. 

Sungguhupun demikian, banyak di antara pelaku homoseksualitas yang 

merasa malu untuk berkonsultasi kepada psikiater, di samping juga tidak 

mengetahui cara yang tepat untuk mengungkapnya dalam rangka mengatasi 

masalahnya.  

Di samping itu, orang-orang homoseksualitas yang ingin berubah 

kepada seksual yang normal, juga kemudian bersikap pasrah, menerima apa 

adanya, karena merasa bahwa keberadaan homoseksualitasnya merupakan 

takdirnya sejak lahirnya, sehingga tidak apa upaya yang sungguh-sungguh 

untuk sembuh, menjadi heteroseksual. Dalam hal ini, psikoterapi juga dapat 

diterapkan dalam mengatasi problmeatika homoseksualitas. Psikoterapi 

merupakan usaha penyembuah terhadap masalah yang terkait dengan pikrian, 

perasaan, dan perilaku. Dalam sudut pandang ini, homoseksualitas 

merupakan suatu tekanan kejiwaan atau stresor psikososial. Hal ini karena 

orang yang homoseksualitas mengalami kelainan orientasi seksualnya, tidak 

sebagaimnaya layaknya manusia yang normal, yakni hetereroseksual.  

Psikoterapi ini memiliki banyak pola atau ragamnya, yang digunakan 

sesuai dengan kebutuhan, baik individual maupun keluarga. Di antara pola 

psikoterapi ini dilakukan dalam lima bentuk psikoterapi, yaitu (1) psikoterapi 

supportif, (2) psikoterapi re-edukatif, (3) psikoterapi re-konstruktif, (4) 

psikoterapi kognitif, (5) psikoterapi psikodinamik, (6) psikoterapi perilaku, 

dan (7) psikoterapi keluarga. Pengertian psikoterapi supportif adalah suatu 

terapi yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi, semangat dan 
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dorongan kepada pasien homoseksualitas, agar tidak putus asa, dan 

menguatkan keyakinannya agar merasa percaya diri (self confidence) bahwa 

ia mampu mengatasi stressor psikososial yang dihadapinya. Adapun 

psikoterapi re-edukatif adalah suatu terapi yang dimaksudkan untuk 

memberikan edukasi atau pendidikan kepada pasien homoseksualitas, 

berkaitan dengan masalah ketidakmampuannya mengatasi stres, kecemasan 

dan depresi yang dialaminya, bahwa hal itu dikarenakan faktor psiko-edukatif 

yang terjadi pada lalu dalam fase anak-anak dan remaja. Dengan psikoterapi 

re-edukatif, pasien tersebut diharapkan yang mampu mengatasi stressor 

psikososial yang dihadapinya.  

Berikutnya psikoterapi re-konstruktif, yaitu suatu terapi yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki kembali (re-konstruksi) kepribadian pasien 

homoseksualitas yang telah mengalami goncangan akibat stressor psikososial 

yang tidak mampu diatasinya sendiri. Kemudian psikoterapi kognitif adalah 

terapi yang dimaksudkan untuk memulihkan fungsi kognitif pasien 

homoseksual, yaitu kemampuannya untuk berpikir secara rasional, penuh 

konsentrasi dan daya ingat, di samping juga agar dirinya mampu 

membedakan nilai-nilai moral dan etika antara yang baik dan buruk, yang 

boleh dan tidak, ataupun yang haram dan yang halal. Adapun psikoterapi 

psikodinamik adalah suatu terapi yang dimaksudkan untuk menganalisis dan 

menguraikan proses dinamika kejiwaan yang dapat menjelaskan 

ketidakampuan seseorang dalam menghadapi stressor psikososial, yang 

mengkibatnnya jatuh sakit, stress, cemas, dan depresi. Dengan mengetahui 

dinamika psikologis itu, pasien homoseksualitas diharapkan mampu 

mendapatkan solusi atas masalahnya tersebut.  

Kemudian, psikoterapi perilaku adalah suatu terapi yang dimaksudkan 

untuk memulihkan gangguan perilaku maladaptif, yakni ketidakmampuan 

beradaptasi pasien homoseksual akibat mengalami stressor psikososial. 

Dengan psikoterapi perilaku itu pasien tersebut diharapkan dapat beradaptasi 

dengan kondisi yang baru, sehingga dirinya bisa berfungsi kembali secara 

wajar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah, sekolah, kampus, 

ataupun tempat kerjanya, maupun di lingkungan sosialnya. Dalam 

psikoterapi perilaku ini juga sangat diperlukan suatu penyadaran mengenai 

pentingnya menikah, yang tentu harus terlebih dahulu ada perubahan perilaku 

dari pasien homoseksualitas menjadi heteroseksual. Adapun psikoterapi 

keluarga adalah suatu bentuk terapi yang dilakukan terhadap seseorang yang 

mengalami stres, cemas atau depresi yang disebabkan stressor psikososial 

faktor keluarga. Psikoterapi keluarga ini dimaksudkan untuk memperbaiki 

hubungan kekeluargaan di antara pasien homoseksualitas dengan anggota 

keluarganya, agar faktor keluarga tidak lagi menjadi faktor penyebab, tetapi 

justeru dapat dijadikan sebagai faktor pendukung bagi pemulihan pasien 
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tersebut. Dengan demikian psikoterapi keluarga tidak hanya ditujukan pada 

pasien yang bersangkutan saja, tetapi juga terhadap anggota keluarga yang 

lainnya.
276

 

2. Terapi Spiritual  

Strategi kuratif dan rehabilitatif secara lebih spesifik dalam mengatasi 

prblematika homoseksualitas adalah melalui terapi spiritual atau terapi 

religius, yakni terapi dengan pendekatan agama, dalam hal ini dengan 

berbasiskan utama pada Kitab Suci Al-Qur‟an, di samping juga Sunnah Nabi 

SAW. Terapi ini dilakukan dengan orang yang ahli di bidangnya, seperti ahli 

ruqyah syar„iyyah. 

Dalam konteks terapi spiritual ini, dalam jangka pendek, sebaiknya 

perlu juga dibuka pusat-pusat terapi atau klinik homoseksualitas, misalnya di 

masjid-masjid yang besar, yang memberikan bimbingan dan penyuluhan 

keagamaan di samping juga pengobatan kepada penderita homoseksualitas, 

baik secara langsung maupun melalui media online. Hal ini, dapat dilakukan 

dengan cara memadukan model terapi modern dengan model thibb al-nabawî 

(pengobatan Islam) misalnya seperti ruqyah syar„iyyah, dan menjalankan 

aktivitas spiritual, seperti berzikir dan amaliah batiniah melalui bimbingan 

“mursyid”.  

Memberikan psikoterapi dari sudut keagamaan, misalnya secara 

spesifik agama Islam. Psikoterapi dari perspektif Islam, misalnya dapat 

ditemukan dalam beragam ayat Al-Qur‟an dan hadis yang mengajarkan 

tuntunan agar seseorang dalam menjalani kehidupan di dunia ini dapat 

terbebas dari rasa cemas, prustasi, depresi, dan sebagainya. Dalam konteks 

homoseksualitas, salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan 

bimbingan dan konseling bagi pengidap seks menyimpang sebab faktor 

psikologis, agar dapat sembuh dari homoseksualitasnya.  

Terapi spiritual semacam itu dilakukan secara terpadu, yakni mencakup 

aspek psikologis dan psikoreligius sekaligus. Dalam perspektif Islam, orang 

yang menderita kelainan seks dapat dianggap sebagai peringatan, ujian, 

cobaan, ataupun musibah. Di dalam agama Islam, terdapat ajaran salat, ajaran 

berdoa dan berzikir untuk menghilangkan kecemasan, dan depresi, yang 

disertai rasa bersalah atau berdosa dan rasa putus asa,
277

 sehingga dirinya 

dapat merasakan ketenangan dan ketenteraman serta kebahagiaan hidup. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas dilakukan dengan pola 

holistis terpadu, dengan menerapkan berbagai strategi, di antaranya strategi 

promotif, strategi edukatif, dan stretegi preventif. Dalam strategi edukatif, 

diperlukan peneguhan materi ajaran berdzikir. Peneguhan materi ajaran 
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berdzikir ini sangat penting dan relevan dengan terapi spiritual, secara khusus 

terapi spiritual Islami, dengan berlandaskan firman Allah SWT sebagaimana 

tersebut dalam al-Ra„d/13: 28, yang intinya bahwa berdzikir menjadi sarana 

(wasilah) untuk ketenangan dan ketenteraman jiwa. 

3. Terapi Individual 
Selain terapi spiritual, dalam pelaksanaannya, diperlukan pula terapi 

individual, yakni terapi yang dilakukan sendiri oleh diri pasien, dalam hal ini 

pasien homoseksual agar dapat sembuh dari homoseksualitasnya. Dalam 

kerangka ini, pasien homoseksualitas itu sendiri hendaknya mempunyai tekad 

dan usaha yang keras untuk menjauhi dan meninggalkan dunia 

homoseksualitas dan kembali kepada kehidupan normal dan religius yang 

diridai oleh Allah SWT. Pada dasarnya homoseksualitas adalah 

penyimpangan orientasi seksual, dan dikategorikan sebagai gangguan 

psikologis. Menurut Dadang Hawari, perbuatan homoseksualitas bukanlah 

bawaan lahir, tetapi kehadirannya pada seseorang berlangsung melalui suatu 

proses persinggungan dengan berbagai faktor, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Menurutnya, orientasi homoseksualitas dapat disembuhkan 

dengan terapi yang bersifat psikologis-religius.
278

 Penderita homoseksualitas 

di berbagai negara ini diberitakan banyak yang menjadi sembuh.
279 

Terapi individual ini tentu memerlukan dan mengharuskan 

kedisiplinan, agar pasien homoseksualitas dapat sembuh. Agama Islam 

sangat mengajarkan kedisiplinan. Hal ini karena orang yang disiplin, di 

samping taat menjalankan aturan, mempunyai karakter tidak senang 

menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: 

هَْالََلََ،َفََكِبَِْيَْمََتَِ صلى الله عليه وسلملَُاِللَوَْسَُرَََشََذََأَ  َضََِرَََصََنَُعََُُابََْنََكََلٍ.َوََيْبََِصَِسََابَََِـنَََوَْةٌَأَ يْصََِغَََه مََاَكََٔيََ:َنُنَْفَالل

َََََُيَْالََؾََََـاُللَثََ َوَْلَُي
إ
ََْثََلََتََفََحَْبََضَْاَأَ ذََلُ:َا َاءَ،َوََسََمََؼِصَِامَْذًََ

إ
ََْثََلََيتََْفََسََمَْاَأَ ذََا بََذًََ َنَْذُشَْمَِاحََ،َوََؼِصَِامط 

 280.ثِمََوَْمََمََِاثِمََيََحَََوَفَِْ،َضِمََصََمََمََِصِِ خِمََ

Rasulullah SAW memegang pundak saya, lantas beliau bersabda: „Jadilah engkau di 

dunia bagian orang asing atau bagai orang dalam perjalanan/merantau.‟ Dan Umar r.a. 

berkata: „Jika engkau di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu waktu sore, 

dan jika engkau di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi, dan 

pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit dan waktu hidupmu sebelum 

kamu mati.” (HR. al-Bukhari, Kitâb al-Riqâq) 
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Pengertian disiplin juga memiliki arti memegang teguh komitmen 

dalam menjalankan kebenaran dan kebajikan disertai dengan penuh istiqamah 

(konsisten). Dalam konteks terapi individual dari homoseksualitas, seorang 

pasien dalam upaya untuk sembuh dari homoseksualitas tidak gampang 

berubah-ubah pikiran dan goyah dalam menjalankan terapi secara disiplin 

dan sungguh-sungguh. Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah SWT: 

خََ مَووُْنََتطَِيٌَْفاَس ْ ْـ َ َتِمَاَث َٗ مََوَلََثعَْغوَْاَۗاِه  َـ َٓاُمِصْتََوَمَنَْتََ َمَ َ.لِمَْكََمَ

Maka, tetaplah (di jalan yang benar), sebagaimana engkau (Nabi 

Muhammad) telah diperintahkan. Begitu pula orang yang bertobat 

bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas! Sesungguhnya Dia Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan. (Hȗd/11: 112) 

Urgensi disiplin dalam berbagai aspek, baik ibadah maupun muamalah, 

maka sudah semestinya setiap orang menjadi individu-individu disiplin, 

dengan cara taat norma dan aturan, serta konsisten antara ucapan dan 

perbuatannya, dan dengan melakukan tuags-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan tepat waktu (on time), sehingga dapat membentuk keluarga, 

dan masyarakat serta bangsa yang disiplin. Menjadi jelas bahwa kedisiplinan 

menjadi ajaran Islam yang sangat penting diinternalisasikan dan 

diaktualisasikan dalam berbagai sendiri kehidupan. Jadi, kedisiplinan sangat 

diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena membawa pengaruh 

positif bagi tercapainya kesuksesan seseorang di masa depan.  

Agama Islam jelas berisi ajaran yang lengkap, di samping 

mengajarakan kelembutan, juga mengajarkan kedisiplinan. Sebagai contoh, 

ajaran Islam tentang pelaksanaan salat lima waktu, terdapat ketentuan batasan 

waktu salat. Oleh karena itulah, kedisiplinan menjadi tanda orang-orang yang 

bertakwa. Orang-orang yang bertakwa (muttaqîn) adalah orang-orang yang 

melaksanakan segala perintah, termasuk kedisiplinan melaksanakan ibadah 

dengan segala ketentuannya, serta meninggalkan segala larangan, termasuk 

sengaja meninggalkan kewajiban tanpa adanya udzur syar‟i (alasan yang 

dibenarkan dalam hukum). 

4. Terapi Sosial 

Terapi sosial merupakan suatu jenis terapi yang dimaksudkan untuk 

memulihkan kemampuan pasien homoseksualitas dalam beradaptasi, 

sehingga dirinya dapat kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya, 

baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, maupun 

masyarakat. Dengan memberikan terapi psikososial pada penderita 

penyimpangan orientasi seksual, maka dirinya dapat keluar dari penderitaan.  

Terapi sosial ini juga dimaksudkan agar pasien homoseksualitas 

menghindari pergaulan dengan teman-teman sesama homoseksualitas. Hal 

ini, karena secara garis besar seseorang yang berkeingan kuat untuk 
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melepaskan dirinya dari homoseksualitas hendaknya melakukan terapi atau 

langkah-langkah secara terpadu berikut: (a) menghindari pergaulan dengan 

para teman sesama homoseksual; (b) banyak bergaul dengan lawan jenis 

(heteroseksual); (c) menghindari segala konten yang mengandung unsur atau 

muatan homoseksualitas, dalam segala aneka media digital, audio MP3, 

multimedia, DVD/VCD, dan beragam platform seperti youtube, internet, 

instagram, dan sebagainya; (d) mendapat support penuh dari keluarga dalam 

menjalani terapi, tidak boleh dikucilkan, dan (e) terapi tidak hanya ditunjukan 

kepada yang pasien bersangkutan, tetapi juga kepada keluarganya.
281

 

Dalam konteks terapi sosial ini, dilakukan pula dengan solidaritas 

teman pergaulan dan masyarakat. Solidaritas, menurut KBBI, berarti sifat 

(perasaan) solider; sifat satu rasa (senasib dan sebagainya); perasaan setia 

kawan, contohnya: solidaritas sesama anggota sangat diperlukan. Solidaritas 

dalam teori Ibnu Khaldȗn adalah solidaritas yang melihat setia kawan atau 

sentimen kelompok dari sisi pandang kultur atau komunitas masyarakat. 

Solidaritas dalam teori Khaldun dibagi menjadi dua, yaitu solidaritas 

badâwah dan solidaritas hadhârah.
282

  

Pengertian badâwah adalah solidaritas masyarakat perkampungan, 

pedesaan atau pedalaman yang belum terpengaruh dengan aneka kemewahan 

dan gemerlapnya kehidupan, sehingga kesederhanaan hidup mereka 

melahirkan sikap peduli dan setia kawan yang kuat. Hal ini berbeda dengan 

solidaritas hadhârah, yakni solidaritas masyarakat perkotaan atau masyarakat 

modern yang cenderung bersikap individualis, karena tuntutan kemewahan 

dalam kehidupan dan terpenuhinya fasilitas yang dibutuhkan dan diperlukan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Sikap solidaritas masyarakat dalam rangka terapi sosial bagi pasien 

homoseksualitas tersebut lebih kental dan lebih terasa sentuhan dan 

manfaatnya, apabila dilihat dari sudut pandang bentuk atau jenis kegiatan 

dibandingkan bila dilihat dari sudut pandang kultur atau karakter masyarakat, 

sehingga sikap solidaritas masyarakat lebih sesuai dengan istilah solodaritas 

„ubȗdiyyah dan solidaritas mu„âsyarah. Solidaritas „ubȗdiyyah adalah sikap 

setia kawan, kepedulian atau sentimen kelompok dalam kegiatan ibadah, 

yakni kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan masing-masing agama. 

Dalam kegiatan ini aturannya adalah sesuai dengan aturan yang dikehendaki 

Tuhan sebagaimana disampaikan melalui utusan-Nya, sehingga umatnya 

hanya bisa menerima dan menjalani dengan penuh kepatuhan dan kesadaran.  
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Adapun solidaritas mu„âsyarah adalah sikap setia-kawan, kepedulian 

atau sentimen kelompok dalam kegiatan sosial masyarakat, yang lebih 

cenderung kepada kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sosial 

masyarakat. Ketentuan dan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan solidaritas 

mu„âsyarah ini tidak selalu terikat dengan ajaran agama, sehingga agama 

apapun bisa masuk dan bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

Di dalam solidaritas „ubȗdiyyah, hanya kelompok masyarakat yang seagama 

yang merasa memiliki kepentingan dan yang dapat dilibatkan dalam suatu 

kegiatan. Merekalah yang merasa bertanggung jawab sebagai umat beragama 

untuk melaksanakan dan bekerjasama dalam mempertahankan dan 

melestarikan ajaran agamanya. Dalam kegiatan ibadah tidak dipersoalkan ada 

perbedaan etnis; sementara terhadap masyarakat yang berbeda agama, cukup 

diberikan kesempatan dengan tidak mengganggu dan tidak terlibat di 

dalamnya.  

Di dalam solidaritas mu„âsyarah, semua masyarakat, baik yang 

seagama dan se-etnis maupun yang berbeda agama dan berbeda etnisnya, 

semuanya merasa bertanggungjawab secara bersama-sama dan memiliki 

kepentingan yang sama tanpa melihat jenis suku, ras ataupun agama tertentu. 

Tolong-menolong dan keterlibatan di dalamnya untuk mensukseskan terapi 

sosial, dalam rangka menyelesaikan problematika homoseksualitas, tidak 

terbatas pada agama, etnis, atau golongan tertentu semata. 

Selain solidaritas dalam terapi sosial bagi pasien homoseksualitas, 

diperlukan pula kerukunan. Hal ini karena kerukunan di antara orang iman 

merupakan ajaran Islam, karenanya digambarkan mereka bagikan satu tubuh, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW: 

ٌِيََْْ ِِمَْوََحصَََََفَْحصََىَالمؤُْمِ َوََثوَََاحُِْ هُِْ َََـادِّ َث
إ
ِِمْ،َكََثَلََِالجسََسِ،َا خكََََؾُضْوًاَثسَاؾَ َلََُذََاظُفِ َسَََاَاش ْ ٍِ ائِصَُحَسَسِ

َِصَِوََبَِِ  .حُم  امَْمس 

Engkau (Nu‟man bin Bashir) melihat orang-orang iman di dalam saling 

menyayangi, saling mencintai dan saling mengasihi itu seperti satu tubuh, 

ketika salah satu anggotanya sakit maka seluruh tubuhnya ikut 

merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan demam/panas dingin. (HR. 

al-Bukhârî, dari al-Nu„mân bin Basyîr ) 

Dengan demikian, pasien homoseksualitas dipandang sebagai saudara 

seiman bagaikan tubuh, yang sedang sakit, sehingga butuh dikasihsayangi, 

ditolong, dan di-support untuk kesembuhannya. Ini merupakan bagian terapi 

sosial yang bersifat integral-holistik. Di samping solidaritas dan kerukunan, 

diperlukan juga kekompakan mengatasi problematika homoseksualitas. Hal 

ini agar tujuan itu dapat tercapai dengan baik. Kekompakan merupakan 

ajaran Islam, sabda Nabi SAW:  
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ضًاَؤْمِنَُمَُمْاَََ ْـ َ َت َُ ضُ ْـ َ َت ب مََثًُ ََ.نِومُْؤْمِنَِكَمبًُْيْاَنَِيشَُسل َش َ َِـأَ تيََْْ 283َ.ََِضَاتِ
 

“(Perumpamaan) Seorang mukmin bagi seorang mukmin (yang lain) laksana 

bangunan yang saling menguatkan antara satu dan lainnya. Kemudian 

beliau merekatkan di antara jari-jarinya.” (Muttafaq „alaih, redaksi al-

Bukhari, dari Abu Musá al-Asy„ari).  

Terapi sosial, dengan solidaritas, kerukunan, dan kekompakan dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas ini merupakan bentuk kerja 

sama atau tolong-menolong yang baik di antara sesama manusia, yang 

merupakan perintah Allah, berdasarkan firman-Nya: 

سْوَانَِۖ ُـ ثَُِْوَامْ اوَهوُْاَؿلَََالِْ َـ َ َوَامخ لْوٰىَۖوَلََث ِ اوَهوُْاَؿلَََامبِّْْ َـ َ َ....وَث

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Maidah/5: 2) 

5. Terapi Kemanusiaan 

Terapi kemanusiaan berarti menggunakan nilai-nilai kemanusiaan (al-

insâniyyah) sebagai basis dalam terapi terhadap pasien homoseksualitas, juga 

dalam “memberantas” gerakan homoseksualitas itu sendiri. Niai-nilai 

kemanusiaan mencakup nilai-nilai luhur yang diajarkan agama, antara lain 

nilai penghormatan terhadap martabat manusia (al-karâmah), nilai 

kemuliaan, nilai fitrah, toleransi, kasih sayang, kesetiakawanan, kepedulian, 

kepekaan, solidaritas, nilai tolong-menolong atau kerja sama dalam kebajikan 

(ta„âwun „alâ al-birr wa-al-taqwâ), dan kelemahlembutan (rahmah).   

Implementasi terapi kemanusiaan adalah memandang pasien sebagai 

seorang manusia yang mempunyai fitrah, dan mendorongnya kembali pada 

fitrahnya, sehingga tidak kehilangan jati dirinya sebagai makhluk mulia, yang 

dengan cara ini diharapkan dirinya menjadi hamba Tuhan yang seutuhnya, 

sesuai fitrah kemanusiaannya senantiasa beribadah, melaksanakan berbagai 

aktifitas kebajikan yang diridai Tuhannya. Hal ini relevan dengan pandangan 

mengenai pentingnya konsep pendidikan humanistis dalam Al-Qur‟an.
 284

   

                                                           
283

Hadis ini di-takhrîj  al-Bukhârî dalam Shahîh al-Bukhârî pada Kitâb al-Adab Bab 

ke 36: Bâb Ta„âwun al-Mu‟minîn Ba„dhahu Ba„dhan, hadis nomor 6026, dalam Ahmad ibn 

„Alî ibn Hajar al-„Asqalânî, Fath al-Bârî bi-Syarh Shahîh al-Bukhârî, tahqîq „Abd al-„Azîz 

ibn „Abdillâh ibn Bâz, Makkah: Dâr al-Ma„rifah, t.th., juz 10, hal. 449-450. Hadis ini di-

takhrîj Muslim dalam Shahîh Muslim pada Bab ke-698: Bâb Tarâhum al-Mu‟minîn wa-

Ta„âthufihim wa-Tawâdihim, hadis nomor 5730, dalam Mȗsâ Syâhin Lâshin, Fath al-

Mun„im Syarh Shahîh Muslim, Kairo: Dâr al-Syurȗq, 2002, juz 10, hal. 59-60. 
284

Ahmad Zain Sarnoto, “Paradigma Pendidikan Humanistik dalam Pendidikan 

Berbasis Al-Qur‟an”, Madani Institue, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 9-50, dan Ahmad Zain 
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Dalam konteks ini, terapi kemanusiaan memperhatian berbagai aspek-

aspek kemanusiaan, yang meliputi aspek fisik-biologis dan ruhaniah-

psikologis. Aspek ruhaniah-psikologis ini yang penting diperhatikan dan 

dikembangkan melalui terapi kemanusiaan, sehingga dapat membentuk 

pasien homoseksualitas kembali kepada fitrah, dalam membangun kehidupan 

yang berkeadaban.
285

 

Basis terapi kemanusian secara gamblang dapat ditemukan dalam kitab 

suci Al-Qur‟an. Terapi kemanusiaan tersebut juga dapat dipandang sebagai 

bagian dari proses pendidikan; keberadaan pendidikan itu sendiri merupakan 

suatu kewajiban, yang pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah, sehingga 

dapat menjadikan manusia berada dalam derajat yang mulia.  

Ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan sekaligus menjadi basis 

normatifnya antara lain: al-„Alaq/96: 1-5;
286

 al-Hajj/22: 54;
287

 al-

Mujâdalah/58: 11;
288

 dan al-Nahl/16: 43.
289

 Ayat-ayat tersebut memuat 

                                                                                                                                                      
Sarnoto dan Muhammad Muhtadi, “Pendidikan Humanistik dalam Perspektif Al-Qur‟an”, 

Alim; Journal of Islamic Education, Vol. hal. 21-46. 
285

Ahmad Zain Sarnoto, “Paradigma Pendidikan Humanistik...”, hal. 9 dan 50.  
286

Ayat dimaksud: 

 ۚ قَ
َ
ذِيْ خَل

َّ
كَ ال ِ

 ةِاسْمِ رَة 
ْ
ۚ  ١اِكْرَأ ق 

َ
سَانَ مِنْ عَل

ْ
اِن
ْ
قَ ال

َ
ۙ  ٢خَل رَمُ

ْ
ك
َ
ا
ْ
كَ ال  وَرَةُّ

ْ
ۙ  ٣اِكْرَأ مِ

َ
لَل
ْ
مَ ةِال

َّ
ذِيْ عَل

َّ
مَ  ٤ال

َّ
عَل

مْۗ 
َ
مْ يَػْل

َ
سَانَ مَا ل

ْ
اِن
ْ
 ٥ال

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia 

dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Mahamulia, yang mengajar (manusia) 

dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-„Alaq/96: 1-5) 
287

Ayat dimaksud:  

حَقُّ 
ْ
نَّهُ ال

َ
مَ ا
ْ
ػِل
ْ
وْحُيا ال

ُ
ذِدذَْ ا

َّ
مَ ال
َ
لِيَػْل ى صِرَاط  مُّ وَّ

ٰ
مَجُيْْٓا اِل

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
ىَادِ ال

َ
َ ل يْبُهُمْۗ وَاِنَّ اللّٰ

ُ
 ُٗ كُل

َ
خُخْبِجَ ل َـ يُؤْمِجُيْا ةِه   َـ كَ  ِ

ة   ٥٤سْخَلِيْم  مِنْ رَّ
Agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa ia (Al-Qur‟an) adalah 

kebenaran dari Tuhanmu sehingga mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. 

Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang 

beriman ke jalan yang lurus. (al-Hajj/22: 54) 
288

Ayat dimaksud: 

دُيْا فِ  مْ حَفَسَّ
ُ
ك
َ
 ل
َ
مَجُيْْٓا اِذَا كِيْل

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
يُّىَا ال

َ
ُ يٰٓا عِ اللّٰ َـ ضُزُوْا يَرْ

ْ
ان َـ ضُزُوْا 

ْ
 ان
َ
مْۚ وَاِذَا كِيْل

ُ
ك
َ
ُ ل سَدُيْا يَفْسَحِ اللّٰ ْـ ا َـ مَجٰلِسِ 

ْ
ى ال

يْنَ خَتِيْدٌ 
ُ
ُ ةِمَا حَػْمَل ۗ وَاللّٰ مَ دَرَجٰج 

ْ
ػِل
ْ
وْحُيا ال

ُ
ذِدْذَ ا

َّ
مْۙ وَال

ُ
مَجُيْا مِنْك

ٰ
ذِدذَْ ا

َّ
 ٫ال

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di 

dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mujâdalah/58: 11) 
289

Ayat dimaksud:  

 
َ
ا حَػْل

َ
نْخُمْ ل

ُ
رِ اِنْ ك

ْ
ك ِ
 الذ 

َ
وْل

َ
يْْٓا ا

ُ
ل ٔـَ سْ َـ يْىِمْ 

َ
ا نُّيْحِيْْٓ اِل

ً
ا رِجَال

َّ
نَا مِنْ كَتْلِكَ اِل

ْ
رْسَل

َ
 ٤٣مُيْنَۙ وَمَآْ ا
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beberapa kandungan: (1) mengandung perintah atau kewajiban belajar, di 

mana proses pembelajaran dan transmisi ilmu sangat penting bagi kehidupan 

manusia; (2) seluruh rangkaian pendidikan merupakan ibadah; dan (3) 

dengan pendidikan dan ilmu, manusia diberikan derajat yang mulia.
290

 

Dengan demikian, ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan tersebut 

relevan dijadikan basis bagi terapi kemanusiaan dalam mengatasi 

problematika homoseksualitas.  

Melalui terapi kemanusiaan, pasien dan kaum homoseksualitas 

diharapkan dapat berubah menjadi seorang dan kelompok yang kembali 

kepada perilaku seksual yang normal, dan menjalani kehidupan dengan 

ketenangan dan ketenteraman. Dengan cara ini, mengantarkan tercapainya 

tujuan yang diharapkan dari dibentuknya norma-norma dan nilai-nilai 

keagamaan, yaitu kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. 

6. Terapi Medis 

Dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas yang dilakukan 

melalui strategi kuratif dan rehabilitatif, secara spesifik terapi medis atau 

kedokteran juga penting dilakukan. Hal ini karena di antara faktor yang juga 

menyebabkan terjadinya homoseksualitas adalah faktor biologis, faktor 

genetik, dan faktor herediter (hormonal).
291

 Oleh karena itu, terapi medis 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas dilakukan dengan 

pendekatan medis, di antaranya dengan memberikan asupan (menu makanan 

dan minuman) yang dapat membuat keseimbangan hormonal dalam tubuh 

pasien. Ketidakseimbangan hormon-hormon seks memicu dan dapat 

menimbulkan perilaku homoseksualitas. Hal ini selaras dengan sistem medis 

atau kedokteran Islam yang memandang sakit (maradh), termasuk di 

dalamnya homoseksualitas karena dikategorikan sebagai penyakit, sebagai 

suatu keadaan yang tidak normal (ghairu thabî„iyyah) pada tubuh manusia, 

yang menyebabkan rasa sakit secara langsung secara fisik. Dalam konteks 

homoseksualitas rasa sakit bisa dalam bentuk sakit secara psikis (kejiwaan). 

Dalam kaitan itu, penyebab sakit tersebut bisa terjadi oleh campuran atau 

komposisi yang tidak normal (mazâj ghair thabî„î), dan terkadang pula oleh 

susunan yang tidak normal (tarkîb ghair thabî„î).
292

  

Dalam konteks ini, terapi medis dapat mencakup terapi yang bersifat 

preventif (wiqâyah), dan terapi yang bersifat kuratif atau pengobatan (al-

                                                                                                                                                      
Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami 

beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai 

pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (al-Nahl/16: 43) 
290

Ahmad Zain Sarnoto, “Paradigma Pendidikan Humanistik...”, hal. 11.    
291

Pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya homoseksualitas 

telah dibahas dalam bab IV. 
292

Ibn Sînâ, al-Qânȗn fî al-Thibb, jilid 1, hal. 73-74.  
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„ilâj). Di sinilah terapi medis mencakup pemberian prosedur tindakan medis 

yang digunakan untuk menjaga kesehatan (hifzh al-shihhah) dan menangani 

penyakit („ilâj al-maradh) dalam hal ini penyakit homoseksualitas, yang 

mencakup pula keadaan udara dan lingkungan yang bersih nan sehat, 

perlunya istirahat yang cukup, di samping juga obat yang sesuai, yang dapat 

membentuk suasana pasien menjadi lebih tenang, rileks dan nyaman. Hal ini 

pun berkaitan pula dengan terapi spiritual, yang memerlukan suasana yang 

tenang dan nyaman. 

Dengan demikian, terapi medis (kesehatan) pada dasarnya merupakan 

pendekatan pelayanan kesehatan, yang mencakup promotif, preventif (al-

wiqâyah),
293

 kuratif (al-„ilâj), dan rehabilitatif. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 15 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam undang-

undang kesehatan disebutkan bahwa pelayanan kesehatan promotif adalah 

suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih 

mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan 

kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu 

masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu 

kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk 

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, 

pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita 

dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah 

kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas 

penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota 

masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin 

sesuai dengan kemampuannya.
294

 

7. Recovery dan Pembinaan 

Strategi rehabilitatif terhadap pelaku homoseksual mencakup recovery 

dan pembinaan. Recovery berarti suatu keadaan seseorang kembali kepada 

kondisi normal atau kodisi sadar seseorang setelah dilakukan suatu anastetik 

atau tindakan yang mengurangi rasa nyeri dan menjaga stabilitas pasien. 

Dalam kerangka inilah, terkait dengan homoseksualitas, para pasien 

homoseksualitas yang telah sadar terhadap penyimpangan 

homoseksualitasnya selama ini, perlu didukung mendapatkan perhatian dan 

support dari semua pihak, baik masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga 

                                                           
293

Istilah preventif diartikan sebagai “pencegahan”, dalam konteks kesehatan, yang 

dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya 

melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya masalah-masalah kesehatan yang 

mengancam diri kita sendiri ataupun orang lain pada masa yang akan datang. Anomin, “Arti 

Promotif, Preventif...”, https://www.timesindonesia.co.id.     
294

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Anomin, “Arti 

Promotif, Preventif...”, https://www.timesindonesia.co.id.   
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sosial, dan tentunya oleh pemerintah, agar mereka dapat berhimpun dan 

memberdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Di 

samping itu, recovery dan pembinaan terhadap mantan homoseksual juga 

dimaksudkan agar mereka pun dapat melaksanakan aktifitas atau program 

penyadaran terhadap individu dan kelompok homoseksualitas yang belum 

sadar terhadap kekeliruannya.  

Oleh karena itu, dalam recovery dan pembinaan terhadap pasien 

homoseksualitas ini, harus ditangani oleh ahlinya. Hal ini agar tidak terjadi 

malpraktek, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. 

Pentingnya kemampuan atau keahlian dalam bidang tersebut, sebagaimana 

diingatkan oleh Rasulullah SAW: 

َ لِِ ُْ َأ  لََغيَِْ
إ
سََالْأ مْصَُا ذَاَوُسِّ

إ
اؿةََ.َفاَهخْؼَِصَْا  امس 

Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka 

tunggulah Kiamat, yakni kehancuran. (HR. al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.). 

Rehabilitasi bagi bekas penderita, dalam hal ini bekas penderita 

homoseksual, meliputi: (1) rehabilitasi fisik; (2) rehabilitasi mental; (3) 

rehabilitasi sosial vokasional; dan (4)  rehabilitasi aesthetis. Rehabilitasi fisik 

adalah suatu upaya agar bekas pelaku homoseksual itu memperoleh 

perbaikan fisik semaksimalnya. Adapun rehabilitasi mental maksudnya agar 

bekas penderita homoseksual itu dapat menyesuaikan dirinya dalam 

hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Kemudian, rehabilitasi 

sosial vokasional, maksudnya agar bekas penderita homoseksual itu 

menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas 

kerja yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Adapun 

rehabilitasi aesthetis adalah usaha yang dilakukan untuk mengembalikan rasa 

keindahan dari bagian anggota tubuh, meskipun fungsinya tidak bekerja 

seperti anggota tubuh aslinya.
295

 

Demikianlah uraian implementasi Fungsionalisme Struktural dalam 

penyelesaian problematika homoseksualitas dengan sebuah sistem dan 

strategi holistis terpadu. Dengan uraian di atas menjadi jelas bahwa 

penyelesaian problematika homoseksualitas membutuhkan suatu sistem 

holistis terpadu, dan diwujudkan dalam tindakan nyata, baik oleh individu, 

keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. 

Tindakan nyata untuk melakukan perubahan dari homoseksualitas 

dengan sistem holistis terpadu tersebut, sehingga terbentuk keluarga sakinah, 

dan masyarakat yang marhamah, bahkan negara yang thayyibah itu, selaras 

dengan perintah Al-Qur‟an, bahwa perubahan suatu keadaaan itu tidaklah 
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Anomin, “Arti Promotif, Preventif...”, https://www.timesindonesia.co.id.    
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langsung oleh Allah, melainkan oleh tindakan nyata seseorang, masyarakat 

atau bangsa dalam melakukan perubahan itu sendiri. Firman Allah SWT: 

هفُْسِِمَِْۗ... وْاَمَاَبَِِ ُ َيغُيَِّ َمَاَتِلوَْمٍَحَتَّّٰ ُ َلََيغُيَِّ َ َالّلّٰ  ....اِن 

...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka.... (al-Ra„d/13: 11) 

Dengan demikian, seluruh strategi di atas, pada dasarnya dimaksudkan 

dalam rangka membangun masyarakat yang berperadaban (mutamaddin). 

Masyarakat berperadaban itu menyuguhkan pola hidup untuk keselamatan 

manusia, emansipasi kesempurnaan dan kebahagiaan, yang tentu harus 

didorong untuk memilih dan mengikuti seperangkat nilai keharusan, norma 

larangan, kebolehan dan ketidakbolehan individual dan sosial. Pengertian 

berperadaban ini merujuk pada definisi peradaban yang dikemukakan Ustadz 

Mahmud Muhammad Thaha (1909-1985, pemikir dan pejuang muslim Sudan 

yang syahid), yaitu kemampuan untuk membedakan antara berbagai nilai dari 

sesuatu dan keterkaitan nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Orang 

yang berperadaban (mutamaddin) tidak akan dikacaukan oleh mana yang 

merupakan sarana (wasîlah) dan mana yang tujuan (ghâyah). Ia tidak akan 

mengorbankan tujuan demi sarana. Singkatnya, orang yang berperadaban 

adalah orang yang merealisasikan kehidupan intelektual dan emosional.
296

 

Pengertian peradaban ini dibedakan dengan pengertian kebudayaan 

(hadhârah). 

Kebudayaan (hadlârah) didefinisikan oleh Ustadz Mahmud sebagai 

kebutuhan seseorang akan sarana-sarana yang dapat meningkatkan 

kenikmatan hidup. Dengan demikian, kebudayaan seolah-olah merupakan 

kemajuan materi. Jika seseorang memiliki mobil mewah, rumah indah, 

perabotan cantik, maka dia adalah orang yang berkebudayaan. Tetapi jika ia 

mendapatkan sarana-sarana tersebut dengan mengorbankan kebebasannya 

maka ia bukanlah orang yang berperadaban meskipun ia berkebudayaan. Ada 

perbedaan yang amat halus antara seseorang yang mungkin berkebudayaan, 

tetapi tidak berperadaban, dan ini sangat banyak, dengan seseorang yang 

mungkin berperadaban, tetapi tidak berkebudayaan, dan ini sangat sedikit.
297

 

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa untuk menuju 

masyarakat yang berperadaban, harus ada, “revolusi transendensi”, --suatu 

frasa yang digunakan Hassan Hanafi. Hal ini karena,  transendensi adalah 

gabungan antara cita-cita dan kenyataan dalam pikiran manusia melalui 
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tindakan.
298

 Termasuk ke dalam cakupan ini adalah membangun wawasan 

atau pengetahuan tentang Yang Kudus dan menyerap sebanyak mungkin 

sifat-sifat Yang Kudus. Hal ini diperlukan karena apabila orang-orang yang 

beriman (al-mu‟minȗn) diwajibkan mewujudkan sifat-sifat Allah dalam 

keberadaan mereka sendiri (takhallaqȗ bi-khuluqillâh), maka menjadi suatu 

keharusan bagi semua orang yang percaya pada Allah Taala sebagai sumber 

segala sesuatu yang ada, untuk mencari dan menyerap dalam wujud mereka 

sebanyak mungkin sifat-sifat Allah, termasuk dengan sendirinya, 

pengetahuan sebagai wawasan tentang Yang Kudus menjadi darah daging 

kehidupan mereka.
299

 Dengan demikian, yang sempurna atau sesuatu yang 

ideal dan dicita-citakan adalah apabila seseorang berkebudayaan sekaligus 

berperadaban. Ini sebenarnya yang ditunggu dan harus senantiasa diusahakan 

dengan sungguh-sungguh agar dapat tercapai.
300

  

Walhasil, masyarakat berperadaban sekaligus mencerminkan atau 

merupakan wujud masyarakat yang bermoral atau berakhlak mulia. Term 

akhlak atau moral sendiri memiliki banyak definisi, definisi yang paling 

tinggi dan paling menyeluruh serta paling lengkap, adalah apabila akhlak 

atau moral itu didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan secara baik 

ketika individu berada dalam kebebasan mutlak individualnya. Urgensi 

pembentukan masyarakat berperadaban atau dapat juga disebut masyarakat 

madani atau masyarakat berakhlakul karimah ataupun masyarakat bermoral 

adalah selaras dengan misi risalah Nabi Muhammad SAW.  

Misi utama risalah Nabi SAW terdapat dalam sabdanya: “Sungguh aku 

diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak (moralitas) yang mulia.” 

Hal ini menujukkan bahwa seolah-olah beliau mengatakan: “Aku tidak diutus 

kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” Untuk itu dapat 

dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW hidup di puncak peradaban yang 

didatangkan Allah melalui beliau, yang diilustrasikan dengan firman-Nya: 

ق  غَظِيْم  
ُ
ى خُل

ٰ
ػَل
َ
 ٤وَاِنَّكَ ل

“Sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung,” (al-Qalam/68: 4).   

Hal ini juga semakin diperteguh dengan eksistensi Nabi SAW itu 

sendiri, ketika ditanyakan mengenai akhlak beliau, „Âisyah r.a. menjawab: 
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“khuluquhu al-Qur‟ân”, akhlak beliau adalah Al-Qur‟an. Jelas bahwa Al-

Qur‟an adalah akhlak Allah, dan akhlak Allah sebenarnya terdapat dalam 

ketidakberhinggaan. Dari pengertian ini muncul definisi yang mengatakan 

bahwa akhlak merupakan tindakan yang dilakukan secara baik ketika 

individu berada dalam kebebasan mutlak individualnya, dalam arti tidak ada 

tekanan atau paksaan (ikhtiyâr, bi-ghairi ijbâr). 

Dalam ungkapan lain, masyarakat yang berperadaban (mutamaddin) itu 

dapat disebut juga masyarakat beriman (al-Mu‟minȗn), yang mereka itulah 

orang-orang yang meraih kebahagiaan (sa„âdah) dan keberuntungan (falâh), 

sebagaimana secara jelas identitas, karakteristik dan ciri-ciri khasnya 

disebutkan dalam Al-Qur‟an, Surat al-Mu‟minȗn/23: 1-11 berikut: 

وْنََ﴾۱َ﴿اممُْؤْمٌِوُْنَََۙكسََْاَفوْحَََ  ُـ مَْذَاشِ َضَوٰوتِِِ َفِْ ينََْهُُْ ِ صضُِوْنَََۙ﴾2﴿الَّ  ْـ َؾَنَِانو غْوَِمُ ينََْهُُْ ِ ﴾3َ﴿وَالَّ 

َفاَؿِووُْنََۙ نٰوةِ َنِوز  َهُُْ ينَْ ِ َحٰفِؼُوْنََۙ﴾4َ﴿وَالَّ  مْ َمِفُصُوْجِِ َهُُْ ينَْ ِ َمََ﴾5َ﴿وَالَّ  َمَا َاَوْ مْ َاَزْوَاجِِ َؿلَٰٓ وكََتَْاِل 

َمَووُْمِيََْْۚ َغيَُْ ُمْ َفاَِن  سُوْنََۚ﴾6َ﴿اَيمَْانُُمْ ٰـ َامْ َهُُُ مَ
إ
َفاَُومٰىۤ َذٰلَِِ َاتخْغَٰ َوَرَاۤءَ تِِّمَْ﴾7َ﴿فمََنِ ٌٰ مٰ َلَِ َهُُْ ينَْ ِ وَالَّ 

َرَاؾُوْنََۙ َيَُُافِؼُوْنََۘ﴾8َ﴿وَؾَِْسِهُِْ مْ َضَووَٰتِِِ َؿلَٰ َهُُْ ينَْ ِ َهَُُُ﴾9َ﴿وَالَّ  مَ
إ
ينََْ﴾۱۱َ﴿َاموَْارِزوُْنََۙاُومٰىۤ ِ الَّ 

وْنََ َفِيْاََذٰلُِ َهُُْ  ﴾۱۱﴿يصَزِوُْنََامفِْصْدَوْسَۗ

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam 

salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak 

berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara 

kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka 

miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik 

itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 

Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta 

orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) 

yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (al-Mu‟minȗn/23: 1-

11) 

Al-Râzî menjelaskan bahwa orang yang memenuhi tujuh sifat yang 

tersebut dalam surat al-Mukminȗn/23: 1-11 di atas, maka ia merupakan orang 

yang beruntung (selamat). Ketujuh sifat itu, sebagaimana telah dikemukakan 

pada bagian sebelumnya adalah: (1) sifat orang yang mukmin; (2) sifat orang 

yang khusuk dalam salatnya; (3) sifat orang yang meninggalkan segala 

perbuatan yang tidak bermanfaat; (4) sifat orang yang menunaikan zakat; (5) 

sifat orang yang memelihara kemaluannya;  (6) sifat orang yang menunaikan 

amanat dan janji; (7) sifat orang yang menjaga salatnya dengan baik.
301

 

Dengan demikian ayat di atas penting ditekankan sebagai basis fundamental 

bagi strategi holistis-terpadu dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas. Hal ini karena ayat ini dengan begitu jelas, menyebutkan 

ciri-ciri orang-orang mukmin dan statusnya: (1) orang-orang yang salat 
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dengan khusyu‟, dapat dimaknai mereka yang salatnya membawa dampak 

positif dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar; (2) meninggalkan 

segala perbuatan yang tidak berguna (sia-sia); (3) menunaikan zakat; (4) 

memelihara kemaluannya, termasuk dari perilaku homoseksualitas; (5) 

memelihara amanat-amanat dan janjinya; (6) memelihara salat sengan sebaik-

baiknya; dan (7) mewarisi surga Firdaus, serta kekal di dalamnya.  

Dalam konteks itulah, peran penting berbagai organisasi keagamaan, 

lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam, termasuk 

pesantren, dalam upaya membangun manusia berkebudayaan menuju 

berperadaban (al-Mutamaddin/al-Mu‟minȗn). Hal ini karena di pesantren, 

santri-santri digembleng secara intelektual dan emosional. Kerja atau proyek 

panjang ini terus-menerus dan berkesinambungan, dilakukan tanpa mengenal 

henti, sebagaimana dikemukakan Hasan Hanafi (w. 2021), bahwa “Melalui 

kerja dan tindakan manusia dapat diselamatkan.”
302

  

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis dalam bab-bab terdahulu, 

menjadi jelas bahwa pendekatan sosiologis dengan menggunakan pola atau 

strategi holistis terpadu dengan berbasiskan Al-Qur‟an menjadi penting dan 

diperlukan dalam rangka menyelesaikan problematika homoseksualitas, 

karena beragamnya faktor yang menyebabkan homoseksualitas tersebut, juga 

kompleksitas dampak negatif yang ditimbulkannya. Beragamnya penyebab 

terjadinya homoseksualitas dan kompleksitas dampak negatif yang 

ditimbulkannya tentu tidak dapat ditangani dengan hanya satu pendekatan 

atau strategi tunggal dan terpisah, melainkan butuh dengan pendekatan yang 

menggunakan pola holistis terpadu. Keseluruhan strategi dalam 

menyelesaikan problematika homoseksualitas tersebut mempunyai basis 

dalam Al-Qur‟an. Hal ini yang menjadi stressing, titik tekan, dan fokus 

penelitian ini, sehingga signifikan dalam ranah teoritis dan ranah praksis. 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pendekatan sosiologis melalui 

pola holistis terpadu, dengan beragam strategi dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas dengan berbasis Al-Qur‟an, sangat 

menekankan pada aspek penerapan fungsi dan peran setiap individu dan 

komunitas masyarakat dan negara, sesuai dengan posisi dan spesialisasinya 

masing-masing. Di sinilah sinerjitas dan kerja sama yang intensif sebagai 

suatu tindakan nyata di antara berbagai elemen dalam sistem sosial dalam 

rangka penyelesaian problematika homoseksualitas menjadi diperlukan 

bahkan suatu keniscayaan. Penjabaran tentang pendekatan sosiologis melalui 

pola holistis terpadu, dengan berbagai strategi (promotif, edukatif, preventif, 

kuratif dan rehabilitatif) sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, dengan 

berbasiskan Al-Qur‟an, dapat diilustrasikan dalam skema berikut (Skema 2). 
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Skema 2: Skema Implementasi Pendekatan Sosiologis  

Melalui Pola Holistis Terpadu dalam Penyelesaian  

Problematika Homoseksualitas Berbasis Perspektif Al-Qur’an 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendekatan sosiologis melalui pola holistis dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas perspektif Al-Qur‟an terletak pada perhatian, 

fokus, sasaran dan tujuannya dalam menempatkan tiap-tiap individu dalam 

suatu kesatuan masyarakat yang tidak terpisahkan (integrasi), dan saling 

berinteraksi di antara sesamanya, dengan menjalankan peran dan fungsi 

sesuai dengan posisi dan spesialisasinya masing-masing dalam pelaksanaan 

norma-norma dan nilai-nilai, dalam menjaga (latency) suatu keteraturan 

(order), ketertiban, dan keseimbangan (equiblirum, mizân) sebuah struktur 

sosial, dengan lebih menekankan pada proses internalisasi dan sosialisasi 

yang berbasiskan fungsional Al-Qur‟an, sehingga terbentuk suatu tatanan 

kehidupan masyarakat yang baik (gool attainment). Fungsional Al-Qur‟an ini 

mencakup fungsi petunjuk (hudan, al-Baqarah/2: 2, Luqmân/31: 3), penjelas 

segala persoalan (tibyân, al-Nahl/16: 89), dan penjelasan sekaligus pembeda 

antara yang hak dan yang batil (bayyinât, furqân, al-Baqarah/2: 185), dan 

obat (syifâ’, al-Isrâ‟/17: 82, Yȗnus/10: 57), serta rahmat dan kabar gembira 

(busyrâ) bagi kaum mukmin (al-Nahl/16: 89), dan juga alam semesta 

(rahmatan li-al-‘âlamîn, al-Anbiyâ‟/21: 107), yang diaktualisasikan dalam 

sistem tindakan yang mencakup empat strategi, yaitu strategi promotif, 

strategi edukatif, strategi preventif, dan strategi kuratif dan rehabilitatif. 



318 

 

Seluruh strategi tersebut juga mencakup multi-dimensi: kognitif (Âli 

„Imrân/3: 190); afektif (al-Ahzâb /33: 21); psikomotorik (al-Tîn/96: 4); 

spiritual (al-A„râf/7: 72); attitude (al-Syam/31: 8-9); dan aptitude (al-

Isrâ‟/17: 84); serta sosial (al-Hujurât/49: 13).  
2. Problematika homoseksualitas dalam perspektif Al-Qur‟an 

merupakan perubatan keji (fâhisyah), sebab menyimpang dari grand design 

penciptaan makhluk dalam bentuk keberpasangan antara satu jenis dengan 

lain jenis (azwâja), sehingga harus ditangani dengan berpijak pada pola 

holistis terpadu, yaitu pola menyeluruh dan satu kesatuan, yang mencakup 

fungsi-fungsi Al-Qur‟an itu sendiri, dengan memperhatikan berbagai faktor 

penyebabnya dan dampak yang ditimbulkannya.  
3. Faktor yang menyebabkan homoseksualitas tidaklah tunggal, dan 

tidak pula ada konsensus di antara para ahli, meskipun demikian, pada 

umumnya faktornya beragam mencakup faktor: biologis, genetik dan 

hormonal, psikodinamik, sosiokultural, lemahnya pemahaman agama, 

pendidikan, dan keluarga, serta lingkungan pergaulan. Sungguhpun 

demikian, di antara berbagai faktor penyebab homoseksualitas tersebut, 

faktor sosiokultural atau lingkungan pergaulan dipandang paling dominan 

menyebabkan terjadinya homoseksualitas. Pengetahuan mengenai faktor-

faktor penyebab terjadinya homoseksualitas di atas penting dan diperlukan 

untuk efektifitas pendekatan yang digunakan dan strategi yang diterapkan 

dalam menyelesaikan problematika homoseksualitas. 

4. Homoseksualitas membawa dampat negatif dalam kehidupan dan 

telah terbukti nyata, mencakup dampak kesehatan, dampak pendidikan, dan 

dampak keamanan, serta dampak sosial. Dampak kesehatan yang ditimbulkan 

dari homoseksualitas bukan hanya menyebabkan seseorang terjangkit 

penyakit kelamin, bahkan HIV/AIDS, tetapi juga diikuti penyalahgunaan 

narkotika dan obat-obatan terlarang, bahkan mengalami depresi dan bunuh 

diri. Dampak pendidikan seperti pengucilan dalam lingkungan sekolah 

hingga putus sekolah. Adapun dampak keamanan seperti timbul pertengkaran 

di antara para pasangan homoseksual yang berujung pembunuhan. Dampak 

sosial seperti gonta-ganti pasangan, sehingga mengalami ketidaktenangan 

hidup bahkan kehilangan arti hidup itu sendiri. 

5. Implementasi pendekatan sosiologis melalui pola holistis terpadu 

dengan berbasis perspektif Al-Qur‟an yang diterapkan dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas mencakup keterpaduan seluruh sistem 

tindakan, sistem sosial, sistem kultural, dan sistem keperibadian, dalam 

sebuah skema atau bingkai yang dikenal sebagai “AGIL” (adaptasi, 

pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan) yang diwujudkan dalam 

bentuk empat strategi yang dilakukan secara menyeluruh oleh individu, 

keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial dan 
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kemasyarakatan dan keagamaan, serta pemerintah/negara, meliputi: strategi 

promotif, strategi edukatif, strategi preventif, dan strategi kuratif dan 

rehabilitatif. Keempat strategi tersebut meliputi (1) promosi nilai-nilai 

keimanan, akhlak, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan; (2) penguatan materi 

pendidikan keagamaan (seperti ajaran hidayah, fitrah, takwa, optimisme dan 

tawakkal), kesehatan, kemanusiaan, dan penyadaran dan sosialisasi berbagai 

dampak negatif homoseksualitas; (3) pencegahan homoseksualitas melalui 

penguatan nilai-nilai agama pada individu, melalui keluarga, lingkungan 

pergaulan, media cetak, media online dan media sosial (medsos), kontrol 

sosial, dan kebijakan pemerintah; (4) konseling, terapi spiritual, terapi 

individual, terapi sosial, terapi kemanusiaan, terapi medis, serta recovery dan 

pembinaan. Pola holistis terpadu dengan strategi tersebut merupakan upaya 

menegakkan fitrah kemanusiaan, sehingga terpelihara keberlangsungan hidup 

(hifzh al-nasl) melalui pernikahan yang sah, agar terbentuk keluarga yang 

sakinah, dan masyarakat yang marhamah, bahkan negara yang thayyibah, 

selaras ajaran perubahan yang dikehendaki Al-Qur‟an, bahwa perubahan itu 

tidaklah langsung diwujudkan oleh Allah, melainkan oleh tindakan nyata 

seorang individu, keluarga, masyarakat dan bangsa dalam melakukan 

perubahan itu sendiri (QS. al-Ra„d/13: 11), sehingga terbentuk masyarakat 

beperadaban (QS. al-Mu‟minȗn/23: 1-11).  

B. Implikasi 

Penelitian ini membawa implikasi sebagai berikut: 

1. Pendekatan sosiologis melalui pola holistis dalam menyelesaikan 

problematika homoseksualitas perspektif Al-Qur‟an mempunyai arti penting 

dalam membawa suatu tatanan kehidupan masyarakat yang baik; 

2. Homoseksualitas merupakan suatu penyimpangan fitrah (kodrat) 

kemanusiaan, dan penyimpangan hubungan seksual yang normal, dan telah 

menggejala di berbagai tempat, bahkan terdapat komunitas dan gerakan 

untuk melegalkan hubungan tersebut ke arah legalitas perkawinan, sehingga 

harus ditangani dengan seksama; 

3. Problematika homoseksualitas harus ditangani dengan suatu 

pendekatan dengan strategi holistis-terpadu, yang mencakup seluruh sistem: 

sistem tindakan, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem keperibadian; 

4. Pola holistis terpadu dalam bentuk tindakan nyata dalam melakukan 

perubahan dari orientasi dan perilaku homoseksualitas kepada seksual yang 

normal merupakan suatu keniscayaan, untuk keberlangsungan hidup generasi 

(hifzh al-nasl) melalui pernikahan yang sah, sehingga terbentuk keluarga 

sakinah, dan masyarakat yang marhamah, bahkan negara yang thayyibah 

(masyarakat beperadaban); 
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5. Nilai-nilai dan ajaran agama, khususnya yang terkandung dalam Al-

Qur‟an, seperti ajaran takwa, hidayah, fitrah, optimisme, tawakkal, dan amal 

saleh, harus dijadikan basis dan acuan dalam menyelesaikan problematika 

homoseksualitas. 

C. Saran 

Penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut: 

1. Organisasi keagamaan dan organisasi sosial serta lembaga-lembaga 

pendidikan perlu melakukan penguatan dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan, 

nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai kesehatan, dan nilai-nilai kemanusian, serta 

penyadaran terhadap dampak dan bahaya homoseksualitas dalam kehidupan 

individu, masyarakat, bangsa, dan negara; 

2. Pemerintah dengan seluruh stakeholders negara perlu melakukan 

kerja sama yang intensif dengan organisasi-organisasi keagamaan, 

organisasi-organisasi sosial, dan lembaga-lembaga pendidikan, termasuk 

lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-government organitation 

(NGO) dalam penguatan dan sosialisasi nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai 

pendidikan, nilai-nilai kesehatan, dan nilai-nilai kemanusian, serta 

penyadaran terhadap dampak dan bahaya homoseksualitas dalam kehidupan 

individu, masyarakat, bangsa, dan negara, yang dilaksanakan di berbagai 

tempat di tanah air; 

3. Perlu dibentuk pusat-pusat terapi dan rehabilitasi serta pembinaan 

terhadap pelaku atau pasien homoseksualitas, agar dirinya dapat kembali 

kepada hubungan seksual yang normal dalam sebuah ikatan pernikahan yang 

sah, karena sangat penting untuk membentuk keluarga yang sakinah, 

masyarakat yang marhamah, dan negara yang thayyibah; 

4. Pemerintah, bersama lembaga legislatif (DPR/DPRD), perlu 

membuat kebijakan yang bersifat holistik dan terpadu, dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan, yang dapat digunakan untuk mencegah dan 

melarang penyebaran homoseksualitas, terlebih gerakan yang menghendaki 

legalitas perkawinan sejenis. 
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