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ABSTRAK 

 

Maula, Siti Zulfa Hidayatul. NIM. 17.18.07.1.04.052. Dakwah Perempuan 

Melalui Musik di Kalangan Gen Z Perspektif Maslahah Mursalah Asy-

Syatibi. Risalah Akhir. Ma‟had Aly Al-Zamachsyari Malang. 

Pembimbing: Dr. KH. Akhmad Muzakki, MA.  

 

Kata Kunci: Dakwah, perempuan, musik, maslahah mursalah Asy-Syatibi 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan, nasihat, dan moral 

dakwah perempuan melalui musik di Indonesia, serta mengetahui hukum 

perempuan berdakwah melalui musik ditinjau dari maslahah mursalah. 

Pendakwah perempuan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah 

Puja Syarma, Ai Khodijah, dan Alma Esbeye. Penelitian ini menggunakan 

metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah 

maslahah mursalah imam Asy-Syatibi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) 

lagu Puja Syarma cenderung memuat tentang akhlak, seperti rasa syukur, 

semangat, berpikir positif, dan senantiasa meminta barakah serta ampunan-Nya; 

Ai Khodijah cenderung mengulas tentang akidah, berupa rukun islam, syahadat, 

dan iman kepada Allah dan Rasul-Nya; Alma Esbeye cenderung memuat akhlak 

tentang pengharapan kepada Allah yang mana menyelipkan norma atau sikap 

islami, serta akidah islam tentang kepercayaan pada Allah dan Rasul-Nya, (2) 

dakwah perempuan melalui musik sesuai dengan syarat maslahah mursalah imam 

Asy-Syatibi. Sekalipun suara perempuan mengandung pro dan kontra, tetapi 

dalam konsep maslahah mursalah, manfaatnya jauh lebih besar karena dapat 

menumbuhkan kecintaan pada akhlak Nabi, memperbaiki budi pekerti, juga 

membuat seseorang tergerak untuk menyelami esensi islam, serta menerapkannya 

dalam kehidupan. Selain itu, dakwah perempuan melalui musik masih sesuai 

dengan konteks ke-Indonesiaan di negara ini.  
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 ص البحثلخستم

 خلال من مرأةال دعوة .5ٕٓ. 0ٓ. ٔ. 1ٓ. 1ٔ. 1ٔ . رقم القيد:ستي زلفي ىدايةالدولى، 
 معهدالنهائية.  رسالةال .الشاطبي المرسلة المصلحة بنظر زيد جيل في الموسيقى

 .استتتَالد ،الحج مزكي أحمد الدكتور: الدشرؼ .نجمالاالزلسشري  لياالع
  

 لإماـ الشاطبيل رسحةالد ةصلح الد موسيقى، ،مرأة دعوة، :يةالرئيس كلماتال
 

 الدوسيقى خلاؿ من هاأخلاقو  هانصلائ و  رأةدعوة الد رسائل برديد إلى الب ث ىذا هدؼي
 الدصلح ة حيث من الدوسيقى خلاؿ من بالدعوة النتاء قياـ حكم عحى تعرؼوال إندونيتيا، في

 وألدا خديجة، يأ ،اشرم افوس ىي الب ث ىذا في كموضع استخدمن تياللا اتداعيال. الدرسحة
 ىي الدتتخدمة النظرية. نوعي نهج مع الدكتبية دراسةال طريقة الب ث ىذا تتخدـي. إسباي

 احتواء إلى اشرم افوس أغاني بسيل( ٔ) الب ث ىي ىذا نتائج ".بيالشاط لإماـل مرسحة مصلح ة"
 خديجة يأ أغنية والدغفرة؛ البركةب ة دائمالباطالدو  الإيجابي، والتفكتَ والحماس الامتناف مثل الأخلاؽ،
 إلى إسباي ألدا بسيل. ورسولو بالله والإيماف شهادةوال الإسلاـ أركاف شكل في العقيدة برتوي عحى

 العقيدة وكذلك الإسلامية، والدواقف الأعراؼ تشمل التي بالله الرساء حوؿ الأخلاؽ احتواء
 مصلح ةشرط ل وفق الدوسيقى خلاؿ من النتاء دعوة( ٕ) ورسولو، بالله الإيماف حوؿ الإسلامية
 مفهوـ في وسحبيات، إيجابيات عحىبرتوي  النتاء أصوات أف من الرغم عحى. بيالشاط الإماـ مرسحة

 ويحفز الشخصلية، تنويح الرسوؿ،إلي  احب يزيد أف يمكن لأنها أكبر ىافوائد فإف الدرسحة، الدصلح ة
 الدرأة دعوة تزاؿ لا ذلك، إلى بالإضافة. الحياة في قوويطب الإسلاـ سوىر استكشاؼ عحى الشخص

 .البحد ىذا في الإندونيتي التياؽ مع متوافقة الدوسيقى خلاؿ من
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 أبستراك
فرمفوان ملالوي موسيك دي  دعوة. 5ٕٓ. 0ٓ. ٔ. 1ٓ. 1ٔ. 1ٔستي زلفي ىداية. الدولى، 

 العحي معهدأختَة.  رسالة .الشاطبي مرسلة مصلحة كالاعان غين زيد فرسفكتيف
 .استتتَالد مزكي، أحمد دكتور كياىي: فمبيمبيغ .نجمالا الزلسشري

 
 دعوة، فرمفواف، موسيك، مصلح ة مرسحة الشاطبي كاتا كونجي:
 

يتٍ برتوسواف أونتوؾ معتاىوي فتاف، نصلي ة، داف موراؿ دعوة فرمفواف ملالوي فنحيتياف إ
موسيك دي إندونيتيا، سرتا معتاىوي حكم فرمفواف بردعوة ملالوي موسيك ديتينجاو داري 

دالاـ فنحيتياف إيتٍ أدالاه فوسا  ياغ ديغوناكاف سباغاي أوبجيكمصلح ة مرسحة. فندعوة فرمفواف 
. فنحيتياف إيتٍ منغوناكاف ميتودي ستودي فوستاكا دغاف فنحيتياف  إسباي ألدا، أي خديجة، داف شرما

يتياف أدافوف ىاسيل داري فنح كواليتاتيف. تيوري ياغ ديغوناكاف أدالاه مصلح ة مرسحة إماـ الشاطبي.
سندروغ لشوات تنتاغ أخلاؽ، سفرتي راسا شكر، سمانغات،  ( لاغو فوسا شرمأ)إيتٍ أدالاه: 

برفيكتَ فوسيتيف، داف سنانتياسا لشينتا بركة سرتا أمفونانيا؛ أي خديجة سندروغ مغولاس تنتاغ 
سندروغ لشوات  إسباي ألدااف كفادا الله داف رسوؿ لله؛ يمعقيدة، بروفا ركن إسلاـ، شهادة، داف إ

كفادا الله ياغ مانا ميحيفكاف نورما أتاو سيكاؼ إسلامي، سرتا عقيدة تاغ فغهارافاف  تن أخلاؽ
دعوة فرمفواف ملالوي موسيك ستواي دغاف ( ٕرساياأف فادا الله داف رسوؿ الله، )إسلاـ تنتاغ كف

  مصلح ة مرسحة إماـ الشاطبي. سكاليفوف سوارا فرمفواف مغاندونغ فرو داف كونتًا، تتافي دالاـشرط 
نيا ساوه لبيو بتار كارنا دافات منومبوىكاف كجينتاأف فادا -كونتيف مصلح ة مرسحة، منفعة

أخلاؽ نبي، لشفربايكي بودي فكرتي، سوغا لشبوات ستؤورانغ ترغراؾ أونتوؾ منيلامي أسنتي 
إسلاـ، سرتا منرافكانيا دالاـ كهيدوفاف. سلائتُ إيتو، دعوة فرمفواف ملالوي موسيك ماسيو 

 غاف كونتكس كي إندونيتياأف دي نغارا إيتٍ.ستواي د
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PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ASY-SYATIBI 

 

Siti Zulfa Hidayatul Maula 

NIM. 17.18.07.1.04.052 

Ma’had Aly Al-Zamachsyari Malang 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan, nasihat, dan moral 

dakwah perempuan melalui musik di Indonesia, serta mengetahui hukum 

perempuan berdakwah melalui musik ditinjau dari maslahah mursalah. 

Pendakwah perempuan yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini 

adalah Puja Syarma, Ai Khodijah, dan Alma Esbeye. Penelitian ini 

menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Teori 

yang digunakan adalah maslahah mursalah imam Asy-Syatibi. Adapun 

hasil dari penelitian ini adalah (1) lagu Puja Syarma cenderung memuat 

tentang akhlak, seperti rasa syukur, semangat, berpikir positif, dan 

senantiasa meminta barakah serta ampunan-Nya; Ai Khodijah cenderung 

mengulas tentang akidah, berupa rukun islam, syahadat, dan iman kepada 

Allah dan Rasul-Nya; Alma Esbeye cenderung memuat akhlak tentang 

pengharapan kepada Allah yang mana menyelipkan norma atau sikap 

islami, serta akidah islam tentang kepercayaan pada Allah dan Rasul-Nya, 

(2) dakwah perempuan melalui musik sesuai dengan syarat maslahah 

mursalah imam Asy-Syatibi. Sekalipun suara perempuan mengandung pro 

dan kontra, tetapi dalam konsep maslahah mursalah, manfaatnya jauh 

lebih besar karena dapat menumbuhkan kecintaan pada akhlak Nabi, 

memperbaiki budi pekerti, juga membuat seseorang tergerak untuk 

menyelami esensi islam, serta menerapkannya dalam kehidupan. Selain 

itu, dakwah perempuan melalui musik masih sesuai dengan konteks ke-

Indonesiaan di negara ini.  

Kata Kunci: Dakwah, perempuan, musik, maslahah mursalah Asy-

Syatibi 

 

A. Pendahuluan 

Dakwah merupakan ajakan untuk senantiasa berbuat baik. Menurut 

Amuni Syakir, dakwah memiliki dua pengertian, yaitu sebagai pengembangan 

dan pembinaan. Dakwah adalah sebuah kegiatan mendorong, membujuk, atau 
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menasihati orang agar melakukan kebaikan yang selaras dengan nilai 

keislaman dan meninggalkan hal yang menjurus pada keburukan (Bibah, 

2020: 15). Umat islam memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan 

pada sesama muslim. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga memiliki andil 

dalam memberikan arahan atau dakwah pada saudaranya yang seiman. 

Perempuan bahkan memiliki peran penting dalam menyebarkan dakwah 

semenjak peradaban islam bermula. Ketika Nabi Muhammad menyebarkan 

ajaran islam, Khadijah selaku istri pertama beliau selalu siap sedia dalam 

membantu berjihad hingga akhir hayatnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

berdakwah merupakan sebuah kewajiban yang tidak memandang gender, baik 

itu laki-laki, maupun perempuan. 

Memasuki era yang serba modern, ternyata dakwah tidak hanya bisa 

disampaikan dalam satu majlis seperti pengajian, tapi juga bisa melalui sarana 

lain, seperti lewat media sosial. Para pendakwah dapat menggunakan berbagai 

perantara untuk menyampaikan ilmu. Selain itu, dengan semakin 

berkembangnya peradaban dan teknologi, cara berdakwah juga semakin 

beragam  (Azharghany, 2020: 177). Selaras dengan hal ini, musik hadir 

sebagai salah satu media dalam menyampaikan dakwah. Musik merupakan 

gabungan dari seni suara dan instrumen yang berkesinambungan sebagai 

upaya untuk mengekspresikan banyak hal. Dengan berupaya memasukkan 

unsur seni, dakwah tidak hanya ditujukan pada golongan yang beriman, tapi 

mampu mencakup semua kalangan (Hadana, 2017: 35-36). Cara ini dianggap 

efektif karena semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan seruan yang 

bersifat sirr (terselubung). Sementara itu, kiprah dalam menggerakkan dakwah 

berupa seni di Indonesia seringkali diisi oleh kaum wanita. Hal tersebut 

dianggap lumrah dan dakwah seperti ini semakin banyak bermunculan. 

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Allah yang istimewa. 

Saking istimewanya, perempuan mendapatkan mandat untuk selalu menjaga 

diri dan aurat dari orang yang bukan mahram. Berdasarkan pendapat 

mayoritas ulama‟, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan 

telapak tangan. Ada beberapa ulama‟ yang menggolongkan suara perempuan 
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sebagai aurat, dan ada juga yang tidak memperhitungkan hal tersebut 

(Isrofiyah, 2018: 42). Ulama‟ yang menggolongkan suara perempuan sebagai 

aurat mencoba untuk memberikan antisipasi dari madharat yang bisa saja 

timbul dari kelalaian menjaga apa yang telah diperintahkan agama. Walaupun 

begitu, sebenarnya tidak ada dalil sharih (jelas) yang menyebutkan bahwa 

suara perempuan adalah aurat. Ulama‟ yang mengharamkan suara perempuan 

kebanyakan berfatwa bahwa hal tersebut bisa menimbulkan fitnah 

(Hidayatulloh, 2019: 2). 

Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fatawa Mu’ashiroh (Fatwa-Fatwa 

Kontemporer) beranggapan bahwa suara perempuan bukanlah aurat. 

Perempuan juga boleh bernyanyi asal masih berpegang pada nilai-nilai islam, 

dengan tidak berusaha mengundang fitnah atau hawa nafsu laki-laki lain. 

Adapun suara yang diharamkan menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah suara 

perempuan yang sengaja dilunakkan guna menarik hawa nafsu lelaki (al-

khudhu bi al-qaul). Jadi, selama perempuan tidak berusaha menarik syahwat 

lawan jenis, hal tersebut masih diperbolehkan (Hidayatulloh, 2019: 2-3). Hal 

ini selaras dengan topik yang penulis angkat, yaitu dakwah perempuan melalui 

musik berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah. Maslahah mursalah 

sendiri adalah perkara yang baik berdasarkan pertimbangan akal guna 

mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan (madhorot) bagi umat 

manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa maslahah adalah pertimbangan 

umum yang digunakan untuk mengevaluasi nilai kebaikan/manfaat dan 

keburukan dari dakwah perempuan melalui musik (Putri, 2019: 34).  

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas tentang 

tema ini. Baiq Nurrohmi Amelia (2020) telah mengkaji tentang efektivitas 

dakwah melalui musik gambus religi (LASQI) NTB yang menyampaikan 

nilai-nilai keislaman dalam syair lagu dengan memadukan unsur musik dan 

budaya islam. Arip Hidayatulloh (2019) membahas tentang hukum perempuan 

bernyanyi berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi yang memperbolehkan 

selama masih berpegang pada nilai-nilai islam, dan Wahbah Zuhaili yang 

mengharamkam karena ditakutkan timbul fitnah. Ahmad Syaqirin Bin 
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Shaharin (2019) mengkaji tentang perbandingan hukum musik dalam islam 

menurut Yusuf Qardhawi yang memperbolehkan selagi masih memenuhi 

syara’ dan Abd Aziz bin Baz yang mengharamkan karena menyebabkan 

kelalaian. Dengan demikian, dakwah perempuan melalui musik di kalangan 

generasi Z menggunakan pendekatan maslahah mursalah butuh untuk dikaji 

lebih lanjut sebagai sebuah penelitian terbaru. 

Rumusan masalah dari penelitian ini ada dua, yaitu bagaimana pesan, 

nasihat dan moral dalam dakwah perempuan melalui musik di Indonesia, serta 

bagaimana hukum perempuan berdakwah melalui musik ditinjau dari 

maslahah mursalah. Tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 

pesan dakwah melalui musik di kalangan generasi Z, dengan menggunakan 

tiga objek pendakwah perempuan, yaitu Alma Esbeye, Puja Syarrma, dan Ai 

Khodijah, serta tinjauannya berdasarkan maslahah mursalah perspektif Asy-

Syatibi. Penulis memilih tiga perempuan itu karena mereka termasuk 

pendakwah generasi Z yang konsisten dalam menciptakan konten lagu islami. 

Selain itu, mereka cukup terkenal di kalangan masyarakat. Puja Syarma lahir 

pada tahun 1997 tanggal 5 November di Singkil, Aceh. Ai Khodijah lahir di 

Bandung pada tanggal 15 Juli 1998. Alma Esbeye lahir pada tanggal 13 Maret 

2000. Ketiganya lahir dalam kurun waktu di mana generasi Z muncul, yaitu 

tahun 1995-2010. 

Penelitian ini berangkat dari keresahan penulis mengenai korelasi 

musik dalam berdakwah, dengan perempuan sebagai perantara dakwah 

tersebut. Alasan mengapa judul ini diangkat karena dakwah dianggap sebagai 

sebuah keharusan, sementara musik dianggap memiliki nilai kurang karena 

merupakan hal yang bisa melalaikan umat manusia. Adapun kelebihan yang 

membuat penelitian ini sangat menarik untuk dikaji, adalah karena memang 

belum ada penelitian yang membahas suara perempuan dalam dakwah 

berdasarkan perspektif maslahah mursalah sebelumnya. Selain itu, generasi Z 

sangat cocok dijadikan sebagai konteks penelitian, karena mereka adalah 

generasi yang melek teknologi, juga selalu aktif di media sosial. Peneliti 

memilih maslahah mursalah sebagai teori karena ingin memaparkan hukum 
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yang dilihat dari kacamata maslahah, yang mana diharapkan hasil dari 

penelitian ini bisa memberikan kebaikan untuk umat. Sementara itu, perspektif 

Imam Asy-Syatibi dijadikan sebagai acuan karena pertimbangan beliau 

memiliki dasar yang kuat dan layak dijadikan sebagai acuan. 

 

B. Kajian Literatur  

1. Dakwah 

Dakwah secara bahasa berasal dari bahasa Arab ةدعى –ًدعى  – ادع  

yang berarti mengajak atau memanggil. Dakwah adalah kegiatan mengajak 

atau menyeru manusia pada kebaikan sebagaimana yang ada dalam ajaran 

agama islam (Ismatulloh, 2015: 162). Dakwah merupakan aktivitas yang 

berhubungan dengan amar ma’ruf nahi munkar (menyeru pada kebaikan 

dan melarang kemungkaran). Secara umum, dakwah bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan atau wawasan terkait agama (Azharghany, 

2020: 176-177). Menurut KH. Mahmud Effendi, dakwah bukan hanya 

berupa ajakan semata, tapi berupa ucapan yang dibarengi dengan 

perbuatan (qawlun wa ‘amalun). Berikut adalah pengertian dakwah dalam 

Al-Qur‟an Surah Yunus ayat 25 (Amelia, 2020: 10-11): 

ى دَارِ الس  
ٰ
 اِل

ْٓ
دْعُىْ ًَ هُ 

ّٰ
سْتَقِيْمٍ وَالل ى صِرَاطٍ مُّ

ٰ
ءُ اِل

ۤ
ا

َ
ش  ٌ مِ وَۚيَهْدِيْ مَنْ 

ٰ
 ل

Artinya: “Allah menyeru manusia ke syurga Darussalam, dan memberikan 

petunjuk pada orang-orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus 

(Islam).” 

Ada beberapa unsur atau elemen yang ada dalam dakwah, di 

antaranya subjek dakwah (pendakwah/da’i), objek dakwah (orang/jama’ah 

sasaran dakwah), materi (pesan/isi dakwah), media, efek, dan metode 

dakwah (Wahyudi, 2020: 16-26). Media dakwah dibutuhkan dalam usaha 

menyiarkan agama islam. Media dakwah sendiri adalah sarana yang 

dipakai guna menyampaikan isi atau pesan kebaikan. Menurut Hamzah 

Yaqub, ada lima macam media dalam berdakwah, yaitu akhlak, 

audiovisual, lukisan, lisan, dan tulisan (Bibah, 2020: 18). Isi dakwah yang 
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disampaikan melalui berbagai media tersebut bisa memberikan efek 

(atsar) kepada pendengar. Efek dakwah diartikan sebagai reaksi atau 

timbal balik. Ada tiga efek atau aspek perubahan yang ditimbulkan dari 

dakwah, di antaranya aspek perilaku (behavioral), aspek sikap (attitude), 

dan aspek pengetahuan (knowledge). 

Dakwah harus dikemas sedemikian apik dan dikembangkan 

menggunakan metode atau cara yang tepat agar semakin banyak orang 

tertarik. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah menjelaskan: 

ادِلْذمُْ باِلَّتِي ىِيي أيحْتينُ  وْعِظيةِ الحيْتينيةِ ويسي ةِ واِلْمي بِيْلِ ريبِّكي باِلحِْكْمي  ادعُْ إِليي سي

Artinya: “Serulah kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan mauidzah 

(nasihat) yang baik, dan debatlah mereka dengan jalan yang paling baik.” 

(QS. An-Nahl: 125) 

Berdasarkan surah tersebut, ada tiga metode yang bisa diterapkan dalam 

berdakwah, yaitu metode Al-Hikmah, Al-Mauidzah Al-Hasanah dan Al-

Mujadalah Bi al-lati Hiya Ahsan (Aliyudin, 2010: 1007).   

Al-Hikmah adalah metode yang digunakan dalam menyampaikan 

dakwah dengan cara yang bijaksana dan mulia. Metode ini biasanya 

disampaikan melalui petuah hikmah atau pesan islami. Al-Mauidzah Al-

Hasanah adalah metode dalam menyampaikan dakwah berupa nasihat 

dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Metode ini disampaikan 

dengan cara yang santun agar bisa meluluhkan hati yang keras. Al-

Mujadalah Bi al-lati Hiya Ahsan adalah metode dalam menyampaikan 

dakwah dengan bertukar pendapat atau berdiskusi secara sinergis, tanpa 

berusaha memantik pertikaian atau debat tanpa ujung (Bibah, 2020: 20). 

Manusia memiliki dua dimensi pokok, yaitu dimensi fisik dan 

dimensi psikis. Dimensi fisik berkaitan dengan genetika biologis, 

sementara dimensi psikis berkaitan dengan aspek kejiwaan atau rohani. 

Kejiwaan setiap manusia pada dasarnya membutuhkan motivasi untuk 

terus berbuat baik. Di satu sisi, dakwah memiliki esensi kuat yang sangat 

melekat dengan motivasi, bimbingan atau ajakan pada kebaikan 
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(Maullasari, 2019: 140-141). Itulah mengapa, dakwah sangat dibutuhkan 

guna membantu ruh yang berjuang melawan degradasi moral. Apalagi di 

era yang serba modern ini, banyak sekali manusia yang kehilangan arah. 

Dakwah menjadi perkara penting yang harus disampaikan. Walaupun 

begitu, hal tersebut bukanlah masalah lagi, karena dakwah bisa 

disampaikan melalui radio, internet, TV, pers, dan lain-lain. Selain efektif, 

media seperti itu juga sangat cepat dan menyeluruh, apalagi sekarang 

adalah masa di mana teknologi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia (Hasan, 2013: 99). 

2. Suara Perempuan 

Perempuan memiliki aurat yang harus dijaga dari laki-laki yang 

bukan mahram. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi, 

Rasulullah menjelaskan bahwa perempuan adalah aurat, dan jika mereka 

keluar, setan akan senantiasa memperindahnya di mata lelaki. Hadits ini 

menjadi rujukan bahwa semua hal yang ada dalam perempuan adalah 

aurat, termasuk suara mereka. Imam Hanafi dalam satu riwayat juga 

sepakat dengan pendapat tersebut. Sementara itu, dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, melalui interaksi berupa komunikasi 

antara Rasulullah dengan seorang wanita dapat disimpulkan bahwa suara 

perempuan bukanlah aurat (Husin, 2014: 49).  

Golongan Syafi‟iyah juga sependapat bahwa suara perempuan 

tidak termasuk aurat. Hanya saja, banyak ulama‟ yang mengkhawatirkan 

akan timbulnya fitnah, ketika perempuan melembutkan suaranya. Hal ini 

selaras dengan yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Mausu‟ah Al-

Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah (Al-Kuwaitiyyah, 1997: (31) 47):  

رْأيةِ فػيحييْسي بِعيوْريةٍ عِنْدي الشَّافِعِيَّةِ. وييجيُوزُ الِاسْتِمياعُ إلِييْوِ عِنْدي أيمْنِ  أيمَّا صيوْتُ الْمي

نيةِ، ويقيالُوا: ويندُِبي تيشْويِهُوُ إِذيا قرُعِي بيابػُهيا فيلاي بذُِيبُ بِصليوْتٍ ريخِيمٍ   الْفِتػْ
Artinya, “Suara perempuan bukan aurat menurut Ulama Syafiiyah. Ketika 

aman dari fitnah, (kita) boleh mendengarkan suaranya. Mereka 
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mengatakan, perempuan dianjurkan untuk ‘menyamarkan’ suaranya. Bila 

pintu rumahnya diketuk, ia tidak menjawab dengan suara gemulai.”  

Menurut madzhab Malikiyah dan Syafi‟iyah, mendengarkan suara 

perempuan masih diperbolehkan, selagi tidak dikhawatirkan akan muncul 

fitnah atau mengundang syahwat lelaki. Suara yang berupa senandung atau 

nyanyain dianggap haram, sekalipun mereka membacakan ayat Al-Qur‟an 

(Ardiansyah, 2014: 266). Dalam kitab Hasyiyah, Ibnu Abidin berpendapat 

bahwa boleh berbincang mengenai hal yang sepele atau tanpa ada 

kepentingan, asalkan tidak lama sehingga percakapan itu semakin panjang 

dan membicarakan hal yang tidak ada manfaatnya. Syekh Wahbah Az-

Zuhayli dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menjelaskan:  

 

وبزفض الدرأة صوتها إف صحت بحضرة الرساؿ الأسانب، بحيث لا يتمعها من صحت 

بحضرتو من الأسانب، دفعاً لحفتنة، وإف كاف الأصح أف صوتها ليس بعورة، فلا يحرـ سماع 

صوت الدرأة ولو مغنية، إلا عند خوؼ الفتنة، بأف كاف لو اختحى الرسل بها، لوقع بينهما 

 لُزرّـَ 

Artinya: “Perempuan merendahkan suaranya ketika shalat di dekat laki-

laki yang bukan mahram sekira laki-laki tidak dapat mendengar suaranya 

untuk menghindari fitnah sekalipun menurut pendapat yang shahih 

suaranya bukan aurat. Mendengarkan suara perempuan tidak diharamkan 

sekalipun suara biduanita atau penyanyi perempuan kecuali bila 

dikhawatirkan menimbulkan fitnah, yaitu misalnya seorang laki-laki 

bukan mahram menyendiri bersama perempuan tersebut, tentu hal ini 

diharamkan,” (Az-Zuhayli, 1997: 747). 

 Imam Ahmad pernah meriwayatkan sebuah hadits yang 

menjelaskan bahwa ada dua wanita yang menyanyikan lagu dan 

Rasulullah ada di samping mereka. Bukannya menegur lantaran suara 

mereka adalah aurat, Rasul lebih mempermasalahkan isi lirik yang 
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menjelaskan bahwa hanya Allah yang maha mengetahui tentang hari esok. 

Selain itu, ketika tiba di Madinah, Rasul disambut dengan lagu Thola’al 

Badru. Tidak hanya laki-laki yang menyenandungkan lagu itu, para wanita 

juga ikut menyanyikannya (Isrofiyah, 2018: 45-46). 

Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab Fatawa Mu’ashiroh (Fatwa-Fatwa 

Kontemporer) beranggapan bahwa suara perempuan bukanlah aurat. 

Perempuan juga boleh bernyanyi asal masih berpegang pada nilai-nilai 

islam, dengan tidak berusaha mengundang fitnah atau hawa nafsu laki-laki 

lain. Beliau menggunakan surah Al-Ahzab ayat 53 yang memiliki arti, 

“Apabila kalian memiliki keperluan kepada mereka (istri-istri Rasululla), 

maka mintalah di balik tabir” sebagai dalil yang menguatkan bahwa suara 

perempuan tidaklah haram. Adapun suara yang diharamkan menurut 

Yusuf Al-Qardhawi adalah suara perempuan yang sengaja dilunakkan 

guna menarik hawa nafsu lelaki (al-khudhu bi al-qaul). Jadi, selama 

perempuan tidak berusaha menarik syahwat lawan jenis, hal tersebut 

masih diperbolehkan (Hidayatulloh, 2019: 2-3). 

3. Musik 

Musik (mousike) secara bahasa berasal dari nama dewa mitologi 

Yunani kuno bernama Mousa, yang dikenal sebagai dewa pemimpin ilmu 

dan seni. Musik adalah seni berupa kombinasi instrumen dan suara. Musik 

merupakan karya istimewa yang memiliki eksistensi kuat untuk 

menyalurkan emosi. Menurut Aristoteles, musik memiliki kemampuan 

untuk menentramkan perasaan yang sedang rumit, dan memunculkan jiwa 

patriotisme (Wahyudi 2010: 27-28). Musik menurut Jamalus memiliki 

pengertian sebagai hasil karya seni yang diekspresikam dalam bentuk lagu 

atau komposisi yang menggambarkan perasaan dan pikiran pengarangnya 

melalui unsur-unsur utama, seperti irama, melodi, struktur lagu, harmoni, 

dan ekspresi sebagai kesatuan yang tidak bisa dipisahkan (Bibah, 2020: 

26).  

Menurut David Ewen, musik merupakan studi yang membahas 

tentang kombinasi ritmik yang terdiri dari instrumental dan vokal sebagai 
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base, serta melodi dan harmoni sebagai elemen yang digunakan untuk 

mengekspresikan emosi. Musik memiliki beberapa unsur yang 

membuatnya terdengar indah, di antaranya ritme, melodi, harmoni, notasi, 

birama, dinamika, timbre, dan tangga nada. Ritme adalah ketukan 

berdurasi guna mengatur bunyi. Melodi adalah rangkaian nada dalam 

waktu. Harmoni adalah nada-nada dengan tinggi berbeda yang dibunyikan 

secara bersamaan. Notasi adalah penggambaran musik secara tertulis. 

Birama adalah ketukan teratur yang berulang dalam waktu yang sama. 

Dinamika adalah sesuatu yang berkaitan dengan keras lembutnya lagu. 

Timbre adalah sumber bunyi yang memiliki kualitas sesuai dengan alat 

musiknya. Tangga nada adalah deretan nada yang dibentuk secara 

bersusun (Aru, 2018: 4-9). 

Adapun hukum mendengarkan musik menurut para ulama‟ menuai 

beberapa pendapat. Ada sebagian ulama‟ yang mengharamkannya, dan ada 

juga yang memperbolehkannya. Dalam kitab Is‟ad Ar-Rafiq, Al Habib 

Abdullah bin Husain menjelaskan: 

ومنها الاستماع إلى التزمتَ بن و الدزمار بكتر الديم وإلى الضرب بن و الطبنور بضم الطاء  
صفر تضرب  كصلنج بفتح أولو وىو صفر يجعل عحيو أوتار يضرب بها أو قطعتاف من

إحداهما بالأخر وكذا في شيء من سائر باقي الأصوات المحرمة الدضطربة غتَىا من الأوتار 
 لأف الحذة الحاصحة منها تدعو إلى فتاد كشرب خمر ولأنها شعار أىل الفتق كما مر. إىػ.

(Al-Habib:103) 

Dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba‟ah, Abdurrahman 

Al-Jaziri menjelaskan bahwa menurut qaul mukhtar, memukul rebana dan 

melantunkan lagu yang masih memuat adab islami dan tidak membuat 

kerusakan hukumnya diperbolehkan (tidak makruh) (Al-Jaziri, 2003: 9). 

Sementara itu, dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh, dijelaskan bahwa 

mendengarkan dan memainkan kecapi atau alat musik berdawai menurut 

qaul masyhur dalam madzhab empat hukumnya haram. Menurut qaul 

ashah, hal tersebut merupakan dosa kecil (Az-Zuhaily, 117: 1997): 
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 والقانوف، كالربابة الأوتار ذوات الدعروفة والآلات العود أما: التلاـ عبد بن الدين عزّ  قاؿ
 .الصلغائر من أنو والأصح حراـ، وسماعو الضرب بو أف الأربعة الدذاىب من فالدشهور
 .سوازه إلى المجتهدين الأئمة ومن والتابعتُ الصل ابة من طائفة وذىبت

 

4. Alat Musik 

Alat musik merupakan instrumen (sumber) yang diciptakan guna 

menghasilkan bunyi. Dalam agama islam, alat musik memiliki kontroversi 

yang sangat pelik di kalangan ulama‟. Ulama‟ Malikiyah dan Hanafiyah 

berpendapat bahwa alat musik seperti rebana dan gendang hukumnya 

haram karena termasuk peralatan orang fasik (Al-Kuwaitiyyah, 1997: 

96(4)). Adapun illat (alasan) keharaman alat musik sudah tertera dalam 

kitab Al-Mausu‟ah sebagai berikut: 

لم يحرـ لعينو وإنما لعحة  الحهو نص بعض الفقهاء عحى أف ما حرـ من الدعازؼ وآلات
فقاؿ ابن عابدين : آلة الحهو ليتت لزرمة لعينها بل لقصلد الحهو منها ، إما من . أخرى

سامعها أو من الدشتغل بها ، ألا ترى أف ضرب تحك الآلة حل تارة وحرـ أخرى باختلاؼ 
 (Al-Kuwaitiyyah, 1997: 169(38)) .والأمور بدقاصدىا النية ؟

Menurut pendapat beberapa ulama‟, memainkan drum, seruling, 

dan kecapi hukumnya haram. Sementara itu, alat musik seperti seruling 

dan terompet menurut ulama‟ Malikiyah hukumnya makruh jika tidak 

dibunyikan seseringkali dan tidak membuat pendengarnya terlena. Hal ini 

sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh 

(118): 

حكم آلات الحهو عند الدالكية: قالوا: تكره الزُّمارة والبوؽ إذا لم يكثر سداً حتى يحهي كل 
شتمل عحى ف ش القوؿ، أو الحهو، وإلا حرـ كآلات الدلاىي وذوات الأوتار، والغناء الد

 الذذياف.
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5. Generasi Z 

Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 

2010. Generasi ini hadir setelah lahirnya generasi milenial (generasi Y). 

Generasi Z merupakan generasi yang melek akan teknologi. Mereka 

bahkan sudah mengenal internet sejak dini, karena lahir ketika teknologi 

sudah semakin canggih dan menyeluruh di berbagai tempat (Zis, 2021: 

70). Generasi ini dikenal sebagai generasi senyap (the silent generation) 

dan generasi internet (igeneration).  

Generasi Z bisa melakukan banyak hal yang berhubungan dengan 

dunia maya. Hal ini berimbas pada pola hidup dan kepribadian mereka 

yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Bagi gen Z, media sosial 

bukan hanya sebatas platform. Teknologi dan informasi merupakan bagian 

dari kehidupan mereka, dan hal itu mempengaruhi pandangan, nilai-nilai, 

dan tujuan hidup. Meskipun begitu, hal ini tidak selalu bernilai buruk, 

karena zaman akan terus berkembang, dan adaptasi memang sangat 

diperlukan (Fitriyani, 2018: 311-312).  

6. Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah adalah salah satu metode yang dipakai guna 

menetapkan hukum dalam agama islam. Hukum yang ada dalam Al-

Qur‟an dan hadits memiliki sifat maslahah, agar umat manusia di dunia 

mendapatkan kebaikan. Maka, tidaklah berlebihan ketika maslahah 

dijadikan rujukan untuk menentukan suatu hukum (Qorib, 2016: 55-56). 

Kata maslahah secara etimologi merujuk pada kata berbahasa Arab, صحح 

(saluha) yang artinya adalah faedah, manfaat, atau terlepas dari kerusakan. 

Adapun maslahah yang dimaksud adalah manfaat yang bisa ada sejak 

awal ataupun ketika berjalan melalui proses. Sementara itu, menurut 

terminologi, maslahah memiliki beberapa pengertian. Menurut imam al-

Ghazali, maslahah adalah المحافظة علي مقصىد الشرع, yang artinya adalah 

“menjaga inti dari penetapan hukum”.  
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Menurut Asy-Syatibi, maslahah adalah hal baik yang bisa 

diterima oleh akal sehat. Jadi, sesuatu bisa dikatakan sebagai maslahah 

jika membawa manfaat dan menghindarkan dari kerusakan (Ishak, 2014: 

823). Hal ini karena ada lima aspek tujuan syara’ yang harus dijaga, yaitu 

agama, jiwa, akal, kehormatan, serta harta. Seseorang dianggap melakukan 

maslahah jika menjaga lima aspek tersebut. Sementara itu, mursalah 

berasal dari bahasa Arab,   ومرسلا – ارسال  –ًرسل  –أرسل   yang artinya 

bebas atau terlepas. Mursalah merupakan sesuatu yang terlepas dari 

keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan. 

Secara istilah, maslahah mursalah menurut imam Asy-Syatibi merupakan 

kemaslahatan dari fenomena yang tidak mempunyai dasar hukum secara 

khusus dalam hadits ataupun Al-Qur‟an, juga secara umum tidak 

menyalahi prinsip syariat dan bisa mencerminkan tujuan atau nilai syariat 

islam (Asy-Syatibi, 1922: 17). 

Maslahah mursalah mempunyai tiga level kemaslahatan yang 

disesuaikan berdasarkan tingkatannya. Macam-macam level tersebut di 

antaranya dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (Putri, 2019: 35). 

Dharuriyah adalah level utama (primer) yang bergantung pada kehidupan 

agama dan duniawi, di mana ketika tidak dilakukan maka akan 

mengganggu kehidupan di dunia dan mendapatkan hukuman di akhirat. 

Tingkatan ini berkaitan dengan lima aspek tujuan syara’. Hajiyah adalah 

level sekunder yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan dan 

menyempurnakan kemaslahatan pokok, berupa keringanan guna menjaga 

dan mempertahankan kebutuhan manusia. Tahsiniyah adalah maslahah 

yang dimaksudkan sebagai pelengkap untuk melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya, seperti memakai parfum, baju bagus dan mengkonsumsi 

makanan yang bergizi (Al-Zuhayli, 2019: 92-93). 

Maslahah mursalah memiliki kebijakan yang diterapkan agar 

manusia terhindar dari keburukan dan senantiasa dekat dengan kebaikan. 

Dalam praktiknya, ada syarat yang perlu dipenuhi agar maslahah 
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mursalah bisa digunakan. Menurut ulama‟ Hanafiyah, ada tiga persyaratan 

maslahah mursalah yang bisa dipertimbangkan sebagai penentuan hukum. 

Pertama, kemaslahatan itu harus selaras dengan syara’ dan didukung 

dengan nash secara umum. Kedua, kemaslahatan itu harus rasional dan 

bukan hanya perkiraan, agar hasil dari hukum yang ditetapkan bisa benar-

benar memberi manfaat. Ketiga, kemaslahatan itu harus menyeluruh pada 

banyak orang dan bukan berupa kepentingan pribadi atau golongan (Al-

Zuhayli, 2019: 96). Pada dasarnya, maslahah mursalah merupakan hukum 

yang tidak bertentangan dengan dalil syara’. Sehingga penerapan hukum 

seperti ini diperbolehkan oleh beberapa ulama‟. Selain itu, imam Asy-

Syatibi menjelaskan bahwa maslahah mursalah tidak berlaku dalam 

bidang ubudiyah (Qorib, 2016: 61). 

Dalam kitab Al-I‟tishom, Asy-Syatibi menjelaskan arti maslahah: 

فإف الدراد بالدصلح ة عندنا ما فهم رعايتو في حق الخحق من سحب الدصلالح ودرء الدفاسد 
، بل باعتبار ذلك الدعتٌ، فإذا لم يشهد الشرع سو لا يتتقل العقل بدركو عحى حاؿعحى و 
 (Asy-Syatibi, 1971: 403/1)  .الدتحمتُه، كاف مردوداً باتفاؽ يرد

Sementara itu, Maslahah mursalah dalam kitab Asy-Syatibi berjudul Al-

Muwafaqat diartikan sebagai sesuatu yang bisa dipakai sebagai teknik 

dalam menetapkan hukum islam pada kasus yang tidak berada dalam nash 

secara jelas. Asy-Syatibi kemudian  membagi maslahah musalah 

berdasarkan kesejalanan dengan syariah menjadi tiga bagian. Pertama, 

maslahah tersebut bisa diterima karena berdasar pada syariah islam, 

seperti pemberlakuan qishas guna menjaga hak tiap manusia. Kedua, 

maslahah itu tidak berdasar pada nash tertentu, tapi juga tidak ada dalil 

yang menolak atau membenarkannya. Ketiga, maslahah itu bersumber dari 

pemikiran manusia yang subjektif dan bertentangan dengan syara’ 

(Rosyadi, 2013: 85-86).  

Maslahah yang tidak didasari oleh nash dan tidak ada dalil yang 

menolak atau membenarkannya memiliki dua macam kemungkinan. 
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Pertama, terdapat dalil yang ternyata memiliki kesejalanan dengan 

maslahah tersebut, dan kedua, maslahah itu ternyata secara universal 

masih memiliki kesinambungan dengan syara’, bukan dengan dalil 

partikular. Maka, maslahah yang seperti itu masih bisa digunakan sebagai 

pertimbangan dalam menetapkan hukum (Rosyadi, 2013: 86). Berdasarkan 

pemikiran Asy-Syatibi, maslahah mursalah lahir dari maqasid syariah 

yang dikembangkan dengan luas dan sistematis. Pandangan Syatibi yang 

luas ini membuat Khalid Masud menganggap bahwa As-Syatibi identik 

dengan istilah „melindungi kepentingan‟ meski dengan cara yang positif 

(Hamdi, 2017: 225-226). 

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan penerapan maslahah 

mursalah menurut imam Asy-Syatibi. Hal ini sebagaimana yang tertera 

dalam Syarh Tahdzhib Kitab Al-I‟tishom Li As-Syatibi:  

 

-ذكر الدالكية، وىم أكثر الفقهاء أخذاً بالدصلالح الدرسحة  شروط العمل بالدصلح ة الدرسحة:
شروطاً لابد من توافرىا فى الدصلح ة الدرسحة لإمكاف الاستناد إليها والاعتماد عحيها، وىذه 

أولًا: الدلائمة، أى أف تكوف الدصلح ة ملائمة لدقاصد الشرع فلا بزالف أصلاً  الشروط ىى:
من أصولو ولا تتنافى دليلًا من أدلة أحكامو بل تكوف من سنس الدصلالح التى قصلد الشارع 

ثانياً: أف تكوف معقولة بذاتها، بحيث لو عرضت  ها أو قريبة منها ليتت غريبة عنها.برصليح
ثالثاً: أف يكوف الأخذ بها لحفظ ضرورى أو لرفع  عحى العقوؿ التحيمة لتحقتها بالقبوؿ.

 (halaman 6) .سعل عحيكم فى الدين من حرج { حرج، لأف الله تعالى يقوؿ } وما
 

: وىذه الشروط فى الواقع ضوابط لحمصلح ة الدرسحة تبعدىا عن يقوؿ د. عبد الكريم زيداف
أف  (ٔ) يها شرطاف آخراف همامزالق الذوى ونزوات النفوس، ولكن ينبغى أف يضاؼ إل

وأف تكوف ( ٕ، )ع الأحكاـ مصلح ة حقيقية لا وهميةتكوف الدصلح ة التى تتًتب عحى تشري
موـ الناس لا لدصلح ة فرد معتُ الدصلح ة عامة لا خاصة، أى أف موضع الحكم لدصلح ة ع

  (halaman 7)أو فئة معينة.



 

16 
 

Berdasarkan ibarah tersebut, ditemuan beberapa syarat yang 

diperlukan dalam menerapkan maslahah mursalah. Pertama, maslahah 

tersebut bersifat rasional. Inilah yang menjadi sebab Asy-Syatibi hanya 

memberlakukan maslahah dalam urusan non ubudiyah, karena ibadah 

bersifat dogmatis. Kedua, menjamin hal yang bersifat dharury dan hajiyat 

yang bisa menghilangkan kemadharatan. Ketiga, sesuai dengan tujuan 

syariat secara umum. Keempat, kasus atau fenomena tersebut diyakini 

mengandung maslahah yang didasari dengan hakikat, dan bukan hanya 

asumsi atau persepsi semata. Hal ini karena maslahah yang bersifat dzanni 

(asumtif) tidak bisa digunakan dalam mempertimbangkan syara‟ 

(Nasrulloh, 2021: 27-29). 

 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi pustaka merupakan 

salah satu metode yang dipakai untuk mendapatkan informasi secara literatur 

dari berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku, 

dokumen, majalah, kisah sejarah, atau lainnya (Tsalits, 2018: 3). Kualitatif 

deskriptif adalah sebuah metode penelitian yang memiliki alur induktif, yang 

mana diawali dengan sebuah peristiwa hingga kemudian didapatkan 

kesimpulan berupa generalisasi dari peristiwa tersebut. Penelitian deskriptif 

adalah sebuah studi yang dilakukan guna mendapatkan fakta disertai 

interpretasi yang tepat. Jenis penelitian ini difokuskan untuk menjawab 

rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan 

bagaimana sebuah peristiwa terjadi, sebagai upaya untuk mendapatkan 

gagasan atau pola pada peristiwa tersebut (Yuliani, 2018: 85-86). 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tiga pendakwah 

wanita di akun YouTube Puja Syarma Official, Ai Khodijah Official, dan 

akun Esbeye dengan pendakwah bernama Alma. Penulis kemudian memilih 

beberapa lagu yang digunakan sebagai sampel, berupa lagu official masing-

masing akun. Lagu-lagu dalam akun Puja Syarma Official di antaranya Ya 
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Syahru Ramadhan, Ampuni Kami Ya Allah, Kesucian Idul Fitri, Ingat Allah, 

dan Bahagia di Bulan Ramadhan. Lagu dalam akun Ai Khodijah Official di 

antaranya Ya Allah Lindungi Kami, Rindu Rasulullah, Ya Lathif (Maha 

Lembut), Rohatil (Maulid Nabi), dan Rukun Islam. Judul lagu dalam akun 

Esbeye yang digunakan sebagai sampel di antaranya Saaltullah, Sapu Jagat, 

Ya Nabi Salam „Alaika, Sirah Nabawiyah (Kisah Anak Yatim), dan 

Ampunan-Mu. Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah 

kumpulan buku, kitab klasik, artikel, dan jurnal yang berhubungan dengan 

permasalahan data primer.  

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik 

dokumentasi. Menurut Gottschalk, teknik dokumentasi merupakan salah satu 

metode pengumpulan data guna membuktikan temuan dari sumber apapun, 

baik berupa lisan, tulisan maupun gambaran (Nilamsari, 2014: 178). Adapun 

langkah-langkah yang dilalui penulis dalam proses pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah dan menentukan objek 

penelitian, (2) melakukan penelusuran dengan menyimak beberapa materi 

mengenai kajian literatur untuk menemukan solusi, (3) mengumpulkan data, 

(4) merangkum semua data yang didapat.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kajian maslahah mursalah perspektif Imam Asy-Syatibi. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan setelah semua data terkumpul, dengan menjalankan 

pemeriksaan apakah cocok dengan konsep maslahah mursalah As-Syatibi 

atau tidak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data 

adalah sebagai berikut: (1) memeriksa beberapa indikator, meliputi bidang 

kajian Asy-Syatibi yang hanya memperbolehkan maslahah dalam bidang 

muamalah, (2) memeriksa syarat maslahah Asy-Syatibi dengan kesesuaian 

variabel masalah dan unsur-unsur dakwah, (3) melakukan qiyas pada ayat 

yang membahas tentang dakwah, (4) meninjau relevansi masalah dengan teori 

yang digunakan, (5) menarik kesimpulan.  
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D. Hasil 

1. Pesan, Nasihat dan Moral dalam Dakwah Perempuan Melalui Musik 

di Indonesia 

Puja Syarma, Ai Kodijah, dan Alma Esbeye dalam masing-masing 

akun YouTube mereka masih konsisten dalam membuat konten islami 

melalui musik. Puja Syarma lahir pada tahun 1997 tanggal 5 November di 

Singkil, Aceh. Adapun lagu-lagu official Puja di antaraya Ya Syahru 

Ramadhan, Ampuni Kami Ya Allah, Kesucian Idul Fitri, Ingat Allah, dan 

Bahagia di Bulan Ramadhan. “Ya Syahru Ramadhan” adalah lagu yang 

diciptakan sendiri dengan tema menyambut bulan puasa. Dalam video clip 

lagu ini, Puja memberikan contoh pada anak-anak kecil untuk semangat 

berpuasa dan tidak berusaha membatalkannya. Kedua, lagu ciptaan sendiri 

yang berjudul “Ampuni Kami Ya Allah”. Lagu ini menceritakan tentang 

kerinduan pada bulan Ramadhan sebelum datangnya pandemi Covid-19. 

Lirik dalam lagu tersebut memuat pengharapan seorang hamba kepada 

Yang Maha Kuasa dengan memohon perlindungan dan meminta ampunan 

dosa.  

Single ketiga Puja berjudul “Ingat Allah”, berisi anjuran umat 

manusia untuk senantiasa berdoa meminta bahagia dan barakah, serta 

selalu mengingat Allah baik dalam keadaan gelisah maupun bahagia. Lagu 

ini juga menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Keempat, lagu yang 

diciptakan sendiri dengan tema menyambut hari raya Idul Fitri setelah 

sempurna menjalankan ibadah puasa Ramadhan, berjudul “Kesucian Idul 

Fitri”. Lagu ini menceritakan tentang rasa syukur kepada Allah karena 

telah diberikan kesempatan untuk menyambut hari kemenangan. Kelima, 

lagu ciptaan sendiri yang bernuansa Melayu berjudul “Bahagia di Bulan 

Ramadhan”. Lagu ini mengajarkan untuk bersyukur pada Allah atas 

kesempatan indah berpuasa. Apalagi bulan Ramadhan adalah bulan mulia 

penuh ampunan, di mana Al-Qur‟an diturunkan, sehingga bagus untuk 

menyucikan hati dengan meminta maaf kepada sesama.  
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Puja Syarma Official memiliki subscriber berjumlah 1,08 juta. 

Beberapa komentar netizen mengenai video Puja di antaranya banyak 

yang memuji suara dan lirik lagu yang menyentuh hati, sebagaimana yang 

ditulis oleh akun Herry Koes dan Laila Muskha. Berikut beberapa 

komentar yang bisa memberikan alasan kuat bahwa musik Puja bisa 

memberikan dakwah secara sir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, Ai Khodijah yang memiliki nama lengkap Syarifah 

Mahfuzah Alydrus. Dia lahir di Bandung, 15 Juli 1998. Berikut penjelasan 

mengenai lagu-lagu dalam akun Ai Khodijah Offical. Pertama, lagu yang 

berjudul “Ya Allah Lindungi Kami”, berisi permohonan kepada Allah 

untuk melindungi diri dari segala penyakit di bumi. Lagu ini juga memuat 
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doa perlindungan dari wabah. Kedua, lagu berjudul “Rindu Rasulullah”, 

yang menjelaskan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Lagu ini berisi 

shalawat Nabi yang sesuai dengan selera generasi muda, menggunakan 

musik yang modern sehingga memberikan ghirah (semangat) pada para 

pendengar untuk senantiasa bershalawat kepada Nabi. Ketiga, lagu yang 

berjudul “Ya Lathif (Maha Lembut)”, berisi pujian kepada Allah dan doa 

memohon futuh.  

Lagu Ai Khodijah yang keempat berjudul “Rohatil (Maulid Nabi)”. 

Lagu ini merupakan bentuk syiar shalawat, dengan mengenang kelahiran 

Nabi dan kemuliaan beliau. Lirik dalam lagu ini juga memuat makna 

syahadat. Lagu kelima berjudul “Rukun Islam”. Lagu ini dinyanyikan oleh 

Ai Khodijah dan Diva Latief dengan bertemakan rukun islam. Lagu ini 

mengingatkan untuk selalu mengerjakan ibadah, dengan diiringi doa 

kebaikan dunia dan akhirat. Selain itu, lagu ini juga menjelaskan bahwa 

ibadah, hidup, dan mati umat manusia diperuntukkan hanyalah untuk 

Allah SWT. Adapun karakteristik Ai Khodijah adalah memiliki model 

suara yang lembut, dengan musik yang sangat cocok dengan selera 

generasi muda.  

Akun Ai Khodijah Official memiliki subscriber dengan jumlah 740 

ribu. Beberapa komentar netizen mengenai video Ai Khodijah di antaranya 

banyak yang memuji suara dan lirik lagu yang mengandung makna baik. 

Tak sedikit yang mengaku terharu dengan lagu-lagu Ai, seperti yang 

dituliskan akun Hari Harnas dan Akhyatu Goen. Berikut beberapa 

komentar yang bisa memberikan alasan kuat bahwa musik Ai Khodijah 

bisa memberikan dakwah secara sir: 
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Selanjutnya, Alma Esbeye yang memiliki nama asli Ummu 

Salamah. Dia lahir tanggal 13 Maret 2000. Adapun lagu-lagu Alma 

Esbeye di antaranya: lagu berbahasa Arab dengan judul “Saaltullah”. 

Kedua, “Sapu Jagat”, lagu berbahasa Arab dengan sedikit lahjah Mesir, 

yang berisikan doa kebaikan dunia dan akhirat.  Ketiga, single berjudul 

“Ya Nabi Salam ‘Alaika”, berisi shalawat kepada Nabi Muhammad dengan 

lirik berbahasa Arab, serta nada dan musik yang berbeda dari biasanya. 

Keempat, lagu berjudul “Ampunan-Mu”, yang menjelaskan tentang 

permohonan seorang hamba kepada Allah untuk mengampuni segala dosa, 

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengampun. Kelima, 

“Sirah Nabawiyah (Kisah Anak Yatim)”, merupakan musikalisasi hadits 

yang dikutip dari kitab Durratun Nasihin. Hadits ini menceritakan tentang 

seorang anak yatim yang ditinggal mati ayahnya ketika berperang 

membela islam, kemudian Nabi mengadopsi anak tersebut.  

Akun Esbeye memiliki subscriber sebanyak 973 ribu. Beberapa 

komentar netizen mengenai video Alma di antaranya banyak yang memuji 

suara dan lirik lagu yang mengandung makna baik. Tak sedikit yang 

mengaku terharu dengan lagu-lagu Alma, seperti yang dituliskan akun 

Hyolas AVFX dan Muhammad Rofii. Berikut beberapa komentar yang 
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bisa memberikan alasan kuat bahwa musik Alma bisa memberikan 

dakwah secara sir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap dari tiga pendakwah di atas memiliki karakteristik 

tersendiri. Puja Syarma dalam dakwahnya banyak membahas tentang 

bulan Ramadhan. Dengan suara yang kuat dan model lagu yang berbeda 

dari lagu islami yang lain, Puja mampu menuangkan nuansa Ramadhan 

yang kuat dalam tiap lirik lagunya. Ai Khodijah memiliki karakteristik 

berupa suara yang lembut. Dia sangat menonjol dalam memberikan 

nasihat dan pesan di setiap lagu-lagunya. Lirik dalam lagunya senantiasa 
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berisikan syiar shalawat dan doa kepada Allah SWT. Salah satu lagunya 

juga mengingatkan tentang rukun islam dibarengi dengan keyakinan 

bahwa hidup dan mati hanyalah milik Allah. Sementara itu, karakteristik 

yang dimiliki Alma adalah suaranya yang lembut tapi kuat. Lagu-lagu 

officialnya kebanyakan berbahasa Arab dengan berisikan doa dan 

shalawat. Alma Esbeye dalam lagu-lagunya memberikan amanat pada para 

pendengar untuk selalu bershalawat dengan tidak lupa memohon kepada 

Allah untuk mengampuni segala dosa.  

Video musik dari masing-masing penyanyi bisa menjadi altenatif 

tontonan untuk generasi Z. Mereka bisa mendapatkan dakwah kapanpun 

dan di manapun mereka berada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

generasi Z tidak bisa lepas dari media sosial. Dengan begitu, menciptakan 

tontonan yang baik bisa membuat mereka lebih bijak dalam berpikir. Hal 

ini sangat penting untuk memberikan tuntunan dan bisa mengurangi 

aktivitas lain yang tidak berguna. Sementara itu, berdasarkan sekian 

komentar yang telah disebutkan di atas, pesan yang ingin disampaikan 

Puja, Ai Khodijah, dan Alma melalui musik bisa tersampaikan dengan 

baik. Maka dengan demikian, mereka layak disebut sebagai da‟iyah 

meskipun ketiganya tidak menyebutkan dirinya sebagai pendakwah secara 

langsung.  

 

2. Dakwah Perempuan Melalui Musik Tinjauan Maslahah Mursalah 

Imam Asy-Syatibi 

Tahap pertama yang dilakukan penulis dalam memecahkan 

masalah ini dengan tinjauan maslahah mursalah adalah dengan 

mengidentifikasi apakah dakwah melalui musik termasuk kategori 

muamalah atau ubudiyah. Hal ini perlu dilakukan karena imam As-Syatibi 

hanya mengategorikan maslahah mursalah dalam bidang muamalah, 

bukan ubudiyah. Dakwah sendiri merupakan sebuah wasilah (perantara) 

dari materi yang akan disampaikan. Dakwah bisa masuk dalam bidang 

ubudiyah, dan bisa juga masuk dalam bidang muamalah, tergantung apa 
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yang didakwahkan. Jika yang didakwahkan adalah tentang shalat, maka 

dakwah itu termasuk bidang ubudiyah. Sementara itu, musik termasuk 

muamalah. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa dakwah melalui 

musik termasuk dalam bidang muamalah.  

Berbicara mengenai empat syarat yang berkaitan dengan penerapan 

maslahah mursalah menurut imam Asy-Syatibi. Syarat pertama yang 

menjelaskan bahwa maslahah harus bersifat rasional telah terpenuhi. Hal 

ini karena dakwah perempuan melalui musik termasuk dalam bidang 

muamalah. Asy-Syatibi hanya memberlakukan maslahah dalam urusan 

non ubudiyah, karena ibadah bersifat dogmatis. Maslalah yang 

berhubungan dengan ibadah mahdah tidak tergolong karena urusan antara 

hamba dan Tuhannya terlepas dari rasionalitas. 

Syarat Asy-Syatibi yang kedua, maslahah tersebut menjamin hal 

yang bersifat dharury ataupun hajiyat yang bisa menghilangkan 

kemadharatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa 

maslahah mursalah memiliki tiga tingkatan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan 

tahsiniyah. Dakwah melalui musik memang tidak bisa masuk dalam 

kategori dharury dan hajiyat. Akan tetapi, hal tersebut bisa menjadi 

alternatif tontotan yang berdampak baik. Pendengar bisa menangkap 

maksud atau pesan moral dari lirik lagu. Dakwah ini bisa membuat 

seseorang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mampu berpikir 

mengenai baik buruknya (hikmah yang bisa diambil) dari setiap kejadian. 

Selain itu, berdakwah dengan menggunakan musik bisa membuat 

seseorang yang paham akan maksud lirik tersebut berusaha memperbaiki 

diri di jalan kebaikan atau kebenaran. 

Syarat As-Syatibi yang ketiga adalah sesuai dengan tujuan syariat 

secara umum. Karenanya, penulis melakukan tinjauan makna secara 

umum, bahwa maslahah merupakan hal yang memuat kebaikan atau 

manfaat bagi umat manusia, dan masih berkaitan dengan maqasid syariah. 

Maslahah mursalah ini memiliki relevansi dengan musik dakwah, bahwa 

dengan berdakwah melalui musik, makna dari lirik lagu yang mengandung 
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norma islami ini bisa memupuk karakter yang baik bagi pendengarnya. 

Penikmat musik bisa tergugah dengan isi dari lagu tersebut. Maka, 

maslahah berupa dakwah perempuan melalui musik bisa mendatangkan 

sesuatu yang memuat nilai positif (kebaikan). 

Syarat As-Syatibi yang keempat adalah fenomena tersebut diyakini 

mengandung maslahah yang didasari dengan hakikat, bukan hanya asumsi 

atau persepsi semata. Hal ini karena maslahah yang bersifat dzanni 

(asumtif) tidak bisa digunakan dalam mempertimbangkan syara‟. Maka, 

dakwah melalui musik, walaupun satu sisi masih mengandung perdebatan 

di kalangan ulama‟, namun berdasarkan tinjauan konsep maslahah 

mursalah, ada banyak manfaat dan pesan yang didapatkan dari lagu-lagu 

tersebut. Apalagi manusia sekarang hidup dalam masa degradasi moral. 

Maka perlu dorongan untuk menumbuhkan kecintaan pada Allah dan 

Rasul-Nya. Dakwah melalui musik menjadi solusi untuk membuat 

seseorang tergerak menemukan esensi dari agama islam, untuk kemudian 

diterapkan dalam kehidupan. Ini kemudian menjadi bukti bahwa fenomena 

ini memang benar adanya mengandung maslahah. 

 

E. Pembahasan 

1. Korelasi Fikih Dakwah dalam Dakwah Perempuan Melalui Musik di 

Indonesia 

Dakwah merupakan manifestasi keislaman yang disebarluaskan 

melalui berbagai media, bukan hanya sebatas pengajian atau khutbah yang 

mengharuskan seseorang untuk berada dalam satu majlis (tempat). Salah 

satu media yang bisa digunakan sebagai media dakwah adalah bidang 

kesenian, yaitu musik. Hal ini dinilai efektif karena musik memiliki nilai, 

daya tarik dan cenderung tidak membosankan. Sidi Gazalba menjelaskan 

bahwa seni memiliki kesan dan daya tarik yang bisa memikat seseorang, 

serta dapat menciptakan kesenangan yang merupakan fitrah dan naluri 

setiap manusia.  
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Pada dasarnya, dakwah dan seni saling berhubungan karena 

memiliki upaya untuk mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Dalam 

kitab Halal wa Haram, Imam Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa musik 

diperbolehkan selagi tidak melenceng dari agama islam. Beliau juga 

menjelaskan bahwa suara perempuan bukanlah aurat, dan nyanyian 

mereka boleh diperdengarkan selama tidak mengarah pada hal yang 

haram. Maka, dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa bentuk dan 

cara berdakwah melalui musik yang konkret adalah dengan cara 

memberikan hiburan berupa nyanyian yang tidak mengarah pada hal yang 

dilarang, dengan tetap memuat unsur keislaman serta mengingatkan pada 

kebaikan (Wahyudi, 2010: 15-16).  

Menurut imam Syafi‟i dan Abu Hanifah, menyanyi hukumnya 

makruh dan menyerupai kebatilan. Pendapat Abu Hanifah ini juga 

didukung oleh beberapa ulama Kuffah, seperti Himad, Sofyan Al-Tsauri, 

Ibrahim, dan lain-lain. Selain itu, Imam Malik melarang keras musik. 

Pendapat imam Malik ini diikuti oleh mayoritas ulama‟ Madinah, kecuali 

Ibnu Sa‟id. Dalam kitab Hasyiyah I‟anah At-Thalibin, dijelaskan bahwa 

suara yang berasal dari melodi dan lagu hukumnya boleh didengarkan. 

Kecuali jika suara tersebut berasal dari alat musik yang diharamkan, 

seperti alat musik berdawai. 

 والالحاف، بخلاؼ الصلوت الحاصل من آلات والدتموع الدباح: مثل الصلوت الحاصل بالتغتٍ
 ,Al-Bakri) فهو حراـ يجب كف النفس من سماعو. -كالوتر   -الحهو والطرب المحرمة 

1995: 280 (2)) 

Meskipun begitu, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali 

memberikan ulasan tentang kebolehan musik: 

اعحم أف قوؿ القائل التماع حراـ معناه أف الله تعالى يعاقب عحيو وىذا أمر لا يعرؼ بدجرد 
العقل بل بالتمع ومعرفة الشرعيات لزصلورة في النص أو القياس عحى الدنصلوص وأعتٌ 
بالنص ما أظهره صحى الله عحيو و سحم بقولو أو فعحو وبالقياس الدعتٌ الدفهوـ من ألفاظو 
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 يكن فيو نص ولم يتتقم فيو قياس عحى منصلوص بطل القوؿ بت ريمو وبقى وأفعالو فإف لم
فعلا لا حرج فيو كتائر الدباحات ولا يدؿ عحى برريم التماع نص ولا قياس ويتضح ذلك 
في سوابنا عن أدلة الدائحتُ إلى الت ريم ومهما تم الجواب عن أدلتهم كاف ذلك متحكا كافيا 

ح ونقوؿ قد دؿ النص والقياس جميعا عحى إباحتو أما في إثبات ىذا الغرض لكن نتتفت
القياس فهو أف الغناء استمعت فيو معاف ينبغي أف يب ث عن افرادىا ثم عن لرموعها فإف 
فيو سماع صوت طيب موزوف مفهوـ الدعتٌ لزرؾ لحقحب فالوصف الاعم انو صوت طيب ثم 

هوـ كالاشعار والى غتَ الدفهوـ  الطيب ينقتم إلى الدوزوف وغتَه والدوزوف ينقتم إلى الدف
كأصوات الجمادات وسائر الحيوانات أما سماع الصلوت الطيب من حيث إنو طيب فلا 

 ينبغي أف يحرـ بل ىو حلاؿ بالنص والقياس
 Ibaroh di atas menjelaskan bahwa musik tidaklah haram secara 

mutlak. Meskipun mayoritas ulama menganggap haram, Al-Ghazali 

mengokohkan pendapatnya bahwa tidak ada nash dan argumentasi qiyas 

yang secara jelas mengharamkannya. Dengan ini, beliau menyimpulkan 

bahwa pendapat yang mengharamkan musik dapat dibatalkan. Maka, 

mendengarkan musik ataupun nyanyian hukumnya sama seperti 

melakukan aktivitas mubah lain, dan tidak bernilai dosa. Beliau juga 

menambahkan bahwa menurut argumentasi qiyas dan nash, bunyi yang 

dihasilkan dari suara hewan dan benda mati hukumnya halal (Al-Ghazali, 

1939: (2) 268).  

Menurut imam Al-Ghazali, hakikat dari gerakan dakwah adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan syariah islam dengan teratur 

sehingga bisa menjadi acuan hidup yang lurus dan sesuai dengan fitrah 

manusia. Dalam upaya menyampaikan dakwah, Quraish Shihab 

menjelaskan bahwa pendakwah harus terlebih dahulu menetapkan prinsip 

dalam benaknya jikalau manusia yang menjadi sasaran dakwah merupakan 

makhluk yang mempunyai jiwa, akal, dan jasmani. Dengan begitu, mad’u 

(orang yang menjadi sasaran dakwah) harus diperlakukan sesuai dengan 

unsur-unsur tersebut secara simultan. Quraish Shihab juga mengemukakan 
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beberapa cara agar materi dakwah bisa diterima dengan baik. Pertama, 

pendakwah bisa menceritakan kisah islami yang berhubungan dengan 

materi. Kedua, memberikan panutan dan nasihat dengan kalimat yang 

menyentuh hati. Ketiga, melakukan pembiasaan aktif maupun pasif 

sebagai upaya mencapai target dari dakwah yang diinginan (Aliyudin, 

2010: 1011-1014). 

Dakwah memiliki sifat sebagai ajakan, seruan, mempertahankan, 

meningkatkan, dan memperbaiki pola hidup seorang muslim, dengan 

ruang lingkup perorangan dan kelompok (masyarakat). Ada tiga perangkat 

penting dalam memberikan dakwah atau ajaran islam, yaitu akidah, 

syariah, dan akhlak (Adnan, 2004: 3-4). Dalam fikih dakwah, da’i 

(pendakwah) memiliki beberapa kewajiban, di antaranya: (1) memahami 

materi dakwah dengan baik, (2) mengetahui serta memahami lingkungan 

dan kondisi masyarakat sasaran dakwah, (3) memakai bahasa yang bisa 

dipahami dengan baik, (4) bertindak dan bertutur kata sesuai dengan apa 

yang telah disampaikan (Zulkarnaini, 2010: 30-32). Sesuai dengan 

penjelasan mengenai kewajiban dalam dakwah tersebut, ketiga pendakwah 

menerapkan empat poin tersebut dengan baik.  

Selain itu, berdasarkan perangkat atau materi dakwah, lagu-lagu 

Puja Syarma memiliki kecondongan pada akhlak. Dia banyak menjelaskan 

tentang indahnya bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, dengan 

menyelipkan norma atau sikap islami, seperti rasa syukur, semangat, 

berpikir positif, berlaku baik dengan senantiasa mengingat Allah dan 

meminta barakah serta ampunan-Nya. Ai Khodijah dalam lagu-lagunya 

memiliki kecenderungan pada pemahaman tentang akidah. Beberapa 

lagunya memuat tentang permohonan kepada Allah, shalawat kepada nabi 

Muhammad, syahadat, dan rukun islam yang sesuai dengan akidah 

(kepercayaan atau keyakinan) dalam agama islam.  

Sementara itu, lagu Alma Esbeye memiliki kecondongan pada 

akidah dan akhlak. Beberapa lagunya memuat tentang pengharapan kepada 

Allah yang mana menyelipkan norma atau sikap islami, bahwa seorang 
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muslim harus berserah pada Allah SWT. Ada juga satu clip berupa 

musikalisasi hadits yang berisikan tentang kisah atau sirah nabawi, yang 

mana menggambarkan akhlak nabi Muhammad yang mulia. Lagu Alma 

juga memuat tentang akidah, bahwa orang islam harus mengimani Allah 

dan Rasul-Nya. Melalui lirik lagunya yang berisikan doa dan shalawat, dia 

menyelipkan akidah yang sirr untuk senantiasa mengingat dan mengimani 

keduanya. Maka, berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa 

ketiga pendakwah itu memiliki relevansi dengan fikih dakwah.  

Dakwah melalui sarana musik memiliki upaya untuk menghormati 

fitrah dan fikrah manusia, agar mereka mempunyai wawasan berpikir yang 

luas dan mampu memelihara adab yang berdasar pada prinsip-prinsip 

islam.  Realisasi target dalam dakwah ini di antaranya untuk menanamkan 

akhlak dan akidah islam pada para pendengar, serta menyampaikan pesan 

berupa hikmah dan nasihat, tidak dengan cara kekerasan dan paksaan 

(Aziz, 2015: 43-44). Selain itu, dakwah memuat tujuan, gerakan, dan hasil. 

Adapun tujuan dari dakwah perempuan melalui musik adalah agar 

pendengar senantiasa mengingat hal yang berbau islam meskipun melalui 

perantara musik. Gerakan yang dilakukan dalam upaya mengebumikan 

dakwah adalah dengan menciptakan konten islami berupa lagu berwujud 

music video di platform YouTube. Sementara itu, hasil yang didapatkan 

dari hal ini adalah pendengar bisa meresapi dan mengamalkan kebaikan 

dalam lagu-lagu tersebut (Adnan, 2004: 11).  

 

2. Dakwah Perempuan Melalui Musik Berdasarkan Konteks Ke-

Indonesiaan  

Menurut Imam Asy-Syatibi, maslahah mursalah merupakan dalil 

yang bisa digunakan sebagai teknik dalam menetapkan hukum islam. 

Maslahah mursalah dalam pandangan Asy-Syatibi adalah sebuah masalah 

baru yang muncul dan tidak terdapat dalil khusus yang menjelaskannya, 

tapi memiliki kemaslahatan untuk umum dan sejalan dengan tujuan syara‟. 

Kesejalanan dengan tujuan syara‟ ini memang tidak harus dikuatkan 
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dengan dalil khusus, tapi bisa didukung oleh beberapa dalil umum. Ketika 

dalil tersebut mempunyai makna kulli, maka keberadaannya untuk 

dijadikan hujjah sama kuatnya dengan dalil khusus (Alamsyah, 2021: 8). 

Adapun kunci dari pemakaian dalil maslahah mursalah adalah hal tersebut 

harus mengandung kemaslahatan dan sejalan dengan konsep maqasid asy-

syari’ah meskipun tidak memiliki nash atau dalil secara khusus.  

Dakwah melalui musik memiliki efektifitas yang sangat cocok 

diterapkan di kalangan gen Z. Pertama, berkaitan dengan masa degradasi 

moral, maka dakwah harus senantiasa dilakukan. Sudah menjadi fitrah 

manusia yang terkadang lupa dan seringkali tersesat dalam kekhilafan. 

Dengan begitu, dakwah menjadi solusi yang bisa menyelesaikan 

permasalahan moral. Kedua, pada zaman yang serba modern ini, dakwah 

melalui media sosial sangat efektif dilakukan. Gen Z yang merupakan 

generasi muda dengan gaya hidup yang tidak bisa lepas dari dunia maya, 

bisa menjadi sasaran empuk dalam upaya penyebaran dakwah. Ketiga, 

dakwah melalui musik bisa menjangkau semua kalangan. Bukan hanya 

untuk orang yang setia mengikuti kajian, tapi dakwah seperti ini juga 

secara sirr bisa mengingatkan kebaikan.  

Dakwah melalui musik merupakan kegiatan membenturkan 

kesenian dengan agama. Dalam agama islam, kesenian bukanlah hal yang 

dilarang. Selama kesenian itu masih memuat nilai islami, maka hal 

tersebut tidak bertentangan dengan agama. Kesenian yang berbenturan 

dengan agama dan kemudian ditemukan sebuah keselarasan akan 

menghasilkan simbiosis mutualisme. Hal ini karena islam pada hakikatnya 

menghidupkan nilai estetika, dan seni hadir sebagai alat untuk mencapai 

suatu tujuan. Maka, tujuan yang baik akan membuat seni mampu 

menghidupkan nilai estetika agama. Sebaliknya, kesenian yang berujung 

kejelekan dan menimbulkan madharat harus dihindari karena tidak selaras 

dengan nilai islam (Husni, 2019: 24-25). 

Secara umum, maslahah diartikan sebagai hal yang memuat 

kebaikan atau manfaat bagi umat manusia. Dakwah perempuan melalui 
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musik sudah sesuai dengan maslahah mursalah imam Asy-Syatibi, sebab 

memuat kebaikan untuk menanamkan kecintaan kepada Allah dan Nabi 

Muhammad, juga membuat seseorang tergerak untuk menyelami esensi 

islam, serta menerapkannya dalam kehidupan. Itulah mengapa, model 

dakwah ini bisa dibilang sangat relevan dengan konsep maslahah 

mursalah. Daripada hanya melakukan hal yang tidak berfaedah, orang-

orang yang mendengarkan lantunan lagu islami bisa tergerak hatinya 

untuk membaca shalawat dan doa. Hal ini tentu bisa menolak 

kemadharatan yang biasa dilakukan umat manusia. Walau sebagian ulama 

mengharamkan musik, tapi ada kemaslahatan yang luar biasa, di mana 

bisa mengubah pola pikir dan kebiasaan seseorang di masa hidupnya. 

Selain itu, pendapat ulama kontemporer mengenai musik dengan 

konteks ke-Indonesiaan juga bisa menjadi pertimbangan. Menurut Yusuf 

Al-Qardhawi, seorang ulama kontemporer, suara perempuan bukanlah 

aurat, dan perempuan diperbolehkan bernyanyi selagi masih memuat 

norma-norma islam. Selain itu, menurut beliau, musik ataupun nyanyian 

diperbolehkan selama tidak menyimpang dari nilai keislaman. Mengingat 

akan konteks ke-Indonesiaan, perempuan berdakwah melalui musik 

dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Bahkan selama ini banyak 

kalangan yang menyukai penyanyi religi tanah air, baik laki-laki maupun 

perempuan. Dengan begitu, penjelasan mengenai keterkaitan masalah 

tersebut dengan konteks sosial di negara ini bisa disimpulkan, bahwa 

dakwah perempuan melalui musik sangat dibutuhkan untuk mengingatkan 

kalangan muda Indonesia (generasi Z). 

 

F. Simpulan 

Dakwah melalui musik dibuktikan dengan cara memberikan hiburan 

berupa nyanyian yang tidak mengarah pada hal yang dilarang, dengan tetap 

memuat unsur keislaman serta mengingatkan pada kebaikan. Puja Syarma 

dalam lima lagu official-nya cenderung membahas tentang akhlak, seperti rasa 

syukur, semangat, berpikir positif, dan senantiasa meminta barakah serta 
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ampunan-Nya. Ai Khodijah dalam beberapa lagunya cenderung mengulas 

tentang akidah, berupa rukun islam, syahadat, dan iman kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Sementara itu, lagu-lagu Alma Esbeye cenderung membahas 

tentang akidah dan akhlak, dengan lirik yang banyak memuat tentang shalawat 

dan doa.  

Berdasarkan tinjauan maslahah mursalah imam Asy-Syatibi, dakwah 

perempuan melalui musik dikatakan sebagai kemaslahatan, karena sesuai 

dengan makna maslahah secara umum. Selain itu, mengingat akan keterkaitan 

masalah tersebut dengan konteks sosial di negara ini, dakwah perempuan 

melalui musik sangat dibutuhkan untuk mengingatkan kalangan muda 

Indonesia (generasi Z). Dakwah perempuan melalui musik sesuai dengan 

maslahah mursalah imam Asy-Syatibi sebab memuat kebaikan untuk 

menanamkan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad, juga membuat 

seseorang tergerak untuk menyelami esensi islam, serta menerapkannya dalam 

kehidupan. Itulah mengapa, model dakwah ini bisa dibilang sangat relevan 

dengan konsep maslahah mursalah. Daripada hanya melakukan hal yang tidak 

berfaedah, orang-orang yang mendengarkan lantunan lagu islami bisa tergerak 

hatinya untuk membaca shalawat dan doa. Hal ini tentu bisa menolak 

kemadharatan yang biasa dilakukan umat manusia. 
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