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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 

berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan 

Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z zet ز

 sin s es ش

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 gain g ge غ

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em و

ٌ nun n en 

 wau w we و

 ha h ha ها 
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 hamzah ‟ apostrof ء

 ya y ye ى

Hamzah (ء  (  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 

 ا  
fatḥah a a 

 ا  
Kasrah i i 

 ا  
ḍammah u u 

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, translasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama  Huruf Latin Nama 

 ن ي  
fatḥahdan yā’ ai a dan i 

و    ي 
fatḥahdan wau au a dan u 

Contoh:  

ي ف       ك  :Kaifa 

ل  و  ه   : Haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama  Huruf dan Tanda Nama 

 . . . ى ا | . . . ر  ى
fatḥahdan 

alif atau yā’ 

ā a dan garis di 

atas 

ين    
kasrahdan  ì i dan garis di 
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yā’ atas 

وي    
ḍammah 

dan wau 

ū u dan garis di 

atas 

 la      :  ل ي م  

ت   و   ً  yamūtu   :  ي 

4. Tā’  Marbūtah 

Transliterasi untuktā’  marbūtah ada dua, yaitu: tā’  marbūtah yang hidup 

atau mendapat harakat  fatḥah,kasrahdan  ḍammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan  tā’  marbūtah yang diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka tā’  

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

ةٌ الا ط ف ال   ض  و   rauḍah al-aṭfāl    :   ر 

ه ةٌ  ي ُ ةٌ ان ف اض  د   ً  al-madinah al-fāḍilah    : ا ن 

ةٌ   ً ك   al-ḥikmah    : ان ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangakan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ّ ) dalam transliterasi in dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

اُ  ب  ر        :     rabbanā 

ي ُ ا  najjainā     :     َ ج 

ك      al-ḥa     :     ان ح 
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ى     nu’’ima     :       َ عِّ

د و    aduwwun‘     :      ع 

Jika huruf  ى  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ى  --- ) maka ia ditranslasi seperti huruf maddah menjadi   i. 

Contoh:  

ه يِّ   ali (bukan „aliyy atau aly)„    :     ع 

ب ي   ر   arab  i (bukan „arabiyy  atau „araby)„    :   ع 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif  

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

Contoh:  

ص    ً  al-syamsu (bukan asy-syamsu)    :   ان س 

ن ة     ن س   al-zalzalah (az-zalzalah)    :      ان س 

ه ة    al-falsafah    :    ان ف ه س 

 al-bilādu    :     ان ب لا ذ

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasai huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

  ٌ و  ر   ta’murūna    :   تأ ي 

ع    ’al-nau    :    انُ و 

ءٌ   syai’un    :      ش ي 

ت   ر   umirtu    :     أي 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim atau menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau lazim digunkan dalam dunia akademik 

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an 

(dari al-Qur’ān), alhamdulillah dan munaqasayah. Namun, bila kata-kata tersebut 

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh: 

Contoh: 

Fi-Ẓilāl al-Qur’ān 

 l-Sunnah  abl al-tadw  in 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

Hamzah. 

Contoh: 

 billāh    ب اللِ       

ٍ  الله       ذ ي  d   nullāh 
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Adapun  tā’  marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

ً ة  الله   ح   hum f  i raḥmatillāh   ه ى  ف ي  ر 

10. Huruf  Kapital 

Walau sistem huruf Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal, kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 

yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalaam catatan rujukan 

(CK, DK, CDK, dan DR). 

Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

 nna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lalla     bi  akkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-la   i un ila fih al-Qur’ān 

 aṣ   r al-    n al- ūs    

Abū  aṣr al- arāb    

Al- azāl    

Al-Munq ż min al-Ḍalāl 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai mana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. 

Contoh: 

Abū al- al   d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : ibn Rusyd, Abū al-
 al   d Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al- al   d Muhammad ibn) 

 aṣr  āmid Abū  a   d, ditulis menjadi : Abū  a   d,  aṣr  āmid (bukan:  a   d, 
 aṣr  āmid Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta ‘ālā 

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi salām 

H = Hijriah 

M = Mashi  

SM = Sebelum Masehi 

l. = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup) 

w. = Wafat tahun 

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli „Imrān/3:4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Arismayanti 

NIM  : 80600221010 

Judul Tesis  : Lingkungan Hidup Perspektif QS al-Rum/30: 41 (Studi Kasus 

Kerusakan Lingkungan akibat Sampah pada Suku Bajo di Kab. 

Bone) 

 

Penelitian ini bertujuan imengungkap idampak ikerusakan lingkungan 

dalam QS ial-Rūm/30: i41, imenemukan idan imenganalis ifaktor-faktor yang 

menjadi ipemicu idan ipenghalau iterjadinya ikerusakan lingkungan serta 

solusi idari ipemicu ikerusakan ilingkungan, dan untuk mengetahui sikapdan 

ipemahaman itentang ikerusakan ilingkungan serta irelevansinya 

berdasarkan objek yang di ambil oleh penulis.  

Penelitian iini imerupakan ijenis penelitian ikualitatif idengan ikajian tafsir, 

dengan memiliki tiga pendekatan termasuk tafsir, sosiologis dan fenomenologi. 

Lokasi penelitian iadalah iKelurahan iBajoe, Kecamatan iTanete iRiattang Timur 

Kabupaten iBone, iyang iterletak idi ikawasan Teluk iBone idi isamping ikanan 

dermaga ipelabuhan iBajoe, sebagaiijembatan penyeberangan yang menghubungkan 

Kabupaten iBone idengan iKabupaten Kolaka. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Suku Bajo pada umumnya memiliki 

sikap mental dan sikap hidup yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya dan juga 

relatif rendahnya tingkat pendidikan, sehingga menghambat masuknya pola pikir 

yang dinamis, termasuk penyerapan teknologi berjalan lambat. Di samping itu 

keterampilan yang rendah pada masyarakat nelayan Suku Bajo menjadi faktor 

penghambat dalam meningkatkan taraf hidup.  

Maka dari itu implikasi dalam penelitian ini, pertama-tama kearifan lokal 

berupa tradisi, aturan atau pantangan turun-temurun yang dipraktikkan, dipelihara dan 

ditaati masyarakat Bajo yang berdampak positif bagi kelesatarian lingkungan mesti 

didukung dan dijaga. Kedua, dampak kerusakan lingkungan di Suku Bajo akibat 

sampah perlu dilakukan pencegahan dan pencarian solusi bersama dari seluruh stake 

holder. Ketiga, faktor pendukung perlu dipelihara dan dipertahankan agar Suku Bajo 

semakin intens dalam menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan lingkungan. 

Keempat, solusi dari faktor penghambat perlu menerapkan berbagai kebijakan secara 

bertahap hingga suatu saat Suku Bajo dapat eksis dan bisa setara dengan Suku Bugis 

yang sudah maju 
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ABSTRACT 

Name  : Arismayanti 

Student‟s I  : 80600221010 

Thesis Title : Environmental Perspective QS al-Rum/30: 41 (Case Study of 

Environmental Damage due to Garbage in the Bajo Tribe in Bone 

District) 

 

This study aims to reveal the impact of environmental damage in QS al-

Rūm/30: 41, find and analyze the factors that trigger and repel environmental damage 

and solutions for triggering environmental damage, and determine attitudes and 

understanding of environmental damage and its relevance based on object taken by 

the author. 

This research is a type of qualitative research with interpretive studies, with 

three approaches: interpretation, sociology, and phenomenology. The research 

location was Bajoe Village, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency, located in 

the Bone Bay area to the right of the Bajoe harbor pier, as a pedestrian bridge 

connecting Bone Regency and Kolaka Regency. 

The results of this study indicate that the Bajo people, in general, have a 

mental attitude and attitude to life influenced by socio-cultural conditions and a 

relatively low level of education, thus hindering the entry of a dynamic mindset, 

including slow absorption of technology. In addition, the low soft skills of the fishing 

communities of the Bajo Tribe are an inhibiting factor in increasing their standard of 

living. 

Therefore, this research implies that local wisdom in the form of traditions, 

rules, or hereditary taboos practiced, maintained, and adhered to by the Bajo 

community, which has a positive impact on environmental sustainability, must be 

supported and maintained. Second, the impact of environmental damage on the Bajo 

Tribe due to waste needs to be prevented, and a joint search for solutions from all 

stakeholders. Third, supporting factors must be maintained so that the Bajo Tribe can 

be more intense in showing their concern for environmental cleanliness. Fourth, the 

solution to the inhibiting factors needs to implement various policies gradually so that 

one day the Bajo Tribe can exist and can be on par with the advanced Bugis Tribe. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah Agama yang syāmil (integral), kāmil (sempurna) dan mutakāmil 

(menyempurnakan semua sistem yang lain), karena ia adalah sistem hidup yang 

diturunkan oleh Allah swt. yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.
1
 Oleh 

karena itu aturan Islam haruslah mencakup semua sisi yang dibutuhkan dalam 

kehidupan manusia. Demikian tinggi, indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman 

dan Rahim, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia, melainkan 

juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya. 

Pelestarian alam dan lingkungan hidup tak terlepas dari peran manusia, 

sebagai khalīfah di muka bumi.
2
 Khalīfah di sini berarti seseorang yang diberi 

kedudukan oleh Allah swt. untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk 

menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah swt. baik, kehidupan 

masyarakat yang harmonis, agama, akal dan budayanya terpelihara. 

Jelaslah bahwa tugas manusia, terutama seorang muslim di muka bumi adalah 

sebagai khalīfah (pemimpin) dan sebagai wakil Allah swt. dalam memelihara bumi 

(mengelola lingkungan hidup). Allah swt. telah memberikan tuntunan dalam al-

Qur’an tentang lingkungan hidup. Sebagai khalīfah, sudah tentu manusia harus bersih 

                                                           
1
Lihat maksud: QS Al-Maidah/5: 3 ‚… دِينَكُمْ وَأتَْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينا  الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ  …”; 

dalam: Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II (Cet III; Jakarta: Kementrian Agama, 

2015), h. 355; terjemahnya: ‚Pada hari ini Aku sempurnakan bagimu agamamu dan Aku cukupkan 

atasmu nikmatKu, dan Aku ridai Islam sebagai aturan hidupmu.‛ 
2
Lihat maksud: QS Al-Baqarah/2: 30 ‚  وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائَِكَةِ إِنِّّ جَاعِلٌ فِ الَأرْضِ خَلِيفَة…”; dalam: Kementrian 

Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid I, h. 74; terjemahnya: ‚Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu 

berfirman kepada para malaikat, ‚Aku hendak menjadikan khifah di bumi….‛ 

1 
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jasmani dan rohaninya. Kebersihan jasmani merupakan bagian integral dari 

kebersihan rohani.
3
 

Memelihara lingkungan hidup adalah menjadi bagian integral dari tingkat 

keimanan seseorang, terkhusus bagi seorang Muslim. Dalil-dalil di atas adalah 

pondasi dari teori pengelolaan lingkungan hidup yang dikenal dengan nama 

“Teorema Alim” yang dirumuskan sebagai berikut: Misi manusia sebagai khalīfah di 

muka bumi adalah memelihara lingkungan hidup, dilandasi dengan visi bahwa 

manusia harus lebih mendekatkan diri pada Allah swt. Perangkat utama dari misi ini 

adalah kelembagaan, penelitian, dan keahlian. Adapun tolok ukur pencapaian misi ini 

adalah mutu lingkungan. Berdasarkan “Teorema Alim” ini, kerusakan lingkungan 

adalah cerminan dari turunnya kadar keimanan manusia.      

Dalam Islam, manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga 

kelestarian alam (lingkungan hidup). Islam merupakan agama yang memandang 

lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang terhadap 

Tuhannya, manifestasi dari keimanan seseorang dapat dilihat dari perilaku manusia, 

sebahai khalīfah terhadap lingkungannya. Islam mempunyai konsep yang sangat 

detail terkait pemeliharaan dan kelestarian alam (lingkungan hidup).
4
 

Rahmatan lil ‘ālamin bukanlah sekedar motto Islam, tapi merupakan tujuan 

dari Islam itu sendiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah sewajarnya apabila 

Islam menjadi pelopor bagi pengelolaan alam dan lingkungan sebagai manifestasi 

                                                           
3
Lihat maksud: QS al-Baqarah/2: 222 “…ريِن  dalam: Kementrian Agama ; ”إِنَّ الّلَّ يُُِبُّ الت َّوَّابِيَن وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِّ

RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid I, h. 189; terjemahnya ‚…sesungguhnya Allah senang kepada orang 

yang bertobat, dan senang kepada orang yang membersihkan diri.‛ 
4
Lihat maksud: QS al-Anbiyā’/21: 107 “ َرَحَْْة للِّْعَالَمِين -dalam: Kementrian Agama RI, Al ;”وَمَاأرَْسَلْنَاكَإِلََّّ

Qur’an dan Tafsirnya, Jilid IV, h. 334. ‚107; terjemahnya: ‚Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.‛ 
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dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Selain melarang membuat kerusakan di 

muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan 

menghormati alam semesta yang mencakup jagat raya yang didalamya termasuk 

manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup. 

Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai 

bagian dari alam semesta seluruhnya. Seperti halnya setiap anggota komunitas sosial 

mempunyai kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama (kohesivitas sosial), 

demikian pula setiap anggota komunitas ekologis harus menghargai dan menghormati 

setiap kehidupan dan spesies dalam komunitas ekologis itu, serta mempunyai 

kewajiban moral untuk menjaga kohesivitas dan integritas komunitas ekologis, alam 

tempat hidup manusia ini. Sama halnya dengan setiap anggota keluarga mempunyai 

kewajiban untuk menjaga keberadaan, kesejahteraan, dan kebersihan keluarga, setiap 

anggota komunitas ekologis juga mempunyai kewajiban untuk menghargai dan 

menjaga alam ini sebagai sebuah rumah tangga. Terkait dengan prinsip hormat 

terhadap alam di atas adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena manusia 

diciptakan sebagai khalīfah (penanggung jawab) di muka bumi dan secara ontologis 

manusia adalah bagian integral dari alam. 

Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia 

mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan 

integritasnya, maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya Setiap bagian dan 

benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, 

terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu, 

manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk 

menjaganya. 
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Terkait dengan kedua prinsip moral tersebut adalah prinsip solidaritas. Sama 

halnya dengan kedua prinsip itu, prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa 

manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, dalam perspektif 

ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan 

semua makhluk lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia 

perasaan solider, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk 

hidup lain.  

Sebagai sesama anggota komunitas ekologis yang setara, manusia digugah 

untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, 

tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul 

dari kenyataan bahwa sebagai sesama anggota komunitas ekologis, semua makhluk 

hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. 

Sebagaimana dimuat dalam sebuah hadis ṣaḥih yang diriwayatkan oleh Muslim
5
, 

serta dalam hadis lain dijelaskan, perbuatan yang mendatangkan laknat adalah orang 

yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia.
6
 

                                                           
5
Lihat maksud: “ رٌ أَوْ إنِْسَانٌ أَوْ بََيِْمَة ٌ إِلََّّ كَانَ لَوُ بوِِ صَدَقَةٌ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَ غْرِسُ غَرْس ا أوَْ يَ زْرعَُ زَرْع ا فَ يَأْكُلَ مِ  نْوُ طيَ ْ ”; dalam: Imām 

Abī Husāin Muslim Ibnu al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūri, Ṣaḥih Muslim, Jilid III (Cet II; Lebanon: 

Dar al-Kitab al-Ilmiah, 2008), h. 32-33; artinya: ‚Tidak seorang pun muslim yang menanam 

tumbuhan atau bercocok tanam, kemudian buahnya dimakan oleh burung atau manusia atau binatang 

ternak, kecuali yang dimakan itu akan bernilai sedekah untuknya.‛
 

6
Lihat maksud: 

 ; "ات َّقُوا اللَّعَّانَ يْنِ رَسُولَ اِلله قَالَ:الَّذِي يَ تَخَلَّى فِ طرَيِقِ النَّاسِ أَوْ فِ ظِلِّهِمْ »عَلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ "

Imā m Abī  Husā in Muslim Ibnu al-Hajjā j al-Qusyairi al-Naisabū ri, Ṣ aḥ ih Muslim, Jilid I, h. 

188; artinya: ‚Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi shlallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

‚Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!‛ Sahabat-sahabat bertanya, ‛Apakah dua 

perbuatan yang mendatangkan laknat itu?‛ Nabi menjawab, ‚Orang yang buang air besar di jalan 

umum atau di tempat berteduh manusia.‛ 
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Dalam Islam ada ajaran untuk hidup berharmoni dengan alam, seperti al-

Qur’an menyatakan bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah swt.
7
 Manusia 

diberi izin tinggal di dalamnya untuk sementara dalam rangka memenuhi tujuan yang 

telah direncanakan dan ditetapkan Allah swt.
8
 Dengan begitu alam bukanlah milik 

hakiki manusia. 

Kepemilikan manusia hanyalah amanat, titipan atas pinjaman yang pada 

saatnya harus dikembalikan dalam keadaannya seperti semula. Bahkan manusia yang 

baik justru akan mengembalikan titipan tersebut dalam keadaan yang lebih baik dari 

ketika dia menerimanya. Nabi bersabda: ”Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik 

dalam mengembalikan utangnya.” Titipan yang dikembalikan tersebut selanjutnya 

akan didistribusikan kembali bagi orang atau generasi sesudahnya sampai hari 

kiamat. 

Dalam ayat lain Allah swt. juga mengecam manusia yang merusak alam. Dia 

sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. 

Tindakan merusak alam merupakan bentuk kedzaliman dan kebodohan manusia. Al-

Qur’an juga menggambarkan kebinasaan ummat terdahulu akibat tindakan merusak 

alam. Semua perbuatan manusia yang dapat merugikan kehidupan manusia 

merupakan perbuatan dosa dan kemungkaran. Siapa saja yang menyaksikan tindakan 

                                                           
7
Lihat maksud: QS al-Baqarah/2:284 

 ;كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"  فَ يَ غْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُ عَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَالّلُّ عَلَى"للَِّّ ما فِ السَّمَاواتِ وَمَا فِ الَأرْضِ وَإِن تُ بْدُواْ مَا فِ أنَفُسِكُمْ أَوْ تُُْفُوهُ يَُُاسِبْكُم بِوِ الّلُّ 
dalam: Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid I, h. 189; terjemahnya: ‚Kepunyaan 

Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa 

yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan 

dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan 

menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.‛ 
8
Lihat maksud: " َنَ هُمَا إِلََّّ بِِلَْْقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمِّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُذِرُوا مُعْ مَا خَلَقْن "رِضُونَ ا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ ; dalam: 

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, h. 78; terjemahnya: ‚Kami tiada menciptakan langit 

dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu 

yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.‛ 
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tersebut berkewajiban menghentikannya. Negara sebagai pengawas alam 

berkewajiban menyeret pelakunya ke pengadilan agar dia mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

Namun, berbanding terbalik dengan teori maupun dalil-dalil yang telah 

penulis paparkan di atas. Fenomena kerusakan lingkungan menjadi suatu hal yang 

lumrah bahkan, tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Suku Bajo di Kabupaten 

Bone. Suku Bajo yang mendiami daerah yang di kenal dengan Kampung Bajo, 

merupakan kawasan yang tidak begitu luas dengan jumlah penduduk yang padat. 

Kampung Bajo merupakan daerah yang terletak di pinggiran kota 

Watampone. Sungguh mencengangkan, masih terdapat sebuah lingkungan yang 

kumuh di daerah kota kabupaten. Kesaharian masyarakat Suku Bajo  sangat idientik 

dengan kata kumuh dan amat jauh dari kata bersih. Kolong rumah menjadi tempat 

favorit sebagai pembuangan sampah, berbagai macam kotoran, hingga membuang 

hajat. Anak-anak yang seharusnya tumbuh sebagaimana anak-anak pada umumnya di 

lingkungan yang sehat namun, anak-anak Bajo terlihat dekil tidak terawat 

sebagaimana lingkungan yang mereka diami. Saat memasuki kawasan Kampung 

Bajo, maka anak tercium aroma khas daerah itu. Aroma yang menunjukan bahwa 

adanya pelanggaran atas hak-hak alam dan lingkungan hidup pada masyarakat Suku 

Bajo. 

Pelestarian lingkungan hidup merupakan hal yang urgen demi kelangsungan 

hidup manusia. Namun, pada kenyataannya hal itu tidak sejalan dengan apa yang 

terjadi pada masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo. Apa sebenarnya yang terjadi 

pada masyarakat Suku Bajo di Kampung Bajo Kabupaten Bone? Berangkat dari 
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keresahan yang berkecamuk, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 

terkait hal tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian yakni:  

No. Fokus penelitian Uraian 

1. Sikap dan Pemahaman Suku Bajo di 

Kabupaten Bone terkait dengan 

Kerusakan Lingkungan akibat 

Sampah serta relevansinya dengan 

QS al-Rūm (30): 41 

-Sikap negatif atau positif 

-Tampak pada sikap, motif, 

minat, pengetahuan dan 

pengalaman, kepentingan dan 

harapan 

2. 

 

Faktor-faktor pemicu dan 

penghalau terjadinya kerusakan 

lingkungan serta dampak Kerusakan 

Lingkungan akibat Sampah bagi 

Suku Bajo di Kabupaten Bone 

Faktor penghalau: 

-Seratus persen Suku Bajo 

mengaku beragama Islam 

-Suku Bajo tidak frontal 

-Sebagian besar sudah 

menetap dan memiliki tempat 

tinggal 

Faktor pemicu: 

-Kurangnya sosialisasi tentang 

pentingnya kebersihan  

lingkungan 

-Suku Bajo lamban berbaur 

dengan komunitas diluar 
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perkumpulannya. 

-Belum ada kesadaran untuk 

berubah kepada situasi yang 

lebih baik. 

Dampak Kerusakan 

Lingkungan: 

-Banjir 

-Pencemaran Tanah 

-Pencemaran Air 

-Makhluk Hidup di Laut 

Terancam Punah  

3. Solusi dari Pemicu Kerusakan 

Lingkungan akibat Sampah Pada 

Suku Bajo di Kabupaten Bone 

-Orientasi hidup tidak hanya 

berkonsentrasi di laut 

-Memperbanyak sosialisasi 

tentang urgensi pelestarian 

lingkungan 

-Melakukan Pembauran terhadap 

Suku Bugis 

-Penciptaan iklim yang 

meningkatkan penghasilan Suku 

Bajo 

-Tidak tumbuhnya kesadaran akan 

kehidupan yang lebih baik 
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2. Deskripsi Fokus 

Dalam penelitian ini fokus kajian akan diarahkan pada penelusuran bagaimana 

sikap dan pemahaman Suku Bajo secara umum tentang kerusakan lingkungan akibat 

sampah kemudian disandingkan dengan pemahaman Suku Bajo di Kabupaten Bone 

secara khusus memandang tentang kerusakan lingkungan akibat sampah yang 

kemudian akan dikaitkan dengan penafsiran QS al-Rūm (30): 41. 

Setelah diketahui tentang sikap dan pehaman Suku Bajo secara umum ataupun 

pemahaman Suku Bajo di Kabupaten Bone secara khusus, maka akan ditelusuri 

bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan akibat sampah yang terjadi di Suku 

Bajo di Kabupaten Bone dengan perspektif QS al-Rūm: 41. 

Selanjutnya penelusuran akan bermuara kepada faktor-faktor apa saja 

yang menjadi pemicu dan penghalau terjadinya kerusakan lingkungan akibat 

sampah bagi Suku Bajo di Kabupaten Bone serta solusi dari Pemicu 

Kerusakan Lingkungan Pada Suku Bajo di Kabupaten Bone. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka pokok masalah dalam tesis ini 

adalah Bagaimana Lingkungan Hidup Perspektif QS al-Rūm/30: 41 (Studi Kasus 

Kerusakan Lingkungan akibat Sampah pada Suku Bajo di Kampung Bajo Kabupaten 

Bone)? Dari masalah pokok tersebut, kemudian dibagi menjadi beberapa sub 

masalah, meliputi: 

1. Bagaimana sikap danpemahaman Suku Bajo tentang kerusakan 

lingkungan akibat Sampah serta relevansinya dengan QS al-Rūm/30: 

41? 
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2. Apa yang menjadi faktor pemicu dan penghalau serta dampak 

terjadinya kerusakan lingkungan akibat sampah Pada Suku Bajo di 

Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana solusi dari Pemicu Kerusakan Lingkungan Pada Suku Bajo 

di Kabupaten Bone? 

D.  Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  

Pokok masalah yang diteliti adalah lingkungan hidup pada Suku Bajo. 

Suku Bajo sebagai objek material penelitian, telah diteliti oleh para peneliti 

dari berbagai disiplin ilmu seperti, sosiologi, antropologi, arsitektur.  

Ekonomi, humaniora. Pemberdayaan perempuan, konservasi, perencenaan, 

pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Walau sudah terdapat 

penelitian dari segi lingkungan hidup pada Suku Bajo, namun khusus pada 

peneliatian kali ini peneliti menggunakan perspektif tafsir QS al-Rūm/30: 

41, dan hal tersebut belum pernah ada yang meneliti. Adapun penelitian 

ataupun buku yang berkaitan dengan penelitian ini:  

Caitlyn Lousie Stanley melakukan penelitian lapangan dengan judul 

Sikap-sikap dan kesadaran Orang Bajo terhadap Lingkungan Hidup dan 

Konservasi (Studi Kasus: Kampung Sampela, Taman Nasional Kepulauan 

Wakatobi Sulawesi Tenggara), Ia menjelaskan bahwa Suku Bajo belum 

mengenal konsep lingkungan hidup, walaupun dewasa ini maraknya 

dipromosikan lingkungan hidup sebagai sumber reaksi yang menyenangkan, 

estetis, santai refresh dari kesibukan dan kejenuhan serta sumber keringanan 

stress. Suku Bajo hanya percaya kepada penguasa laut yang disebutnya Mbo 

yang biasa senang dan marah. Demikian juga konsep mengenai konservasi 
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belum Nampak, hanya punya ide tidak boleh merusak wilayah suci di laut 

yang merupakan rumah Mbo agar mereka tidak tenggelam sebagai hukuman 

dari kemarahan Mbo.Suku Bajo berusaha bagaimana mendapatkan ikan yang 

banyak, walaupun terkadang menggunakan bom atau zat kimia (racun 

ikan).Mereka tidak pernah berpikir panjang bagaimana hancurnya bibit ikan 

dan biota laut lainnya jika menggunakan bom dan zat kimia. Mereka tidak 

pernah fokus tentang sejumlah keturunan ikan atau terjadinya polusi dengan 

membuang sampah dan kotoran langsung ke laut, bahkan sebagiannya 

merasa risih dengan program konservasi taman nasional pemerintah, karena 

akan membatasi ruang gerak orang Bajo.
9
 Penelitian Caitlyn Lousie Stanley 

tersebut, sekilas sangat mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan. 

Sebagaimana Objek kajiannya tentang lingkungan hidup pada Suku Bajo.  

Namun, walau begitu terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya, 

yakni pada lokasi dan fokus penelitian.  Penelitian Caitlyn pada Suku Bajo di 

Kampung Sampela, Taman Nasional Kepulauan Wakatobi Sulawesi 

Tenggara dan pada pembahasannya menyangkut kehidupan Suku Bajo di 

laut. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni pada Suku 

Bajo di Kampung Bajo kabupaten Bone, serta kajiannya akan difokuskan 

pada lingkungan pemukiman Suku Bajo (di Kampung Bajo) yang bertempat 

di darat.   

Syahriana Syam melakukan penelitian tesis dengan judul Kajian 

Eksistensi Lingkungan Pemukiman Suku Bajo terhadap Perubahan Habitat 

                                                           
9
Caitlyn Louise Stanley, ‚Sikap-sikap dan Kesadaran Orang Bajo Terhadap Lingkungan Hidup 

dan Konversi (Studi Kasus: Kampung Sampela, Taman Nasional Kepulauan Wakatobi Sulawesi 

Tenggara‛,  Laporan Penelitian Lapangan (Malang: Aicis Universitas Muhammadiah, 2005), h. 86-

87. 
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(Studi Kasus Kelurahan Bajoe Bone Sulawesi Selatan) , kesimpulan dalam 

penelitian ini bahwa lingkungan pemukiman Suku Bajo yang mengalami 

perubahan dari laut bergeser ke darat dengan dibangunnya babaroh (rumah) 

baik rumah kayu, ataupun rumah semi permanen, bukan suatu rangkaian 

peristiwa yang begitu saja terjadi, tetapi terkait perjalanan sejarah, baik 

yang sifatnya lingkungan alami maupun hubungan sosial dengan Suku 

Bugis.
10

 Sebagaimana penelitian Syahriana Syam yang penulis paparkan di 

atas, jelas memiliki perberbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis yakni tentang lingkungan hidup berdasarkan perspektif QS al-

Rūm/30: 41, yang berarti berfokus pada kerusakan lingkungan yang terjadi 

di Kampung Bajo. 

Endang Widuri, dengan judul Aktualisasi Hukum Islam dalam Upaya 

Pelestarian Lingkungan Hidup , di balik kerusakan yang terjadi di darat dan laut, 

terdapat kemaksiatan manusia, kemusyrikan, dan kemaksiatan terhadap aturan dan 

hukum Allah. Bahkan, Allah swt. untuk menetapkan aturan yang harus diikuti oleh 

setiap Muslim. Aturan ini merupakan syariat Islam yang ditujukan untuk 

mewujudkan kesejahteraan hidup manusia, baik jasmani maupun rohani, individu dan 

sosial. Masya Allah tidak hanya untuk kehidupan dunia ini tetapi juga untuk akhirat.
11

 

Mimi Ekayanti dalam penelitian skripsi yang berjudul Transformasi 

Isu Lingkungan Hidup dalam Perspektif Politik dan Keamanan Global , Mimi 

Ekayani berpendapat dalam karya ini bahwa, kerusakan lingkungan merupakan 

                                                           
10

Syahriana Syam, ‚Kajian Eksistensi Lingkungan Pemukiman Suku Bajo terhadap 

Perubahan Habitat (Studi Kasus Kelurahan Bajoe Bone Sulawesi Selatan)‛, Tesis, 

(Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2013), h. 134 -135. 
11

Endang Widuri, ‚Aktualisasi Hukum Islam dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup‛, 

(Jurnal al-Manahij STAIN Purwokerto: Vol 2 no 1 Januari-Juni, 2008). 
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ancaman nyata bagi keamanan manusia dan stabilitas politik, serta keamanan negara 

dan masyarakat internasional, karena itu menyebabkan kerugian, yang besar di semua 

wilayah di dunia. Di satu sisi, masalah ini dapat menimbulkan konflik dan 

perselisihan antar negara, di sisi lain negara dapat bekerja sama lebih erat untuk 

memerangi ancaman lingkungan. Meningkatnya aktivitas manusia dan 

berkembangnya teknologi serta hubungan yang saling berhubungan mengakibatkan 

meningkatnya ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia.
12

 

Sudirman Saad dalam bukunya yang berjudul Bajo Berumah di Laut 

Nusantara, ia mengungkapkan bahwa Suku Bajo sebagai pemangku 

kepentingan laut Wakatobi telah memiliki tradisi unik dan amat kaya dalam 

hubungannya dengan laut, telah memiliki kearifan lingkungan sebagai hasil 

dari suatu adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi terus -

menerus selama ratusan tahun membetuk semacam mekanisme pemecahan 

masalah tentang ikan dan laut. Isu lingkungan hidup selayaknya tidak 

membelenggu Suku Bajo untuk mengembangkan budaya laut yang telah 

diwarisi dari leluhur mereka, sehingga perlu merevitalisasi kearifan lokal 

dengan mencarikan jalan keluar bagi Suku Bajo dalam mengadaptasi  

perubahan sosial yang terjadi. Dalam pengembangan wisata bahari 

diperlukan pemberdayaan masyarakat setempat agar tidak hanya menjadi 

penonton, tetapi dapat meraih keuntungan secara langsung sebagai 

pekerjaan sambilan, sehingga pelan-pelan mereka akan memelihara 

kelestarian keindahan alam bahari, sekaligus tidak membelenggu Suku Bajo 

dari keaslian kehidupan bahari untuk memperoleh pendidikan yang 

                                                           
12

Mimi Ekayanti, ‚Transformasi Isu Lingkungan Hidup dalam Perspektif Politik dan 

Keamanan Global‛, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Malang, 2007)  
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bermanfaat dalam peninkatan taraf hidup. Sebab, membiarkan Suku Bajo 

terbelenggu, tentu akan berdampak terhadap eksistensi taman nasional laut 

di Wakatobi.
13

 Pada penelitian tersebut mengungkap kearifan lokal Suku 

Bajo, pola hidup berorientasi laut dan terkait dengan eksistensi taman 

nasional laut Wakatobi. Maka sangat jelas letak perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan di Suku Bajo di Kabupaten Bone 

sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya. 

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Suku Bajo 

telah diteliti dari berbagai disiplin ilmu seperti, Sosiologi, antropologi, 

arsitektur, ekonomi, humaniora, pemberdayaan perempuan, lingkungan 

hidup dan konservasi, perencenaan dan pengembangan wilayah. Sementara 

itu penulis meneliti dari sudut pandang tafsir QS al-Rūm/30: 41 tentang 

lingkungan hidup. 

E. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, 

maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui sikap dan pemahaman Suku Bajo tentang kerusakan 

lingkungan akibat sampah serta relevansinya dengan QS al-Rūm/30: 41. 

b. Untuk menganalis apa yang menjadi faktor pemicu dan penghalau serta 

dampak terjadinya kerusakan lingkungan akibat sampah. 

c. Untuk menemukan solusi dari pemicu kerusakan lingkungan Pada Suku 

Bajo di Kabupaten Bone. 

                                                           
13

Sudirman Saad, ‚Bajo Berumah di Laut Nusantara‛, (Jakarta: t.p., 2009), h. 123-124. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunan teoritis akademis, artinya hasil penelitian ini akan menjadi semacam 

sumbangsih keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang topik 

penelitian. 

b. Praktis-pragmatis, dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang 

Lingkungan hidup perspektif QS al-Rūm/30: 41 pada Suku Bajo di 

Kabupaten Bone. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A.  Konsep Lingkungan HidupPerspektif Al-Qur’an 

1. Pengertian Lingkungan Hidup dan Term-termnya dalam Al-Qur’an 

Lingkungan dalam kamus bahasa Indonesia yang paling penting adalah 

kawasan, wilayah, bagian dari suatu wilayah di Kelurahan, yang merupakan 

lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa, golongan, golongan yang 

mempengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan.
1
 Juga dalam kamus bahasa 

Indonesia, lingkungan hidup diartikan sebagai suatu kawasan dan segala sesuatu yang 

terkandung di dalamnya, kelompok atau lingkaran,
2
 semuanya termasuk lingkungan 

hidup yang mempengaruhi kehidupan masyarakat yang harus dilindungi dari kegiatan 

pencemaran. 

Lingkungan mencakup yang dinamis (hidup) dan statis (mati).  

Lingkungan statis ini, meliputi alam ( ṭabi’ah) yang diciptakan oleh Allah 

dan industri (sina’iyah) yang diciptakan manusia. Alam yang diciptakan 

Allah swt. tersebut meliputi lingkungan di bumi, luar angkasa dan langit, 

terdiri atas matahari, bulan dan bintang. Sedangkan lingkungan industry, 

adalah merupakan hasil kreasi manusia, yang meliputi segala apa yang 

digali mereka dari sungai-sungai, pohon yang ditanam, rumah-rumah yang 

                                                           
1
Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Idonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), h. 675. 
2
Daryanto S.S, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), h. 405. 

16 
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dibangun, seluruh peralatan yang dibuat  dapat mengecil ataupun membesar 

dengan tujuan perdamaian ataupun perang.
3
 

Selanjutnya, beberapa ayat yang dapat didiskripsikan dalam kaitannya dengan 

lingkungan hidup, yaitu ayat yang berkaitkan dengan fauna, flora, tanah, air dan 

udara (Angin) 

a. Fauna. Fauna (binatang) yang ditemukan dalam Al-Qur‟an adalah pada term 

,Yang pertama berulang sebanyak 18 kali .” الأًعام “ dan kata ” “دابت/الدواب
4
 

sementara kedua berulang sebanyak 32 kali
5
. Dabbah arti dasarnya binatang yang 

merangkak. Juga diartikan hewan, binatang dan ternak.
6
 Sedangkan al-An’am, arti 

dasarnya ternak, meliputi: unta, lembu, dan kambing. Mahmud Yunus 

memasukkan kerbau.
7
 

b. Flora; flora dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan “segala tumbuh tumbuhan 

yangterdapat dalam suatu daerah atau di masa”.
8
 Istilah ini kemudian dipakai 

untuk seluruh jenis tumbuhan dan tanaman. Sebagai padanan dari kata flora, dalam 

Al-Qur‟an digunakan kata “ ًباث ” dan الحرد“ ”. Yang pertama berulang sebanyak 

9 kali,
9
 sementara yang kedua berulang sebanyak 12 kali.

10
 Nabat berarti tumbuh-

tumbuhan dan al-harts berarti tanaman. 

                                                           
3
Yusuf al-Qardawi, terj.Abdullah Hakam Shah dkk, Islam Agama Ramah Lingkungan (Cet. I; 

Jakarta: Pustaka al-Kautsar: 2001), h. 5-6. 
4
MuhammadFu’ad Abdul Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’an al-Karīm 

(Indonesia: MaktabahDahlan, t.th), h. 520-523 
5
MuhammadFu’ad Abdul Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’an al-Karīm, h. 879-

880.
 

6
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung,1990), h. 123. 

7
Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, h. 459. 

8
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: PusatBahasa, 2008), h. 

933. 
9
MuhammadFu’ad Abdul Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’an al-Karīm, h. 347. 

10
MuhammadFu’ad Abdul Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’an al-Karīm, h. 293. 
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c. Tanah, Air dan Udara (Angin). Unsur yang vital dalam kehidupan manusiadan 

makhluk hidup lainnya ialah tanah, air dan udara. 

1) Tanah (bumi); dalam bahasa Arab tanah berarti “ الأرض ”. Kata “ ”الأرض 

berulang sebanyak 451 kali.
11

 

2) Air; kata “ هاء ” yang berarti air disebut sebanyak 59 kali dalam Al-Qur‟an. 

Selain itu ada 4 bentuk lain, masing-masing disebut satu kali, yaitu: “ 

.sehingga jumlahnya 63 kali ,” ،هاءكواءھا،هاءكن،هاؤھا
12

 

3) Udara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, angin berarti : (1) gerakan atau aliran 

udara; (2) hawa, udara.
13

 Dalam Al-Qur‟an, udara atau angin “ الریحالریاح، ”, 

berulang sebanyak 28 kali.
14

 

Sejalan dengan pengertian di atas, Otto Sumarwoto dalam bukunya Ekologi, 

Lingkungan dan Pembangunan mengupas pengertian lingkungan bahwa “lingkungan 

adalah ruang yang didiami oleh makhluk hidup bersama dengan makhluk hidup dan 

benda tak hidup”.
15

 Berdasarkan pengertian di atas, maka lingkungan hidup yang 

dimaksud dalam akta ini berarti segala sesuatu yang mengelilingi penduduk suatu 

wilayah, wilayah dan wilayah di dalamnya termasuk lingkungan alam yang 

diciptakan oleh Allah swt. dan ciptaan manusia, makhluk hidup dan mati. Itulah 

sebabnya manusia hidup di bumi ini dengan makhluk hidup lainnya yang saling 

bergantung satu sama lain. 

                                                           
11

MuhammadFu’ad Abdul Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’an al-Karīm, h. 255. 
12

MuhammadFu’ad Abdul Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’an al-Karīm, h. 857. 
13

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, h. 1770. 
14

MuhammadFu’ad Abdul Baqi’, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāẓ al-Qur’an al-Karīm, h. 414. 
15

Otto Soemarwoto, Ekologi: Lingkngan Hidup dan Pembangunan (Jakarta: Djambatan; 2004), 

h. 51. 
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Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa media jarang digunakan dari segi 

etimologi dan terminologi. Menurutnya, lingkungan adalah lingkungan tempat tinggal 

seseorang, tempat tinggalnya, baik saat bepergian maupun saat mengasinkan.Sebagai 

tempat dia kembali secara sukarela atau paksa.
16

 

Dalam beberapa pengertian yang dikemukakan, lingkungan mencakup segala 

upaya aktivitas manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Lingkungan ruang 

meliputi tanah, air, udara, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta segala sesuatu yang ada 

di atas dan di bumi.
17

 Segala sesuatu diciptakan oleh Allah swt. untuk kepentingan 

umat manusia untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Namun, menusia telah 

berlaku ẓālim dan fasād terhadapnya, manusia lebih cenderung sebagai 

predator ketimbang menjadi khalīfah fī al-arḍ. 

Sementara ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam UUD 1945 

dirumuskan dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4).
18

 Pasal 28H ayat (1) jelas 

menentukan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tingal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta behak memperoleh 

pelayanan kesehatan”.
19

 Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, 

UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai 

konstitusi hijau (green contitution). 

                                                           
16

Yusuf al-Qardawi, terj. Abdullah Hakam Shah dkk, Islam Agama Ramah Lingkungan, h. 5. 
17

Magdy shehab, al-Ijaz al-‘Ilmī  fī  al-Qur’an wa al-Sunnah, terj. Syarif Hade Masyah dkk, 

Ensiklopedia Mu’jizat al-Qur’an dan Hadis vol 6 (Cet. III; Jakarta: Sapta Santosa. 2009), h.252. 
18

Lihat: Dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. 
19

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, UUD 1945 (Amandemen Lemngkap) & Susunan Kabinet 
2009-2014  (Cet. I, Yogyakarta Pustaka Yustisia, 2009), h. 22. 
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Terkait dengan hal tersebut, dalam perspektif hukum islam (fiqh), pencemaran 

dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia dan 

berakibat kesengsaraan manusia telah dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur‟an 

surat al-Rūm ayat 41 sebagai berikut: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena tangan manusia, hal ini ditampaklah Allah agar dirasakan 

akibatnya dari sebagian perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang 

benar.”
20

 

Kerusakan lingkungan yang tergambar di dalam QS al-Rūm/30: 41 sejalan 

dengan teori antroposentrisme, teori lingkungan ini memandang manusia sebagai 

pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling 

menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan 

dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nilai tertinggi 

adalah manusia dan kepentingannya, yaitu: nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi 

manusia dan etika hanya berlaku bagi manusia. Antroposentrisme selain bersifat 

antroposentris, juga sangat instrumentalistik. Artinya pola hubungan manusia dan 

alam di lihat hanya dalam relasi instrumental. Alam ini sebagai alat bagi kepentingan 

manusia, sehingga apabila alam atau komponennya dinilai tidak berguna bagi 

manusia maka alam akan diabaikan (bersifat egois). Karena bersifat instrumentalik 

dan egois maka teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan 

sempit (Shallow environmental ethics). Teori ini dianggap sebagai salah satu 

penyebab, bahkan penyebab utama, dari krisis lingkungan yang terjadi.  

                                                           
20

Lihat: QS al-Rū m/30: 41 )…  الْيىَْمَ أكَْوَلْجُ لكَُنْ دِیٌكَُنْ وَأحَْوَوْجُ عَليَْكُنْ ًعِْوَخيِ وَرَضِيجُ لكَُنُ الِإسْلامََ دِیٌا…(; 

dalam: Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II (Cet III; Jakarta: Kementrian Agama, 

2015), h. 355. 
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Mengenai isu-isu mendasar perlindungan lingkungan dari perspektif Islam, 

hal ini disampaikan oleh Islam sendiri dan apa yang coba didukung oleh Syariat 

Islam melalui upaya membangun bumi dan memelihara sumber daya alam. Oleh 

karena itu, Imam Ar-Raghib al-Isfahani memaknai usaha membangun sebagai salah 

satu dari tiga alasan utama penciptaan manusia. Ketiga tujuan tersebut adalah: 

Pertama, tujuan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah  

swt. dalam QS al-Zariat/51: 56
21

. Kedua, sebagai wakil Allah swt. ingatlah 

ketika Allah swt. berfirman kepada malaikat dalam QS al-Baqarah/2: 3022. 

Ketiga, membangun bumi, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS 

Hūd/11: 61. 

Manusia diciptakan untuk hidup di dunia, untuk memerintah dan makmur di 

dunia. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia telah menjadi penghuni dunia 

untuk menguasai dunia dan sejahtera, menjadikan bumi ini sebagai tempat 

membangun peradaban berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dalam Syāmilah al-Qurān kata “isti‟ marakum”pada ayat di atas diartikan 

sebagai manusia yang menjadi penghuni dunia untuk menguasai dan mensejahterakan 

dengan membangun peradaban bagi mereka.
23

 

Berdasarkan tiga tujuan yang telah dijelaskan, dapat dikatakan bahwa 

membangun bumi, memperbaikinya dan melindunginya dari kerusakan di dalamnya 

adalah prinsip dasar yang ditentukan dalam Syariah para nabi dan konsep yang diutus 

                                                           
21

Lihat: QS al-Zariat/51: 56 ( ًسَ إلََِّّ ليِعَْبدُُوىِ   ,dalam: Kementrian Agama RI (وَهَا خَلقَْجُ الْجِيَّ وَالْإِ

Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid II: (‚Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka menyembah-Ku.‛) 

 
23

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an Revisi Terjemah oleh Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qu’an Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, Syā mil 
Qur’an (Jakarta: SYGMA, 2007), h. 228. 
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Tuhan dari langit. Realisasi prinsip-prinsip dasar ini mencerminkan tingkat 

kesalehan manusia kepada Sang Pencipta. 

Islam datang untuk memenuhi perintah berbuat baik di muka bumi dengan 

penjelasan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam aturan Usul Fiqh “menjauhkan 

dari kehancuran lebih didahulukan dari pada merealisasikan kebaikan”.  

Allah swt. dengan tegas melarang berbuat kerusakan, sebagaimana Allah 

swt. berfirman dalam QS al-„Arāf/7: 56, QS al-Baqarah/2: 204-106
 
dan QS 

al-Qasas/:77
.
 

Skala kerusakan di muka bumi meliputi kerusakan material yang disebabkan 

oleh perusakan kekayaan, penghancuran lahan kehidupan, penodaan kesucian, 

perusakan atmosfer atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kemudian 

ada juga kerugian immaterial, seperti ketidaktaatan kepada Tuhan, ketidaktaatan pada 

perintah-perintah-Nya, ketidakpercayaan pada nikmat-Nya, ketidaktaatan pada 

hukum-Nya, penyebaran kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat, perampokan dalam 

tindakan yang tidak pantas dan melawan kebajikan-Nya. 

Nurcholis Madjid mengatakan dalam bukunya Doktrin dan Peradaban Islam 

bahwa salah satu masalah terpenting yang dibahas dalam Al-Qur'an adalah tentang 

alam semesta. Firman Allah swt. alam semesta sebagai satu kesatuan yang utuh 

menghasilkan sistem pandangan kosmologis Islam, sebagaimana sering disebut di 

berbagai tempat di dalam Al-Qur'an. Namun, menurut Nurcholish Majid, sangat 

disayangkan banyaknya ayat tentang alam semesta tidak berbanding lurus dengan 

perhatian umat Islam terhadap alam semesta dan lingkungan di dalamnya.
24
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Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban (Cet. IV; Jakarta: Yayasan Wakaf  

Paramadina, 2000), h. 286. 
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B. Bahasan QS al-Rūm/30:41 

1. Teks Ayat dan Terjemahnya 

رر ْْ رَ  ِْ اِ ْ ررر  ََْ ْرَف اِّ ررر رَ  َْ ْف ْبِ دَررر اُ ََ َْ ْف اَ هَررر ررعِاْظَ رِ َ ْفَ ررر  ْ َِّْرَ هُ ََ ِ َِمرُررعِ َِْرْررنِاْفَلرِرر يِْ أْْ  َ دَررر كَ
ونَْ﴿  ُ اْجِ ِْرَ َّْ هُ لِ  َََ وفْ لُ مِ  ﴾١ٔعَ

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).

25
 

2. Tafsiran Ulama tentang QS al-Rūm/30:41 

1. Tafsir al-misbah 

Sikap kaum musyrikin yang intinya adalah mempersekutukan Allah 

dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri 

mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan dalam QS al-Rūm ayat 

41 dengan menyatakan: “Telah nampak kerusakan di darat” seperti 

kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, “dan di laut” seperti 

ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, “disebabkan karna 

perbuatan tangan manusia” yang durhaka, “sehingga akibatnya Allah 

mencicipkan” yakni merasakan sedikit “kepada mereka sebagian dari akibat 

perbuatan” dosa dan pelanggaran “mereka, agar mereka kembali” ke jalan 

yang benar. 

Kata )ظهر( ẓahara pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di 

permukaan bumi. Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi 

Nampak dan terang serta diketahui dengan jelas.  Lawannya adalah )بطي( 

baṭana yang berarti terjadinya sesuatu di perut bumi, sehingga tidak 
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Nampak. Kata zahara pada ayat di atas dalam arti banyak dan tersebar.  Kata 

 al-fasād menurut al-Ashfahāni adalah keluarnya sesuatu dari )الفساد(

keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk 

apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai 

antonim dari )الصلاة( al-ṣalāh yang berarti manfaat atau berguna.
26

 

Sementara ulama membatasi pengertian kata al-fasād pada ayat ini 

dalam arti tertentu seperti kemusyrikan atau pembunuhan Qabil terhadap 

Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang membatasi itu, tidak memiliki 

dasar kuat.Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan 

lingkungan, kerena ayat di atas mengaitkan al-fasād tersebut dengan kata 

darat dan laut.
27

 

Kalau merujuk kepada Al-Qur‟an ditemukan sekian banyak ayat yang 

berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan 

dalam konteks uraian tentang al-fasād, antara lain:  

ْ ْيُُِبُّ ْلَا ْرَفلّلُّ لَ دْ ْرَفَلِ ْفلَْْاْثَ كَ لِ هْ ْرَِرُ هَ  مِ ْفِ نَ دِ َْ َِمرُ ْ رْضِ ْفلَأ ْبِ َ ى ْسَ وَلَِّ ْترَ ف ذَ رَإِ
﴿ْ دَ اَ ََ  ﴾٢ٕٓفَ

Terjemahnya: 

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

Dalam QS al-Maidah/5: 32, pembunuhan, perampokan dan gangguan 

keamanan, dinilai sebagai fasād, sedang QS al-A‟raf/7:85 menilai 

pengurangan takaran, timbangan dan hak-hak manusia adalah fasād. Dan 
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masih banyak yang lain. Baca misalnya QS āli-„Imran/3: 63, al-Anfāl/8:73, 

Hūd/11:116, an-Naml/27:34, Ghāfir/40:26, al-Fajr/89:12, dan lain-lain.  

Ayat di atas menyebutkan daratan dan lautan sebagai tempat berlangsungnya 

fasad. Ini bisa berarti bahwa darat dan laut telah menjadi pemandangan kehancuran, 

seperti  Pembunuhan dan penjarahan di dua tempat ini, dan bisa juga berarti bahwa 

darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidak seimbangan dan 

kekurangan keuntungan. Laut menjadi kotor, sehingga ikan mati dan hasil laut 

berkurang. Bumi memanas, jadi ada musim kemarau panjang. Akibatnya, 

keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Hal ini menyebabkan beberapa sarjana 

modern menafsirkan ayat ini sebagai tanda kerusakan lingkungan. Bahwa ayat di atas 

tidak menyebutkan udara, mungkin karena penekanannya di sini adalah pada yang 

kasat mata, serta arti kata ẓahara tersebut di atas, apalagi ketika ayat ini muncul, 

pengetahuan manusia belum sampai ke luar angkasa, apalagi dalam hal dari polusi. 

Ibnu 'Āsyūr memaparkan beberapa tafsir atas ayat di atas, mulai dari tafsir 

yang sempit hingga yang luas. Makna terakhir yang dikemukakannya adalah bahwa 

Allah menciptakan alam semesta dalam suatu sistem yang sangat serasi dan selaras 

dengan kehidupan manusia. Tetapi mereka terlibat dalam kegiatan yang merusak dan 

jahat yang mengarah pada ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam cara kerja 

alam.
28

  

Dosa dan pelanggaran (fasād) yang dilakukan manusia, mengganggu 

keseimbangan darat dan laut. Sebaliknya, ketidakseimbangan antara daratan dan 

lautan menimbulkan siksaan bagi manusia. Itulah pesan dari ayat di atas. Semakin 

banyak lingkungan rusak, semakin besar dampak negatifnya bagi manusia. Semakin 
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beragam dosa manusia yang dilakukan, semakin besar pula kerusakan lingkungan. 

Fakta ini adalah fakta yang, terutama hari ini, tidak dapat disangkal. Allah swt 

menciptakan semua makhluk secara bersama-sama, dalam kesatuan ini terjadi 

keselarasan dan keseimbangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan semuanya 

berada di bawah perintah Allah Yang Maha Agung. Ketika keharmonisan dan 

keseimbangan terganggu, maka terjadilah kerusakan, baik kecil maupun besar, pasti 

mempengaruhi seluruh bagian alam, termasuk manusia, baik yang merusak maupun 

yang menerima perusakan. 

Alam semesta lain seperti satu tubuh dalam hal sakit atau sehat, bahkan ketika 

mereka melakukan aktivitas dan tugasnya. Semuanya saling mempengaruhi, dan 

semuanya akhirnya beristirahat dan kembali kepada Allah swt. Jika satu bagian tidak 

berfungsi dengan baik atau menyimpang dari jalur yang seharusnya diambil, bagian 

lain akan terpengaruh secara negatif, yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

semua bagian. Hal ini berlaku pada alam semesta dan merupakan hukum alam yang 

diciptakan oleh Allah  swt. yang tidak mengalami perubahan, termasuk orang yang 

menyimpang dari jalan lurus yang telah Allah swt. tetapkan untuk kebahagiaannya. 

Penyimpangan dalam batas-batas tertentu menyebabkan gangguan pada kondisi 

lingkungan, termasuk hukum sebab akibat, yang mempengaruhi alam semesta dan 

mempengaruhi manusia, yang pada gilirannya menimbulkan efek negatif.
29

 

Ketika ini terjadi, akan terjadi krisis dalam kehidupan sosial dan gangguan 

dalam interaksi sosial mereka seperti krisis moral, kurangnya cinta, kekejaman. 

Selain itu, akan banyak bencana dan bencana alam, seperti “keengganan langit 

mengirimkan hujan atau keengganan bumi untuk menumbuhkan tanaman”, banjir dan 
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banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya. Semua ini adalah tanda-tanda Allah 

swt. Ingatkan orang-orang untuk kembali ke jalur yang benar. 

2. Tafsīr al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an 

اِْ  ْ  ََْ ْرَف اِّ َْ رَ ْف ْبِ دَ اُ ََ َْ ْف اَ هَ  telah nampak kerusakan di darat dan di“ ظَ

laut.” Para ulama berbeda pendapat tentang makna ُْدَ ا ََ َْ اِّْ ,ف َْ رَ ْ ا dan ,ف  ََْ  .ف
دَ اُْ ََ َْ  adalah kemusyrikan dan itu adalah kerusakan besar. Ibnu Abbas mengatakan ف

bahwa kejahatan di muka bumi membunuh anak Adam demi saudaranya. Qabil 

membunuh Habel. Meski kerusakan di laut adalah penguasa, merebut kapal apa pun 

dengan paksa. Ada yang berpendapat bahwa arti ََُْدَ ا  adalah (kerusakan) فَْ

kekeringan, gagal panen, kehilangan berkah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh 

Ibnu Abbas ra. “keringnya berkah pada pekerjaan hamba, agar mereka 

bertobat.”
30

 

Makna musnahnya laut adalah menipisnya hasil tangkapan ikan akibat dosa 

anak Adam. Saat hujan berkurang, kedalaman air laut juga berkurang, nelayan merugi 

dan biota laut tidak berkembang biak. Dan ketika hujan turun, cangkang kerang 

terbuka, lalu hujan yang jatuh menimpanya menjadi mutiara. Kemudian kerusakan 

berarti harga tinggi dan pendapatan rendah, serta ketidaktaatan yang merajalela, 

perampokan dan tirani. Segala bentuk tindakan tersebut menjadi penghambat bagi 

pertanian, pembangunan dan perdagangan. 

Sedangkan kata الر dan البحر adalah daratan dan lautan yang sudah 

dikenal dan sudah popular dalam bahasa dan bagi manusia. Bukan seperti 

yang dilakukan oleh sebagian hamba, bahwa البر adalah lidah dan  البحر 

adalah hati, karena nampaknya apa yang keluar dari lidah dan 
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tersembunyinya apa yang di dalam hati.  juga dapat diartikan padang البر 

sahara dan البحر artinya kampung atau desa. Orang Arab sendiri menamakan 

kota-kota dengan sebutan al-bihar (bentuk jamak dari al bahr).
31

 

Ada dua pendapat tentang makna ayat ini:
32

 

a. Telah nampak kekeringan di daratan, yakni di lembah-lembah dan desa-

desa dan di lautan, di kota-kota pesisir laut. Seperti firman Allah swt. 

تَ  َ ی رْ َ ق َلِ الْ أ اسْ  dan tanyalah penduduk negeri”.(QS Yūsuf/12: 82)“ وَ

Maksudnya, telah nampak sedikit hujan dan tingginya harta. Selanjutnya 

Allah swt. berfirman: َْ  ْ ِْرَ َّ هُ ََ ِ عِ َِمُ ْ ْفَلِ يِ ِْنِا َْ ْ أْ  َ دَ كَْ  َ  ِ “disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebagian”. Siksaan sebagian, وف لُ مِ ْعَ َِعِا  .”orang yang berbuat“ف

Kemudian siksaan itu dihilangkan.  

b. Kemaksiatan berupa perampokan dan kezaliman, karena itulah kerusakan 

yang sejati”. 

Yang pertama adalah Majaz, tapi dia yang kedua yang menentukan. Jika 

demikian, ada sesuatu yang dihilangkan dari ekspresi. Sinopsis menunjukkan apa 

yang ada di baliknya dan artinya adalah dia melihat kemaksiatan di darat dan di laut, 

lalu Tuhan menahan hujan dari mereka dan menaikkan harganya, sehingga dia 

merasakan siksaan bagi mereka yang melakukannya. 

c. TafsīrQur’an al-‘Azīm 

Ada beberapa pendapat tetang makna kata al-barr dan al-bahr dalam 

QS al-Rūm ayat 41 ini, istilah al-barr adalah gurun Sahara dan yang dimaksud 

dengan istilah al-bahr dalam ayat ini adalah kota-kota besar dan semua kota lainnya, 
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al-bahr berarti negara dan kota yang berada di tepi sungai. Ulama lain mengatakan 

yang dimaksud dengan al-barr adalah bumi yang kita kenal dan yang dimaksud al-

bahr adalah laut.
33

 

Sehubungan dengan makna firman-Nya: ُْدَ ا ََ َْ ْف اَ هَ  telah nampak“ ظَ

kerusakan”, yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, 

akhirnya timbullah paceklik, sedangkan yang dimaksud dengan al-bahr 

ialah hewan-hewan bumi. Sehubungan dengan makna firman-Nya: َْه ْظَ اَ  

اِْ  ْ  ََْ ْرَف اِّ َْ رَ ْف ْبِ دَ اُ ََ َْ  telah nampak kerusakan di darat dan di laut”, bahwa“ ف

yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia, 

dan yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu (kapal 

laut) yang dirampok. Pendapat pertama merupakan pendapat yan g lebih kuat 

dan didukung oleh kebanyak ulama, serta diperkuat oleh apa yang dikatakan 

oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab Sirah-nya yang mengatakan 

bahwa Rasulullah saw. pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan 

Raja Allah dan menetapkan jizyah atas bahr-nya, yakni negerinya.  

Firman Allah swt.: ِْنِا َْ ْ أْ  َ دَ كَْ  َ  ِْ اِ  ْ  ََْ ْرَف اِّ َْ رَ ْف ْبِ دَ اُ ََ َْ ْف اَ هَ فَلِ يِْ ظَ   

(telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 

manusia). Yaitu dengan berkurangnya hasil tanaman-tanaman dan buah-

buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para 

penghuninya. 

Barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah di Bumi, berarti dia 

telah berbuat kerusakan di bumi, karena terpeliharanya kelestarian bumi dan 

langit adalah dengan ketaatan. 
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Karena itu, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 

Imam Abu Daud:  ًح  َ ْصَ يَْْ  َِِ َْرْ اُف ْيُُْطِ نْ ْمِ هَ  لِ َْهْ ْ لََّ ْفِ َْحَبُّ ْ رْضِ لَأ ْفْ ْبِْ ََ مُ ِْرُ  لََْنٌّ
(sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai 

oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh 

hari).
34

 

Dikatakan demikian karena bila hukuman-hukuman had ditegakkan, 

maka semua orang atau sebagian besar dari mereka atau banyak dari 

kalangan mereka yang menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan -

perbuatan yang diharamkan. Apabila perbuatan-perbuatan maksiat 

ditinggalkan, maka hal itu menjadi penyebab turunnya berkah dari langit 

dan juga dari bumi. 

Hal itu tiada lain berkat dilaksanakannya syariat Nabi Muhammad 

saw. Manakala keadilan dilaksanakan, maka berkah dan kebaikan akan 

banyak di dapat.  

Karena itulah disebutkan di dalam kitab Ṣahihain melalui salah satu 

hadisnyayang mengatakan, “Apabila seorang pendurhaka mati, maka merasa 

gembiralah semua hamba, negeri, pepohonan, dan hewan-hewan dengan 

kematiannya itu.” Pernah ada seorang lelaki di masa Ziad atau ibnu Ziad  

menemukan sebuah kantung berisikan biji-bijian, yakni biji jewawut yang 

besarnya seperti biji buah kurma setiap suatu masa yang ditegakkan padanya 

prinsip keadilan.
35

 

Kemudian dilanjutkan وف لُ مِ ْعَ َِعِا ْف  َ  ْ ِْرَ َّ هُ ََ ِ عِ َِمُ  (supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka.  
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Maksudnya, agar Allah menguji mereka dengan berkurangnya harta dan jiwa 

serta hasil buah-buahan, sebagai suatu kehendak dari Allah buat mereka dan 

sekaligus sebagai balasan bagi perbuatan mereka. ونَْ   ُ اْجِ ِْرَ َّْ هُ لِ  َََ  (agar 

mereka kembali  kejalan yang benar). Yakni agar mereka tidak lagi 

mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. 

d. Al-Qur‟an dan Tafsirnya 

Al-Fasād artinya keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit 

maupun banyak atau bermakna rusak. Kata ini digunakan untuk menunjuk 

kerusakan, baik jasmani jiwa, maupun hal-hal lain. Al-Fasād adalah antonim 

dari kata aṣ-ṣalaḥ yang berarti manfaat atau berguna. Dalam makna sempit, 

kata ini berarti kerusakan tertentu seperti kemusyrikan atau pembunuhan.  

Sementara ulama kontemporer memahaminya dalam arti luas yaitu 

kerusakan lingkungan karena kaitannya dengan laut dan darat. Di antara 

bentuk kerusakan di darat dan laut ialah temperatur bumi semakin panas, 

musim kemarau semakin panjang, air laut tercemar sehingga hasil laut 

berkurang, dan ketikseimbangan ekosistem.
36

 

Dalam ayat ini diterangkan bahwa telah terjadi al-fasād di daratan 

dan lautan. Al-Fasād adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau 

hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”.  

Perusakan adalah pencemaran alam sampai tidak dapat ditinggali lagi, atau bahkan 

perusakan alam sampai tidak dapat dimanfaatkan lagi. Di darat misalnya musnahnya 

flora dan fauna, dan di laut misalnya musnahnya biota laut. Al-fasād juga mencakup 

perampokan, pembunuhan, pemberontakan dan lain-lain. Kehancuran disebabkan 
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oleh perilaku manusia, seperti eksploitasi alam yang berlebihan, perang, pengujian 

senjata, dan lain-lain. Perilaku ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang mukmin 

sejati karena dia tahu bahwa semua perbuatannya nanti akan dipertanggung  

jawabkan di hadapan Allah.
37

 

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa manusia tidak merasakan semua 

dampak negatif dari perusakan alam, hanya sebagian saja. Allah telah mengatasi 

beberapa konsekuensi mengerikan lainnya, termasuk menyediakan sistem di alam 

yang dapat menetralkan atau memulihkan kerusakan alam. Artinya Allah mencintai 

manusia dan tidak menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakan, sehingga 

manusia pasti akan merasakan semua akibat dari perbuatan jahatnya. Seluruh dunia 

mini hancur dan orang tidak bisa lagi hidup dan menggunakannya, jadi mereka juga 

akan hancur, Allah berfirman: 

ْ لََّ ْإِ َّْ اُهُ ؤَخِّ ْرَََكِنِْرُ ِِةٍ ف نْاَ اهَِ ْمِ هْ ىْظَ لَ ْعَ اَكَ وفْمَ ْترَ  ُ دَ كَْ  َ ْفلِلُّْفَلِ يَِْ  عُ ؤَفخِ ِْرُ ََوْ رَ
ِْ ِِ ْ كَْ نَ ْفلِلَّ نِ إِ ْفَ َّْ هُ لُ َْجَ فْجَ ءْ ذَ إِ ىْفَ ْمُّدَمًّ لٍ ﴿َْجَ َِصِيرفًْ ْ هِ ﴾١٢َ  اِ  

Terjemahnya: 

Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, 
niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu 
makhluk yang melatapun akan tetapi Allah menangguhkan 
(penyiksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang 
ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat (keadaan) 
hamba-hamba-Nya.  

Dengan menimpakan kepada mereka beberapa akibat dari bencana alam yang 

mereka sebabkan, Allah ingin manusia menjadi sadar. Mereka tidak lagi merusak 

alam, tetapi melestarikannya. Mereka tidak lagi melanggar ekosistem ciptaan Tuhan, 

tetapi menaatinya. Mereka juga tidak mengingkari atau menyekutukan Allah, tetapi 

beriman kepada-Nya.Nyatanya, politeisme adalah dosa yang luar biasa besar dan 
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dampaknya, sehingga sangat sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelakunya. 

Bahkan sulit dipanggul oleh alam, sebagaimana dinyatakan firman -Nya: 

﴿ فًْ نّ ْهَ ْفلَِْْ  لُ اُّ ْفلْأَرْضُْرَتََِ لشَقُّ ْرَتَ هُ لْ ْمِ اْنَ طِ ََ ترَ مَ رَفتُِْرَ ْفَدِ كَ اُ ﴾٠ٓتَ  
Terjemahnya:  

Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan 
gunung-gunung runtuh. 

Seluruh langit dan bumi adalah satu sistem yang bersatu di bawah 

perintah Allah. Sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur‟an bahwa semua 

yang ada dalam sistem ini diberikan kepentingan hidup manusia, yang 

dilanjutakan dengan suatu peringatan spiritual untuk tidak menyekutukan -

Nya dengan yang lain. 

Sebagai khalifah, manusia harus mengikuti dan memenuhi semua 

hukum Allah, termasuk tidak melakukan kerusakan terhadap sumber daya  

alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap 

keberlanjutan kehidupan di bumi ini.  Bumi ditundukkan Allah untuk 

menjadi tempat makhluk yang paling banyak merusak keseimbangan alam.  

Contohnya adalah peristiwa alam yang terjadi di Indonesia akibat ulah manusia, yaitu 

kebakaran hutan dan banjir. 

Menunjuk orang sebagai khalifah tidak hanya memberi mereka hak untuk 

menggunakan urusan bumi, tetapi juga memberi mereka tanggung jawab besar untuk 

mengelolanya. Hal ini menunjukkan pandangan Islam bahwa bumi diperuntukkan 

bagi manusia. Namun, manusia tidak boleh memperlakukan bumi seperti yang 

mereka inginkan. Negara memiliki semacam kesucian dan kesucian yang 

menjadikannya tempat yang baik untuk menyembah Tuhan baik dalam upacara resmi 

maupun dalam kehidupan sehari-hari 
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e. Tafsir al-Azhar
38

 

Kemajuan teknologi kian hari kian menunjukkan eksistensinya, 

namun nampaknya hal ini kurang diimbangi dengan kemajuan kualitas 

hubungan manusia dengan yang Maha Pencipta.  Meskipun lalu lintas di benua 

telah berkembang pesat, dunia yang jauh semakin dekat, tetapi hati semakin jauh. 

Banyak orang bunuh diri karena bosan hidup mewah dan sederhana. Banyak orang 

sakit jiwa. 

Di dalam QS al-Rūm (30): 41 ini disebutkan bahwa tidak semua 

perilaku manusia itu jahat, bahkan hanya setengah. Misalnya pada teknologi 

kecepatan pesawat udara, disatu sisi banyak memberi manfaat bagi 

kehidupan manusia sebagai alat transportasi sehingga jarak tidak lagi 

menjadi masalah bagi manusia untuk saling bersilaturahim. Namun disisi 

lain pesawat tersebut juga dapat digunakan sebagai alat penghacur seperti 

melakukan pelemparan bom lewat udara atau senjata-senjata nuklir yang 

juga menggunakan pesawat udara.
39

 

Manusia tidak boleh terlalu berbangga hati melihat berdirinya 

bangunan-bangunan raksasa, jembatan-jembatan panjang, gedung-gedung 

bertingakat yang menjulang, sampainya manusia ke bulan, tidaklah 

dikatakan bahwa semua itu adalah kehebatan pembanguan dari manusia, jika 

akhirnya jiwa bertambah jauh dari Tuhan. 

Seiring bertambah majunya peradaban, teknologi semakin canggih 

dan ilmu pengetahuan semakin maju, namun pada saat yang sama hal 

                                                           
38

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Jilid 7 (Cet. 5; Singapura: Kerjaya 

Printing Industries Pte Ltd, 2003), h. 5533. 
39

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir al-Azhar, Jilid 7 (Cet. 5; Singapura: Kerjaya 

Printing Industries Pte Ltd, 2003), h. 5533. 



35 
 

tersebut dikeluhkan oleh manusia sendiri. Kemajuan teknik tidak akan 

membawa kebahagiaan, namun justru hal tersebut membuka lebar pintu 

peperangan dan permusuhan antara manusia. Perikemanusiaan hanya akan 

menjadi sebuah istilah, namun niat jahat untuk menghancurkan orang lain 

akan semakin subur. 

Ayat ini dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaaman saat 

ini. Para ilmuan sudah memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang 

akan datang dengan memperhitungakan perkembangan masa kini, ilmu ini 

disebut Futurologi. Hal ini bisa kita lihat seperti apa yang kita kenal dengan 

istilah polusi yang berarti pencemaran udara akibat asap dari zat-zat 

pembakar, minyak tanah, bensin, solar dan sebagainya. Manusia 

mengetahuai bagaimana bahaya dari asap pembakaran oleh pabrik -pabrik 

besar, asap mobil dan kendaraan yang kita gunakan dikehidupan sehari -hari. 

Udara yang telah tercemar kemudian dihirup oleh manusia sehingga 

mengakibatkan paru-paru menjadi kotor dan muncullah berbagai macam 

penyakit.
40

 

Begitu pula dengan kerusakan yang terjadi di laut. Sering terjadi 

kasus air laut yang tercemar akibat tangki bermuatan besar mengangkut 

minyak tanah atau bensin yang pecah di tengah laut. Kian hari semakin 

banyak pabrik-pabrik yang mengalirkan limbah kimiawi melalui sungai 

menuju lautan hingga air laut tercemari racun yang mengakibatkan ikan -

ikan mati. Fenomena ini merupakan sebagian dari hasil perbuatan manusia.  
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Pada akhir ayat ini mengisyaratkan agar manusia berfikir agar mereka 

mendapat petunjuk “agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Makna 

kata „kembali‟ itu tentu sangat dalam, namun tidak berarti memutar jarum 

waktu kemasa lalu, akan tetapi kembali memeriksa diri mengoreksi niat dan 

kembali memperbaiki hubungan dengan Tuhan.
41

 

Bukan sekedar memikirkan keuntungan untuk diri sendiri, kemudian 

merugikan orang lain. Tidak hanya sekedar mengutamakan kesenangan 

sesaat lalu akan mendatangkan kesengsaraan bagi orang banyak, yakni 

dengan melakukan tindakan yang merusak bumi.  

Kemudian diakhir ayat “mudah-mudahan”, diksi ini memberi tahukan 

bahwa sesungguhnya masih ada harapan yang belum putus bagi manusia 

yang ingin berubah kejalan yang lebih baik. 

f. Rū’ul ma’anī  

Pada permulaan QS al-Rūm (30): 41 ini dikatakan bahwa, “Telah 

nampak kerusakan di darat dan di laut” seperti kekeringan, kematian, kebakaran, 

kasus tenggelam, kecelakaan, hilangnya keberkahan atas segala sesuatu, sedikitnya 

manfaat untuk sesame. Didarat manusia saling membunuh, dilaut manusia merampas 

kapal laut. Sesungguhnya maksiat yang pertama kali terjadi dimuka bumi adalah 

kasus pembunuhan anak cucu adam. Dahulu permukaan bumi amatlah hijau, tidaklah 

anak cucu adam mendatangi sebuah pohon kecuali disetiap pohon terdapat buahnya, 

dahulu air laut rasanya tawar, dan dahulu singa tidak memburu sapi, serigala tidak 

memangsa kambing (binatang-bintang yang buas tidak berburu binatang-binatang 

pemakan rumput). Akan tetapi ketika Qobil membunuh Habil (terjadi maksiat dimuka 
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bumi) maka seluruh yang ada di bumi pun menjadi tandus, pohon mengeluarkan 

durinya, dan air lautpun berubah menjadi asin, serta para hewanpun saling memburu 

satu sama lain.
42

 

Dan disebutkan bahwa maksiat pertama kali yang terjadi di laut adalah 

perampokan kapal laut oleh para bajak laut. Huruf alif lam فل pada kata ْرفَ  ا  َبر
untuk penetuan jenis, begitu pula pada kata  فََد ا yang bermakna telah muncul jenis 

kerusakan berupa kekeringan, kematian dan lain sebagainya di jenis bumi dan jenis 

laut. Kemudian dilanjutkan, ْفَلِ ي َِْْْنِا كَْدََ أْ  َ ِ yakni karena perbuatan yang 

dilakukan manusia dari berbagai maksiat dan dosa seperti dalam firman Allah  رَمَ 

كَْدََ أْْ ْفَِ مَ  ْمُصِمَ ةٍ ْمِنْ َِْْنِِكََُّْْْصَ َِكَُّْ . Dan makna firman Allah taala: ِْرَْ َ ْفَِعِا ََهَُّْ  َمُِعِِ

ِْرَاْجُِ ونَْ َََْ لِهَُّْ  makna pertama: bahwa Allah taala membiarkan dunia ini terjadi عَمِلُوف

bencana yang merusak kemudian nanti di akhirat allah akan menimpakan siksaannya 

secara keseluruhan agar mereka kembali, adapun makna kedua: huruf lam merupakan 

gambaran yang memberi makna bahwa munculnya berbagai macam maksiat karena 

ulah manusia dengan tujuan agar mereka bisa merasakan perbuatan mereka sendiri.
43

 

 dengan huruf Nun, kerusakan yang dimaksud yakni sebelum diutusnya َلعَِهَّ

Nabi saw. maka manusiapun berada dalam kesesatan dan kedholiman. Ada juga yang 

berpendapat: awal-awal masa diutusnya Nabi, oleh karena para kafir Qurais gemar 

melakukan kemaksiatan dan kesyirikan serta senantiasa menyakiti Rasul saw. maka 

ketika Nabi saw. mengajak mereka kedalam Islam maka sebagian dari mereka 

mendapatkan bala bencana, sehingga Allah pun memberi kabar bahwa yang demikian 
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itu adalah sebab dari maksiat mereka agar sebagian dari mereka merasakan apa yang 

telah mereka perbuat dan supaya mereka bisa kembali. 

Dan ada yang menafsirkan firman ini: فَل ي sebagai orang-orang kafir Qurasy, 

ada juga yg berpendapat:  orang-orang yang dimaksud dalam ayat adalah orang yang 

zamannya jauh dari zaman sebelum diutusnya Nabi, adapun ayatnya bersifat umum 

untuk setiap kerusakan yang muncul sampai hari kiamat, dan ada juga yang berkata: 

siapa yang berbuat dosa maka seluruh makhluk dari golongan manusia, binatang 

melata, binatang buas, burung-burung akan bermusuhan pada hari kiamat, karena 

Allah Ta‟ala menahan air hujan karena faktor maksiat maka seluruh penghuni darat 

dan lautan pun ikut menderita. Padahal sesungguhnya siapa yang memakan makanan 

haram maka ia telah menghianati  seluruh manusia. 

Dan berkata imam: bahwa perbuatan syirik  adalah penyebab kerusakan 

sebagaimana firman Allah swt. ََْدنتا ْالله ْفلا ْفلهة ْفمهم  كْ ن  sehingga kesyirikan َو

menjadi penyebab Allah memunculkan berbagai kerusakan, bahkan langit dan bumi 

pun ikut rusak, sebagaimana firman Allah رتَاْفلارض ِتَطانْملهْرتلشقْتك اْفَدم رفت 

ََهَُّْْ :dan dari pemahaman ini Allah mengisyaratkan dengan firmanNya فلْ  لْهنف  َمُِعِِ

 .selesai, maka perhatikanlah dan resapi ِرَْ َ ْفَِعِاْعَمِلُوف

C. Gambaran tentang Suku Bajo 

1. Kondisi Permukiman Suku Bajo di Kabupaten Bone 

Nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sepanjang sejarah menguasai lautan 

nusantara bahkan mengarungi samudra luas. Mereka dikenal sebagai pengembara laut 

atau suku Bajo. Suku ini merupakan suku nomaden yang hidup di atas laut, oleh 

karena itu disebut gipsi laut. 
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Banyak suku Bajo tersebar di seluruh nusantara dan akhirnya bermukim sejak 

abad ke-16, baik atas inisiatif sendiri maupun atas paksaan pemerintah. Namun, 

tempat tinggal mereka tidak jauh dari laut. sesuai dengan sifat nomaden mereka, 

mereka membangun pemukiman baru.
44

 Pada awalnya suku ini hidup di atas bidok 

(perahu) hingga tahun 1930-an. Kemudian, awal tahun 1935, mereka mulai 

membangun kampoh (tempat tinggal tetap). Dari desa inilah mereka membangun 

babaroh di pantai pasang surut. Babaroh ini merupakan tempat tinggal sementara 

suku Bajo untuk beristirahat dan mengolah hasil laut.
45

 Setelah nyaman di kawasan 

tersebut, mereka kemudian mengembangkan tempat tinggalnya menjadi rumah 

papondok kemudian tinggal dan menetap membangun rumah panggung di kawasan 

pesisir. 

Sepanjang sejarahnya, suku Bajo dapat dikatakan sebagai salah satu suku 

bangsa yang paling terisolasi di Indonesia, biasanya hidup di tepi laut, hidup 

berkelompok dan cenderung terpisah dari kelompok masyarakat darat. Sebagai suku 

nomaden bahari, kehidupan sehari-hari suku Bajo selalu berhubungan dengan laut, 

meskipun tempat tinggal mereka merupakan bukti pengabdian mereka terhadap laut. 

Mereka tinggal di sepanjang pantai dan membentuk koloni pesisir, terutama di teluk 

yang terlindung dari gelombang laut.
46

 

Orang Bajo sudah sangat akrab dengan laut, laut sudah merupakan bagian 

integral dalam kehidupan mereka, sehingga bagi mereka laut adalah segalanya. Orang 

Bajo menggunakan beberapa istilah untuk mendeskripsikan pandangan mereka 

terhadap laut seperti: Laut sebagai Sehe (sahabat), tabar (obat), anudinta (makanan), 
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lalang (Pra-sarana transortasi), pamunang ala”baka raha, ‘(sumber kebaikan dan 

keburukan), patambanang umbo ma’dilao (tempat leluhur orang Bajo yang 

menguasai laut), patambangang (tempat tinggal).  

Suku Bajo Sulawesi Selatan terletak di Desa Bajoe, Kecamatan Tanete 

Riattang Timur, Kabupaten Bone dan merupakan salah satu masyarakat terbesar di 

Sulawesi Selatan yang tinggal di kawasan pesisir Teluk Bone, masyarakat budaya 

bahari. Menurut orang Bajo, laut adalah segalanya, sehingga orang Bajo dilarang 

hidup di darat. Namun, seiring waktu, tempat tinggal mereka mulai menyatu dengan 

tanah, menjadi tidak dapat dibedakan dari pemukiman penduduk asli pedesaan. 

Sudirman, pengelola lingkungan yang sudah bekerja di Bajoe selama 4 tahun 

mengatakan bahwa masyarakat Bajo yang tinggal di desa Bajoe sudah ada sejak lama, 

namun pada awalnya mereka hidup terpisah dari kelompoknya dan mendirikan 

Babaroki, dimana mereka merasa nyaman, namun kemudian terlibat dalam kebijakan 

pemerintah Pada tahun 1980-an, pemerintah setempat menyatukan masyarakat Bajo 

ke dalam kelompok Kampoh. Luas wilayah yang saat itu dihuni Baja sekitar 2 hektar 

dan terletak di pesisir Teluk Bone. Semula hanya diperuntukkan bagi masyarakat 

Bajo, kini kawasan tersebut mulai dihuni oleh penduduk non-Bajo sehingga kawasan 

tersebut menjadi salah satu kawasan terpadat yakni sekitar 200 rumah tangga dibagi 

menjadi 6 desa yaitu. Dusun Appasere, Dusun Pao, Dusun Bajo, Dusun Rompe, 

Dusun Tengge dan Dusun Maccedde. Ketika penduduknya padat, hampir tidak ada 

perantara antara satu rumah dengan rumah lainnya.
47

 

Letak kelurahan Bajoe berada di wilayah administrasi Kecamatan Tanete 

Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Berjarak 0,5 km dari 
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pusat pemerintahan kecamatan, 7 km tenggara pusat pemerintahan kabupaten, 9 km 

dari ibu kota Kabupaten Bone, 179 km dari ibu kota provinsi dan 1179 km dari ibu 

kota negara. Jarak kelurahan Bajoe ke ibu kota Kabupaten hanya sekitar 15 menit 

dengan mobil. Pada tahun 1984 Desa Bajoe merupakan Desa Bajoe yang terbagi 

menjadi dua bagian yaitu Desa Bajoe dan Desa Lonrae. Selain itu, Desa Bajoe 

menjadi Kelurahan pada tahun 1999 dengan batas-batas sebagai berikut:  

1. Sebalah utara berbatasan dengan Kelurahan Lonrae  

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kading  

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cellu  

4. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.
48

 

Letak lingkungan alam Kelurahan Bajoe berada di tepi pantai Teluk Bone 

memanjang dari Utara ke Selatan sekitar 3 km, dan merupakan kota pelabuhan 

penyebrangan Kapal Fery dengan rute Bajoe Kolaka Sulawesi Tenggara. Selain itu 

kapal/perahu nelayan yang beraktivitas di perairan Teluk Bone. Pada bagian Timur 

Bajoe ke arah Selatan terdapat gugusan karang yang jumlahnya mencapai 63 karang 

dan termasuk kelompok Sappa (tempat mencari hasil laut) di Bajoe. Dan di sebelah 

Utara Pantai Bajo, di sekitar Belopa terdapat 13 buah pulau karang dan di sekitar 

Kolaka terdapat 4 pulau karang sebagai tempat mencari hasil laut bagi Orang Bajo.
49

 

Luas wilayah Kelurahan Bajoe yakni 5,58 km yang terbagi dalam 6 

lingkungan yaitu Appasareng, Rompe, Maccedde, Bajo, Pao dan Tengnge. Awal 

mulanya lingkungan di Kelurahan Bajoe hanya ada 4 yaitu Rompe, Appasereng, Pao 

dan Bajo. Namun, lingkungan Rompe yang merupakan lingkungan terluas 
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dimekarkan dan ditambah 2 lingkungan baru yaitu Tengnge dan Maccedde.
50

 Luas 

kelurahan Bajoe berdasarkan rincian tiap lingkungan:  

Tabel 1: Luas Kelurahan Bajoe Tiap Lingkungan 

No

.  

Nama Lingkungan  Luas (Km2)  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Appasareng  

Rompe  

Maccedde  

Bajo  

Pao  

Tengnge  

1,15  

1,05  

0,40  

0,58  

1,60  

0,55  

Jumlah  5,58  

Sumber: Data kantor Kelurahan Bajoe 2020 

Terdapat banyak suku yang bermukim di Kelurahan Bajoe saat ini. Awalnya 

mulanya hanya ada dua suku yang mendiami Kelurahan Bajoe yakni Suku Bugis dan 

Suku Bajo. Pada umumnya mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Permukiman 

komunitas Suku Bugis dan Suku Bajo di Bajoe terbentuk dilatarbelakangi oleh 

profesi masyarakat Bugis yang ada di wilayah Bajoe ini yaitu sebagai nelayan. Dan 

juga hampir semua masyarakat Bajo ini memiliki profesi sebagai nelayan karena itu 

mereka membentuk permukiman kampung nelayan untuk memudahkan aksesibilitas 

terhadap kegiatan sehari-hari. Mulai dari penangkapan ikan ataupun hasil-hasil laut 

lainnya sampai pada pemasaran, semuanya dilakukan di wilayah Bajoe. 
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Ada tiga lokasi penangkapan ikan yang mereka kenal, yakni di perairan 

dalam, di gugusan karang dan di pantai. Bagi nelayan yang beroperasi di perairan 

dalam pada umumnya menggunakan peralatan tangkap ikan berupa panah, tombak 

dan pancing. Dan yang beroperasi di gugusan karang juga menggunakan peralatan 

yang sama di samping satu alat tangkap lainnya yang disebut bunre.  

Kedua Suku di Kelurahan Bajoe ini, Suku Bugis dan Suku Bajo sudah 

berinteraksi dengan beberapa suku pendatang lainnya seperti Suku Makassar, Mandar 

dan beberapa suku lainnya. Akibat bertambah banyaknya pendatang di Kelurahan 

Bajoe, menyebabkan wilayah ini menjadi kelurahan terpadat yang ada di Kecamatan 

Tanete Riattang Timur dengan jumlah penduduk 10.238 jiwa yang terdiri atas 5.106 

jiwa laki-laki dan 5.132 jiwa perempuan. 

Perubahan signifikan pada bentuk tempat tinggal mereka kini mulai menyatu 

dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Sudirman, Kepala Lingkungan Bajo, pada 

awalnya orang Bajo hanya hidup di atas perahu, tetapi sekarang rumah mereka telah 

berubah: mereka tinggal di tanah dan membangun rumah kayu seperti rumah 

serangga, dan beberapa di antaranya. bahkan membangun rumah batu.
51

 Itu sebabnya 

masyarakat Bajo sudah cukup berkembang dibandingkan sebelumnya. Namun satu 

hal yang masih mereka pertahankan adalah tempat tinggal mereka di lingkungan 

Dataran Rendah ini, dimana mereka tetap mempertahankan tempat tinggalnya, 

meskipun kawasan ini sudah sangat padat dan hampir tidak ada tanah kosong untuk 

dibangun, tiga kepala dapat ditemukan dalam satu rumah. bahkan lebih tentang 

keluarga. Sebab, kawasan ini berada di Kelurahan Bajoe. 
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2. Sejarah Asal-muasal Suku Bajo 

Hingga saat ini sejarah asal-muasal Suku Bajo di Sulawesi Selatan 

maupun Suku Bajo di Kabupaten Bone belum diketahui secara jelas, karena 

banyaknya versi yang berbeda-beda, begitupun dengan tentang penamaan 

Suku Bajo. Ada bemacam-macam versi, sebagaimana penulis uraikan di 

bawah: 

a. Versi pertama berpandangan bahwa Suku Bajo berasal dari Usu‟ Kec. 

Malili 

Ada berbagai cerita dan mitos, mengenai Suku Bajo berasal dari Usu‟  

daerah Malili, sebagai berikut: 

1) Suku Bajo di Kabupaten Bone berasal dari Luwu 

Asal-muasal Suku Bajo di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete 

Riattang Timur Kabupaten Bone berasal dari Usu‟ Kecamatan Malili 

Kabupaten Luwu. Secara folklore diceritakan bahwa: 

 
Sekitar seratus tahun yang lalu ada seorang perempuan yang memakai 

rakit, lalu rakitnya rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga 
perempuan itu memutuskan mendarat di Bajoe.  Petta Ponggawae sebagai 
putra Arungpone pula waktu itu memenrintahkan agar perempuan itu 
dihormati dan dijemput bahkan dikawinkan dengan putranya, sehingga 
menjadi cikal bakal Suku Bajo di Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan 
pada umumnya.

52
 

Raja Bone yang bernama Lapawawoi Karaeng Sigeri Raja Bone ke 31 

Matinroe ri Bandung mempunyai putra yang bernama Baso Pagilingi Abdul 

Hamid Petta Ponggawae terkenal arif dan bijaksana.
53

 Raja dan putranya 

terbukti memperlakukan Suku Bajo secara terhormat serta mempersilahkan 
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Suku Bajo tinggal mendirikan rumah (Babarok) ditepi pantai teluk Bone 

yang sekarang terkonsentrasi dalam sebuah perkampungan yaitu Kampung 

Bajo Kelurahan Bajoe. 

2) Suku Bajo di Bone berasal dari Luwu sebagaimana dikisahkan oleh 

Jamintung seorang pemuka masyarakat Bajo dan tergolong Lolo Bajo, 

bahwa:  

 
Pada zaman dahulu kala di dekat Malili terdapat sebatang pohon yang 
sangat besar disebut wellenrengnge yang terletak di puncak 
pegunungan Mangkutu dekat danau. Raja Sawerigading ingin 
melakukan pengembaraan mengelilingi dunia, maka ditebanglah pohon 
wellenrengnge untuk dibuat perahu atau kapal sebagai armada 
angkatan laut raja Sawerigading yang mengakibatkan banjir, karena 
pecahnya ribuan telur burung yang bersarang di pohon wellenrengnge 
itu. Lalu, pada saat itu hanyutlah seorang gadis bersama dayang-
dayangnya (pattumaningnya) di atas sebuah rakit. Setelah selesai 
banjir tiga hari tiga malam, ternyata gadis itu selamat, hidup sehat 
walafiat, malahan meminta untuk kembali berdiam di daerah tersebut, 
tetapi penduduk daerah setempat tidak mengizinkan lagi karena 
menganggap bahwa apa yang telah terjadi itu adalah suatu perbuatan 
tabu, tercela dan terkutuk. Dengan tertolaknya itu sehingga gadis 
tersebut berjanji tidak akan menginjakan kakinya lagi di daerah 
tersebut dan ia pergi dengan tidak tentu arah dan tujuannya. Ketika ia 
pergi berlayar agak kejauhan dan kelihatan samar-samar di atas air laut 
diistilahkan (tabbajo-bajo) dalam bahasa Bugis. Itulah sebabnya 
sehingga digelari oleh masyarakat Luwu sebagai Suku Bajo, yang asal 
katanya Bajo-bajo (bayangan) atau tabbajo-bajo (terbayang-bayang) 
artinya orang yang berlayar dari jauh masih kelihatan bayangannya, 
apalagi perginya tidak tentu arah tujuannya.  Oleh karena itu istilah 
“Bajo” diartikan kelihatan dari kejauhan di laut dan tidak tentu 
tempatnya.

54
 

Bajo dalam bahasa Lamah olot dimaknai: “mendayung atau alat 

menayung perahu”,
55

 sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 

Suku Bajo yang berorintasi hidup di laut, karena mendayung adalah 

aktivitas utama Suku Bajo dalam mencapai tumpuan harapannya yaitu 
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mencari ikan dan hasil laut lainnya serta berpindah dari suatu tempat ke 

tempat yang lainyang dianggap paling aman dan strategis dalam mencari 

rezki. Di tempat lain, istilah Bajo dalam bahasa Sumatera berarti “suka 

merantau”
56

 karena Suku Bajo suka pergi dan berpindah tempat berkelana di 

laut mencari tempat strategis dan lebih aman. Istilah Bajo juga diartikan: 

“berlayarlah dengan selamat”.
57

 Ungkapan seperti ini biasa diucapkan 

terhadap suku yang sehari-harinya selalu bergelut dengan perahu dan kapal 

laut untuk bepergian mencari ikan. 

3) Menurut mitologi Luwu yang tercantum dalam buku Lagaligo 

dijelaskan bahwa: 

 
Orang Bajo berasal dari Luwu. Pada mulanya mereka bermukim di 
darat, akan tetapi waktu pohon besar wellenrengng ditebang untuk 
armada Sawerigading terjadi suatu banjir besar yang disebabkan 
karena pecahnya telur-telur burung yang bersarang di pohon itu, 
sehingga orang Bajo itu hanyut ke laut, hingga terdampar di daerah 
Gowa. Setelah peristiwa itu Suku Bajo enggan lagi terdampar di daerah 
Gowa.Setelah peristiwa itu Suku Bajo enggan lagi kembali ke darat 
(Luwu).

58
 

Sebagaimana yang diketahui bahwa pepohonan besar merupakan 

penyangga hutan, terjadinya penebangan pohon besar dapat mengakibatkan 

banjir besar atau air bah (zunami), karena tidak ada lagi penyerapan air 

ketika hujan deras, hilangnya penahan humus tanah, sehingga menjadi 

mudah terjadi tanah longsor (malili dalam bahasa Bugis) dan hanyut 

bersama material lainnya, yang semakin lama hujan, semakin besar 
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banjirnya hingga terjadi zunami. Jika terjadi penebangan pohon secara 

besar-besaran di daerah pegunungan pasti mengganggu stabilitas hutan dan 

lingkungan secara alami, kemudian diperparah dengan turunnya hujan deras 

dalam waktu yang lama akan mengakibatkan bencana masyarakat sekitar.  

Dari kisah di atas juga harus dipahami bahwa Suku Bajo bermukim di 

darat berbeda konteks ketika dibandingkan dengan Suku lain yang juga 

bermukim di darat dengan segala aktivitas dan rutinitas di daratan pada 

umumnya seperti, berkebun, bertani dan berternak, baik di dataran rendah 

maupun di bukit-bukit dan pegunungan. Istilah Suku Bajo bermukim di 

darat maksudnya adalah bertempat tinggal dipinggir-pinggir sungai atau di 

muara-muara sungai, dari sebuah tanjung, karena Suk Bajo suka berpindah 

dari satu tempat ke tempat yang lain, dari suatu tanjung ke tanjung yang 

lain, terutama ketika Suku Bajo merasa terganggu.  

4) Suku Bajo di Bone berasal dari Luwu dekat Malili sebagaimana H. 

Jaelani Dg. Sitakka seorang pemuka agama Islam Suku Bajo dan 

tergolong Lolo Bajo, menceritakan bahwa: 

 
Orang-orang Bajo berasal dari Luwu dekat Malili, di suatu daerah yang 
bernama Usu‟ di situ terdapat satu gunung di dekat danau yang pada 
masa kerajaan Sawerigading, terjadi penebangan pohon wellenreng ini 
menyebabkan telur-telur burung yang banyak bersarang di pohon 
tersebut berpecahan hingga menimbulkan banjir besar.  Dengan 
peristiwa itu orang Bajo terbawa hanyut sebuah rakit melalui sungai 
Malili terus ke laut dan akhirnya sampai ke daerah Gowa.  Ketika 
hanyut mereka tampak samar-samar dari kejauhan sehingga mereka di 
sebut tabbajo-bajo yang artinya sudah jauh seperti bayangan saja.  
Dengan demikian lahirlah istilah “Bajo” yang diperuntukkan untuk 
Suku Bajo. Ketika terdampar di daerah Gowa pada sebuah serong 
penduduk, maka dilaporkanlah pada raja Gowa bahwa ada seorang 
perempuan cantik yang terdampar pada sebuah serong penduduk dan 
raja Gowapun memerintahkan agar perempuan itu dijemput, namun 
perempuan Bajo itu tidak mau naik, hingga rajapun menyuruh dijemput 
dengan usungan. Setelah ia naik dan menemui raja Gowa ternyata ia 



48 
 

seorang perempuan cantik, tetapi ia tidak mau bicara. Akhirnya raja 
Gowapun mengawinkan perempuan itu dengan putranya. Sekalipun 
sudah menikah tetapi sang pangeran belum pernah sama sekali 
mendengarkan isterinya berbicara dan ia juga belum tahu dari  mana 
asal usulnya. Tidak lama berselang istrinya melahirkan seorang anak 
laki-laki, tetapi sang bayi itupun harus menangis tak henti -hentinya. 
Lalu sang pangeran mendapatkan akal untuk berpura-pura pergi 
berburu, tetapi sebenarnya ia hanya bersembunyi di bawah kolong 
rumah sambil mengintai tingkah laku istrinya. Si isteripun yakin 
bahwa suaminya telah pergi dan tak ada orang yang menemaninya, lalu 
sang isteripun menginabobokkan anaknya sambil bernyanyi: “manna 
Bajo to Bajoang, manna tidung to tiduang, karaeng risomba, Bajo 
risomba tonji”. Yang artinya: Bajo bukan sembarang Bajo, kalau 
karaeng punya adat, maka Lolo Bajopun punya adat, kalau Karaeng 
disembah/dihargai, maka Lolo Bajopun tentu perlu disembah atau 
dihargai juga. Selesai lagu itu didendangkan, maka sang bayipun 
tertidur dengan nyenyaknya, sang pangeranpun tahu dan sadar bahwa 
isterinya adalah keturunan Lolo Bajo. Konon kabarnya istri dan 
anaknya tinggal beberapa tahun di istana, lalu setelah itu ia minta izin 
pulang bersama anaknya ke negeri asalnya, namun tidak diketahui 
secara jelas dimana letak negeri asalnya.

59
 

 

Dalam kisah tersebut dinyatakan bahwa istri sang pangerang tidak 

mau berbicara, namun menurut pandangan penulis sang istri bukan tidak 

mau berbicara akan tetapi orang Bajo tersebut tida paham bahasa Makassar, 

sehingga ia belum mampu berkomunikasi dengan baik. Begitu pula orang 

Bajo tersebut tidak diketahui secara pasti negeri asalnya karena pada 

dasarnya Suku Bajo suka berpindah tempat sehingga tidak memiliki tempat 

yang menetap, sehingga mereka hanya terkait di mana Suku Bajo lainnya 

berada. 

Seolah-seolah ruang hidup tertentu bukan merupakan ruang hidup 

orang Bajo. Mereka tidak bisa menyatakan diri ada di sana pada suatu titik 

geografis tertentu, karena jalan pikiran dan identitasnya selalu dikaitkan 

dengan tempat lain dimana Suku Bajo atau Suku Sama‟ berada. Namun, 
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mereka juga mengetahui bahwa ruang hidup tertentu itu penting, tetapi yang 

lebih penting adalah kehadiran orang Bajo sebagai ruang hidup sosialnya.
60

 

5) Suku Bajo di Bone berasal dari Usu‟ daerah Luwu sebagaimana 

dikisahkan oleh Maridung bahwa: 

 
Pada masa kerajaan Sawerigading di Usu‟ terjadi penebangan pohon 
Wellenrengnge yang mengakibatkan banjir besar, sebab telur-telur 
burung di pohon itu berpecahan dan menghanyutkan orang-orang Bajo, 
hingga ada seorang Bajo tersangkut pada perangkap ikan yang disebut 
serong dalam wilayah pantai kerajaan Gowa. Lalu perempuan itu 
dijemput dengan usungan oleh raja Gowa tapi perempuan itu tidak 
pernah bicara, namun secara diam-diam sang Putra jatuh cinta yang 
akhirnya raja Gowa mengawinkan dengan putranya. Sekalipun sudah 
kawin, namun sang pangerang belum pernah sama sekali mendengar 
istrinya berbicara. Walhasil dengan perkawinan itu lahirlah seorang 
anak laki-laki. Dan suatu hari sang bayi menangis terus tak henti -
hentinya, lalu sang pangeran menemukan suatu pemikiran yaitu dia 
pura-pura pergi berburu, tetapi sebenarnya dia hanya bersembunyi di 
bawah rumah sambil mengintai tingkah laku istrinya. Sang istripun 
yakin bahwa suaminya telah pergi dan tidak ada orang lain yang akan 
mendengarkannya, pada saat itu sang istri menyanyikan sebuah lagu 
yang berbahasa Bajo, supaya anaknya berhenti menangis. Adapun 
nyanyian itu bersyair sebagai berikut: “mauna bajo to bajoang, mauna 
tidung to tiduang,karaeng risomba, bajo risomba tonji.” Artinya: Bajo 
bukan sembarang Bajo, kalau raja mempunyai adat, Bajopun punya 
adat, kalau raja disembah, Bajopun berhak disembah juga. Selesai lagu 
itu dinyanyikan sang bayipun terdiam dan tertidur nyenyak, sehingga 
demikian sang pangerang baru menyadari bahwa istrinya adalah 
seorang Suku Bajo.

61
 

Setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai 

manusia. Begitu pun suku Bajo harus dihargai sebagaimana menghargai 

orang lain. Dalam nyanyian sang istri pangeran untuk anaknya, dapat 

dipahami bahwa sang bayipun harus dihormati selayaknya keturunan raja, 

karena ibunya berasal dari keturunan Lolo Bajo. Sebagaimana menghormati 

adat istiadat raja Gowa, orang Bajo juga memiliki adat istiadat yang harus 
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dihormati sebagai hasanah kebudayaan. Jika sang pangeran adalah 

keturunan raja, maka permaisurinyapun demikian. Setiap suku, baik 

Mandar, Makassar, Bugis dan  Bajo merupakan manusia ciptaan Allah  swt 

yang memiliki kebiasaan dan adat-istiadat masing-masing yang patut 

dihormati dan dihargai. 

Dari berbagai cerita kisah asal-usul suku Bajo di Sulawesi selatan dan 

kabupaten Bone yang berasal dari Usu‟ kecamatan Malili kabupaten Luwu 

Utara, terdapat sebuah kesamaan informasi yang menyebutkan tentang 

sebuah pohon yakni wellenrengnge yang ditebang sehingga mengkibatkan 

banjir, dan adanya seorang perempuan yang hanyut di sungai Malili dalam 

sebuah rakit yang terdampar di daerah Gowa. 

Istilah wellenreng dapat diartikan secara majasi yaitu sebuah kerajaan 

menjadi runtuh jika selalu terjadi pertumpahan darah, baik secara internal 

maupun secara eksternal. Dengan demikian menyebabkan penduduk 

mengungsi ke daerah yang lebih aman.
62

 Namun, dapat juga diartikan secara 

leksikal bahwa kata wellenreng menunjuk sebuah pohon kayu raksasa dan 

cukup tua untuk dibuat menjadi sebuah perahu atau kapal.  Sebab, kayu yang 

besar dan tua sangat cocok dijadikan bahan pembuatan perahu atau kapal 

karena lebih tahan lama dan lebih fleksibel dalam memanfaatkannya. 

Abdurrazak Daeng Patunru menyebutkan bahwa pernikahan antara 

putri raja tomanurung dengan karaeng Bajo yang datang dari arah selatan 

bersama saudaranya yang bernama Lakipadada, tetapi tidak diketahui secara 
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jelas suku dan asal-usulnya.
63

 Secara mitologis dapat dikatakan bahwa Suku 

Bajo di Bajoe Kabupaten Bone adalah berasal dari Usu‟ Kecamatan Malili 

(Kabupaten Luwu Utara sekarang). Boleh jadi dengan perkawinan antara 

putra raja Bone dengan perempuan Bajo dan perkawinan putra raja Gowa 

dengan gadis Lolo Bajo itu yang melahirkan cikal bakal orang Bajo yang 

tersebar di beberapa tempat di Sulawesi seperti: di Kolaka, Gorontalo, 

Torosiaje, Togian, Toli-toli, Banggai, Pulau Naim Manado, Wakatobi, 

Tumbak dan Pulau Sembilan. 

Suku Bajo terkenal sebagai pengembara laut, maka secara geografis 

dapat dipahami bahwa Suku Bajo di Bajoe berasal dari daerah Usu‟ 

Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Utara, karena dari situ kemudian 

menelusuri pantai Teluk Bone hingga sampai di Kelurahan Bajoe Kecamatan 

Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, lalu dari Bajoe itu menelusuri 

sepanjang pesisir pantai hingga sampai di pulau Sembilan Kabupaten Sinjai, 

kemudian terus ke Kolaka, lalu ke Kendari, dari Kendari ke Banggai terus 

ke Togian, Torosiaje, Tumbak, Pulau Naim ke Manado, Kima Bajo dan Toli-

toli. 

Sebagai bukti dapat dilihat seperti apa yang dikemukakan oleh 

Francois Zacot bahwa: Pada awal abad ke-20, suku Bajo di Torasia menolak 

membayar pajak kepada pemerintah kota, malah mengirimkan pajak tersebut kepada 

Raja Bone.
64

 Hal ini membuktikan bahwa suku Bajo di Torosiaje, Sulawesi Utara 
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berasal dari kecamatan Bajoe Kabupaten Bone sekaligus membuktikan betapa eratnya 

hubungan antara Raja Bone dengan suku Bajo dari zaman dahulu hingga sekarang. 

b. Versi kedua mengklaim bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. 

Ada berbagai komentar mengenai Suku Bajo bersal dari Johor:  

1) Kepercayaan bahwa suku Bajo berasal dari Johor, Malaysia. Peltu Abu 

mantan kepala desa Bajoe mengemukakan bahwa:  

Nama Suku Bajo adalah diambil dari singkatan “Ba”: Bangsa, “Jo”: 
Johor. Pada zaman dahulu kala, seorang raja di Johor kerajaan Melayu 
yang mempunyai seorang anak gadis yang cantik jelita. Kecantikan 
puteri Johor itu tersebar ke mana-mana sehingga berdatanganlah raja-
raja lain untuk meminangnya, namun yang berhasil meminangnya 
hanya seorang diantara mereka, Menjelang pesta perkawinan 
berlangsung putri sultan memohon izin ingin menikmati bulan purnama 
sambil mandi-mandi di laut. Permintaannya itu dikabulkan oleh sultan 
dengan syarat bahwa dayang-dayangnya harus ikut mengawalnya.Lalu 
berangkatlah putri sultan dengan dikawal beberapa orang dayang-
dayang menuju ke tepi pantai. Pada waktu putrid sultan sedang mandi -
mandi, seketika itu cuaca berubah, hujan turun dengan lebatnya 
disertai petir dengan guntur, angin taupan dan ombak datang 
mengganas, sehingga para dayang-dayangnya terpencar-pencar kesana-
kemari dihempas oleh ombak ke tepi pantai. Setelah cuaca kembali 
membaik, para dayang-dayang baru mengetahui bahwa sang putri tidak 
ada, hilang tanpa jejak ditelan ombak. Para dayang-dayang saling 
berpandangan satu sama lain, mereka kaget, bingung dan ketakutan, 
karena sudah mencari kesana-kemari tetapi belum ditemukan. Karena 
usahanya sia-sia, lalu mereka pulang ke istana melaporkan tentang 
kehilangan putri sultan. Mendengar laporan dayang-dayang itu, 
membuat sultan jadi kaget dan bersedih karena putri satu-satunya yang 
selama ini turut mengharumi dan menjadikan nama kerajaan sangat 
terkenal, di samping itu sultan merasa sangat malu karena baru saja 
menerima pinangan seorang putra bangsawan dari Klantan. Lalu 
kemudian sultan mengumpulkan dan memerintahkan kepada rakyatnya 
untuk berangkat mencari putrinya yang hilang dengan ancaman bahwa 
tidak seorangpun yang boleh kembali dengan selamat, sebelum 
menemukan putrinya itu. Karena perintah sultannya yang harus 
dilaksanakan, maka berangkatlah mereka bersama keluarganya dengan 
mengendarai perahu layar untuk menelusuri sepanjang pantai. Dalam 
perjalanan mereka membawa lambang berupa bendera yang sampai 
sekarang dikenal dengan namaula-ula. Namun, karena tidak satupun 
orang dari rombongan tersebut yang berhasil menemukannya, sehingga 
menetaplah mereka di beberapa daerah di pesisir pantai, seperti di 
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Sumatera, di Kalimantan dan di Sulawesi, karena mereka takut pulang 
dan tinggal di atas perahunya masing-masing.

65
 

Berdasarkan pada kisah di atas, diasumsikan bahwa kelompok 

manusia ituah yang tinggal menetap di pesisir pantai dan beberapa pulau di 

Indonesia, yang sumber kehidupannya hanyalah bergantung pada hasil laut.  

2) Nama Suku Bajo adalah singkatan dari Bangsa Johor, kemudian kata 

Bajo  diasosiasikan oleh orang Makassar Bayao yang artinya telur. Sebab, 

konon ada serombongan suku yang bertemu pertama kali dengan orang 

Makassar. Lalu, orang Makassar bertanya pada Suku Bajo: suku apakah 

anda, kemudian Suku Bajo menjawab bahwa kami adalah Bangsa Johor yang 

biasa disingkat Bajo dan kami tersebar dibeberapa tempat. Mendengar 

pertanyaan dan jawaban masing-masing dengan bahasa yang berbeda, 

sehingga mereka sama-sama kebingungan, karena orang Bajo belum paham 

Makassar, sebaiknya orang Makassar tidak mengerti bahasa Bajo. Namun 

asosiasi pemikiran orang Makassar ketika itu, setelah mendengar jawaban 

orang Bajo, bahwa kami orang Bajo, lalu ditanggapi bahwa orang-orang 

tersebut adalah suatu kelompok suku yang tidak suku makan telur, karena 

telur dalam bahasa Makassar adalah bayao.
66

 

Kisah kesalahpahaman itu berkembang dan berubah dari kata Bajo 

mejadi Bayao yang digunakan sampai sekarang, padahal kisah spekulatif 

asosiatif itu menunjukan bahwa orang Makassar tidak mengerti dan belum 

pernah mendengar sama sekali, apalagi untuk mengenal  nama suku seperti 

                                                           
65

Abdullah K., ‚Suku Bajo di Kabupaten Bone dan Pola Penghidupannya,‛ h. 45.
 

66
Abu Hamid dkk, Suku Bajo di Sulawesi Selatan (Majalah Tempo 14 Juni 1990), h. 9-10. 

Lihat juga Ensiklopedia Nasional Indonesia (Jilid 3, Cet. I, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 

66. 



54 
 

itu. Orang Makassar memberikan nama pada Suku Bajo, yaitu Turijenne 

yang artinya manusia yang orientasi hidupnya bergantung sepenuhnya di 

laut atau di atas air.  

3) Suku Bajo berasal dari Johor, sebagaimana Nimmo mengisahkan 

bahwa: 

Menurut mitologi orang Bajo di kepulauan Sulu, beranggapan bahwa 
dirinya berasal dari negeri Johor. Adapun kisahnya adalah: suatu 
ketika, orang Bajo di Johor menambatkan perahu-perahu mereka pada 
sambuah-sambuah. Pada waktu malam, ketika sedang tertidur pulas, 
datang gelombang air pasang yang menyebabkan sembuah mereka 
terlepas dan akhirnya mereka hanyut terbawa air pasar. Pada saat 
mereka terbangun, mereka sudah berada di kepulauan Sulu, dan 
merekapun menetap di sana.

67
 

Terkait dengan itu, Sudirman Saad menjelaskan bahwa nenek moyang 

Suku Bajo di Indonesia datang dari Johor memasuki Sulawesi khususnya 

daerah Usu‟-Luwu tahun 1698, dari Luwu bergeser ke Bone, lalu mereka 

menyebar ke Manado, Ambogoya, Kalimantan, Sulawesi Tenggara, NTT, 

NTB, Papua, pesisir Sumatera dan pulau-pulau kecil di Nusantara.
68

 

Dengan memperhatikan beberapa kisah tersebut di atas, maka dapat 

simpulkan bahwa Suku Bajo di Indonesia berasal dari negeri Johor 

Malaysia, karena mereka takut pulang ke negerinya sebelum mendapatkan 

puteri sultan yang hilang ditelan ombak. Dari sinilah mereka tersebar 

berombongan di beberapa daerah dan pesisir pulau Sumatra, Kalimantan dan 

Sulawesi khususnya di Usu‟ Malili Kabupaten Luwu.  

c. Versi ketiga berpandangan bahwa Suku Bajo berasal dari Kepulauan Sulu 

Filipina  
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Ada berbagai pendapat yang mendukung pandangan bahwa Suku Bajo 

berasal dari Kepulauan Sulu Filipina.  

1) Suku Bajo berasal dari Filipina Selatan, sebagaimana disinggung oleh 

Sanusi Dg. Mattata bahwa: 

Konon Suku Bajo bersal dari Filipina Selatan, sebagai perampok 
lanon. Orang-orang Filipina Selatan itu sering datag merampok di 
Teluk Bone, diantara mereka itulah yang menjadi nenek moyang orang 
Bajo sekarang.

69
 

Secara kebetulan atau terpaksa, merampok merupakan cara berpikir 

pintas untuk memiliki atau menikmati sesuatu.  Namun, apabila hal 

kebetulan tersebut dilakukan secara berulang-ulang maka menjadi bahagian 

dari kehidupan seseorang atau kelompok. Merampok secara berkelompok 

dapat terjadi sebagai penghianatan terhadap sumpah setia kerajaan, 

sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dick-Read bahwa: 

Sejak Kantoli runtuh pada tahun 563 M., kerajaan Funan juga ikut 
runtuh, karena para pelaut telah menghianati sumpah setia mereka 
untuk pergi berlayar mencari peruntungan yang lebih baik.  Namun, 
karena berbalik tujuan dengan kembali pada kehidupan lama sebagai 
perampas (bajak laut) barang-barang perdagangan mancanegara.

70
 

Orang Filipina disebut sebagai perampok, apalagi pelesetan Bajau 

dengan bajak, bukanlah hal yang fenomenal dan tentunya merendahkan orang 

Bajau secara umum. Padahal, orang Bajo dikenal sebagai orang pemalu yang suka 

damai, tidak melakukan kejahatan, tidak suka pertengkaran dan perkelahian, sering 

bepergian tanpa senjata, dan sering diganggu oleh bajak laut.
71

 Oleh karena itu, 

ketika orang Bajo merasa terdesak, mereka ingin pergi dan mencari tempat yang 

aman. Namun, hal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan secara keseluruhan 
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bahwa Suku Bajo adalah orang baik dan jujur, dan jangan hanya dengan 

perbuatan sekelompok kecil (partial) lalu digenerelisasikan. Sebab, 

siapapun yang dalam keadaan terdesak dengan kelaparan dimusim paceklik 

dapat melakukan kejahatan (merampok), bukan hanya Suku Bajo, tetapi 

Suku Bugis, Makassar dan suku lainnya.  

2) Suku Bajo berasal dari kepulauan Sulu Filipina jika ditinjau dari segi 

budaya dan bahasa. 

Secara budaya dan bahasa suku Sama (Samal), yang kemudian di 

sebut Suku Bajo,
72

 Bajaw, Bajau, dan Bajao adalah penduduk asli Kepulauan 

Sulu di Filipina. Seperti yang dijelaskan oleh Herman Soesangobing: dari segi 

bahasa yang digunakan, Orang Bajo laut di Kalimantan tampaknya menggunakan 

bahasa yang sama dengan orang yang berbahasa sama di Kepulauan Sulu di Filipina 

selatan.
73

 Bahasa Bajo Malaysia terkait dengan bahasa Sama Filipina dan merupakan 

dialek Melayu dengan banyak kesamaan dengan dialek Kubu Laut.
74

 Menurut abdul 

Mannan
75

 bahasa Bajo ada kesamaan dengan bahasa Tagalog Filipina.Lebih 

lanjut dijelaskan bahwa suku Bajo yang termasuk dalam rumpun bahasa ini 

merupakan salah satu rumpun bahasa Melayu terbesar di Polinesia.
76

 Dalam hal ini, 
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Kennedy menyatakan bahwa "bahasa yang sama" adalah sisa-sisa ras Melayu tua 

(proto malay)”
77

 

Suku Bajo lebih dikenal secara lokal sebagai suku Sama‟. Secara harfiah, 

“sama” artinya sama jenis atau kebangsaan, sedangkan “sama” suku Maya Anda 

diartikan sebagai suku yang nenek moyangnya datang dari kahyangan dan turun ke 

bumi, meninggalkan keturunan dari orang yang sama yang arah hidupnya di laut, 

demikian pula Suku Bajo menyebut dirinya adalah turunan dewa laut. 

Ungkapan seperti itu berlaku juga hampir di seluruh suku bangsa di 

Sulawesi Selatan, seperti manurunge di Matajang Bone, turun di pulau 

kayangan Makassar, to retea di Jeneponto, tomanurung ammatoa di Kajang, 

betara guru di Luwu dan latowa di Tator. 

Dapatlah dipahami bahwa Suku Sama‟ atau Samal di kepulauan Sulu 

Filipina adalah suatu kelompok suku bangsa yang mempunyai bahasa 

sebagai pengikat kesatuan yang menyebut sesamanya dengan istilah bangsa 

Sama‟ untuk membedakan kesatuannya dengan kelompok lain yang disebut 

Bagai. 

Terkait dengan asal-muasal Suku Bajo, Abdul Manaan menuturkan 

bahwa “Suku Bajo telah diakui oleh Persatuan Bangsa -Bangsa (PBB) 

sebagai suku bangsa yang mandiri”.
78

 Bahkan dewasa ini ada wacana untuk 

melakukan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) antara Suku Bajo dengan 

Suku Sama‟ di Kepulauan Sulu Fil ipina,
79

 agar lebih jelas asal-muasal Suku 
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Bajo pada umumnya dan Suku Bajo di Kabupaten Bone pada khususnya. 

Demikian juga Andi Ima Kesuma mengungkapkan bahwa:  

Orang laut apabila dilihat dari struktur tubuhnya kelihatan kuat, kekar, 
terdapat ciri Mongoloid dengan cirri khasnya, tulang rahang yang agak 
menonjol, rambut lurus pirang, mata sipit, kulit hitam. Kecenderungan 
pada tipe Mongoloid dimungkinkan karena terjadinya geneologis 
dengan etnis Cina, Melayu, Bugis, yang pada kurun masa itu 
menguasai perairan nusantara yang berpusat di laut Cina Selatan, yang 
berasal dari Indocina yang menurut ahli sejarah memperkirakan 
kemungkinan terjadinya gelombang migrasi ke Nusantara sebelum 
abad XV terdampar di pulau Sinatang, pulau Tujuh menyebar melalui 
pantai timur semenanjung Malaysia menyeberang ke Filipina.

80
 

d. Versi keempat berpandangan bahwa Suku Bajo adalah keturunan bangsa 

Almozaid 

James Kirkman seorang arkeolog Inggris mengemukakan bahwa:  

Suku Bajun (Bajo) adalah penduduk tertua di pulau-pulau yang 
bernama Sama’. Suku Bajun adalah keturunan bangsa Almozaid yang 
hilang dalam ceritera sejarawan Portugis Joao de Barros.

81
 

e. Versi kelima berpandangan bahwa Suku Bajo berasal dari Mesir  

Kamaruddin Tanzibar menyebutkan bahwa:  

Suku Bajo berasal dari wilayah sebelah selatan dan tenggara Kairo 
Mesir. Ketika terjadi hujan keras yang berkepanjangan, nenek moyang 
Suku Bajo tertidur lelap dalam perahu dan hanyut hingga terdampar di 
daerah Luwu.

82
 

f. Versi keenam berpandangan bahwa Suku Bajo berasal dari Punan 

(Myanmar) Asia Tenggara 

 
Abu Hamid berpendapat bahwa Suku Bajo di Sulawesi Selatan berasal 
dari Asia Tenggara daerah Funan (Melayu Tua) yaitu sebuah kerajaan 
maritim raksasa dipinggir laut, yang sekarang dikenal dengan 
Myammar. Karena negaranya dilanda perang tahunan dan wabah 
kemarau panjang, sehingga banyak di antara mereka yang mengungsi 
untuk mencari daerah yang aman dan strategis untuk kelanjutan hidup 
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mereka dan keluarganya. Di antara mereka ada yang menelusuri 
Semenanjung Melayu dan Selat Malaka hingga sampai di perairan 
Nusantara. Sebagian yang lain menelusuri pantai utara pulau Jawa 
hingga sampai ke Filipina Selatan.

83
 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Suku Bajo meninggalkan 

tanah airnya atau sering berpindah-pindah ke daerah lain, sebagai berikut:  

1) Kondisi alam 

Lingkungan tempat tinggal Suku Bajo tidak dapat digarapkan lebih 

banyak lagi akibat bencana alam, wabah penyakit, sehingga mereka mencari 

daerah baru yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  

3. Situasi politik  

Daerah Suku Bajo sering dilanda perang, atau merasakan adanya 

desakan dari suku bangsa lain yang memaksa meninggalkan tempat 

tinggalnya, kemudian mencari tempat yang lebih aman.  

4. Faktor sosial budaya 

Suku Bajo adalah suku yang sangat akrab dan terikat dengan 

kehidupan di laut atau suka berkelana di lautan.  Suku Bajo sebagai pelaut 

yang handal adalah turunan dari kelompok pelaut nomaden yang kemudian 

disebut manusia perahu. Pada awalnya tinggal di tepi pantai yaitu pada 

lahan yang ditumbuhi kelapa, pisang, nanas, sukun dan lain -lainnya. 

Namun, karena terus-menerus diganggu oleh para tuan tanah akhirnya 

mereka pergi dan tinggal secara permanen dalam perahu yang diberi atap 

(rumah terapung).
84

 

Dapat dipahami bahwa Suku Bajo merupakan suku yang suka 

berpindah tempat ke tepi pantai ketika kondisi alam tempat mereka tinggal 
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tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya. Selain itu, faktor lain yang 

menyebabkan mereka berpindah-pindah adalah jika wabah penyakit 

merajalela, perang sering berkecamuk, bencana banjir sering menimpa, dan 

terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Dengan adanya 

kejadian/musibah tersebut, Suku Bajo pasti meninggalkan tempat 

tinggalnya, lalu pergi mencari tempat tinggalnya, lalu pergi mencari tempat 

tinggal baru yang aman dan strategis untuk melangsungkan hidupnya dengan 

tumpuan harapan. 

Apabila diperhatikan pendapat dan kisah tentang asal-muasal dan 

pemberian nama Suku Bajo, baik dari segi mitologi maupun dari segi 

budaya dan bahasa tidak didapatkan pertentangan dan perbedaan yang 

prinsipil. Oleh sebab itu, berbagai pandangan tentang asal -muasal tersebut 

dapat dipromosikan. Sebab, perbedaannya hanya berbeda pada skopnya, ada 

yang berskop lokal dan regional, berskop nasional dan internasional, atau 

dengan istilah lain, ada yang bersifat khusus, ada pula yang bersifat 

umum.Kisah tentang hanyutnya orang Bajo dipersonafikasi secara lokal 

dengan menunjuk berbagai tempat, seperti: Usu‟ Gowa, Bajoe, Johor, Sulu 

Filipina, Mesir, Funan dan seterusnya.  Demikian juga kisah tersebut 

dipersonafikasikan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang seolah -

seolah kisah itu terjadi pada zamannya sehingga informasi yang 

disampaikan oleh informasi yang disampaikan oleh informan berikutnya 

terkadang berbalik atau kisah asal-muasal menjadi berputar.
85
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Suku Bajo sebagai pengembara laut, mereka suka berpindah dari satu 

pesisir ke pesisir pantai lainnya, apalagi jika mendapat tekanan dan 

gangguan dari lingkungan sekitarnya, maka dengan cepat ia akan berlayar 

meninggalkan tempat itu, dan mencari tempat yang dianggap lebih aman, 

lebih strategis untuk mencari hasil laut. Dengan demikian, secara 

internasional tidak dapat dipungkiri bahwa Suku Bajo berasal dari Funan 

(Myammar) Asia Tenggara, kemudian di antara mereka ada menelusuri 

pesisir pantai hingga sampai di Kepulauan Sulu Filipina. Di samping itu, 

ada di antara mereka yang menulusuri pesisir pantai hingga ia sampai di 

negeri Johor Malaysia, kemudian dilanjutkan oleh para generasinya 

melakukan hal yang sama seperti kebiasaan para nenek moyangnya. Bahkan, 

ada yang sampai di daerah Usu‟ Malili kabupaten Luwu. Kemudian dari 

muara sungai Cerekang mereka hanyut atau berlayar hingga sampai di Bajoe 

Kabupaten Bone. Penelusuran tepi pantai sepanjang waktu terjadi dari 

generasi ke generasi berikutnya. Karena adanya kegiatan berpindah-pindah 

tersebut terkadang orang Suku Bajo kembali lagi ke tempat sebelumnya, 

sehingga ada sebagian orang Bajo apabila ditanya tentang asal -usulnya, 

maka akan menyebut tempat lain sebagai tempat tumbuh dan berkembang-

nya Suk Bajo. Padahal, secara kronologis tempat-tempat tersebut 

mempunyai urutan waktu penelusuran yang berbeda-beda dari segi lahirnya 

generasi Suku Bajo. 
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Hanyut dalam bahasa Bugis di sebut mali, maili (longsor), jika terjadi 

hujan keras dapat mengakibatkan banjir dan longsor (zunami), yang boleh 

jadi disebabkan karena penebangan pohon-pohon besar untuk dibuat kapal 

atau perahu. Hal tersebut dapat dipahami karena perkampungan orang Bajo 

di daerah Usu‟ itu adalah di muara sungai Cerekang, di situlah mereka yang 

secara mitologi dihanyutkan oleh banjir, sehingga tempat perkampungan 

orang Bajo dikenal pula dengan Malili. 

Dari segi asal kata nama Suku Bajo, ada yang mengatakan berasal 

dari singkatan Bangsa Johor, Bajau singkatan dari bajak lau ada yang 

berpendapat berasal dari bahasa Luwu (Bugis) Bajo-wajo dan tabbajo-bajo, 

sebagai fakta historis dan bayao dari bahasa Makassar, yang menunjukkan 

pengertian spekulatif, namun yang jelas bahwa apapun namanya baik yang 

dinisbahkan pada sifat-sifat Suku Bajo, atau sesuai dengan tempat 

domisilinya, menunjukkan begitu menyebarnya Suku Bajo, baik secara 

nasional maupun secara Internasional mereka menampakkan cirri -ciri khas, 

sehingga mereka berbeda dengan suku lain. Yang paling menonjol adalah 

bahasanya yaitu Sama‟ atau Samal dan bender aula-ulanya. Walaupun 

mereka telah lama bertempat tinggal di Bajoe, namun yang pasti mereka 

adalah pendatang. 

3. Agama dan Kepercayaan Suku Bajo 

Kebutuhan beragama merupakan hasrat psikis manusia yang memiliki dasar 

fitrah dalam hakikat peristiwa manusia, sehingga manusia dengan hasrat psikis ini 

mencari Penciptanya sebagai tempat beribadah dan meminta pertolongan.
86
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Kebutuhan tersebut bersifat universal dari masyarakat yang paling primitif hingga 

yang paling modern, dan wajar jika manusia merasa dicintai dan dihargai oleh Sang 

Pencipta. Menurut Frederick Schleimacher bahwa yang menjadi sumber 

keagamaan itu adalah rasa ketergantungan yang mutlak, karena manusia 

merasa lemah dan tidak berdaya menghadapi tantangan alam. Dari 

ketergantungan itu maka manusia meminta perlindungan kepada kekuasaan 

yang mutlak melalui upacara keagamaan.
87

 

Orang Bajo 100% mengaku beraga Islam. Hal tersebut dapat di 

pahami karena:
88

 

a. Seolah menjadi hukum identik bahwa Suku Bugis itu adalah turunan 

muslim, krena sejak tahun 1611 M kerajaan Bone telah menerima agama 

Islam sebagai agama kerajaan, yang di dalamnya inclusive dengan Suku 

Bajo yang berbaur dengan Suku Bugis di Pantai Teluk Bone. 

b. Sebelum agama Islam diterima sebagai agama kerajaan Bone, Latenri 

Ruwa telah menerima agama Islam secara damai di Pattiro Bajo 

kecamatan Sibulue, sehingga begitu raja Bone ke X Itenrituppu 

Maddusila mangkat di Sidenreng dan akan digantikan oleh Latenri  Ruwa 

Datu Pattiro leluhur Arung Palakka sebagai rasa Bone ke XI yang digelar 

Sultan Adam. Namun, pemerintahannya hanya berlangsung selama 

delapan bulan karena dipecat oleh Ade Pitue dikarenakan telah menerima 

Islam secara damai, sedangkan oleh kerajaan Bone belum menerima Islam 

secara damai, sedangkan oleh kerajaan Bone belum menerima Islam 
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secara resma.
89

 Suku Bajo pada waktu itu tinggal di kampung Lassareng 

Desa Pattiro Bajo Kecamatan Sibulue yang secara psikologis juga telah 

menerima Islam sebagai agamanya. 

c. Lolo Bajo yang terkenal pernah belajar di Mekkah adalah K.H. Abdullah 

Syamsuri mantan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bone dan H. 

Jaelani Dg. Sitakka adalah Suku Bajo yang banyak dimintai pandangan 

dan didengar nasehatnya. Keduanya telah meninggal duniatahun delapan 

puluhan. 

d. Pada Suku Bajo di Kabupaten Bone yang orientasi hidupnya di laut dan 

tinggal di pesisir pantai tidak pernah dipengaruhi oleh misi dan zending 

pada zaman penjajahan hingga dewasa. 

e. Raja Bone sangat menghormati Lalo Bajo dan Suku Bajo  secara 

keseluruhan, sehingga Suku Bajo betah tinggal di Bajoe dan secara 

psikologis menerima dan menjadikan Islam sebagai agama mereka.  

Islam menjadi satu-satunya pilihan bagi suku Bajo karena nenek moyang 

mereka mengakui dirinya sebagai Muslim sehingga menjadi aliran Islam Syafi'I yang 

diwariskan oleh Raja, Lolo Bajo, Kiai, Ustaz dan leluhurnya, namun dalam 

kehidupan sehari-hari mereka tetap mengikuti budaya tertentu, masih sering dijumpai 

praktek-praktek kepercayaan kuno yang diwarisi dari nenek moyangnya, seperti 

kepercayaan akan adanya santet, adanya tempat khusus yang dianggap keramat 

untuk tempat penyembahannya. 

Jampi-jampi dan nasehat dukun teramat mereka patuhi setidak-

tidaknya seseorang diantara mereka yang dituakan di lingkungan atau 
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Jalaluddin, Psikologi Agama, h 7-11. 
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kelompok mereka, orang yang dituakan itu bukan saja dapat menjadi kepala 

adat yang amat disegani tetapi juga menjadi pelindung dari setiap 

kemungkinan gangguan wabah penyakit yang disebabkan kemurkaan sang 

empunya laut, gelombang, angin, petir, muara sungai, gugusan karang dan 

sebagainya. Pengaruh kepercayaan animisme dan shamanisme masih 

mewarnai sebagian masyarakat Bajo. 

1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan Hidup 

Kerusakan Lingkungan 

Suku Bajo 

Kerusakan Lingkungan 

QS al-Rum/30: 41 

Dampak 

Kerusakan 

Lingkungan 

Sikap dan 

Pemahaman 

Asal Usul dan 

Sejarah Suku Bajo  
Penafsiran 

Ulama 

Kerusakan 

Lingkungan  

Solusi Penataan 

Lingkungan Hidup 

Suku Bajo 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian tafsir yang 

mengungkap teori lingkungan hidup pada QS al-Rū m/30: 41, kemudian 

menghadapkan pada kondisi nyata krisis lingkungan hidup masyarakat Suku Bajo 

Kabupaten Bone. Peneliti berusaha melihat kecenderungan, arah dan pola hidup 

masyarakat Suku Bajo. 

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur 

Kabupaten Bone, yang terletak di kawasan Teluk Bone di samping kanan dermaga 

pelabuhan Bajoe, sebagai jembatan penyeberangan yang menghubungkan Kabupaten 

Bone dengan Kabupaten Kolaka. Jarak dari pusat kota Watampone ke Bajoe sekitar 

6 km ke arah sebelah tenggara ibu kota Kabupaten Bone yang disebut Watampone. 

Secara geografis Kelurahan Bajoe berbatasan beberapa kelurahan yaitu sebelah 

utaranya bebatasan dengan Kelurahan Lonrae, sebelah selatannya berbatasan dengan 

Kelurahan Kading, sebelah baratnya berbatasan dengan Kelurahan Cellu dan sebelah 

timurnya berbatasan dengan Teluk Bone. Kelurahan Bajoe hanya satu-satunya 

pemukiman Suku Bajo di Kabupaten Bone dan tidak ada Suku Bajo di Kecamatan 

lain. 

Kelurahan Bajoe terdiri atas enam lingkungan yaitu: Appasareng, Tengnge, 

Rompe, Maccedde, Pao dan Bajo. Di lingkungan Bajo/Kampung Bajo itulah 

dijadikan pemukiman Suku Bajo yang luasnya sekitar dua hektaare dan dihuni 250 

KK atau 1275 jiwa. 

66 



67 
 

Nama Kelurahan Bajoe adalah menunjukkan penisbahan pada Suku Bajo 

sendiri, sebagai tempat yang tidak asing bagi orang Bajo, karena sejak dahulu 

leluhur Bajo telah menggunakan daerah tersebut sebagai tempat pemukiman dan 

perkampungan mereka. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dilakukan secara multi disipliner, diantaranya: 

1. Pendekatan Tafsir, yakni dengan metode Riwayat (matsur) adalah 

rangkaian keterangan yang terdapat dalam Al-Qur’an, sunah, atau kata-kata 

sahabat sebagai penjelasan maksud dari firman Allah, yaitu penafsiran Al-

Qur’an dengan sunah nabawiyah. Dengan kata lain yang dimaksud dari tafsir 

al matsur adalah tafsir Al-Qur’an  dengan Al-Qur’an, Al-Qur’an dengan al-

Sunah atau penafsiran Al-Qur’an menurut atsar yang timbul dari kalangan 

sahabat.
1
 

2. Pendekatan Sosiologis: suatu kajian yang mencoba melihat prinsip, 

kecenderungan, dorongan, dan tujuan perilaku seorang individu dalam 

hubungannya dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok 

dengan kelompok lain. 

3. Pendekatan Fenomenologi: merupakan tradisi penelitian kualitatif yang 

berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup 

manusia (sosiologi). Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian 

dangan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. 

 

                                                           
1
Muhammad Ali Ash-Shabuuniy, Studi Ilmu Al Qur’an, alih Bahasan, Amiudin, (Bandung : 

Pustaka Setia, 1999), h. 247. 
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C. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan adalah data kualitatif, baik yang bersifat 

primer maupun sekunder. Data yang bersumber dari semua level masyarakat 

Bajo secara langsung yang dihimpun melalui observasi partisipan dan 

wawancara secara mendalam terhadap para tokoh agama, tokoh pemuka 

adat Suku Bajo, para ibu rumah tangga, nelayan, serta wawancara secara 

memokok terhadap beberapa orang pegawai kelurahan Bajoe, pegawai 

puskesmas Bajoe, kepala lingkungan, Bhabinkantibmas dan tokoh 

masyarakat yang dianggap banyak mengetahui barbagai hal tentang Suku 

Bajo sebagai aplikasi empiris atau pembuktian secara faktual terhadap 

realitas yang terjadi di masyarakat, berfungsi sebagai data primer.  

Data yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen-dokumen dari 

pemerintahan setempat serta hasil riset baik individual, maupun kolektif 

yang dilakukan oleh para peneliti yang berfungsi sebagai sumber data 

sekunder. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yaitu  field research menggunakan metode  

observasi dan interview yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Metode pengamatan (observasi) yakni teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji tingkah laku 

atau keadaan yang diteliti serta berperan serta dalam aktivitasnya. 

Pengamatan yang dimaksud adalah pengamatan langsung, alamiah, 

berpartisipasi dan bebas. Sehingga memungkinkan memperoleh data 
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sampai yang sedetail-detailnya sekalipun.
2
 Dalam melaksanakan 

pengamatan langsung peneliti menggunakan buku catatan lapangan 

yang menurut peneliti sangat urgenkarena peristiwa-peristiwa yang 

ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja, dapat dicatat dengan segera. Pengamatan ini difokuskan 

kepada data dan fakta yang relavan dengan masalah yang diteliti.  

b. Metode wawancara (interview), pengumpulan data melalui 

wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara. Pedoman ini 

dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempermudah penulis 

mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan dengan 

sumber data langsung. Di mana sumber data yang dianggap 

mengetahui dan menguasai lebih banyak masalah yang diteliti, 

mereka terlibat langsung dengan objek penelitian, mudah ditemui 

karena mereka bermukim di sekitar wilayah Kampung Bajo.  

E. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, alat sentralnya adalah peneliti itu sendiri,
3
 

sehingga sebagai alat kunci, peneliti harus memiliki latar belakang dan visi teoritis 

yang luas, sehingga dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis dan memotret 

situasi yang diteliti secara lebih jelas dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, alat 

utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun untuk memperoleh informasi empiris 

tentang masalah yang diamati dalam penelitian ini digunakan seperangkat 

instrumen dalam bentuk pedoman interview, kamera dan catatan lapangan 

                                                           
2
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. VI; Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 1995),  h. 136. 
3
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi: Mixed Methods (Cet. I; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 222. 
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untuk menghimpun informasi mengenai problematika l ingkungan hidup 

Suku Bajo di Kampung Bajo.  

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data diolah secara manual dengan mengedit (editing), member kode 

(coding) dan mentabulasi (tabulating). Menghimpun informasi hasil 

interview, observasi, dan dokumentasi. Dalam artian melakukan kodifikasi, 

klasifikasi dan klarifikasi setiap jawaban yang disampaikan oleh informan 

(nama, status, jabatan dan tingkat pendidikan) memfasilitasi pelacakan dan 

interpretasi data untuk analisis dan interpretasi lebih lanjut.  

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menerapkan 

penalaran deduktif agar manfaat generalisasi lebih terlihat dan penalaran induktif 

dengan mengembangkan kategori-kategori sesuai dengan tujuan penelitian agar hasil 

observasi dan hasil wawancara menjadi informasi yang dapat dipercaya dalam 

penelitian. perkembangan. analisis model lingkungan masyarakat Suku Bajo di 

Kampung Bajo. Kemudian diberikan penjelasan dan komentar sebagai hasil 

interpretasi terhadap gejala yang diamati di lapangan, kemudian dijelaskan 

(triangulasi) hasil pembacaan dokumen dengan lebih menekankan pada makna. 
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BAB IV 

KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT SAMPAH PADA SUKU BAJO 

DI KABUPATEN BONE PERSPEKTIF QS AL-RŪM/30: 41 

 

A.  Sikap dan Pemahaman Suku Bajo tentang Kerusakan Lingkungan 

serta Relevansinya dengan QS al-Rūm/30: 41 

1. Sikap dan Pemahaman Nenek Moyang Suku Bajo Menjaga Kelestarian 

Pesisir dan Laut 

Mengatasi krisis ekologis tidak semata soal teknis, tetapi perlu ditelusuri 

seluk-beluk spiritual manusia, pandangan hidup, kesadaran terhadap alam dan 

perilaku ekologis. Untuk itu perlu kecerdasan ekologis manusia, berupa pemahaman 

menerjemahkan hubungan manusia dengan seluruh unsur beserta makhluk hidup lain. 

Manusia cerdas ekologis menempatkan diri sebagai kontrol lingkungan yang 

dituangkan dalam sikap dan prilaku nyata kala memperlakukan alam. Alam semesta 

bukan sumber eksploitasi tetapi rumah hidup bersama yang terus dilindungi, dirawat, 

ditata, bukan dihancurkan. 

Komunitas Bajo sesungguhnya memiliki kearifan lokal berupa tradisi, aturan 

atau pantangan turun-temurun yang dipraktikkan, dipelihara dan ditaati masyarakat 

Bajo. Suku Bajo terkenal sebagai pelaut ulung, berdiaspora di beberapa wilayah lain 

di Indonesia.  

Kedekatan emosional masyarakat Bajo dengan sumber daya laut 

memunculkan tradisi mamia kadialo. Tradisi ini berupa pengelompokan orang ketika 

ikut melaut jangka waktu tertentu dan perahu yang digunakan. Ada tiga kelompok 
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tradisi ini: pallibu, papongka dan sakai. Selama rombongan mamia kadialo ada 

larangan bagi keluarga yang ditinggalkan dan yang melaut. 

Pantangan tersebut antara lain dilarang membuang ke perairan laut seperti, air 

cucian teripang, arang kayu atau abu dapur, puntung dan abu rokok, air cabai, jahe 

dan air perasan jeruk dan larangan mencuci alat masak (wajan) di perairan laut. Air 

cucian maupun bahan-bahan ini hendaknya ditampung dan dibuang di daratan. Ada 

pula pantangan memakan penyu, jika dilanggar bisa menyebabkan kehancuran, 

bencana badai, gangguan roh jahat bahkan menangkap apapun di laut. Penyu 

dipercaya banyak membantu orang yang mengalami bencana, oleh karena itu hewan 

ini tidak boleh dibunuh. 

Orang Bajo, terutama generasi tua, percaya pada kelompok karang tertentu 

sebagai tempat bersemayamnya arwah nenek moyang mereka. Orang tua melarang 

anggota keluarga menangkap ikan dan biota laut di sekitar terumbu karang kecuali 

mereka terlebih dahulu melakukan ritual tertentu menyiapkan makanan untuk nenek 

moyang mereka. Di antara berbagai pantangan tersebut adalah nilai menjaga 

ekosistem laut. 

Kedekatan masyarakat Bajo dengan laut dan pantai memungkinkan 

pengetahuan lokal yang bervariasi tentang fenomena alam. Di tengah rusaknya 

atmosfer bumi, terdapat fenomena alam dan tanda-tanda atmosfer yang masih 

digunakan masyarakat Bajo saat melaut. Perairan karang dikenal dengan gejala 

seperti permukaan laut sekitar yang relatif tenang, arus kurang kuat, banyak buih atau 

buih putih dan bau anyir, serta gemerisik dayung perahu di dalam perahu. Gugusan 

karang dapat dilihat pada malam hari melalui cahaya bulan. Pergerakan pasang surut 

pada siang hari saat garuda hinggap di permukaan laut merupakan tanda bahwa air 
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mulai surut. Pengetahuan yang rendah tentang fenomena alam ini tampaknya 

memiliki nilai ekologis. Terumbu karang sebagai penahan arus dan gelombang. 

2. Sikap dan Pemahaman Suku Bajo di Kabupaten Bone tentang Kerusakan 

Lingkungan 

Pemahaman suatu individu terhadap sebuah objek dapat dipengaruhi oleh 

faktor sosial dan budaya, yang semua itu diperoleh dari kegiatan belajar, berpikir, 

merasa dan mempercayai sesuatu berdasarkan nilai-nilai kepatuhan/pola-pola budaya 

mereka. Pengalaman dan informasi tentang dampak kerusakan lingkungan dan 

pelesetariannya dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal.   

Sebagai komunitas, Suku Bajo juga memiliki strutur sosial tersendiri yang 

menyebabkan mereka mempunyai budaya, bahasa dan adat istiadat tersendiri. Sama 

halnya dengan masyarakat lain, masyarakat Bajo juga memiliki masalah dalam 

kehidupannya, bahkan cenderung kompleks. Mulai dari kemiskinan yang 

membelenggu, tingkat pendidikan yang rendah, pola kehidupan yang hanya 

bergantung pada laut, tertinggal baik dalam pembangunan maupun mental, eksploitasi 

hasil laut yang semua itu menyebabkan mereka terkadang tidak ikut berpartisipasi 

dalam pembangunan. 

Permukiman Suku Bajo di Kabupaten Bone yang familiar dikalangan 

masyarakat dengan nama Kampung Bajo masih sangat jauh dari kata bersih. 

Kampung Bajo secara umum masih memperlihatkan kondisi lingkungan yang kumuh. 

Sampah plastik dan limbah banyak memenuhi sekitar permukiman warga. 

Lokasi pembangunan rumah warga yang tidak tertata menjadi salah satu 

pemicu lingkungan Bajo menjadi lingkungan yang kumuh. Luas wilayah permukiman 

warga sekitar 2 ha yang terbagi menjadi 2 RT, dengan jumlah 313 kepala rumah 
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tangga dan terhitung 1425 jiwa, terdiri dari 726 orang laki-laki dan 699 orang 

perempuan, semua ini bermukim di Kampung Bajo. Tidak jarang dalam satu rumah 

terdapat lebih dari satu kepala rumah tangga, baik mereka hidup berbaur di dalam 

rumah itu, ataupun mereka sepakat untuk membagi bagian rumah sesuai jumlah 

kepala rumah tangga di dalam rumah tersebut. Maka dapat dibayangkan bagaimana 

sesaknya kondisi permukiman di wilayah ini.  

Hal ini juga terjadi karena program Keluarga Berencana di wilayah Kampung 

Bajo tidak berjalan efektif. Mayoritas orang Bajo enggan untuk ikut program KB, 

mereka memegang prinsip bahwa banyak anak banyak rezeki. Jika mereka memiliki 

banyak anak, berarti peluang untuk  mendapatkan rezeki di laut semakin besar, 

karena anak-anak mereka akan menjadi nelayan bahkan sejak mereka masih belia. 

Anak-anak lelaki Bajo bahkan anak perempuan-pun sejak mereka sudah bisa 

berjalan memang sudah terbiasa diajari untuk bermain di sekitar laut Bajoe. Bahkan 

di dalam sejarah orang Bajo saat masih bertempat tinggal di atas kapal, saat anak 

mereka baru lahir langsung diperkenalkan dengan air laut, sehingga semua anak Bajo 

walau masih balita tapi sudah sangat ahli berenang dan menyelam di lautan. Anak-

anak Bajo yang kini tinggal di pesisir Bajoe pun masih memegang erat budaya nenek 

moyangnya yang bermain dan bersahabat dengan laut. Saat para  nelayan datang dari 

menangkap ikan, anak-anak ini bertugas membersihkan kapal, sebagai upahnya 

diberikan ikan-ikan kecil yang kemudian akan mereka jual di pasar atau mereka jual 

kepada orang Bugis yang ada di sekitar Kampung Bajo. Begitulah anak-anak Bajo 

sampai nanti mereka tumbuh dewasa dan menjadi nelayan. 

Namun ada sebuah prinsip yang dipegang oleh orang Bajo yang dapat 

merugikan diri mereka sendiri. Bahwa berapapun penghasilan yang diperoleh dari 
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menangkap ikan hari ini, maka akan dihabiskan hari itu juga, tidak ada lagi simpanan 

untuk hari-hari esok. Maka inilah salah satu pemicu orang Bajo di Bajoe sulit untuk 

meningkatkatkan taraf kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan 

sosial. 

Selain tata letak permukiman yang padat dan tidak teratur, keberadaan sampah 

plastik mempertegas kondisi kerusakan lingkungan di Kampung Bajo. Budaya 

konsumtif dengan membeli produk makanan instan juga menjadi gaya hidup mereka. 

Sampah plastik saja sudah menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang berdampak 

pada lingkungan, kemudian diperparah dengan kurangnya kedisiplinan dan kesadaran 

masyarakat Bajo untuk membuang dan mengelola sampah plastik dengan benar. 

Masyarakat di Suku Bajo berpendapat bahwa membersihkan lingkungan 

bukanlah tugas warga melainkan tugas dari pemerintah kelurahan, tidak heran ketika 

diadakan kerja bakti yang melibatkan pemerintah kelurahan bersama komunitas 

peduli sosial, hanya segelintir masyarakat Bajo yang rela ikut serta dalam kegiatan 

bersih-bersih tersebut. Mereka memiliki berjuta alasan untuk menghindari keikut 

sertaan dalam kegiatan ini. Mereka seakan tidak peduli dengan keadaan lingkungan 

yang memprihatinkan. Bahkan pada suatu waktu diadakan jumat bersih di Kampung 

Bajo, para relawan sudah turun di bawah rumah warga untuk mengangkat sampah 

yang sudah terlihat menghitam dan mengeluarkan bau yang menyengat, namun sang 

pemilik rumah tengah asyik menyantap mie rebus di teras rumahnya. Mereka terlihat 

santai dan tanpa menunjukan perasaan mesyesal ataupun malu karena tidak ikut 

membantu membersihkan lingkungan mereka. 

Di sinilah pentingnya menyadari bahwa setiap orang khususnya seorang 

muslim mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan 
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melestarikan lingkungan dan agar tidak membuat kerusakan. Sebagai khalifah, 

manusia harus menaati dan memenuhi semua hukum Allah swt. termasuk menjaga 

sumber daya alam yang ada. Mereka juga harus bertanggung jawab atas 

kelangsungan hidup di bumi ini. Allah swt. menundukkan bumi menjadi tempat bagi 

makhluk-makhluk yang paling mengganggu keseimbangan alam. 

Menunjuk orang sebagai khalifah memberi mereka tidak hanya hak untuk 

menggunakan urusan bumi, tetapi juga tanggung jawab besar untuk mengelolanya. 

Hal ini menunjukkan pandangan Islam bahwa bumi diperuntukkan bagi manusia. 

Namun, manusia tidak boleh memperlakukan bumi seperti yang mereka inginkan. 

Negara memiliki semacam kesucian dan kesucian yang menjadikannya tempat yang 

baik untuk menyembah Tuhan baik dalam upacara resmi maupun dalam kehidupan 

sehari-hari.
1
 

Di lingkungan Bajo ini sama sekali tidak ditemukan tempat sampah per-rumah 

tangga ataupun tempat sampah umum. Dari pengakuan Ibu Rahayu, Lurah Bajoe 

mengatakan bahwa di Lingkungan Bajo sudah pernah dilaksanakan pengadaan bak 

sampah untuk setiap rumah, namun lagi-lagi warga sama sekali tidak bertanggung 

jawab dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bak sampah tidak 

dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Fasilitas tempat sampah yang diberikan 

sebagian besar mereka gunakan sebagai tempat penampungan air dan sebagian yang 

lainnya digunakan bukan pada fungsi utama sebagai tempat sampah.  

Pengadaan bak sampah dari pemerintah juga dibarengi dengan jasa 

penjemputan sampah oleh mobil sampah kelurahan, hanya saja warga per-rumah 

diwajibkan membayar jasa angkutan lima ribu per bulan. Walau sebenarnya masih 

                                                           
1
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya,  h. 514. 
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ada segelintir warga yang berusaha untuk melaksanakan program ini dengan baik 

dengan mempertahankan penggunaan bak sampah di depan rumahnya sebagai tempat 

pembuangan sampah pribadi rumah tangga. Namun, kebanyakan warga tidak 

bertanggung jawab dengan membuang sampahnya di bak sampah rumah warga lain. 

Terjadilah perang dingin di antara mereka, dan pada akhirnya program kebersihan 

lingkungan tidak lagi berjalan. 

Kurangnya kedisiplinan serta prilaku yang tidak bertanggung jawab seperti 

ini, merupakan awal terjadinya kerusakan lingkungan pada Suku Bajo. Sebagaimana 

penafsiran QS al-Rūm (30): 41, Kata )ظهر( ẓahara pada mulanya berarti 

terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Sehingga, karena dia di permukaan, 

maka menjadi Nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya 

adalah )بطن( baṭana yang berarti terjadinya sesuatu di perut bumi, sehingga 

tidak Nampak. Kata zahara pada ayat di atas dalam arti banyak dan tersebar. 

Kata )الفساد( al-fasād menurut al-Ashfahāni adalah keluarnya sesuatu dari 

keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk 

apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai 

antonim dari )الصلاة( al-ṣalāh yang berarti manfaat atau berguna.
2
 

Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur‟an terhadap lingkungan 

bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya 

interaksi manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap 

makhluk mencapai tujuan penciptaannya. 

                                                           
2
M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Volume II (Cet IV; Jakarta: Lentera Hati, 2005),  h. 76. 
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Dari pengakuan pemerintah setempat, bahwa di Lingkungan Bajo sudah 

pernah mendapatkan bantuan pembangunan wc umum. Namun, efektifitas 

penggunaan wc umum ini tidak berjalan lama. Karena warga tidak cukup 

bertanggung jawab dalam merawat fasilitas dari pemerintah. Juga terdapat 

permasalah lain yang mengakibatkan program wc umum ini harus terhenti. Karena 

jarak antara jambangan dengan tempat penampungan terakhir limbah hajat 

mengharuskan penggunaan pipa yang panjang dan berbelok-belok, karena 

disesuaikan dengan keadaan permukiman di lingkungan Bajo. Dengan kondisi 

demikian, maka dibutuhkan persediaan air yang cukup banyak untuk mendorong 

limbah menuju pembuangan terakhir, atau akan muncul masalah baru yaitu aliran 

pipa menjadi buntu. 

Karena efektifitas wc umum terkendala dan juga mayoritas warga belum 

memiliki jambangan pribadi. Dengan kondisi hunian rumah kayu, maka mereka 

membuang hajat dari dalam rumah kemudian kotorannya langsung jatuh di bawah 

rumah. Keadaan ini diperparah dengan tidak adanya selokan karena kondisi bangunan 

yang saling berhimpit, mengakibatkan kotoran menggenangi bawah rumah warga.  

Suku Bajo pada umumnya memiliki pola pikir dan cara pandang yang 

dipengaruhi secara sosial budaya, serta tingkat pendidikan yang relatif rendah, 

sehingga menghambat munculnya pola pikir yang dinamis, termasuk lambatnya 

penyerapan teknologi. Selain itu, rendahnya tingkat keterampilan masyarakat nelayan 

suku Bajo menjadi faktor penghambat peningkatan taraf hidup mereka. 

Salah satu kearifan lokal yang dimiliki Suku Bajo adalah pemahaman mereka 

tentang obat-obatan tradisional terkait dengan fungsi mangrove. Orang Bajo 

mengetahui fungsi mangrove, di samping sebagai pewarna jaring dan kosmetika, 
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yang lebih utama adalah sebagai obat-obatan tradisional. Walaupun demikian, orang 

Bajo yang memanfaatkan mangrove sebagai obat tradional sudah langka dijumpai, 

kecuali Bajo generasi tua danbermukim di laut. Di luar itu, apalagi Bajo darat, sudah 

lebih memilihcara praktis dengan membeli obat-obat warung atau ke puskesmas. 

Pudarnya kearifan lokal Suku Bajo tidak dapat dipisahkan dari kebijakan 

resettlement yang memaksa mereka untuk pindahke darat, serta kebijakan pariwisata 

budaya bagi Bajo laut yang memungkinkan mereka bersosialisasi dengan orang 

daratan. Bajo darat karena sosialisasi mereka dalam waktu yang lama dengan orang 

daratan, menyebabkan terpengaruh oleh kebiasaan orang daratan. Bajo darat tidak 

lagi mengetahui fungsi mangrove sebagai obat, bahkan bila sakit lebih memilih cara 

praktis, dari pada harus mencari mangrove untuk dijadikan obat. Bajo darat juga 

sudah tidak mengenal pamali dan katula, sebagaimana diajarkan oleh nenek moyang 

mereka. Pendek kata, Bajo darat, kecuali generasi tua,kini tidak lagi memahami betul 

nilai-nilai budaya laut. Kebijakan resettlement yang represif telah merubah budaya 

Suku Bajo.
3
 

Walau Suku Bajo di Kabupaten Bone telah bertempat tinggal di darat, namun 

mereka juga kesulitan untuk mengadopsi gaya hidup orang daratan. Suku Bajo lambat 

untuk beradaptasi, sehingga mereka seakan berada pada posisi dilema. Disatu sisi 

kepribadian, identitas serta kearifan gaya hidup yang diajarkan nenek moyangnya 

untuk melestarikan lingkungan lambat laut semakin memudar. Disisi lain, mereka 

juga kesulitan untuk menyatakan diri sebagai orang daratan sepenuhnya. Hal ini 

berdampak pada kondisi pendidikan Suku Bajo jauh ketinggalan dibandingkan Suku 

Bugis, secara umum masih memperlihatkan kondisi ekonomi lemah dan mempunyai 

                                                           
3
Ideri (60 Tahun), Kepala Suku Bajo, Wawancara, Bajoe, tanggal 15 Januari 2020 
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kecenderungan menutup diri dari lingkungan sosialnya, serta tidak proaktif dalam 

menghadapi perkembangan dan perubahan zaman. 

Karakter Suku Bajo yang keras merupakan hasil bentukan kondisi hidup yang 

harus bertahan dengan segala tantangan dan ketidakpastian hidup di lautan. Mereka 

cenderung tertutup sebagaimana saat mereka hidup di laut dengan keadaan sosial 

yang terbatas sehingga kemampuan komunikasi juga rendah. Kemudian seiring 

berjalannya waktu, mereka dipaksa oleh keadaan untuk memiliki permukiman yang 

menetap di daratan atau setidaknya dipinggir laut yang mengharuskan mereka 

berinteraksi sosial yang luas. Hal ini tentu tidak mudah bagi Suku Bajo untuk 

beradaptasi dengan cepat.  

Begitu pula Suku Bajo mesti beradaptasi terhadap lingkungan tempat 

tinggalnya sebagai tempat bernaung. Kebiasaan mereka dulu di laut yang berpindah-

pindah  dengan menjadikan kapal sebagai rumah, maka untuk membuang hajat pun 

mereka terbiasa melakukan di laut tanpa adanya tempat pembuangan khusus seperti 

orang pada umumnya yang bermukim di darat. Kebiasaan demikian rupanya terbawa 

hingga saat mereka sudah memiliki permukiman tetap di daratan, yakni membuang 

hajat sembarangan. 

Kondisi serta sikap Suku Bajo yang demikian boleh jadi dilatarbelakangi oleh 

kerusakan budaya dan sosio psikologis yang kronis yang sulit direhabilitasi dan 

lamban menemukan jati dirinya, karena cenderung bersikap konservatif dan suka 

menolak perbaikan yang ditujukan padanya, seperti perbaikan permukiman, 

motorisasi pencarian ikan dan segala macam persoalan sosial lainnya. 
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B. Faktor-faktor Penghalau dan pemicu, serta Dampak Kerusakan 

Lingkungan akibat Sampah pada Suku Bajo di Kabupaten Bone 

1. Faktor Penghalau Kerusakan Lingkungan Pada Suku Bajo di 

Kabupaten Bone 

Terdapat berbagai faktor penghalau terjadinya kerusakan lingkungan 

pada Suku Bajo di Kabupaten Bone yaitu:  

a. Seratus persen warga Suku Bajo mengaku beragama Islam 

Suku Bajo mengakui bahwa Islam adalah agama yang mereka anut, 

hal ini merupakan modal dasar dalam menanamkan dan memupuk 

pelaksanaan kebersihan lingkungan di Suku Bajo, sebagaimana prinsip 

Islam bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Walaupun dalam 

realitasnya menurut H. Abdul Latif masih terdapat orang Bajo yang belu m 

mampu melafazkan dua kalimat syahadat dengan sempurna dan secara fasih, 

belum mampu mendirikan shalat lima waktu dengan disiplin, belum mampu 

puasa Ramadhan  secara sempurna selama sebulan, tidak pernah 

mengeluarkan zakat dan belum sanggup menunaikan ibadah haji. 

Akan tetapi, dengan menjadikan agama Islam sebagai agama satu -

satunya pilihan bagi Suku Bajo akan menjadi secerca harapan dalam 

memberi nasehat, siraman rohani (dakwah) dan pendidikan untuk 

menumbuhkan keislaman, keimanan, dan ketakwaan mereka.  

Iman merupakan sumber kesadaran paling mendasar dan menjadi 

pokok keyakinan yang menuntut konsekuensi kesadaran sebagai orang yang 

beriman dalam Islam. Dalam kaitan itu H. Abdul Jabbar mengatakan bahwa:  

Iman dan taqwa yang bersemayam dalam hati manusia dapat 
memancarkan segala kebaikan, melahirkan segala daya dan upaya, 
memupuk ketinggian cita-cita, memperkokoh tekad dan kemauan, 
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memudahkan segala gerak langkah, meringankan beban dan rintangan, 
menjauhi semua bentuk kesalahan, menerangi perjalanan kehidupan,  
serta melahirkan jiwa yang ikhla. Puncaknya adalah terwujudnya 
orang-orang yang bertaqwa yang dihiasi berbagai perbuatan baik. Dan 
manusia menjadi jahil karena menyekutukan Tuhan, tidak mengetahui 
tentang siapa dirinya dan apa tugas yang harus dilakukan, serta 
membiarkan dirinya berada dalam kebodohan.

4
 

Keimanan dan ketaqwaan yang benar, kokoh dan subur dalam 

kehidupan sungguh dibutuhkan, karena iman dan taqwa itu menghasilkan 

perilaku yang benar, penuh optimisme dan berani berkorban untuk kebaikan. 

Dan sebaliknya imtaq yang keliru, gampang goyah dan akan menghasilkan 

perbuatan dan tindakan yang sesat, merugikan dan mudah menyerah. Maka 

dari itu perbuatan yang dapat merusak iman seperti menyekutukan Tuhan 

amat dikutuk, sedangkan perbuatan yang dapat menyuburkan keiman seperti 

perbuatan baik amat dianjurkan. 

Dorongan nilai-nilai religi suku Bajo banyak mendapat perhatian, misalnya. 

Misalnya tidak melaut pada hari Jumat agar bisa mengikuti shalat Jum'at, dan 

sebagian dari mereka pergi haji. Pengakuan Islam sebagai agama pilihan oleh suku 

Bajo bukanlah suatu kebetulan melainkan suatu proses yang sangat 

berkesinambungan, seperti yang dikatakan oleh H. Lolo: 

 
Ketika Raja Gowa mengajak Raja Bone memeluk Islam dan 
penaklukan Bone oleh Belanda Suku Bajo menjadi sasaran di Teluk 
Bone. Dan ketika Raja Bone menerima Islam maka seluruh 
masyarakatnya juga menerima Islam termasuk Suku Bajo yang sangat 
hormat pada Raja Bone karena perlakuan dan penghargaan khusus Raja 
Bone begitu berkesan sehingga betah tinggal dan mempertahankan 
kerajaan Bone dari serangan arah laut. Penerimaan agama Islam oleh 
leluhur Suku Bajo di Bajoe diwarisi secara turun temurun oleh 
generasi Suku Bajo di Kabupaten Bone hingga kini.

5 

                                                           
4
H. Abdul Jabbar (60 Tahun), Imam Masjid Kelurahan Bajoe, Wawancara, Bajoe 14 Januari 

2020. 
5
H. Lolo (61 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Bajoe, Wawancara, Bajoe, 13 Januari 2020. 
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Dari pengakuan Suku Bajo terhadap agama Islam tersebut menjadi 

faktor pendukung dalam terlaksananya upaya pelestarian lingkungan pada 

Suku Bajo di Kabupaten Bone. 

b. Suku Bajo tidak reaksioner 

Reaksiaoner yang dimaksudkan khusus bagi Suku Bajo adalah tidak 

membangkang, tidak membandel atau tidak suka melawan secara langsung 

kalau merasa diintimidasi atau ditekan.  

Dikenal sebagai suku yang damai dan tidak suka menantang, tetapi ketika 

merasa diganggu atau dibentak oleh pejabat kelurahan atau pejabat lainnya, maka 

orang Suku Bajo tidak segan-segan untuk pergi meninggalkan perkampungan ke 

suatu tempat lain orang Bajo berada, karena mereka punya perahu sebagai alat 

transportasi, apalagi mereka yang memiliki rumah masih darurat, sehingga tidak 

merasa berat hati untuk meninggalkannya. Maka sering berulang kali pindah lalu 

kembali lagi ke tempat semula. Hal itu menjadikan persepsi dalam bentuk sikap orang 

Bajo mengenai tanggung jawab terhadap kepemilikan sebuah wilayah semakin tidak 

jelas dan cenderung diabaikan. 

c. Anak Bajo pemutus generasi tertinggal Suku Bajo 

Seiring dibawanya orang tua Bajo ke pemukiman, perlahan-lahan anak-anak 

Bajo berbaur dan menjalin hubungan dengan orang Bugis sehingga mereka mulai 

terbuka dan mendalami pendidikan formal dan informal seperti TPA atau kegiatan 

sekolah alam. Beberapa relawan dari komunitas terpelajar yang datang ke Kampung 

Bajo. Sebagian kecil orang tua Bajo menyekolahkan anaknya di sekolah formal dan 

informal, sehingga lambat laun mereka melupakan aktivitas hidup di laut dalam artian 

tidak lagi menghabiskan waktu seharian di laut. Selain itu, setelah menjadi pemilik 
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tanah dan membangun rumah permanen, mereka sulit untuk selalu berpindah-pindah, 

membuat suku Bajo betah dan hidup lebih lama ketika anak-anak bisa bersosialisasi 

dan bersekolah. 

Rumah suku Bajo dibangun berjajar memanjang dan menjulur sepanjang jalan 

setapak yang saling berhadapan dengan jumlah rumah sebanyak 221 buah yang terdiri 

dari 116 buah rumah panggung dan 5 buah rumah permanen. Pada tahun 1982 

dibangun tanggul di sekitar desa Bajo, sehingga terkesan hanya perahu kecil yang 

dapat berlabuh di samping rumah antara laut dan pemukiman yang terpisah, 

sedangkan perahu besar harus berlabuh di sepanjang tanggul di pantai. 

Tingkat pendidikan dan pengetahuan merupakan dasar untuk menentukan 

mindset dan pola pikir seseorang yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk 

sikap dan tindakan. Jika anak-anak Bajo mulai bersekolah, maka besar harapan Suku 

Bajo akan memiliki masa depan yang cerah di berbagai bidang kehidupan, termasuk 

kemajuan dalam kebersihan lingkungan Suku Bajo.  

d. Pembauran Suku Bajo dengan Suku Bugis 

Suku Bajo sedikit demi sedikit sudah mulai membuka diri terhadap 

lingkungan sosialnya. Terbukti dengan sudah ada anak-anak Bajo yang bersekolah di 

sekolah negeri yang siswa maupun gurunya bukan Suku Bajo. Juga dibeberapa kasus 

terjadi kawin antara Suku Bajo dan Suku Bugis. Hal ini dapat menjadi salah satu 

jalan untuk Suku Bajo dapat keluar dari kungkungan hidup menutup diri dan\ 

mengadopsi kebiasaan ataupun prinsip-prinsip orang Bugis untuk hidup yang lebih 

baik.  
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e. Budaya nenek moyang Suku Bajo adalah penjaga kelestarian laut 

2. Faktor Pemicu Kerusakan Lingkungan Pada Suku Bajo di Kabupaten 

Bone 

a. Suku Bajo berorientasi hidup di laut 

b. Lamban bergaul dengan lingkungannya 

c. Masih dilingkupi kemiskinan 

d. Belum tumbuhnya kesadaran untuk berubah kepada kehidupan yang lebih baik 

e. Masih kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan 

3. Dampak Kerusakan Lingkungan di Suku Bajo Kab. Bone 

Tinjauan Islam tentang alam dan lingkungan tidak dapat sepenuhnya dipahami 

tanpa mengaitkannya konsep Islam tentang manusia. Dalam berbagai agama, manusia 

selalu dianggap sebagai penjaga alam, namun di zaman modern, manusia justru 

menjadi perusak lingkungan alam. Islam sendiri memandang manusia dari dua sudut 

pandang, yaitu sebagai wakil Tuhan (QS al-Baqarah/2: 30) yang cenderung agresif-

aktif dan sekaligus hamba Allah swt. yang pasif dalam arti yang sebenarnya (QS al-

A‟rāf/7: 172). Jika konsep ini hanya dipahami sebagian, maka tidak mengherankan 

jika praktik anarkisme muncul dari wakil-wakil Tuhan yang hanya mementingkan 

kepentingannya sendiri dalam menguasai alam. Akibatnya, jauh di luar batasnya, 

alam merasakan beban eksploitasi di tangan orang-orang yang tidak lagi menerima 

bahwa mereka hanyalah hamba Tuhan yang paling bodoh. Oleh karena itu, harus 

diingat bahwa tidak ada makhluk yang lebih berbahaya di muka bumi selain Khalifah 

Allah, yang tidak lagi menganggap dirinya 'Abd Allah (hamba Allah). 

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kerusakan daratan, kota, desa, dan laut 

yang meliputi pulau-pulau terjadi akibat perbuatan dan perilaku manusia. Dalam 
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tafsir itu, Abdul Allah juga mengatakan: Siapa pun yang tidak menaati Tuhan di bumi 

telah melakukan kejahatan di bumi, karena kesembuhan di surga dan di bumi berasal 

dari ketaatan kepada Tuhan.
6
 

Sebagian ulama modern memahami kata al-Fasad dalam Tafsir al-Misbah 

sebagai kerusakan lingkungan karena berkaitan dengan daratan dan lautan.
7
 Dalam 

ayat ini, darat dan laut disebutkan sebagai tempat fasad. Ini bisa berarti bahwa daratan 

dan lautan menjadi pemandangan kehancuran, seperti pembunuhan dan penjarahan 

(QS al-Maidah (5): 32) di kedua tempat tersebut, dan bisa juga berarti bahwa daratan 

dan lautan itu sendiri rusak, tidak seimbang dan tidak berguna (QS al-A‟raf (7): 85). 

Laut yang tercemar mengurangi kepunahan ikan dan hasil laut, bumi memanas, 

mengakibatkan musim kemarau panjang, yang merusak keseimbangan lingkungan. 

Hal ini menyebabkan beberapa sarjana modern menafsirkan ayat ini sebagai tanda 

kerusakan lingkungan. 

Intervensi manusia dalam lingkungan adalah sifat dari pembentukan masalah 

lingkungan. Artinya manusia merupakan faktor penentu dalam sistem ekologi, karena 

manusia pada hakekatnya turut menentukan kelestarian lingkungan. Peran manusia 

dalam lingkungan adalah menempatkan dirinya di pusat lingkungannya dari semua 

populasi, baik di habitatnya maupun di benda mati sekitarnya. Oleh karena itu 

interaksi lingkungan berada di bawah kendali manusia dalam arti kebaikan 

lingkungan terdiri dari manusia yang memperhatikan dan merawat lingkungan. 

Dalam Al-Qur'an, masalah aktivitas dan peran manusia di muka bumi disebut 

sebagai khalīfah fi al-arḍ (QS. al-Baqarah (2): 30), yaitu pemimpin (wakil Allah) di 

muka bumi berarti manusia yang memiliki daya nalar, ilmu dan akal telah diberi 

                                                           
6
Ibnī al-Fadāi al-ḥafẓ ibnu Kaṡīr al-Damasyqī, TafsīrQur’an al-‘Azīm, Juz 3, h. 400. 

7
M Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah,  h. 76 
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amanah untuk menguasai alam dan isinya dengan penuh kebebasan.
8
 Al-Qur'an juga 

secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah penyebab kerusakan lingkungan 

(kerusakan tanah). Ini tidak berarti hilangnya kewajiban kekhalifahan, tetapi orang 

tidak memenuhi amanat yang diberikan oleh Allah karena kecenderungan untuk 

bertindak tidak didasarkan pada sikap dan perbuatan yang baik. 

Manusia perusak lingkungan dapat disebut sebagai faktor penyebab kerusakan 

lingkungan pada tingkat makro, sedangkan pada tingkat mikro, situasi dan kondisi 

manusia merupakan kondisi yang melatarbelakangi adanya pengejaran kerusakan 

oleh manusia. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor yang secara langsung 

berkontribusi terhadap munculnya ketidakstabilan lingkungan. 

Masalah sampah plastik jenis ini di rumah tangga tidak hanya berdampak 

pada lingkungan, tetapi juga manusia dan makhluk hidup lainnya. Dwi Nugroho 

dalam penelitiannya Bahaya Kemasan Plastik dan Kresek menemukan bahwa plastik 

tidak dapat terurai karena sampah plastik tidak berasal dari senyawa biologis. 

Diperkirakan dibutuhkan waktu 100-500 tahun agar plastik dapat terurai (break 

down) secara sempurna. Secara lebih spesifik, ia menjelaskan dampak lingkungan 

dari sampah plastik sebagai berikut: 

1. Pencemaran tanah, air tanah dan makhluk bawah tanah. 

2. Racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah membunuh hewan 

pengurai di dalam tanah, seperti cacing. 

3. PCB (polychlorinated biphenyl), yang tidak terurai oleh konsumsi hewani atau 

nabati, menjadi racun berantai sesuai dengan struktur rantai makanannya. 

4. Kantong plastik mengganggu aliran air yang meresap ke dalam tanah. 

                                                           
8
Ahmad Mushthafa al- Maraghy, Tafsir al-Maraghy, Jilid I, ([t.tp]: Mushthafa al- Bab al-

Halabiy, [t.th.]), h. 134. 
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5. Mengurangi kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara 

tanah dan ruang bagi makhluk bawah tanah untuk menyuburkan tanah.  

6. Kantong plastik yang sulit terurai, awet dan ringan mudah tertiup angin, bahkan 

ke laut. 

7. Hewan laut seperti lumba-lumba, penyu dan anjing laut menggunakan kantong 

plastik untuk makanannya dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya. 

8. Saat hewan mati, kantong plastik di dalam tubuhnya tidak terurai menjadi 

bangkai dan dapat meracuni hewan lain. 

9. Pembuangan sampah plastik sembarangan ke sungai mengakibatkan 

pendangkalan sungai dan tersumbatnya aliran sungai sehingga menyebabkan 

banjir. 

Fakta-fakta tentang masalah sampah rumah tangga di atas menjelaskan betapa 

serius dan kompleksnya masalah ini. Terutama budaya sampah dan penggunaan 

plastik berlebih untuk berbagai keperluan. Kerusakan lingkungan akibat limbah 

domestik harus diatasi dengan berbagai cara, tidak hanya mengacu pada pengetahuan 

ilmiah secara umum, tetapi juga melalui pendekatan agama. Islam memiliki ajaran 

yang komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk 

masalah sampah domestik. 

a. Banjir 

Banjir, dari segi ekologis, adalah fenomena alam di mana debit air meningkat 

pesat sehingga meluap melalui palungnya dan menggenangi sekitarnya untuk 

sementara waktu.
9
 Definisi ini memiliki tiga elemen pembatas sehingga tumpah di 

                                                           
9
Fuad Amsari, Perinsip-Prinsip Masalah Pencemaran, ([t. Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1992), 72. 



89 
 

atas palung dan menutupi area sekitarnya untuk sementara.
10

 Kekeringan yang 

disebabkan oleh kemarau panjang juga menyebabkan krisis air di mana-mana. Ini 

juga karena banyak mata air yang hilang karena cadangan airnya juga hilang. 

Berbagai jenis banjir di sungai, danau dan laut adalah: Curah hujan yang 

tinggi sehingga air hujan melebihi daya dukung sungai, berkurangnya resapan tanah 

akibat penutupan permukaan tanah akibat pengecoran beton dan sejenisnya, 

rendahnya daya tampung air hujan akibat deforestasi, penipisan hutan lindung dan 

perluasan lahan pertanian di bantaran hulu sungai sungai, penipisan hutan lindung 

menjadi lahan pertanian, akses cepat ke sungai, penebangan pohon karena itu, 

pengelupasan permukaan tanah, kondisi alam yang disebabkan oleh cekungan 

geografis badan air, sehingga rawan; menjadi daerah pelanggan banjir yang 

permanen. Kerentanan atau kurangnya daerah perlindungan banjir. Perubahan 

kawasan pemukiman atau lingkungan industri (rebudidaya).
11

 

Ditinjau dari sudut pandang Al-Quran, banjir merupakan bentuk murka Allah 

atau bencana yang disebabkan oleh Allah swt. akibat kerusakan buatan manusia. 

Pertimbangan teologis tersebut dapat dilihat pada isi prolog ayat-ayat Air Bah Nabi 

Nuh dan Air Bah Nabi Hud yang didahului dengan narasi praktik keagamaan yang 

mengajak manusia untuk beriman kepada Allah swt. Namun, umat kedua nabi itu 

menolak seruan agama ini. Kedua nabi itu tidak sabar, kemudian mengadu kepada 

Allah swt. bersamaan dan sekaligus memohon kepada Allah swt. agar mengirimkan 

bencana kepada para pendusta, maka disepakatilah permintaan kedua nabi itu 

diterima dan bencana banjir pun terjadi, seperti Al-Qur‟an yang berbunyi: 

                                                           
10

Mujiono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur`an, ([t. Cet]; Jakarta: 

Paramadina, 2001), h. 11. 
11
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بوُاْ بِِيََتنَِا إِن َّهُمْ كَانوُاْ  نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَوُ فِ الْفُلْكِ وَأغَْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ بوُهُ فأََنَجي ْ نَ  فَكَذَّ ِِ ََ ﴾٤٦ قَ وْما    
Terjemahnya: 

Maka mereka mendustakan Nuh, kemudian Kami selamatkan dia dan orang-
orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami tenggelamkan orang-orang 
yang mendustakan ayat-ayat Kami.Sesungguhnya mereka adalah kaum yang 
buta (mata hatinya). 

Dalam Al-Qur‟an ayat yang lain berbunyi: 

ا جَاء أمَْرُنََ  َِّ ََذَابٍ غَلِيظٍ  وَلَ نْ  نَاىُم مِّ نَّا وَنَجَّي ْ نَا ىُودا  وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَوُ بِرَحَْْةٍ مِّ ﴾٨٥نَجَّي ْ  
Terjemahnya: 

Dan tatkala datang `azab Kami, Kami selamatkan Huud dan orang-orang yang 
beriman bersama dia dengan rahmat dari Kami; dan Kami selamatkan (pula) 
mereka (di akhirat) dari `azab yang berat. 

Dalam kehidupan suku Bajo, kemusyrikan masih dipraktikkan, meskipun 

Islam adalah satu-satunya pilihan bagi mereka karena nenek moyang mereka juga 

beragama Islam, sehingga menjadi aliran Islam Syafi'I yang diwariskan oleh raja. 

Lolo Bajo, Kiai, Ustadz dan para leluhurnya, namun tetap berpegang teguh pada 

budaya tertentu dalam kehidupan sehari-hari, praktik-praktik yang masih sering 

dijumpai pada kepercayaan kuno yang diwariskan oleh para leluhurnya, seperti 

kepercayaan terhadap kesaktian dukun, keberadaan tempat yang istimewa. yang 

dianggap sebagai tempat ibadah yang suci. 

Jampi-jampi dan nasehat dukun teramat mereka patuhi setidak-tidaknya 

seseorang di antara mereka yang dituakan di lingkungan atau di kelompok mereka, 

orang yang dituakan itu bukan saja dapat menjadi kepala adat yang amat disegani 

tetapi juga menjadi pelindung dari setiap kemungkinan gangguan wabah penyakit 

yang disebabkan kemurkaan sang empunya laut, gelombang, angin, petir muara 

sungai, gugusan karang dan sebagainya. Pengaruh kepercayaan animism dan, 
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shamanisme masih mewarnai sebagian masyarakat Bajo, bukti hal tersebut dapat 

dilihat dalam: 

1. Kepercayaan terhadap roh yang bersifat baik dan jahat 

Roh yang baik, sifatnya adalah penolong, sedangkan roh yang jahat sifatnya 

adalah pengganggu dan penyebar penyakit hingga kematian. Maka apabila ada orang 

yang menderita sakit diusahakannya dengan jalan mengusir roh-roh jahat itu dengan 

cara menyuguhkan binatang ternak seperti ayam dan kambing hidup yang dibungkus 

dengan kain putih sebagai sesajen, tentu dengan maksud menukarkan atau 

menggantikan nyawa si penderita dengan nyawa binatang agar tidak membawa 

musibah kematian. Binatang tersebut dilepaskan di Ujung Pattiro oleh dukun, dengan 

anggapan bahwa roh jahat itu merenggut nyawa binatang yang dikorbankan atau 

dilepaskan sehingga si penderita pulih kembali. 

Adapun terhadap roh baik yang sifatnya penolong cara penghormatannya 

yakni apabila seorang hendak berlayar untuk mencari hasil laut dengan waktu yang 

cukup lama yang kadang-kadang berbulan-bulan, maka sebelum berangkat biasanya 

ia berjanji atau bernasar bahwa apabila dalam perjalanannya mencari hasil laut nanti 

berhasil dan kembali dengan selamat maka ia akan memotong kambing atau 

menyuguhkan sesuatu kepada roh baik, dan setelah berhasil maka ditepatilah janjinya 

itu sebagai tanda terima kasih kepada roh baik. 

2. Kepercayaan terhadap makhluk halus sebagai penjaga dan penguasa  

Kepercayaan terhadap adanya makhluk halus sebagai penjaga dan penguasa 

sesuatu benda seperti sang empunya muara, sang empunya karang dan sebagainya 

ada suatu onggokan karang tertentu yang dipandang sebagai tempat makhluk halus 

yang bertugas sebagai penjaga dan penguasa karang tersebut. Jadi apabila para 
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nelayan akan mencari hasil laut pada gugusan karang tersebut, maka terlebih dahulu 

meminta izin dengan jalan memsukkan sebentuk sirih ke dalam laut, kemudian 

gerakan daun siri itu diperhatikan, jika daun sirih itu mengambang dan mendekat 

pada perahu pertanda permohonannya terkabul, tetapi sebaliknya bila daun sirih itu 

bergerak menjauhi perahu pertanda permohonannya belum terkabulkan. Demikian 

juga halnya untuk mengetahui kehidupannya di masa akan datang atau pada tahun-

tahun berikutnya, apakah nasibnya baik atau jelek adalah dengan jalan membuat 

suatu tempat khusus yang disebut rakit atau bibidok yang berbentuk lawasuji. Rakit 

atau bibidok itu kembali ditempatnya semula berarti kehidupannya di tahun 

berikutnya akan baik tetapi sebaliknya jika rakit atau bibidok  itu menjauh berarti 

kehidupannya di tahun berikutnya kurang baik. 

Kepercayaan semacam itu ditunjang oleh adanya kepercayaan bahwa pada 

masing-masing unsur kehidupan yang penting ada penguasa yang disebut nabi 

misalnya: Penguasa ikan adalah nabi Sulaeman dan penguasa perahu adalah nabi 

Nuhung (Nuh). Di samping kepercayaan tersebut, juga mengakui bahwa: di atas 

segala si penguasa itu terdapat suatu kekuatan yang disebutnya “Papuk” atau Tuhan 

sebagai sumber dari segala kekuatan dan kekuasaan. 

Dapat ditegaskan bahwa sisa-sisa pengaruh kepercayaan animisme dan 

samanisme masih sering didapati pada Suku Bajo. Walaupun secara umum mengaku 

beragama Islam, tetapi sebagian yang lain masih ada yang belum mampu 

melafadzkan kalimat syahadat, belum mampu megakkan shalat lima waktu, belum 

terbiasa puasa penuh di bulan Ramadhan, belum pernah mengeluarkan zakat dan 

belum mampu membaca Al-Qur‟an. 
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Konsep Al-Qur‟an mengenai banjir dapat dirumuskan bahwa banjir bukan 

fenomena kemurkaan Allah swt. kepada umat manusia yang disebabkan manusia 

tidak mau menerima kehadiran Tuhan dalam dirinya, tetapi banjir merupakan 

fenomena ekologis yang disebabkan karena prilaku manusia dalam mengelola 

lingkungan menentang sunnatullah. Hal ini berdasarkan pada fakta bahwa banjir di 

masa kini lebih dominan diakibatkan oleh kesalahan manusia dalam mengelola 

lingkungan. Adapun kerangka acuan teologisnya adalah didasarkan pada catatan ayat-

ayat banjir dalam Al-Qur‟an seperti QS Hūd/11: 101 

ُِواْ  نَاىُمْ وَلَ كِن ظلََ ِْ َُونَ مِن دُونِ اللِّّ مِن شَيْءٍ وَمَا ظلََ هُمْ آلِِتَُ هُمُ الَّتِِ يَدْ ََن ْ ا أَغْنَتْ  َِ أنَفُسَهُمْ فَ
رَ تَ تْبِيبٍ   ا جَاء أمَْرُ رَبِّكَ وَمَا زاَدُوىُمْ غَي ْ َِّ ﴾ٔٓٔلِّ  

Terjemahnya: 

Dan Kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri 
mereka sendiri, karena itu tiadalah bermanfaat sedikitpun kepada mereka 
sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah, di waktu azab Tuhanmu 
datang.Dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali 
kebinasaan belaka. 

Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Allah swt. tidaklah menganiaya 

mereka tapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri, citra lingkungan mereka 

tidak mampu menolong di saat terjadinya banjir, bahkan mereka semakin terpuruk 

pada kehancuran. 

Prilaku Suku Bajo di Kampung Bajo membuang sampah sembarangan, baik 

itu di kolong rumah ataupun di tanggul laut Bajoe merupakan prilaku yang tidak 

bagus. Satu orang berpikir bahwa membuang satu sampah hari ini bukalah sebuah 

masalah, tapi bagaimana jika orang lain atau semua orang memiliki pikiran yang 

sama? Dan fenomena inilah yang terjadi di Kampung Bajo.Budaya membuang 

sampah sembarangan hampir merata di lingkungan ini. Karena wilayah permukiman 

Kampung Bajo masih memiliki ketersambungan dengan laut, maka ketika air laut 
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pasang atau curah hujan tinggi, sampah plastik yang masih dalam keadaan baru yang 

belum menyatu dengan tanah akan naik kepermukaan dan menghalangi aliran air 

kembali menuju laut, sehingga hal ini memicu terjadi banjir di permukiman warga.  

Memikirkan teologi banjir seperti itu menimbulkan sikap ekologis positif dan 

bertanggung jawab yang kuat bagi manusia modern yang menguasai lingkungan yang 

dapat menyebabkan banjir, sehingga manusia juga memiliki tanggung jawab terbesar 

untuk mencegah banjir. sedang terjadi Itu sebabnya seorang mukmin sejati percaya 

pada pertahanan banjir. 

b. Pencemaran Tanah 

Fungsi bumi atau tanah, sebagai masjid (tempat shalat) dan sifatnya yang 

bersih/suci, memberi isyarat, bahwa manusia harus terus menjaga dan melestarikan 

kebersihan dan kesucian itu. Sebab bila ia kotor atau tercemari oleh sampah atau 

bahan pencemar lain, maka tentu tidak layak lagi dijadikan sebagai tempat 

shalatmaupun sebagai bahan untuk bersuci (bertayammum). Itulah sebabnya dilarang 

melakukan kegiatan yang akan membuatnya kotor atau rusak, sehingga tidak dapat 

digunakan sesuai peruntukannya  

Salah satu dampak masalah lingkungan yang serius di Kampung Bajo adalah 

pencemaran tanah. Hal ini terjadi akibat pengendapan limbah padat dan cair di 

permukaan atau bawah tanah. Pencemaran tanah di area permukaan berupa tumpukan 

sampah yang tidak dikendalikan. Sampah-sampah ini berupa limbah anorganik, ialah 

limbah yang tidak mampu mengalami penguraian dengan cepat, bahkan butuh waktu 

ratusan tahun agar mampu terurai. Limbah anorganik yang banyak ditemukan 

disekitar rumah warga berupa sampah produk-produk kemasan plastik dan kaleng. 
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Selain limbah anorganik, limbah organik juga dapat mengancam kesehatan 

tanah. Suku Bajo terbiasa membuang limbah organik berupa tinja atau feses juga 

ditambah sampah sisa-sisa makanan dan sebagainya bukan pada tempatnya, tapi 

mereka buang di kolong rumah. Padahal membuang feses sembarangan merupakan 

perbuatan yang tercela, sebagaimana sabda Rasulullah saw.: 

الَّذِي  ات َّقُوا اللَّعَّانَ نِْ رَسُولَ اِلله قاَلَ:»ََلَيْوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ََنْ أَبِ ىُرَيْ رةََ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ "
 12يَ تَخَلَّى فِ طَريِقِ النَّاسِ أوَْ فِ ظِلِّهِمْ"

Artinya: 

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu „anhu bahwa Nabi shlallahu „alaihi wasallam 

bersabda, “Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!” Sahabat-

sahabat bertanya, ”Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?” Nabi 

menjawab, “Orang yang buang air besar di jalan umum atau di tempat berteduh 

manusia.” 

Berkenaan dengan adanya pencemaran lingkungan yang mengancam 

kelangsungan hidup manusia, sudah selayaknya apabila manusia berusaha 

memperbaiki sikapnya yang mampu mempertahankan keseimbangan ekosistem agar 

Alam mampu memenuhi kebutuhan terpenting manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Hal ini sesuai dengan syarat yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur‟an surat al-A‟rāf/7: 

58: ”Adapun tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh (dengan subur) dengan 

seizin Allah, sedang tanah yang tidak subur tanam-tanamannya hanya tumbuh 

merana. Demikianlah Kami mengulang-ulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi 

orang-orang yang bersyukur. 

Dalam jangka waktu yang panjang  hal ini tentu akan menjadi ancaman besar 

bagi kelangsungan mikroorganisme di tanah dan akhirnya akan berdampak pada 

kesehatan tanah yang tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh manusia. Bahkan saat 
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sekarang, keadaan tanah di Kampung Bajo demikian memprihatinkan, dapat dilihat 

dari kondisi permukaan tanah, pada lokasi yang kering tanah  tertutupi oleh sampah 

plastik yang sebagian besar juga sudah mengendap dan menyatu di dalam tanah. 

Sedangkan pada lokasi yang tidak kering tanah terlihat hitam berlumpur karena sudah 

tercamput dengan feses manusia juga sampah-sampah plastik dan limbah rumah 

tangga. 

c. Pencemaran Air 

Planet Bumi sebagian besar adalah perairan karena luas daratannya lebih kecil 

dari luas lautan. Makhluk hidup di muka bumi ini tidak lepas dari kebutuhan akan air. 

Air merupakan prasyarat terpenting bagi proses kehidupan di bumi ini. Tanpa air 

tidak akan ada kehidupan di bumi. Air bersih relatif sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan industri, sanitasi perkotaan dan 

keperluan pertanian. 

Air merupakan masalah sekarang ini yang membutuhkan perhatian serius. 

Memperoleh air yang baik sesuai standar saat ini mahal karena air tercemar oleh 

berbagai limbah dan hasil kegiatan manusia seperti limbah rumah tangga, limbah 

industri atau kegiatan lainnya. 

Begitu mendesaknya hingga kata air (ماا) diulang sebanyak 59 kali dalam Al 

Quran.
13

 Diantaranya: 

Pertama, air sebagai sumber kehidupan. Dalam ekologi, air dan tanah adalah 

sumber daya alam terbarukan yang penting bagi kehidupan manusia. Air melewati 

sebuah siklus. Air jatuh dari langit sebagai hujan.Sebagian air hujan mengalir di atas 

permukaan bumi dan sebagian lagi masuk ke dalam tanah. Air menguap karena panas 
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matahari. Awan terbentuk dari uap air dan hujan dari awan. Siklus ini berlangsung 

selamanya dan tidak pernah berakhir. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-

Baqarah (2): 22: 

اء بنَِاء وَأنَزَلَ مِنَ  َِ راَتِ رزِْقا   الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فِراَشا  وَالسَّ َِ اءِ مَاء  فأََخْرجََ بوِِ مِنَ الثَّ َِ السَّ
ُِونَ   ﴾ٕٕلَّكُمْ فَلاَ تََْعَلُواْ للِّّ أنَدَادا  وَأنَتُمْ تَ عْلَ  

Terjemahnya: 

Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai 
atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan 
hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah 
kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

14
 

Menurut Quraish Shihab, air yang jatuh dari langit adalah bagian dari air. Ini 

dipahami dengan bentuk nakirah pada (ماء). Tidak semua air benar-benar hujan, 

karena ada air yang menguap dari bagian-bagian tanah dan membentuk awan, yang 

kemudian jatuh kembali ke tanah sebagai air hujan.
15

 

Fakta menunjukkan bahwa air merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia, 

termasuk semua makhluk hidup. Artinya manusia dan semua makhluk hidup tidak 

dapat hidup tanpa air. 

Kedua, air sebagai sarana kesucian dalam beribadah. Hal ini diungkap dalam 

QS al-Maidah (5): 6 

راَفِقِ وَامْ  َِ تُمْ إِلََ الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوىَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلََ الْ ِْ واْ بِرُؤُوسِكُمْ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُ ُُ سَ
نَ  وَأرَْجُلَكُمْ إِلََ الْكَعْبَنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبا  فاَطَّهَّرُواْ  ََلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ 

ُُواْ بِوُجُوىِكُمْ وَأيَْ  ُِواْ صَعِيدا  طيَِّبا  فاَمْسَ َِّ نْوُ مَا يرُيِدُ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء فَ لَمْ تََِدُواْ مَاء فَ تَ يَ دِيكُم مِّ
ََلَيْكُم مِّ  ََلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  الّلُّ ليَِجْعَلَ  تَوُ  َِ  ﴾٤نْ حَرجٍَ وَلَ كِن يرُيِدُ ليُِطَهَّركَُمْ وَليُِتِمَّ نعِْ
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka 
basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu 
dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka 
mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat 
buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, 
maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan 
tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya 
kamu bersyukur.

16
 

Ayat ini merupakan salah satu ayat Thaharah yang menjelaskan tentang 

wudhu, mandi dan tayammum. Wudhu dan mandi menggunakan air sedangkan 

taymum menggunakan tanah (debu). Dalam ayat ini ada dua kata yang berhubungan 

dengan air yaitu al-gaslah dan wal amsahū. Al-ghaslu berarti menghilangkan kotoran 

dan membersihkan dengan air.
17

 Menurut pendapat Arab, al-ghaslu dikatakan 

melicinkan anggota tubuh yang telah dicuci dengan tangannya sampai semua kotoran 

pada anggota badan hilang, baik dari ibadah maupun dari kebiasaan. Pada saat yang 

sama, kata Masaha berarti menghapus atau menghapus. Dalam ayat ini, mash al-ra'si 

berarti menyeka atau menyeka kepala dengan air.
18

 Oleh karena itu, air digunakan 

sebagai sarana penyucian dalam ibadah, baik dengan cara mandi maupun berwudhu. 

Oleh karena itu, pencemaran air merugikan semua bentuk kehidupan. 

Pencemaran air disebabkan oleh masyarakat Bajo dengan membuang limbah 

rumah tangga, sampah dan hasil buangan lainnya sebagai hasil samping yang tidak 

diinginkan, yang semuanya berakhir di tanah dan pada gilirannya masuk ke badan air 

(sungai, laut dan air tanah). 
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid I, h. 113. 
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Muhammad Amin Suma, Tafsir Ahkam (Jakarta: Logos Wicana Ilmu, 1997), h. 9. 
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Sebagai dampak nyata dari prilaku merusak tersebut hingga saat ini untuk 

memenuhi kebutuhan air bersih warga di Lingkungan Bajo harus membeli air bersih 

seharga enam ribu rupiah perjam dalam sehari. Air bersih dibeli dari warga Bugis 

yang memiliki sumur Bor yang tinggal tidak jauh dari permukiman Suku Bajo. 

Karena di lingkungan Bajo sumber air tanah sudah tercemar. 

Ada prinsip mendasar dalam ajaran Islam yang harus dianut, yaitu Allah 

mencintai orang-orang yang suci (QS al-Baqarah (2): 222). Ajaran dasar ini menuntut 

agar seorang muslim tidak berperilaku bersih sesaat saja, tetapi kebersihan menjadi 

sikap dan karakter yang melekat. Pada tataran praktis, beberapa petunjuk diberikan 

oleh Nabi.dalam kaitannya dengan pengolahan air: Pertama-tama, dilarang 

membuang kotoran ke dalam air.
19

 Kedua, dilarang membuang kotoran tidak hanya di 

air, tapi juga di jalan dan tempat berlindung. 

d. Makhluk Hidup di Laut Terancam Punah 

Permasalahan sampah yang ada di laut dari hari ke hari semakin tidak 

terbendung. Volume sampah yang ada di laut, seiring berjalannya waktu, juga terus 

meningkat dengan cepat. Kondisi tersebut menjadikan laut Indonesia sebagai 

kawasan yang rawan dan menghadapi persoalan sangat serius.
20

 Sampah plastik ini 

tidak hanya amencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk 

hidup, termasuk manusia. 

Jose Tavares mengatakan, sampah plastik yang berasal dari daratan dibuang 

ke laut jumlahnya mencapai 80 persen dari total sampah yang ada di laut. Sampah-

sampah tersebut masuk ke lautan, disebabkan oleh pengelolaan sampah yang kurang 
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Imām Abī Husāin Muslim Ibnu al-Hajjāj al-Qusyairi al-Naisabūri, Ṣaḥih Muslim, h. 235. 
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M Ambari, “Sampah Plastik Semakin Ancam Laut Indonesia, Seperti Apa?” Mongobay, 18 
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efektif dan prilaku buruk dari masyarakat pesisir di seluruh dunia dalam menangani 

sampah plastik.
21

 

Sampah plastik dan sampah jenis lain seperti sampah kemasan kaleng, limbah 

pakaian dan lainnya di Kampung Bajo tidak hanya memenuhi sekitar rumah warga, 

bahkan di pinggir laut disepanjang tanggul dipenuhi sampah-sampah plastik, baik 

yang masih dalam keadaan baru ataupun sampah yang telah lama mengendap 

dipermukaan tanah. Sampah yang belum menyatu dengan dasar pasir dipinggiran 

laut, ketika air pasang maka sampah-sampah itu mengapung dan menyebar ke tengah 

laut.  

Sumbangsi kerusakan lingkungan berupa sampah plastik dan limbah rumah 

tangga banyak didapati dari rumah makan yang terdapat di Lingkungan Bajo bagian 

belakang, tepatnya di seberang jalan pinggir laut Bajoe. Limbah berupa batok kelapa 

dan sampah kemasan makanan mereka buang ditanggul dan kemudian mengalir 

masuk ke lokasi pemukiman warga saat air pasang. Pelanggaran ini sudah pernah 

mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat, namun tidak jarang mereka 

melakukannya secara sembunyi-sembunyi. 

Jika sampah plastik di laut tidak dicegah produksinya, maka itu akan 

mengancam keberadaan biota laut yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Tak 

hanya itu, sampah plastik bersama mikro plastik (plastik yang telah menjadi 

potongan-potongan kecil) yang ada di laut juga bisa mengancam kawasan pesisir 

yang memang sangat rentan. 

Pelanggaran ini tentu akan membawa dampak buruk bagi kehidupan makhluk 

hidup yang ada di laut. Menurut riset, pada tahun 2050, rerata spesies laut  di bumi 
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akan mengonsumsi plastik.
22

 Pada tahun 2050 diprediksi jumlah sampah plastik akan 

melebihi jumlah ikan, dan jumlah mikroplastik melebihi plankton laut.
23

sampah yang 

terbuang ke laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan 

populasi yang ada di laut. 

Dilansir dari National Geographic Indonesia, ditemukan Paus Sperma (P. 

Macrocephalus) yang sudah menjadi bangkai, paus tersebut ditemukan di perairan 

Desa Kapota, kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi 

Tenggara. Kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap paus dengan panjang 9,5 

meter tersebut. Sebanyak 5,9 kg sampah plastik telah ditemukan dalam organ paus 

sperma tersebut. Berbagai sampah seperti kantong plastik, botol plastik, tutup galon, 

sandal, hingga terpal ditemukan di dalamnya. Sebagian besar sampah yang ditemukan 

telah berubah warna. Hal tersebut menandakan sampah-sampah sudah berada di 

dalam tubuh paus dan mengendap dalam waktu yang lama.
24

 

Pada januari 2018 diberitakan bahwa sampah plastik di laut dimakan ikan teri, 

dan survei yang telah dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar juga 

menyatakan bahwa 28 persen ikan yang ada di pasar ikan mengkonsumsi plastik. Hal 

ini tidak menutup kemungkinan biota laut lainnya akan tidak sengaja memakan 

sampah plastik juga, karena menganggap plastik tersebut merupakan makanan 

mereka.
25

 Sampah itu butuh waktu lama bahkan ratusan tahun untuk terurai 
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sempurna. Dalam prosesnya sampah hancur menjadi partikel-partikel kecil, menyebar 

di seantero perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan. 

Sampah-sampah itu terus membunuh makhluk hidup di lautan. 

Fakta sampah plastik di laut berikutnya adalah, partikel-partikel sampah 

plastik (mikro plastik) tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. 

Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena 

manusia menkonsumsi ikan dan produk-produk dari laut. Ikan/hewan yang sudah 

menelan mikro plastik akan menyerap racunnya. Racun ini lalu berpindah ke manusia 

yang memakannya. 

C. Solusi dari Pemicu Kerusakan Lingkungan Pada Suku Bajo di 

Kabupaten Bone 

1. Orientasi hidup tidak hanya berkonsentrasi di laut 

Kebebasan dan kreatifitas orang Bajo dalam mencari nafkah di laut telah 

membentuk kepribadian yang unik, menunjukkan pola kehidupan dalam suatu 

komunitas tersendiri yang berbeda dengan komunitas lainnya. Orang Bajo tidak 

mungkin meninggalkan kehidupan di laut selama masih menjadi sumber daya yang 

dapat diolah dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup mereka. 

Secara geografis suku Bajo mempunyai tingkat penyesuaian yang tinggi 

terhadap alam, karena suka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari 

suatu tanjung ke tanjung yang lain, dari suatu karang ke rang yang lain untuk 

mendapatkan hasil, tetapi penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya belum banyak 

mendapatkan perhatian atau masih lamban, karena belum beradaptasinya dengan 

dinamika perubahan, yang mengakibatkan kurang terintegrasi dengan lingkungan 

sosialnya, oleh karena itu menurut Rustan Talibbe: 
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Perlu usaha sambilan di darat walaupun kesan orientasi laut tetap menjadi 
bagian dari hidupnya, seperti menjual ikan di pasar, menggandeng ikan, 
membuat ikan asap, ikan asin dan abon-abon ikan cakalang, membuka kios 
sembako, membuat jajanan kue, atau menjadi buruh pelabuhan, menjadi tukang 
batu, tukang kayu, membuka perbengkelan dan sebagainya, sehingga pelan-
pelan orientasi hidup di laut bergeser di darat.

26
 

Suku Bajo mulai bangkit dari isolasi secara geografis dan mental dengan lebih 

mengindahkan arus informasi, agar tidak lagi menjadi nelayan tradisional yang selalu 

berkonsentrasi pada laut yang hanya menangkap ikan dan memenuhi kebutuhan 

kehidupan kesehariannya, tetapi sebagiannya mulai menjadi pedagang sumber daya 

laut, berjualan sembako dan berbagai kue di kolong rumah, membuat abon-abon ikan, 

mengelola ikan asap. Sebagian kecil sudah berusaha memiliki armada laut 

penangkapan ikan sendiri serta menjadi angkatan laut yang handal agar memiliki 

kemampuan finansial lebih dari cukup untuk meningkatkan taraf hidup Suku Bajo. 

2. Melakukan Pembauran terhadap Suku Bugis 

Interksi yang terjadi antara Suku Bajo dan Suku Bugis akan menjadikan 

permukiman sebagai sesuatu yang penting dan menetukan sehingga harus menetap 

adalah bentuk perubahan hidup yang bergeser dari laut ke darat dengan meninggalkan 

kebiasaan-kebiasaan hidup yang mengisolir diri dengan meniru Suku Bugis dan 

pembaurannya. 

Pada akhirnya pembauran itu menumbuhkan kesadaran Suku Bajo untuk lebih 

menata kehidupannya di darat sebagai sebuah tempat untuk hidup secara permanen. 

Karena dengan pembauran lewat permukiman yang menjadikan rumah mereka pelan-

pelan lebih permanen dan lebih senang tinggal di darat, sehingga kesadaran dan 

kemampuan Suku Bajo dalam mengelola lingkungan pelan-pelan bisa terwujud. 

Pembauran Suku Bajo dengan lingkungannya, baik pola hidup, maupun tempat 
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104 
 

tinggal (permukiman) merupakan wujud penyesuaian diri dengan Suku Bugis, 

melalui interaksi antara lingkungan dan kondisi budaya. 

Begitu pula pembauran dalam mata pencaharian, pola penangkapan ikan, 

pencarian tiram dan akar bahar pada Suku Bajo berlangsung secara alami dengan 

meniru dan mewarisi dari orangtuanya, dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti 

memancing (linta), memanah (pappanah/panombak) dengan beberapa orang anggota 

keluarga sebagai kelompok yang kecil (ayah dan anak). 

Pola pencarian rezeki di laut di lakukan sesuai kondisi alam yang mendukung, 

jika air laut lagi surut, maka pencarian diarahkan pada ikan, gurita, kepiting, siput dan 

tiram. Jika terang bulan pencarian di arahkan pada ikan, cumi-cumi dan sumampara 

dengan memancing (malinta). Dan terkadang dilakukan pemboman jika kondisi air 

laut tenang. Terkait dengan pola pencarian ikan bagi Suku Bajo Yusuf mengatakan 

bahwa: 

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan Suku Bajo di perairan teluk Bone 
dilakukan secara tradisional seperti memancing, menjaring, memanah dengan 
menggunakan perahu bise ataupun perahu bermesin (ketinting), sebagai nelayan 
kecil, hanya paspasan memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk hari itu. 
Belum ada sisa untuk ditabung atau disimpan untuk menghadapi hari esok yang 
lebih cerah.

27
 

Pola pencairan rezeki yang alami dan sederhana itu mulai bergeser kepada 

pencarian yang lebih menguntungkan dengan meniru atau magang dari suku Bugis, 

karena Suku Bugis mempunyai keragaman pencarian sebagai nelayan (pakkaja). 

Dalam melaksanakan aktivitas sebagai nelayan Suku Bajo menggunakan perahu 

sebagai kelengkapan utama dalam kegiatan penangkapan ikan. Untuk menggerakkan 

perahu semula Suku Bajo menggunakan bise atau dayung dan layar. Bise digerakkan 
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oleh tenaga manusia, sedangkan layar dimanfaatkan tiupan angin. Karena dengan 

pembaurannya dengan Suku Bugis, baik dengan cara meniru maupun dengan cara 

magang, maka lambat laut perahu diganti dengan mesin sebagai penggerak membuat 

Suku Bajo menghadapi hidup dengan hemat energi serta mendapatkan menghasilan 

jauh lebih besar jika dibanding sewaktu masih mendayung. Hal yang demikian itu 

membuat Suku Bajo menurun tingkat ketergantungannya pada alam, karena waktu 

yang digunakan dalam mencari ikan di laut menjadi menjadi lebih efektif, lebih 

aman, dan lebih mandiri serta hasilnya lebih mensejahterahkan, yang pada akhirnya 

dapat menumbuhkan kesadarannya terhadap peningkatan taraf kehidupan. 

Perbedaan status antara ekonomi nelayan kaya dan ekonomi nelayan miskin, 

antara orang Bugis dan orang Bajo tetap menunjukan perbedaan yang besar, karena 

situasi penyesuaian, pembauran antara punggawa dengan sawi belum tampak dan 

belum ada upaya menjadikan nelayan kecil untuk mandiri. 

Begitu sederhananya pembauran antara Suku Bajo terhadap Suku Bugis, 

tercermin pada kehidupan keluarga Suku Bajo yang belum responsif terhadap 

kemajuan yang telah dicapai oleh Suku Bugis, dalam artian bahwa Suku Bugis sudah 

mempunyai pandangan yang lebih maju, namun Suku Bajo belum termotivasi untuk 

mengikuti perkembangan yang telah dicapai oleh Suku Bugis. Tampaknya perbauran 

yang terjadi cukup lama dengan masyarakat setempat belum dapat mengubah secara 

permanen adat kebiasaan Suku Bajo. 

Lebih jauh pembauran juga dapat terjadi dalam perkawinan, perkawinan 

campuran anatar Suku Bajo dengan Suku Bugis, apakah Suku Bugis yang mengawini 

Suku Bajo atau Suku Bajo yang mengawini putri Suku Bugis. Artinya pencampuran 

perkawinan terjadi dua arah, tidak hanya berlaku sepihak saja.      
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Suku Bajo di Kabupaten Bone pada umumnya fasih berbahasa Bugis, sebagai 

bahasa komunikasi dalam menyampaikan maksud dan tujuannya pada Suku Bugis, 

terutama kepada punggawe Bugis sebagai pihak pengatur dan sawi dari Suku sebagai 

orang yang diatur. Walaupun dalam rumah tangga tidak ada Suku Bajo yang menjadi 

pembantu dalam rumah tangga orang Bugis, ataupun sebaliknya tidak ada orang 

Bugis yang menjadi pembantu dalam rumah tangga orang Bajo, karena Suku Bajo 

dan Suku Bugis adalah bersahabat dan sederajat, sama-sama sebagai manusia yang 

bersaudara secara agama, sehingga perlu saling menghormati dan saling menghargai.  

Walaupun orang Bajo merasa bersaudara intim dengan orang Bugis, tatapi 

orang Bugis tetap dianggap sebagai bagai (orang lain). Anak-anak yang lahir antara 

orang Bajo dan orang lain tersebut disebut Bajo peranakan bagai, atau bagai 

peranakan Bajo seperti Bajo peranakan Bugis, Bajo peranakan Perancis atau Bajo 

campuran. 

Darah merupakan suatu segi perbedaan antara Bajo dan bagai, namun tidak  

ada diskriminasi diantara peranakan dan bukan peranakan, yang penting dapat 

berbahasa Bajo, maka dianggap sama dengan suku Bajo bahkan melebihi peranakan 

Bajo yang tidak dapat berbahasa Bajo atau berbahasa Sama. 

Ada sebagian orangtua bugis merasa enggan berteman, bertetangga, rekan 

kerja, satu warga dan mengawinkan anak perempuannya dengan Suku Bajo, karena 

memandang Suku Bajo sebagai orang malas, konsumtif, boros, kumuh dan susah 

berkembang. Hal demikian terjadi karena masih terkesan Suku Bajo sebagai 

pengembara laut, yang hampir seluruh waktunya hanya digunakan mencari rezeki di 

laut, sehingga kalau kembali ke darat hanya sekedar mempersiapkan bekal untuk 

kembali melaut. Tidak ada upaya untuk menambah penghasilan di darat. Faktor 
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orientasi sepenuhnya di laut mengakibatkan Suku Bajo kurang bergaul (mengisolir 

diri), kurang mengindahkan kebersihan karena waktunya di sarat sangat singkat, 

kalaupun tidak melaut mereka hanya menghabiskan penghasilan yang telah diperoleh 

sebelumnya, bahkan cenderung meminjam berbagai kebutuhan hidupnya, jika 

persiapannya sudah habis. Mereka enggan bekerja di darat seperti berkebun, bertani 

atau berusaha di pasar atau menjadi buruh di pelabuhan dan sebagainya. 

Kesan cara pandang seperti itu, sehingga boleh jadi sebagian Suku Bugis 

merendahkan Suku Bajo dan tidak mau menerima anak lelaki Suku Bajo sebagai 

menantu, hanya sebagian mau menjadi mertua dari anak perempuan Suku Bajo. 

Pembauran dalam perkawinan itu terjadi karena Suku Bugis adalah sebagai golongan 

mayoritas sedangkan Suku Bajo sebagai golongan minoritas sehingga lambat laun 

Suku Bajo akan kehilagan kepribadiannya dan masuk ke dalam kebudayaan Suku 

Bugis. Jika perkawinan campuran itu dilakukan semakin gencar, maka pelan-pelan 

budaya Suku Bajo melebur dalam budaya Bugis, sehingga lebih terbuka dalam 

menghadapi dinamika hidup dan semakin tumbuh kesadaran orang Bajo untuk 

melestarikan lingkungan. 

3. Penciptaan iklim yang meningkatkan penghasilan Suku Bajo 

Masyarakat nelayan khususnya Suku Bajo yang bermukim di Kelurahan 

Bajoe merupakan salah satu dari sekian banyak golongan ekonomi lemah yang pantas 

mendapat perhatian dalam era pembangunan dewasa ini. Pengusaha masyarakat 

nelayan yang ekonomi lemah bercirikan tenaga kerja intensif serta alat tangkap yang 

sederhana dengan moral serta keterampilan yang rendah. 

Sebagian besar nelayan Suku Bajo bercorak tradisional dan masih 

mengandalkan sampan, jala, panah, tombak dan pancing sehingga mereka belum 
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mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut diakibatkan minimnya 

sarana dan prasarana produksi, dan masih dilakukannya sistem barter dari hasil 

produksi dengan bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Terkait dengan itu H. Abdul 

Hamid berpandangan bahwa: 

Hasil tangkapan yang rendah berimplikasi terhadap tingkat pendapatan yang 
rendah. Akibatnya belum terpenuhi kebutuhan pokoknya yang pada akhirnya 
mereka tergolong dalam kategori penduduk miskin. Kemiskinan pada 
masyarakat nelayan jauh lebih berat dibanding dengan kemiskinan pada 
masyarakat pertanian karena dalam menghadapi masa pancaroba (datangnya 
musimangin barat) para nelayan hanya menghabiskan simpanan yang didapat 
pada musim angin timur, bahkan cenderungg mengutang pada punggawe. 
Sedangkan para petani dalam menghadapi musim paceklik, masih 
memungkinkan mencari kerja sambilan untuk memenuhi kebutuhan pokonya.

28
 

Nelayan dalam wilayah tangkap yang sama sering menghadapi persaingan 

yang tidak seimbang dalam kecanggihan dan skala peralatan yang dipergunakan. Di 

samping itu, komoditas ikan yang cepat rusak dan karenanya harus dijaga 

kesegarannya sejak dari tempat penangkapan sampai kepada pemasaran serta 

seterusnya sampai pada tingkat pengelolaan dan pada akhirnya sampai pada 

konsumen. Penanganan semacam ini dikenal sebagai mata rantai dan sarana-sarana 

yang mendukung agar hasil tangkapannya tetap bermutu segar untuk mencapai harga 

jual yang memadai. Kenyataan menunjukan bahwa dukungan pemerintah dan 

masyarakat dalam penggunaan motorisasi dapat meningkatkan taraf hidup Sku Bajo. 

Tujuan diterapkannya strategi ganda adalah untuk menciptakan suasana 

alternatif mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat nelayan Suku Bajo agar dapat 

hidup lebih baik, sehingga akumulasi cara dan strategi yang memungkinkan dapat 

meningkatkan taraf hidup. Kesejahteraan yang tentunya berdampak kuat terhadap 

pertimbangan dan pelaksanaan kelestarian lingkungan bagi suku Bajo.. 
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4. Tidak tumbuhnya kesadaran akan kehidupan yang lebih baik 

Untuk meningkatkan kesadaran suku Bajo tentang kehidupan yang lebih baik, 

mereka harus mengubah paradigma hidup secara positif, mempraktekkan orientasi 

bisnis, komitmen pada bisnis dan memperkuat zakat. 

1) Merubah paradigma kehidupn secara positif 

Paradigma kehidupan yang sifatnya mengkungkung, membelenggu secara 

negatif, harus diubah secara positif untuk meraih kemajuan, kesuksesan dan 

keselamatan dengan cara memberdayakan akal dan berkomitmen dalam meraih 

tujuan. 

Akal sebagai alat untuk mempertimbangkan sesuatu apakah bermanfaat atau 

tidak, halal atau haram, baik atau buruk, mendatangkan keuntungan atau tidak, 

sehingga akal membuahkan ilmu pengetahuan yang mencegah keburukan dan 

memilih yang mendatangkan kebaikan. Dengan perantaraan akal manusia dapat 

mengerti, memahami hakekat segala sesuatu serta dapat membedakan antara yang 

benar dengan yang salah sehingga fungsi akal menjadi daya atau alat dalam berfikir. 

Terkait upaya perubahan Suku Bajo kepada kehidupan yang lebih baik Hamzah 

menuturkan bahwa: 

Anak-anak Suku Bajo cukup potensial untuk menjadi anak yang cerdas, 
terbukti beberapa kegiatan perlombaan yang diikuti oleh peserta didik dari MIS 
Bajoe yang berasal dari Suku Bajo ternyata mereka dapat memenangkan 
perlombaan dengan peringkat utama, hanya saja pada umumnya anak-anak 
Suku Bajo merasa minder, kurang berani dan terkungkung dalam 
permukimannya. Namun, setelah dilatih, dimotivasi dan diberi sugesti ternyata 
mereka mampu.

29
 

Akal merupakan nikmat Allah yang paling besar dan palingg berharga, 

sebagai berkat kepada manusia, maka wajib setiap manusia untu menjaganya sengan 

segala cara yang dianjurkan, dan mendayagunakannya untuk menyingkap keutamaan-
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keutamaan atau hikmah dari semua peristiwa, serta memikirkan penciptaan langit dan 

bumi, demi kebaikan dan kebahagiaan semua makhluk di dunia ini. 

Dengan kemampuan akal manusia mampu meraih kejayaan hidup dan 

menguasai seluruh penjuru bumi, menjadi motor semua penemuan, serta menjadi 

pengikat antara kehidupan pemerintahan, kepemilikan, maupun sosial, serta menjadi 

penyingkap segala problem hingga meraih suatu tujuan. 

2) Orientasi bisnis 

Untuk menambah pengetahuan dan memantapkan orientasi terhadap bisnis, 

maka perlu melakukan cara yakni menghadir pertemuan, mendengarkan audio, 

membaca buku dan menonton vidio yang terkait dengan bisnis yang dilakoni. Terkait 

dengan orientasi bisnis Suku Bajo, Ompo mengatakan bahwa: 

Suku Bajo hanya bergerak dalam ruang lingkup bisnis tradisional yaitu mencari 
ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan tradisional, lalu dijual dan 
hasilnya segera dinikmati. Belum ada Suku Bajo yag berbisnis secara moderen 
atau bersistem sehingga belu bergabung dalam suatu organisasi bisnis yang 
memerlukan pertemuan, mendengarkan audio, membaca buku dan menonton 
vidio bisnis, karena belum punya keterampilan seperti itu.

30
 

Setiap pekerjaan ada ilmunya, maka untuk berhasil dalam pekerjaan itu 

pahamilah dulu ilmunya, baru melakukannya, atau niat dulu baru mengamalkannya 

dengan penuh komitmen maka kesuksesan pasti diraih. 

Komitmen merupakan janji yang harus dipegang teguh untuk mencapai cita-

cita atau impian, sehingga menjadilah impian itu sebagai modal dan sumber energi 

dalam menjalankan sebuah bisnis, karena impian akan menjadi prioritas utama yang 

selalu memberi motivasi dalam pencapaiannya. Orang-orang yang berkomitmen terus 

belajar dari yang terbaik dan mau melakukan yang terbaik serta mampu bersyukur 

adalah orang-orang yang mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. 
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Lingkaran kebutuhan yang tidak berbanding lurus dengan pendapatan, 

diperlukan upaya untuk meningkatkan penghasilan, agar apa yang telah diimpikan 

suatu  ketika akan jadi kenyataan. Oleh karena impian perlu dicantumkan dalam 

sebuah album dengan membuat goal yang jelas seperti berapa besar penghasilannya 

setelah tiga bulan, enam bulan dan dua bulan. Lalu kalau sudah mempunyai 

penghasilan digunakan untuk apa, tanggal berapa dan tahun berapa serta warna apa. 

Agar setiap waktu dapat didekati melalui hitungan hari, minggu, bulan dan tahun, 

sekaligus menyelamatkan dari kemalasan dan kegagalan yang datang tiba-tiba dalam 

keadaan yang sangat sulit, karena mereka bekerja secara serampangan tanpa 

perencanaan dan tanpa komitmen untuk melakukannya. Terkait dengan impian, 

Samiun mengemukakan bahwa: 

Pada umumnya Suku Bajo belum mempunyai impian seperti impian orang 
Bugis pada umumnya yang baru mau berhaji, bercita-cita beli mobil, 
membangun rumah yang permanen, menjadi sarjana, punya bisnis owner sesuai 
target pada tahun tertentu dan sebagainya. Suku Bajo pada umumnya hanya 
punya impian mendapatkan ikan yang banyak agar dapat menghidupi 
keluarganya dan tersedianya makanan yang cukup sehingga sering tertangkap 
dalam usaha yang terlarang seperti pemboman ikan.

31
 

Dari komitmen tersebut memunculkan orang besar yang berjasa memajukan 

negara dan bangsa ini. Bukanlah orang-orang yang selalu beruntung atau mendapat 

warisan yang banyak, lalu menghabiskan waktunya dengan makhluk bermalas-

malasan, tetapi justru dari orang-orang yang punya komitmen dengan melakukan 

upaya yang keras, bagaikan besi baja yang siap melawan semua kesukaran dan 

kesengsaraan. 

Komitmen menunjukkan suatu antusiaame dan keteguhan hati terhadap 

sesuatu, semakin besar harapan untuk mencapai sesuatu, maka semakin besar 
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antusiasme yang ditampilkan, sehingga berkembang menjadi obsesi. Ketika 

mengambil keputusan, maka ketika itu harus memegang komitmen sepenuh hati 

dalam arti tak tergoyahkan lagi, karena komitmen itu juga memberikan keteguhan 

hati dan kekuatan tekad untuk menghadapi apa yang sedang terjadi, sekaligus 

mengetahui berapa harga yang dibayarkan. Setelah mengambil keputusan untuk 

berkomitmen, maka setiap hari harus selalu memperbaharuinya, sembari berpikir 

mengenai keuntungan, kelebihan dan keberhasilan darinya agar disiplin dalam 

komitmen. 

3) Pemberdayaan Zakat 

Pembinaan umat merupakan usaha yang dianjurkan oleh agama Islam, sebagai 

suatu perwujudan kehendak terciptanya ummat yang satu dalam kesatuan aqidah serta 

memiliki kemampuan materi untuk menunjang kelangsungan hidupnya. 

Pembinaan ummat melalui kewajiban zakat, merupakan suatu usaha yang 

diarahkan kepada masyarakat umum, terutama yang tergolong mustaḥiq untuk 

mengembangkan dan mewujudkan kesejahteraannnya dalam arti memiliki biaya yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ia merasa aman, tenteram dan 

dapat beribadah dengan khusyu. Terkait dengan memberdayaan zakat dalam 

hubungannya dengan Suku Bajo H. Abdul Jabbar mengemukakan bahwa: 

Sebagian warga Suku Bajo tergolong kurang mampu dan selalu mendapatkan 
perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Beberapa tahun telah berlangsung 
pemberian beras (RASKIN) dan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah  
kemudian setiap tahun mendapat jatah beras dari zakat fitrah disalurkan dari 
masyarakat mustḥiq kelurahan Bajoe, dan dua tahun terakhir mendapat jatah 
makan malam bersama sekali sebulan di Masjid Amirul Ilham Kampung Bajo 
yang disumbangkan oleh H. Amir Bandu.

32
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Hubungan muzakki dan mustaḥiq terjalin erat dan tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya, karena Islam mengarahkan pemahaman dan 

pengetahuan para muzakki, bahwa kedudukan zakat adalah wajib hukumnya, dan 

segera dilaksanakan setelah sampai nisab dan haulnya, sehingga dengan sendirinya 

tidak terjadi lagi kesenjangan sosial antara muzakki dan mustaḥiq. 

5. Memperbanyak sosialisasi tentang urgensi pelestarian lingkungan 

Lingkungan dan alam adalah sebuah bagian yang integral dalam kehidupan 

manusia. Baik atau buruk keadaan sebuah lingkungan akan berpengaruh bagi 

pembentukan kepribadian seseorang. Namun sebaliknya, lingkungan yang baik juga 

dapat dipelajari dan diusahakan.  

Sosialisasi pelestarian lingkungan di Suku Bajo dapat dilakukan dari berbagai 

pihak, seperti dari dinas lingkungan hidup, penyuluh agama, guru di sekolah, 

mubalig, puskesmas, babinkantibmas, komunitas-komunitas pencinta lingkungan dan 

yang terpenting adalah dukungan penuh dari pemerintah setempat serta seluruh pihak 

yang terkait dan yang pastinya terpanggil hati nuraninya untuk melihat perubahan 

sesama dan kemajuan sebuah daerah ke arah yang lebih baik. Untuk memajukan 

sebuah daerah terkhusus wilayah Suku Bajo di Kampung Bajo, mesti membutuhkan 

kerja sama dan kordinasi dari seluruh stakeholder. 

Dalam proses penelitian ini, peneliti terilhami mendirikan sebuah komunitas 

pemerhati lingkunganyang diberi nama ”Rumah Sampah”. Rumah Sampah hadir 

menjadi salah satu jawaban atas keresahan pemerintah menangani masalah 

persampahan di Kab. Bone khususnya di Kampung Bajo. Rumah Sampah memiliki 

visi edukasi lingkungan dengan mendayagunakan sampah dari sesuatu yang tidak 

berharga menjandi memiliki nilai ekonomis. Hal ini terkait dengan kondisi warga 
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Suku Bajo baik dilihat dari lokasi pemukiman yang penuh sampah ataupun dilihat 

dari keadaan ekonomi warga Suku Bajo dibawah rata-rata, serta memiliki sifat yang 

matreaalis-realistis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Sikap dan Pemahaman Suku Bajo tentang Kerusakan Lingkungan: 

Komunitas Bajo sesungguhnya memiliki kearifan lokal berupa tradisi, aturan 

atau pantangan turun-temurun yang dipraktikkan, dipelihara dan ditaati 

masyarakat Bajo.  

2. Terdapat berbagai faktor penghalau terjadinya kerusakan lingkungan 

pada Suku Bajo di Kabupaten Bone yaitu: Seratus persen warga Suku 

Bajo mengaku beragama Islam, Suku Bajo tidak reaksioner,Anak Bajo 

pemutus generasi tertinggal Suku Bajo, Pembauran Suku Bajo dengan Suku 

Bugis serta Budaya nenek moyang Suku Bajo adalah penjaga kelestarian laut; 

Adapun Faktor Pemicu Kerusakan Lingkungan Pada Suku Bajo di 

Kabupaten Bone yaitu Suku Bajo berorientasi hidup di laut, Masih 

kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan, Lamban 

bergaul dengan lingkungannya, Masih dilingkupi kemiskinan, serta belum 

tumbuhnya kesadaran untuk berubah kepada kehidupan yang lebih baik. 

Dampak kerusakan lingkungan di Suku Bajo akibat sampah: Banjir, 

Pencemaran Tanah, Pencemaran Air, Makhluk Hidup di Laut Terancam Punah 

3. Solusi dari Pemicu Kerusakan Lingkungan Pada Suku Bajo di 

Kabupaten Bone:Orientasi hidup tidak hanya berkonsentrasi di laut, 

Memperbanyak sosialisasi tentang urgensi pelestarian lingkungan, Melakukan 

pembauran terhadap Suku Bugis, Penciptaan iklim yang meningkatkan 
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penghasilan Suku Bajo, dan belum tumbuhnya kesadaran untuk berubah kepada 

kehidupan yang lebih baik. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kearifan lokal berupa tradisi, aturan atau pantangan turun-temurun yang 

dipraktikkan, dipelihara dan ditaati masyarakat Bajo yang berdampak positif 

bagi kelesatarian lingkungan mesti didukung dan dijaga. 

2. Faktor pendukung perlu dipelihara dan dipertahankan agar Suku Bajo semakin 

intens dalam menunjukkan perhatiannya terhadap kebersihan lingkungan. 

Kemudian dampak kerusakan lingkungan di Suku Bajo akibat sampah perlu 

dilakukan pencegahan dan pencarian solusi bersama dari seluruh stake holder. 

3. Solusi dari faktor penghambat perlu menerapkan berbagai kebijakan secara 

bertahap hingga suatu saat Suku Bajo dapat eksis dan bisa setara dengan Suku 

Bugis yang sudah maju. 
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LAMPIRAN I 

PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA, DAN DOKUMENTASI 

A. Pedoman Observasi 

1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian, serta keadaan sekitar lokasi 

lingkungan Kampung Bajo 

2. Mengamati aktivitas atau kebiasaan sehari-hari warga Suku Bajo  

3. Mengamati sikap dan tindakanSuku Bajo memperlakukan sampah 

B. Pedoman Wawancara 

1. Daftar Pertanyaan Pokok Sebagai Pedoman Wawancara 

a. Sikap dan Pemahaman Suku Bajo tentang Kerusakan Lingkungan serta 

Relevansinya dengan QS al-Rūm/30: 41 

1) Bagaimana sikap dan pemahaman nenek moyang suku bajo menjaga 

kelestarian pesisir dan laut? 

2) Bagaimana sikap dan pemahaman suku bajo di kabupaten bone tentang 

kerusakan lingkungan?  

b. Dampak Kerusakan Lingkungan di Suku Bajo Perspektif QS al-Rūm/30: 41 

3) Bagaimana banjir menjadi dampak kerusakan lingkungan pada Suku Bajo? 

4) Bagaimana pencemaran tanah menjadi dampak kerusakan lingkungan pada 

Suku Bajo? 

5) Bagaimana pencemaran air menjadi dampak kerusakan lingkungan pada Suku 

Bajo? 

6) Bagaimana terancam punahnya makhluk hidup di laut menjadi dampak 

kerusakan lingkungan pada Suku Bajo? 
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c. Faktor-faktor Pemicu dan Penghalau, serta Solusi bagi Kerusakan 

Lingkungan pada Suku Bajo di Kabupaten Bone  

7) Faktor-faktor apa yang menjadi pemicu bagi kerusakan lingkungan 

pada suku bajo di kabupaten bone? 

8) Faktor-faktor apa yang menjadi penghalau bagi kerusakan lingkungan 

pada suku bajo di kabupaten bone? 

d. Solusi bagi Kerusakan Lingkungan pada Suku Bajo di Kabupaten Bone  

9) Apasolusi dari faktor pemicu kerusakan lingkungan pada suku bajo di 

kabupaten bone?  

2. Daftar Informan 

a. Daftar Informan dari Tokoh Masyarakat Kel. Bajoe 

No Nama Pekerjaan 
Tanggal 

Wawancara 

1 Rahayu, S.Sos Kepala Kel. Bajoe 13 Januari 2020 

2 H. Abdul Jabbar, BA Imam Kel. Bajoe 14 Januari 2020 

3 Brigpol Nuraeni, SH Babinkantibmas Kel. Bajoe 18 Januari 2020 

4 Ariani, S.Pd., S.Gi Sukarelawan“Relawan Bajo” 18 Januari 2020 

5 Sudirman Kepala Ligkungan  17 Januari 2020 

6 Ideri Pemangku Adat Suku Bajo 15 Januari 2020 

7 H. Lolo Tokoh Masyarakat Kel. Bajoe 13 Januari 2020 

9 Yusuf Juragan Kapal Penangkap Ikan 17 Januari 2020 

10 H. Abdul Hamid Pengusaha Tambak 14 Januari 2020 

11 Hamzah Wakil Kepala MIS Bajoe 15 Januari 2020 

b. Daftar Informan dari Warga Suku Bajo 

No Nama Umur Pekerjaan 
Tanggal 

Wawancara 



122 
 

1 Firman 19 Nelayan 18 Januari 2020 

2 Novi 30 Istri Nelayan/IRT 18 Januari 2020 

3 Candu 43 Nelayan 18 Januari 2020 

4 Jasman 20 Nelayan 18 Januari 2020 

5 Bulan 45 Istri Nelayan/ Penjual Campuran 19 Januari 2020 

6 Hasni 50 Janda/Penjemput Ikan 19 Januari 2020 

7 Samsu 38 Pekerja Bangunan 19 Januari 2020 

8 Buang 50 Nelayan 19 Januari 2020 

9 Kinja 48 Nelayan 19 Januari 2020 

10 Wahyu 33 Pekerja Bangunan 19 Januari 2020 

11 Mamma 41 Istri Nelayan/Penjual Campuran 20 Januari 2020 

12 Ninca 39 Istri Nelayan/IRT 20 Januari 2020 

13 Risma 41 Istri Nelayan/IRT 20 Januari 2020 

14 Soting 32 Nelayan 20 Januari 2020 

15 Mogo 40 Nelayan 21 Januari 2020 

16 Bangga‟ 37 Nelayan 21 Januari 2020 

17 Pocci‟ 27 Penjual Ikan 21 Januari 2020 

18 Gunte 17 Nelayan 21 Januari 2020 

19 Amung 53 Nelayan  21 Januari 2020 

20 Bullung 56 Nelayan 22 Januari 2020 

21 Lebu 47 Nelayan  22 Januari 2020 

22 Goang 38 Nelayan 22 Januari 2020 

23 Lambatong 29 Nelayan  22 Januari 2020 

24 Lawa 35 Nelayan 22 Januari 2020 
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25 Tisong 33 Nelayan 22 Januari 2020 

26 Sakkareng 37 Nelayan  23 Januari 2020 

27 Rica 50 Janda/IRT 23 Januari 2020 

28 Jamudding 52 Nelayan  23 Januari 2020 

29 Maddi 55 Nelayan  23 Januari 2020 

30 Sakka 57 Janda/Jennang 23 anuari 2020 

3. Teknik Wawancara 

Wawancara yang peneliti lakukan adalah jenis wawancara tidak standaryakni bersifat 

lebih luwes dan terbuka.Pertanyaan yang diajukan oleh maksud dan tujuan penelitian, 

muatannya, runtunan dan rumusan kata-katanya terserah pada pewawancara.Peneliti 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan alternatif yang dinilai cocok untuk responden tertentu 

dan pertanyaan tertentu. Adapun teknik ataupun strategi-strategi peneliti gunakan dalam 

wawancara ini, yakni: 

a. Yang pertama adalah membangun hubungan baik dengan calon informan, hal ini peneliti 

membuat calon informan dapat merasa terbantu untuk membuat perannya, dapat 

memahami instruksi yang diberikan secara jelas dan menyiapkan sikap yang ramah dan 

bersahabat. 

b. Kedua, mempertahankan kenetralan peneliti tetap bersikap objektif dan professional, 

karena sikap  peneliti dalam mewawancara akan mempengaruhi persepsi responden 

mengenai sebuah pertanyaan. 

c. Ketiga, menggunakan teknik probing adalah teknik yang digunakan oleh pewawancara 

untuk merasangsang pikiran responden sehingga memperoleh informasi lebih banyak, 

dalam hal ini peneliti dalam mewawancara harus mampu komunikatif, rileks, interaktif, 

akrab dan kritis tapi tidak memojokkan informan dan tidak bernada intrerogasi. 
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d. Keempat, mencatat dan merekam hasil wawancara. Peneliti menggunakan media 

elektronik yaitu handphone untuk merekam audio dan menggunakan kertas dan pulpen 

untuk mencatatat pokok-pokok isi wawancara. Namun demikian, tidak semua hasil 

wawancara dapat dicatat ataupun direkam, dengan alasan sifat dan karakter informan di 

daerah Suku Bajo secara umum cenderung tertutup dan tidak ingin terekspos sehingga 

peneliti mesti menjaga sikap dan kenyamanan informan. 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Gambaran umum lokasi batas-batas Kel. Bajoe, Kab. Bone 

2. Gambaran umum lokasi perkampungan Suku Bajo di Kab. Bone 

3. Kondisi pemukiman Suku Bajo di Kab. Bone 

4. Sejarah asal muasal Suku Bajo di Kab. Bone 

5. Agama dan kepercaan Suku Bajo di Kab. Bone 
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DOKUMENTASI LOKASI 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

I. Data Pribadi 

Nama : Arismayanti 

Ayah : Muh. Tahir 

Ibu : Hasnah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Ttl : Bone, 17 September 1993 

Domisili : BTN Timurama 1, Kel. Macege, Kec. Tanete 

Riattang Barat, Kab. Bone 

Alamat Asal : Kab. Bone, Sulawesi Selatan 

Telpon/Hp : 085298773654 

Email : arismayantitahir@gmail.com 

II. Pendidikan Formal 

Tahun 1999-2001 : TK Tenripakkua 

Tahun 2001-2006 : SD Inpres 6/75 Manurunge 

Tahun 2006-2009 : MTsN 400 Watampone 

Tahun 2009-2012 : MAN 1 Watampone 

Tahun 2012-2016 : S1 Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Sekolah Tingi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone 

Tahun 2022-2023 : S2 Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Makassar 
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