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ABSTRAK 

 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Teologi Lingkungan 
Hidup Studi Pelestarian Hutan Mangrove oleh Komunitas Mahasiswa Pencinta 
Alam Selaras Kabupaten Bulukumba. Kemudian dari permasalahan tersebut 
tercetuslah tiga sub pokok rumusan masalah (1) Bagaimana Konsep Teologi 
Lingkungan Hidup dalam Pandangan Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam 
Selaras (2) Bagaimana konsep Pelestarian Lingkungan Hidup dalam pandangan 
Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (3) Bagaimana Peran Komunitas 
Mahasiswa Pencinta Alam Selaras dalam Pelestarian Hutan Mangrove. 

Pendekatan teologi lingkungan digunakan dalam penelitian kualitatif ini 
untuk menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini. Para tokoh Komunitas 
Mahasiswa Pencinta Alam  Selaras dan tokoh masyarakat di Desa Manyampa 
Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba menjadi informan dalam penelitian 
ini. Penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk 
pengumpulan data. Penulis menggunakan olahan data dengan beberapa tahapan, 
yaitu penyajian data, organisasi data, dan analisis data, serta memberikan data 
secara reduktif. 

Hasil penelitian ini meliputi (1) Konsep teologi lingkungan dalam 
pandangan KOMPAS ialah adanya kesadaran pada diri meraka sebagai wakil 
tuhan  (khalifah) untuk bagaimana menjaga hubungan antara manusia dan alam 
dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan sama-sama menjaga 
lingkungan sebagai salah bentuk ketaatan terhadap perintah agama. (2) Konsep 
pelestarian lingkungan hidup dalam padangan KOMPAS ialah dengan 
memperbaiki lingkungan yang rusak, menjaga lingkungan tersebut dengan sebaik-
baiknya serta mencegah segala bentuk pengerusakan yang dilakukan manusia 
terhadap lingkungan. (3) Dalam menjaga kelestarian hutan mangrove KOMPAS 
selaku organisasi yang menekuni bidang tersebut mempunyai beberapa cara 
diantaranya dengan mengajak masyarakat turut serta mengambil bagian dalam 
pelestarian hutan mangrove. adapun langkah nyata sebagai bentuk kegiatan 
menjaga lingkungan kompas mengajak masyarakat setempat dan memperluas 
relasi dengan komunitas lain untuk melakukan penanaman kembali bibit 
mangrove dalam rangka memperbaiki mangrove yang rusak serta memberikan 
sanksi kepada mereka yang melakukan pengrusakan mangrove sebagai efek jerah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hutan yang dikenal sebagai bakau dapat ditemukan di muara, zona pasang 

surut, atau di sepanjang pantai. Karena menggabungkan karakteristik tumbuhan 

darat dan laut, tumbuhan bakau menjadi khas. Pneumatofora, atau sistem akar 

menonjol, adalah ciri khas bakau. Cara beradaptasi dengan hipoksia (tanah 

miskin) dan bahkan kondisi tanah anaerobik adalah sistem akar khas. Dalam dua 

dekade terakhir, kualitas ekosistem mangrove yang ada telah menurun drastis. 

Mangrove yang tersisa hanyalah jenis mangrove di sekitar muara setebal 

10-100 meter, khususnya Avicennia Marina, Rhizophora Mucronata, dan 

Sonneratia Caseolaris, masing-masing menawarkan keunggulan tersendiri. Karena 

pohon Avicennia, misalnya, memiliki kapasitas untuk mengakumulasi (menyerap 

dan menyimpan polutan logam berat di daun, akar, dan organ batang), keberadaan 

mangrove berpotensi secara ekonomis menyaring dan mengurangi tingkat 

pencemaran di air laut. Mangrove dapat bermanfaat baik sebagai ekosistem darat 

maupun laut dan sebagai produk kayu. 

Mangrove berasal dari kata Portugis "Mangue" dan kata bahasa Inggris 

"grove." Istilah "mangrove" digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada 

komunitas tumbuhan pasang surut secara keseluruhan dan kelompok tumbuhan 

individu yang membentuk komunitas itu.
1
  

Mangrove adalah ciri tumbuhan pesisir, atau muara, dan di cagar alam 

tropis dan subtropis. Oleh karena itu, Ekosistem yang ada di antara daratan dan 

lautan adalah mangrove. Mangrove akan tumbuh menjadi hutan yang luas dan 

                                                           
 
1
Kementrian Keluatan dan Perikanan,”Di Rektorat Jenderal Pengelolaan Ruang 

Laut”,Official Website Kementrian Kelautan dan Perikanan, https://kkp.go.id/djprl/artikel/14410-

zonasi-ekosistem-hutan-mangrove (23 April 2021). 

https://kkp.go.id/djprl/artikel/14410-zonasi-ekosistem-hutan-mangrove%20(23
https://kkp.go.id/djprl/artikel/14410-zonasi-ekosistem-hutan-mangrove%20(23


2 
 

 

produktif dalam kondisi yang tepat. Mangrove juga dikenal sebagai hutan pantai, 

hutan pasang surut, hutan air payau, atau mangrove karena hidup dekat dengan 

pantai. Salah satu spesies mangrove, Rhizophora sp, disebut dengan nama 

Indonesia “mangrove.” Istilah “mangrove” biasa digunakan untuk menyebut hutan 

yang menyerupai ekosistem pesisir untuk menghindari prasangka buruk tentang 

mangrove dalam ilmu pengetahuan. 

Mangrove adalah spesies tumbuhan orang yang tumbuh subur di daerah 

pasang surut. Mangrove dan hutan air asin adalah nama umum untuk mangrove. 

Dikenal sebagai hutan air asin karena tumbuh di lahan yang selalu terendam air 

asin, dan disebut mangrove karena mayoritas vegetasinya adalah mangrove. 

Dalam ekologi tumbuhan, istilah "mangrove" mengacu pada pohon dan semak 

yang hidup di lahan basah intertidal dan subtidal dangkal di daerah tropis dan 

subtropis. Tanaman ini selalu hijau dan memiliki berbagai campuran yang 

berharga untuk keperluan rumah tangga dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 

(rumah, furniture) maupun untuk keperluan industri (pakan ternak, kertas, arang).
2
 

Mangrovee memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat saat ini 

dan pada masa yang akan datang, salah satu manfaat mangrove yaitu untuk dapat 

mencegah erosi dan abrasi serta menjadi tempat ekowisata dan mata pencaharian.  

Namun, dari banyaknya manfaat tersebut manyarakat justru menyalah 

gunakan mangrove. hal tersebut terjadi di perkirakan pada tahun 1970an dan 

1990an di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba  salah 

satu factor yang merusak ekosistem mangrove adalah pembuatan tambak ikan. 

Hal tersebut mengakibatkan pengikisan mangrove. sebagai jalan untuk mengatasi 

hal tersebut pengelola membangun jembatan wisata dan landang-landang sampai 

sekarang. Adanya Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras dengan 

                                                           
2
Edi Mulyadi dan Nur Fitriani,”Kons masa depan dan masa kini ervasi Hutan 

Mangrove Sebagai Ekowisata‟, h.13. 
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melakukan  kegiatan pelestarian seperti penanaman terhadap daerah yang sering 

terjadi alih fungsi lahan atau pembabakan hutan mangrove masyarakat secara 

tidak langsung sadar akan pentingnya pemulihan ekosistem masyarakat di daerah 

pesisir untuk keberlanjutan kehidupan wilayah tersebut. 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras ini berperan dalam 

melestarian hutan mangrove yang terdapat di Desa Manyampa Kecamatan Ujung 

Loe Kabupaten Bulukumba. Berbagai kegiatan di lakukan dalam meningkatkan 

keberhasilan pelestarian hutan mangrove yang dilakukan oleh Komunitas 

Mahasiswa Pencinta Alam Selaras. Komunitas ini adalah gabungan dari berbagai 

universitas di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan dari Luar Makassar. Pada saat 

ini, tanaman Mangrove difungsikan untuk melindungi tanggul dari abrasi ombak 

dan dijadikan eko wisata. 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras dalam kegiatan penanaman 

dalam agenda besar di laksanakan pada tanggal 25-26 januari 2020 dan tanggal 17 

agustus 2020 di Luppung, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba. Mulai melakukan kegiatan penanaman untuk melestarikan hutan 

mangrove dengan kekayaan sumber daya alam yang luas dan indah yang 

diciptakan  Allah Yang Maha Kuasa.  

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras dalam melestarikan hutan 

mangrove pasti mempunyai tantangan tersendiri  yang dilalui baik secara 

perorangan ataupun sec  ara berkelompok dalam menghadapi berbagai 

permasalahan yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Tantangan itu tidak 

menjadikan Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras putus asa dalam 

melakukan kegiatan untuk upaya menjaga hutan mangrove tetap hidup. Semangat 

mereka untuk menciptakan konservasi hutan mangrove yang bersih bagi 
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lingkungan dan ekosistem terus tumbuh berkat berbagai dorongan dari anggota 

masyarakatnya. 

Kegiatan penghijauan dan kegiatan bersih-bersih di sekitar pesisir pantai di 

desa manyampa, untuk wujudkan kepedulian  kita terhadap lingkungan untuk 

melestarian pesisir pantai khususnya yang ada di kawasan hutan mangrove 

luppung di Desa Manyampa. kegiatan itu  juga bekerja sama dengan NGO WWF 

Indonesia, Kodim 1411/bulukumba dan Pemerintah di Desa Manyampa 

Kabupaten Bulukumba dengan jumlah bibit Mangrove sebanyak 10.000 pohon 

dan pada kegiatan kedua juga 10.000 pohon.  

Rasulullah  Saw sangat mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan penghijauan atau restorasi perkebunan. Tujuan dari kegiatan ini adalah 

untuk mengembalikan keseimbangan yang berkelanjutan di seluruh alam semesta, 

khususnya di ekosistem pesisir. Dalam hal ini, Nabi memberikan dorongan yang 

unik, dan setiap orang yang menanam dan memilikinya bisa bermanfaat bagi 

orang lain, maka perbuatannya termasuk sedekah.
3
 Dari Anas bin 

Malik  Rodhiyallahu „Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wa 

Sallam bersabda: 

مِهْ مُسْلمٍِ يغَْرِشُ غَرْسًا, أوَْ يسَْرَعُ زَرْعًا فيَأَكُْلَ مِىْهُ طيَْرٌ أوَْ إوِْسَانٌ أوَْ مَا 

 بهَِيْمَة ٌ إلِاَّ كَانَ لهَُ بهِِ صَدَقةٌَ 

Artinya:  

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, dan tidak pula ia menanam 
pohon atau tanaman yang menjadi sedekah baginya setelah dimakan burung, 
manusia, atau binatang.” Hadis riwayat Imam Bukhari: no.2321).

4
 

                                                           
 
3
Moh. Mufid, “Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-

Syariah”, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.7 No.1 (April 2017) h.118-119      

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/445/408 (25 April 

2021) 

 
4
Sri Endang, dkk, “Kinetika Hidrolisis Pati Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus) 

Menggunakan Katalisator Asam Klorida (HCl)”, Jurnal Al-Kimia, Vol.2 No.1 (2014), h.13  

http://index.php/al-kimia/article/view/1634 (25 April 2021) 

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/445/408%20(25
http://index.php/al-kimia/article/view/1634%20(25
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Hadits tersebut di atas menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap upaya 

perlindungan liingkungan yang dilakukan melalui program reboisasi atau 

penghijauan mangrove. Penghijauan tanaaman (mangrove) adalah tindakan 

berdimensi sekuler dan masa depan. Dikatakan dimensi sekuler karena kegiatan 

tersebut dapat menyelamatkan kriisis lingkungan, dan dimensi akhirat, karena 

mengaandung pahala ketakwaan. Al-Qurtubi berpendapat bahwa untuk 

memulihkan lingkungan, pengambil keputusan rakyat pemerintah memiliki 

kewenangan untuk mengamanatkan penanaman pohon tertentu, seperti bakau. Al-

Qurtubi menyatakan, bertani adalah Fardhkifâyah. Penguasa harus mengolah dan 

menanam pohon untuk melindungi rakyatnya. 

Instruksi atau himbaun untuk menjaga lingkungan pesisir dapat di 

implementasikan dalam rencana perlindungan mangrove. Hal ini penting karena 

mangrove sangat berguna untuk melindungi wilayah pesisir dari angin topan 

bahkan tsunami. Mangrove merupakan ekosistem yang dapat menahan banyak air 

dan mencegah banjiir. Akar dan dahan mangrove juga dapat menahan pasang 

surut air laut. 

Dari hasil penelitian terbaru, potensi mangrove tidak hanya membantu 

wilayah pesisir untuk menghindari bencana, tetapi juga berfungsi sebagai 

cadangan makanan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir. 

Fungsi dan keunggulan mangrove dapat diringkas dalam empat hal 

penting: Pertama, mampu melindungi lingkungan secara fisik dari oseanografi 

pasang surut, arus laut, badai, dan gelombang mengendalikan arus, mencegah 

masuknya air laut ke lingkungan, dan melindungi lingkungan dari gelombang. 

Kedua, dari segi ekologi makhluk hidup, berpotensi sebagai tempat berkembang 

biak, pemijahan berbagai ikan dan udang, mencari makan, dan menyediakan 

nutrisi utama bagi pantai. Ketiga, mungkin menjadi sumber yang baik dari kayu, 



6 
 

 

kertas, pena, serpihan kayu, arang, dan ekowisata kelas satu secara ekonomi. 

Keempat, itu memiliki kemampuan untuk secara kimiawi mengakumulasi dan 

menetralkan sedimen dan polutan yang larut dalam air. Perlindungan mangrove 

menemukan bahwa interpretasi hadis sebelumnya terkait dengan urgensi dan 

relevansinya mengingat pentingnya manfaat hutan mangrove. Akibatnya, Islam 

selalu dikaitkan dengan ajaran ramah lingkungan, memberikan perhatian khusus 

pada program penghijauan dan menghargai tindakan peduli lingkungan dalam 

rangka pemulihan lingkungan keseimbangan alam semesta.
5
 

Peneliti tertarik untuk meneliti pelestarian dan perlindungan mangrove 

pada Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras karena ingin mengetahui 

peran dan hasil komunitas ini dalam menjaga, melestarikan dan melindungi 

mangrove. Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras juga mendidik anggota 

masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan. Mangroove di Desa Manyampa, 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Dalam upaya perlindungan 

mangrove KOMPAS melibatkan masyarakat dan pemerintah. 

B. Fokus Penelitian dan Diskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian  

Studi ini berfokus pada penggunaan untuk menghindari salah tafsir 

pembaca dan tetap relevan dengan subjek yang ada. Teologi lingkungan hidup 

studi pelestarian hutan Mangrove oleh Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam 

Selaras (KOMPAS) Kabupaten Bulukumba” 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini difokuskan pada “Teologi Lingkungan Hidup Studi 

Pelestarian Hutan Mangrove oleh Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras 

                                                           
 
5
Moh. “Fikih Mangrove:” Mufid,Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Islam, 

Volume 7, Nomor 1, “Pembentukan Fikih Lingkungan dalam Perspektif Eco-Syariah” (April 

2017).h.119-121 http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/445/408 (25 

April 2021) 

http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/445/408%20(25
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(KOMPAS) Kabupaten Bulukumba”. Perlu dijelaskan kembali kata-kata dari 

judul skripsi di atas agar pembaca tidak salah mengartikan variabel-variabel dari 

segi judul, yaitu : 

a) Teologi Menurut Islam, teologi diartikan sebagai keyakinan atau ajaran 

agama yang berkaitan dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Oleh 

karenanya, makna filosofi bebas dalam pengaturan ini adalah cara untuk 

"menghadirkan" Tuhan dalam setiap tindakan manusia, termasuk kegiatan 

pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolahan lingkungan. Teologi 

dapat dilihat sebagai pedoman praktis tentang bagaimana seharusnya 

manusia bertindak dan berinteraksi dengan alam di sekitarnya..
6
 

b) Lingkungan alamiah (natural environment) yang biasa disebut dengan 

“lingkungan” Suatu keadaan atau keadaan alam yang dicirikan oleh 

makhluk hidup disebut “lingkungan hidup”, diberi ta‟rif (pengertian) 

sebagai suatu keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda ( 

makhluk) hidup dan benda-benda tak hidup yang berada di bumi atau 

bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan antara satu dengan 

lainnya.
7
 

c) Pelestarian 

Pelestarian ialah sebagai berikut: 

1)  Tindakan, cara, dan prosedur pelestarian. 

2)  Pengawetan, konservasi, dan perlindungan dari bahaya atau kehancuran 

                                                           
6
Ilyas Asaad, “Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif 

Islam)” (Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian 

Lingkungan Hidup, Dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, cetakan 2, 

2011), h. 5 
7
Ilyas Asaad, Teologi Lingkungan, h. 12. 
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3)  Pengelolaan sumber daya alam yang melestarikan dan meningkatkan nilai 

dan keanekaragamannya sekaligus memastikan penggunaan dan 

pasokannya yang berkelanjutan.
8
 

d) Hutan Mangrove 

Hutan bakau adalah hutan tepi laut, pasang surut, atau muara. Karena 

menggabungkan karakteristik tumbuhan darat dan laut, tumbuhan bakau menjadi 

khas. Hutan bakau banyak jenis salah satu jenis mangvore yang ada di Desa 

Manyampa Kecamatan Ujung Loe yaitu jenis tanaman mangrove Rhizphora 

Mucronata, Rhizphora Apiculata, Sonneratia Alba, Nipah Fruticants, Avicennia 

dan Eigeceras Corniculatum. 

e) Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) 

Orang-orang yang memiliki minat yang sama mengembangkan hubungan 

pribadi yang erat. Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS)  

adalah komunitas dari gabungan universitas dari Kota Makassar, Kabupaten 

Gowa dan luar Kota Makassar. Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras 

(KOMPAS) bergerak dalam dunia pencinta alam yang di mana bukan hanya 

melakukan aktivitas di Gunung Hutan (pendakian) tetapi turut serta  

mengadvokasi dan melakukan pelestarian di berbagai daerah semenjak berdirinya 

hingga kini. Penghijaun komunitas  ini bukan hanya berfokus ke Bulukumba saja 

namun ke berbagai daerah lain juga seperti Takalar, Makassar, Maros, Pinrang 

Pangkep, Sinjai dan lain-lain. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana konsep Teologi Lingkungan Hidup dalam Pandangan 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras ? 

                                                           
8
Pelestarian (Def. 4) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 

Diakses Melalui https://kbbi.web.id/lestari, 23 April 2021. 

https://kbbi.web.id/lestari
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2. Bagaimana konsep Pelestarian Lingkungan Hidup dalam pandangan 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras? 

3. Bagaimana Peran Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras 

dalam Pelestarian Hutan Mangrove? 

D. Kajian Pustaka 

Calon peneliti dapat menggunakan tinjauan pustaka atau penelitian 

sebelumnya untuk menunjukkan bahwa mereka telah banyak membaca literatur 

tentang subjek yang ingin mereka pelajari.
9
 penelitian terdahulu yaitu mencermati 

atau mendalami dan membandingkan hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka 

bertujuan untuk memperkuat analisis penelitian yang akan dikaji oleh peneliti 

sekarang agar mampu menbedakan atau membandingkan  penelitian-penelitian 

yang terdahulu pada konteks waktu dan tempat tertentu. Ada beberapa yang di 

temukan penilitian terdahulu yaitu: 

1. Karya penelitian pertama ialah Elma Pawestri, dengan judul skripsinya 

“Konservasi Di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi 

Provinsi Jawa Barat terdapat hutan mangrove Partisipasi Masyarakat 

“Tingkat dukungan daerah terhadap pelestarian hutan mangrove di Kota 

Segarajaya Kabupaten Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat 

adalah ditentukan oleh penelitian ini."
10

 Letak Perbedaannya dimana 

memiliki perbedaan tempat, perbedaan pendekatan. Sedangkan letak 

persamaanya sama-sama membahas tentang pelestarian hutan mangrove. 

2. Karya penelitian kedua ialah Abd Basir S, dengan judul skripsinya “Tingkat 

keterlibatan dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan mangrove 

                                                           
9
Muljono Damopolii, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, 

Disertasi, dan Laporan Penelitian (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13. 
10

Elma Pawestri, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa 

Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat”, Skripsi (Jakarta: 

FAK. Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta,2018) h.35. 
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di Desa Maccini Baji Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar. Poin 

pertama penelitian ini adalah penjelasan tentang bagaimana kearifan lokal 

dusun mangrove di Kota Maccini Baji, Lokal Mappakasunggu, dan Aturan 

Takalar didistribusikan. Kedua, bagaimana tingkat dukungan wilayah lokal 

dalam pelestarian hutan bakau di Kota Maccini Baji Kecamatan 

Mappakasunggu Kabupaten Takalar.
11

 Letak perbedaanya di mana memiliki 

perbedaan tempat, defenisi oparasional atau fokus penelitian. Sedangkan letak 

persamaannya sama-sama membahas tentang pelestarian hutan mangrove. 

3. Karya penelitian ketiga ialah Inggi Putri, dengan judul skripsinya ““Studi 

Kasus di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Sekotong Tengah 

Kabupaten Lombok Barat: Partisipasi Masyarakat dalam Konservasi 

Kawasan Hutan Mangrove Sebagai Daya Tarik Wisata” Penelitian ini 

menjelaskan, pertama, bagaimana warga Desa Cendi Manik di kecamatan 

Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat berpartisipasi dalam 

perlindungan kawasan hutan mangrove. Kedua, bagaimana dukungan 

pemerintah terhadap pelestarian hutan mangrove sebagai objek wisata di Desa 

Cendi Manik, Sekotong Tengah, Kec Sekotong, Kabupaten Barat Lombok. 

Ketiga, kendala apa yang menghalangi tumbuhnya hutan mangrove di Desa 

Cendi Manik Sekotong Tengah, untuk dijadikan objek wisata.
12

 Letak 

perbedaanya  di mana memiliki perbedaan tempat, letak permasalahan. 

Sedangkan persamaanya, yaitu sama-sama membahas tentang pelestarian 

hutan mangrove. 

                                                           
11

Abd Basir S, “Tingkat Pengetahuan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian 

Hutan Mangrove Di Desa Maccini Baji Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar”, Skripsi 

(Makassar: Fak. Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar,2018) h.5. 
12

Inggi Putri, “Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove 

Sebagai Daya Tarik Wisata (Studi Kasus di Desa Cendi Manik Kecamatan Sekotong Tengah 

Kabupaten Lombok Barat)”, Skripsi (Mataram: Fak Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Mataram, 2019) h.6-7. 
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4. Karya penelitian empat ialah Suryanto, dengan judul skripsinya “Persepsi dan 

Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove: Studi di Desa 

Margasari, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Labuhan Maringgai 

Respon dan persepsi masyarakat terhadap hutan mangrove di sekitar mereka 

pertama kali dijelaskan dalam penelitian ini. Kedua, bagaimana masyarakat 

memahami manfaat dari keberadaan hutan mangrove. melestarikan hutan 

mangrove dan akibat rusaknya ekosistem hutan mangrove. Ketiga, seberapa 

besar keterlibatan masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di sekitar 

mereka.
13

 Letak perbedaannya di mana memiliki tempat yang berbeda, 

perbedaan pendekatan defenisi operasional, dan perbedaan defenisi 

konseptual. Sedangkan letak persamaanya, yaitu pelestarian hutan mangrove 

dalam masayarakat. 

5. Karya penelitian kelima ialah Andi Rezha Putrawangsa, dengan judul 

skripsinya “Khasiat menjaga hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Daerah 

No.8 Tahun 1999 dalam UUD Negara Islam. faktor yang mendorong dan 

menghambat pemeliharaan hutan mangrove. bagaimana hukum tata negara 

Islam berhubungan dengan pengelolaan lingkungan
14

 Letak perbedaannya di 

mana memiliki perbedaan tempat, perbedaan fokus, perbedaan deskripsi dan 

perbedaan pendekatan. Letak persamannya, yaitu sama-sama membahas 

tentang hutan mangrove. 

 

 

 

                                                           
13

Suryanto, “Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove 

(Studi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi 

(Bandar Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2018) h. 8. 
14

Andi Rezha Putrawangsa, “Efektivitas Pemeliharaan Hutan Mangrove Berdasarkan 

Perda No. 8 Tahun 1999 Ditinjau dari Hukum Tata Negara Islam”, Skripsi (Makassar: Fak. 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019) h. 9. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitiian 

a) Untuk Mengetahui Konsep Teologi Lingkungan Hidup dalam pandangan 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras. 

b) Untuk Mengetahui Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup Komunitas 

Mahasiswa Pencinta Alam Selaras. 

c) Untuk Mengetahui Peran Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras dalam 

Pelestarian Hutan Mangrove. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi civitas akademik baik secara 

teoritis dan praktis: 

a) Secara Praktis, Peneliti berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa 

menambah wawasan pembaca maupun penulis pada Komuniatas Mahasiswa 

Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) dalam upaya pelestarian  konservasi hutan 

mangrove yang dilakukan oleh komunitas ini dan kelompok yang lain. Semoga 

wawasan dan ilmu pengetahuan ini bisa dipergunakan untuk mengembangkan 

pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami ilmu pengetahuan tersebut. 

b) Secara teoritis, Peneliti ini berharap semoga dapat memberikan ilmu 

kepada mahasiswa yang lain bahwa adanya ini Komunitas Mahasiswa Pencinta 

Alam Selaras (KOMPAS) berkontribusi dalam menjaga kelestarian hutan 

mangrove. Karena sebagian masyarakat masih asing dengan Komunitas 

Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS), penulis penelitian ini memilih 

judul ini untuk nantinya menjelaskan tentang hutan mangrove di Desa Manyampa 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. peneliti menunjukkan bahwa 

mangrove sangat berharga bagi masyarakat dan ekosistem. Masyarakat luas juga 

akan sadar akan Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Teologi Lingkungan Hidup 

Teologi Lingkungan membahas bahwa Secara struktur, Allah SWT Sang 

Pencipta telah menciptakan alam beserta isinya, termasuk manusia dan sekitarnya, 

dimana manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi 

(sebagai khalifah Allah). sejarah, termasuk perubahan sosial dalam masyarakat 

manusia dan perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. 

Sebagai Sumber Daya Hukum Lingkungan, SDH, manusia harus diposisikan dan 

difungsikan secara optimal sebagai penerima amanah dari Sang Pencipta untuk 

memelihara, memakmurkan, dan melestarikan lingkungan (sebagai sumber hukum 

lingkungan hidup) dalam rangka mewujudkan kelestarian baik bagi manusia 

maupun lingkungan hidup. Sumber daya alam, dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan semesta bagi umat manusia dan keamanan abadi.
15

 

1. Sumber Daya Hukum Lingkungan Hidup (SDH). 

Allah Ta‟ala menciptakan alam dan isinya mempunyai suatu tujuan 

tertentu, seperti diungkapkan dalam Al-Qur‟an Ad-Dukhan 44: ayat 38-39: 

 ٍَ ْٛ ب نٰعِجِ ًَ َُُْٓٛ يَب ثَ َٔ الْْرَْضَ  َٔ دِ  ٰٕ ًٰ يَب خَهمََُْب انسَّ َٔ٨٣  ٍَّ نٰكِ َٔ بٓ الَِّْ ثبِنْحَكِّ  ًَ ُٓ ُٰ يَب خَهَمْ

 ٌَ ْٕ ًُ  ٨٣اكَْثزََْىُْ لَْ ٚعَْهَ
Terjemahnya: 

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di 
antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan 
keduanya melainkan dengan haq (benar), tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui”.

16
 

Tidak ada habisnya Allah menjadikan segala sesuatu, melarang manusia 

melakukan kemungkaran di muka bumi yang mengandung makna keseimbangan. 

                                                           
15

 “Teologi Lingkungan dalam Perspektif Islam,” oleh Muhammad Wahid Nur Tualeka, 

Jurnal PROGRESIVA, Vol.5, No. 1, Des. 2011, halaman 133-

139.https://media.neliti.com/media/publications/162066 -ID-tidak ada.pdf f 
16

 Kementarian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, h.497 
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Keseimbangan yang diciptaan Allah SWT, upaya untuk bertahan hidup di 

lingkungan dan hanya akan terganggu bila terjadi keadaan yang luar biasa. 

Keadaan luar biasa ini bermanifestasi sebagai bencana alam. Beberapa bencana 

yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh 

pergerakan kulit/lempeng bumi, berada di luar kendali manusia. Terbukti, ajaran 

Islam menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan lingkungan 

permukaan bumi, sehingga perusakan bumi dilarang. Ajaran ini berdasarkan pada 

tauhid, yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, hewan, tumbuhan, 

dan benda mati adalah segala mahkluk tuhan. Dalam islam tidak hanya ada ajaran 

pri-manusia tetapi juga sekaligus ajaran pri kemahlukan.  

2. Manusia sebagai makhluk Allah (SDM) 

Bumi dan seisinya, adalah alam semesta ciptaan Allah karena makhluk 

Allah maka manusia, langit, bumi dan yang lainnya adalah bagian dari alam. 

Manusia bagaimanapun juga adalah makhluk yang mulia dan berbeda dengan 

makhluk yang lain yang di berikan kelebihan kepadanya. Sebagaimana surah at-

Tin ayat 4, Allah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik-baiknya. 

Manusia di karuniai akal, dengan Akal inilah yang memberi manusia 

kemampuan untuk berpikir, serta mengembangkan kehidupannya. Selain memiliki 

indera pendengaran dan penglihatan yang utama, manusia memiliki kecerdasan 

yang lebih unggul daripada hewan lainnya. Maka Allah SWT bertanya kepada 

manusia: Afala Ta'qiluun? Afala tatadzakkarun?. Untuk alasan ini, manusia juga 

bertanggung jawab atas tindakan yang mengarah pada pikiran mereka. Mengenai 

kelebihan itu, Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mulk ayat 23:  

 ٌَ ْٔ ب رشَْكُزُ ْٛلًا يَّ الْْفَْـ دَِحََۗ لهَِ َٔ الْْثَْصَبرَ  َٔ عَ  ًْ جَعَمَ نكَُىُ انسَّ َٔ َْشَبكَُىْ  ْ٘ٓ اَ َٕ انَّذِ  ٣٨لمُْ ُْ
Terjemahnya: 

Katakanlah, “Dia menjadikan dan menjadikan bagimu pendengaran, 
penglihatan, dan suara hati. (Namun,) kamu sangat bersyukur.”

17
 

                                                           
17

 Kementarian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, h.563. 
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Selain itu dijelaskan kembali dalam Q.S Al-Mu‟minun ayat 78:  

 ٌَ ْٔ ب رشَْكُزُ ْٛلًا يَّ الْْفَْـ دَِحََۗ لهَِ َٔ الْْثَْصَبرَ  َٔ عَ  ًْ َْشَبَ نكَُىُ انسَّ ْ٘ٓ اَ َٕ انَّذِ ُْ َٔ٨٣ 
Terjemahnya: 

Katakanlah, “Dialah yang memberimu pendengaran, penglihatan, dan 
hati nurani, tetapi kamu tidak bersyukur.”

18
 

Firman Allah dalam Q.S An-Nahl: Ayat 78: 

عَ  ًْ جَعَمَ نكَُىُ انسَّ َّٔ  ـابۙ  ْٛ ٌَ شَ ْٕ ًُ زكُِىْ لَْ رعَْهَ ٰٓ ٌِ ايَُّ ْٕ  ثطُُ
ٍْْۢ ُ اخَْزَجَكُىْ يِّ

اّللّٰ الْْثَْصَبرَ َٔ َٔ

 ٌَ ْٔ الْْفَْـ دَِحَ ۙ نعََهَّكُىْ رشَْكُزُ َٔ٨٣ 

Terjemahnya: 
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.”

19
 

Dalam ayat lain Allah berfirman (Q.S Al-Israa‟: Ayat 36):  

لْا  ْٕ ُُّْ يَسْ ـُ ٌَ عَ ى ِكَ كَب
ٰۤ
انْفؤَُادَ كُمُّ أُنٰ َٔ انْجصََزَ  َٔ عَ  ًْ ٌَّ انسَّ ّٖ عِهْىٌ َۗاِ ْٛسَ نكََ ثِ لَْ رمَْفُ يَب نَ َٔ 

٨٣ 

Terjemahnya: 
Hindari mengikuti sesuatu yang tidak Anda pahami. Sesungguhnya hati 
nurani, penglihatan, dan pendengaran semuanya akan dimintai 
pertanggung jawaban.

20
 

Ayat-ayat tersebut menyuruh manusia untuk bersyukur kepada Allah SWT 

karena kesempurnaan bentuk dan kelengkapan indera hati dan pikiran, dan dia 

akan dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya. sebagian besar dari 

apa yang mereka miliki kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang paling 

buruk, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. 

Islam menekankan kepada umatnya untuk meneladani Nabi Muhammad 

SAW yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Manusia diperintahkan untuk 

menghormati proses yang berkembang dan terhadap apa yang ada di alam. 

Manusia terhindar dari bahaya ketika etika agama terhadap lingkungan dipatuhi. 

Setiap perusakan lingkungan dianggap sebagai kerusakan yang disebabkan 
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manusia. Nabi Muhammad SAW  yang menunjukkan rahmatnya dunia, manusia 

harus menghargai proses pertumbuhan yang ada alam dan di sekitarnya. Manusia 

selamat dan aman dari bahaya kalau etika terhadap lingkungan yang dianut oleh 

agama. 

Tuhan sengaja mendirikan agama dan mengutus para nabi dan rasul agar 

manusia dapat menerima arahan dan hidup dengan aman dan damai. Semuanya 

akan baik-baik saja ketika orang-orangnya baik terhadap Lingkungan secara 

keseluruhan, bangsa, dan kehidupan beragama akan berkembang. 

Islam mengajarkan bahwa aktivitas manusia dan sumber daya alam 

ekosistem yang tidak seimbang, menyebabkan masalah lingkungan karena 

kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari sumber daya lainnya. Oleh karena 

itu, kelangsungan hidup ekosistem dalam jangka panjang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup manusia. Lingkungan manusia akan terus dirugikan dan 

musnah semakin meningkat jika keseimbangan lingkungan tidak segera 

dipulihkan kembali setelah terganggu dan tidak diantisipasi. 

Sangat jelas bahwa salah untuk membangun dan melestarikan lingkungan 

di permukaan bumi. Pelaksanaan ibadah formalistik dan pendidikan agama 

intelektual saat ini telah gagal untuk meningkatkan kehidupan spiritual dan moral 

masyarakat terhadap materialisme, yang merusak lingkungan dan mencemarinya. 

Selain memahami kemanusiaan, mereka juga harus memupuk pemahaman 

kemanusiaan untuk menumbuhkan cinta antara manusia dan makhluk lainnya. 

Sadarilah bahwa kekayaan spiritual, selain kekayaan materi, sangat penting untuk 

kebahagiaan. Ternyata kekayaan materi tidak menjamin kebahagiaan, sehingga 

orang mencari kebahagiaan di tempat lain. 

Di sinilah pentingnya agama bagi manusia menjadi sangat jelas, karena 

menunjukkan bahwa apa yang pada dasarnya hak sebenarnya adalah hak dan 
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bahwa apa yang pada dasarnya palsu pada dasarnya tidak ada gunanya, sedangkan 

orang kadang-kadang meragukan penilaian mereka jika mereka hanya membuat 

keputusan berdasarkan pada logika. 

Manusia dianggap sebagai makhluk yang bermartabat karena kelebihan 

dan keistimewaannya. Manusia diangkat menjadi khalifah, atau wakil Tuhan di 

bumi. Firman Allah SWT.”(Q.S Al-An‟aam: Ayat 165): 

قَ ثعَْطٍ دَرَجٰذٍ  ْٕ رَفعََ ثعَْعَكُىْ فَ َٔ ى ِفَ الْْرَْضِ 
ٰۤ
ْ٘ جَعَهكَُىْ خَهٰ َٕ انَّذِ ُْ ْٙ يَبٓ َٔ كُىْ فِ َٕ جَْهُ نِّٛ

ْٛىٌ  حِ رٌ رَّ ْٕ ّٗ نغََفُ اََِّ َٔ ْٚعُ انْعِمبَةِِۖ  ٌَّ رَثَّكَ سَزِ  ٥٣١ ࣖاٰرٰىكُىَْۗ اِ

Terjemahnya: 
“Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan Dia 
meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa 
derajat, untuk menguji tentang apa yang diberikanNya kepadamu. 
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaanNya, dan sesungguhnya Dia 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

21
 

Kelestarian alam harus dijaga oleh manusia. Tuhan memerintahkan 

manusia untuk memanfaatkan alam untuk kepentingan masyarakat dan 

kemakmurannya. Hal ini ditunjukkan dalam (Q.S Huud: Ayat 61) 

ٍْ اِ  َ يَب نكَُىْ يِّ
وِ اعْجدُُٔا اّللّٰ ْٕ مَ ٰٚ ب ۘ لبَلَ  دَ اخََبْىُْ صٰهحِا ْٕ ًُ انِٰٗ ثَ َٔ َْشَبكَُىْ ۞  َٕ اَ َُْۗ ِٗ ْٛزُ ٍّ غَ نٰ

ْٛتٌ  جِ ْٚتٌ يُّ ْٙ لزَِ ٌَّ رَثِّ ِّ َۗاِ ْٛ ا انَِ ْٕٓ ثُ ْٕ ُِ ثىَُّ رُ ْٔ ْٛٓبَ فبَسْزغَْفزُِ زَكُىْ فِ ًَ اسْزعَْ َٔ ٍَ الْْرَْضِ   ٣٥يِّ
Terjemahnya: 

Kepada (orang-orang) Samud (Kami mengutus) saudara mereka, Saleh. 
"Wahai umatku, sembahlah Allah!" serunya. Kamu tidak memiliki Tuhan 
selain Dia. Kamu makmur karena dia menciptakan kamu dari bumi 
(tanah). Oleh karena itu, mohonlah ampun kepada-Nya dan kemudian 
bertobatlah-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan 
memperkenankan (doa hamba-Nya).”

22
 

Dalam memanfaatkan dan memakmurkan bumi ini, Allah melarang 

manusia berbuat kerusuhan, karena kerusakan alam itu akan mengakibatkan 

kerusakan pula bagi manusia. Allah menjelaskan dalam firmanNya (Q.S Al-

Ruum: Ayat 41) 
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ا  ْٕ هُ ًِ ْ٘ عَ ْٚمَٓىُْ ثعَْطَ انَّذِ ْٚدِٖ انَُّبسِ نِٛذُِ ب كَسَجَذْ اَ ًَ انْجحَْزِ ثِ َٔ ظَٓزََ انْفسََبدُ فِٗ انْجزَِّ 

 ٌَ ْٕ ىُْ ٚزَْجِعُ  ١٥نعََهَّٓ
Terjemahnya: 

“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).”

23
 

Dalam konteks nikmat Tuhan atas segala yang ada di alam untuk manusia, 

melestarikan alam untuk kepentingan manusia, melestarikan alam adalah upaya 

untuk terus melestarikan berkat Tuhan yang melimpah. Di sisi lain, menyebabkan 

kerusakan pada bumi, yang akan mengakibatkan munculnya bencana bagi 

manusia. 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan yang terjalin 

antara manusia dengan alam sekitarnya merupakan satu kesatuan yang saling 

berhubungan. Lingkungan tempat manusia hidup dan alam semesta yang 

diciptakan Allah SWT merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan utuh. 

Faktanya, sangat jelas bahwa syari'ah dan aqidah mendefinisikan 

hubungan ini; Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan dan bahwa 

alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. ciptaan Tuhan di bumi dengan tugas 

utama mensejahterakan bumi, yang intinya meliputi:  

a) Al-Intifa' (mengambil manfaat dan menggunakannya semaksimal 

mungkin). 

b) Al-I'tibar (mengali rahasia-rahasia di balik alam ciptaan Allah, 

merenungkannya, dan mensyukurinya). 

c) Al-Islah (menjaga dan melestarikan alam sesuai dengandi maksud 

penciptanya, yaitu untuk kemaslahatan manusia dan kesejahteraannya, 

serta menjaga keharmonisan kehidupan alam ciptaan Allah). 
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Bagi umat Islam, upaya perlindungan lingkungan tidak hanya karena 

kebutuhan ekonomi dan politik, tetapi juga bukan karena desakan rencana 

pembangunan nasional. Upaya menjaga Penting untuk melihat lingkungan sebagai 

perintah agama yang harus diikuti oleh semua orang. 

Karena posisinya adalah tujuan ganda dari upaya negara kita dan karena 

setiap Muslim harus terus bekerja sama untuk mengembangkan perlindungan: 

Pertama dan terutama, lingkungan yang berkelanjutan akan menjaga pertumbuhan 

dan masyarakat kita sebagai tempat tinggal anak-anak. Kedua, martabat dan 

kualitas hidup juga dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Tujuan kami adalah 

lebih dari sekedar kelangsungan hidup kami; kami ingin membuat keadaan yang 

positif dan mendukung sehingga semua individu dapat hidup sebagai satu dengan 

orang-orang sejenis mereka, iklim, dan semua individu dari kehidupan, dari 

keharmonisan hidup. 

Segala upaya untuk mengelola dan menjaga lingkungan beribadah kepada 

Allah SWT dengan cara yang benar adalah ibadah yang dapat mendatangkan 

pahala. Sebaliknya, segala perbuatan yang merusak lingkungan, menyia-nyiakan 

sumber daya alam, atau mengabaikan ciptaan Tuhan tidak berkenan kepada-Nya 

karena dianggap perbuatan maksiat atau munkar, yang membawa ancaman 

hukuman. 

Dengan demikian kewajiban dan kerja untuk menjaga atau menjaga iklim 

merupakan jenis amal baik bagi individu yang menerima dan dijamin pahala bagi 

mereka dalam Firman Allah (Q.S At-Tiin: Ayat 4-6) 

ْٚىٍِۖ  ِٕ ٍِ رمَْ ْٙٓ احَْسَ ٌَ فِ َْسَب ٍَۙ  ١نمَدَْ خَهمَُْبَ الِْْ ْٛ ُّ اسَْفمََ سٰفهِِ َٰ ا  ١ثىَُّ رَدَدْ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ْٚ الَِّْ انَّذِ

 ٌٍَۗ ْٕ ُُ ًْ ْٛزُ يَ هحِٰذِ فهََٓىُْ اجَْزٌ غَ هُٕا انصّٰ ًِ عَ َٔ٣ 
Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang 
serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan 
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mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-
putusnya.”

24
 

Bertolak dari pandangan ini, maka dalam diri manusia terpikul tanggung 

jawab kepada Allah SWT dalam mengatur seluruh alam dan semua makhluk, zat, 

dan hal-hal yang telah Dia ciptakan. Akibatnya, manusia yang dikaruniai otak 

yang mampu berpikir, rasio, dan kreativitas wajib menjaga alam dan lingkungan. 

Manusia sejahtera seperti bumi berkat Allah SWT. Untuk mencegah 

terjadinya kerusakan, baik akibat ulah manusia maupun akibat faktor alam, 

manusia harus bertanggung jawab menjaga keseimbangan lingkungan. 

Allah menyuruh manusia untuk membantu siapa pun dan segala sesuatu 

sebagaimana Allah melakukan itu kepadanya. Berbuat baiklah untuk makhluk 

lain, tetapi hindari menyakiti mereka karena Allah akan merendahkan orang yang 

menikmati kerusakan dan tidak menerima cinta dan kasih sayang. 

Perbuatan merusak di muka bumi ini secara tegas dilarang oleh Allah 

SWT, dan larangan itu meluas ke segala bidang; merusak hubungan antar 

manusia, merugikan jiwa dan raga seseorang, serta merugikan mata pencaharian 

dan sumber kehidupan (seperti memulai usaha, bertani, dan sebagainya). 

Meskipun Tuhan menciptakan alam yang indah dengan gunung, lembah, sungai, 

daratan, lautan, dan fitur lainnya, Semuanya diciptakan oleh Tuhan untuk manusia 

untuk mengolah dan menggunakan potensi penuh mereka.allah tidak meridhai dan 

tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. 

3. Sumber Daya Alam (SDA) Yang Harus Tetap Lestari  

Allah SWT telah menurunkan kepada hamba-hamba-Nya bahwa Dia 

menciptakan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di bumi, dan beberapa di 

antaranya menjadi sumber makanan pokok. Hendaknya kamu makan sedikit saja 
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dari makanan yang telah Allah berikan kepadamu karena Dia membenci orang-

orang yang melampaui batas. 

Selain itu, Allah SWT telah menciptakan ternak baik besar maupun kecil, 

yang sebagian dapat dimakan, dan sebagian lainnya dapat digunakan untuk 

barang-barang yang halal menurut syariat. Karena setan jelas merupakan musuh 

orang mukmin, maka jangan ikuti langkahnya. 

Faktanya, elemen tanaman sebenarnya ditimbang dan diukur. Kemudian 

dapat dilihat bahwa perbedaan antara suatu unsur tumbuhan dengan unsur 

tumbuhan lainnya adalah menyerap makanan dari akar. Alam ini dirancang 

dengan mempertimbangkan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagai 

pasaknya, ia membentangkan pegunungan. Akibatnya, berbagai macam tanaman, 

yang semuanya terhubung dengan kehidupan manusia, tumbuh subur di bumi 

yang ditempelkan ke gunung. 

Allah telah menciptakan berbagai tumbuhan yang masing-masing 

memiliki ukuran dan tingkat tertentu. Batang durian yang kokoh selaras dengan 

buahnya yang besar dan berduri; batang dan buah bergantung satu sama lain; 

batang dan buah saling bergantung; dan batangnya pas dengan tanah. Lingkungan 

tempat tumbuh-tumbuhan itu tumbuh, serta lingkungan tempat tumbuh-tumbuhan 

lain, adalah seimbang, serasi, dan sesuai dengan kondisi iklim serta kebutuhan 

hewan atau manusia. . 

Karena itu, Allah telah menjadikan sesuatu dengan ukuran dan tingkatan 

tertentu. Melihat kesempurnaan ciptaan-Nya juga akan membuat semakin banyak 

orang yang ingin percaya bahwa Allah adalah yang terbaik, paling bijaksana, 
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paling adil, mahakuasa, dan penyayang. Sebaliknya, iman dan keyakinan, percaya 

bahwa Allah juga memberikan hukuman yang berat.
25

 

B. Pelestarian Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Pelestarian  

Dijelaskan sebagai proses, cara, atau tindakan melestarikan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia; perlindungan dari bahaya atau perusakan; pengawetan; 

konservasi. Dalam tesis ini, konservasi adalah proses pencegahan kerusakan 

lingkungan oleh hutan mangrove. 

2. Pengertian Lingkungan Hidup  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berpengaruh pada bagaimana 

hewan dan manusia berkembang. Segala sesuatu yang berpengaruh pada makhluk 

hidup (organisme) dianggap sebagai “lingkungan” menurut kamus bahasa 

Indonesia. 

Menurut Aziz, lingkungan terdiri dari sistem alami dan buatan, serta 

keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi matahari, mineral, serta 

tumbuhan dan hewan laut dan darat. Contoh lain dari keputusan lingkungan 

termasuk bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Penulis menyimpulkan 

bahwa lingkungan manusia meliputi segala sesuatu yang mempengaruhi 

perkembangan manusia secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Pelestarian Lingkungan Istilah “perlindungan lingkungan” berasal dari 

definisi “perlindungan” sebelumnya, yang mengatakan bahwa tindakan mencegah 

kerusakan lingkungan adalah tujuannya. Al-ishlah, yang diterjemahkan menjadi 

“membiarkan sesuatu ada dan terpelihara keberadaannya karena dilandasi cinta” 

adalah kata Arab untuk pelestarian. Oleh karena itu, tujuan dari perlindungan 
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lingkungan adalah melestarikan lingkungan dengan kasih sayang dan cinta. Ishlah 

juga dapat diartikan sebagai memperbaiki atau mengganti sesuatu yang telah 

rusak di masa lalu. (QS al-A‟raf [7]: 56). 

ْٚتٌ  ِ لزَِ
ذَ اّللّٰ ًَ ٌَّ رَحْ  اِ

بَۗ عا ًَ غَ َّٔ فاب  ْٕ ُِ خَ ْٕ ادْعُ َٔ ا فِٗ الْْرَْضِ ثعَْدَ اصِْلًَحِٓبَ  ْٔ لَْ رفُْسِدُ َٔ

 ٍَ ْٛ حْسُِِ ًُ ٍَ انْ  ١٣يِّ
 
Terjemahnya: 

 Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang 
berbuat baik.

26
 

Lingkungan merupakan komponen penting dari keberadaan manusia. 

karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk kebutuhan dasar seperti makan 

dan minum, manusia sangat bergantung pada lingkungan. Selain itu, lingkungan 

menyediakan berbagai sumber daya alam, yang daya dukung hidup.sehingga 

tumbuhan, hewan, dan manusia dapat menjadi lebih kuat atau lebih perkasa. 

Manusia juga dapat mengembangkan kreativitas, bakat, atau seni melalui 

lingkungan. 

Karena lingkungan merupakan bagian dari keutuhan kehidupan manusia, 

maka harus dianggap sebagai bagian dari ekosistem dengan nilai-nilai yang tidak 

boleh dirusak dan patut dihormati dan diperhatikan. Manusia juga bertanggung 

jawab atas perilaku baiknya di dunia sekitarnya karena integritasnya. 

Segala sesuatu di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia sekarang dan di masa depan dianggap sebagai sumber daya alam. 

Sedangkan kebutuhan lingkungan memerlukan kebijaksanaan manusia untuk 

mengelola, kelangsungan hidup manusia bergantung padanya. Selain berfungsi 

sebagai sumber daya alam yang diperlukan dan Sebagai daya dukung kehidupan, 
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lingkungan juga dipandang sebagai tempat tinggal yang memerlukan keselarasan 

dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan. 

Manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak 

rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata 

merupakan suatu amanah untuk mengelolanya (QS. Al-Ahzab [33]: 72). 

ُْٓبَ  ٍَ يِ اشَْفمَْ َٔ هَُْٓبَ  ًِ ٌْ َّٚحْ ٍَ اَ ْٛ انْجِجبَلِ فبَثََ َٔ الْْرَْضِ  َٔ دِ  ٰٕ ًٰ اََِّب عَزَظُْبَ الْْيََبَخََ عَهَٗ انسَّ

حَ  َٔ ۙ لْا ْٕ ب جَُٓ يا ْٕ ٌَ ظَهُ ّٗ كَب  اََِّ
ٌَُۗ َْسَب هَٓبَ الِْْ ًَ٨٣ 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan 
gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat 
itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat 
bodoh.

27
 

Amanat mengacu pada amanah dan kepercayaan yang diberikan Tuhan 

kepada manusia sebagai makhluk berakal dalam konteks ayat sebelumnya. 

Gunung, langit, dan bumi tidak mau menerimanya. Setiap individu berkewajiban, 

sesuai dengan (Pasal 6 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997) untuk melestarikan 

lingkungan hidup, mencegah pencemaran, dan membalikkan perusakan 

lingkungan karena manusia bersedia menerima amanat tersebut. Kewajiban ini 

mengharuskan setiap orang berpartisipasi dalam penyuluhan dan bimbingan 

lingkungan serta terciptanya budaya bersih. 

Sebagai sumber daya alam, lingkungan sangat penting bagi keberadaan 

ciptaan Tuhan. Manusia adalah subjek lingkungan, dan kelangsungan hidupnya 

sangat bergantung padanya. Karena lingkungan merupakan salah satu aset 

ekonomi yang paling berharga, kelestarian lingkungan erat kaitannya dengan 

kesejahteraan suatu bangsa. Kesejahteraan suatu negara memiliki peluang yang 
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lebih baik untuk memajukan pembangunan ekonominya jika lebih akomodatif 

terhadap lingkungannya. 

Dengan menghindari membuang sampah ke sungai, dan selokan, manusia 

memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Meski sederhana, hal 

ini sulit dilakukan. Mereka juga memperindah lingkungan dengan menanam 

pohon dan menghiasi taman dengan tanaman hias. berbagai bunga dan tanaman 

hijau, selain kebersihan. Lingkungan yang sehat, segar, dan bersih akan dihasilkan 

dari ini. 

Manusia dan lingkungan berinteraksi sangat erat dan harmonis. Dalam 

Islam, harmoni terdiri dari empat hal: harmoni dengan diri sendiri, masyarakat, 

alam, dan Tuhan adalah semua aspek harmoni. 

Demikian pula ada hubungan timbal balik dan hubungan partisipasi timbal 

balik antara manusia dan lingkungan yang tidak dapat ditawar-tawar. Lingkungan 

dan manusia begitu erat terjalin sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Karena alam semesta ini diciptakan Tuhan dalam bentuk yang sangat serasi untuk 

kemaslahatan umat manusia (QS. Al-Mulk [67]: 3-4) 

 ْ٘ دٍَۗ فبَرْجِعِ انْجَصَزَۙ انَّذِ ُٕ ٍْ رَفٰ ٍِ يِ ًٰ حْ ْٙ خَهْكِ انزَّ  يَب رزَٰٖ فِ
دٍ غِجبَلابَۗ ٰٕ ًٰ خَهكََ سَجْعَ سَ

رٍ  ْٕ ٍْ فطُُ َٕ  ٨ْمَْ رزَٰٖ يِ ُْ َّٔ ْٛكَ انْجصََزُ خَبسِئاب  ُْمَهِتْ انَِ َٚ ٍِ ْٛ رَ ثىَُّ ارْجِعِ انْجصََزَ كَزَّ

ْٛزٌ   ١حَسِ

Terjemahnya: 
“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali 
tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak 
seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu 
yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya 
penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan 
sesuatu cacat dan penglihatanmu itupun dalam keadaan payah”.

28
 

Seperti yang dapat dilihat dari kitab suci di atas, alam yang indah ini 

diciptakan dalam harmoni dan keselarasan, agar dapat berfungsi sesuai dengan 
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maksud penciptanya. Seperti halnya manusia membutuhkan panas matahari, panas 

matahari juga akan menyebabkan air menguap. 

Berikut ini adalah beberapa contoh hal yang dapat dilakukan dalam rangka 

pelestarian lingkungan, antara lain: 

a) Menjalankan progam penanaman seribu pohon. 

Terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan perampokan 

bukanlah suatu kebetulan. Pemicu utama dari bencana semacam ini adalah tidak 

adanya air di daerah tangkapan air yang disebabkan oleh penggundulan hutan. 

Akibatnya kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi berkurang. Konversi 

hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan. Akibatnya lapisan tanah terkikis, 

dan terjadilah erosi. Tanah longsor kemungkinan besar terjadi karena tidak ada 

tanah penahan dan erosi terus-menerus. Hal yang sama berlaku untuk penggunaan 

dan kerusakan. 

Tidak ada penghalang ombak karena bakau dan terumbu karang adalah 

untuk penggunaan pribadi terlepas dari lingkungannya. Reboisasi (penanaman 

hutan gundul) dan reklamasi bakau adalah dua metode untuk menghindari bahaya 

ini. Kemungkinan untuk mengurangi banjir, tanah longsor, dan tsunami dengan 

menjaga tanah bebas dari hujan atau ombak. Dapat diatasi dengan menanam 

pohon buah-buahan atau tanaman hias di sekitar rumah di daerah padat penduduk. 

Tumbuhan tidak hanya membantu tanah dalam menyerap air, tetapi juga membuat 

daerah sekitarnya tampak lebih hidup. 

b) Tidak membuang limbah ke sungai atau laut 

Pembuangan sampah di sungai berdampak pada terjadinya banjir serta 

penggundulan hutan. Misalnya sampah berbahan plastik yang sulit terurai dan 

biasanya menumpuk di sepanjang sungai. Aliran air yang keluar dari sungai 
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terhambat oleh sampah saat hujan. Sampah plastik memiliki dampak negatif yang 

signifikan terhadap kesehatan serta banjir. 

Siklus hidup nyamuk pembawa penyakit malaria atau demam berdarah 

sangat dipengaruhi oleh genangan air di sampah plastik. Selain sampah, pabrik-

pabrik di sekitar juga sering membuang sampah ke sungai. Karena banyak sampah 

olahan yang mengandung logam berat, pembuangan sampah semacam ini limbah 

masih memerlukan evaluasi ekstensif. Logam berat menimbulkan ancaman 

lingkungan yang signifikan.Logam berat beracun bagi ikan dan menyebabkan 

kanker manusia, selain baunya yang menyengat. 

c) Mengurangi pencemaran udara  

Mudhafir Abdullah menegaskan bahwa selain manusia, lingkungan 

biologis dan non-hayati komponen dipengaruhi oleh polusi udara. Pencemaran 

udara mayoritas berasal dari pabrik dan knalpot kendaraan. Ketika ada banyak 

polusi di udara, banyak kabut menutupi matahari. Kita dapat melihat efek 

kekurangan cahaya melalui strategi adaptasi hewan dan tumbuhan. Respons 

hewan terhadap polusi di lingkungan termasuk, misalnya, kupu-kupu yang 

warnanya biasanya lebih gelap di kawasan industri. Polusi udara dapat dikurangi 

dengan berbagai cara, antara lain: 

1) Mengurangi polusi asap kendaraan dengan menanam pohon atau tanaman 

hias di sepanjang jalan raya. 

2) Membangun beberapa taman di seluruh kota-kota besar. 

3) Mengolah kembali limbah pabrik agar tidak mengandung bahan pencemar 

yang akan merusak lingkungan jika dibuang ke udara. 

4) Mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan memaksimalkan 

pemanfaatan pilihan angkutan umum massal seperti bus dan kereta api 

sehingga lebih sedikit masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi 
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d) Tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam 

Semua komponen lingkungan berinteraksi dan membentuk hubungan 

timbal balik. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa pembabakan liar, 

perburuan, dan perusakan hutan pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan 

manusia dan menyebabkan kerusakan pada rantai makanan. Untuk menghindari 

terulangnya tindakan mereka, mereka yang merusak lingkungan karenanya harus 

dihukum seberat-beratnya. Misalnya penggunaan bom ikan dan trawl di 

lingkungan laut harus dihentikan dan dihukum berat karena dapat mengancam 

biota dan ekosistem laut. 

e)  Pimpin sosialisasi ekologi melalui media edukatif 

Menurut Machali Imam, pengaturan otoritas publik harus terus dikaitkan 

dengan masyarakat umum melalui konsultasi dan kemudian ditegakkan dengan 

latihan yang berbeda sehingga individu tahu tentang pelestarian alam. Misalnya, 

mendidik masyarakat melalui penyuluhan. Aktivitas rumah sehat atau kompetisi 

direncanakan setelah sosialisasi selesai agar masyarakat terbiasa dan antusias 

berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan sehari-hari. Anak-anak juga 

harus diajari untuk sadar dengan cara ini. Manfaat ekologi harus diajarkan sejak 

usia dini di sekolah dasar. Akibatnya, seiring bertambahnya usia, anak-anak 

terbiasa membuat keputusan yang mempertimbangkan bagaimana mereka akan 

memengaruhi lingkungan mereka.
29

 

C. Peran Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras dalam Pelestarian 

Hutan Mangrove 

1. Definisi Peran 

Peran berubah sesuai dengan lokasi (keadaan). Seseorang berperan jika 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan jabatan. Keduanya tidak 
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sejalan dan tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan pola kehidupan sosial, setiap 

orang memainkan peran yang unik.Selain itu, ini menunjukkan bahwa peran 

menentukan apa yang dia lakukan padanya untuk kepentingan masyarakat. Aspek 

fungsi, penyesuaian, dan proses peran lebih menonjol. 

Kozier Barbar mendefinisikan karakter sebagai seperangkat harapan yang 

dimiliki orang lain untuk posisi seseorang dalam suatu sistem. Kondisi sosial yang 

stabil, baik iinternal maupun eksteernal, mempengaruhi peran. Perilaku yang 

diharapkan dari seseorang dalam pengaturan sosiial tertentu dikenal sebagai 

peran. 

Hubungan antara peran individu dalam masyarakat adalah hubungan sosial 

yang ada dalam masyarakat. Meskipun posisi ini dibatasi oleh norma-norma 

sosial. sehingga seseorang mendapat tempat di mata publik, mengambil bagian. 

meliiputi tiga hal, yaitu:  

a) Spesifikasi tentang kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat 

termasuk dalam sebuah peran. Dalam pengertian ini, peran adalah 

seperangkat aturan tentang bagaimana seharusnya seseorang berperilaku 

dalam masyarakat. 

b) Peran adalah gagasan tentang apa yang dapat dilakukan orang sebagai 

anggota organisasi dalam masyarakat. 

c) Perilaku pribadi yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat juga 

dapat didefinisikan sebagai peran. 

2. Defenisi Komunitas 

Soekanto menjelaskan bahwa walaupun tidak semua perkumpulan 

manusia memenuhi syarat untuk disebut sebagai kelompok sosial atau komunitas, 

mereka harus memenuhi kriteria tertentu untuk memenuhi syarat. Syarat-

syaratnya antara lain: 
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a. adanya kesadaran sebagai bagaian dari kelompok. 

b. Anggota dan anggota lainnya memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. 

c. Mereka berbagi beberapa hal, yang bisa membuat hubungan mereka lebih 

kuat. 

Ideologi politik, nasib, tujuan, dan kepentingan yang sama adalah contoh 

dari faktor-faktor ini antara lain. Status dan fungsi komunitas ditentukan oleh 

kapasitasnya untuk mengorganisir kelompok-kelompok yang bekerja untuk tujuan 

yang sama atau berfungsi sebagai tempat pertemuan dalam bidang-bidang 

tertentu.  

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas tentang adanya shared factors, 

dalam hal ini kepentingan bersama terhadap kelestarian hutan mangrove, maka 

dapat ditentukan bahwa kebersamaan mahasiswa pecinta alam akan berdampak 

pada perilaku setiap anggota dalam setiap interaksi sosial. Apa yang terjadi 

dipengaruhi oleh norma-norma masyarakat. 

Istilah "Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam" (KOMPAS) mengacu pada 

sekelompok orang yang disatukan oleh seperangkat perasaan (rasa terikat, 

kesetiaan). Namun, istilah ini digunakan dalam berbagai konteks. Komunitas 

adalah sekelompok tempat (setempat) di mana orang melakukan semua aktivitas 

kehidupan, "adalah salah satu definisi yang sering digunakan" komunitas adalah 

satu" kelompok tempat (lokal) tempat dimana orang melakukan semua aktivitas 

Hidup". 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) adalah 

kelompok di mana sekelompok orang memiliki tujuan yang sama dalam 

melestarikan, dan melindungi hutan Indonesia dari kerusakan. Dalam hal ini 

terlihat bahwa kelompok mahasiswa pecinta alam selaras memiliki kesamaan 
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pemikiran dalam menjaga hutan mangrove untuk mencapai tujuan yang sama.
30

 

Oleh karena itu, Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras berperan dalam 

mencapai tujuan bersama untuk bersama-sama menjaga, melindungi dan 

melestarikan mangrove, memanfaatkan mangrove secara bijak dan menjamin 

kelangsungan suplainya. 

  

                                                           
30

Ambar Kusumastuti, “Peran Komunitas dalam Interaksi Sosial Rejama di Komunitas 

Angklung Yogyakarta”,Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Yogyakarta,2014) h.35-40 
 



 

32 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode adalah strategi umum untuk meneliti berbagai topik penelitiian. 

Sedangkan penelitian adalah kegiatan mengumpulkan data, merumuskan masalah, 

dan mencoba menganalisisnya sebelum laporan ditulis.
31

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jeniis penelitian studi laapangan (Field Research) 

atau  Deskriptif Kualiitatif yang di mana data-data yang di kumpulkan  adalah  

data lapangan. Peneliti ini di gunakan untuk mendapatkan wawasan tentang 

sesuatu yang baru maupun sedikit di ketahui  yang dapat memberi rincian  tentang 

suatu pelestarian hutan mangrove. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan mangrove Luppung, di Desa 

Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi 

Selatan.  Peneliti ini memilih lokasi tersebut Karena wilayah pelestarian hutan 

mangrove yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras  di 

daerah tersebut. Selain itu lokasi ini masih belum terlihat eksis dalam masyarakat 

luas mengenal Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras, oleh karna itu 

peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek kajian penelitian. 

B. Pendekatan Penelitian 

Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode:  

1. Pendekatan berbasis teologi, khususnya melihat perkembangan agama 

dalam konteks ilmu ketuhanan sebagaimana diwahyukan dalam al-Qur'an dan 

hadits. Karena pendekatan teologis lebih menekankan pada konsep-konsep, 
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khususnya yang didasarkan pada gagasan theos-logos, dan menjelaskan hubungan 

antara Tuhan, Manusia, dan Alam, terbukti bahwa teologi memainkan peran 

penting dalam berbagai diskusi tentang studi dan pengajaran agama. Dalam hal 

ini, juga menjelaskan bagaimana Hadis dan Al-Qur'an berfungsi sebagai fondasi 

lingkungan. 

2. Pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami makna tindakan 

sosial dalam masyarakat, khususnya peristiwa yang terjadi di Desa Manyampa 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba adalah dengan pendekatan 

fenomenologis. Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk menjelaskan dan 

mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman berdasarkan 

kesadaran individu ganda. Husserl menegaskan bahwa reduksi proses pemurnian 

atau penyaringan perlu untuk mencapai sifat murni. Untuk mencapai hal itu 

sendiri (galihnya) adalah mencapai esensi murninya: mottonya adalah "zu den 

sachen selbst." 

Husserl membedakan tiga jenis reduksi: reduksi seperti transendental, 

eidetik, dan fenomenologis Pertama, reduksi fenomenologi: Menggunakan 

pengalaman sebagai filter, setiap subjek harus melihat objek dari perspektif yang 

berbeda untuk sampai pada fenomena murni: adat, agama, dan sudut pandang 

ilmiah. Fenomena aktual akan tercapai jika berhasil. Dengan kata lain, 

mendapatkan kebenaran berarti menempatkan kebenaran hal-hal yang bukan kita 

dalam kurung (zaman). Husserl meninggalkan alam yang khas sikap orang “biasa” 

dalam reduksi ini, yang tidak takut melihat hal-hal yang lebih dari sekedar gejala 

kesadaran. Gejala (fenomena) adalah sesuatu yang muncul dalam kesadaran. 

imajinasi dari beberapa hal sehingga hanya "esensi" yang tersisa. Dengan kata 

lain, segala sesuatu yang lain yang bukan inti dari eidos, fenomena perlu 

dimasukkan ke dalam tanda kurung. Dengan demikian akan sampai pada hakikat 
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sesuatu. Pemahaman ini dalam arti murni. Dalam hal ini, Husserl memberi arti 

khusus, yaitu struktur dasar, yang meliputi: fundamental (dasar-dasar), sifat-sifat 

hakiki, semua hubungan hakiki dengan kesadaran dan dengan objek lain yang 

diwujudkan. 

Ketiga, reduksi transendensi: reduksi ini adalah arah ke subjek dan 

terjadinya penampakan itu sendiri, serta kesadaran bahwa asal-usulnya yang 

berakar pada kesadaran tidak lagi menyangkut objek atau fenomena dalam 

bentuknya yang sekarang subjek dan tindakannya harus ditempatkan dalam tanda 

kurung dalam reduksi ini. Subjek murni adalah fokus dari reduksi ketiga ini.
32

 

C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

 Menemukan informasi yang dibutuhkan peneliti lapangan tentang di 

mana mencari data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

merupakan sumber data utama dan paling signifikan. Tokoh masyarakat dan tokoh 

masyarakat lainnya, dan informan kompeten lainnya merupakan contoh informan 

atau sumber penelitian data. 

2.  Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan dari berbagai studi-studi kepustakaan disebut 

sebagai data sekunder. Data sekunder, di sisi lain, adalah informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang berbeda dari data primer. Sumber data sekunder, 

seperti buku untuk perpustakaan, jurnal yang membahas informasi yang sama, dan 
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informasi lain yang terkait dengan "Teologi Lingkungan", dapat membantu dan 

melengkapi sumber data primer. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk tujuan analisis ini, salah satu metode untuk mengumpulkan data 

adalah: 

1. Observasi  

Observasi adalah proses pengumpulan data atau informasi tentang suatu 

subjek tertentu menggunakan pengamatan yang terjadi di suatu lokasi atau objek 

tertentu. Pengamatan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komunitas 

Mahasiswa Pencinta Alam Selaras di mangrove hutan di Desa Manyampa 

Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Sebaliknya, observasi dilakukan 

untuk mengumpulkan data terkait pelestrian hutan mangrove. 

2. Wawancara atau interviw 

Yang dimaksud dengan "wawancara" atau "interview" adalah suatu proses 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana seseorang menanggapi atau 

berinteraksi dengan orang lain, serta digunakan atau tidaknya pemandu (quide) 

untuk melakukan wawancara. 

Wawancara yang dilakukan dalam menanggapi beberapa informasi yang 

diberikan oleh Komuniatas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras mengenai 

mangrove yang terancam punah di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba Selain itu, Komuniatas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras 

terlibat dalam pemeliharaan pelestarian mangrove. Bagaimana pendapat mereka 

tentang keberadaan dan manfaat hutan bakau di Luppung. 

3. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen-dokumen yang ada. Sumber dokumen mengenai berbagai topik, 
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termasuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan risalah, agenda, dan 

topik lain yang terkait dengan penulis. Selain itu dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode pengamatan dan komputasi dalam pengendalian kualitas. 

Dokumentasi dapat digunakan untuk membuktikan bahwa pekerjaan dilakukan 

tepat waktu dan tidak ada rekayasa data sama sekali. 

E. Instrument Penelitian 

Di lapangan, berikut adalah instrumen penelitian yang sedang dalam tahap 

pengumpulan data: 

1.Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, fungsi handphone dapat 

mengambil gambar dan merekam suara. 

2.Pedoman wawancara dalam hal ini, peneliti menyusun daftar pertanyaan 

untuk meminta informan mengumpulkan data. 

3.Buku dan kertas untuk mencatat semua informasi informan. 

4.Studi literatur, atau membaca buku tentang topik yang sedang dibahas.
33

 

F. Tehnik Pengelolahan dan Analisis Data 

Mohammad Mulyadi mendefinisikan analisis data sebagai proses 

pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam unit-unit dasar deskripsi, 

kategori, dan pola untuk mengidentifikasi dan merumuskan tema. Mengedit, 

mengatur, dan menganalisis data adalah semua metode yang dapat digunakan 

dalam metode untuk mengelola data yang diperoleh. Setelah peneliti selesai 

mengumpulkan data di lapangan, mereka mengedit pekerjaan mereka. Atau 

sebaliknya memeriksa atau menyesuaikan informasi yang telah dikumpulkan. Itu 

berarti memeriksa kembali semua data, mencari terutama untuk kelengkapan, 

artinya kejelasan, keserasian, relevansi, dan keseragaman satuan atau kelompok 

kata. 
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Pengorganisasian data, khususnya kumpulan data yang dikumpulkan 

selama paparan terencana yang didasarkan dan terkait dengan sistematika masalah 

selama perumusannya. 

Proses pengumpulan data dan menafsirkannya dikenal sebagai analisis 

data. Mengurutkan data ke dalam kategori, topik, atau pola. Memberi makna pada 

analisis, menggambarkan mode atau kategori, dan membangun hubungan antara 

berbagai konsep adalah semua contoh interpretasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitiian 

Untuk mengidentifikasi dan memperjelas subjek penelitian, gambaran 

tentang lokasi sangat penting. Dalam hal ini lokasi penelitian menjadi subjek 

beberapa bagian dalam bab ini. 

Peta Desa Manyampa 
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1. Deskripsi Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II Indonesia di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. 

395.560 jiwa berdomisili di kabupaten ini, yang luasnya 1.154,67 km2 dan 

berjarak 153 km dari Kota Makassar. Kabupaten Bulukumba terletak pada 119° 

50' sampai 120°28' Bujur Timur dan 5°20' sampai dengan 5°40' Lintang Selatan. 

Sebelah utara adalah Kabupaten Sinjai, sebelah timur adalah Teluk Bone, sebelah 

selatan adalah Laut Flores, dan sebelah selatan adalah Bantaeng. 

Secara lokal, Rezim Bulukumba terbagi menjadi 123 kota,  24 sublokal, 

dan 10 subregional. Empat dimensi wilayah Kabupaten Bulukumba adalah 

dataran rendah, pantai, laut lepas, dan dataran tinggi di kaki Gunung 

Bawakaraeng-Lompobattang. Dataran rendah memiliki ketinggian mulai dari 0 sd 

25 meter di atas permukaan laut di tujuh kecamatan pesisir: Kecamatan 

Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan 

Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang dan 

kecamtan Ujung Loe yang di peneliti teliti. 

Hutan mangrove di Kecamatan Ujung Loe dapat dilestarikan dan 

dilindungi. Tepatnya di Desa Manyampa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba. Selain itu, hutan mangrove ini memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam menjaga lingkungan dan ekosistem pendidikan. Maka dalam 

pengelolaan sumber daya alam harus di perhatikan baik dari pemerintah maupun 

masyarakat untuk meningkatkan sumber daya alam. Karena Pentingnya hutan 

mangrove untuk meningkatkan sumber kebutuhan manusia pada alam.  

Daerah penelitian berada di Desa Manyampa, tepatnya di Kabupaten 

Bulukumba. Kota Bulukumba berjarak kurang lebih 1 jam dari Desa Manyampa 
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yang berjarak sekitar 168,5 kilometer dari Makassar. Desa Manyampa 

berpenduduk 1211 jiwa, 599 laki-laki, 612 perempuan, dan 369 KK. 

2. Kondisi Umum  

Desa Manyampa merupakan salah satu desa di Kecamatan Ujung Loe 

Kabupaten Bulukumba. Letaknya kira-kira antara 102° 8' 21,4" Bujur Timur dan 

102° 10' 7,32" Bujur Timur, atau 3° 25' 40,80" Lintang Selatan dan 3° 23' 27,24" 

Bujur Selatan. Batas wilayah administrasi Desa Manyampa adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Batas Wilayah 

Terdapat 40 persen pemukiman di Desa Manyampa seluas 42 km2, 25 

persen lahan pertanian desa, dan 35 persen lahan budidayanya. Setiap tahun, Desa 

Manyampa mengalami musim kemarau dan musim hujan. 

Ibukota kabupaten yang dapat ditempuh melalui jalan darat ini berjarak 

kurang lebih 17 kilometer dari pusat desa. Prasarana jalan poros desa yang 

merupakan jalan konstruksilapen, dalam kondisi baik, meskipun rusak (berlobang) 

No. Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan 

1. Sebelah utara Desa  

Paccarammengang  

dan Desa Bontobarua 

Kec. Ujung Loe dan  

Kec. Bontotiro 

2. Sebelah selatan Laut Plores Kec. Ujung Loe 

3. Sebelah timur Desa Bontomarannu  

dan Kelurahan  

Benjala 

Kec. Bontotiro dan kec.  

Bontobahar 

4. Sebelah barat Desa Balleanging dan  

Desa Garanta 

Kec Ujung Loe 
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di beberapa titik, jadi butuh waktu sekitar 50 menit untuk sampai ke sana dengan 

motor atau kendaraan roda empat. Namun, ibu kota kecamatan yang dapat 

ditempuh melalui jalur darat ini berjarak kurang lebih 7 km dari pusat desa. 

Daerah yang menjanjikan untuk pertanian dan perikanan adalah Desa 

Manyampa. Masyarakat yang tinggal di Desa Manyampa menjalankan berbagai 

usaha yang berhubungan dengan pertanian dan perikanan, antara lain sebagai 

berikut: Budidaya ikan payau dan ikan air tawar, udang windu dan udang putih, 

rumput laut, dan jagung merupakan contoh usaha di bidang perikanan. Beras, 

jambu mete, kelapa, dan kakao dalam industri peternakan, antara lain: ayam ras, 

ayam petelur, ayam pedaging, kerbau, kuda, dan sapi. dikembangkan sebagai 

destinasi wisata hutan mangrove karena berbatasan langsung dengan laut plores di 

selatan Desa Manyampa. Daerah pantai ditumbuhi pohon bakau. 

Permasalahan, potensi, dan daftar Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes) selama enam (enam) tahun akan dijabarkan 

berdasarkan kondisi desa saat ini. 

3. Kondisi Ekonomi 

Lingkungan Desa Manyampa memiliki banyak potensi besar. Tingkat 

ekonomi dan pendapatan individu dapat meningkat karena potensi ini. Selain itu, 

lokasi ini menawarkan peluang hidup yang lebih maju baik di sektor formal 

maupun informal karena kedekatannya dengan distrik ibukota dan pusat kegiatan 

ekonomi.
34

 

4. Jumlah penduduk  

Penduduk Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba 

yang memiliki berbagai pengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan 

budaya masyarakat jika dilihat dari berbagai perspektif Pola pertumbuhan tersebut 

                                                           
34

Website Resmi Desa Manyampa,”Desa manyampa” Official Website Resmi Desa 

Manyampa, https://manyampa.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-desa (31 Agustus 2021). 

https://manyampa.desa.id/artikel/2013/7/29/profil-desa%20(31
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tetap harus menjadi landasan bagi program pengendalian dan pemilihan target 

pencapaian program setiap periode karena merupakan bagian dari 

fenomendemografi. 

Tabel 4.2 

Penduduk Desa Manyampa di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten 

Bulukumba. Menurut jenis kelamin 

No Kelompok Juml

ah n 

Jumlah % Laki-

laki n 

Laki-laki 

% 

Peremp

uan n 

Perempuan 

% 

1. Di bawah 

1 Tahun 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

2. 2 s/d 4 

Tahun 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

3. 5 s/d 9 

Tahun 
7 7.22% 3 3.09% 4 4.12% 

4. 10 s/d 14 

Tahun 
8 8.25% 2 2.06% 6 6.19% 

5. 15 s/d 19 

Tahun 
5 5.15% 3 3.09% 2 2.06% 

6. 20 s/d 24 

Tahun 
4 4.12% 2 2.06% 2 2.06% 

7. 25 s/d 29 

Tahun 
19 19.59% 7 7.22% 12 12.37% 

8. 30 s/d 34 

Tahun 
17 17.53% 8 8.25% 9 9.28% 

9. 35 s/d 39 

Tahun 
8 8.25% 7 7.22% 1 1.03% 
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10. 40 s/d 44 

Tahun 
9 9.28% 4 4.12% 5 5.15% 

11. 45 s/d 49 

Tahun 
5 5.15% 1 1.03% 4 4.12% 

12. 50 s/d 54 

Tahun 
6 6.19% 4 4.12% 2 2.06% 

13. 55 s/d 59 

Tahun 
3 3.09% 3 3.09% 0 0.00% 

14. 60 s/d 64 

Tahun 
2 2.06% 1 1.03% 1 1.03% 

15. 65 s/d 69 

Tahun 
1 1.03% 0 0.00% 1 1.03% 

16. 70 s/d 74 

Tahun 
1 1.03% 0 0.00% 1 1.03% 

17. Di atas 75 

Tahun 
2 2.06% 1 1.03% 1 1.03% 

 JUMLAH 97 100.00% 46 47.42% 51 52.58% 

 BELUM 

MENGISI 
0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 TOTAL 97 100.00% 46 47.42% 51 52.58% 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 100,00% penduduk yang tinggal di Desa 

Manyampa adalah laki-laki, dengan rincian 47,42% laki-laki dan 52,58% 

perempuan. Desa Manyampa berada di Kecamatan Ujung loe Kabupaten 

Bulukumba, dan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk 

laki-laki. 
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5. Pekerjaan 

Kuantitas buruh di Kota Manyampa, Kawasan Ujung Loe, Bulukumba 

Rule, yang jika dilihat dari berbagai titik pekerjaan. 

Tabel 4.3 

Penduduk Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba 

Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No 

 

Kelompok 

Jumlah Laki-laki Perempuan 

 N % n % n % 

1   BELUM/TIDAK BEKERJA 21 21.65% 9 9.28% 12 12.37% 

2   MENGURUS RUMAH TANGGA 16 16.49% 0 0.00% 16 16.49% 

3   PELAJAR/MAHASISWA 12 12.37% 6 6.19% 6 6.19% 

9   PETANI/PEKEBUN 4 4.12% 4 4.12% 0 0.00% 

11   NELAYAN/PERIKANAN 2 2.06% 2 2.06% 0 0.00% 

15   KARYAWAN SWASTA 9 9.28% 6 6.19% 3 3.09% 

26   TUKANG BATU 1 1.03% 1 1.03% 0 0.00% 

84   PEDAGANG 1 1.03% 0 0.00% 1 1.03% 

88   WIRASWASTA 31 31.96% 18 18.56% 13 13.40% 

 
 JUMLAH 97 100.00% 46 47.42% 51 52.58% 

 
 BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 

 
 TOTAL 97 100.00% 46 47.42% 51 52.58% 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di Kota Manyampa 

adalah 100,00%, dimana 47,42% adalah laki-laki dan 52,58% adalah perempuan. 

Di Desa Manyampa, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba, pekerja 

perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. 
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B. Konsep Teologi Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Komunitas 

Mahasiswa Pencinta Alam Selaras 

Agama, khususnya Islam, memiliki pandangan (konsep) yang sangat jelas 

tentang penyelamatan lingkungan. Tuhan menciptakan segala sesuatu di alam 

semesta, termasuk alam kita. Oleh karena itu, percaya pada pencipta alam berarti 

mengetahui, memahami, dan melindungi alam. Dengan kata lain, bagaimana 

orang memperlakukan alam adalah cerminan dari moral mereka dan keyakinan. 

Dalam Islam, menjaga iklim adalah komitmen yang sebanding dengan komitmen 

cinta sosial lainnya, bahkan komitmen untuk memanjatkan doa, membayar zakat, 

puasa Ramadhan, dan haji. Di sisi lain, kejahatan berat seperti mengingkari 

kekasih Allah (al-rabb) atau pembunuhan dan perampokan sama dengan 

perbuatan yang merusak lingkungan atau dapat merusak lingkungan. 

Konsep Islam yang terkait dengan iklim ini sampai taraf tertentu telah 

dianut dan telah berubah menjadi standar moral ekologi yang direncanakan oleh 

para peneliti alam. Sebaliknya, mayoritas umat Islam tampaknya tidak 

menggunakan konsep (doktrin) Islam sebagai pedoman sikap dan perilaku 

lingkungan. Bukti empiris menunjukkan, baik secara domestik maupun global, 

bahwa lingkungan dengan mayoritas penduduk Muslim mengalami sebagian besar 

kerusakan lingkungan Atau dalam hal ini, bisa jadi karena orang tidak memahami 

prinsip dan praktik agama yang dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. 

Jelaslah bahwa upaya tulus melestarikan lingkungan dengan 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak cukup untuk 

mengendalikan perusakan lingkungan. Ada aspek eko-teknis dan teologis untuk 

masalah lingkungan. Masalah terkait lingkungan sangat beragam dan kompleks. 

Ad-diin, nilai-nilai agama universal dan multidimensi, sehingga dapat menjadi 

landasan bagi upaya pelestarian lingkungan nasional dan internasional. 
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1. Makna Teologi  

Sebagian besar orang menganggap "teologi" sebagai bagian atau cabang 

dari ilmu agama yang berbicara tentang Tuhan. Istilah teologis ini masih belum 

sepenuhnya dipahami dan diterima di kalangan umat Islam tentang keberadaan 

Tuhan. Oleh karena itu, metode "menghadirkan" Tuhan dalam semua aspek 

aktivitas manusia, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan 

lingkungan, adalah apa yang dimaksud dengan teologi bebas dalam hal ini. Dalam 

praktiknya, teologi dapat dipahami sebagai pedoman normatif bagi alam dan 

lingkungannya serta perilaku manusia. 

Sebuah konsep pemikiran dan perilaku yang berkaitan dengan penciptaan 

dan penataan manusia dan alam yang “tak terlihat” (lingkungannya) dapat 

didefinisikan sebagai teologi dalam bahasa yang lebih “akademik.” Oleh karena 

itu, ada tiga tujuan pembahasan ini. Ada hubungan "kesatuan" antara Tuhan, 

manusia, dan alam yang bersifat fungsional dan spiritual. Akibatnya, konsep 

pemikiran dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan termasuk 

manusia dan aspek non-fisik dan non-eksperiensial seperti sifat fisik Tuhan dapat 

diartikan sebagai teologi.
35

 

Adapun dalam artikel triani teologi lingkungan dalam perpektif islam 

teologi lingkungan di maknai sebagai suatu keharusan akan adanya kesadaran 

sebagai mahluk relijius yang memiliki keterlibatan penuh terhadap suatu 

lingkungan yang bertujuan untuk menguji kembali perilaku hidup dan tingkah 

laku terhadap alam semesta.
36

 

Dilihat dari pengertian di atas tentang konsep teologi tampaknya tidak jauh 

beda dari pemahaman kak awi selaku ketua umum Kompas yang mengatakan 

                                                           
35

Ilyas Asaad, Teologi Lingkungan, h.3-11 
36

Triani,“Teologi Lingkungan” (file:///C:/Users/ACER/Downloads/Teologi_Lingkungan-

1.pdf, 13-desember 20:22) 

file:///C:/Users/ACER/Downloads/Teologi_Lingkungan-1.pdf
file:///C:/Users/ACER/Downloads/Teologi_Lingkungan-1.pdf
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bahwa teologi lingkungan hidup yang di pahaminya atau di terapkan di dalam 

kompas itu sendiri ialah: 

Lebih kepada kesadaran kita untuk menjaga alam semesta baik dari segi 
wilayah lingkungan hidup seperti hal nya kehidupan sosialnya kita bagaimana kita 
menjaga ekosistem yang ada ataupun secara agama lebih kepada menjaga ciptaan 
tuhan itu, kemudian menjaga hubungan sesama manusia atau biasa di kenal 
dengan istilah hablum minallah wa hablum minnas.

37
 

Pernyataan yang sama juga di kemukakan oleh Ian Fatur Rahmat selaku 

ketua  Kompas 2022 sebagai berikut: 

Makna teologi lingkungan hidup merupakan kesadaran manusia yang 
memiliki keterlibatan dan keberpihakan penuh kepada lingkungan yang bertujuan 
dan berperan untuk mendekonstruksi, menguji kembali sikap hidup dan tingkah 
laku kita terhadap alam.

38
 

Selanjutnya kak ian Fatur Rahmat menambahkan bahwa teologi 

lingkungan hidup yang mereka pahami selaras atau sejalan dengan kegiatan 

mereka berikut perkataannya: 

Iya selaras, karena setiap kegiatan di bidang lingkungan hidup bertujuan 
untuk bagaimana mengurangi atau mencegah dampak-dampak bencana alam 
misalnya penanaman pohon, aksi bersih dan semua kegiatan yang kami lakukan 
adalah bentuk upaya pelestarian lingkungan.

39
 

Jadi jika di lihat dari kegiatan yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa 

pencinta alam selaras, sejatinya mereka telah menerapkan nilai-nilai yang ada 

dalam teologi lingkungan hidup pada aspek kegiatannya dengan demikian dapat di 

katakan antara kompas dan nilai-nilai yang ada dalam teologi lingkungan hidup 

mereka bisa di katakan selaras atau sejalan dalam hal melestarikan lingkungan 

hidup. 

2. Manusia dan Alam 

Tuhan menciptakan alam semesta, termasuk seluruh bumi, dalam proporsi, 

keseimbangan, atau dalam jumlah yang dapat diukur. Bumi adalah alam dengan 

berbagai bentuk, proses, dan fungsi, terdiri dari berbagai elemen, dan merupakan 

                                                           
37

Awi (23 tahun), Ketua Umum 2021, Wawancara, 06 September 2021 

                
38

 Ian Fatur Rahmat (22 tahun), ketua umum2022, Wawancara,08 september2023 

                
39

 Ian Fatur Rahmat (22 tahun), ketua umum 2022, Wawancara,08 september2023 
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tempat manusia hidup dan berkembang. Beragamnya unsur penyusun alam, yang 

diciptakan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di Bumi, juga 

merupakan bukti kekuasaan dan kemahakuasaan Yang Maha Kuasa. keputusan 

alam semesta tidak ada apa pun di dunia ini kecuali mereka berserah diri kepada 

Allah, memuji-Nya, dan mengikuti aturan kadar dan hukum Allah. 

Alam adalah entitas atau realitas (pengalaman), tidak terpisah dari manusia 

atau pengalaman super lainnya atau realitas tak kasat mata. Alam adalah sumber 

alam itu sendiri dan ekspresi atau kinerja pencipta dan alam nyata, melampaui dan 

melingkupinya. Menurut kepercayaan sebagian ilmuwan Barat, realitas alam ini 

tidak diciptakan secara kebetulan, main-main, atau kepalsuan melainkan memiliki 

nilai, tujuan, dan kebenaran atau tertentu. Suatu hukum (qadar) yang bersifat 

abadi dan memiliki wujud yang nyata dan objektif. Hal ini sering disebut sebagai 

hukum Allah (sunnatullah) dalam bahasa agama. hukum atau kadar misalnya, 

berwujud padat, sedangkan air berwujud cair dan tidak pernah menjadi batu. 

Inilah yang dimaksud dengan istilah "hukum tetap" atau "qadar Tuhan". 

Sunnatullah ini berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, 

dan manusia. 

Perspektif idealis, di sisi lain, berpendapat bahwa alam itu palsu dan fiktif 

atau berasal dari dunia non-konkret yang dikenal sebagai dunia ide. Perspektif ini 

berbeda dengan perspektif Islam. Pencipta alam, dan semua makhluk hidup 

(termasuk manusia) membentuk konsep Islam tentang alam dan lingkungan, yang 

merupakan satu kesatuan (holistik). Koridor rancangan Tuhan (sunantullah) tetap 

sama meskipun setiap komponen memiliki fungsi dan tempat yang berbeda. 

Alam tidak dapat dipisahkan dengan manusia. Eksistensi manusia di alam 

bergantung, saling melengkapi, dan melayani sebagai bagian dari alam. Dalam 

unsur alam dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia memiliki kedudukan 
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khusus sebagai khalifah, wakil Tuhan, dan pemimpin di Bumi. Hubungan antara 

manusia dengan alam lingkungan hidupnya ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al 

Qur‟an yang lain dan Hadist Nabi, yang intinya adalah sebagai berikut:  

a) Hubungan antara ibadah dan iman.  

Karena alam semesta adalah simbol atau kitab suci Tuhan, tujuannya 

adalah agar manusia memahami dan percaya akan kebesaran dan kekuasaan 

Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan alam, olehnya itu manusia dilarang 

menyembah alam dan memperbudaknya. 

b) Hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan. 

Tuhan menciptakan alam dan semua sumber dayanya untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Penggunaan yang adil tidak berlebihan atau pemborosan 

sumber daya alam diperlukan agar kehidupan dapat berlanjut. Dalam nada yang 

sama, penggunaan sumber daya alam seharusnya tidak hanya memuaskan 

generasi sekarang tetapi juga mengabaikan hak untuk memanfaatkannya untuk 

generasi yang akan datang. Selain itu, manusia dilarang menyalah gunakan atau 

mengubah alam dan sumber daya alam untuk kepentingan tertentu dalam rangka 

melestarikan hak untuk hidup di masa depan. 

c.) Menjaga setiap makhluk hidup. 

Manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan alam untuk 

kepentingan semua makhluk hidup, bukan hanya manusia. Manusia akan dihukum 

karena penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan mengabaikan 

pemeliharaan dan perlindungan, yang keduanya berkontribusi pada degradasi dan 

perusakan lingkungan. Di sisi lain, Allah SWT akan memberikan pahala kepada 

manusia yang dapat berkontribusi positif dalam pelestarian dan perlindungan 

alam. 
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Manusia memandang alam sebagai sesama ciptaan Tuhan dalam 

hubungannya dengan Tuhan, dan ketika berhadapan dengan Tuhan, manusia 

membutuhkan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan (alam 

adalah kitab suci yang diberikan oleh Tuhan). Alam juga diperlukan bagi manusia, 

seperti seperti: pakaian, kendaraan, makanan, papan kayu, dll) sebagai sarana 

penghormatan kepada Tuhan. Berbeda dengan konsep subordinasi yang dianut 

oleh antroposentris dan materialis (di mana manusia adalah penguasa alam), 

hubungan antara manusia ini dan alam adalah salah satu peran dan fungsi. Alam 

juga terkait dengan Tuhan yang menciptakan dan mengaturnya pada saat yang 

sama. Akibatnya, orang yang melindungi alam memberlakukan aturan, hukum, 

atau tingkatan pada alam. Pengetahuan tentang alam diperlukan bagi manusia 

untuk memahami alam dan hukum-hukumnya.  

Sebagai sebuah komunitas yang berbasis mahasiswa KOMPAS 

mempunyai pandangan tentang hubungan manusia dan alam seperti yang di 

kemukakan oleh kak Ian Fatur Rahmat sebagai berikut: 

Hubungan manusia dan alam suatu kesatuan yang tak bisa di pisahkan satu 
sama lain. Manusia sebagai makhluk hidup tentu ingin mempertahankan 
keberlangsungan hidupnya pastilah membutuhkan alam sebagai tempat untuk 
hidup. Akan tetapi di samping itu alam akan dapat terjamin kelangsungan dan 
kelestariannya sangat tergantung pada manusia itu sendiri. Dalam konteks ilmu 
alam dapat dikatakan simbiosis mutualisme.

40
 

Melihat aktivitas yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa Pencinta 

Alam Selaras, ternyata mereka telah menerapkan nilai-nilai dalam hubungan 

antara manusia dan alam dalam aspek kegiatannya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kompas dan nilai-nilai yang ada dalam hubungan antara manusia dan alam 

mereka sejalan dalam hal perlindungan lingkungan hidup. 

 

 

                                                           
40

Ian Fatur Rahmat (22 tahun), ketua umum, Wawancara,08 september2023 
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3. Manusia sebagai Khalifah Allah  

Manusia adalah sekaligus wakil Tuhan di muka bumi dan salah satu 

makhluk Tuhan dalam Islam (Khilafah). Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

wajib mengabdi dan menyembah Penciptanya (al-Khaliq). Menyembah yang lain 

selain allah merupakan tindakan mengelak atau dosa besar. Pengabdian ini 

mencakup konsep tauhid (keesaan) tuhan. Oleh karena itu, tauhid merupakan 

sumber nilai dan etika utama dalam hubungan ada antara manusia, alam dan 

tuhan. 

Sebagai wakil Tuhan, manusia harus mampu memelihara (al-rab) dan 

menyebarkan rahmat (rahmatan lil'alamin) ke seluruh alam semesta, termasuk 

seluruh bumi. Oleh karena itu, dalam konteks ketakwaan kepada Allah SWT, 

kewajiban manusia terhadap alam adalah menjaga alam termasuk pelestarian 

kehidupan diri, juga dikenal sebagai hifdzun nafs untuk menjaga kelangsungan 

kehidupan alam untuk memelihara dan memuaskannya. Segala perilaku manusia, 

baik jasmani maupun rohani, yang berkaitan dengan menjaga alam, harus 

dijelaskan kepada Tuhan setelah seseorang meninggal di dunia ini. Sumber daya 

alam tidak boleh digunakan atau disia-siakan secara berlebihan, menurut Islam. 

Sumber daya alam akan habis jika digunakan (dikembangkan) secara 

berlebihan. Akibatnya, hak generasi penerus untuk memanfaatkan sumber daya 

alam terabaikan. Ini merupakan pelanggaran terhadap aturan dan hukum Tuhan, 

serta perampasan hak. Selain itu, perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa 

karena melanggar atau melalaikan iman kepada Tuhan. Secara praktis, misalnya, 

Nabi Muhammad SAW melarang memetik buah sebelum matang (siap untuk 

dikonsumsi) dan melindungi kepentingan dan fungsi alam (kepentingan 

reproduksi dan fungsi). Dia juga melarang memetik bunga sebelum mekar dan di 

larang menyembelih hewan-hewan yang masih kecil dan hewan belum dewasa. 
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Selain itu, Nabi menekankan bahwa manusia harus selalu ramah, bahkan 

kepada orang mati. Kita manusia diharapkan untuk bersahabat dengan makhluk 

mati dan benda-benda alam tanpa menyebabkan kerusakan atau gangguan pada 

mereka. Kehidupan dan makhluk hidup dibahas secara lebih rinci. Demikian 

ungkapan Sifat "menang" atau "memerintah" yang diambil oleh arus utama Barat 

dan pandangan realis tidak penting dalam Islam. Al-Rab a-alamiin, pencipta dan 

pengatur alam, adalah yang menurut Islam, memiliki hak untuk mengontrol dan 

mengaturnya.
41

 

Sebagai sebuah komunitas mahasiswa mempunyai pandangan tentang 

manusia sebagai wakil Tuhan (khalifah) di muka bumi, KOMPAS mempunyai 

pandangan tentang hal tersebut sebagai bagian dari Komunitas Mahasiswa 

Pencinta Alam Selaras yang kegiatannya berkaitan dengan menjaga lingkungan 

sebagai berikut di katakan oleh Ian Fatur Rahmat: 

Pandangan saya terkait dengan kegiatan kompas mengenai upaya menjaga 
lingkungan, menurut saya kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang wajib kami 
lakukan sebagai pencinta alam agar keberlangsungan dan kelestariannya dapat 
dirasakan oleh anak cucu kita nantinya. Lingkungan yang bersih akan membuat 
kita hidup aman, nyaman, dan tetram.

42
 

Jika melihat kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa Pencinta 

Alam Selaras sebenarnya mereka telah menerapkan nilai-nilai manusia sebagai 

khalifah Allah, yang juga dijelaskan oleh ketua Komunitas Mahasiswa Pencinta 

Alam Selaras atau kak awi yang mengatakan bahwa bumi dan segala isinya adalah 

ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib kita lakukan sebagai khalifah 

yaitu bisa menjaga bumi. 
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Sebagai sebuah komunitas yang berbasis mahasiswa KOMPAS 

mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya di 

desa bulukumba seperti yang di katakan kak awi sebagai berikut: 

Seperti triologi KOMPAS yaitu edukasi dan advokasi dan adventur tohh di 
advokasi teman-teman KOMPAS ketika misalnya ada sebuah  pengrusakkan itu 
teman-teman mencoba mengadvokasi misalnya kejadian yang di lantebum, 
pengrusakan di lamtebum kemudian pengrusakan yang baru-baru ini ada di 
pinrang, tepatnya di Dusun Tangroe Desa Bababinanga Kecamatan Duanpanua 
disana ada penanaman yang di lakukan sama teman-teman dan KOMPAS juga 
terlibat di dalamnya itu di buat tambak dan yang di rusak itu mangrove nya jadi 
teman-teman coba untuk advokasi mendampingi masyarakat dan lembaga-
lembaga lainnya untuk menbawa ke rana hukum. Efeknya ketika rusak hutan 
mangrove yahh itu umum ji tohh di ketahui bahwa misalnya abrasi, kemudian 
kurangnya hewan-hewan laut misalnya udang, kepiting dan lain-lain kemudian 
sebagai kurangnya bia filter di laut misalnya tambak menggunakan pakan pupuk 
dan lain-lain jadi mangrove ini sebagai bio filter dan tau mi juga tohh fungsinya 
pohon tohh penghasil oksigen.

43
 

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kompas selaku komunitas 

yang peduli terhadap lingkungan mempunyai ideologi yang di sebut dengan 

triologi kompas triologi kompas berarti edukasi, advokasi dan adventure. Sebagai 

contoh penerapan triologi kompas yang di terapkan dalam menjaga kelestarian 

lingkungan hidup ketika misalnya ada kejadian kerusakan sebuah hutan di daerah 

tertentu teman-teman dari kompas mencoba untuk berkomunikasi dengan 

pemerintah setempat dalam rangka merehabilitasi hutan yang rusak tersebut. 

Seperti sebuah kerusakan hutan yang terjadi di dusun tangroe desa bababinanga 

kecamatan duanpanua didesa tersebut mengalami pembangunan tambak sehingga 

mengakibatkan rusaknya hutan mangrove yang ada di desa bababinanga. Untuk 

merehabilitasinya anggota dari komunitas membawa kasus ini kejalur hukum 

untuk memberikan efek jerah dan agar pembangunan hendaknya di lakukan 

dengan memperhatikan hutan mangrove yang ada di desa bababinanga. Ketika 

hutan mangrove menjadi rusak akan banyak dampak buruk yang akan terjadi 

sebut saja misalnya abrasi. Dengan adanya pelestrian terhadap hutan mangrove 
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anggota komunitas berharap denagn adanya dampak positif yang ditimbulkan oleh 

hutan mangrove. Sebagai contoh dengan terlestarinya hutan mangrove mampu 

mencengah berbagai macam bencana alam dan dapat menhasilkan oksigen untuk 

manusia. 

Lebih lanjut Muh Asrul A. selaku dewan Pembina komunitas mahasiswa 

pencinta alam selaras menuturkan: 

Saya kira itu tadi sekali lagi kalau misalnya terjadi kegiatan perusakan 
mangrove ya pasti teman-teman harus terlibat di situ teman-teman berkomitmen 
untuk terlibat di situ misalnya Apakah misalnya melalui pendampingan di 
lapangan? Misalnya melalui kampanye-kampanye tentang perlidungan, advokasi 
dalam bentuk kampanye, advokasi dalam bentuk penyebaran tamplet aplikasi 
dalam bentuk mengajak orang-orang untuk terlibat dan melawan gitu kan karena 
ya itu kerusakan lingkungan ini kan ya artinya  sekarang melawan itu ada banyak 
caranya kan kalau di mungkin di masa-masa itu melawan itu semata-mata 
demonstrasikan kalau sekarang itu kan ya teman-teman melawan itu Saya kira 
banyak caranya misalnya melalui pengumpulan petisi melalui penyebaran slogan-
slogan di sosial media, di Instagram, di Facebook dan itu saya kira teman-teman 
lakukan ya kan. Jadi bisalah liat kayak Instagramnya juga kan kawan-kawan 
status-statusnya saya kira itu bagian dari komitmen kawan-kawan kan untuk 
Bagaimana terlibat di dalam kegiatan pelestarian dan perlindungan hidup dengan 
berbagai pendekatan, kadang juga langsung turun di lapangan saya kira gitu.

44
 

Ketika terjadi kegiatan yang dapat merusak hutan mangrove anggota 

komunitas dalam hal ini KOMPAS, kompas mesti terlibat dalam hal terkait 

dengan melakukan berbagai pendekatan seperti melakukan pendampingan berupa 

kampanye, melakukan interaksi terhadap masyarakat dalam bentuk penyebaran 

tamplet terkait kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan. 

Templet tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait dampak 

kerusakan lingkungan khususnya hutan mangrove dan mengajak masyarakat 

untuk menjaga kelestarian hutan mangrove. selain dalam bentuk tamplet kompas 

juga menggunakan dengan cara  penyebaran slogan di media sosial, seperti di 

ingtagram, dan di facebook.  Komunitas ini mempunyai komitmen untuk 

bagaimana terlibat dalam melestarikan lingkungan hidup dengan berbagai 
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kegiatan dan pendekatan yang di lakukan agar dapat melestarikan lingkungan 

hidup. 

Jika di lihat dari kegiatan yang dilakukan oleh komunitas mahasiswa 

pencinta alam selaras, sejatinya mereka telah menerapkan nilai-nilai yang ada 

dalam teologi lingkungan hidup pada aspek kegiatannya dengan demikian dapat di 

katakan antara kompas dan nilai-nilai yang ada dalam teologi lingkungan hidup 

mereka bisa di katakana selaras atau sejalan dalam hal melestarikan lingkungan 

hidup. 

C. Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup dalam pandangan Komunitas 

Mahasiswa Pencita Alam Selaras (KOMPAS) 

Untuk memahami konsep pelestarian hidup menurut KOMPAS terlebih 

dahulu ada baik jika mengetahui apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup 

ialah kesatuan dari segala aspek yang mengcakup di dalamnya berbagai macam 

faktor yang ada di dalamnya. lingkungan hidup menitik beratkan pada 

permasalahan antara hubungan mahkluk hidup baik itu manusia maupun hewan 

dengan lingkungan hidupnya. 

Dalam ilmu lingkungan hidup terdapat istilah ekologi. Istilah ekologi ini 

merupakan suatu pembahasan dalam ilmu lingkungan hidup yang membahas 

mengenai hubungan antara mahluk hidup atau biotik dengan lingkungan tempat 

mereka tinggal atau biasa di sebut dengan abiotik. Istilah ekologi ini pertama kali 

di kemukakan oleh seorang ahli di bidang lingkungan hidup yang bernama 

Haeckel. 

Di samping istilah ekologi terdapat juga istilah ekosistem. Ekosistem 

berarti suatu sistem dalam ekologi yang terbentuk oleh interaksi timbal balik 

antara mahluk hidup dengan lingkungan hidupnya. Ekosistem sangat berperan 

penting dalam menjaga kelestarian suatu mahluk yang terdapat suatu lingkungan. 
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Sebut saja misalnya segerombolan serigala akan sulit bertahan hidup jika 

diwilayah tempat mereka tinggal tidak terdapat makanan yang mampu menunjang 

keberlangsungan hidupnya.
45

 

Di samping itu dalam ilmu lingkungan juga terdalam suatu istilah yang 

terjadi dalam suatu ekosistem yang di sebut sebagai proses rantai makanan. Rantai 

makanan sendiri berarti sebuah siklus makan memakan antara suatu organisme 

denagan organisme lainnya. Sebagai contoh padi menyerap energy matahari 

menjadi makanan yang disebut sebagai fotosintesis kemudian padi lalu di makan 

oleh konsumen pertama yaitu hewan pemakan tumbuhan atau herbifora kemudian 

hewan pemakan tumbuhan ini di makan lagi oleh konsumen kedua yaitu hewan 

pemakan daging atau karnivora kemudian hewan pemakan daging tersebut di 

makan lagi oleh organisme pemakan bangkai dan begitu seterusnya. 

Kompas sendiri merupakan suatu komunitas yang berbasis mahasiswa 

yang mempunyai kecintaan yang sama terhadap lingkungan. Komunitas 

mahasiswa pencinta alam selaras (KOMPAS) ini bertujuan untuk menjaga 

kelestarian alam khususnya hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bulukumba 

Kecamatan Ujung Loe Desa Manyampa. Adapun kegiatan yang di lakukan 

komunitas ini Untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di desa manyampa. 

Menurut Asrul selaku dewan Pembina dia mengatakan bahwa: 

Saya kira lewat kegiatan-kegiatan itu tadi misalnya lewat kegiatan 
langsung di lapangan seperti penanaman mangrove secara khususnya secara 
spesifik misalnya melalui kegiatan penanaman melalui perawatan-perawatan 
pasca penanaman jadi kayak teman-teman di KOMPAS itu kan biasanya setelah 
menanam itu kan masih rutin kita kontrol, dimonitoring ya kan rutin berdiskusi 
dan berkomunikasi dengan masyarakat di mana kegiatan itu berlangsung seperti 
misalnya di Luppung. Di Luppung itu kalau kita pergi di ekowisata mangrove 
Luppung tanyakan saja KOMPAS anak baru kemarin itu kalau tidak ada yang tau 
anak KOMPAS di sana serius ini apalagi bunlong ini sering-sering kesana ini kan 
pasti kalau kita datang ke sana melekatlah di sana di Luppung itu terutama kalau 
kita tanya pengurus-pengurusnya itu kan di mangrove  Luppung itu pasti. Nahh 
saya kira itu Menjadi salah satu cara menjadi salah satu jalan bagaimana teman-
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teman secara pelan-pelan mencoba mengedukasi dan mengajak masyarakat 
dengan misalnya membangun komunikasi dan intensitas komunikasi koordinasi 
yang baik untuk membangun rasa kekeluargaan dengan masyarakat sekitar gitu. 
Nah salah satunya juga tadi pendekatan misalnya yah mereka berdayakan mereka 
misalnya teman-teman punya kegiatan penanaman mangrove ya mereka kita 
minta untuk mengumpulkan bibit dengan diberi misalnya upah sekian nahh saya 
kira itu hanya salah satu stimulus atau acara teman-teman misalnya menjaga 
komunikasi dengan masyarakat kan untuk berlangsung terus itu proses edukasi. 
Nahh sisi lain yahh teman-teman di KOMPAS terus memberi perhatian 
lingkungan misalnya melalui kampaye-kampaye, melalui kampaye sosial media, 
melalui ajakan kepada orang banyak termasuk misalnya KOMPAS berusaha 
untuk menjaga generasi secara internal misalnya melalui perkederan ya kan itu 
adalah salah satu cara karena kalau misalnya sebuah komunitas berorganisasi 
Kalau tidak ada perkederan yahh khawatir juga ya kan.

46
 

Dalam menjaga kelestarian alam di Desa Bulukumba KOMPAS selaku 

komunitas yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan mangrove di Desa 

Bulukumba melakukan beberapa langkah-langkah dalam melestarikan hutan di 

Desa Manyampa seperti mengadakan event atau kegiatan berupa penanaman 

pohon mangrove serta melakukan perawatan terhadap bibit pohon mangrove yang 

telah ditanam. Setelah itu untuk melihat apakah kegiatan penanaman bibit pohon 

mangrove tersebut mendapatkan hasil yang memuaskan maka dilakukan 

pemantauan benih mangrove yang telah ditanam tadi. Salah satu contohnya ialah 

sebuah kegiatan yang diadakan oleh KOMPAS yang bekerjasama dengan 

masyarakat sekitar di Desa Manyampa. KOMPAS berhasil melakukan penanaman 

bibit mangrove sehingga membuat wilayah tersebut menjadi terlestari.   

 Dalam menjalankan agenda kerjanya kompas juga mempunyai aturan atau 

kode etik yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota KOMPAS seperti yang 

dikatakan kak Awi sebagai berikut: 

Pertama kan dalam pencinta alam ada kode etik pencinta alamnya tohh di 
kode etik pencinta alam itu menjelaskan bahwa bumi dan seisinya adalah ciptaan 
Tuhan Yang Maha Esa ceritanya kita sebagai khalifah di tuntut untuk bagaimana 
bisa menjaga tohh itu yang pertama kemudian yang kedua jelas juga dalam ADRT 
(Anggaran Dasar Rumah Tangga) kemudian program kerjannya teman-teman itu 
mewajibkan melestarikan lingkungan  di dalam program kerja itu  maka 
terciptalah misalnya kegiatan-kegiatan seperti penanaman mangrove  di 
bulukumba  program kerja kemarin itu program kerja di bidang eksternal 
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dilakukan penanaman 10.000 bibit mangrove kemudian polanya bukan cuma 
menanam  tapi monitoring, perawatan dan lain-lain begitu polanya jadi itu upaya 
nya teman-teman selain melakukan kegiatan langsung edukasi juga dilakukan 
dengan masyarakat setempat kemudian masyarakat umum misalnya mahasiswa, 
anak-anak, organisasi-organisasi lain yang ada di Bulukumba maka setiap ada 
kegiatan teman-teman itu melibatkan banyak pihak diundang toh begitu.

47
 

Pertama, dalam kode etik pecinta alam menjelaskan bahwa manusia 

dituntut untuk menjaga bumi dan isinya karena tuhan memang menciptakan 

manusia untuk menjadi khalifah. Kemudian kedua, Komunitas Mahasiswa 

Pencinta Alam Selaras memang dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan 

dalam program kerjanya. Penanaman dilakukan yaitu pemantauan, dan 

pemeliharaan merupakan upaya yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa 

Pecinta Alam Selaras untuk mengedukasi masyarakat setempat, masyarakat 

umum, anak-anak, mahasiswa, organisasi lain yang ada di Bulukumba, kompas 

mengajak mereka untuk terlibat dan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. 

D. Peran Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras dalam Pelestarian 

Hutan Mangrove 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras merupakan sebuah 

komunitas yang terdiri dari beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai 

macam daerah yang ada di Sulawesi selatan. Komunitas Mahasiswa Pencinta 

Alam Selaras ini mempunyai tujuan untuk mengajak orang-orang terlibat dalam 

kegiatan pelestarian dan lingkungan hidup. Dalam menjalankan programnya 

Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) komunitas ini turun 

langsung ke lapangan seperti melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove 

dan melakukan perawatan terhadap pohon mangrove yang telah di tanami 

tersebut.  

Hal ini seperti yang dikemukakan Awi selaku ketua umum mengatakan 

bahwa: 
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Kompas atau Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras adalah sebuah 
komunitas pencinta alam yang berbasis mahasiswa jadi ceritanya keanggotaannya 
di dalam harus berstatus mahasiswa baru bisa masuk dan sekitar 8 sampe 9 
kampus yang ada di gowa Makassar jadi besicnya pencinta alam.

48
 

 Peran yang biasa dilakukan Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras 

dalam melakukan kegiatan di lapangan seperti penanaman mangrove adapun 

menurut Muhammad asrul, selaku Dewan pembina Komunitas Mahasiswa 

Pencinta Alam Selaras ia berkata: 

Secara kelembagaan yahh itu tadi di tahun 2020 misalnya kita membuat di 
sana kemah konservasi mangrove, kemah lingkungan karena misalnya kayak gini 
kita berpikiran gini Bagaimana ekonomi ekologi nya juga bisa ya kan Bagaimana 
Ekologi sosialnya bekerja. Nah kebetulan kan di Mangrove luppung itu kan pada 
waktu itu kan memang sudah ada wisata kan di sana ada wisata yang coba juga 
rintis nah kita coba duduk bersama. Bagaimana caranya saling membantu, saling 
support Nah kita Buatlah kegiatan penanaman mangrove di situ karena kan 
kawasan  mangrove ini kan kalau misalnya secara luasan itu kan masih perlu 
banyak ditambah terus ya kan jadi waktu itu temen-temen berkoordinasi dengan 
pemerintah setempat ternyata memang masih banyak area-area disitu yang 
memang kita merasa perlu di tanami itu menyangkut juga dengan pengembangan 
untuk wisatanya di sana termasuk juga alasan ketahanan perlingdungannya nahh 
teman-teman bikin lah kegiatan disana di luppung dengan mengajak banyak anak-
anak muda jadi kita misalnya kemah di sana kita berdiskusi besoknya kegiatan 
penanaman seperti itu dan pada waktu itu saya kira  pesertanya ada berbagai 
daerah bahkan ada yang dari sinjai kan ada dari berbagai daerah ada dari berbagai 
komunitas dan saya kira itu juga secara langsung itu kan membantu 
mempromosikan kawasan Wisata Mangrove itu kan dan setelah penanaman yahh 
itu tadi teman-teman masih rutin kesana melakukan monitoring ya kan karena ya 
yang paling penting itu kan  pasca tanam juga jadi teman-teman masih sering 
kesana membersihkan, memantau terus mengajak  masyarakat gitu kan saya kira 
itu usaha-usaha kecilnya. Nahh saya waktu itu terlibat waktu kita rintis itu kan 
waktu kita mulai kegiatan penanaman di mangrove itu yahh saya ada di lapangan 
full mendampingi kawan-kawan disana di luppung itu kegiatannya itu satu hari 
satu malam. Malamnya kita diskusi kita mengundang pemerintah setempat Waktu 
itu saya audensi ke Pemerintah Kabupaten mereka sangat support kemudian kita 
ke audensi ke pemerintah Kecamatan menyampaikan apa-apa misalnya apa sih 
Mangrove itu kan? Bagaimana sih sebenarnya kita meminta pemerintah terlibat, 
teman-teman misalnya audensi silaturahmi ke Pemerintah Desa, teman-teman 
audensi ke masyarakat sekitar luppung gitu nahh akhirnya kita sudah sepakat kita 
bikin misalnya tentang kegiatan kita satukan visi kita pertemukan pemikiran ya 
itu. Jadi malamnya itu kita diskusi dari berbagai pihak ada dari pihak pemerintah 
ada saya yang mewakili kawan-kawan Kompas kemudian ada teman-teman dari 
lembaga swadaya masyarakat  gitu dan kita diskusi yang melibatkan banyak 
teman-teman itu tadi sharing seseng kira-kira gitu dan alhamadulillah di luppung 
itu kegiatannya kawan-kawan Saya kira sangat-sangat mendapat Respon yang 
sangat positif mulai dari pemerintah daerah dari pemerintah Kabupaten sampe 
pemerintah yang  paling kecil di kepala dusunnya misalnya bahkan ini sudah 
dianggap anak semua kayaknya sama pak dusun disana. Pembibitan juga disitu 
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sudah bikin, kita bikin disitu pembibitan cuma ya itu kalau pembibitannya 
memang terakhir itu agak-agak kurang maksimal karena yaitu ada beberapa 
kendala kan misalnya teman-teman terbatas biaya ya kan gitu.

49
 

Penjelasan dari Muh Asrul selaras dengan pernyataan kak janwar selaku 

anggota KOMPAS sebagai berikut: 

Seperti yang kita pahami bahwanya dalam sebuah organisasi atau 
komunitas toh kita harus bertindak sesuai dengan ADRT (Anggaran Dasar Rumah 
Tangga) seperti yang terkandung di dalam KOMPAS maka kewajiban kita adalah 
melestarikan  lingkungan dengan penanaman bibit mangrove khususnya di daerah 
Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Namun, tugas 
kita bukan hanya mentok di kegiatan penanaman saja melainkan juga ikut 
memantau/ memonitoring dan perawatan mangrove tersebut agar dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya/ sesuai yang di harapkan.

50
 

Dalam menjaga kelestarian hutan mangrove terlebih dahulu Komunitas 

Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) ini terlebih dahulu memberikan 

edukasi kepada masyarakat bahwa bumi ini merupakan ciptaan Tuhan yang 

hendak dijaga kelestariannya. Disamping itu manusia juga diberikan amanah oleh 

Tuhan yakni menjadi khalifah atau pemimpin di bumi dan mempunyai tugas 

sebagai penjaga lingkungan alam semesta. Setelah memberikan edukasi kepada 

masyarakat Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) kemudian 

melakukan atau menlaksakan program kerja yang mereka persiapkan untuk 

direalisasikan. Setelah itu program tersebut dijalankan yang ditandai dengan 

penanaman 10.000 bibit pohon mangrove. Setelah itu kemudian dilakukan 

tahapan selanjutnya yaitu monitoring atau memantau serta melakukan perawatan 

terhadap 10.000 bibit pohon mangrove yang telah ditanam tadi. Dalam tahapan ini 

melibatkan banyak masyarakat yang membantu dalam melestarikan hutan 

mangrove. Dengan demikian diperlukan adanya kerja sama baik itu Komunitas 

Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) maupun dengan masyarakat guna 

mensukseskan agenda atau kegiatan yang dilakukan Komunitas Mahasiswa 
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Pencinta Alam Selaras dalam melestarikan hutan mangrove yang ada di Sulawesi 

khususnya di daerah Bulukumba. 

Lebih lanjut Awi selaku ketua umum komunitas mahasiswa pencinta alam 

selaras menuturkan: 

Perannya itu yahh mengedukasi dan melakukan penanaman supaya 
bagaimana luppung bukan cuma di pandang sebagai ekowisata toh tapi di liat 
potensinya disana dari sumber beninya banyak bibit dan disana bisa di lakukan 
rehabilitasi. kan dari garis sejarah juga di Luppung itu sekitar tahun 90an mulai 
terjadi pengikisan dan rumahnya warga banyak jadi ini tohh banyak di sapu 
ombak jadi karna mulai tercacat tahun 90 sampai sekarang warga itu aktif 
melakukan rehalibitasi begitu supaya harapannya di Luppung itu kan kemarin 
luppung itu penuh air kedepan sampai jalan raya ketika pasang dan sekarang tidak 
karena padat mi hutan mangrovenya toh.

51
 

Pernyataan yang sama juga di kemukakan oleh kak Ian Fatur Rahmat 

anggota KOMPAS sebagai berikut: 

Bahwa pada tahuan 90an terjadi peristiwa pengikisan di daerah itu yang 
mengakibatkan naiknya air laut sehingga beberapa rumah warga di genangi air, 
sampai ke jalan raya di waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu ada inisiatif dari 
masyarakat dan (KOMPAS) untuk melakukan rehalibitasi lingkungan dengan cara 
penanaman mangrove sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

52
 

Dengan adanya edukasi yang dilakukan oleh Komunitas Mahasiswa 

Pencinta Alam Selaras (KOMPAS) kepada masyarakat diharapkan mampu 

menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya kerja sama antara pihak 

komunitas dan juga masyarakat demi mendapatkan hasil yang maksimal terkait 

dengan pemeliharaan hutan mangrove yang ada di Bulukumba. Rehabilitasi yang 

pertama kali dilakukan pada sekitar tahun 90an dengan tujuan untuk menghindari 

air yang meluap bahkan sampai masuk ke jalan raya. Selain untuk memperbaiki 

ekosistem alam dan mencegah bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu 

kegiatan ini diharapkan juga mampu untuk menjadi tempat wisata yang bisa 

membangkitkan perekonomian khususnya warga sekitar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian yang berjudul teologi 

lingkungan hidup studi pelestarian hutan mangrove oleh Komunitas Mahasiswa 

Pencinta Alam Selaras maka selanjutnya penulis akan menguraikan kesimpulan 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (Kompas) merupakan suatu 

oranganisasi yang berbasis komunitas dan mempunyai tujuan untuk 

melestarikan hutan mangrove khususnya di daerah manyampa sebagai 

berikut:a. adanya kesadaran pada diri mereka (KOMPAS) akan pentingnya 

menjaga lingkungan yang bertujuan bagaimana mengurangi atau 

mencengah dampak-dampak bencana alam. b. KOMPAS menyatakan 

bahwa hubungan manusia dan alam suatu kesatuan yang tidak bisa terpisah 

satu sama lain. c. KOMPAS menyatakan bahwa manusia sebagai wakil 

tuhan (khalifah) merupakan suatu kegiatan yang wajib di lakukan sebagai 

sebuah komunitas pencinta alam agar keberlangsungan dan kelestariannya 

dapat di rasakan anak cucu kita nantinya dan jika di lihat dari berbagai 

bentuk kegiatan yang di lakukan oleh KOMPAS maka sejatinya kita 

melihat adanya keselarasan dan sejalan antara nilai-nilai yang ada di dalam 

teologi lingkungan hidup dengan kegiatan yang di lakukan oleh KOMPAS. 

2. Dalam melestarikan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan 

hutan mangrove KOMPAS selaku komunitas yang berbasis mahasiswa 

dalam hal ini mempunyai beberapa agenda yang di gunakan dalam 

melestarikan hutan mangrove di manyampa sebagai berikut: a. pertama 

KOMPAS mengajak serta memberikan pengarahan kepada masyarakat di 
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desa sekitar mengenai pentingnya hutan mangrove dalam rangka 

melestariakan lingkungan serta dampak apa saja yang di timbulkan jika 

lingkungan rusak. b. kedua jika ada masyarakat atau warga sekitar yang 

merusak lingkungan dengan sengaja khususnya hutan mangrove maka 

kompas akan memberikan sanksi berupa teguran dan pelaporan kepada 

pihak yang berwewenang dengan tujuan memberikan efek jerah bagi si 

pelaku. 

3. Peran Komunitas Mahasiswa Pencinta Alam Selaras sebagai komunitas 

yang berbasiskan mahasiswa terhadap lingkungan di kabupaten 

bulukumba sebagai berikut: a. Melakukan penghijauan dan menjaga 

kelestarian lingkungan yang ada di desa Bulukumba khususnya hutan 

mangrove. b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai 

pentingnya kelestarian hutan mangrove bagi masyarakat c. Melakukan 

monitoring atau memantau dan bertindak sebagai penjaga serta pengawas 

lingkungan khususnya hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bulukumba 

dari oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan 

hidup. 

B. Implikasi atau Saran  

Setelah memaparkan kesiimpulan dari penelitian ini maka penulis 

menyampain saran kepada : 

1. Kompas, kegiatan yang di lakukan kompas sudah sangat baik dan saya 

berharap kinerja dari anggota kompas apat di pertahankan dan dapat di 

kembangkan lagi agar kelestarian hutan mangrove terjaga. 

2. Masyarakat turut berpartipasi dalam menjaga dan peningkatan terhadap 

kelestarian hutan mangrove di Manyampa. 
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3. Kiranya pemerintah dapat mensupport dan memfasilitasi kompas sebagai 

pendukung dalam peningkatan kinerjanya untuk pelestarian hutan 

mangrove. 
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Daftar Informan 

No. Nama Umur Pekerjaan Keterangan 

1. Kameriati 48 Tahun Staff Pengawai 

Kantor Desa 

mayampa 

2. Fatimah Nurul Fajrin 24 Tahun Pengajar Warga 

3. Abdurrahman 23 Tahun Mahasiswa Warga 

4. Awi 22 Tahun Ketua Umum 2019 

5. Muh. Asrul A. 30 Tahun Dewan 

Pembina 

2016 

6. Ian Fatur Rahmat 22 Tahun  Ketua umum 2023 

7. Janwar 24 Tahun Anggota 

Kompas 

2023 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN TEOLOGI LINGKUNGAN 

HIDUP OLEH MAHASISWA PENCINTA ALAM SELARAS DI 

KABUPATEN BULUKUMBA 

A. IDENTITAS INFORMAN 

1. NAMA: 

2. UMUR: 

3. JENIS KELAMIN: 

4. AGAMA: 

5. ALAMAT: 

B.  DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa yang harus di lakukan untuk merawat lingkungan kita.?  

2. Bagaimana pemahaman ta tentang teologi lingkungan hidup? 

3. Bagaimana tanggapan ta mengenai orang-orang yang selalu membuang 

sampah sembarangan? 

4. Apa-apa saja dampak dari lingkungn hidup jika tidak terawat? 

5. Apakah ada ayat atau hadis yang bapak tau tentang teologi lingkungn 

hidup. agar menjadi landasan untuk menjaga lingkungan? 

6. Apakah pemerintah sudah betul atau belum dalam pelestarian 

lingkungan?  

7. Bagaimana tanggapan ta orang-orang yangg selalu menambang, 

merusak alam? 

8. Apakah pelestarian lingkungn hidup itu di butuhkan kalau iya apa 

alasanya?  

9. Bagaimana cara melestarikan lingkungan yang di mulai dari diri 

sendiri? 
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10. Apa itu komununitas mahasiswa pencinta alam selaras?   

11. Sejak kapan komunitas ini berjalan?  

12. Apakah peran komunitas ini sangat berpengaruh untuk pelestarian 

mangrove?  

13. Apa kekurangn dan kelebihn komunitas ini? 

14. Apa visi dan misi komunitas ini?  

15. Jika hutan mangrove di rusak apa tindakan komunitas ini dan 

bagaimana dampaknya kedepan?  

16. Apa pencapaian dari komunitas ini?  

17. Bagaimana tanggapan orang-orang yang tinggal di sekitran hutan 

mangrove?  

18. Bagaimana konsep teologi lingkungn hidup yang di pahami oleh 

komunitas ini?  

19. Bagaimana cara  komunitas ini melestarikan hutan mangrove 

20. Apa bentuk-bentuk kegiatan komunitas ini dalam melestarikan 

lingkungan? 

21. Apa peran komunitas ini dalam pelestarian hutan mangrove di luppung? 

22. Bagaimana  pandangan ta tentang makna teologi lingkungan hidup? 

23. apakah makna tentang teologi lingkungan hidup yang kita pahami ini 

selaras dengan kegiatan ta di kompas?  

24. Bagaimna pandangan ta tentang hubungan manusia dan alam? 

25. Manusia sebagai wakil Tuhan(khalifah) di muka bumi ini terus 

bagaimana pandangan ta tentang hal tersebut sebagai bagian dari 

kompas yang kegiatannya berkaitan dengan menjaga lingkungan? 
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Wawancara dengan Kameriati (Warga) pada tanggal 24 agustus 2021 di desa 

Manyampa 

 

 

 



73 
 

 

Wawancara dengan Awi (Kompas) pada tanggal 06 September 2021 di Gowa  

 

Wawancara dengan Muh. Asrul A (Kompas) pada tanggal 06 September 2021 di 
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Aksi tanam bibi Mangrove Hutan luppung oleh KOMPAS dll, Kabupaten 

Bulukumba, Selesa, 9 November 2021. 
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Komunitas  Mahasiswa Pencinta Alam Selaras (KOMPAS), gelar „10.000 

Mangrove Untuk Negeri‟ dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia 

yang ke-75 di Luppung, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.17 

agustus 2020 

 

 

Destinasi Wisata Mangrove di Kab. Bulukumba 
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