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ABSTRAK 

Nama  : Fuad Hidayatullah 

Nim  : 90100116037 

Judul  : Korelasi Teori Sustainable Development Goals  Dalam Etika 

Produksi Islam 

 

Penelitian ini bertujuan demi mengetahui letak persamaan semangat 

pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh konsensus sustainable 

development goals untuk memenuhi kesjahteraan masyarakat dan bagaimana pula 

Islam dalam mencapai hal yang serupa dengan sistem yang diusungnya. Tulisan 

ini menjadikan tujuan sustainable development goals dan buah fikir  para 

intelektual muslim dalam melihat etika produksi yang ideal dijalankan dan 

mendapat legitimasi dalam Islam.  

Tulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) 

dengan menggunakan data sekunder dari karya-kara para akademisi di beberapa 

perguruan tinggi di Indonesia yang melakukan studi dan analisis terhadap 

pemikiran para tokoh-tokoh tersebut. Diantara para pemikir yang dimaksud 

seperti Yusuf Qardawi, Afzalur Rahman, Abdul Manan, Umar Chapra, Baqir Ash-

Shadr, dan Dawam Rahardjo. 

 Selanjutnya tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif, 

deduktif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa letak 

korelasi baik dari tujuan maupun tahap untuk mencapai tujuan tersebut: 

pentingnya menjaga kelestarian ekologi, produksi sesuai kebutuhan, 

menggunakan sumber daya yang dapat terperbaharui, ilmu pengetahuan dan 
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teknologi yang ramah ekologi, kerja sama antar sektor, produksi yang 

bertanggung jawab, serta dimensi sosial seperti akses pelayanan publik yang lebih 

demokratis dan kesetaraan gender 

Kata Kunci: Sustainable developmen goalt, ekonomi, ekologi, etika produksi 

Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kerja adalah suatu hal mutlak yang mesti dilakukan oleh manusia, kerja 

merupakan sebuah instrumen agar manusia bisa menjamin keberlangsungan 

hidup, kemajuan ilmu pengetahuan, serta kemajuan peradabannya. Filsuf muslim 

Ibnu Khaldun hidup di Abad ke-14, pernah mengatakan bahwa “dengan tidak ada 

kerja, maka tidak akan ada produksi” (Dede Mulyanto, 2012) . Produksi adalah 

proses mengubah sesuatu (yang tersedia di alam) menjadi sesuatu yang bisa 

memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan daya-daya yang ada.  

Tanpa itu segala apa yang ada di alam ini tidak akan menghasilkan apapun 

hal yang berguna bagi kehidupan manusia (Dede Mulyanto, 2012).  Maka syarat 

utama manusia dapat melangsungkan hidupnya adalah dengan bekerja, bekerja 

untuk mengelolah segala hal yang tersedia di alam untuk kepentingannya.  

Manusia hanya mengerahkan tenaga dan fikiran yang dimilikinya semaksimal 

mungkin untuk membuat segala yang tersedia menjadi berguna untuk kehidupan. 

Bekerja untuk mendapatkan keuntungan dikenal dengan bisnis, sedangkan 

bisnis sendiri berhubungan secara langsung dengan lingkungan ketika melakukan 

aktivitas produksi, aktivitas bisnis dalam bentuk produksi adalah pengelolaan 

sumber-sumber ekonomi yang tersedia di alam lingkungan, sebab itu antara bisnis 

dan lingkungan merupakan hubungan yang erat (Rosa, 2018). Kegiatan produksi 
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lahir dan tumbuh dari penyatuan manusia dengan alam, yang menghasilkan mata 

rantai konsumsi dan distribusi (Pardanawati, 2011).  

Berikaitan dengan hal tersebut, serangkaian penemuan-penemuan telah 

dilakukan agar manusia lebih mudah menjalankan aktifitasnya untuk bekerja 

sesedikit mungkin dengan menuai hasil yang maksimal, Perkembangan teknologi 

sebagai wujudnya telah memberikan rahmat bagi keberlangsungan hidup manusia 

agar mampu menjadi mudah dengan hasil maksimal dalam memenuhi tuntutan 

hidup, seosial,ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Sehingga hari ini aktivitas 

produksi lewat perkembangan pesatnya, tidak lagi dihubungkan dengan kebutuhan 

subsisten, namun di abad modern ini produksi justru dikaitkan dengan orentasi 

transaksi sebagai dampak perkembangan ekonomi untuk memenuhi keinginan 

manusia.  

Oleh karena itu tidak hanya kebutuhan semata, namun juga ambisi untuk 

menuai keuntungan sebanyak-banyaknya menjadi tujuan yang diidam-idamkan 

banyak orang hingga tidak heran melahirkan semangat kompetititf bagi semua 

orang. Namun ada kalanya alam hanya mampu melayani tuntutan manusia pada 

batas-batas tertentu, alih-alih mendatangkan keuntungan bagi keinginan manusia 

yang tidak terbatas, sebaliknya akan mendatangkan malapetaka yang tidak dapat 

dibayangkan dampaknya bagi masa depan kehidupan umat manusia. 

 Hari ini semakin besarnya peran teknologi dalam memudahkan aktivitas 

manusia, justru berjalan sejajar dengan penyusutan kemampuan bumi dalam 

memenuhi hasrat manusia jika tidak bisa dikatakan memusnahkan, belum lagi 
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berbicara persaingan untuk merebut sumber-sumber produksi dan pemasaran: 

semakin cerdas manusia, semakin hebat pula senjata pemusnah dan semakin besar 

pula jumlah orang yang akan menderita nanti jika timbul pertikaian antar bangsa, 

atau oleh karena pengelolaan yang salah (Nur Tualeka, 2014). Ditengah efisensi 

produksi yang di miliki oleh mesin canggih yang digunakan ternyata juga 

memiliki daya rusak lebih besar dan lebih cepat daripada mesin-mesin 

sebelumnya, di bawah sistem ekonomi yang tidak kenal batas, yang tidak saja 

berbahaya pada masa depan ekologi tingkat lokal maupun regional, namun sampai 

pada skala planet, dalam hal ini sepesies yang terdapat di bumi ini termasuk 

spesies kita umat manusia (Magdoff & Foster, 2018, p. 6) 

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi 

adalah bagaimana menghadapi trade-off antara pemenuhan kebutuhan 

pembangunan disatu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan       

di sisi lain. Dua hal yang di butuhkan manusia dan tidak saling menegasikan, 

keduanya dituntut untuk tetap terintegrasi menunjang kebutuhan hidup manusia. 

Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak 

memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak 

negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan 

lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas (Ir. Mulyono 

Sadyohutomo, 2018). 

Seiring dengan proses produksi manusia, akan sejajar dengan proses 

pemerosotan kualitas lingkungan seperti; penggundulan hutan dan penghancuran 

habitat, masalah tanah (erosi, penggaraman, dan hilangnya kesuburan tanah), 
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masalah pengelolaan air, perburuhan berlebihan, penangkapan ikan berlebihan, 

efek spesies yang didatangkan  terhadap spesies asli, pertumbuhan populasi 

manusia, dan peningkatan dampak perkapita manusia.(Diamond, 2005, p. 5). 

Dalam dekade 60-70-an telah terjadi kerusakan ekologis skala global 

dikarenakan tingkat deforestasi hutan di berbagai belahan dunia  mengalami 

peningkatan dengan laju deforestasi tujuh juta hektar pertahun (Yuono, 2019, p. 

185). Dalam konteks Indonesia sendiri, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan 

Sumber daya Hutan (2015) merilis angka kerusakan hutan secara berturut-turut 

antara tahun 1990-1996) sebesar 1,87 ha/tahun, tahun 1996-2000 sebesar 3,51 juta 

ha/tahun, tahun 2000-2003 sebesar 1,08 juta ha/tahun, tahun 2003-2006 sebesar 

1,17 juta ha/petahun, tahun 2006-2009 sebesar 0,83 juta ha/tahun, 2009-20011 

sebsar 0,45 juta ha/tahun, tahun 2011-2012 sebesar 0,61 juta ha/tahun. 

Perhitungan terakhir mengenai angka deforestasi di tahun 2012-2013 sebesar 0,73 

juta ha/pertahun. Terakhir menunjukkan angka deforestasi bruto Indonesia tahun 

2013-2014 sebesar 568,0 ribu ha/tahun (Hadiyan & Pambudi, 2017).  

Menurut United Nasion (Khairina, 2020, p. 156) ada sekitar 2,6 miliar 

manusia menggantungkan hidupnya pada tanah,  52% diantaranya dipergunakan 

untuk pertanian. Sementara setiap tahunnya ada sekitar 12 juta hektar dan 23 

hektar per menit tanah yang hilang karena penggundulan lahan dan kekeringan, 

sementara 80% makanan yang dikonsumsi manusia 80% diperoleh dari tanaman.  

Hampir sebanyak 7.000 spesies hewan dan tumbuhan masuk dalam daftar 

perdagangan ilegal dari 120 negara melalui tindakan perburuan ilegal dan 
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perdagangan satwa liar. Sebanyak kurang lebih ¾ dari luas permukaan bumi, yaitu 

sekitar 3 miliar manusia bergantung kepada keanekaragaman hayati, baik di 

lautan, maupun pesisir sebagai mata pencaharian mereka; dan lautan menyerap 

sekitar 30% karbon dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas manusia (Khairina, 

2020, p. 157).  Segenap dampak ekologis di atas menjelaskan bahwa perubahan 

kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh tindakan dan aktivitas manusia, 

lingkungan sangat rentan  beraksi atas tekanan eksternal. Sehingga dalam hal ini 

alam dan lingkungan memiliki  hubungan yang sangat erat dengan manusia 

(Khairina, 2020, p. 156). 

Gejala yang hadir dalam masyarakat modern memberikan sinyal bahwa 

terjadi sebuah kesalahan cara pandang filososfis manusia dalam memahami 

dirinya dan memahami alam. Cara pandang yang terbangunlah yang akhirnya 

akan mengantarkan manusia untuk berbuat sesuatu, hingga keliru menempatkan 

dirinya di hadapan alam dan ciptaan lain. Oleh karenanya pengentasan atas krisis 

yang dihadapi masyarakat hari ini lewat kerangka umum yang disampaikan di 

pragraf-pragraf sebelumnya haruslah dimulai dari pembenahan cara pandang 

(Sukarni, 2013). Menganggap remeh tanpa ada kesadaran agar produksi 

dipijakkan berbasis ramah lingkungan, maka kemusnahan sebenarnya telah 

mengintai umat manusia.  

Dunia kita sedang menuju kemusnahan, bilamana manusia belum merubah 

sikap dan logika produksinya; laut akan menjadi infertile, udara di perkotaan 

menjadi tidak lagi menjanjikan untuk manusia dapat bernafas, sehingga yang 

mampu bertahan hidup tinggal spesimen-spesimen tertentu yang membentuk ras 
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baru umat manusia, dan di program secara genetis untuk mampu bertahan dalam 

ekologi yang baru (Gorz, 2011, p. 17). Jadi bukan saja fase krisis pangan dan 

kebutuhan materil lainnya di masa mendatang yang tidak lagi tersedia untuk 

kebutuhan manusia, namun perubahan iklim, penumpukanm zat-zat kimia 

beracun, kekurangan energi, dan penggunaan kapasitas penuh fotosintesis oleh 

manusia fotosintesis yang ada membuat bumi menjadi mustahil bagi manusia 

mampu bertahan hidup.  

Sampai saat ini manusiapun belum menemukan tanda-tanda kehidupan di 

planet lain agar kelak manusia bisa migrasi ke planet tersebut bila bumi tidak lagi 

menjadi tempat menjanjikan untuk tetap bertahan hidup. Masalah-masalah 

lingkungan yang ;lahir dari penggunaan sumber daya alam tidak berkelanjutan 

mungkin  dapat terminimalisir lewat beberapa cara; karena kita memilih untuk 

tidak melakukannya dengan cara yang kita suka, maka pun pilihan lainnya lewat 

cara-cara yang kita tidak sukai, sebagaimana yang difikirkan oleh Malthus dahulu 

(kelaparan, peperangan, wabah penyakit, genosida dan lainnya yang menjatuhkan 

harkat dan martabat manusia).  

Ada banyak aktivitas ekonomi dalam negeri yang dapat dijadikan contoh 

bagaimana praktik perusakan lingkungan dengan menggunakan teknologi  

canggih/modern, jangka panjang sehingga menimbulkan masalah muldimensional 

dalam kedupan dimana aktivitas itu beroperasi, sebut saja salah satu yang 

dijadikan penulis contoh yakni industri batu bara yang mengakibatkan 

serangkaian masalah seperti perubahan bentang lahan, penurunan tingkat 

kesuburan tanah, ancaman terhadap leragaman hayati, penurunan kualitas 
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perairan, penurunan kualitas udara, dan pencemaran lingkungan akibat limbah 

(Fitriyanti, 2016). 

 Danau besar yang menganga di daerah Sangsanga, Kalimantan Timur 

menjadi saksi betapa hasil operasi pertambangan batu bara mendatangkan 

malapetaka bagi masyarakat dan menjadi nbukti bahwa mantra kesejahteraan yang 

di iming-imingkan lewat pembangunan ekonomi seperti itu hanya semu itu hanya 

sedikit dari dampak ekologis yang ditimbulkan, belum lagi dampak sosial yang 

lahir akibatnya (Rochmawati, 2020). Sementara hampir setiap tahun pemerintah 

mengeluarkan sekitar Rp. 600 miliar dari APBD Kaltim hanya untuk menangani 

banjir yang melanda di Samarinda, dan dilaporkan titik banjir akan terus 

bertambah setiap tahun (Sartika Nur Shalati, 2017) 

Sementara bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin 

kencang merupakan bencana yang kerap menyapa masyarakat Indonesia. 

Meskipun bencana alam kerap diluar kendali manusia namun dalam beberapa 

kondisi justru memperbesar potensi terjadinya bencana. Kasus yang melanda 

Kalimantan Selatan misalkan 

Berangkat dari refleksi tersebut, beberapa ilmuan mencoba menawarkan 

sebuah gagasan agara masa-masa menakutkan di masa mendatang tersebut dapat 

dimanimalisir jika tidak bisa di hentikan sepenuhnya. Meskin dalam Islam telah 

menjelaskan relasi ekonomi berkeadilan melalui pesan-pesan dalilnya, para 

teoritikus ekonom tidak puas dengan hal tersebut. Barulah ketika gejala bencana 

muncul, inisiatif tersebut akhirnya mulai dirundingkan. Penelitian ini mencoba 
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menelaah bagaimana ilmuan-ilmuan Negara pertama mulai mendekatkan diri pada 

sebuah kesadaran membatasi obsesi manusia yang terbatas akan suatu keinginan 

yang tak terbatas.  

Bahwa sebuah logika profit motive, dengan segala konsep turunannya akan 

menuntut tumbal bagi manusia, dengan biaya yang lebih mahal dibanding biaya 

investasi, meski  angka yang lebih mahal tersebut baru akan datang saat alam 

tidak lagi mampu memenuhi obsesi produksi manusia hingga mengakibatkan 

bencana alam. Pelaksanaan pembangunan yang berhubungan langsung dengan 

lingkungan dan tata ruuang selama ini tidak terencana dan tidak berkelanjutan 

telah berdampak pada merosotnya kualitas dan fungsi lingkungan termasuk 

persediaan sumber daya alam didalamnya (Maret Priyanta, 2015). 

Dalam kondisi akut seperti itu maka penting mengkosnsolidasikan kembali 

sebuah formula dalam mengentaskan logika yang sangat destruktif tersebut, 

sejumalh negara telah mendudukkan masalah tersebut yang melahirkan sebuah 

gagasan bernama sustainable development goals atau populer dikenal dengan 

pembangunan yang mendasarkan prinsipnya pada logika berkelanjutan untuk di 

terapkan dalam berbagai lini pembangunan dalam sebuah negara, ide ini menjadi 

sebuah konklusi dalam menyelamatkan atau memanimilasir terjadinya kelangkaan 

bahkan kepunahan akan kebutuhan sumber daya alam, serta menyelamatkan 

manusia dari berbagai bencana yang lahir dari aktivitas tersebut merupakan 

keutamaan yang harus dilakukan manusia dalam menentukan tujuan daripada 

sesuatu yang berbasiskan pada kemaslahatan bersama.  
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Dalam proses berkelanjutan yang dimaksud yakni proses perubahan yang 

didalamnya, segala aktivitas perekonomian; eksploitasi sumber daya, arah 

investasi, orentasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada 

dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan 

untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup dan aspirasinya (Fauzi & Oxtavianus, 

2014).  

Terdapat tiga pilar dalam tema besar sustainable development goals yakni 

ekonomi, sosial dan ekologi, ketiga tujuan tersebut memiliki tujuh belas tujuan; 

tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, 

pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih 

dan terjangkau, pertumbuhan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, inovasi, 

industri dan infrastruktur, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota dan 

komunitas, konsumsi yang bertanggung  jawab, aksi terhadap iklim, kehidupan di 

darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, kemitraan untuk mencapai 

tujuan.  Paling tidak di dalamnya terdapat dua dimensi yaitu dimensi waktu, sebab 

berkaitan dengan segala apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dan 

dimensi interaksi yang terjadi antara sistem ekonomi dan sumber daya alam dan 

lingkungan (Fauzi & Oxtavianus, 2014).  

Sedangkan dalam Islam memiliki tekanan terhadap manusia untuk bekerja 

demi  memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain. Salah satu bagian yang tidak 

lepas dari ketentuan syariat adalah ketetapan bahwa individu harus mencari 

nafkah dengan menggunakan semua sarana yang telah tersedia (Kurniawan, 
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2018). Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah/2:168 dan QS. al-

Jumuah/62: 10 (Departemen Agama RI, 2010):   

                              

     

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 
karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.  

                                

       

Terjemahnya: 

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah Swt. dan ingatlah Allah Swt. banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.  

 

Lebih lanjut dalam Islam juga mengatur tentang bagaimana usaha dalam 

bekerja mesti diikuti dengan nilai dan etika dalam menjalankannya, agar hasil 

yang didapatkan tidak merugikan orang lain, atau menutup ruang bagi orang lain 

untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sahih Bukhari Kitab Al-Muzara‟ah  Bab 

Man Kaa Na Min Ash-Habi Al-Nabiyyi Saw No.2340.9 menjelaskan: 

ھُ قَالَ كَانوُا یسَْرَعُونھََاحَدَّثنََا عُبَیْدُ اللهَّ ِ بْنُ مُوسَى أخَْ برََنَا الأْ َوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابرٍِ رَضِيَ اللهَّ ُ عَنْ   

بعُِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَھُ أرَْ ضٌ فلَْیسَْرَ  ْْ لمَْ بِالثُّلثُِ وَالرُّ ِ ََا فَِ  ْْ نَ ْْ عْھَا أوَْ لِیَ  

بِیعُ بْنُ نَا سِكْ أرَْ ضَھُ وَقَالَ الرَّ ْْ تَ عَنْ أبَيِ َرَُیْرَةَ یَفْعلَْ فلَْیُ َْ فِعٍ أبَوُ توَْبتََ حَدَّثنَاَ مُعَاوِیَتُ عَنْ یحَْیىَ عَنْ أبَيِ سَلَ  

اُُ فَ رَضِيَ اللهَّ ُ عَنْھُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانتَْ لَھُ أرَْضٌ فلَْیسَْرَعْھَ  ََ ََا أَ  ْْ نَ ْْ ْْ ا أوَْ لِیَ ِ ِ  

سِكْ أرَْ ضَھُ  ْْ  أبَىَ فلَْیُ

Artinya: 
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Telah menceritakan kepada kami (Ubaidullah bin Musa) telah 

mengabarkan kepada kami (Al Awza‟iy) dari („atha‟) dari (Jabir 

radiallahu‟anhu berkata: “Dahulu orang-orang mempraktikkan 

pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau 

setengah maka Nabi shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: “Siapa 

memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau 

dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan 

tanahnya”. Dan berkata (Ar-Rabi‟ bin Nafi‟ Abu Taubah) telah 

menceritakan kepada kami (Mu‟awiyah) dari (Yahya) dari (Abu 

Salamah) DASRI (Abu Hurairash radiallahu „anhu) berkata: Rasulullah 

shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: “Siapa yang memiliki tanah ladang 

hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada 

saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia 

garap untuk becocok tanam atau dia berikan kepada saudaranya (untuk 

menggarapnya). 

Hadis tersebut menjelaskan bahwa faktor produksi yang menjadi syarat 

utama terjadinya produksi mesti dikelolah dengan adil, jika seseorang tidak 

mampu lagi mengelolah sarana produksinya untuk kebutuhan hidupnya. Hadis 

tersebut mengandung makna agar manusia senantiasa bekerja atau berproduksi 

dengan memanfaatkan segala sarana yang tersedia dan tidak membiarkan sarana 

produksi tersebut tidak produktif dan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri 

maupun umum. Dijelaskan pula bahwa menahan tanah sehingga menjadi tidak 

produktif sama dengan menyia-nyiakan manfaat tanah itu. Dalam hal ini termasuk 

dalam menyia-nyiakan harta, sementara sikap seperti ini sangat dilarang dalam 

Islam (Nada, 2017). 

 Sebab dengan memanfaatkan tanah seperti dibahas dalam hadits tersebut 

dapat digunakan untuk menanami berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang 

berguna bagi kesejahteraan pemiliknya dan kebutuhan konsumsi orang lain. 

Sederhananya pemanfaatan dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi jalan 

untuk menyejahterakan kehidupan (Nada, 2017). 
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Dalam suatu riwayat Said bin al-Musayyab yang dituturkan oleh Abu 

Yusuf disebutkan bahwa Umar bin-Khattab pernah mengatakan “orang yang 

memagari tanah (lalu membiarkan begitu saja tanahnya) tidak memiliki hak atas 

tanah itu setelah tiga tahun” (Nada, 2017). 

Mengenai hal ini menurut Yusuf Qhardawi sebagai seorang intelektual 

muslim menyodorkan beberapa konsep untuk memahami rambu-rambu yang 

harus dipatuhi dalam berproduksi; bebas berkreatifitas, perlindungan kekayaan 

alam, kerja disamakan dengan ibadah dan jihad, halal dan tidak melewati batas, 

memproduksi barang yang dibutuhkan manusia, keadilan, target produksi, 

istiqamah, tekun dan ihsan, dermawan, ketenangan jiwa.  

Kemaslahatan individu dan masyarakat yang terdisitribusi secara seimbang 

(balance) dijadikan sebagai tujuan utama dalam Ekonomi Islam (Khodijah Ishak, 

SH.I, 2004). Produksi dalam Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan 

dalam mewujudkan atau menambah  dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber 

daya alam melimpah yang disediakan oleh Allah Swt. sehingga menjadi maslahat 

untuk memenuhi kebutuhan manusia (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

 Sumber daya yang melimpah ini dianggap cukup untuk memenuhi 

kebutuhan seluruh manusia jika terditribusi sesuai dengan kadar kebutuhan 

subsisten masing-masing individu. Sedangkan Monzer Khaf, seorang ekonom 

lulusan The University Of Utah mendefenisikan produksi dalam prespektif Islam 

sebagai usaha manusia yang tidak hanya membenahi kondisi fisik materialnya 

saja namun juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai 
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dengan garis yang telah ditentukan dalam Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan di 

akhirat (Rafsanjani, 2016).  

Oleh karenanya konsep sustainable development goals juga mesti 

mendapatkan sorotan dari prespektif Islam, sebab dalam Islam mengatur tentang 

etika dalam melakukan aktivitas produsen demi menjaga keselamatan bersama 

(Rosa, 2018). Berdasarkan permasalahan yang di hadapi manusia seperti yang 

dijelaskan di atas, penulis ingin meneliti sejauh mana sebuah gagasan yang 

dilahirkan dari ilmuan sosial-ekonomi belakangan yang disadarkan lewat gejala-

gejala alam seperti bencana alam yang akhirnya melahirkan konsep “sustanaible 

development” dan sejauh mana korelasi kedua konsep tersebut  memijakkan 

prinsipnya. Sehingga penulis pada akhirnya tertarik untuk mendalami masalah 

tersebut dan kemudian mengusung penelitian berjudul “Korelasi Teori 

Sustanaible Development Goals Dalam Etika Produksi Islam”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana konsep  teori sustainable development goals? 

2. Bagaimana konsep produksi dalam Islam? 

3. Bagaimana korelasi sustainable development goals dalam etika produksi 

Islam? 

C. Fokus Penelitian 

 Penelitian ini memfokuskan letak relevansi antara konsep sustainable 

development goals dengan etika produksi dalam Islam. Dalam konsep sustainable 
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development goals, membahas mengenai aspek perekonomian yang erat kaitannya 

dengan aktivitas produksi, terkait permasalahan-permasalahan yang hadir 

mengenai isu pembangunan berkelanjutan akan mendapatkan sorotan sejauh mana 

relevansinya dengan etika produksi dalam Islam. 

D. Pengertian Judul 

 Demi terhindar dari berbagai potensi kekeliruan interpretasi berbagai 

kalimat, kata, istilah dan sebagainya, maka penting dalam melakukan intrepertasi 

secara umum dalam tulisan ini; “Korelasi Sustainable development goals dalam 

Produksi Islam”. Dalam judul skripsi yang diusung ini adalah studi komparatif 

terhadap dua teori tentang produksi. 

1. Studi komparatif: Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang 

menunjukkan arah hubungan antara dua variabel bebas dan variable 

terkait, disamping menakar kekuatan hubungannya. Dalam penelitian ini 

bertujuan unutk menemukan letak peresamaan spirit yang ingin diusung 

dalam gagasan sustainable development goals dan bagaimana etika 

produksi dalam Islam. 

2. Konsep Produksi: Produksi adalah menciptakan kekayaan dengan 

memanfaatkan sumber daya alam oleh manusia atau upaya mengadakan 

perubahan bentuk atau mengembangkan bahan-bahan yang terdapat di 

alam sehingga memiliki sifat yang memiliki kegunaan bagi kebutuhan 

hidup manusia naik berupa barang atau jasa (Siti Madalela Sari, 2011). 

Sedangkan produksi yang berkaitan dengan etika dapat dimaknai sebagai 

aturan yang mengandung nilai serta prnsip moraln yang digunakan 
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sebagai acuan bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas 

perekonomiannya (Siti Madalela Sari, 2011). 

E. Kajian Pustaka 

Selanjutnya Kajian pustaka yang memiliki urgensi atau kaitan dengan 

penelitan ini adalah sebagai berikut: 

Table 1.1 

Kajian Pustaka 

No Penulis / Tahun/ 

Judul 

Metode Fokus Hasil 

1. Muhammad 

Wahid Nur 

Tualeka/2011/Te

ologi 

Lingkungan 

Hidup Dalam 

Perspektif Islam 

 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah dengan 

meotde Studi 

Pustaka 

 

Islam, 

lingkungan, dan 

kehidupan 

 

Bahwa  dalam 

teologi Islam 

menjelaskan 

tentang 

kelestarian 

lingkungan 

adalah bagian 

inheren dari 

kehidupan 

manusia, sebab 

alam adalah 

basis utama 

manusia dalam 

memenuhi 

tuntuan hidup, 

baik pangan, 

papan, dan 

sandang. 
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Sehingga 

keselamatan dan 

kelestarian 

lingkungan 

adalah menjaga 

keberlangsunga

n hidup manusa, 

hal ini selaras 

dalam hakikat 

teologi dalam 

Islam yang 

menempatkan 

manusia sebagai 

khalifah fil 

ardh, yang 

berttugas 

menggantikan 

peran Tuhan 

dan menjadi 

pemimpin di 

muka bumi ini 

dalam rangkan 

menjaga 

kelangsungan 

hidup dan 

kelestarian 

ciptaan tuhan. 

 

2. Implikasi 

Penerapan Fikh 

Lingkungan 

Metode 

penilitian 

yang di 

Kaidah fikih 

dalam 

memahami 

Populasi 

manusia yang 

bertembah 
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Terhadap 

Perilaku Santri 

di Pondok 

Pesantren 

Lintang Sono 

Pagergunung 

Sitimulyo 

Piyungan Bantul 

 

 

 

 

 

gunakan 

adalah 

kualitatif 

 

eitka produksi 

modern 

 

banyak kian tak 

terbendung, 

kemajuan 

teknologi, dan 

basis produksi 

yang di gunakan 

untuk 

kelangsungan 

hidup manusia 

hari ini 

mengalami 

kontradiksi di 

dalamnya, lewat 

hal itu justru 

membuat 

manusia 

kehilangan kode 

etik untuk 

menjalankan 

relasi dengan 

alam, hal ini 

membawa 

malapetaka bagi 

kemampuan 

alam untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

manusia, 

sehingga 

produksi yang 

membabi buta 
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pada akhirnya 

membawa kita 

pada 

malapetaka 

dalam 

memenuhi 

kebutuhan 

produksi 

manusia. Maka 

lahirlah fikih 

lingkunagn 

untuk 

membendung 

keserakahan 

prduksi sebagai 

solusi. 

 

 

3. Yusup Rogo 

Yuono/2019/Mel

awan Etika 

Lingkungan 

Antroposentris 

Melalui 

Interpretasi 

Teologi 

Penciptaan 

Sebagai 

Landasan Bagi 

Pengelolaan-

Pelestarian 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif 

 

Produksi dan 

kaitannya 

dengan etika 

lingkungan 

hidup 

 

Jurnal ini 

membahas 

bagaimana etika 

produksi gaya 

lama harus di 

ganti dengan 

metode baru 

yang lebih 

ramah ekologis 

demi meretas 

mata ranti 

pemberangusan 

habitat hidup. 
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Lingkungan 

 

 

 

4. Muhammad 

Harfin 

Zuhdi/2015/FIQ

H AL-BÎ’AH: 

TAWARAN 

HUKUM 

ISLAM DALAM 

MENGATASI 

KRISIS 

EKOLOGI 

 

Menggunakan 

metode 

penelitian 

studi pustaka 

Fiqh 

lingkungan, 

etika produksi  

 

 

Jurnal ini 

mengusung 

sebuah bentuk 

paradigma yang 

di sebutnya 

sebagai fiqh 

kecerdasan 

naturalis yang 

mesti dimiliki 

oleh manusia, 

bahwa ini 

digunakan 

karena fikih 

merupakan 

penjabaran 

factual tentang 

ajaran-ajaran 

universal yang 

terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan 

Hadis, 

mengingat 

bahwa dalam 

Islam dengan 

trema besarnya 

telah 

memberikan 

petunjuk untuk 

mengatur tata 
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cara hidup ideal. 

 

 

5. Abd Kalim/Fiqih 

Berwawasan 

Spiritualisasi 

Ekologi (Kajian 

Materi Fiqih 

Ekologi)  

 

Penelitian 

kepustakaan 

(library 

research) 

 

Basis 

Epistimologi 

teoposentris, 

 

Dalam 

pembahasan ini 

ingin 

merekonstruksi 

bangunan awal 

manusia dalam 

memahami 

bagaimana 

keberlangsunga

n hidup, bahwa 

basis epsitemik 

kita harus di 

dudukkan lebih 

awal karena 

menjadi mata 

rantai kerusakan 

ekologi 

berlangsung, 

tulisan ini 

menjadi soslusi 

terhadap 

pandangan 

manusia 

terutama umat 

Islam yang 

masih banyak 

menggunakan 

paham bercorak 
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teoposentrik, 

yang 

menafsirkan 

gejala alam ini 

sepenuhnya 

terlepas dari 

khendak 

manusia. 

 

6. Pengukuran 

Pembangunan 

Bekelanjutan di 

Indoensia 

 

Penelitian 

kuantitatif 

Ekonomi 

pembangunan 
Dalam kurun 

waktu 2006 

sampai 2010 

ditengah krisis 

yang melanda 

berbagai 

negara-negara 

di dunia 

Indonesia 

berada pada 

kondisi yang 

masih 

menguntungkan 

yakni 

mencapaim 

pertumbuhan 

5,73  persen 

setiap tahunnya. 

Namun disaat 

bersamaan juga 

diikuti dengan 

peningkatan 
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jumlah lahan 

kritis  

 

7. Tomislav 

Klarin/2018/The 

Concept of 

Sustainable 

development 

goals goals: 

From its 

Beginning to the 

Contemporary 

Issues 

 

This study 

using library 

research 

 

 The concept 

stage of 

development 

today has gone 

through several 

stages, and to 

the extent that 

development 

now intersects 

with the earth. 

The analysis in 

this paper then 

connects the 

need for 

synergy between 

development 

and the 

possibility of 

maintaining a 

safe life on 

earth 

 

8.  

 

Azila Ahmad 

Sarkawi1/2016/T

he Concept Of 

Sustainability 

From The 

Islamic 

This study 

using library 

research 

 

The standard of 

sustainable 

development 

goals goals is 

broken down 

into three main 

Analysis of 

development 

theory since the 

80s began to 

worry about 

supporting 
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Perspectives 

 

classifications; 

economic, 

social and 

ecological. 

 

sources for the 

continuation of 

life on earth, 

uncontrolled 

production and 

orientation bias 

then fulfilled 

market 

competition, 

until an 

initiative 

emerged to 

include Islam in 

a production 

perspective. 

 

9. Ms. Vineeta 

Singh/2014/An 

Impact and 

Challenges of 

Sustainable 

development 

goals goals in 

Global Era 

 

This study 

using 

qualitative 

methods 

 

 The things that 

are highlighted 

in this research 

are how to 

explore between 

social, 

economic and 

ecological life, 

that these three 

things are the 

main problems 

of humans 

lately. 
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10. Konsep Etika 

Produksi dalam 

Sistem Ekonomi 

Islam Menurut 

Afzalur Rahman 

dan Yusuf 

Qardhawi. 

Menggunakan 

metode kajian 

pustaka 

(library 

research) 

Produksi, Etika 

Bisnis Islam, 

Sistem 

Ekonomi Islam, 

Afzalur 

Rahman dan 

Yusuf 

Qardhawi 

 

Terdapat 

beberapa 

persamaan dan 

perbedaan yang 

terdapat dalam 

pemikiran 

Afzalur Rahma 

dengan Yusuf 

Qardhawi; 

persamaannya 

adalah 

kebebasan 

dalam berusaha, 

produksi harus 

berhubungan 

dengan 

kebutuhan 

manusia, 

dermawan, 

menjamin 

terjaganya 

kelestarian alam 

dari 

kemusnahan 

atau kepunahan, 

kerja keras, 

produksi yang 

dihalalkan Allah 

Swt.. Adapun 

perbedaan 

meliputi ibadah 
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dan jihad, ihsan 

dalam bekerja, 

ketenangan 

jiwa, istiqamah 

dalam produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) dimana 

jenis penelitian ini memiliki konsentrasi pada analisis dan kajian teks. Penelitian 

jenis ini selain menjadikan berbagai bahan pustaka sebagai sumber juga 

menjadikannya sebagai data utama. Pengumpulan data lewat penelitian ini 

digunakan penulis dengan cara mengkaji beberapa sumber-sumber yang 

membahas mengenai sustainable development goals  dan produksi dalam Islam 

sebagai library research atau penelitian kepustakaan (Hadi, 2001).  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis ini adalah segala hal 

yang erat kaitannya dengan aktivitas pengumpulan data pustaka, membaca, 

mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut. Untuk menuai hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh penulis maka sumber-sumber literatuir yang tersedia 

merupakan syarat mutlak.  

2. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dapat di bagi menjadi dua, yakni data primer, 

data primer yang dimaksud yakni sumber-sumber data yang dimasukan dan 

berkaitan langsung dengan pembahasan penelitian, sementara data sekunder 

adalah data-data yang dapat menyokong gagasan yang diusung dalam penelitian 

ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah asal semua infromasi dan tajuk tentang isi 

penelitian berasal. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data 

yang didapatkan adalah data yang telah dirilis atau di terbitkan oleh 

sumber-sumber yang telah melalui tahap pengujian dan mendapatkan 

legitimasi sebagai data yang dapat dipublis ke khalayak. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan (library 

research). Metode ini dalam praktiknya dilakukan dengan cara 

menghimpun informasi yang berkaitan dan relevan dengan topik utama 
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yang dingin dibedah dalam penelitian ini yakni sustainable development 

goals.  

b. Tahap eksplorasi, yakni segmen mengumpulkan dan membedah, 

menganalisis data sesuai dengan sasaran yang ingin dituju oleh penelitian 

ini, dan menautkannya dengan variabel yang ingin di relevansikan yakni 

produksi dalam Islam. 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bagian ini akan memaparkan target yang ingin dicapai oleh penelitian 

ini, yang mnegacu pada fokus penelitian. Adapun tujan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Melakukan pendeskripsian tentang konsep sustainable 

development goals. 

b. Memaparkan konsep gagasan ideal tentang produksi dalam 

Islam. 

c. Mendeskripsikan pertautan antara konsep sustainable 

development  goals dalam produksi Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini akan melahirkan kegunaan sebagai 

berikut: 

a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini akan menambah karya-karya 

literatur yang akan memperkaya khazanah tentang 

pembangunan berkelanjutan. 
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b. Kegunaan Praktis, yakni agara penelitian ini mampu menjadi 

salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memperteguh 

keyakninan untuk melakukan keputusan dalam mengambil 

kebijakan publik.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Sustanaible development goals sebagai suatu teori telah melaui proses 

yang panjang, teori ini lahir menjai sintesa atau reaksi terhadap dialektika proses 

pembangunan dalam aspek produksi jika sustainable development goals ditinjau 

dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungannya. sustainable development goals  

yang berangkat dari aspek lingkungan dan kesejahteraan sosial secara harfiah 

sudah mulai  disandingkan sejak 1972, saat Thomas Malthus melakukan analisis 

terhadap ketersediaan lahan sebagai sumber penghasil pangan untuk memenuhi 

pesatnya ledakan penduduk di Inggris.  

Meski ruang lingkup yang di maksud Thomas Malthus berasal dari 

pengamatannya di Inggris, namun hasil-hasil penelitian selanjutnya mengafirmasi 

prediksi tersebut bahkan lebih jauh memberikan analisisnya untuk jangkauan 

dampak yang lebih luas, bukan lagi pada skala lokal. Seperti yang di lakukan oleh 

Meadow dan kawan-kawannya pada tahun 1972 menerbitkan sebuah tulisan 

berjudul The Limit To Growth, dimana pada dipenghujung analisisnya 

menjelaskan bahwa pertumbuhan produksi untuk menghasilkan barang dan jasa 

dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya alam, hinngga tidak bisa dilakukan 

secara terus menerus (on sustainable basis), dan disusul pada tahun 1987 oleh 

World Commission on Environment and Development (WCED) dalam tulisan Our 

Common Futur (Fauzi & Oxtavianus, 2014, p. 69). 

Pembangunan berkelanjutan akhirnya disepakati sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan manusia hari ini tanpa mengorbankan potensi-potensi 
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pemenuhan kebutuhan dimasa mendatang. Dalam hal ini dua entitas yang coba 

menjadi soal penting yakni permintaan (demand) dan keterbatasan (scarcity). 

Maka pendistribusian yang di maksud bersifat visioner dan punya implikasi 

jangka panjang. Pembatasan produksi hari ini dapat dimaknai sebagai upaya 

mendistribusikan ketersediaan sumber-sumber produksi dimasa yang akan datang.   

Menurut (Fauzi & Oxtavianus, 2014, p. 70),  dalam sustainable 

development goals setidaknya ada dua aspek penting yang menjadi perhatian yaitu 

pertama, pola pembangunan dan konsumsi mesti mengacu berdasarkan kendala 

sumber daya alam dan lingkungan. Kedua, kaitannya dengan kesejahteraan (well 

being) generasi yang akan datang. Oleh karena itu prinsip pembangunan 

berkelanjutan memiliki tiga poin penting di antaranya; (a) perlakuan masa kini 

dan masa mendatang, dengan menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; 

(b) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic 

well being, dan (c) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul akibat aset 

lingkungan. Sementara  (Panuluh & Fitri, 2016)  menyebutkan terdapat beberapa 

prinsip dalam menyeimbangkan pembangunan dengan ekonomi dan lingkungan 

diantaranya: 1) people (manusia), 2) planet (bumi), 3) prosperity (kemakmuran),  

4) peace (perdamaian), dan 5) partnership (kerjasama). Konsep demikian dikenal 

dengan istilah 5 P.  

Sustainable development goals menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang 

tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain atas 

tujuan kehidupan yang lebih baik. Nampaknya agenda yang diusung dan 

disepakati sekurangnya oleh 193 kepala negara, termasuk Jusuf Kalla yang kala 
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itu menjabat sebagai wakil presiden RI mewakili Indonesia dalam kerangka 

pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030 merupakan niat serius, diperkuat 

dengan statemen Sekertaris Jendereal PBB, Baan Ki-Moon “We don‟t have plan B 

because there is no planet B!” “Kami tidak memiliki rencana B karena tidak ada 

planet B!” Pemikiran ini kemudian membimbing pengembangan dari “Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan”(Tristananda, 2018, p. 43). 

Sustainable development goals sebagai sebuah gugus teori baru muncul 

pada penghujung tahun 2015 di atas konsensus 193 negara dan pemerintahan. 

Terkait dengan itu sustainable development goals sendiri telah melalui beberapa 

fase dalam perjalanannya untuk  membuatnya lebih sempurna sebagai suatu 

sistem.  

Fase Pertama dalam fase ini membahas tentang aktivitas ekonomi atau 

pembangunan dengan prasyarat lingkungan, fase ini disebut dengan fase periode 

teori ekonomi. Dimana klub romawi datang membawa sebuah analisis dalam rapat 

perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang konsekuensi negatif dan ekonomi 

perkembangan yang diselenggarakan di Stockholm 1972, dalam konsep yang 

digagas pada periode ini belum sepenuhnya mengasosiasikan masalah lingkungan 

sebagai dampak pembangunan.  

Konferensi ini hanya menekankan perlunya perubahan dalam kebijakan 

pembangunan ekonomi (Klarin, 2018, p. 73). Pada akhirnya lahirlah resolusi 

dimana pentingnya menyeimbangkan pembangunan dan kelestarian lingkungan, 
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untuk itu sebagai isntrumen terdapat 28 prinsip yang akhirnya ditetapkan dengan 

tujuan kelestarian lingkungan dan mengurangi kemiskinan. 

Pada periode kedua, dengungan pembangunan dan lingkungan. 

Pembanguan sesuai dengan lingkungannya semakin banyak beredar menjadi 

platform dan kampanye dalam berbagai publikasi. Edisi pembangunan lingkungan 

misalkan, pertama kali dijelaskan dalam edisi United Nations Environment 

Programme (UNEP) terbit tahun 1978. Tahun 1983 United Nations World 

Commission on Environment and Development (WCED) didirikan untuk program 

peubahan global. Program ini bertujuan untuk membangun kepekaan terhadap 

masa depan lingkungan dan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan 

serta memberikan prespektif terhadap pembangunan jangka panjang sesuai 

dengan kaidah pelestarian lingkungan (Klarin, 2018, p. 74). 

 Pada tahun 1978 komisi 18 negara dari 19 negara, dipimpin oleh  Gro 

Harlem  Brundtland (Perdana menteri Norwegia), menerbitkan sebuah laporan 

berjudul  “Masa Depan Kita Bersama”,  di sinilah awal konsep pembangunan 

berkelanjutan diperkenalkan sebenarnya yang isinya memberikan gambaran 

kondisi dunia (pembangunan dan ketertiban sosial ekonomi, degradasi 

lingkungan, pertumbuhan penduduk, kemiskinan, politik, perang, dll.) dan 

penjelasan tentang konsep ekonomi berkelanjutan (Klarin, 2018, p. 74). Konsep 

baru ini di tuntut untuk menjawab tantangan masa depan seperti; keseimbangan 

pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan, mengurangi pencemaran dan 

degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, mengurangi dampak 
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berbahaya dan dampak iklim, mengurangi kemiskinan dan kelaparan, serta 

ancaman serius lain yang dihadapi oleh umat manusia (Klarin, 2018, p. 74). 

Melihat dalam kurun waktu dua puluh tahun kepedulian dan keputusan 

dalam  ekonomi begitu diabaikan  hingga mengakibatkaan keadaan ekonomi 

memburuk menandai lahirnya deklarasi terbaru di fase ketiga. Deklarasi ini lahir 

di Rio  de Janeiro pada 1992, yang dalam dokumennya membahas tentang 

lingkungan dan pembangunan berisikan 27 prinsip pembangunan berkelanjutan 

tentang hak dan tanggung jawab PBB.  Deklarasi ini menyoroti pentingnya 

pemahaman serta sinergitas antar sektor publik, swasta dan masyarakat sipil, 

deklarasi ini memberikan ruang untuk pembangunan namun diikuti dengan 

kewajiban untuk melestarikan lingkungan, sebab lingkungan erat kaitannya 

dengan kepentingan publik, sederhananya manusia sebaga pusat perhatian tidak 

boleh menunda langkah-langkah untuk mencegah kerusakan lingkungan (Klarin, 

2018). 

Dalam dokumen yang diterbitkan mengungkapkan juga perlunya 

kerjasama dan konsensus antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. 

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mesti mengadopsi dan 

mengimplementasikannya dalam wujud kebijakan-kebijakan, rencana dan 

program. Sangat dibutuhkan negara maju sebagai aktor dalam membantu negara-

negara berkembang untuk mengentaskan kemiskinan rakyatnya dan agenda-

agenda melindungi dan menjaga sumber daya alam. Pola produksi dan konsumsi 

diubah agar pemanfaatan sumber daya alam dan bahan bakar fosil secara 

signifikan dapat memanimalisir dampaknya terhadap lingkungan (Klarin, 2018). 
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SDGs (Sustainable development Goals) yang lahir belakangan ini 

mengusung tiga aspek penting yang akan mendapatkan perhatian lebih dalam 

kebijakan-kebijakan yang akan lahir, ketiga unsur penting itu adalah; ekonomi, 

sosial dan lingkungan. Ketiga pilar ini yang menjadi inti dari pembangunan model 

berkelanjutan. Dari ketiga pilar tersebut penting untuk dinyatakan bahwa ekonomi 

dan lingkungan merupakan faktor yang saling memiliki implikasi langsung, 

misalkan dalam aspek ekonomi yang dimaksud adalah untuk menciptakan 

kepekaan terhadap potensi dan batas pertumbuhan ekonomi, implikasinya kepada 

masyarakat dan lingkungan, konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, 

sementara dalam pilar lingkungan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran 

akan sumber daya dan kerapuhan fisik kaitannya dengan aktivitas manusia dengan 

lingkungan, perubahan iklim, perlindungan lingkungan dan keragaman hayati 

(Tristananda, 2018). Ketiga pilar ini yang memiliki turunan dalam bentuk tujuh 

belas tujuan. Dalam tujuan-tujua tersebut yang memiliki korelasi langsung dengan 

dua pilar yang memiliki kaitan aktivitas ekonomi dan lingkungan adalah poin 13, 

yang menekankan aksi nyata dan tanggap terhadap perubahan iklim beserta 

dampak-dampak yang ditimbulkannya, poin 14, kehidupan bawah laut untuk 

menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan seumber daya laut demi 

perkembangan berkelanjutan, poin 15), menekankan perlindungan, 

mengembalikkan dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, 

meneglolah hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar 

guling tanah (Tristananda, 2018).  

Tujuan tersebut dapat kita amati sebagaimana poin-poin berikut; 
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1. Tanpa kemiskinan (No Proverty) 

Mengentaskan berbagai macam kemiskinan di setiap lini. 

2. Tanpa Kelaparan 

Menanggulangi dan mengakhiri penderitaan akan kelaparan, dengan 

cara mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta 

menggalakkan aktivitas pertanian model berkelanjutan. 

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Heald and Well 

Being) 

Mewujudkan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan 

semua usia. 

4. Pendidikan Berkualitas (Quality Education) 

Pendidikan yang layak dan terbuka yakni mendorong kesempatan 

belajar bagi semua orang selama hidup. 

5. Kesetaraan Gender (Gender Quality) 

Memberdayakan perempuan dan ibu serta mencapai kesetaraan 

gender. 

6. Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation) 

Memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang dapat dijangkau 

semua orang. 

7. Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy) 

Menjamin ketersediaan sumber energy yang dapatr dijangkau, 

terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. 
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8. Pertumbuhan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent 

Work and Economic Growth)  

Mendukung berkembangnya ekonomi yang berkelanjutan, lapangan 

kerja yang produktif  serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. 

9. Industri, Inovasi dan Infrastuktur (Industry, Innovation, and 

Infrastructure) 

Mendorong infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan 

industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi. 

10. Mengurangi Kesenjangan (Reduces Inequalities) 

Mengurangi angka ketidaksetaraan baik didalam sebuah negara 

maupun sesama negara-negara di dunia. 

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas (Sustainable Cities and 

Communities) 

Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman serta 

berkelanjutan. 

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (Responsible 

Consumption and Production) 

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan produksi. 

13. Aksi Terhadap Iklim (Climate Action) 

Bertindak sigap dalam menanggulangi perubahan iklim beserta 

dampak yang akan ditimbulkannya. 

14. Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water) 
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Melestarikan dan menjamin keberlangsungan laut dan kehidupan 

sumber daya laut demi pengembangan berkelanjutan. 

15. Kehidupan di Darat (Life of Land) 

Melindungi, mengembalikan, dan menjaga keberlangsungan 

pemakaian ekosistem darat, mengolah hutan secara berkelanjutan, 

mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah. 

16. Intitusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice, and 

Strong Institutions) 

Menyediakan akses keadilan bagi setiap lapisan masyarakat, lembaga 

yang bertanggung jawab untuk semua kalangan, meningkatkan 

perdamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan. 

17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goals) 

Memperkuat implementasi serta menghidupkan kembali kemitraan 

global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. 

Teori menekankan kesetaraan antargenerasi dalam pengelolaan sumber 

daya alamnya, sehingga teori ini dikenal dengan jaminan sumber-sumber daya 

dimasa yang akan datang. Pertama, sustainable development goals menggunakan 

model pembangunan berkelanjutan dimana tidak melihat ekonomi, sosial dan 

lingkungan sebagai entitas yang terpisah, atau triple bottom line (melihat ketiga 

entitas tersebut sebagai hal yang saling beririsan), namun dilihat dengan model 

nested (melihat sebagai bagian yang memiliki hubungan secara konpherensif; 

ekonomi bagian dari sosial, sosial bagian dari lingkungan), jika cara pandang 

seperti ini, maka sama sekali tidak ada tujuan yang saling terpisah apalagi saling 
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bertentangan (Tristananda, 2018). Hal ini menjadi syarat bahwa hanya bentuk 

ekonomi yang tunduklah pada kelestarian lingkungan dan keberpihakan kepada 

dimensi sosial yang ingin diusung antar 2016-2030.   

Dengan ini yang di perhatikan adalalah kembali memperbaiki kondisi 

lingkungan saat ini yang telah mengalami kerusakan dan memelihara usmber-

sumber produksi (alam) yang masih baik. Inilah yang kemudian dikenal sebagai 

ekonomi hijau atau hanya bentuk produksi yang ramah yang diperkenankan untuk 

tetap eksis (Tristananda, 2018). 

Kedua, dalam lingkungan seperti yang telah di bahas pada pragraf 

sebelumnya bahwa diantara elemen esensial; planet, people, dignity, prospertity, 

justice, dan partnership. Beberapa elemen tersebut jika diamati terdidri dari dua 

segmen utama; ekonomi dan sosial. Sehingga memberikan syarat bahwa sisa daya 

dukung lingkungan saat ini digunakan untuk membangun kondisi masyarakat 

yang lebih bermartabat (Tristananda, 2018).  

Tuntutan ini tentunya berat dan konsekuen; jika kita benar-benar 

menginginkan itu maka konsep pembangunan ekonomi yang kita konsepsi yang 

mana melahirkan pemiskinan sosial dan peminggiran terhadap masyarakat-

masyarakat yang lemah (Tristananda, 2018). 

Ketiga,  konsep yang di maksud kemudian dituangkan dalam 17 tujuan 

serta 169 target. Dimana dalam konsep ini mengurai setiap korelasi (konsumsi dan 

produksi, perubahan iklim, lautan, daratan, air dan sanitasi, energi, infrastuktur, 

industrialisasi, dan inovasi serta kota dan pemukiman). Kemudian masalah-
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masalah-masalah sosial yang ingin ditangani ternyata punya kaitan erat dengan 

masalah lingkungan (Tristananda, 2018).   

Kempat, tujuan-tujuan yang disepakati telah melewati penelaan oleh 

sekolmpok ilmuan dari international Council for science (ICSU)  dan 

International Social Scince Council (ISSC). Hasil analisis yang diungkapkannya  

baru sekitar 49 target atau  baru 29% yang bisa diukur indikator-indikatornya. 

Intinya adalah tujuan yang berkaitan dengan lingkungan masih membutuhkan 

kerja perbaikan (Tristananda, 2018).  

Kelima¸dalam proses perbaikan indikator-indikator itu, agar penting 

ditegakkan prinsip kesetaraan dan transparansi, juga bersifat inklusif dan 

responsif, dalam hal ini penting untuk mengonsolidasikan bersama pemangku 

kepentingan publik, tentunya melibatkan para pemangku kepentingan penting 

untuk menetapkan peserta sesuai dengan standar-standar yang ketat.  

Mereka adalah yang memiliki kiprah pembangunan keberlanjutan, 

sementara mereka yang tidak memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik 

dalam pembangunan berkelanjutan tidak memiliki hak untuk memberikan 

kontribusi pemikirannya, sebab di kahwatirkan kelompok ini rentan menyusupkan 

kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan agenda keberlanjutan (Tristananda, 

2018).  

Keenam,syarat 17 tujuan tersebut dalam hal ini harus dilakukan secara 

eleboratif dan dilakukan kemitraan antar berbagai sektor dan mengusulkan kepada 

sektor-sektor lainnya dalam forum-forum bersama (Tristananda, 2018). Namun 
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sulit atau mustahil untuk mencapa SDGs jika tidak didasari kerjasama  yang 

terokestrasi dengan baik antara pemerintah, swasta dan masyaralkat (Mongobay, 

2016). 
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BAB III 

ETIKA PRODUKSI ISLAM 

A. ETIKA PRODUKSI DALAM ISLAM 

Telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya tentang gambaran atau 

kerangka acuan dari sustainable development goals, kali ini kita akan membahas 

tentang etika produksi dalam Islam, tentang bagaimana kaidah produksi ekonomi 

dalam prinsip nilai yang dinilai ideal dalam Islam. Produksi merupakan bagian 

atau unsur yang tidak terpisahkan dengan konsumsi dan distribusi dalam 

perekonomian, sementara tujuan pembangunan dibuat untuk menyejahterakan 

masyarakatnya (Hardi, 2020).  

Salah satu faktor sentralnya terdapat dalam aktivitas ekonomi. Sebuah 

produk yang sampai ke tangan konsumen, pastilah telah melalui tahapan produksi 

dan distribusi terlebih dahulu (Hardi, 2020). Dalam proses produksi akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor umum yakni Modal (tanah, mesin, gedung), 

Tenaga kerja (sumber daya manusia baik yang memiliki skil maupun yang tidak), 

dan Bahan baku (bahan bakar), yang mana kombinasi dari ketiga faktor ini yang 

akan mempengaruhi seberapa besar biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk 

menghasilkan produk barang dan jasa (Hardi, 2020). 

Produksi adalah hal yang menentukan tonggak perekonomian suatu 

negara, produksi adalah langkah awal untuk memenuhi apapun yang di butuhkan 

dalam negara untuk kemakmuran negara itu sendiri, baik yang akan dikonsumsi 

maupun yang akan diekspor untuk memenuhi tuntutan pasar global. Sementara 
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segala pengamatan Islam terhadap sesuatu senantiasa menggunakan al‟Quran, 

Sunnah, Ijma, Qiyas sebagai sumber hukumnya (Faizah, 2018).  

1. Faktor-Faktor Produksi Islam 

Secara umum produksi baik di tingkatan ekonomi mikro maupun makro 

dapat dibagi dalam tiga faktor produksi; Modal (K), tanaga kerja (L), dan bahan 

baku  (M). Faktor produksi sendiri merupakan syarat mutlak yang mesti ada agar 

proses produksi bisa berjalan (Faizah, 2018). Menurut Ibnu Khaldun faktor 

produksi hanya meliputi tiga hal, diantaranya modal, tenaga kerja dan tanah. 

Sementara itu Umar Chapra menambahkan satu faktor lagi dalam proses produksi 

yakni organisasi (Faizah, 2018) :  

1. Tanah 

 Tanah adalah sumber penghasilan pokok bagi semua produk-produk yang 

dinikmati saat ini, tanah akrab kita kenal sebagai lahan, kerap dikonotasikan 

dalam aktivitas pertanian. Namun  memaknai lahan hanya sebatas kebutuhan 

produksi dalam aspek pertanian adalah salah kaprah dan terlalu sempit, nyatanya 

semua bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan produk apapun 

berasal dari tanah istilah tanah ini merujuk kepada setiap apapun sumber-sumber 

daya alam yang ada di bumi ini; udara, lautan, pegunungan dan seterusnya. Dalam 

memberikan sinyal tentang konotasi yang dimaskud lahan dalam QS. Al-

Jasiyah/45: 12-13 (Departemen Agama RI, 2010)  menyebutkan: 
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Terjemahnya: 

Allah Swt.-lah yang menundukkan  lautan untukmu supaya kapal-kapal 
dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari 
karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur. 

 

                              

      

Terjemahnya: 

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di 

bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah Swt.) bagi 

kaum yang berfikir. 

 

Dalam ekonomi, tanah memiliki arti sentral, bahwa segala sesuatu yang 

ada baik di atas dan di bawah tanah yang dapat menjadi produk bernilai ekonomis 

(Rafsanjani, 2016, p. 34). Terdapat banyak sekali hal yang terkandung dalam 

tanah yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dipertukarkan dalam pasar setelah 

melalui tahap produksi. 

Para ahli mufakkih bersepakat membagi bahan mineral menjadi dua 

bagian: azh zahir (terbuka) dapat diartikan sebagai bahan mineral yang memiliki 

sifat berdasarkan kesempurnaan keadaannya, dimana bahan mineral tersebut 

sudah memperlihatkan wujud substansinya. 
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Sementara yang lainnya adalah al bathin atau mineral tersembunyi. 

Mineral tersembunyi adalah mineral yang kala ditemukan tidak berada pada 

kondisi akhirnya contonhnya seperti logam dan emas, emas tidak didapatkan 

langsung dalam wujud aslinya sebagai emas, perlu ada lagi pengerahan energi 

ekstra dalam mengolah mineral hingga dapat berwujud sempurna menjadi emas.   

2.  Tenaga Kerja 

Meski dalam suatu negara dikaruniai dengan berbagai macam kekayaan 

alam, hal itu dianggap percuma bilamana tidak ada kekuatan manusia atau tidak 

digunakan oleh masyarakatnya (Rafsanjani, 2016). yang mampu dikerahkan 

dalam mengelolah potensi alam tersebut, olehnya untuk memaksimalkan potensi 

alam sebagai sumber pendapatan bagi negara maupun masyarakat di level mikro, 

maka sumber daya manusia sebagai tenaga kerja memiliki arti penting, tenaga 

merupakan prasyarat utama agar potensi alam yang di miliki dapat mendatangkan 

manfaat bagi kehidupan manusia. 

Al-Qur‟an sebagai rujukan utama Islam juga memberikan letimigasi akan 

hal ini. Dijelaskan dalam QS. Ar-Raad/13: 11 (Departemen Agama RI, 2010): 

                        

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah Swt. tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.  

Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia tidak mesti duduk berpangku 

tangan tanpa berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya, nasib suatu kaum 
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tidak akan diubah jika bukan kaum itu sendiri yang memiliki inisiatif untuk 

mengubahnya, dengan memanfaatkan potensi akal yang dimilikinya maka 

perubahan yang akan diinginkannya mampu tercapai. Manusia tidak akan 

mendapatkan rezeki yang dijanjikan bilamana manusia tidak berusaha untuk 

mencapai apa yang diinginkannya.  

3. Modal 

Modal adalah suatu kekayaan yang dimiliki dan sisihkan khusus untuk 

menambah pundi-pundi keuntungan, ia adalah bagian yang tidak digunakan untuk 

kepentingan konsumsi, namun digunakan untuk proses produksi lebih lanjut; 

mesin, peralatan, alat pengangkutan, uang tunai, dll (Rafsanjani, 2016).  Modal 

yang besar untuk kepentingan produksi akan membuat aktivtas produksi menjadi 

semakin efisien.  

4.   Organisasi (Interprise) 

Enterprise memiliki  peran penting dalam produksi, mereka lebih akrab 

dikenal dengan entrepreneur atau organisator. Mereka adalah bidang yang 

memiliki tugas mengorganisasi dan manajerial, hingga peran mereka adalah 

malakukan pengorganisasian dan mengoordinasi faktor-faktor produksi 

(Rafsanjani, 2016). 

2. Tujuan Produksi  

Dalam paradigma mainstream  orang akan menyepakati bahwa tujuan 

produksi adalah dengan manuai keuntungan semaksimal mungkin. Dalam hal ini 
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dapat di rumuskan keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara total 

penerimaan dikurang dengan jumlah biaya produksi, perusahaan untuk mencapi 

keuntungan semaksimal mungkin adalah dengan menombinasikan faktor-faktor 

produksi melalui proses efesiensi (Hardi, 2020). 

Dalam prespektif  Islam tentu menekankan beberapa poin dalam 

meletakkan orentasi produksinya, seperti menyediakan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh konsumen dengan tetap memperhatikan  maslahah di balik 

kebutuhan itu, dimana dapat dibagi dalam beberapa aspek: pertama, pemenuhan 

manusia pada tingkat moderat; kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan 

pemenuhannya; ketiga, menyediakan barang dan jasa dimasa yang akan datang; 

keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Swt. 

(Hardi, 2020). 

Terdapat poin yang sangat penting bagaimana dalam proes produksi harus 

memperhatikan beberapa poin penting, bahwa terutama untuk melakukan aktivitas 

produksi menuntut pemahaman akan apa yang dibuthkan oleh konsumen. Siddiqi 

menjelaskan bahwa kegiatan produksi barangataupun jasa harus memperhatikan 

nilai keadilan dan kebajikan (maslahah) bagi masyarakat (Hardi, 2020).  

3. Maqashid Syariah Sebagai Indikator Etika Produksi Islam 

Sementara Maqasid al-syariah yang telah dijelaskan sebagai penetapan 

hukum dalam Islam berdasarkan tujuannya yakni kemaslahatan diperuntukkan 

untuk mewujudkan kemaslahatan dua dimensi kehupan; dunia dan akhirat. Secara 

terminologi maqashid al-syariah dimaknai nilai dan makna yang menjadi muara 
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atau tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat Syariah (Allah Swt. swt) dibalik 

pembuatan hukum. 

Untuk mewujudkan kemaslahatan harus memastikan terpenuhinya tiga 

aspek kebutuhan; primer (daruriyah), sekunder (hajiyah) dan tersier (tahsiniyyah) 

(Salahuddin & Syari, 2012).  Kebutuhan primer (daruriyah) melingkupi beberapa 

hal pokok di dalamnya (mabadi, al-khams, dharuriyat al-khamsI); jiwa, akal, 

harta, dan keturunan (Moh. Farid Fad, 2019). Kebutuhan dharuriyah merupakan 

posisi yang sangat sentral,  tidak terpenuhinya aspek dalam menyebabkan 

merusak kehidupan dunia dan akhirat secara keseluruhan (Bakri, 1996). 

Pada aspek kedua diikuti dengan kebutuhan hajiyat, yang mana jika tidak 

terpenuhi tidak sampai membahayakan keselamatan, namun jika tidak terpenuhi 

aspek ini akan menyulitkan manusia dalam menjaga dan memenuhi kebutuhan 

dharuriyah. Sedangkan yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat, merupakan 

aspek pelengkap dikaitkan dengan selera ataupun standar-standar yang dapat 

diselaraskan dengan akhlak dan moral. Dalam posisi ini jika tidak terpenuhi 

membuat kelima unsur pokok daruriyat tidak sempurna.  

Najjar dalam (Moh. Farid Fad, 2019) dijelaskan bahwa ia melakukan 

analisis lebih dalam lagi dibanding pemetaan tadi berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari, Najjar membaginya menjadi lima klasifikasi; 1) melihat bahwa dalam 

maqasid shar‟iyah harus melihat kekuatan penetapan hukum tersebut; 2) 

memahami maksud dari penetapan hukum dari aspek objek pendapatan hukum 

yang diturunkan. 3) melihat maksud hukum dari sisi keumuman suatu dalil 
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tersebut; 4) dapat juga melihat maksud dari suatu hukum melalui aspek ushul 

penetapan hukum tersebut; 5) melihat maksud dari suatu hukum yang ditetapkan 

oleh agama melalaui kekuatan kemaslahatan yang dimiliki oleh hukum tersebut 

(Moh. Farid Fad, 2019). Menurut Al- Syatibi jika ketiga hal untuk menjaga 

kemaslahatan itu tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia maupun di 

akhirat (Toriquddin, 2010).  

 Kategorisasi itu berlaku dalam aspek produksi, masuk dalam kategori 

daruriyat apabila kegiatan produksi menyangkut penjagaan kelima hal tadi, dapat 

dicontohkan dalam memproduksi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok, 

maka hadirnya bahan pangan dan dikonsumsi untuk memenuhi nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. dalam aspek hajiyat dapat kita lihat dengan 

adanya moda transportasi, kendaraan diciptakan untuk mempercepat atau 

mengefesienkan mobilitas dalam masyarakat. Sementara yang terakhir tahssiniyat 

kerap dikaitkan dengan selera astetika atau artistik seseorang, dengan contoh 

idustri aksesoris yang diciptakan untuk memenuhi tuntutan selera artistik manusia 

semata, seperti emas, motif pakaian desai baju dst. 

Dari penjelasan di atas sebagai rujukan atau prinsip dasar penentuan 

hukum dalam aktivitas muamalah kitda dapat menemukan nilai dasarnya. 

Sehingga dalam pemaparan berikut akan merujuk pada para ulama-ulama yang 

mulai mengontekstualisasikan hukum-hukum dalam Islam dalakm mengamati 

aktivtas dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. 

4. Prinsip-Prinsip Produksi  
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Produksi mesti dipahami sebagai suatu bagian yang saling berkelindan 

dengan proses pengadaan bahan baku (input) sampai pada produk jadi (output). 

Semuanya merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain 

(unity). Menurut para ahli beberapa wujud dari kegiatan produksi yang dijelaskan 

dalam Al-Qur‟an dan Sunnah (Khodijah Ishak, SH.I, 2004) yakni;  

1. Unity (keesaan Tuhan), Segala aktivitas sosial dipahami sebagai ibadah 

yang bermuara pada keesaan Tuhan. Ajaran tersebut tercantum dalam QS. 

Al-An‟am/6:162-163 (Departemen Agama RI, 2010). 

                           

                 

Terjemahnya: 

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada 

sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan 

kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan 

diri (kepada Allah)". 

Tauhid adalah salah satu karateristik dalam ekonomi Islam. 

Konsep tauhid adalah dimensi vertikal Islam, yang didalamnya aspek 

politik, ekonomi, sosial dan religius berpadu (Latifah, 2021).  

Dalam pemahaman tersebut segala hal dikembalikan kepada Tuhan, 

manusia akan menjalankan aktivitas sebagai implementasi dari 

pengabdian dan amanat yang diembannya, yakni memakmurkan bumi.  

Oleh karenanya produksi mesti dipahami sejak proses awalnya yaitu 

pengadaan bahan baku (input) sampai berakhir pada tahap produski itu 
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sendiri (output) yang keseluruhan disandarkan pada kesadaran bahwa 

keseluruhan adalah wujud keseaan Tuhan. 

2. Equilibrium, keseimbangan (keadilan). Keseimbangan mesti dipahami 

dalam wujud upaya meraup keuntungan yang bersifat universal, yaitu 

dalam setiap prosesnya semua pihak yang terlibat atau bekaitan dengan 

proses produksi tidak mendapat dampak yang merugikan bagi mereka, 

hak mereka tidak direnggut demi kepentingan meraup keuntungan bagi 

penguasaha. 

             

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. 

QS. Al-Qamar/54: 49 (Departemen Agama RI, 2010). 

 

3. Free Will yakni bebas dalam berkhendak (ikhtiar). Para ulama bersepakat 

bahwa transaksi dalam ekonomi mesti berpijak pada prinsip suka sama 

suka (antaradi minkum). Bahwa dalam meletakkan dasar keputusannya 

dalam bertransaksi tidak berangkat dari keterpaksaan dan yang 

menawarkan barang dan jasa tidak merekayasa kondisi sehingga orang 

tersebut terpaksa membeli atau mengonsumsi barang dan jasa yang 

ditawarkan. 

                              

                            

Terjemahnya: 
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Katakanlah: "Hai manusia, Sesungguhnya teIah datang kepadamu 

kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu Barangsiapa yang 

mendapat petunjuk Maka Sesungguhnya (petunjuk itu) untuk 

kebaikan dirinya sendiri. dan Barangsiapa yang sesat, Maka 

Sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. dan 

aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu" Al-Maidah/5: 2 

(Departemen Agama RI, 2010) 

 

4. Responsibility (pertanggung jawaban). Wujud pertanggung jawaban yang 

dimaksud dapat berupa sikap jujur, memberikan bantuan kepada orang 

miskin, tidak melimpahkan kesalahan ketika melanggar kode etik, 

meninggalkan segala macam transasksi yang menghilangkan hak orang 

lain, melalaikan tugas dan sebagainya (Latifah, 2021). Adapun 

Pertanggung jawaban yang dimaksud disini meliputi lingkungan sosial, 

politik ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, stake holders, manusia dan 

lain-lain. Perihal ini tercermin dalam firman-Nya: 

                               

            

Terjemahnya: 

(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang 

kosog dan tidak (pula) menurut angan-angan ahli Kitab. 

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi 

pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung 

dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah QS. An-Nisa/4: 

123 (Departemen Agama RI, 2010). 

 

5. Kenenaran; kebijakan dan kejujuran. Bahwa prinsip kebenaran berkaitan 

langsung dengan hak dan kewajiban, dalam ajaran agama ekonomi 

didesain dalam rangka mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang 

bahkan kepada semua ciptaan rahmatan lil‟ alamin. Sebab secara asali 

dunia dan isinya merupakan wujud kebesaran Allah Swt. yang dititipkan 
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kepada manusia, maka apapun keputusanmestoi menyandarkan tujuan 

tersebut sesuai kehendakNya.  

                                    

                                

                             

                                  

    

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-

syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan 

haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 

binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia 

dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 

menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah 

sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 

menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu 

berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu 

dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. 

QS. Al-Maidah/5: 2 (Departemen Agama RI, 2010). 

 

 

B. ETIKA PROUDKSI ISLAM MENURUT INTELEKTUAL MUSLIM 

a. Pemikrian Yusuf Qhardawi Tentang Produksi 

Menurut Yusuf Qaradhawi tujuan produksi dalam Islam meliputi; (1) 

untuk memenuhi kebutuhan manusia dan (2) dalam rangka mewujudkan 

kemandirian umat (Khodijah Ishak, SH.I, 2004) dimana hal tersebut mesti 

disesuaikan dengan pedoman Al-Qur‟an dan Sunnah kaitannya dengan 
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pemenuhan kebutuhan. Bagi Umar Chapra Ekonomi Islam sebagai sebuah cabang 

ilmu adalah upaya dalam merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi 

dan distribusi sumber daya alam selaras dengan maqashid, yang tidak mengekang 

kebebasan individu, tidak menciptakan ketimpanagan makro ekonomi dan ekologi 

yang memiliki implikasi berkepanjangan, serta melemahkan soliditas  sosial dan 

jaringan sosial masyarakat (Khodijah Ishak, SH.I, 2004).  

 Yusuf Qhardawi memiliki sebelas konsep dalam memahami bagaimana 

sebuah etika dapat diterapkan dalam aktivitas produksi manusia; 

1. Bebas  Berkeativitas (kebebasan berusaha) 

Manusia dipahami sebagai makhluk yang diberi kebebasan dalam 

mengembangkan kreativitas dan keahlian yang dimilikinya untuk 

memperdayagunakan dan mengembangkan sarana dan prasarana, 

alat untuk melakukan aktivitas produksi. Manusia tidak larang dalam 

mencapai prestasi-prestasi sebagai wujud pemaksimalan potensi 

yang diberikan kepada manusia, selama tidak melanggar ketentuan 

Allah Swt. serta memberi kontribusi dalam menciptkan 

kemaslahatan bagi masyarakat (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

2. Perlindungan Kekayaan Alam 

Rahmat yang diberikan Allah Swt. sangat luas mencakup langit dan 

bumi demi kepentingan manusia, menurut Yusuf Qardhawi bahwa 

etika yang paling penting adalah dengan menjaga sumber daya alam 

sebab ia merupakan nikmat yang diberikan Allah Swt. kepada 

hambanya, sehingga semestinya manusia mesti mensyukurinya 
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dengan cara menjaga sumber daya alam agar terhindar dari polusi, 

kehancuran dan kerusakan. Allah Swt. senantiasa memperingatkan 

manusia akan pentingnya menjaga diri dari tabiat bawaannya seperti 

ambisi memenuhi hawa nafsunya (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

Dalam QS. Al-A‟raf/7: 56 (Departemen Agama RI, 2010): 

                              

         

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya dan Berdoalah 
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan 
harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 
Swt. Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.  

 

3. Kerja adalah Ibadah dan Jihad 

Dalam analalisisnya Yusuf Qardhawi menempatkan kerja 

sebagai bagian integral dengan ibadah dan jihad, sebagaimana 

menurutnya perkataannya  

”Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa 

memporuduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas 

ekonomi; pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, 

dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan di dunia ini 

dan menjadikannya sebagai ibadah dan jihad”. 

 

Maksud dari perkataan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap 

umat Islam dianjurkan untuk memproduksi serta menguasai seluruh 

bidang ekonomi yang ada didunia saat ini. Hal ini disebabkan 

bergantung dari negara lain dianggap membahayakan integritas umat 

Islam. Lebih lanjut ia mengatakan “bekerja akan menjadi ibadah dan 
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jihad selama pekerja konsekuen terhadap perintah Allah Swt., suci 

niatnya, dan tidak melupakan-Nya (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

4. Halal dan Tidak Melewati Batas 

 Defenisi halal disini mesti didudukkan sebaik-baiknya, 

sebab memahaminya dalam pemahaman yang sempit tidak 

memberikan dampak yang signifikan dalam membawa kemaslahatan 

bagi manusia kecuali dalam aspek aksidentilnya saja. Halal 

merupakan bagian sentral dalam membincangkan perihal ekonomi 

Islam (Muflihin, 2018), halal dan haramnya sesuatu merupakan 

tonggak atau pondasi dari perekonomian Islam, ia hadir pada setiap 

sensi-sendi perekonomian mulai darui produksi, distribusi sampai 

konsumsi. 

 Manusia tidak boleh tergiur dengan sebuah iming-iming 

akumulasi kekayaan yang tak terhingga dengan mengahalalkan 

semua cara. Kerap wajah-wajah tokoh publik kita hari ini 

mempertontonkan upaya mencapai ambisi itu seperti melalui 

berbagai cara; korupsi, nepotisme, gratifikasi, menyogok, 

penggelapan dst. 

 Dalam bagian lain ia Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa 

prinsip etika dalam produksi wajib dilaksanakan oleh setiap muslim 

baik secara individu maupu kelompok pada semua kondisi-kondisi 

yang dibolehkan Allah Swt. (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

5. Memproduksi Barang yang Dibutuhkan Manusia 
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Manusia telah dianjurkan untuk meningkatkan hasil produksi 

yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat . yang 

mesti diproduksi manusia adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan 

primer diatas kebutuhan sekunder. Contoh dalam hal ini manusia 

tidak boleh mengalihfungsikan lahan yang digunakan untuk 

memproduksi pangan atau kebutuhan pokok lainnya untuk 

kebutuhan infrastruktur demi terciptanya arus perputaran kapital oleh 

pengusaha-pengusaha bermodal. 

 Singkatnya bahwa Yusuf Qardhawi ingin melakukan 

interupsi bahwa pembangunan yang digunakan sebagai instrumental 

atau pelengkap tidak boleh menyingkirkan produksi-produksi yang 

dibutuhkan masyarakat. Hal itu hanya dimungkinkan bilamana 

kebutuhan pokok sudah terpenuhi  (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

6. Keadilan 

Adil merupakan norma utama dalam seluruh aspek perekonomian 

dalam Islam. Pesan itu dapat kita tangkap dalam Al-Qur‟an dimana 

adil adalah tujuan agama. Adil merupakan norma utama dalam 

semua aspek ajaran Islam; akidah, syariat, dan etika (Khodijah Ishak, 

SH.I, 2004).  

7. Target Poduksi 

Hal yang merupakan tujuan utama produksi menurut Yusuf 

Qardhawi adalah target swasembada individu, masyarakat dan umat. 

Kondisi ini dipahami sebagai upaya untuk mampu mengakomodir 
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kebutuhan sendiri tanpa menggantungkan kebutuhan ke pihak-pihak 

lain, hal ini menekankan pada soliditas sosial, seseorang mesti 

menginfakkan hartanya kepada yang membutuhkan atau membuka 

lebar-lebar kesempatan bagi sesama masyarakat dan umat untuk 

meningkatkan kualitas diri, ekonomi dan status sosialnya ditengah 

masyarakat, seperti melibatkan mereka langsung dalam aktivitas 

produksi atau memberikan mereka pekerjaan (Khodijah Ishak, SH.I, 

2004). 

8. Istiqamah 

Sikap istiqamah dapat dimaknai sebagai sebuah sikap teguh 

pendirian dan konsekuen, sebuah sikap yang sangat penting dalam 

sebuah aktivitas produksi. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa mereka 

yang senantiasa istiqamah akan mengetahui lingkup yang ditentukan 

Allah Swt. serta menjauhi segala laranganNya. Menolak dosa dan 

tidak menenggelamkan diri pada apa yang telah diharamkan 

(Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

9. Tekun dan Ihsan 

Ihsan secara maknawi dapat diartikan memberikan kenikmatan atau 

kebaikan atas orang lain, Yusuf Qardhawi menambahkan bahwa 

ihsan juga berlaku dalam melaksanakan tugas pekerjaan (produksi). 

Selain itu ia juga menjadi sebuah kesadaran bahwa Allah Swt. akan 

selalu memantau, mengawasi dan memperhtikan gerak-gerik dan 

niat setiap manusia (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 
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10.  Dermawan 

Harta  dalam hal ini bukan hanya digunakan untuk kepentingan diri 

sendiri. Umat Islam dituntut untuk saling berbagi  kepada orang lain 

atas kelebihan harta yang dimilikinya. Ada berbagai instrumen 

dalam menyalurkan kelebihan harta kepada orang lain yang telah 

diatur; zakat, infaq dan sedekah (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). 

11. Ketenangan Jiwa 

Demi menciptkan sebuah produk yang berkualitas mesti dimulai dari 

ketenangan jiwa, produk yang memuaskan berangkat dari jiwa yang 

murnai tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kelak 

akan menghasilkan rasa iri, dengki, bingung yang hanya akan 

menghasilkan output yang kurang memuaskan (Khodijah Ishak, 

SH.I, 2004). 

b. Pemikiran Baqir As-Shadr Tentang Produksi 

Produksi menurut Baqir As-Shadr dipahami sebagai proses mengolah alam 

agar tercipta  bentuk wujud terbaik yang bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia.  Dalil yang menjadi pijakan pemahaman tersebut berpijak dari 

firman Allah Swt.  dalam QS. an-Nahl/16: 5 (Departemen Agama RI, 2010):  

                      

Terjemahnya: 

Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada 

(bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan 

sebahagiannya kamu makan.  
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Ayat tersebut menjadi syarat bahwa proses transformasi dari barang 

mentah yangdiciptakan Allah Swt. dalam wujud binatang yang  masih hidup 

dikelolah manusia mulai dari proses penyembelihan, pemilahan dan pengemasan 

sampai jadi daging yang dapat dimakan dan bagian lainnya dapat menjadi bahan 

pembuatan komoditas lainnya seperti pakaian, tas dan aksesoris. Manfaat ini 

yangt diakui oleh Baqir Shadr sebagai defenisi produksi. 

Terkait dengan produksi Islam, Sadr memiliki pemetaan strategi 

diantaranya: 

1. Strategi doktrin/intelektual 

Adalah upaya untuk membuat manusia mewarisi spirit dalam 

Islam untuk giat dalam bekerja dengan tidak membiarkan sumber daya 

menganggur begitu saja. Oleh karena itu manusia harus senantiasa 

bekerja dan memanfaatkan sumber daya (Faizah, 2018). 

2. Strategi Legislatif 

Salah satu wujud daripada majunya hukum adalah terjaminnya 

keamanan dan kesejahteraan seseorang. Negara sebagai regulator 

dengan instrumen tersebut berkaitan dengan tugasnya dalam menjaga 

produksi tetap Islami menurut Shadr adalah: 

A. Penyitaan terhadap tanah-tanah yang menganggur atau tidak di 

manfaatkan, negara akan melakukan redistribusi penguasaan atau 

hak kelolah lahan kepada orang yang tidak memiliki sarana 
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produksi atau yang bisa mengelolah tanah tersebut untuk keperluan 

dirinya dan orang lain 

B. Pelarangan terhadap hima (pemilikan tanah dengan cara paksa) 

C. Islam melarang terhadap penguasaan sumber-sumber produksi 

secara individu. Hal ini terkait dengan sumber produksi yang 

menyangkut kepentingan banyak orang seperti sumber air, sumber 

mineral lainnya. 

D. Dalam redistribusi tanah waliatul amr  dilarang keras memberikan 

sebidang tanah yang diambil alih untuk diberikan kepada orng yang 

tidak berhak mengambil manfaat dari tanah tersebut. 

E. Memberlakukan prinsip “tidak ada kerja, tidak hasil”. 

F. Menghapus praktik riba. Untuk menghindari praktik ini Islam 

memberikan solusi menggunakan konsep bagi hasil (profit and loss 

sharing) untuk meningkatkan soliditas dan rasa saling percaya, cara 

kerja sama bisa berupa mudharabah maupun musyarakah. 

G. Pelanggaran transaksi ”tidak produktif”, seperti membeli murah 

dan menjualnya dengan harga yang mahal tanpa ada pengerahan 

kerja. 

H. Larangan menimbun uang. 

I. Larangan terhadap kesenangan yang sifatnya artifisial. 

J. Usaha mencegah konsentrasi kekayaan. 

K. Larangan manipulasi perdagangan. 

L. Anjuran terhadap pemberian harta  kepada sanak keluarga 
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M.  Melarang pemberian jaminan sosial kepada pihak yang sudah 

mapan secara finansial 

N. Melarang praktik boros dan berlebihan 

O. Islam menempatkan proses belajar sebagai suatu hal yang wajib 

dilakukan. 

P. Menekankan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya 

Q. Mengizinkan negara untuk memimpin di seluruh rana produksi 

dengan cara membangun infrastruktur demi kepentingan publik. 

R. Memberikan wewenang kepada negara untuk membangun sektor 

publik 

S. Islam memberikan wewenang negara untuk meregulasi dan 

mengecek manipulasi pasar (Shadr, 2008). 

 

c. Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Produksi 

Afzalur Rahman memberikan suatu keleluasaan bagi pelaku ekonomi 

dalam melakukan aktifitas produksi dan mengelolah harta agar terhindar dari 

sikap malas dan ketergantungan terhadap orang lain. Olehnya manusia diberikan 

hak atau kebebasan dalam bekerja selama itu tidak mengandung unsur yang dapat 

merugikan orang lain dan dirinya sendiri (Abdullah et al., 2020). 

Dalam aktifitas produksi Afzalur Rahman menjadikan moral sebagai 

indikator dalam menghasilkan output produksi, efesiensi kerja, mendapatkan 

keuntungan, dan mengembangkannya secara luas. Sikap ini adalah implikasi atas 

pengagungan manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang dapat mengaktualkan 
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fungsinya sebagai makhluk berakal sekaligus khalifah, dan dapat menjalankan 

fungsi sosial dalam masyarakat (Abdullah et al., 2020). Nilai-nilai yang lebih rinci 

dapat berupa: 

1. Berwawasan jangka panjang. 

2. Menepati janji dan kontrak 

3. Mengindari hal-hal yang diharamkan baik dalam menjalankan kegiatan 

produksi maupun memilh bahan produksi serta cara memperolehnya 

(Abdullah et al., 2020) 

Hutan adalah salah satu objek pembahasan dari Afzalur Rahman dalam  

mewakili alam sebagai objek pemabahasan, sebab hutan menyediakan hal 

berlimpah bagi kebutuhan manusia. Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa 

Islam melarang umatnya dalam melakukan eksploitasi dengan cara curang dalam 

mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa lingkungan 

memiliki peran sentral, sebab semua makhluk hidup bergantung pada lingkungan. 

Sehingga  melestarikan lingkungan sama saja dengan  memelihara kelangsungan 

hidup manusia dan segala ciptaan Allah Swt (Abdullah et al., 2020). 

Afzalur Rahman mengatakan bahwa sekali manusia melakukan 

pencemaran lingkungan maka pelaku usaha harus melakukan pembenahan dan 

memindahkan limbah-limbah yang tercemar tersebut. Mereka yang melakukan 

usaha harus membersihkan kembali polusi yang tercemar tersebut sebagi bentuk 

tanggung jawabnya (Abdullah et al., 2020). Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. 

Tak ada seorangpun muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang 

dimakan itu  dari tanaman yang menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri 

akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan binatang buas darinya, 



63 
 

 

maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun 

yang dimakan burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah 

baginya. Tak ada seorangpun yang mengurangi, kecuali itu akan menjadi 

sedekah baginya. (H.R. Muslim). 

 

d. Pemikiran Umar Chapra Tentang Produksi 

Umer Chapra (1933) memiliki suatu prinsip bahwa maksimalisasi output 

semata bukan menjadi tujuan masyarakat muslim (Soleh, 2011). 

Memaksimumkan output mesti dibarengi dengan jaminan usaha yang bertujuan 

untuk menjaga kesehatan rohani yang terletak pada batin setiap manusia, hal ini 

menuntut agar keadilan menjadi dasar pada setiap interaksi manusia. 

pembangunan seperti inilah yang selaras dengan tujuan-tujuan syariah (Soleh, 

2011). Pemikiran Umer Chapra berkutat pada bagaimana mencari jalan keluar dari 

kemiskinan dan ketertinggalan negara-negara muslim, yang hanya selalu menjada 

sasaran pasar dan lumbung untuk mendapatkan bahan dasar produksi (Arifqi, 

2019).  

Menurut Chapra keadilan dan efesiensi mustahil tanpa ada suntikan moral 

dalam aktifitas ekonomi. Arah pemikiran Umar Chapra sederhananya dapat 

didapahami  dengan dua konsepnya. Pertama, efesiensi, keadilan dan moral. 

Efesiensi yang maksimal dapat diraih dalam alokasi sumber daya bilamana tingkat 

batas maksimum dari barang dan jasa pemenuhan  kebutuhan diproduksi dengan 

jumlah stabilitas ekonomi yang dianggap wajar dan tingkat pertumbuhan 

berkelanjutan (Arifqi, 2019). Pembangunan dalam Islam mesti bisa menciptakan 

efesiensi dan pemerataan sumber daya yang terbatas ditengah keinginan manusia 

yang tidak terbatas. Hal yang sama juga berlaku pada moral seseorang, jika 
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moralnya baik maka jalannya proses pembangunan ekonomi akan lebih mudah 

terarahkan (Arifqi, 2019). 

Kedua, peran negara. Kehadiran negara begitu penting dalam prosesi 

pembangunan suatu negara, hal ini disebabkan sikap pesimis melihat manusia 

dapat memiliki kesadaran moral dalam berperilaku ditengah masyarakat. Olehnya 

negara hadir dan menciptakan kontrak sosial agar masyarakat bisa membendung 

dan mengontrol potensi-potensi tersebut dengan letimigasi kekuasaan yang 

diberikannya dari masyarakat. Adapun peran-peran negara atau pemerintah yang 

dimaksud adalah, 1) membangun kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), 2) 

mengurangi pemusatan kekayaan, 3) restrukturisasi ekonomi dan keuangan 

(Arifqi, 2019). 

e. Pemikiran Abdul Manan Tentang Produksi  

Abdul Manan dalam buku Economic; Theory and Practice menjelaskan:  

Prinsip dasar yang harus menjadi perhatian dalam proses produksi adalah 

kesejahteraan ekonomi. Bahkan ekonomi kapitalis juga terdapat seruan 

untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas 

kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan 

ekonomi dilihat pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan 

kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan 

moral, pendidikan, agama, dan banyak lagi. Dalam ekonomi modern 

kesejahteraan mewujud dalam bentuk uang (Faizah, 2018). 

 

Tujuan utama produksi seperti yang disinggung di awal ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia sebagai salah satu indikator kesejahteraan (Faizah, 

2018). Menurut Abdul Manan kesejahteraan diukur dengan dua kriteria, yakni 

kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif berupa monetary based dan kriteria 

subjuektif merupakan implementasi nilai-nilai keislaman dalam proses produksi 

(Faizah, 2018).  
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Untuk mencapai indikator-indikator kesejahteraan mutlak dihadirkan 

intervensi pemerintah sebagai penetap kebijakan. Lanjutnya lagi, sudah menjadi 

tanggung jawab negara dalam menanggulangi jurang ketimpangan yang 

diakibatkan terpusatnya kekuasaan produksi di beberapa tangan saja. Untuk 

mencapai hal tersebut langkah yang dilakukan dengan menjalankan sistem 

perpajakan progresif terhadap pendapatan, kedua pemberlakuan pajak warisan 

terhadap hak milik yang diwariskan dengan perbandingan progresif , dan ketiga 

distribusi hasil pajak terutama yang dikumpulkan dari golongan yang lebih kaya, 

untuk masyarakat yang membutuhkan melalui regulasi bidang dinas sosial 

(Faizah, 2018). 

Alasan tersebut berangkat dari pandangan Abdul Mannan yang tidak 

simpati pada pendapat Adam Smith tentang teori “Harmony of interest” yang 

terbentuk oleh mekanisme pasar. Abdul Manan berpendapat bahwa Adam Smith 

beserta para teoritikus yang mengaminkan teori tersebut menafikkan fakta bahwa 

manusia memiliki naluri untuk menguasai sesama manusia. Hawa nafsu akan 

merugikan orang lain bilamana tidak dapat dikendalikan. Fakta itu semakin 

mengaktual dengan berlangsungnya hidup dengan polarisasi yang kapitalistik. 

Fenomena pihak-pihak yang kuat memegang kendali atas faktor-faktor produksi 

(Ulum, 2009).  

Kedua, kritikan terhadap ideologi marxis. Menurutnya ideologi Marxis 

adalah reaksi spontan dari sistem dari kapitalisme, sehingga respon yang spontan 

tersebut tidak  mengarah kepada perubahan yang lebih baik. Bahkan lebih jauh 

Manan mengatakan konsep Marxis mengingkari harkat dan martabat sebagai 
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manusia. Hanya Islam yang betul-betul memberi ruang untuk pengaktualan fitrah 

manusia dengan nilai-nilai etika dan kememapuan motivasional (Ulum, 2009). 

Ketiga, peringatan diberikan oleh Abdul Manan terkait keharusan 

meninggalkan doktrin kaum neoklasik positivis, bahwa segala sesuatu harus 

berada pada basis ilmiah, penekanannya adalah pelibatan historis dan wahyu. 

Manan menaruh perhatiannya pada norma dan wahyu dalam setiap bentuk 

observasi ekonomi. Dapat dipahami ekonomi Islam dibangun atas pondasi utama 

yakni dalil-dalil syara yang notabenenya berasal dari wahyu. Oleh karenanya 

sertiap observasi yang meinggalkan wahyu akan kehilangan ruh dari ekonomi 

tersebut (Ulum, 2009). 

Keempat, Manan menolak kemutlakan kekuasaan produsen juga 

konsumen. Sebab jika hak itu terjadi akan memicu terjadinya dominasi dan 

eksploitasi. Realitas yang ada memperlihatkan bahwa sistem ekonomi kapitalistik 

yang berlaku syarat dengan eksploitasi. Oleh sebab itu ia mengusulkan kontrol 

negara dalam persaingan dengan tetap berada dalam prinsip nilai dan norma 

selama diizinkan oleh syariah (Ulum, 2009). 

Kelima, Abdul Manan mengakui kepemilikan swasta, namun kepemilikan 

itu harus diikuti dengan kepatuhan terhadap kewajiban moral dan etik. 

Menurutnya semua bagian masyarakat mesti mendapat hak untuk mendapatkan 

bagian dalam harta secara keseluruhan. Meski dalam poin ini masih terkesan 

normatif, sebab tidak menjelaskan secara gamblang cara, instrumen dan sistem 

yang akan dia pakai sehingga keharmonisan ekonomi Islam  dapat diwujudkan 

(Ulum, 2009). Dalam pemikiran Manan belum didapatkan perbedaan tegas antara 
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kepemilikan individu, umum ataupun negara dimana didalamnya terdapat bagian 

yang dapat diintervensi dari ketiganya. Manan hanya menyinggung instrumen 

zakat dan sedekah unuk mencegah konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir 

orang saja (Ulum, 2009). 

Keenam, menentukan fungsi dasar ekonomi yang didalamnya terdapat tiga 

fungsi diantaranya produksi, konsumsi dan distribusi. Manan mengataklan bahwa 

sistem produksi dalam negara Islam mesti berpijak pada kriteria objektif dan 

subjektif (Ulum, 2009). Kriteria objektif diukur dengan kesejahteraan materi, 

sedangkan subjektif terkait dengan perolehan kesejahteraan yang dicapai 

berdasarkan syariah Islam. 

f. Pemikiran Dawam Rahardjo Tentang Produksi 

Menurut pemikiran Dawam Rahardjo mengenai etika bisnis, etika normatif 

yang berisi nilai-nilai moral diimplementasikan dalam wujud etika terapan seperti 

sikap peduli lingkungan (ekologi), profesionalisme dan amanah manajerial. 

1. Ekologi 

Dalam kajian ekologi, etika bisnis dapat diimplementasikan dalam bentuk 

menjaga keselarasan alam dan proses pembangunan ekonomi. Dalam konsep 

agama  kepedulian terhadap alam mendapat tempat tersendiri, Islam sangat 

mengapresiasi alam sebagai seuatu hubungan harmonis yang harus dibangun dan 

dijaga. Dan ada banyak hal yang menjadi landasan untuk melakukan perlindungan 

terhadap lingkungan (Latifah, 2021). 

Masyarakat modern sudah maklum akan suatu fakta bahwa negara maju 

dan berkembang hari ini digerogoti permasalahan lingkungan. Salah satu akar 
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masalahnya adalah produksi, aktivitas ekonomi hari ini menjadi proses yang 

mutlak berhadapan dengan keinginan dalam melestarikan lingkungan. Menurut 

Dawam faktor yang mendasari eksploitasi lingkungan. 

Pertama, efesiensi produksi dikarenakan hadirnya teknologi canggih, 

kondisi ini memungkinkan terjadinya eksploitasi besar-besaran. Kedua,  

berkembangnya prinsip persaingan bebas. Kondisi ini akan membuat masyarakat 

untuk lebih kompotitif dalam melakukan produksi. Ketiga adanya penjajahan dan 

kolonialisme yang beratri adanya penaklukan terhadap negara yang dijajah dengan 

menggunakan kekuatan dan kekerasan.  

Keempat, sikap sekuler dimana pengaruh agama dilepaskan dalam nilai-

nilai kehidupan, hal ini mengakibatkan hilangnya norma-norma etis yang mesti 

berlaku dalam kehidupan seperti hidup berkecukupan, dan memacu orang lain 

untuk konsumtif. Kelima, urbanisasi yang terjadi didalam masyarakat 

mengakibatkan terjadinya perkembangan kota dengan segala implikasinya, 

menyebabkan pertumbuhan industri dan mendorong terjadinya eksploitasi 

lingkungan. Hal lain yang lahir akibat sentralisasi penduduk di suatu wilayah 

adalah polusi udara dan pencemaran limbah yang meningkat (Latifah, 2021). 

Menurut Dawam, Al-Quran menjadi benteng bagi pemeluk Islam agar 

terhindar dari perilaku tersebut. Selain itu adalah dengan pendekatan fiqh ekologi. 

Hal ini disebabkan karena dalam Al-Qur‟an tidak hanya membahas tentang fiqh 

ibadah dan fiqh muamalah. Karena fiqh juga membahas tentang pentingnya 

apresiasi terhadap lingkungan (Latifah, 2021). Dawam mengatakan bahwa 

pembangunan yang tidak peduli terhadap kesadaran lingkungan maka akan terjadi 
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pembangunan berwajah ganda, yakni pembangunan disuatu sisi dan juga 

membuat kerusakan (developmen of descruction). Sementara menurutnya model 

yang mesti berlaku adalah model berkelanjutan (sustainable development) yaitu 

memadukan antara ekonomisme dan ekologisme (Latifah, 2021). 

Dasarnya terletak pada dua hal, pertama, naluri survival. Manusia 

memiliki kemampuan untuk keluar dari masalah yang dihadapi. Salah satu 

contohnya adalah manusia bisa menciptakan tenaga alternatif seperti tenaga 

nuklir, sura dan panas laut. Kedua,berkaitan dengan fungsi dan tujuan manusia 

sebagai khalifah, dimana terkandung tuntutan untuk amanah atau tanggungjawab 

dalam mengelolah sumber daya yang tersedia untuk senantiasa mencukupi 

kebutuhan manusia tanpa harus merusaknya dengan manajemen pengelolaan yang 

baik (Latifah, 2021). 

2. Profesnioalisme 

 Dalam Islam memiliki tendensi dalam merealisasikan profesionalisme 

kerja: 

A. Kafa‟ah memiliki kecakapan dalam pekerjaan yang akan dilakukan. Ada 

berbagai macam jalur untuk mencapai hal tersebut seperti pendidikan, 

pelatihan dan pengalaman. 

B. Himma al-amal, memiliki spirit dan etos kerja yang tinggi. Untuk 

mendapatkannya dapat diraih dengan menjadikan ibadah sebagai motivasi  

pendorong dalam bekerja. 

C. Amanah, dapat dipercaya dan memiliki tanggung jawab  dalam 

menjalankan kewajiban dan tugasnya. Kondisi ini hanya dapat diraih 
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dengan menjadikan tauhid sebagai instrumen pengontrol laku hidup 

(Latifah, 2021).  

3. Amanah Manajerial 

Amanah harus diserahkan kepada ahlinya, yakni yang memiliki sifat 

dapat dipercaya dan jujur, kebenaran dan keadilan, memiliki keahlian dan 

kemampuan, bertanggung jawab, dan dapat memberikan rasa aman. Dawam 

menyatakan bahwa dalam Al-Qur‟an defenisi amanah merujuk pada empat 

dimensi: pertama¸ amanah berarti tidak ada niat ataupun perilaku yang bertujuan 

untuk menghianati Allah Swt. dan Rasul-Nya. Objek amanah adalah buruh dan 

karyawan, Mereka adalah amanah bagi manajer, sebab buruh atau pekerja telah 

melakukan tenaganya, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 58 

(Departemen Agama RI, 2010): 

                                

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah Swt. 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 

 

Kedua, amanah sebagai sifat pemimpin. Amanah yang dimaksud meliputi 

semua aspek. Urusan-urusan tersebut menyangkut pengambilan keputusan,  yang 

karenanya harus diberikan kepada mereka yang mampu mengembannya. Terkait 

hal ini dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4:58 (Departemen Agama RI, 2010): 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Allah Swt. menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah Swt. memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.  

Ketiga, amanah sehubungan dengan kemampuan manusia mengendalakan 

kecenderungan yang ada pada dirinya. Karena manusia dalam Al-Qur‟an kerap 

dikonotasikan sebagai  makhluk yang melampaui batas, kikir, dan berkeluh kesah. 

Dalam posisi lain manusia juga memiliki kewajiban ibadah, menyisihkan 

sebagaian harta mereka kepada orang yang membutuhkan. 

Keempat, amanah yang memiliki kaitan dengan muamalah, seperti jual 

beli, dan utang piutang. Seluruh elemen baik penjual, pembeli, debitor, kreditor 

dan saksi mesti menjalankan amanahnya, amanah sebaiknya dijaga dengan 

perjanjian tertulis, sesuai dengan penjelasan QS. Al-Baqarah/2: 283. (Departemen 

Agama RI, 2010):  

                           

                                

                

Terjemahnya: 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
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barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Swt. Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya; dan Allah Swt. Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.  

4. Pengawasan Terhadap Etika Bisnis 

Agar implementasi etika bisnis dapat berjalan dengan baik, maka dewan 

pengawas sangatlah penting kehadirannya. Wujudnya dalam negara dapat berupa 

lembagam organisasi juga pemerintah. Salah satu contohnya adalah lembaga 

hisbah yang menjadi lembaga kontrol terhadap aktivitas kegiatan ekonomi baik 

swasta maupun pemerintah yang dijalankan melalui LSM. Secara etimologi, 

hisbah adalah pengingkaran, sikap bijak, matang dan teliti. Secara terminologi 

berarti tindakan mengarahkan kepada kebaikan bilamana kebaikan itu coba 

ditinggalkan secara jelas dan perbuatan munkar yang dilakukan secara jelas 

(Latifah, 2021). 

Secara konseptual lembaga hisbah yang dimaksud Dawam Rahardjo 

kurang konseptual dan sistematis, olehnya mesti ada bentuk lembaga hisbah yang 

dikelolah dengan terstruktur dan sistematis. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 

lembaga hisbah harus dikembangkan dan menyesuaikan dengan iklim dan model 

bisnis modern di Indonesia saat ini, yang dalam proses pelembagaan (Latifah, 

2021). Pemerintah membuat lembaga khusus yang bertugas dalam mengawasi 

kualitas dan kuantitas bisnis di Indonesia. Misalnya lembaga yang khusus yang 

telah ada seperti pengawasan masalah keuangan, makanan dan obat-obatan . 
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Ekonomi Islam memandang bahwa pada dasarnya melihat bahwa 

pertumbuhan ekonomi juga adalah bentuk dari pembangunan ekonomi, 

sebagaimana yang pertumbuhan  ekonomi yang dipahami sebagai pertumbuhan 

terus-menerus dari faktor produksi secara benar dan mampu mendatangkan 

manfaat bagi kesejahteraan manusia. Dalam ekonomi Islam memandang bahwa 

tidak disebut sebagai pertumbuhan jika perkembangan dari faktor-faktor produksi 

tersebut memasukkan hal-hal yang terbukti dapat mendatangkan dampak buruk 

bagi keselamatan manusia (Latifah, 2021).  

Ekonomi pembangunan dibuat untuk melakukan manajerial dengan tujuan 

mensejahterahkan masyarakat dengan mengangkat taraf hidupnya. Selaras dengan 

itu, Ibrahim mengatakan bahwa proses pembangunan menurut pandangan Islam 

mestilah mengutamakan kesejahteraan manusia (human walfare) (Latifah, 2021). 

Konsentrasinya harus terutuju pada pembangunan kualitas manusia melalui 

pendidikan dan perhatian pada lingkungan. Baginya pembangunan yang dimaksud 

adalah pembangunan yang tidak menafikkan kehadiran generasi yang akan datang 

(future generation). 

Pertumbuhan ekonomi Islam seperti dijelaskan dalam banyak literatur, 

menjelaskan bahwa sistem pembangunan atau apapun aspek praktis dari sudut 

pandang Islam selalu mempertimbangkan dua dimensi dalam tujuan 

penerapannya; duniawi dan ukhrawi. Jadi ukuran keberhasilan tidak hanya diukur 

dalam capaian-capaian materil, namun berkaitan langsung pada sisi perbaikan 

agama, sosial dan kemasyarakatan. Maka jika sebuah kebijakan pembangunan 

yang hadir justru menimbulkan keterbelakangan, jurang ketimpangan, hingga 
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melahirkan kekacauan, dan jauh dari prinsip keadilan dan kemanusiaan. Maka 

dapat disimpulkan bahwa pembangunan model tersbut tidak sesuai dalam 

ekonomi Islam. 

Dalam ilmu ushul fiqh maslahah memberi arti sebagai upaya mengambil 

manfaat dan menghindari kerusakan. Sedangkan dalam (Hardi, 2020) Munrokhim 

mengatakan bahwa tujuan akhir dari Ekonomi Islam adalah demi tujuan Islam itu 

sendiri (maqasid syari;ah), yakni untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat 

(falah) lewat suatu tata kelolah kehidupan yang baik dan terhormat dan tujuan 

syariat Islam untuk mencapai kemaslahatan umat. Dapat kita dapati bahwa dalam 

melakukan produksi produsen atau pengusaha harus sejalan dengan tujuan 

pensyariatan Islam. (maqasid syari‟ah). 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuuhan ekonomi 

menurut Ahmad Khursid (Agung Eko Purwana, 2016). 

1. Sumber daya yang dapat dikelola (invisible resource), 

2. Sumber daya manusia (human resource), 

3. Teknologi (technology). 

Apapun yang bisa  diberdayakan untuk menggerakkan roda perekonomian 

negara, sumber daya yang dimaksud bisa berupa sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan modal. 

Bumi dan seisinya awalnya adalah bahan mentah yang belum dikelola. 

Perubahan benda tersebut menjadi bahan yang berguna jika manusia mengerahkan 

tenaganya dengan berbagai bekal yang dimilikinya (Ghufron, 2010). Ketersediaan 
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untuk bisa mensejahterakan manusia tergantung bagaimana manusia mampu 

mengelolah alam tersebut sesuai dengan tujuan penciptaannya. Sinyal tersebut 

bisa ditemukan dalam firman Allah Swt. QS. Al-Hijr/15: 20-21 (Departemen 

Agama RI, 2010): 

                 

Terjemahnya: 

Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, 

dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali 

bukan pemberi rezki kepadanya. 

 

                               

    

Terhemahnya: 

Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat 

sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit 

air yang Amat bersih. 

 

Sumber daya yang berlimpah bisa menjadi bahan pokok bagi manusia 

untuk menciptakan produk yang dibutuhkna masyarakat demi memenuhi 

kebutuhan atau mempermudah keberlangsungan hidupnya. Manusia juga sebagai 

faktor penting mesti memiliki kompetensi dan inovasi untuk mengelolah alam 

disekitarnya agar memiliki nilai praktis dalam menunjang kehidupan 

masyarakatnya. Namun kepada suatu pengelolaan yang tidak terkontrol atau 

melampaui batas merupakan hal yang bertentangan dengan Islam. Dalam Islam 
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meletakkan posisi manusia dihadapan ciptaan-ciptaan lainnya dalam hal ini alam 

(Agung Eko Purwana, 2016):  

1. Alam ditundukkan untuk kepentingan manusia sebagai sumber rezeki, 

2. Sebagai Khalifah yang memiliki tugas mengatur, memanfaatkan, dan 

memberdayakan alam, dimana Allah Swt. pemilik dari segala ciptaan 

yang ada, 

3. Manusia di perintahkan untuk mempelajari hukum-hukum yang berlaku 

di alam dengan potensi akal yang dimilikinya, sehingga mengetahui 

reaksi-reaksi yang akan timbul pada kondisi berelasi dengan alam. 

Namun dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Magdoff & Foster, 

2018) menjelaskan sumber daya yang ada saat ini telah mengalami penipisan yang 

akan memperkecil ruang generasi mendatang untuk dapat sekedar mencicipi 

sumber daya yang pernah tersedia berlimpah.  

Hal ini disebabkan orentasi untung yang tidak bisa dikendalikan, demi 

kepentingan laba mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam yang berlebih 

tanpa mempertimbangkan cadangan sumber daya yang tersedia untuk persediaan 

di masa yang akan datang dan dampak ekologis lain yang akan timbul setelahnya, 

mereka hanya memikirkan tentang membukukan laba sesegera mungkin, 

eksploitasi akan dilakukan sedemikian cepatnya dan sesegera mungkin berpindah 

ke area-area baru tempat eksploitasi akan dimulai lagi, tak jarang proses seperti itu 

juga melahirkan konflik dengan masyarakat. 

 Hal ini tentu menjadi implikasi dari ambisi aktor kapitalisme dan juga 

mendapat legitimasi dari pemerintah, gejalanya dapat kita lihat bahwa tidak ada 
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kontrol yang ketat bagi pemerintah untuk membatasi para perusahaan ini, jusru 

wujudnya pemberian karpet merah bagi perusahaan sawasta untuk leluasa 

melakukan eksploitasi dalam negeri khsusunya pada sektor-sektor sumber daya 

alam yang tidak terbaharukan. 

Aktivitas eksplotasi yang dilakukan melebihi kapasitas mereka untuk 

memperbaharui diri disebut sebagai pelampauan (overshooting) sumber daya 

(Magdoff & Foster, 2018). Menurut Mary Elvin  Tucker yang merupakan guru 

besar agama dari Bucknel University posisi agama sangatlah sentral untuk keluar 

dalam ambisi yang menyebabkan kita terjerumus dalam krisis lingkungan sains 

dan teknologi katanya memang diperlkukan, tetapi itu saja tidak cukup. Kita 

memerlukan agama untuk terlibat untuk keluar dari krisis lingkungan.  

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dalam menyelamatkan lingkungan ada 

lima resep yang harus di pertimbangkan; 1). Reference atau keyakinan yang 

berasal dari teks yakni kitab-kitab suci dan kepercayaan yang dimiliki masing-

masing; 2). Resepct, penghargaan atas semua makhluk hidup dimana semua 

agama mengajarkannya kepada sesama makhluk; 3). Restrain, kemampuan untuk 

mengelolah dan manajerial agar penggunaannya tidak mubazir atau tidak efisien; 

4) Redistribution, kemampuan untuk menyebarkan kekayaan; kegembiraan, dan 

kebersamaan melalui langkah dermawan seperti zakat, infaq dalam Islam; 5). 

Responsibilty, sikap bertanggungjawab dalam merawat kondisi alam dan 

lingkungan (Ghufron, 2010). 

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan paling tidak 

membutuhkan efesiensi dalam tenaga kerja, dalam Islam penting untuk 
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mengombinasikan kedua kedua aspek tersebut yang membedakannya dengan 

sistem kerja konvensional yang hanya bekerja berdasarkan aspek profesioanlitas 

(Agung Eko Purwana, 2016).. 

Dalam konteks maslahah terdapat empat maslahah spesifik menurut 

Siddiqi dalam aktifitas produksi dalam Islam; pertama, pemenuhan kebutuhan 

manusia pada tingkat moderat; kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan 

memenihinya; ketiga, menyiapkan ketersediaann barang/jasa di masa yang akan 

datang, dan; keempat, pemenuhan saran bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada 

Allah Swt. (Hardi, 2020).   

Nilai-nilai yang terkandung dalam aktifitas produksi yaitu; khalifah, adil 

dan takaful, secara rinci menurut Munrokhim nilai-nilai tersebut memiliki dua 

belas; 1). Berwawasan jangka panjang yang memiliki orentasi akhirat; 2). 

Menepati janji dan kontrak; 3). Memenuhi takaran, ketapatan, kelugasan dan 

kebenaran; 4). Berpegang teguh terhadap kedisiplinan dan dinamis; 5). 

Memuliakan prestasi dan produktivitas; 6). Mendorong ukhuwah selaku pelaku 

ekonomi; 7). Menghormati hak milik individu; 8). Mengikuti syarat dan rukun 

akad transaksi; 9). Adil dalam bertransaksi; 10). Memiliki wawasan sosial; 11) 

pembayaran upah tepat waktu dan layak, dan 12). Menghindari jenis dan proses 

produksi yang diharamkan dalam Islam (Hardi, 2020).  
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BAB IV 

KORELASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DALAM 

ETIKA PRODUKSI ISLAM 

 

Kondisi yang kian hari semakin mengancam masa depan kehidupan 

manusia di bumi ini mengharuskan kita untuk mencari jalan keluar atas ancaman 

ini, pendekatan agama dalam berbagai disiplin keilmuan menjadi penting agar 

terjadi internalisasi etika dalam penyelenggaraannya. Saat ini saja untuk berbicara 

satu kebutuhan (sebut saja kebutuhan energi) data menunjukkan pada penghujung 

tahun 2019 sekitar 84 persen kehidupan manusia bergantung pada jenis bahan 

bakar fosil; minyak, gas dan batu bara (Iskandar, 2021). Data menunjukkan bahwa 

angka konsumsi penduduk kita terhadap sumber daya tak terbaharukan masih 

cukup tinggi.  

Fakta itu tentu sangat memprihatinkan mengingat sumber daya yang 

dimaksud tidak dapat produksi kembali dan suatu saat akan habis. Dari hasil 

analisis peneliti mendapati bahwa dalam beberapa intisari gagasan memiliki visi 

yang sama, meski disaat yang sama pula memliki perbedaan elementer dalam 

beberapa hal. Dalam  hal ini dapat digambarkan dalam uraian berikut berkaitan 

dengan keberlanjutan pembangunan yang berdampak pada tiga pilar (ekonomi, 

sosial dan ekologi); sehingga meski dalam sustainable development goals dibagi 

menjadi 17 tujuan namun analisis dalam kesimpulan ini hanya memfokuskan pada 

objek yang ingin dibahas sejak awal oleh penulis,. Sehingga jika diurai hanya 

mesikan beberapa poin sebagai berikuti;  
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1. Menekankan Pentingnya Menjaga Kelestarian Ekologi 

Islam menempatkan alam sebagai bagian dari ekosistem kehidupan yang 

mesti dijaga. Serta menolak sebuah pemahaman bahawa alam harus tunduk dalam 

kuasa dan keinginan manusia, meskipun sama-sama berangkat dari pemahaman 

bahwa alam memiliki manfaat dalam kehidupan dunia ini: “dan dia telah 

menghamparkan bumi semua makhluk hidup” (Departemen Agama RI, 2010). 

Manusia sebagai makhluk yang telah di beri amanah untuk menjadi wakil Tuhan 

di muka bumi seperti dijelaskan dalam QS. Al-Hajj/22: 65 (Departemen Agama 

RI, 2010): 

                                     

                      

 

Terjemahnya: 

Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah Swt. menundukkan 

bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan 

perintah-Nya. dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, 

melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah Swt. benar-benar 

Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. 

 

Meski demikian amanah itu tetap berlaku pada koridor apa yang 

diinginkan Allah Swt. yakni menegakkan keadilan dan tidak melakukan 

kerusakan di muka bumi (Syamsuddin, 2017). Firman Allah Swt. dalam QS. Al-

Qasas/28: 77 (Departemen Agama RI, 2010): 
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Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Swt. kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah Swt. telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah 

Swt. tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 

 

Dalam surah tersebut memberi petunjuk agar umat muslim senantiasa 

mengingat tujuan penciptaan segala sesuatu dan tidak akan melakukan sesuatu 

diluar kehendak penciptaannya. Sementara itu negara maju lewat serangkaian 

konsep pembangunan berkelanjutannya hadir setelah menikmati hasil 

industrialisasi yang sangat massif, setelah mereka merasakan berbagai gejala 

ekologi (hujan asam, pemanasan global, bocornya lapisan ozon, dan sebagainya), 

barulah kampanye akan pembangunan berwawasan lingkungan digaungkan 

(Syamsuddin, 2017). Pada dasarnya manusia memang memiliki kecenderungan 

untuk senantiasa mendapatkan keuntungan, namun bukan alasan untuk 

menghalalkan berbagai cara seperti mengeksploitasi alam secara berlebih demi 

kepentingan pribadi.  

 Dalam menjalankan aktivitas ekonomi seorang muslim tidak 

diperkenankan serakah  hingga menyebabkan kerusakan (Khodijah Ishak, SH.I, 

2004). Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 11 (Departemen Agama RI, 

2010): 

                           

 

Terjemahnya: 
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Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan 

di muka bumi[24]". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-

orang yang Mengadakan perbaikan.  

 

Ayat ini memberikan sinyal bahwa ada tabiat keserakahan yang dimiliki 

manusia, bukti atas itu dapat dilihat lewat pengembangan teknologi yang kian 

massif belakangan ini untuk menibgkatkan efektivitas produksi dan distribusi 

hingga berbarengan dengan musnahnya habitat dan rusaknya daya dukung alam 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tempat tinggal kita. Justru teknologi yang 

masuk telah menjadi “teknologi buldozer” dengan karateristik yang mendobrak 

alam, penggunaan bahan kimia pestisida telah merusak unsur hara dan membuat 

tanah menjadi candu lambat laun akan merusak sturktur kesuburan tanah dan 

malah menyebabkan kekebalan hama tanaman. Tentunya contoh kasus yang 

paling dekat ini hanya sedikit dari banyaknya dampak yang dilahirkan dari 

berbagai aktivitas produksi yang tidak mengedapankan prinsip berkelanjutan.  

Pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah pandanganan, disepakati 

untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasai di 

masa mendatang, jadi terdapat dua gagasan penting didalamnya. Pertama, 

gagasan “kebutuhan” yakni kebutuhan untuk tetap melanjutkan kehidupan 

manusia, dan kedua, gagasan keterbatasan yang asalnya dari teknologi dan 

organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan 

kini dan  masa yang akan datang (Fauzi & Oxtavianus, 2014). 

Kedua pandangan atau teori ini, meski memiliki latar belakang yang 

berbeda, memiliki kecenderungan yang sama dalam mengapresiasi ekologis, dan 

melihatnya sebagai poisisi yang sentral dalam mempengaruhi  masa depan umat 
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manusia. Mengenai pentingnya pemeliharan lingkungan hidup telah disinggung 

dalam beberapa ayat dalam Al-Qur‟an, diantaranya: 

                                    

Terjemahnya: 

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk 
Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan 
binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan, QS. Al-
Baqarah/2: 205 (Departemen Agama RI, 2010). 
 

                         

Terjemahnya: 

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, 

QS. Al-A‟raf/7: 55 (Departemen Agama RI, 2010).  

 

 

                                     

                           

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan 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, QS. Al-
Qashash/28: 77 (Departemen Agama RI, 2010). 
 

 

                                  

        

Terjemahnya: 
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Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar), QS. Ar-Rum/30: 41 (Departemen Agama RI, 2010) . 

 Maka kelestarian ekologi menjadi suatu perhatian penting bagi setiap 

produsen sebagaimana dijelaskan diawal oleh Dawam Rahardjo. 

2. Produksi Sesuai dengan Kebutuhan Manusia 

Baik teori sustainable development goals dan etika produksi Islam 

menempatkan produksi sebagai suatu hal yang penting demi kemakmuran 

kehidupan sesama manusia. Jika dalam Islam seperti yang dikemukakan oleh 

Yusuf Qardawi bahwa kerja yang menghasilkan barang yang dibutuhkan untuk 

kehidupan sama derajatnya dengan orang yang tengah berjihad. Produksi seperti 

yang dijelaskan dibahas dalam firman Allah Swt. QS. Al-Nahl/16: 65-69 

(Departemen Agama RI, 2010). 

                                  

                            

                               

                                     

                                   

                             

 

Terjemahnya: 

65. dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu 

dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang 
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demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi 

orang-orang yang mendengarkan (pelajaran). 

66. dan Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat 

pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada 

dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang 

mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. 

67. dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang 

memabukkan dan rezki yang baik. Sesunggguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. 

68. dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di 

bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin 

manusia", 

69. kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan 

tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut 

lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di 

dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya 

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi 

orang-orang yang memikirkan. 

 

Tahun 2020 lalu di harian Kompas, Ma‟ruf Amin mengkritik sistem 

ekonomi kapitalisme yang cenderung bersifat eksploitatif. Dalam kritikannya itu 

ia memberikan jawaban ekonomi berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan 

sebagai solusi. Sebab selama ini yang kita anut adalah sistem Ekonomi yang 

hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan  dampak yang ditimbulkan bagi 

kehidupan sosial dan lingkungan (kompas, 2020). Hal ini menjadi sinyal bahwa 

sistem ekonomi kita selama ini tidak mengedepankan asas kebutuhan melainkan 

upaya untuk terus mereproduksi keuntungan. Basis yang digunakan adalah 

pencapaian nilai produksi terhadap capaian alat tukar yang bisa di dapatkan. 

Al-Qur‟an menekankan sebuah kebermanfaatan yang harus diutamakan 

dalam barang-barang yang mesti diproduksi, yakni barang-barang yang dekat 

dengan kebutuhan manusia. Menurut Afzalur Rahman Memproduksi suatu barang 

harus memiliki hubungan dengan kepentingan hidup manusia. Itu berarti bukan 
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untuk meciptakan barang  yang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan manusia, sebab tenaga kerja yang dikeluarkan untuk 

memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif (Khodijah Ishak, SH.I, 

2004). Afzalur Rahman secara tegas mengatakan bahwa perilaku tersebut sangat 

dilarang dalam Islam dengan pendekatan seperti tafsiran surah Al-Isra: 27 untuk 

mengecam perilaku boros. Pendapat itu memiliki legitimasi dalam QS. Al-Isra/17: 

27 (Departemen Agama RI, 2010). 

 

                          

Terjemahnya: 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan 
syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.  

 

Dari data yang telah dikumpulkan Mongoobay pada tahun 2013 sekitar 

1.400 hektar hutan telah menjadi perkebunan kelapa sawit. PT. WJCU yakni 

perusahaan yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai  pindustri kelapa 

sawit yang mengembangkan produksi kelapa sawit berkelanjutan. Berbagai 

produk lahir dari aktivitasnya seperti shampo, detergen rumah tangga, kosmetik, 

dan sebagainya. Jika terus dibiarkan tanpa penanganan maka diperkirakan luas 

hutan Indonesia yang masih tersisa akan terus tergerus untuk kepentingan 

proudksi barang-barang tersebut. 

Telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi sebelumnya bahwa produksi itu 

harus mengutamakan hal yang lebih penting di atas kebutuhan sekunder. Bahwa 

tidak boleh seseorang hanya menanam buah apel yang hanya diperuntukkan 

sepenuhnya bagi orang kaya. Sementara fakta dilapangan membuktikan bahwa 
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hari ini ada berhektar-hektar hutan yang di rusak untuk menanam kebutuhan 

permintaan kelapa sawit yang hanya banyak digunakan untuk bahan dasar 

pembuatan parfum, shampo, penyedap makanan, biofil dsb. Dengan implikasi 

yang sangat merugikan masyarakat sebagai konsekuensinya. 

3. Menggunakan Sumber Daya yang Terperbaharui 

Rahmat yang diberikan Allah Swt. sangat luas mencakup langit dan bumi 

demi kepentingan manusia, menurut Yusuf Qardhawi bahwa etika yang paling 

penting adalah dengan menjaga sumber daya alam sebab ia merupakan nikmat 

yang diberikan Allah Swt. kepada hambanya, sehingga manusia mesti 

mensyukurinya dengan cara menjaga sumber daya alam agar terhindar dari polusi, 

kehancuran dan kerusakan. Allah Swt. senantiasa memperingatkan manusia akan 

pentingnya menjaga diri dari tabiat bawaannya seperti ambisi memenuhi hawa 

nafsunya (Khodijah Ishak, SH.I, 2004). QS. Al-Araf/7: 56 (Departemen Agama 

RI, 2010) menjelaskan: 

                             

        

 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah 
Swt.) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat 
Allah Swt. Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. 

Salah satu upaya untuk menjaga kekayaan alam adalah tidak melakukan 

eksploitas berlebih terutama melakukan manajemen yang baik terhadap 

ketersediaan sumber-sumber daya alam yang tidak terbaharui, juga tidak sesekali 
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berbuat kerusakan dengan cara melakukan eksploitasi yang merugikan manusia 

dan lingkungan. Masalah selanjutnya adalah bahwa negara kita juga punya 

kontribusi besar dalam menyumbang polusi udara dan penggunaan sumber-

sumber daya yang tidak terbaharukan. Menurut Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral saat ini kebutuhan kita terhadap energi fosil mencapai angka 94 

persen (Iskandar, 2021), itu berarti faktor penting pergerakan pembangunan kita 

masih bergantung besar terhadap energi yang tidak terbaharukan.  

Gagasan ini dalam sustainable development goals termaktub dalam tujuan 

ke tujuh dalam memastikan akses kepada energi yang terjangkau, dapat 

diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Indonesia memiliki beragam 

jenis energi yang terbaharukan, sebut saja panas bumi, tenaga air, dan biomassa. 

Namun agenda peralihan ke sumber energi terbaharukan mendapat banyak 

rintangan yang disebabkan faktor subsidi, investasi, harga jual, serta kesadaran 

yang dimiliki masyarakat agar beranjak ke penggunaan energi tidak terbarukan. 

Dalam Islam menyiratkan beberapa sumber daya terbaharukan yang saat 

ini melimpah ruah dinegara kita seperti: 

1. Matahari 

Matahari adalah salah satu sumber energi yang bisa sangat bermanfaat 

bagi kehidupan manusia, terutama karena berlimpah ruah mulai saat 

terbit hingga terbenamnya pada saat menjelang malam, seperti yang 

dijelaskan dalam QS. An-Naba/78: 13 (Departemen Agama RI, 2010) 

di bawah ini. 
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Terjemahnya: 

Dan Kami jadikan pelita yang Amat terang (matahari). 

 

Penggunaann matahari sebagai pengganti energi fosil memiliki potensi 

yang sangat tinggi, dalam prosesnya tidak menghasilkan polusi dan 

dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dalam teknologi yang 

disebut power bank (teknologi ini dapat dikembangkan dengan 

kapasitas penyimpanan lebih besar) jika sewaktu-waktu matahari tidak 

muncul karena mendung (Kaslam & Kaslam, 2020). 

2. Air 

Tentunya semua orang tahu bahwa siklus air yang sangat 

mengagumkan, mulai pada proses penguapan dari muara dan di bawah 

angin ke pegunungan hingga mengalir ke sungai-sungai untuk berakhir 

lagi di  muara. Dalam QS. An-Nur/24: 43 (Departemen Agama RI, 

2010) menjelaskan: 

                              

                      

                    

Terjemahnya: 

Tidaklah kamu melihat bahwa Allah Swt. mengarak awan, 
kemudian mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian 
menjadikannya bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu 
hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah Swt. (juga) 
menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari 
(gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka 
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ditimpakan-Nya (butiran-butiran) es itu kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang 
dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu Hampir-hampir 
menghilangkan penglihatan. 

 
Saat ini dibeberapa tempat orang membuat bendungan untuk 

menggerakkan turbin atau kincir air yang dapat menghasilkan energi 

kinetik yang menghasilkan listrik, sehingga dapat akhirnya dapat 

mengalir kerumah-rumah warga (Kaslam & Kaslam, 2020). 

3. Angin 

Angin bisa hadir dikarenakan pergerakan udara dari titik bertekanan 

tinggi ke titik bertekanan rendah (Kaslam & Kaslam, 2020). QS. Ar-

Rum/30: 46 (Departemen Agama RI, 2010): 

 

                                   

                  

 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa Dia 
mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira[1173] 
dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya 
dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya[1174] 
dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-
mudahn kamu bersyukur.  

 

Sebelum ditemukannya mesin yang menggunakan bahan bakar fosil, 

angin digunakan oleh manusia untuk mengarungi lautan dengan 

mengomparasikannya dengan layar, dengan memanfaatkan arah angin 

manusia bisa mengarungi samudera yang luas, hari ini teknologi 

dengan menggunakan angin dan ramah ekologi ini tidak lagi 

dikembangkan. Namun meksi demikian kita juga patut bangga 
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sebabditemukannya turbin-turbin angin di bukit-bukit untuk 

menghasilkan energi kinetik dan dapat diubah menjadi energi listrik 

(Kaslam & Kaslam, 2020). 

Penting untuk menyediakan tenaga angin, air dan cahaya matahari, panas 

bumi dan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit energi, 

hal ini berbarengan dengan setiap teknologi yang di hasilkan mampu konsisten 

dengan sistem ini hingga pembangunan energi berbasis keberlanjutan bisa relevan 

dengan teknologi yang ada. Adapun langkah lainnya yakni memperbanyak 

fasilitas umum untuk melayani kebutuhan mobilitas publik untuk semaksimal 

mungkin tidak menggunakan kendaraan pribadinya (Magdoff & Foster, 2018). 

Hal ini dapat menyetop penggunaan energi yang berlebihan dan pelepasan zat 

berbahaya yang merusak lapisan ozon dan polusi bagi sistem pernafasan tubuh. 

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ramah Lingkungan 

Manusia sebagai satu-satunya makhluk yang diberi akal sudah semestinya 

mampu melakukan fungsi kememimpinannya di muka bumi. Islam memandang 

manusia sebagai wakil Allah Swt. (khalifah), “sesungguhnya aku hendak 

menjadikan wakil (khalifah) di muka bumi” (QS. Al-Baqarah/2: 30, Departemen 

Agama RI, 2010). Sebagai wakil manusia harus mampu menyadari fungsinya 

sebagai wakil, dimana semua alam telah ditundukkan keopada manusia, “apakah 

kamu tiada melihat bahwa Allah Swt. menundukkan bagimu apa yang ada di 

bumi” (QS. Al-Hajj/22: 65, Departemen Agama RI, 2010). Sinyal ini berarti 

dominasi atas apapun di muka bumi ini diwajarkan dan dibokehkan selama masih 
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sesuai dengan hukum-hukum Allah Swt.. Lewat tanggung jawab yang 

diembannya manusia akan lebih mudah dalam menjalankan amanah tersebut jika 

mampu meningkatkan teknologi dan ilmu pengetahuan. 

Oleh karena itu tujuan pengembangan Iptek hari ini tidak lain adalah usaha 

untuk menguak rahasia alam dan mengontrol gejala tersebut agar senantiasa 

sesuai dengan hukum alam. Oleh karenan itu menurut Marwah Daud Ibrahim 

teknologi mampu digunakan manusia untuk mampu menjalankan tugas 

kekhalifaannya (Syamsuddin, 2017). Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi 

akan memiliki dua fungsi: 

1. Sebabai instrumen tugas kekhalifaan 

IPTEK dipergunakan manusia dengan mempertimbangkan keseimbangan dan 

kelestarian alam,  baik dalam pertanian,industri dan sebagainya. IPTEK tidak 

digunakan nuntuk kepentingan yang justru mempermudah jalan eksploitasi dan 

membuka jalan bagi sirnanya kehoiudpan di muka bumi ini. Tentunya 

bertentangan langsung dengan fungsi penciptaan manusia di muka bumi sebagai 

khalifah yang telah dijelaskan di atas. 

2. Sarana mendekatkan diri kepada allah swt. 

Ilmu pengetahuan akan semakin meneguhkan kepercayaan akan kebesaran, 

nikmat dan karuania berlimpah yang tuhan berikan kepada manusia. Ilmu 

pengetahuan dan teknologi akan menguak fakta-fakta tersembunyi dalam alam ini. 

Hingga Dalam hubungannya dengan lingkungan manusia di himbau untuk 
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mensyukuri lingkungan dengan cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan 

tidak merusaknya. 

 Tugas para ilmuan adalah dengan menciptakan teknologi yang efeisian, 

ramah lingkungan serta dapat dapat beroperasi dengan menggunakan energi yang 

terbarukan. 

5. Melakukan Kerja Sama Antar Sektor 

Tujuan yang sangat besar ini mesti dicapai dengan bekerja sama atau 

kemitraan antar berbagai sektor lewat, sebab agenda sustainable development 

goals hanya aka bisa berjalan dengan hasil yang signifikan jika dilakukan dengan 

dasar kerja sama dengan baik antara pemerintah, swasta, masyarakat dan jejaring 

internasional. Berbagai upaya dapat dilakuka seperti: 

1. Mendorong kesepakatan internasional dan mendorong AS berperan 

dalam menyusun draft kesepakatan  global dalam pelepasan emisi 

karbon. Artinya setiap negara baik negara kaya maupun negara miskin 

harus mengatur dan membatasi jumlah pelepasan emisi karbonnya 

atas aktivitas industri domestiknya. 

2.  Mengeluarkan kebijakan ketat bagi para pelaku industri yang selaras 

dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan sistem 

pengawasan yang ketat. 

3. Melibatkan partisipasi yang aktif kepada setiap masyarakat untuk ikut 

terlibat dalam egenda pembangunan berkelanjutan. 
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4. Melakukan kembali nasionalisasi terhadap sumber-sumber daya yang 

dapat memenuhi hajat banyak orang. 

5. Melakukan redistribusi lahan terhadap tanah-tanah yang menganggur 

atau tidak dikelolah demi meretas jurang ketimpangan yang semakin 

melebar. 

Seperti yang dipaparkan oleh beberapa intelektual Baqir Ash-Shadr 

sebelumnya bahwa keadilan hanya dapat terwujud jika pemerintah dalam suatu 

kondisi hadir untuk mengintervensi agar mengindari kecurangan dan monopoli 

dalam praktik ekonomi dalam masyarakat. 

Tentu sustainable development goals memiliki beberapa hal positif demi 

pembangunan jangka panjang, namun ideologi dunia yang sangat kapitalistik 

tidak menjadi sorotan untuk dibenahi, sementara sebuah itikad baik dalam 

pembangunan berkeadilan bagi masyarakat tidak mungkin terwujud dengan iklim 

ekonomi seperti ini. Poin ini yang membedakannya dengan etika ekonomi Islam 

yang secara terang-terangan menolak keras sistem ekonomi ekonomi yang 

menghancurkan martabat orang lain dan berdiri di atas kontradiksi ekonomi. 

Sistem pembangunan konvensional secara defenitif dimaknai sebagai peningkatan 

jumlah produksi suatu bangsa demi tuntutan produksi beragam jenis barang dan 

jasa. Tujuan tersebut berpijak pada kemajuan teknologi. Pendapatan nasional 

menjadi indikator pertumbuhan suatu negara.  
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6. Produksi yang Bertanggung Jawab 

Sustainable development goals menekankan untuk tetap mematuhi 

beberapa protokol kemanan dalam produksi demi terjaganyua basis produksi 

jangka panjang, dan menghindari habisnya sumber daya, dampak limbah yang 

tidak terkelolah dengan baik, dan serangkaian kesalahan-kesalahan produksi yang 

berpotensi mmendatangkan bencana alam. Dalam Islam lebih tegas menempatkan 

tanggung jawab sebagai hal yang harus dipegang teguh dalam melakukan  

produksi, tidak hanya zat yang terkandung dalam bahan yang didapatkan, namun 

dari cara memperolehnya dan mengelolahnya dalam ruang produksi. Sehingga 

tidak merusak struktur ekologis dan keadaan sosial akibat ketimpangan ekonomi 

yang terjadi dari pengelolaan kerja yang tidak adil 

Olehnya tidak jarang ditemukan praktik riba yang berlangsung dalam 

sistem ini, baik dalam transaksi maupun kerja sama. Dalam transaksi sudah 

populer dengan menuntut kelebihan atas pinjaman pokok yang diberikan kepada 

peminjam atau nasabah, sementara dalam aspek kerja dalam perusahaan praktik 

riba itu berwujud pencurian nilai lebih yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

kepada buruhya. Dalam Islam tidak menempatkan buruh sebagai pekerja semata, 

mereka dihargai sebagai rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama sebagai 

bentuk soliditas sesama umat manusia. Mereka melakukan kerja dengan sistem 

yang Islami yakni kerja sama dengan konsep mudharabah, musyarakah dan 

sejenisnya.   
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Berbeda dengan  ilmu ekonomi konvensional bahwa sistem ini hanya 

bertujuan pada pertumbuhan yang tinggi dari suatu kegiatan ekonomi. dalam 

Islam  pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertumbuhan produksi atau hasil 

yang terus menerus dengan cara yang benar dan dapat memberikan kontribusi 

yang nyata bagi kesejahteraan manusia. Islam melihat pertumbuhan ekonomi 

sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan materi manusia dengan 

menyingkirkan berbagai macam perbedaan ras, agama, dan bangsa (Abidin, 

2012). Tidak hanya itu Ekonomi Islam memiliki orentasi ganda yang menjadi 

spirit terwujudnya keadilan dalam ekonomi, yakni materi (duniawi) dan kepuasan 

batin (ukhrawi). 

Beberapa perilaku lain yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh 

pelaku usaha modern adalah pencemaran polusinya Indonesia sendiri turut 

berkontribusi menyumbangkan  emisi karbon terbesar, yakni sebanyak 50 persen 

sebagai salah satu jenis polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan tubuh 

manusia. Potret anarki ini diperparah dengan erosi, dan lubang-lubang menganga 

akibat penambangan sumber daya mineral dan tidak ditangani setelah di 

eksploitasi. Dalam konteks ini pandangan Afzalur Rahman tentang produksi 

menjadi pandangan yang tegas menginterupsi produksi yang anarki. Terutama 

diperuntukkan untuk industri modern, sekali lagi ia mengatakan: 

Sekali manusia melakukan pencemaran terhadap lingkungan, maka pelaku 

usaha tersebut harus melakukan pembenahan dan memindahkan limbah-

limbah yang tercemar tersebut. Mereka harus membersihkan kembali 

polusi yang tercemar tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya 

(Abdullah et al., 2020). 
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7. Akses Pelayanan Publik Yang lebih Demokratis 

 Tujuan lain yang dibahas dalam SDGs adalah masalah sosial. Hal ini 

berkaitan dengan manusia sebagai subjek langsung dari proyek SDGs. Sebab 

pembangunan yang berhasil dilihat dari bagaimana pembangunan tersebut mampu 

mensejahterakan masyarakat (Mada, 2015). Oleh karenanya akses atas layanan 

publik sangat menentukan pencapaian tersebut. Diantara pelayanan yang 

dimaksud meliputi akses atas layanan pulik, pendidikan dan layanan kesehatan. 

SDM yang berkualitas akan lahir lewat pendidikan yang memiliki kompetensi dan 

didesain untuk melahirkan manusia yang inovatif, kreatif dan mampu 

menyelesaikan tantangan yang dihadapinya. Olehnya akses pendidikan Formal 

yang difasilitasi oleh negara harus mampu menjangkau berbagai lapisan 

masyarakat. 

 Lewat pendidikan manusia bisa menjadi lebih cakap dalam menjalani 

kehidupan. Penguasaan teknologi membuat segala sesuatu dapat dilakukan secara 

maksimal dan dalam waktu yang singkat.. Begitupun kesehatan masyarakat. 

Kesehatan juga memiliki efek domino terhadap produktifitas massyarakat, dimana 

akan menghambatnya dalam proses meningkatkan kualitas kesejahteraannya. 

Sehingga jika layanan kesehatan dapat dijangkau dengan mudah oleh setiap 

lapisan masyarakat, tanpa memandang status ekonomi mereka, maka dapat 

dipastikan kesejahteraan akan lebih mudah terwujud. 
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8. Kesetaraan Gender 

Dalam aktivitas sosial-ekonomi perhatian terhadap gender juga merupakan 

persoalan sentral. Perempuan dalam masyarakat kerap dipahami menempati posisi 

setingkat di bawah laki-laki. Sehingga proses subordinasi kerap melandasi 

interaksi yang berlangsung di antara mereka tak terkecuali di ruang publik seperti 

ruang kerja. Wujud yang kerap didapati adalah diskriminasi penetapan gaji, atau 

mempertimbangkan perempuan untuk menjadi tenaga kerja. 

Sebab perempuan kerap menghadapi gejala atau masalah seperti haid atau 

menstruasi, hamil dan segala gangguan bilogis khusus lainnya. Kondisi ini 

dianggap menghambat produktivitas perusahaan dalam mendatangkan 

keuntungan. 

Hal ini mendapat perhatian dalam pandangan sustainable development goals agar 

perempuan dan laki-laki ditempatkan pada posisi yang setara dalam penerimaan 

haknya di ruang publik. Mereka harus diletakkan pada posisi memiliki fitrah yang 

tidak mungkin dihindari, mereka harus dipandang sebagain suatu hal yang saling 

melengkapi antara laki-laki dan perempuan. 

Sebagaimana juga dalam Islam yang begitu egaliternya menempatkan perempuan 

tidak berada pada belenggu dominasi dan diskriminasi. Allah menjadikan takwa 

yang menjadi indikator seseorang lebih unggul dibanding yang lain dihadapannya 

(QS. Al-Hujurat/49: 13): 
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Terjemahnya:  

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang 

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal (Departemen Agama RI, 2010). 

 Selain itu sekaligus menutupi pembahasan dalam tulisan ini, juga akan 

membahas perbedaan mendasar yang hadir dalam teori SDGs dan etika produksi 

dalam perekonomian Islam. 

1. Dalam tradisi intelektual barat yang dikenal dengan konsep liberal, 

menganut pemahaman ekonomi yang dicetuskan oleh Adam Smith 

dengan teori Laissez Faire-nya. Konsep laissez faire sederhananya 

berarti “biarkan terjadi”, maksud dari istilah tersebut menekankan agar 

pemerintah tidak perlu terlalu ikut campur dalam aktivits dalam pasar. 

Biarkan pasar atau pelaku ekonomi yang mengatur diri mereka sendiri. 

Sebab ada invisible hand yang nantinya akan mengatur keseimbangan 

dalam pasar. Sementara dalam Islam menolak konsep tersebut. Islam 

justru menekankan hadirnya pemerintah dalam menjamin tegaknya 

keadilan dalam aktivitas ekonomi demi mengantisipasi ketimpangan 

dan akumulasi kekayaan sebagian orang. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Baqir As-Shadr dengan strategi legislatifnya. Karena dengan 

abstain-nya pemerintah akan membuat sebagaian orang yang memiliki 
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kapital leluasa dalam memngakumulasi kekayaan dengan 

mengorbankan masyarakat kecil. 

2. Dalam etika produksi Islam lebih radikal dalam memahami bagaimana 

etika harus dijalankan saat berhubungan dengan alam. Dalam Islam 

diperingati untuk tidak merusak tanaman atau membunuh binatang jika 

tidak mengandung manfaat lewat tindakan tersebut. Rasulullah Saw. 

yang diriwayatkan oleh Tsauban, mendengar Rasulullah Saw 

menyampaikan (Ahong, 2019) : 

 “Orang yang membunuh anak kecil, orang tua renta, 

membakar perkebunan kurma, menebang pohon berbuah, 

memburu kambing untuk diambil kulitnya akan merusak 

generasi selanjutnya” (HR. Ahmad). 

Sementara di riwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Abu Bakar memberi 

pesan yang dititipkan Rasulullah kepada Yazid Bin Abu Sufyan saat 

hendak memimpin perang ke Syam (Ahong, 2019) :  

“Aku berwasiat takwa untuk kalian, jangan bermaksiat, jangan 

melampaui batas, jangan penakut, jangan hancurkan rumah 

ibadah, jangan hancurkan kebun kurma, jangan bakar 

perkebunan, jangan membunuh hewan ternak, jangan 

membunuh pohon berbuah, jangan membunuh orang tua renta, 

anak kecil, balita, dan perempuan. 

 

3. Pembangunan yang tidak didasari dengan basis spiritualistik 

berpotensi menghasilkan pembangunan berwajah ganda, disalah satu 

mencoba untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan 

masyarakat namun disaat yang bersamaan pula melahirkan 

kesengsaraan pada masyarakat lainnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam tulisan ini akhirnya menemukan bahwa terdapat 

hubungan yang erat terkait tujuan yang ingin di capai oleh gagasan sustainable 

development goals dan etika produksi dalam Islam, Jadi meski memiliki 

perbedaan beberapa sisi.  

Secara garis besar beberapa korelasi yang dapat ditemukan adalah 

menekankan pentingnya menjaga kelestarian ekologi, produksi sesuai dengan 

kebutuhan manusia, menggunakan sumber daya yang terperbaharui, ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi kelestarian lingkungan, melakukan kerja sama 

antar sektor, dan produksi yang bertanggung jawab. 

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proyek yang harus diperhatikan 

jika meninginkan kehiudpan yang aman dan layak untuk generasi manusia yang 

akan datang. Sehingga membuat kita sadar bahwa penderitaan generasi 

mendatang karena ekologi dosa-dosa generasi yang hidup sebelumnya. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, membuat penulis merasa perlu 

memeberikan saran: 
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