
 

 

FIKIH EKOLOGI DAN ASAS ANIMAL WELFARE 

(STUDI PETERNAKAN AYAM PETELUR DI KELURAHAN TADOKKONG, 

KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG). 

 

 

TESIS 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang 

Syariah/Hukum Islam pada Program Studi Dirasah Islamiyah  

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 

 

 

 

 

 

Oleh: 

IBTISAM 

NIM. 80100220028 

 

 

 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN 

 MAKASSAR 

2022 



 

ii 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bahwa ini: 

Nama   : Ibtisam 

NIM   : 8010022028 

Tempat/Tgl. Lahir : Makkah/22 Oktober 1997 

Jur/Prodi/Konsentrasi : Dirasah Islamiyah/ Syariah Hukum Islam 

Fakultas/Program : Pascasarjana 

Alamat   : Sukaria 7 No. 25 

Judul : Fikih Lingkungan dan Asas Animal Welfare (Studi Peternakan Ayam 

Petelur di Keluraha Tadokkkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang) 

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan 

duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka 

tesis dan gelar yang diperoleh batal demi hukum. 

 

Makassar, 04 November 2022 

       Penyusun, 

 

 

       Ibtisam 

NIM: 8010022028 



 

iii 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 iv   

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah swt. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-

Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “Fikih Ekologi dan Asas 

Animal Welfare (Studi Peternakan Ayam Petelur di Kel. Tadokkong, Kec. 

Lembang, Kab. Pinrang)” untuk diajukan guna memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Dirasah Islamiyah 

Konsentrasi Syariah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Salawat 

dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta 

keluarga sahabat dan para pengikutnya. 

Penulisan tesis ini banyak kendala dan hambatan yang dialami, tetapi 

Alhamdulillah dengan upaya dan optimis penulis yang didorong oleh kerja keras 

serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. 

Oleh karena itu, sepatutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung 

ataupun tidak, moral maupun material.  

Pertama dan paling utama, kepada kedua orang tua tersayang, ayahanda 

Burhanuddin Yatu dan Sulfa Abd.Latif yang telah mengasuh dan membimbing, 

serta mendoakan senantiasa demi kesuksesan dan keberkahan ilmu bagi anak-

anaknya. Semoga Allah swt, senantiasa memberikan keberkahan dalam umur 

beliau. Selanjutnya, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih 

kepada yang terhormat:  

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D. 

yang telah berusaha mengembangkan dan menjadikan kampus UIN 



 
 

 v   

 

Alauddin menjadi kampus yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti 

luhur. 

2. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. M. Ghalib 

M, M.A., Wakil Direktur Dr. H. Andi Aderus., Lc. M.A. serta Ketua 

Prodi Dirasah Islamiyah Dr. Indo Santalia, M. Ag., dan Sekretaris Prodi 

Dirasah Islamiyah Dr. Laode Ismail, M.Th.I. telah bersungguh-sungguh 

mengabdikan ilmunya demi peningkatan kualitas Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar sebagai perguruan tinggi yang terdepan 

dalam membangun peradaban Islam. 

3. Dr. Abd Rauf Muhammad Amin., L.c., M.A. selaku promotor dan Dr. 

Indo Santalia., M.Ag. selaku kopromotor, yang senantiasa memberikan 

bimbingan, arahan dan saran sehingga tulisan ini dapat terwujud. Semoga 

Allah swt. selalu menjaga dan memberikan umur panjang kepada 

mereka. 

4. Dr. H. Abdul Wahid Haddade., Lc., M.H.I. dan Dr. Zulhas’ari Mustafa, 

M.Ag. Selaku penguji yang telah meluangkan waktunya, serta 

memberikan gagasan dan arahan demi perbaikan tesis ini. 

5. Para guru besar dan segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan 

bimbingan ilmiahnya selama masa studi, serta para karyawan 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan 

yang baik untuk kelancaran penyelesaian studi ini. 



 
 

 vi   

 

6. Aparat Kel. Tadokkong, Kec. Lembang, Kab. Pinrang yang senantiasa 

membantu peneliti dalam melengkapi data-data yang berkaitan dengan 

penelitian. 

7. Kepada keluarga peneliti yang selalu memberikan dorongan dan 

semangat, terutama kedua orang tua, kakak, dan adik peneliti yang tidak 

ada hentinya memberikan semangat sampai penyusunan tesis ini selesai. 

8. Rekan-rekan yang selalu mensupport dan memberikan semangat. 

Upaya penulisan tesis ini telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, 

saran dan kritikan dari pembaca sangat diharapkan. Akhirnya, kepada Allah swt, 

saya memohon rahmat dan magfirah-Nya, semoga amal ibadah ini mendapatkan 

pahala dan berkah dari-Nya serta bermanfaat bagi yang lainnya. 

 

Makassar, 9 Rabi’ul Akhir, 1444 H 

4 November 2022 M 

 

Ibtisam 

NIM: 80100220028 



 

vii 

 

 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL  .....................................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .............................................................................  ii 

PENGESAHAN TESIS ..................................................................................................  iii 

KATA PENGANTAR ....................................................................................................  iv 

DAFTAR ISI ...................................................................................................................  vii 

DAFTAR TABEL ...........................................................................................................  x 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................  xi 

PEDOMAN TRANSLITERASI .....................................................................................  xii 

ABSTRAK  ...................................................................................................................  xx 

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................  1 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus ..................................................  10 

C. Rumusan Masalah .................................................................................  12 

D. Kajian Pustaka ......................................................................................  13 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..........................................................  17 

BAB  II TINJAUAN TEORETIS ............................................................................  20 

A. Pemanfaatan dan Perlindungan Hewan dalam Hukum Islam dan Hukum 

Kesejahteraan Hewan di Indonesia .......................................................  20 

1. Perlakuan terhadap Hewan Perspektif Hukum Islam .......................  20 

2. Perlindungan Hukum terkait Kesejahteraan Hewan Ternak di Indonesia. 

   .......................................................................................................  35 

B. Prinsip Fikih Ekologi ............................................................................  50 

1. Definisi Fikih Ekologi ......................................................................  50 



 
 

 viii   

 

2. Peta Kajian Fikih Ekologi ................................................................  56 

3. Prinsip dasar fikih ekologi ...............................................................  58 

4. Ekologi dalam Perspektif Fikih ........................................................  61 

C. Dasar-Dasar Animal Welfare ................................................................  62 

1. Definisi Animal Welfare ...................................................................  63 

2. Aspek-Aspek Animal Welfare ..........................................................  65 

3. Asas-Asas Animal Welfare ...............................................................  66 

D. Kesesuaian antara Pemanfaatan Hewan berdasarkan Hukum Islam, Fikih 

Ekologi, dan Asas Animal Welfare. ......................................................  69 

E. Kerangka Konseptual ............................................................................  71 

BAB  III METODE PENELITIAN ..........................................................................  75 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian ...................................................................  75 

1. Jenis Penelitian .................................................................................  75 

2. Lokasi Penelitian ..............................................................................  76 

B. Pendekatan Penelitian ...........................................................................  77 

C. Sumber Data..........................................................................................  77 

D. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................  79 

E. Instrumen Penelitian .............................................................................  80 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..................................................  81 

G. Pengujian Keabsahan Data ...................................................................  84 

BAB IV PEMAHAMAN DAN PENERAPAN FIKIH EKOLOGI DAN ASAS ANIMAL 

WELFARE .................................................................................................  87 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....................................................  87 

B. Pemahaman Peternak Terkait Fikih Ekologi, dan Asas Animal Welfare di 

Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. .....  94 

C. Penerapan Fikih Ekologi, dan Asas Animal Welfare di Kelurahan Tadokkong, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. ...........................................  99 



 
 

 ix   

 

BAB V PENUTUP .................................................................................................  120 

A. Kesimpulan ...........................................................................................  120 

B. Implikasi Penelitian. .............................................................................  120 

KEPUSTAKAAN ...........................................................................................................  122 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................................  127 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .......................................................................................  134 



 

x 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Tadokkong, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang …………………….……… 89 

Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Tadokkong, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang…………………………….. 90 

Tabel 3 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tadokkong, Kecamaatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang.................................................................................. 92



 

xi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1 Peta Kelurahan Tadokkong ............................................... 87 

Gambar 2 Vaksinasi Ayam Petelur .................................................... 98 

Gambar 3 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Cedera…. 98 

Gambar 4 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Cedera…. 99 

Gambar 5 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Cedera…. 100 

Gambar 6 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Haus…… 101 

Gambar 7 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Haus…… 102 

Gambar 8 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Haus…… 103 

Gambar 9 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Panas dan Tidak 

Nyaman…………………………………………………………………. 104 

Gambar 10 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Panas dan Tidak 

Nyaman…………………………………………………………………. 105 

Gambar 11 Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Panas dan Tidak 

Nyaman…………………………………………………………………. 105 

Gambar 12 Rang yang Menerapkan Aspek Bebas Mengekspresikan Perilaku 

Normal dan Alami …………………………………………………….. 107 

Gambar 13 Rang yang Menerapkan Aspek Bebas Mengekspresikan Perilaku 

Normal dan Alami…………………………………………………….. 108 

Gambar 14 Rang yang Menerapkan Aspek Bebas Mengekspresikan Perilaku 

Normal dan Alami……………………………………………………. 109 

Gambar 15 Tata Letak Tanah Lahan yang Menerapkan Fungsi Bebas dari Erosi 

………………………………………………………………………… 111 

Gambar 16 Letak Kandang yang Menerapkan Fungsi Bebas dari Erosi… 112 

Gambar 17 Kandang yang Menerapkan Fungsi Bebas dari Erosi…….. 112 



 
 

 xii   

 

Gambar 18 Kandang yang Menerapkan Fungsi Menjaga Sirkulasi Udara dan 

Cahaya………………………………………………………………… 113 

Gambar 19 Kandang yang Menerapkan Fungsi Mencegah Pencemaran Air 

………………………………………………………………………… 114 

Gambar 20 Kandang yang Menerapakan Fungsi Mencegah Pencemaran Air 

………………………………………………………………………… 115 

Gambar 21 Kandang yang Tidak Menerapkan Fungsi Mencegah Pencemaran Air 

………………………………………………………………………… 116  

 



 

xii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

1. Konsonan 

Tabel 1 Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 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
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 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء
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 Ya y ye ي

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

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ 

 Kasrah i i ـِ 

 Dammah u u ـُ 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...

  Fathah dan wau au a dan u وَْ...

Contoh: 
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 kataba  كَتَبَ  -
 fa`ala  فَ عَلَ  -
 suila  سُئِلَ  -
 kaifa  كَيْفَ  -
 haula حَوْلَ  -
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ...

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -
 

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: Ta’ marbutah hidup 

atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya 
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adalah “t”. Sedangkan Ta’ marbutah mati mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”. 

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

 

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

kasrah (  ى)   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 

Contoh:    عَل ي : ‘Ali> (Bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

 Arabi> (Bukan ‘Arabiyy atau Araby)‘ : عَرَب ي    
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: Kata 

sandang yang diikuti huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti 

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

a. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

B. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -
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 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
 

C. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا  -

 

D. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -



 
 

 xix   

 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

غَفُوْر  رَحِيْم  اللهُ   -   Allaāhu gafūrun rahīm 

ي ْعًا لُ لِلِِ  ا - مُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

E. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 

F. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subha<nahu< wa ta’ala< 

saw,  = sallalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala<m 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w,  = Wafat tahun 

QS …/…:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS A<li ‘Imra<n/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama :   Ibtisam 

NIM :   8010022028 

Judul :   Fikih Ekologi, dan Asas Animal Welfare (Studi Peternakan Ayam Petelur 

di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang). 

 

Pokok permasalahan penelitian ini adalah konsepsi fikih ekologi, 
pemanfaatan hewan menurut hukum Islam, dan asas animal walfare terhadap 
kesejahteraan hewan ternak pada peternakan ayam di Kabupaten Pinrang, 
Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang. Pokok masalah dipecah dalam 
beberapa sub masalah yang akan dibahas, yaitu: (1) Bagaimana pemahaman 
peternak mengenai fikih ekologi, etika pemanfaatan hewan dalam hukum Islam, 
dan asas Animal Walfare pada peternakan ayam petelur di Kelurahan Tadokkong 
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang? (2) Bagaimana implementasi mengenai 
fikih ekologi, etika pemanfaatan hewan dalam hukum Islam, dan asas Animal 
Walfare pada peternakan ayam petelur di Kelurahan Tadokkong Kecamatan 
Lembang, Kabupaten Pinrang ?. 

Jenis penelitian pada tesis ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis 
empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus mengkaji 
penerapan hukum tersebut di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
wawancara langsung kepada para peternak ayam petelur di Kelurahan Tadokkong, 
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan dokumen-dokumen terkait 
penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, 
dokumentasi, observasi, dan triangulasi dengan teknik pengolahan dan analisis data 
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peternak yang memahami 
Fikih Ekologi dan ilmu pemanfaatan hewan (Animal Welfare). Terdapat pula 
peternak yang tidak memahami secara mendalam ilmu pemanfaatan hewan baik 
berdasarkan fikih ekologi maupun asas animal welfare. Terkait penerapannya, 
terdapat beberapa aspek yang diterapkan ada pula yang tidak diterapkan secara 
baik. Aspek yang diterapkan yaitu seluruh aspek animal welfare dan beberapa aspek 
fikih ekologi di antaranya: pencegahan erosi tanah, pencegahan bau busuk, suara 
bising, serangga, dan tikus serta pemenuhan sirkulasi udara dan pencahayaan. 
Aspek yang tidak diterapkan dengan yaitu fikih ekologi pada aspek pengelolaan 
kotoran ayam, pembuatan tempat pembakaran dan penguburan bangkai secara 
khusus. Terkait aspek pencegahan pencemaran air, ada beberapa peternak yang 
menerapkan ada pula yang tidak menerapkan dengan baik. 

Implikasi penelitian ini adalah: (1) Dapat memberikan edukasi dan 
pengetahuan kepada masyarakat terkait tata cara pemanfaatan hewan sesuai dengan 
tuntunan agama maupun aturan dalam ilmu peternakan dengan memperhatikan 
fungsi lingkungan sekitar. (2) Para peternak dan masyarakat sekitar menyadari 
bahwa pelaksanaan kegiatan budi daya hewan petelur dapat berpegang teguh pada 
aspek-aspek pelestarian lingkungan dan kesejahteraan hewan karena dua aspek 
tersebut tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keanekaragaman hayati adalah anugerah yang telah Allah swt. berikan yang 

patut disyukuri dan dimanfaatkan secara bijaksana. Keanekaragaman telah menjadi 

sunnatullah untuk dijaga agar keseimbangan hidup tetap terjaga. Jika tidak dijaga, 

maka akan terjadi bencana yang menimpa seluruh makhluk. Salah satu 

keanekaragaman hayati adalah hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk yang 

hidup di muka bumi. Hewan merupakan kelompok organisme yang diklasifikasikan 

dalam kerajaan animalia dan metazoan dengan sebutan lain yaitu fauna dan 

margasatwa1.  

Hewan adalah organisme memakan makhluk hidup lain untuk kebutuhan 

hidup ialah makanannya. Makhluk hidup ini bersel banyak, memiliki inti sel 

eukariotik, tidak memiliki dinding sel, tidak berkloroplas, makhluk heterotroph, dan 

memiliki pigmen kulit.2 Hewan memiliki hubungan dengan manusia sejak lama 

hingga saat sekarang dan saling memberikan keuntungan tapi di satu sisi 

memberikan kerugian satu sama lain. Oleh karenanya, manusia yang diberi 

anugerah akal dan nurani harus senantiasa menjaga hubungan baik dengan makhluk 

hidup. 

 

1Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, Ekologi Hewan, (Bandung: CV. Patra Media Grafindo, 

2016), h. 8. 

2Gunaria Siagian, Taksotomi Hewan, (Bandung: Widina Bakti Persada, 2020), h. 71. 
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Termasuk hubungan baik dengan hewan Allah swt. telah menciptakan 

hewan sebagai salah satu makhluk hidup yang mengisi keberlangsungan dan 

keseimbangan hidup di bumi serta memberikan manfaat yang sangat banyak bagi 

kehidupan manusia. Ada jenis hewan yang dapat dipelihara untuk diambil 

manfaatnya dan disebut hewan piara. Beberapa hewan piara dapat dijadikan ternak 

sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Mu’minun/23:21. 

 

هَا مَنَافِعُ كَثِيْْةَ  وَّمِ   نُسْقِيْكُمْ مِّ َّا فِْ بطُوُْنِِاَ وَلَكُمْ فِي ْ
ًۗ
هَا تََْكُلُوْنَ  وَاِنَّ لَكُمْ فِِ الْْنَْ عَامِ لَعِبْةًَ  (٢١)ن ْ

Terjemahnya: 

21. Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran 
bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam 
perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan 
sebagian darinya kamu makan. 3 

 

 

Beragam manfaat dari hewan ternak sangat bermanfaat bagi kehidupan 

manusia seperti produk yang dihasilkan (susu, daging, telur, dan madu) yang 

merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dibutuhkan oleh 

manusia untuk bertahan hidup. Ternak juga merupakan sumber pendapatan, 

tabungan hidup, sumber lapangan pekerjaan, dan berbagai kehidupan 

perekonomian manusia. 

Selain itu, dari hewan sebagai makhluk yang hidup berdampingan dengan 

manusia terdapat pula kebaikan yang Allah swt. telah titipkan. Sebagaimana yang 

 

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Adhi 

Aksara Abadi, 2011), h. 112. 
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telah disebutkan yakni hewan ternak yang memiliki banyak manfaat dalam 

kehidupan manusia. Kebaikan tersebut juga bernilai ibadah di mata agama Islam 

yaitu diberikan ganjaran pahala. Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda: 

 

ُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الِلَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "   نَا رَجُل  يََْشِي، فاَشْتَدَّ عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ رَضِيَ الِلَّ بَ ي ْ
هَا، ثَُُّ خَرجََ فإَِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَ لْهَثُ يََْكُلُ الث َّرَى مِنَ العَ  طَشِ، عَلَيْهِ العَطَشُ، فَ نَ زَلَ بئِ ْراً، فَشَرِبَ مِن ْ

 بفِِيهِ، ثَُُّ رَقِيَ، فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ فَ قَالَ: لقََدْ بَ لَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَ لَغَ بِ، فَمَلَََ خُفَّهُ، ثَُُّ أمَْسَكَهُ 
ُ لهَُ، فَ غَفَرَ لهَُ "، ، وَإِنَّ لنََا فِ البَ هَائمِِ أَجْرًا؟ قاَلَ: »فِ كُلِ     الِلَّ )رواه   كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْر  قاَلُوا: يََ رَسُولَ الِلَِّ

 البخاري(4 
Artinya:  

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda: Kami mendengarkan 
dari seorang pemuda yang sedang berjalan, lalu ia haus, kemudian turun ke 
sumur, lalu ia minum dari air sumur itu, kemudian ia keluar dari sumur itu, 
lalu ia mendapati seekor anjing yang terengah-engah sedang memakan tanah 
basah karena kehausan. Kemudian pemuda itu berkata: “sungguh anjing ini 
merasakan haus seperti saya yang merasakan kehausan”. Lalu pemuda 
tersebut memenuhi sepatunya dengan air sumur kemudian ia menggigit 
sepatunya kemudian naik dari sumur kemudian ia memberikan air kepada 
anjing itu. Allah berterima kasih dengan mengampuni dosa pemuda itu. 
Kemudian sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah apakah bagi kami ada pahala 
bagi setiap binatang?” Rasulullah saw., menjawab: pada setiap perbuatan baik 
terhadap makhluk bernyawa ada pahalanya.(HR. Bukhari).5  

 

 

Hewan yang memberikan manfaat terhadap keberlangsungan seluruh 

makhluk hidup di bumi harus senantiasa dilindungi. Oleh karena itu, dianggap perlu 

adanya penerapan kesejahteraan hewan (kesrawan) untuk melindungi sumberdaya 

hewan dari perlakuan orang atau badan hukum yang mengancam kesejahteraan dan 

 

4 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-

Bukhari, Shahih Bukhari, Juz ke-3(Beirut: Dar Thuruq an-Najah,1433 H), h. 111, No. 2363. 

5 Terjemahan Penulis. 
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kelestarian hewan6.  Pada hakikatnya, menjaga keberlangsungan hewan untuk 

menjaga kesejahteraan seluruh makhluk hidup di bumi, tidak hanya manusia saja, 

tetapi seluruh kehidupan makhluk hidup lainnya. 

Jenis hewan yang sangat dekat dengan keberlangsungan hidup manusia 

salah satunya hewan ternak yang memberikan manfaat yang berlimpah bagi 

manusia. Namun, tidak sedikit manusia mengabaikan dan menyalahi kesejahteraan 

hewan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan melampaui batas. Kasus 

yang menjadi sorotan saat ini, terdapat petisi yang dipelopori oleh Koalisi LSM Act 

Farmed Animals yang meminta rantai restoran A&W berkomitmen untuk tidak 

membeli telur dari peternakan kandang baterai.7 

Restoran A&W adalah jaringan restoran cepat saji tersebar di dunia yang 

dikelola oleh Yum! brands. Restoran tersebut pertama kali dibuka di California 

tahun 1919. Santapan yang pertama kali dijual yaitu A&W Root Beer, ayam goreng, 

burger, dan nugget. Outlet A&W di Indonesia tersebar di kota besar maupun kota 

kecil.8 Sejak A&W mendirikan outlet pertamanya di Indonesia pada tahun 1985 

hingga hari ini, restoran tersebut telah melayani kurang lebih 5 juta pelanggan setiap 

bulan. Restoran A&W  tersebar lebih dari 230 outlet di seluruh Indonesia.9 Setelah 

 

6Daldiri, Kesejahteraan Hewan pada Ternak Potong, Website Resmi Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 

https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/kesejahteraan-hewan-pada-ternak-potong/ (16 Oktober20 21). 

7Iwan Supriyatna dan Achmad Fauzi, “Semua Restoran Diminta untuk Tidak Beli Ayam 

dan Telur Kandang Baterai”, suara.com, 13 September 2021, 

suara.com/bisnis/2021/09/13/072539/semua-restoran-diminta-untuk-tidak-beli-ayam-dan-telur-

kandang-baterai (18 Oktober 2021). 

8A&W Restaurants, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, 

https://id.wikipedia.org/wiki/A%26W_Restaurants (22 Mei 2022). 

9Just Awesome Profile, Situs Resmi A&W Restoran Khas Amerika, 

https://www.awrestaurants.co.id/profile.html (22 Mei 2022). 

https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/kesejahteraan-hewan-pada-ternak-potong/
https://id.wikipedia.org/wiki/A%26W_Restaurants
https://www.awrestaurants.co.id/profile.html%20(22
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mengetahui kabar bahwa A&W restoran membeli telur dari petelur kandang baterai, 

LSM Act For Farmed Animal, aktivis pemerhati hewan ternak juga  mendorong 

seluruh gerai makanan cepat saji untuk tidak membeli telur dari peternakan sistem 

kandang baterai.10 

Kandang baterai yaitu kandang dengan bentuk menyerupai sangkar, 

berbentuk kotak memanjang yang terdapat sekat di setiap ukuran tertentu. 

Bahannya terbuat dari bambu atau kawat11. Kandang yang menampung ayam 

sebanyak mungkin dinilai kejam karena membiarkan beberapa ayam hidup 

berdempetan dalam rangkaian tumpuk sekat kawat atau bambu. Kandang baterai 

cenderung dibuat dengan biaya rendah demi memaksimalkan produksi telur tapi 

menimbulkan efek buruk pada ayam ternak.  

Beberapa ekor ayam yang berjejeran dalam satu tempat tidak dapat 

melalukan banyak aktifitas alamiyah seekor ayam seperti berjalan bebas, 

melebarkan sayap sepenuhnya, mematuk, dan bersarang. Kurungan sempit tersebut 

memicu ayam mengalami frustrasi dan rentan terhadap perkembangan penyakit 

yang menimpa ayam. Selain itu, tempat hidup hewan yang hidup berdempetan 

dalam satu tempat bisa menjadi tempat perkembangan penyakit berbahaya lainnya 

 

10 Eko Sutriyanti, “Dorong Gerai Makanan Cepat Saji Tidak MembelI Telur dari 

Peternakan Sistem Kandang Baterai”, Tribun Bisnis, 12 September 2021, 

https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/12/dorong-gerai-makanan-cepat-sajitidak-membeli-

telur-dari-peternakan-sistem-kandang-baterai (22 Mei 2022). 

11 Cybext Pertanian, “Kandang Sistem Baterai untuk Ayam Petelur”, Badan Penyuluhan 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian, 

http://cybex.pertanian.go.id/artikel/93158/kandang-sistem-baterai-untuk-ayam 

petelur/http://cybex.pertanian.go.id/artikel/93158/kandang-sistem-baterai-untuk-ayam-petelur/ (18 

Oktober 2021).  

https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/12/dorong-gerai-makanan-cepat-sajitidak-membeli-telur-dari-peternakan-sistem-kandang-baterai%20(22
https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/12/dorong-gerai-makanan-cepat-sajitidak-membeli-telur-dari-peternakan-sistem-kandang-baterai%20(22
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baik bagi hewan maupun manusia. Hal tersebut menyalahi salah satu konsep 

kesejahteraan hewan yaitu bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. 

Fenomena tersebut menandakan tidak sedikit masyarakat yang masih 

mengabaikan kesejahteraan hewan terutama hewan ternak yang memberikan 

manfaat langsung bagi pelaku usaha ternak hanya untuk memperoleh keuntungan 

yang berlimpah tanpa memperdulikan kesejahteraan hewan ternak dalam proses 

meraih manfaatnya. Kesejahteraan hewan yang terabaikan juga memberikan 

dampak terhadap keseimbangan lingkungan.12 

Keseimbangan lingkungan sangat bergantung dari kesadaran manusia agar 

senantiasa memperhatikan kesejahteraan makhluk lain sembari memanfaatkannya 

sebagai penopang hidup termasuk dalam kegiatan peternakan, kesejahteraan hewan 

ternak termasuk dari bagian menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, beberapa 

kasus krisis kesejahteraan hewan ternak juga tidak bisa dipungkiri terjadi di 

kalangan masyarakat saat ini.  

Para pakar lingkungan berpendapat ada tiga faktor penyebab krisis 

lingkungan. Faktor tersebut meliputi13: Pertama, persoalan fundamental-filosofis. 

Manusia yang menganggap dirinya superior menyebabkan manusia melakukan 

kesewenangan terhadap alam. Perlakuan manusia terhadap alam yang cenderung 

konsumtif dan eksploitatif terhadap alam. Kedua, persoalan politik ekonomi global 

yang merupakan akibat dari paham materialisme, kapitalisme, dan pragmatisme. 

 

12 Mu’adul Faizin, “Urgensi Fiqih Lingkungan dalam Perkembangan Fiqih Kontemporer 

sebagai Instrumen Pendukung Hukum Lingkungan”, Nizham, Vol.05, No.02 Juli-Desember 2016: 

h. 135. 

13 Sayyed Hossein, Man and Nature The Spiritual Crisis in Modern Man (London: George 

Allen and Unwin, 1976), h. 14. 
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Negara-negara membangun pabrik-pabrik industri yang menimbulkan pencemaran 

dan kerusakan lingkungan. Ketiga, persoalan pemahaman keagamaan. Pemahaman 

agama khususnya di kalangan umat Islam yang masih menganut paham bahwa 

bencana alam sebagai takdir Tuhan dan tidak merasa bahwa krisis lingkungan 

terjadi karena perbuatan manusia yang mengabaikan keseimbangan alam.14  

Mereka kemudian menghadapi bencana alam hanya dengan melakukan 

ritual berdo’a, memohon ampun tanpa melakukan kegiatan saintifik padahal Allah 

swt. telah menyeru manusia untuk mengkaji fenomena alam dan menjaga 

keseimbangan ekosistem secara harmoni. Berdasarkan pendapat para pakar 

lingkungan, salah satu penyebab manusia mengabaikan keseimbangan lingkungan 

yaitu paham keagamaan15. Islam hadir sebagai agama rahmatan lil ‘alamin telah 

menawarkan solusi terhadap krisis lingkungan dengan paradigma fikih ekologi 

(fiqh al-bi’ah) sebagai upaya membangun kecerdasan naturalis untuk mengatasi 

krisis lingkungan dengan kembali merujuk kepada dalil-dalil hukum Islam terkait 

pemanfaatan hewan (Fikih Fauna) sembari memperhatikan kesejahteraan hewan.16 

Fikih ekologi hadir sebagai seperangkat pedoman tentang perilaku ekologis 

manusia yang telah ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil 

terperinci untuk mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.17 

 

14Syaiful Muda’i, “Konsep Ihsan dalam Fiqh Ekologi”, Jurnal Pikir: Jurnal Studi 

Pendidikan dan Hukum Islam, Vol 5 No 2(2019); h. 53. 

15Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Perspektif Al-Qur’an”, 

Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab, Vol. 1 Nomor 1, Februari-Agustus 2019, h. 29.  

16Agus Hermanto, Fikih Ekologi (Cet. II; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 

2. 

17Asyhari Abta, Fikih Lingkungan (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 76-78. 
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Pada sisi lain, pemerhati kesejahteraan hewan juga telah membuat asas dalam 

menetapkan ukuran kesejahteraan hewan. Upaya tersebut merupakan bentuk protes 

melawan kekerasan terhadap hewan ternak. Organisasi dunia secara resmi membuat 

standar-standar kesejahteraan hewan (animal walfare).18  

Konsep Kesejahteraan Hewan yang diperkenalkan oleh OIE (Organization 

Internationale Epizootica) atau Organisasi Kesehatan Hewan Internasional secara 

resmi pada tahun 2014 memuat konsep kebebasan hewan yang mempengaruhi 

kesejateraan hewan, yaitu: bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa panas dan 

tidak nyaman; bebas dari luka, penyakit, dan sakit; bebas dari rasa takut dan 

penderitaan; bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami.19 

Melalui studi kajian fikih ekologi dan pemanfaatan hewan berdasarkan 

hukum Islam (Fikih Fauna) yang merupakan suatu paradigma untuk membangun 

kecerdasan naturalis dari sisi hukum Islam dan asas animal walfare yang 

memberikan ketegasan dalam menanggulangi kekerasan terhadap hewan dapat 

menjadi solusi dalam menjawab krisis kesejahteraan hewan ternak yang marak 

terjadi. Khususnya di Kelurahan Tadokkong kecamatan Lembang, kabupaten 

Pinrang yang merupakan suatu daerah dengan masyarakat yang membuka usaha 

ternak ayam petelur. 

Usaha peternakan ayam ras petelur di Sulawesi Selatan telah berkembang 

pesat, masyarakat menyadari bahwa beternak ayam ras petelur memiliki potensi 

 

18M. Miele, et.al., “Animal Welfare: Establishing a Dialogue Between Science and 

Society”, Universities Federation for Animal Welfare the Old School, Brewhouse Hill, 

Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, UK, Animal Welfare. 2011, 20: 103-117: h. 104. 

19“Animal Welfare”, Situs Resmi World Organization for Animal Health, 

https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/, (20 Mei 2022). 

https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/
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meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemampuan beternak ayam petelur 

dapat dikembangkan kendati banyaknya populasi ayam petelur. Salah satu daerah 

di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang dengan peternakan ayam petelur yang 

semakin meningkat di berbagai pelosoknya. 

Salah satu kecamatan di Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan Lembang, 

hingga tahun 2020, populasi ayam petelurnya sebanyak 30.167,00 ekor.20 Hal 

tersebut menandakan bahwa potensi usaha peternakan ayam petelur di kecamatan 

Lembang, kabupaten Pinrang cukup besar dilihat dari tingkat penjualan telur ayam 

masyarakat Kecamatan Lembang. Khususnya di Kelurahan Tadokkong terdapat 

tiga usaha peternakan ayam petelur yaitu di Desa Tuppu terdapat dua unit usaha 

peternakan ayam petelur, dan di Desa Buttu Sappa terdapat satu unit usaha 

peternakan ayam petelur.  

Unit pertama peternakan ayam di Desa Salu-Sape memiliki 1.000 ekor ayam 

petelur yang menghasilkan ±800 butir telur per hari. Unit kedua peternakan ayam 

petelur di Desa Tuppu memiliki 2.000 ekor ayam petelur yang menghasilkan 

±1.400 butir telur per hari. Unit peternakan ayam petelur di Lingkungan Buttu 

Sappa memiliki 1.400 ekor ayam petelur yang menghasilkan ± 980 butir telur per 

hari.21Setelah memperhatikan beberapa kandang peternakan ayam petelur di 

Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, tiga kandang ayam tersebut 

menggunakan menggunakan kandang baterai sebagai tempat ayam petelur hidup 

dan berkembang biak.   

 

20Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Populasi Unggas (Ekor), 2018- 2020, 

https://pinrangkab.bps.go.id/indicator/24/120/1/populasi-unggas.html (29 Januari 2022). 

21Burhanuddin (56 Tahun), Warga Desa Tuppu, Wawancara, Tuppu, (23 Mei 2022). 

https://pinrangkab.bps.go.id/indicator/24/120/1/populasi-unggas.html
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Penggunaan kandang baterai, ayam akan lebih sedikit bergerak sehingga 

energi yang berasal dari pakan akan lebih banyak dikonversi menjadi telur. 

Demikian, pemeliharaan akan lebih efektif22. Kandang baterai yang menempatkan 

ayam pada ruang yang sempit menyalahi salah satu asas kesejahteraan hewan yaitu 

asas kebebasan dalam mengekspresikan perilaku alaminya yaitu mengepakkan 

sayap, berjalan, mandi debu, dan mengeram. Ayam sangat berpotensi mengalami 

stres karena tidak bisa melakukan aktivitas alaminya. 

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk dikaji terkait konsepsi fikih ekologi 

dan ketentuan animal walfare dalam menjawab isu-isu kesejahteraan hewan ternak. 

Maka diangkatlah judul penelitian Fikih Ekologi dan asas Animal Walfare (Studi 

Peternakan Ayam Petelur di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang) sebagai penelitian yang fokus pada pemanfaatan hewan ternak 

melalui pendekatan hukum Islam khususnya Fikih Ekologi dan pendekatan asas 

kesejahteraan hewan.  

 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian berjudul; Fikih Ekologi, dan asas Animal Welfare (Studi 

Peternakan Ayam di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, Kabupaten 

Pinrang). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji aktivitas pemanfaatan 

hewan ternak khususnya pada peternakan ayam petelur berdasarkan prinsip Fikih 

 

22Syahrul Kholis dan B. Sarwono, Ayam Elba Kampung Petelur Super, (Cibubur: Penerbit 

Swadaya, 2013), h. 69-70. 
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Ekologi, Etika Pemanfaatan Hewan menurut Hukum Islam, dan asas Animal 

Welfare (Kesejahteraan Hewan) di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang.  

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yaitu bagian integral yang dapat memberikan petunjuk 

sehingga penelitian lebih terarah dalam menganalisis prinsip fikih ekologi dan asas 

animal welfare pada aktivitas peternakan ayam petelur di Kelurahan Tadokkong  

Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Deskripsi fokus 

penelitian ini adalah: 

a. Pemahaman Peternak mengenai Fikih Ekologi, dan Asas Animal Walfare 

(Studi Peternakan Ayam di Kelurahan Tadokkong  Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang). 

b. Implementasi Fikih Ekologi, dan Asas Animal Welfare (Studi Peternakan 

Ayam di Kelurahan Tadokkong  Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)  

Agar menghindari kekeliruan dalam pemahaman penelitian ini, maka perlu 

dijelaskan definisi dari beberapa kata yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Yaitu : 

a. Ternak ayam petelur adalah ternak ayam yang dipelihara untuk menghasilkan 

telur 

b. Fikih Ekologi atau Fiqh al-bi’ah adalah bagian dari fikih kontemporer yang 

diperuntukkan menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis 
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dengan memberikan pedoman-pedoman (hukum, aturan-aturan) berinteraksi 

dengan dan mengelola atau memelihara lingkungan.23 

c. Animal Welfare atau kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang 

berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku 

alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan 

dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang 

dimanfaatkan manusia.24  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, pokok masalah yang diangkat yaitu 

konsepsi fikih lingkungan, dan asas animal walfare terhadap kesejahteraan hewan 

ternak pada peternakan ayam di Kabupaten Pinrang, Kelurahan Tadokkong 

Kecamatan Lembang. Sub masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana Pemahaman Peternak mengenai Fikih Ekologi, dan Asas 

Animal Walfare di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang)?. 

2. Bagaimana Implementasi Fikih Ekologi, dan Asas Animal Welfare di 

Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)?. 

 

 

23 Wardani, Islam Ramah Lingkungan, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 121. 

24 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Bab I, Pasal 1, Ayat 42. 
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D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, maka didapatkan 

beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul tesis Fikih Ekologi dan asas 

Animal Welfare (Studi Peternakan Ayam di Kelurahan Tadokkong Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang). Adapun karya-karya ilmiah yang relevan dengan 

tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Abbas Sofwan Matla’il Fajar dalam disertasinya berjudul: Fikih Ekologi 

Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Gunung Kelud pada tahun 

2020.25 Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu pemanfaatan 

alam di gunung Kelud yaitu melalui kolaborasi harmonis antara tradisi, 

agama, dan modernitas. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini yaitu keduanya menggunakan analisis fikih ekologi dalam 

menyelasaikan masalah dalam penelitian. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian.  

Objek penelitian pada karya ilmiah tersebut mengkaji pemanfaatan alam 

di lereng gunung Kelud, Kediri, Kota Surabaya. Sedangkan penelitian ini 

mengkaji pemanfaatan ternak ayam petelur di  Kelurahan Tadokkong 

Kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang juga penelitian ini 

menggunakan pendekatan konsep kesejahteraan hewan sebagai pisau 

analisis di bidang ilmu terapan. 

 

25Abbas Sofwan Matla’il Fajar, "Fikih Ekologi Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng 

Gunung Kelud”, Disertasi (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2020). 
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2. Muhammad Aziz As’ad, M. Abdurrahman, dan Fahmi Fatwa Rosyadi 

dalam artikelnya yang berjudul: Solusi Prioritas untuk Mengatasi 

Dampak Pertambangan Minyak Bumi di Jambi dengan Pendekatan Fikih 

Lingkungan, tahun 2020. Hasil penelitian mengemukakan bahwa 

kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. Pertamina EP Field 1 Jambi 

ini telah merusak lingkungan hidup sekitarnya,, sebagaimana konsep 

konsep Fikih Lingkungan jika lingkungan tidak dilindungi dan dijaga 

dnegan baik maka Dharuriyat al-Khamsah dan kemaslahatan 

terabaikan.26 Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

yaitu keduanya menggunakan metode kualitatif. Keduanya juga 

menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan Fikih 

Lingkungan atau Fikih Ekologi.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu objek 

penelitian. Penelitian Muhammad Aziz As’ad fokus meneliti objek yaitu 

aktifitas pertambangan minyak bumi yang dilakukan PT. Pertamina EP 

Field 1 Jambi, sedangkan penelitian ini mengambil objek yaitu aktifitas 

peternakan ayam petelur di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang. 

3. Dirga Pranata dan Ayu Lestari dalam artikelnya berjudul: Kesejahteraan 

Ayam Petelur (Studi Kasus: PT. ITS Kabupaten Maros, Provinsi 

 

26Muhammad Aziz As’ad, dkk., “Solusi Prioritas untuk Mengatasi Dampak Pertambangan 

Minyak Bumi di Jambi dengan Pendekatan Fikih Lingkungan”, Prosiding Hukum Ekonomi 

Syari’ah, Volume 6, No. 2 Tahun 2020. 
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Sulawesi Selatan) tahun 2022.27 Hasil penelitian yang diperoleh bahwa 

penerapan kesejahteraan hewan di PT. ITS telah dilakukan, tetapi ada 

aspek yang tidak terpenuhi yaitu aspek bebas mengekspresikan perilaku 

normal dan alami yang belum terlaksana karena kepadatan rang atau 

kandang sangat membuat hewan berdesak-desakan.  

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak 

kesamaan pendekatan penelitian dan objek penelitian yaitu 

menggunakan pendekatan konsep kesejahteraan hewan dan objeknya 

yaitu peternakan ayam petelur.  

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah yaitu 

penelitian tersebut hanya menggunakan pendekatan kesejahteraan hewan 

saja. Sedangkan penelitian ini selain menggunakan pendekatan 

kesejahteraan hewan, juga menggunakan pendekatan  fikih Ekologi. 

4. Susanti, Nur Annis Hidayati, dan Budi Afriansyah dalam artikelnya 

berjudul: Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Beberapa Peternakan 

Ras Pedaging (Studi Kasus di Kabupaten Bangka) pada tahun 2017. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa kesejahteraan 

ayam ras pedaging dengan rata-rata skor 16 yang menunjukkan pada 

keseluruhan peternakan di Kabupaten Bangka dikategorikan cukup 

 

27Dirga Pranata, Ayu Lestari, " Kesejahteraan Ayam Petelur (Studi Kasus: PT. ITS 

Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan) ", ANOA: Journal of Animal Husbandry¸Volume 1 

Nomor 1, Februari 2022. 
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sejahtera.28 Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

terdapat pada pendeketan yang digunakan yaitu keduanya menggunakan 

pendekatan konsep kesejahteraan hewan. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini yaitu perbedaan dari segi metologi, dan variabel 

lain. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu 

penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunkan metodologi 

kualitatif.  

5. Aminah Hajah Thaha, Ihsan Nur Halim, Rasyida Mappangaro, Jumriah 

Syam, Muhammad Nur Hidayat, dan Andi Suarda dalam artikel berjudul: 

Evaluasi Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Tempat Pemotongan 

Unggas di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021.29 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut bahwa sebagian besar 

konsep kesejahteraan hewan telah diterapkan dengan baik pada tempat 

pemotongan unggas di Kabupaten Takalar kecuali pada aspek bebas dari 

luka, penyakit, dan sakit yang masih terdapat 53% menggunakan 

keranjang besi untuk pengangkutan ternak yang berpotensi melukai 

ternak saat sebelum proses penyembelihan sebagai salah satu indikator 

aspek tersebut. 

 

28Susanti, dkk., “Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Bebebrapa Peternakan Ras 

Pedaging (Studi Kasus di Kabupaten Bangka)”, Ekotonia: Jurnal Penelitian Biologi, Botani, 

Zoologi, dan Mikrobiologi, Vol 2 No. 1 (2017). 

29 Aminah Hajah Thaha, dkk., " Evaluasi Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Tempat 

Pemotongan Unggas di Kabupaten Takalar”, Jurnal Ilmu dan Industri Peternakan, Volume 7 

Nomor 1 81-91, Juni 2021. 
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Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada 

pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan konsep 

kesejahteraan hewan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

terletak pada metodologi yang digunakan. Penelitian tersebut 

menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan fikih 

ekologi. 

Melihat literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, belum ada yang 

mengkaji kesejahteraan hewan ternak khususnya ternak ayam petelur ditinjau dari 

Fikih Ekologi sebagai acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam 

terkhusus pemanfaatan hewan ternak. Maka peneliti tertarik mengkaji 

permasalahan pemanfaatan sumber daya alam dari segi pemanfaatan hewan ditinjau 

dari Fikih Ekologi. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian dibuat dengan tujuan akan menjadi harapan peneliti selanjutnya 

dapat melihat permasalahan dalam bidang hukum. Adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis pemahaman peternak 

mengenai fikih ekologi, dan asas animal welfare pada peternakan ayam petelur 

di Kelurahan Tadokkong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 
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b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi fikih ekologi, 

dan asas animal welfare pada peternakan ayam petelur di Kelurahan 

Tadokkong  Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

terkait konsep fikih ekologi dan asas animal welfare pada peternakan ayam petelur. 

Mengenai kegunaan secara teoretis dan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoretis 

1) Tersedianya kajian akademik yang berangkat dari suatu rangkaian studi 

untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam khususnya fikih 

ekologi, dan hukum kesejahteraan hewan terhadap hewan ternak dalam 

hal ini peternakan ayam petelur. 

2) Memberikan sumbangsi pemahaman akademik terkait kajian fikih 

ekologi, dan asas animal welfare terhadap kesejahteraan hewan ternak 

khususnya pada peternakan ayam petelur. 

3) Untuk kepentingan ilmiah, sebagai sarana kelengkapan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman yang dapat dijadikan 

sebagai rujukan pelengkap pustaka. 

b. Kegunaan praktis 

1) Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan keilmuan Islam 

khususnya fikih ekologi, dan asas animal welfare hewan ternak 

khususnya pada peternakan ayam petelur. 
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2) Dapat dijadikan sebagai rujukan baru atau menjadi tolak ukur dalam 

kegiatan peternakan ayam petelur berdasarkan fikih ekologi, asas animal 

welfare terhadap hewan ternak.
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BAB II  

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Pemanfaatan dan Perlindungan Hewan dalam Hukum Islam dan Hukum 

Kesejahteraan Hewan di Indonesia 

1. Perlakuan terhadap Hewan Perspektif Hukum Islam 

Hewan ditundukkan oleh Allah swt., untuk kepentingan dan kenyamanan 

manusia dengan mengambil manfaat dari hewan. Allah tidak akan membiarkan 

manusia memperlakukan hewan semena-mena. Allah swt., bahkan menetapkan 

aturan dalam pemanfaatan hewan dengan kembali kepada prinsip-prinsip 

pemanfaatan secara universal yaitu memanfaatkan berdasarkan aturan yang 

disyari’atkan dengan meminimalisir kemungkinan rasa sakit dan rasa tersiksa pada 

hewan.1 

Dua prinsip tersebut menjadi prinsip utama yang dapat diterapkan di 

berbagai cara dalam pemanfaatan hewan walaupun cara tersebut tidak disebutkan 

secara langsung dari nash syara’, selama cara-cara pemanfaatan merujuk kepada 

kedua prinsip tersebut maka pemanfaatan hewan telah dijalankan berdasarkan 

hukum Islam. Perkembangan zaman menemui manusia banyak menghasilkan 

inovasi dalam melakukan suatu tujuan, maka tidak dipungkiri pemanfaatan hewan 

saat ini banyak dipengaruhi teknologi mutakhir yang populer saat ini. 

 

1Ammar Kamal Moh. Manna’a, “ Ahkam al-Hayawan fi Fiqh al-Islamiy “, Thesis (Faculty 

of Higher Education An-Najah National University Nablus, 2000), h. 140.  
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Allah telah memberikan petunjuk dengan pandangan dan aturan tentang 

cara menyayangi hewan di setiap keadaan termasuk dalam keadaan pemanfaatan 

hewan seperti ketika menyembelih, menunggangi, dan menjadikannya alat 

pengangkut, bahkan ketika diperah susunya. Sebagaimana hadis Nabi saw.,:  

»يََ عَائِشَةُ«   عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
عُنْفِ، وَمَا لَْ يُ عْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ يُ عْطِي عَلَى الر فِْقِ مَا لَْ يُ عْطِي عَلَى الْ رَفِيق  يُُِبر الر فِْقَ، وَ إِنَّ اَلله  

 )رواه مسلم( 2
 

Artinya:  

Dari ‘Aisyah, istri Nabi saw., sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: “ 
Wahai Aisyah, Sesungguhnya Allah Maha Menyayangi dan Maha Mencintai 
dan mengasihi orang yang mengasihi dan tidak memberikan kekerasan juga 
tidak memberikan selainnya. (H.R. Muslim).3 

 

Hadis tersebut menyerukan untuk memberi kasih kepada seluruh makhluk 

yang ada di muka bumi ini karena dengan kasih, segala hal baik akan kembali ke 

diri yang memberikan kasih sayang kepada siapapun yang diberikan. Begitu pula 

sebaliknya, jika bersikap abai dan hanya mementingkan diri sendiri tanpa 

memperhatikan makhluk lain, maka segala sesuatunya akan kembali kepada apa 

yang diperbuat. Apabila berbuat kasih, maka akan mendapatkan kasih pula, begitu 

pula sebaliknya. 

Khususnya pada hewan ternak yang langsung memberikan dampak terhadap 

keberlangsungan hidup manusia, syariat Islam memiliki etika khusus terkait tata 

 

2Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairiy An-Naisaburiy, Shahih Muslim, Juz 

ke 4 (Beirut: Dar Ihya Al-Turaats, 1955), No. 2593 h. 2003. 

3Terjemahan Penulis. 
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cara dalam memperlakukan hewan ketika dalam proses pemanfaatannya yang 

mencakup tiga proses yaitu etika dalam proses penyembelihan, dan penunggangan. 

Salah satu etika yang akan diuraikan yaitu etika dalam proses penyembelihan. 

Adapun etika penyembelihan hewan. 

Keistimewaan syariat Islam dalam memperlakukan hewan hingga cara 

menyembelihnya. Islam tidak membiarkan manusia menyembelih hewan sesuka 

hati. Islam memberikan aturan yaitu tidak menyakiti sembelihan. Demikianlah 

upaya untuk mengambil manfaat dari hewan, khususnya hewan ternak. Manusia 

patut memperlakukan baik sembelihannya untuk memperoleh kasih sayang 

sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad sebagai berikut: 

أوَْ قاَلَ:   - لََذْبَحُ الشَّاةَ، وَأنَََ أرَْحَُْهَا  عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ قُ رَّةَ، عَنْ أبَيِهِ، أَنَّ رَجُلً قاَلَ: يََ رَسُولَ اِلله إِنّ ِ 
اةُ إِنْ رَحِْْتَ هَا رَحَِْكَ وَالشَّ وَالشَّاةُ إِنْ رَحِْْتَ هَا رَحَِْكَ اللهُ "  فَ قَالَ: "   - إِنّ ِ لََرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أذَْبَََهَا  

 اللهُ )رواه احْد( 4
Artinya: 

Dari Mu’awiyah bin Qurrah, seseorang berkata kepada Rasulullah saw., 
“Wahai Rasulullah aku akan menyembelih kambing tapi saya sangat 
menyayangi kambing itu, maka Rasulullah menjawab: “Jika kamu mengasihi 
kambing itu, maka Allah mengasihimu juga" (H.R. Ahmad).5 

 
 
 

Imam Al-Kasani dalam kitabnya Bada’al-Sana’i menguraikan terkait aturan 

umum dalam menyembelih hewan, sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan 

yang mempermudah dalam proses penyembelihannya dan mendekatkan 

 

4Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Ahmad, Vol. 4 (Kairo: Mu’assasah Qurtubah, 

t.t.), h. 1434. 

5Terjemahan Penulis. 
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sembelihan dalam mencapai rasa nyaman.6 Sunnah tersebut mencakup segala 

proses baik sebelum disembelih maupun setelah disembelih. Aturan-aturan terkait 

mengacu kepada hadis shahih yang menyerukan untuk memperlakukan hewan 

dengan baik. Aturan tersebut di antaranya: 

a. Pemanfaatan hewan dalam hukum Islam 

Adapun tata cara pemanfaatan hewan hukum Islam dikemukakan oleh para 

ulama yang berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah serta ijtihad ulama 

tersebut dengan mengamati fenomena yang terjadi pada hewan, di antaranya: 

1) Menyembelih di siang hari.7 

2) Disiram air sebelum disembelih.8 

3) Digiring ke pemotongan dengan lembut, baik, dan tidak berbuat kasar 

terhadap sembelihan, tidak didorong atau ditarik dengan kasar.9   

4) Mata pisau yang digunakan menyembelih harus tajam. Tidak boleh 

memotongnya dengan pisau yang tumpul.10   

5) Jangan menajamkan pisau di hadapan sembelihan.11 

6) Mempercepat pemotongan sembelihan.12 

 

6Ammar Kamal Moh. Manna’a, “ Ahkam al-Hayawan fi Fiqh al-Islamiy”, h. 142  

7Abu Bakar Alauddin ibn Mas’ud al-Kasani Al-Hanafi, Bada’i Al-Sana’i, (Beirut: Dar al-

Fikr, 1996), h. 60. 

8Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbani, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-

Fikr, 1978), h. 105. 

9Al-Mawardi Al-Basyri, Al-Hawiy al-Kabir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 

116. 

10 Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbani, Mughni al-Muhtaj, h.105. 

11 Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbani, Mughni al-Muhtaj, h.105. 

12 Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, h. 116. 
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7) Kerongkongan sembelihan dipotong dengan cara bolak-bolak balik .13 

8) Tidak memotong sembelihan secara berlebihan (kerongkongan dipotong 

hingga terpisah dari badan).14 

9) Posisi unta ketika disembelih harus dalam keadaan berdiri. Posisi sapi dan 

kambing ketika disembelih dalam keadaan berbaring.15  

10) Kaki sembelihan diikat sebagian dan dilepas sebagian.16 

11) Tidak disembelih di hadapan hewan lain.17 

12) Tidak boleh menguliti atau memotong-motong anggota badan sembelihan 

kecuali dalam keadaan sudah dingin dan tidak bergerak.18 

Poin 1 yaitu diserukan melakukan penyembelihan pada siang hari saja karena 

malam hari adalah waktu istirahat maka jangan menyembelihnya pada malam hari. 

Siang hari lebih cepat dan lebih aman. Pada kitab Bada’I al-Sana’I bahwa 

sesungguhnya disunnahkan menyembelih pada siang hari dan dimakruhkan 

menyembelih pada malam hari. Hukumnya dikategorikan sebagai makruh tanzih, 

maksudnya pemakruhan tersebut dimungkinkan karena19:  

Pertama: pada malam hari adalah waktu istirahat, menyakiti pada waktu 

istirahat sangat menyiksa, Kedua: menyembelih di waktu malam tidak menjamin 

 

13Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, h. 116. 

14Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, h. 116. 

15Ali bin Abu Bakar bin Abd al-Jalil al-Farghani Abu al-Hassan Burhanuddin Al-

Marghinani, Al-Hidayah, (Karachi: Idarah al-Qur’an wa al-Ulum al-Islamiyah, 1417 H), h. 66. 

16 Al-Basyri Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, 116. 

17 Muhammad Urfah ad-Dasuqi, Hasyiyah ad-Dasuqi, (Mesir: Mathba’ah al-Azhariyyah, 

1303 H), h. 108. 

18Al-Mawardi Al-Basyri, Al-Hawiy al-Kabir, h. 117. 

19Abu Bakar Alauddin ibn Mas’ud al-Kasani Al-Hanafi, Bada’i Al-Sana’i, h. 60.  
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untuk tidak keliru dalam memotong, oleh karenanya dilarang memotong pada 

malam hari. Ketiga: sebagai syarat yang disembelih, tidak terlihat jelas pada malam 

hari kemungkinan sempurna putusnya urat bagian tubuh yang disembelih. 

Namun, tiga alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan apabila ada 

penerangan lain, maka tidaklah makruh pada malam hari apabila ada penerangan 

alternatif untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan menyakiti 

hewan sembelihan. Pada dasarnya anjuran menyembelih pada siang hari agar 

sembelihan dapat beristirahat ketika malam hari sebagai waktu penenang 

sembelihan agar esok pada siang hari sembelihan dapat dipersiapkan dengan baik 

setelah mendapatkan istirahat yang cukup. 

Poin 2 yaitu membasuh sembelihan dengan air terlebih dahulu agar 

memudahkan untuk menguliti dan dipotong-potong setelah disembelih. Anjuran 

tersebut juga bertujuan agar sembelihan tidak merasakan dahaga sebelum waktunya 

disembelih. Sembelihan merasakan kesegaran yang cukup di saat detik-detik 

dilakukan penyembelihan sebagaimana yang dikemukakan Al-Mawardi dalam 

kitabnya Al-Hawi.20 

Pada poin ke-3, Ibnu Sirin meriwayatkan, Umar bin Khattab r.a., dia melihat 

seseorang menggiring kambing yang akan disembelih dengan cara kasar, Umar 

memukul seseorang tersebut dengan cambuk. Umar pun berkata: “ Giringlah 

kepada kematian dengan cara yang baik.”21 Mawardi berkata agar menggiring 

 

20 Al-Mawardi Al-Basyri, Al-Hawiy al-Kabir, h. 116. 

21Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Ibn Ali Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar 

al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 281. 
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sembelihan ke pemotongan dengan cara yang tidak menyakiti sehingga sembelihan 

terasa aman.22  

Pada poin ke-4, yaitu mata pisau yang digunakan menyembelih harus tajam. 

Tidak boleh memotongnya dengan pisau yang tumpul.23 Hal tersebut dimaksudkan 

agar penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat dan dapat mengurangi rasa 

sakitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,: 

ادِ  تَانِ حَفِظْتُ هُمَا عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِ الَْشْعَثِ، عَنْ شَدَّ  بْنِ أَوْسٍ، قاَلَ: ثنِ ْ
لَةَ، وَإِذَا ذَبََْتُمْ  قاَلَ: »إِنَّ اَلله كَتَبَ الِْْحْسَانَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ، فإَِذَا قَ تَ لْتُمْ   فأََحْسِنُوا  فأََحْسِنُوا الْقِت ْ

بْحَ، وَلْيُحِ دَّ أَحَدكُُمْ شَفْرَتهَُ، فَ لْيُْحِْ ذَبيِحَتَهُ )رواه مسلم( 24«  الذَّ
Artinya: 

Dari Abi Asy’ats dan Syaddad bin Aus, keduanya berkata bahwa dari 
Rasulullah saw., berkata: Sesungguhnya Allah mengharuskan  berbuat baik 
kepada seluruh makhluk hidup. Apabila kamu menyembelih maka 
perbaikiliah sembelihnya, tajamkanlah pisaumu agar nyaman sembelihan dan 
proses penyembelihannya. (H.R Muslim).25 

Ad-Dasuqi dalam kitab Hasyiyah al-Dasuqi, kata “pertajam” berarti 

disunnahkan untuk mempercepat penyembelihan sehingga sembelihan merasa 

nyaman ketika ruhnya keluar dengan cepat.26 Hal tersebut menerangkan bahwa 

fikih fauna sangat menjunjung tinggi kenyamanan hewan dan berupaya semaksimal 

mungkin meminimalisir rasa sakit hewan dalam kondisi apapun terutama dalam 

keadaan untuk pemanfaatan. 

 

22Al-Mawardi Al-Basyri, Al-Hawiy al-Kabir, h. 116. 

23Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbani, Mughni al-Muhtaj, h.105. 

24 Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz ke-

3 (Beirut: Dar Ihya Al-Turaats, 1955), No. 1955 h. 1548. 

25 Terjemahan Penulis. 

26Muhammad Urfah ad-Dasuki, Hasyiyah ad-Dasuqi, h. 107. 
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Pada poin ke-5 yaitu larangan menajamkan pisau di hadapan sembelihan. 

Hal tersebut sebagai bentuk upaya menjaga perasaan sembelihan. Melihat alat 

pemotong  diasah di hadapan sembelihan akan menambah rasa sakit. Salah satu 

upaya berbuat baik dengan kasih sayang terhadap sembelihan dengan mengasah 

pisau jauh dari pandangan hewan sembelihan sebisa dan semampu mungkin. Hadis 

Rasulullah saw.,: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - عَنْ أبَيِهِ عَبْدِ الِلَِّ بْنِ عُمَرَ، قاَلَ: أمََرَ رَسُولُ الِلَِّ   فَارِ، وَأَنْ تُ وَارَى   -صَلَّى الِلَّ بََِدِ  الشِ 
 عَنْ الْبَ هَائمِِ، وَقاَلَ: "إِذَا ذَبَحَ أَحَدكُُمْ  فَ لْيُجْهِزْ )رواه ابن ماجه( 27"

 

Artinya: 

Dari ayahnya, Abdullah ibn Umar berkata: Rasulullah saw., memerintahkan 
untuk mempertajam alat untuk menyembelih dan memperlakukan dengan 
hati-hati hewan yang akan disembelih. Rasulullah saw., bersabda: apabila 
akan menyembelih, maka persiapkan alat-alatnya. (H.R Ibnu Majah).28 

 

Hewan mengetahui alat yang akan digunakan untuk menyembelihnya seperti 

mengetahui adanya malapetaka.29 Hewan dengan segala instingnya dapat 

mengetahui dapat mengetahui benda-benda yang dipakai untuk menyembelihnya. 

Kemampuan yang Allah swt., berikan kepada hewan yang merupakan kelebihan 

khusus yang tidak dimiliki makhluk lain. Perlunya memperlakukan hewan dengan 

kasih sayang sebagai bentuk bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi berhak 

diperlakukan dengan penuh kasih. 

 

27Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz ke-4, 

(Dar al-Risalah al-Ilmiyah, 2009), No. 3171, h. 341. 

28Terjemahan Penulis. 

29Abu Bakar Alauddin ibn Mas’ud al-Kasani Al-Hanafi, Bada’i Al-Sana’i, h. 60. 
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Poin ke-6 yaitu sebaiknya mempercepat proses penyembelihannya. 

Dimaksudkan agar tidak memperlambat karena kalau dipercepat sakitnya akan 

berkurang, itulah yang disunnahkan. Al-Bada’i mengatakan bahwa istilah 

“mempercepat” ketika memotong kerongkongan dimakruhkan memperlambatnya, 

sebagaimana Hadis Nabi saw.: 

 .…   فَ لْيُْحِْ  ذَبيِحَتَهُ  )رواه مسلم( 30

Artinya: “ …Pernyaman proses pemotongannya. (HR. Muslim)”31 

Mempernyaman dan mempercepat akan memberi rasa nyaman dan rasa sakit 

berkurang bagi hewan sembelihan. Segala sesuatu upaya untuk memberikan rasa 

nyaman terhadap hewan maka hal tersebut disunnahkan, termasuk dalam hal 

pemanfaatan. Menyembelih hewan dengan maksud tertentu terutama untuk 

kepentingan kebaikan perlu mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan 

pemberian rasa nyaman kepada hewan yang akan dimanfaatkan. 

Pada poin ke-6 yaitu memotong kerongkongan dengan cara bolak balik. Hal 

tersebut dilakukan agar dapat mempercepat pemotongan dan mempercepat 

keluarnya ruh sembelihan. Teknik menyembelih dengan cara bolak balik akan 

mempercepat putusnya kerongkongan dan mempermudah leher dan badan 

sembelihan terpisah dengan cepat. Pemotongan harus dilakukan segera, tidak 

dibolehkan memperlambat karena akan memberikan penderitaan dengan durasi 

 

30Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz ke-

3, No. 1955 h. 1548. 

31Terjemahan Penulis. 
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yang semakin lambat, maka dengan cara bolak-balik akan memudahkan bagi 

sembelihan untuk melepaskan ruhnya. 

Pada poin ke- 7 yaitu larangan memotong secara berlebihan, maksudnya 

bagian kepala jangan sepenuhnya terputus dari badan. Kehati-hatian dalam 

memotong hewan adalah tuntutan syara’, maka apabila melebihi berarti menambah 

rasa sakit hewan sembelihan maka itulah yang dilarang. Jika bagian kepala dan 

badan diputus segera tanpa memastikan sembelihan tidak bergerak lagi, perbuatan 

tersebut sangat menyiksa sembelihan. Belum dipastikan sembelihan mati dengan 

tenang dengan langsung memutus bagian kepala dan badan hal tersebut 

bertentangan dengan syariat Islam karena hewan masih merasakan rasa sakit 

sedangkan ruhnya segara diputus. 

Pada poin ke-8, ketentuan tersebut berlaku bagi hewan dengan ukuran badan 

tertentu seperti unta. Unta ketika disembelih harus dalam keadaan berdiri. Posisi 

sapi dan kambing ketika disembelih dalam keadaan berbaring. Dikarenakan tinggi 

badan unta yang tinggi maka lebih mudah jika posisi unta dalam keadaan berdiri 

ketika hendak disembelih. Sebaliknya, dengan sapi dan kambing yaitu posisi dalam 

keadaan baring ketika hendak disembelih. 

Poin ke- 9, mengikat sebagian kaki sembelihan dan melepas kaki yang 

lainnya. Hal tersebut dimaksudkan apabila diikat semua kakinya maka akan terasa 

tersiksa dan jika dilepas semua, sembelihan akan lari.32 Ketentuan tersebut 

sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Hajj/ 22: 36 

 

32Al-Basyri Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, 116 
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 فإَِذَا وَجَبَتۡ فَ   ۖ  ٞ  وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنََٰهَا لَكُم مِ ن شَعَََٰٰٓئِرِ ٱلِلَِّ لَكُمۡ فِيهَا خَيْۡ 
 
هَا صَوَآَٰفَّ ٱذكُۡرُواْ ٱسۡمَ ٱلِلَِّ عَلَي ۡ

هَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱ اَ لَكُمۡ لعََلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ جُنُوبُُاَ فَكُلُواْ مِن ۡ لِكَ سَخَّرۡنََِٰ لۡمُعۡتَََّّۚ كَذََٰ  
 

Terjemahnya: 

36. Unta-unta itu Kami jadikan untukmu sebagai bagian dari syiar agama 
Allah. Bagimu terdapat kebaikan padanya. Maka, sebutlah nama Allah 
(ketika kamu akan menyembelihnya, sedangkan unta itu) dalam keadaan 
berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Lalu, apabila telah rebah (mati), 
makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup 
dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang 
meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkannya (unta-unta 
itu) untukmu agar kamu bersyukur.33 

 
 

Kata ( ۖ  صَوَآَٰفَّ  ) adalah kaki-kakinya yang telah disejajarkan. Unta disembelih 

dalam keadaaan berdiri lagi terikat kakinya. Pada dasarnya, perlakuan ini 

merupakan sifat untuk kuda. kata ini dibentuk dari ( صافن  وهو  -  صفن الفرس ). Kata 

“Sunbuk" adalah ujung kuku (telapak). Apabila mereka hendak menyembelih unta, 

maka salah satu kakinya diikat, sehingga ia berdiri dengan kedua kakinya.34 

Hal tersebut dimaksudkan agar sembelihan dapat dikendalikan apabila 

hewan merasa tidak tenang. Menenangkan dengan cara mengikat satu kaki 

mempermudah penyembelih menjangkau hewan jika hewan memberontak dan 

menyerang manusia maka perlu pengendalian namun tetap memberikan 

keleluasaan dengan membiarkan satu kaki tidak diikat. 

 

33Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Adhi 

Aksara Abadi, 2011), h. 112. 

34, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al-Anshari Al- Qurthubi, Jami’ Liahkam al-

Qur’an, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), h. 60 
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Poin ke -10 yaitu anjuran untuk tidak menyembelih hewan di hadapan 

hewan lain. Jika dipotong di hadapan hewan lain akan bertambah sakitnya maka 

baiknya disembelih sendiri-sendiri, jangan dikerjakan di tempat pemotongan. 

Praktik penyembelihan kambing di hadapa kambing lainnya pernah terjadi di 

zaman Imam Malik, maka demikian itu dilarang.35 Sebagaimana larangan 

mempertajam pisau di hadapan hewan sembelihan, dengan mempertontonkan 

penyembelihan hewan di hadapan hewan lain akan memberikan rasa sakit dan rasa 

tidak nyaman bagi hewan sebelum disembelih. 

Poin ke-11 yaitu larangan menguliti atau memotong-motong anggota badan 

sembelihan sebelum memastikan hewan telah dalam keadaan tidak bergerak sama 

sekali. Menyegerakan menguliti dan memotong-motong bagian tubuh sembelihan 

tanpa memastikan hal tersebut juga termasuk kategori menyiksa hewan. 

Ketergesaan tersebut juga melanggar syariat hukum Islam, maka wajib memastikan 

hewan dalam keadaan sudah dingin dan tidak bergerak. 

Demikianlah salah satu etika dalam memanfaatkan hewan khususnya hewan 

ternak. Contoh ternak yang diambil yaitu hewan mamalia seperti unta, sapi, dan 

kuda sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah hewan ternak yang 

dipelihara masyarakat Islam pada masa turunnya wahyu baik Al-Qur’an maupun 

sunnah Nabi dominan menyebutkan hewan-hewan tersebut. Namun, melalui 

prinsip utama dalam pemanfaatan hewan dalam hukum Islam yang menjunjung 

tinggi upaya minimalisir rasa sakit dan penderitaan terhadap hewan, Prinsip 

 

35Muhammad Urfah ad-Dasuki, Hasyiyah ad-Dasuqi, h. 108. 
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tersebut dapat menyesuaikan pada seluruh aspek dan seluruh jenis hewan, termasuk 

hewan ternak. 

b. Perlindungan hewan dalam Hukum Islam. 

Manusia diciptakan oleh Allah swt., sebagai khalifah di bumi sebagai 

pengemban amanah memakmurkan bumi dan seisinya. Tugas khalifah tidak 

memberikan kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hati yang berpotensi 

membawa kerusakan terhadap keseimbangan ekologis. Justru tugas sebagai 

khalifah mewajibkan manusia menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian 

agar tidak menimbulkan kerusakan yang akan memberikan dampak kepada 

makhluk lainnya. 

Firman Allah swt., memerintahkan berbuat kebaikan (ihsan) kepada seluruh 

makhluk hidup sebagaimana termaktub dalam QS. Al-An’am/6:38 berbunyi: 

رٍ يَّطِيُْْ بَِِنَاحَيْهِ اِلََّْٰٓ امَُم  امَْثاَلُكُمْ ًۗمَا فَ رَّطْنَا فِِ   ىِٕ
ۤ
 الْكِتَٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثَُُّ اِلَٰٰ وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِِ الَْْرْضِ وَلَْ طَٰ

٣٨رَبُِ ِمْ يُُْشَرُوْنَ   
Artinya: 

38.Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung 
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan 
umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di 
dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.36 

Ayat tersebut secara umum menerangkan dengan menunjukkan betapa besar 

kuasa Allah swt., dengan membuktikan kemampuan-Nya memenuhi permintaan 

orang kafir yaitu memfasilitasi seluruh kebutuhan binatang yang ada di darat, laut, 

 

36 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Adhi 

Aksara Abadi, 2011), h. 232. 
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dan udara seperti Allah memenuhi kebutuhan manusia.37 Kuasa Allah memenuhi 

seluruh langit dan bumi, seluruh makhluk hidup di dunia tanpa terkecuali. Allah 

memenuhi seluruh kebutuhan hidup makhluknya, sebagai manusia yang telah 

diberikan kemampuan menjaga seluruh makhluk hidup termasuk hewan. 

Hadis Rasulullah saw., menegaskan larangan melakukan bentuk penyiksaan 

dalam bentuk apapun terhadap hewan secara keseluruhan dengan menggambarkan 

satu contoh perilaku penyiksaan. Dikeluarkan pada kitab Shahih Bukhari, hadis 

tersebut yaitu: 

هُمَا: أَنَّ رَسُولَ الِلَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »عُذ ِ  ُ عَن ْ بَتِ امْرأَةَ  فِ عَنْ عَبْدِ الِلَِّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الِلَّ
ُ أعَْلَمُ: »لَْ أنَْتِ أَطْعَمْتِهَا  هِرَّةٍ  وَلَْ حَبَسَت ْهَا حَتََّّ مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ« قاَلَ: فَ قَالَ: وَالِلَّ

 سَقَيْتِهَا حِيَ حَبَسْتِيهَا، وَلَْ أنَْتِ أرَْسَلْتِهَا، فأََكَلَتْ مِنْ  خَشَاشِ  الَرْضِ  )رواه البخاري( 38«
 

Artinya: 

Dari Abdillah Ibn Umar bahwa Rasulullah saw, bersabda: Seseorang 
perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan 
karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia 
menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri. 
(HR. Al-Bukhari).39 

 

Hadis tersebut menunjukkan larangan menyiksa hewan dengan memberikan 

gambaran bagi siapa saja yang melakukan penyiksaan terhadap hewan akan 

dihukum dengan memberikan siksaan kelak di akhirat. Kucing sebagai contoh 

 

37Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur’an, Vol. 4, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 82. 

38Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-

Bukhari Al-Ju’fi, Shahih Bukhari, Juz Ke-3, (Beirut: Dar al-Kutub an-Najah, 1433 H), No. 2365, h. 

112. 

39Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 

Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, h. 6. 
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dalam hadis tersebut karena kucing adalah hewan yang dapat berpindah dengan 

mudah dan dapat dijadikan peliharaan akan tetapi hadis tersebut berlaku umum 

yaitu menghendaki seluruh hewan. Penyiksaan terhadap hewan dengan jenis 

apapun akan diazab di akhirat. 

Berikut fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pelestarian satwa langka 

untuk menjaga ekosistem. Fatwa tersebut walaupun berbicara terkait aturan-aturan 

tertentu dalam melestarikan satwa langka, fatwa tersebut dapat berlaku umum bagi 

seluruh hewan dalam jenis apapun dengan beberapa poin yang dapat diterapkan 

pada jenis satwa, di antaranya: 

1) Setiap makhluk hidup memiliki hak melangsungkan kehidupannya dan 
didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan manusia. 

2) Mempelakukan satwa langka dengan baik (ihsan), dengan jalan 
melindungi dan melestarikan keberlangsungan hidupnya hukumnya wajib. 

3) Perlindungan dan pelestarian satwa langka sebagaimana angka 2 antara 
lain dengan jalan: 

a) menjamim kebutuhan dasarnya, seperti pangan, tempat tinggal, dan 
kebutuhan berkembang biak; 

b) tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuannya; 

c) tidak menyatukan dengan satwa lain yang membahayakan; 

d) menjaga keutuhan habitat; 

e) mencegah perburuan dengan perdagangan ilegal; 

f) mencegah konflik dengan manusia; 

g) menjaga kesejahteraan hewan (animal welfare). 

4) Satwa langkah boleh dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuai dengan 
ketentuan syariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5) Pemanfaatan satwa langka sebagaimana angka 4 antara lain dengan jalan; 

a) menjaga keseimbangan ekosistem; 

b) menggunakan untuk kepentingan ekowisata, pendidikan, dan 
penelitian; 

c) menggunakannya untuk menjaga keamanan lingkungan; 

d) membudidayakan untuk kepentingan kemaslahatan sesuai dengan 
ketentuang peraturan perundang-undangan. 
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6) Membunuh, menyakiti, menganiaya, memburu, dan/atau melakukan 
tindakan yang mengancam kepunahan satwa langka hukumnya haram 
kecuali ada alasan syar’I, seperti melindungi dan menyelamatkan jiwa 
manusia. 

7) Melakukan perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka 
hukumnya haram.40 

Ketentuan hukum pada dasarnya diperuntukkan bagi satwa langka akan 

tetapi ketentuan tersebut dapat diperlakukan bagi seluruh jenis satwa. Melihat nilai-

nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan dengan fenomena perlakuan 

terhadap satwa yang tidak semena-mena. Seluruh satwa wajib diperlakukan dengan 

baik karena pada dasarnya satwa ditundukkan oleh Allah swt., sebagai makhluk 

yang menunjang kehidupan manusia, maka sudah seharusnya manusia 

memperhatikan kebutuhan satwa, dan memperlakukannya dengan kasih.  

Ketentuan tersebut di samping memberikan perhatian terhadap satwa, 

perlunya memperhatikan keseimbangan ekosistem dengan memperhatikan alam 

sekitar dalam proses perlindungan dan pemeliharaan satwa. Menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar agar tetap terjaga selagi memanfaatkan dan memelihara satwa. 

Hal tersebut bertujuan agar seluruh makhuk hidup baik manusia, tumbuhan, hewan 

dan organisme lainnya dapat hidup dengan nyaman dan aman dengan menjaga 

keseimbangan ekosistem. 

2. Perlindungan Hukum terkait Kesejahteraan Hewan Ternak di 

Indonesia. 

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengatur seluruh tingkah laku 

manusia yang diatur berlandaskan hukum sebagaimana yang termaktub dalam 

 

40Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 

Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem, h.12-13. 
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pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menerangkan bahwa 

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena hal tersebut hukum ditegakkan dengan 

memberikan petunjuk terkait perbuatan manusia melalui hukum berupa norma yang 

hidup dan berkembang di masyarakat.41 Norma hukum dituangkan salah satunya di 

dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi memuat secara tegas aturan 

terhadap perbuatan masyarakat. Termasuk pengaturan terkait isu satwa, Indonesia 

mewadahi isu tersebut dengan menetapkan beberapa peraturan perundang-

undangan terkait. 

Sumber daya alam terdiri dari alam hewani dan alam nabati yang masing-

masing memiliki fungsi dan manfaat untuk membentuk lingkungan hidup yang 

eksistensinya tidak dapat digantikan bahkan saling membutuhkan satu sama lain 

sehingga gangguan yang dialami salah satunya akan berakibat mempengaruhi 

ekosistem suatu lingkungan. Tidak dapat diabaikan hewan ternak yang senantiasa 

memberikan manfaat langsung terhadap kelangsungan hidup manusia akan 

terancam mengalami gangguan jika manusia abai apabila terus-menerus 

dimanfaatkan tanpa memperhatikan kesejahteraannya. 

Perkembangan hukum di Indonesia yang berjalan dinamis salah satunya 

disebabkan oleh interaksi hukum dengan keadaan sosial, politik, dan ekonomi 

masyarakat sehingga menimbulkan berbagai macam reaksi termasuk reaksi hukum 

yang menanggapi hal tersebut. Kedinamisan hukum yang terjadi salah satunya yaitu 

munculnya regulasi terkait hewan ternak. Aturan terkait hewan ternak bertujuan 

 

41Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 

h. 179. 
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melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; upaya menghasilkan 

ketersediaan pangan yang higienis, dan halal; meningkatkan kesejahteraan 

kesehatan masyarakat, hewan, maupun lingkungan; menjaga ketersediaan bahan 

baku dan jasa industri; meningkatkan ketersediaan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; menunjang penghasilan dan devisa negara; hingga 

menyediakan kesempatan kerja dan berusaha. 

Pada kenyataanya masih banyak peristiwa tindakan eksploitasi terhadap 

hewan ternak dengan mengabaikan kesejahteraannya. Sebagaimana yang 

dipaparkan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian Republik Indonesia dalam acara 

Koordinasi Nasional Kesejahteraan Hewan tanggal 16-18 September 2019 

menerangkan bahwa ada beberapa poin penerapan dalam isu kesejahteraan 

beberapa jenis hewan ternak yaitu42: 

a. Saat di Peternakan (Farm) mencakup: Pakan dan minum; cara pemberian, 

akses atau kecukupan, Pengandangan dan penempatan, Cara penanganan, cara 

perawatan, dan manajemen pemeliharaan, dan Kebebasan mengekspresikan 

perilaku alami. 

b. Saat di Transportasikan. Meliputi isu: Persiapan keberakngkatan, Loading, 

Selama perjalanan, Unloading, dan Tindakan darurat. 

 

42Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, “Isu-isu Strategi terkait Kesejahteraan 

Hewan” (Slide Power Point yang Disampaikan dalam Acara Koordinasi Nasional Kesejahteraan 

Hewan tanggal 16-18 September 2019), h. 10 
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c. Saat pemotongan. Meliputi isu: Pengistirahatan, peralatan yang digunakan, 

pagar pembatas, handle/restrain, cara merobohkan, cara penyembelihan, dan 

lain-lain. 

d. Status kesehatan hewan. 

Poin penerapan tersebut tidak jauh dari penyimpangan yang dialami hewan 

ternak yang ada di Indonesia. Masih banyak peternak yang mengabaikan hal-hal 

tersebut dalam menerapkan kesejahteraan hewan terhadap hewan ternak. Oleh 

karena hal tersebut, bentuk perhatian negara dalam melindung dan 

mensejahaterakan hewan khususnya hewan ternak yang memberikan kontribusi 

langsung terhadap perekonomian masyarakat. 

Beberapa aturan atau panduan tentang kesejahteraan hewan yaitu Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Acuan Standar OIE (Organization 

Internationale Epizootica), ASEAN Food Safety Module GAHP For Layers and 

Broilers. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesejahteraan Hewan dibentuk untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan 

beserta ekosistemnya sebagai upaya penyelenggaraan peternakan yang maju, 

berdaya saing, dan berkelanjutan. Penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan 

halal yang perlu didayagunakan dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat. Perlu pula dipertimbangkan perkembangan keadaan dari tuntutan 
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otonomi daerah dan globalisasi. Regulasi terkait peternakan dan kesejahteraan 

hewan yang berlaku pada saat itu tidak relevan lagi dijadikan sebagai payung 

hukum terhadap aktivitas peternakan dan kesejahteraan hewan.43 

Lima tahun setelahnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 kemudian 

diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Pada Undang-

Undang tersebut mengubah beberapa pasal yang terdapat pada Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2009 yang perlu disempurnakan sebagai landasan hukum bagi 

penggiat peternakan dan kesehatan hewan dengan mengubah beberapa pasal 

dengan menambahkan, mengurangi redaksi serta menghapus beberapa pasal yang 

dianggap tidak lagi relevan. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 menjabarkan beberapa upaya 

peningkatan peternakan dan kesejahteraan hewan. Negara yang bertanggung jawab 

menjaga dan melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui 

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan upaya menjamin 

kesehatan hewan melalui aktivitas pemanfaatan dan pelestarian hewan. 

Penyelenggaraan pemanfaatan hewan berupa pengamana maksimal terhadap 

pemasukan dan pengeluaran hewan hewan ternak, dan produk hewan, pencegahan 

penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi 

produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap kesejahteraan 

hewan.44  

 

43Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, Pertimbangan a dan b, h. 1. 

44Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pertimbangan b, h. 1. 
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Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memberikan penguatan terhadap 

penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan memberikan 

perlindungan secara absolut melalui tata cara mewujudkan upaya tersebut melalui 

aturan hukum yang kuat dalam menangani penyelewengan terhadap kesehatan 

hewan yang tentunya akan membawa dampak yang signifikan dalam pemenuhan 

kebutuhan masyarakat karena dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat 

dipisahkan yaitu kesejahteraan dan kesehatan serta kebutuhan masyarakat harus 

senantiasa diperhatikan karena jika mengabaikan salah satunya maka akan merusak 

seluruh tatanan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari 

kesejahteraan hewan terutama hewan ternak yang memberikan kontribusi langsung 

bagi kebutuhan pokok masyarakat. 

Melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesejahteraan Hewan yang menyebutkan secara jelas langkah-langkah dalam 

penyelenggaraan peternakan dan kesejahteraan hewan yang pada undang-undang 

sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 hanya menyebutkan 

beberapa upaya yang hanya relevan pada saat itu, maka pada Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2014 menambahkan beberapa upaya yang belum dicantumkan 

pada undang-undang sebelumnya yang relevan dengan keadaan peternakan dan 

kesehatan hewan yang semakin berkembang. 

Selanjutnya, pemerintah membuat lembaga khusus yang diberikan amanah 

dalam melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Lembaga tersebut 

disebut dengan istilah Otoritas Veteriner. Pemerintah juga membuat aturan khusus 

yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
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Otoritas Veteriner yang memuat secara spesifik terkait lembaga negara yang 

menangani terpenuhinya kesehatan hewan. Aturan tersebut memuat segala yang 

berkaitan tentang pembentukan otoritas dan aktivitas veteriner dalam mewujudkan 

penyelenggaraan kesehatan hewan termasuk di dalamnya memuat pelaksana 

pengembangan profesi kedokteran hewan.45 

Dibentuknya lembaga khusus yang menangani kesehatan hewan tentunya 

sebagai upaya pemerintah dalam memastikan bahwa terpenuhinya hak rakyat yaitu 

mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan 

hewan dalam wujud terperilahanya kesehatan hewan. Kesehatan hewan yang 

terpelihara tentunya sangat mempengaruhi kesejahteraan hewan yang akan 

memberikan dampak yang signifikan baik bagi kelangsungan kehidupan hewani 

maupun kehidupan manusia sangat bergantung pada ketahanan pangan yang hampir 

diperoleh dari produk bersumber dari hewan terutama hewan ternak. 

Selain dari peraturan perundang-undangan, hukum terkait kesejahteraan dan 

kesehatan hewan di Indonesia juga mengacu pada aturan yang disusun oleh 

organisasi kesehatan hewan dunia, OIE (Organization Internationale Epizootica) 

atau WOAH (World Organisation for Animal Health). Indonesia menjadi anggota 

OIE (Organization Internationale Epizootica) pada 28 September 1950. Organisasi 

tersebut bekerja untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan di seluruh 

dunia dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi 

ilmiah veteriner. Organiasasi tersebut mendorong solidaritas internasional dalam 

 

45Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Otoritas Veteriner. 
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pengendalian risiko kesehatan hewan. Selain itu, organiasasi tersebut bekerja lintas 

batas untuk mendorong pendekatan One Health.46 OIE juga telah menetapkan lima 

asas kesejahteraan hewan  

Pendekatan One Health yaitu pendekatan yang mengakui bahwa kesehatan 

hewan, manusia, dan lingkungan yang saling bergantung dengan membuat kode 

atau acuan standar peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner di seluruh dunia, termasuk melalui standar perdagangan 

internasional yang aman untuk hewan darat dan air serta produknya. Acuan tersebut 

memberikan pendekatan standar untuk diagnosis penyakit yang tercantum dalam 

dua aturan yaitu Kode Terestrial dan Akuatik. 

Selanjutnya, aturan yang digunakan di Indonesia terkait kesejahteraan hewan 

yaitu ASEAN Food Safety Module GAHP (Good Animal Husbandry Practice) For 

Layers and Broilers. Aturan tersebut khusus memberikan perhatian terhadap 

aktifitas peternakan ayam baik berupa ayam broiler maupun ayam petelur. Ketika 

ASEAN berkembang menjadi satu ekonomi, penting untuk memperkenalkan 

praktek peternakan yang baik yang akan menjadi acuan dalam menjalankan sektor 

peternakan di seluruh negara anggota ASEAN dengan memperkenalkan GAHP 

(Good Animal Husbandry Practice) dalam bentuk modular yang dimulai dengan 

keamanan pangan.  

Pada umumnya standar GAHP memuat terkait kekejaman terhadap hewan, 

kesejahteraan hewan, permasalahan biosekuritas, praktik peternakan yang 

 

46“Codes and Manual”Situs Resmi World Organization and Animal Health. 

https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/ (1 September 2022) 
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mempengaruhi kualitas produk hewani, masalah lingkungan, dan bahkan terkait 

nutrisi. Selain itu, pada umumnya, pedoman dan standar GAHP sering kali hanya 

mencakup semua hewan termasuk sapi, kuda, ovines, caprin, babi, dan unggas 

secara bersamaan. Perlakuan terhadap kelompok hewan makanan yang begitu 

beragam seringkali membuat kebingungan dan melemahkan komponen penting 

dari GAHP. Negara Anggota ASEAN memutuskan untuk menangani industri ayam 

broiler dan ayam petelur terlebih dahulu karena dipandang sebagai industri yang 

sangat penting di semua Negara Anggota ASEAN. 

ASEAN Food Safety Module GAHP For Layers and Broilers ditujukan untuk 

mencegah atau meminimalis terjadinya insiden keamanan pangan yang juga 

mencakup unsur-unsur biosekuritas, kesehatan dan keselamatan pekerja, 

kesejahteraan hewan, dan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif 

peternakan terhadap lingkungan. ASEAN Food Safety Module GAHP For Layers 

and Broilers meliputi produksi, penanganan, pengangkutan dan penyimpanan ayam 

dan produknya di dalam peternakan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam 

sistem produksi komersial.47 Namun, itu bukan standar untuk sertifikasi produk 

organik atau produk bebas yang telah diubah gennya atau Genetically Modified 

Organism (GMO). 

Regulasi khusus terkait budi daya ayam petelur pemerintah Indonesia 

tetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

31/Permentan/OT. 140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan 

 

47The ASEAN Secretariat, ASEAN Good Animal Husbandry Practices For Layers and 

Broilers Food Safety Module, 2021, h. 6. 
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Ayam Petelur yang Baik. Selain di dalamnya terdapat aturan cara-cara budi daya 

ayam pedaging dan petelur, termuat pula di dalamnya aspek-aspek pelestarian 

fungsi lingkungan dalam kegiatan budi daya ayam pedaging dan petelur 

sebagaimana yang termuat pada Bab IV Pelestarian Fungsi Lingkungan, berikut 

pasalnya: 

1. Mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi; 

2. Mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air; 

3. Mencegah unit pengolahan limbah kotoran ayam petelur sesuai dengan 
kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik; 

4. Membuat tempat pembakaran atau penanaman bangkai ayam yang mati; 

5. Membuat saluran dan tempat pembuangan kotoran; dan 

6. Membuat sirkulasi udara yang memadai serta cukup mendapatkan 
cahaya.48 

Beberapa regulasi yang digunakan pemerintah Indonesia terkait penanganan 

kesejahteraan hewan yang tentunya diwujudkan melalui pelaksanaan baik secara 

langsung pada aktifitas peternakan juga pengawalannya dari segi hukum. Walaupun 

pemerintah telah membentuk undang-undang tertentu dan menggunakan hukum 

terkait dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan hewan, masih terdapat 

banyak pelanggaran terhadap hukum kesejahteraan hewan yang terjadi di 

masyarakat. 

Penegakan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan diterapkan 

dalam berbagai aspek dalam penegakan hukum baik dari aspek struktural hukum, 

kultural hukum, dan substansi hukum. Penerapan hukum yang diwujudkan melalui 

regulasi dan perudang-undangan dan pembentukan organisasi khusus yang 

 

48Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 31/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan 

Ayam Petelur yang Baik, Bab IV, h. 18. 
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berfokus pada kesejahteraan hewan. Termasuk pada pelanggaran hukum 

kesejahteraan hewan yang diterapkan secara hukum pidana yang terdapat pada 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) Pasal 302 yaitu49:  

Pasal 302 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 
penganiayaan ringan terhadap hewan: 

1. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 
dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan 
kesehatannya; 

2. Batang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 
yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak 
memberi makan yang diperlukan untuk hidup kepaa hewan, yang 
seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah 
pengawasannya, atau kepada hewa yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 
atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, atau bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda 
paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 
atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam 
dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, atau pidana denda 
paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. 

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. 

 
Melalui pasal tersebut, dikategorikan dua kejahatan penganiayaan terhadap 

hewan, yaitu: 

1. Kategori sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan yang disebutkan 

pada butir 1 dan butir 2 ayat (1). 

2. Kategori sebagai penganiayaan hewan hewan yang disebutkan pada ayat 

(2). 

 

 

49Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 302. 
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Beberapa pasal pada kita KUHPidana juga menyebutkan ancaman pidana 

terhadap beberapa perbuatan terkait penganiayaan terhadap hewan sebagaimana 

yang disebutkan pada Pasal 540, 541, dan 544. Berikut pasal-pasal yang disebutkan: 

Pasal 540 

(1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana 
denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah: 

1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang 
melebihi kekuatannya; 

2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan 
dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi 
hewan tersebut; 

3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang 
mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas 
sedang hamil maupun sedang menyusui untuk bekerja yang karena 
keadaan itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang 
merupakan siksaan bagi hewan tersebut; 

4. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa 
perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan 
bagi hewan tersebut; 

5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa 
diberi atau disuruh beri makan atau minum. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena 
salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan 
paling lama empat belas hari. 

Pasal 541 

(1) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima 
rupiah; 

1. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau 
kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau 
kedua gigi di dalamnya di rahang atas belum mengganti kedua gigi 
dalamnya; 

2. barang siapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam 
butir 1 atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan 
atau kuda tarikan; 

3. barang siapa menggunakan sebagai kuda beban, tunggangan atau 
penarik kereta seekor kuda induk, dengan membiarkan anaknya 
yang belum tumbuh keenam gigi mukanya, mengikutinya. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran berdasarkan pasal 
302, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga 
hari. 
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Pasal 544 

(1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu 
mengadakan sabungan ayam atau jangkrik di jalanan umum atau di 
pinggirnya, maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana 
denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. 

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya 
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, 
pidananya dapat dilipatduakan50 

 
Selain terdapat di KUHPidana, ketentuan mengenai pelanggaran terhadap 

hewan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesejahteraan Hewan yaitu pada penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf 

c. Pada penjelasan tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud penganiayaan 

adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan 

dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologi 

hewan, contohnya pengglonggongan sapi.51 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan menyebutkan secara jelas sanksi 

terhadap tindakan penganiayaan hewan yaitu pada Pasal 91B berbunyi:  

1. Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan 
sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan 
paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda 
paling sedkiti Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang 
berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana 

 

50Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 540,541, dan 544 

51Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan (Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 

tentang Peternakan hewan), h. 39. 
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dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bilan dan paling lama 3 
(tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).52 

 

Pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 ada beberapa ketentuan 

yang harus dipenuhi dalam mewujudkan kepentingan kesejahteraan hewan dengan 

melakukan penanganan dan penangkapan; penempatan dan pengandangan; 

pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta 

perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.53 Adapun ketentuan-

ketentuan kesejahteraan hewan tersebut sebagaimana disebutkan pada ayat (2) 

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yaitu: 

Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksudkan pada 
ayat (1) dilakukan secara manusiawi meliputi: 

a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi; 

b. penempatan dan pengadangan dilakukan dengan sebaik-baiknya 
sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku 
alaminya; 

c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan 
dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar 
dan haus; rasa sakit; penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut 
dan tertekan; 

d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan 
bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan; 

e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya 
sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan; 

f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan sebaik-baiknya sehingga 
hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut, dan tertekan, penganiayaan, dan 
penyalahgunaan; dan 

 

52Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 

Kesejahteraan Hewan, Pasal 91B, h. 28. 

53Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Pasal 66 
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g. perlakukan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan 
dan penyalahgunaan.54 

 
 

Melalui upaya-upaya perwujudan kesejahteraan hewan melalui rangkaian 

tersebut, maka pada Pasal 66A merupakan sisipan pada pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 18 tahun 2009 dimasukkan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 

yang merupakan pasal khusus larangan penganiayaan hewan dan/atau 

penyalahgunaan yang berujung mengakibatkan cacat fisik atau ketidak mampuan 

produktif baik yang terjadi pada aspek kesejahteraan hewan tersebut maupun di luar 

dari aspek tersebut yang berpotensi menyakiti hewan hingga terjadi cacat fisik. 

Ketentuan terkait juga telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2009 tentang Peternakan dan Kesejashteraan Hewan Pasal 66 ayat (2) butir c yang 

kemudian disebutkan secara khusus pada pasal tersendiri mengenai larangan 

penganiayaan dan penyalahgunaan hewan. 

Aturan-aturan tersebut sudah sangat jelas dan perlu diperhatikan bagi seluruh 

masyarakat termasuk dalam proses pemanfaatan hewan yaitu pada sektor 

peternakan yang pada proses pemanfaatannya sangat besar potensi penganiayaan 

hewan. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemanfaatan tersebut mengabaikan 

kesejahteraan hewan yang dianggap para peternak tidak akan mempengaruhi 

kesehatan hewan ternaknya yang hanya berorientasi pada keuntungan domestik 

sehingga tidak memperhatikan hewan ternaknya. 

 

 

54 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan, Pasal 66 Ayat (2). 
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B. Prinsip Fikih Ekologi  

1. Definisi Fikih Ekologi 

Ketika etika lingkungan internasional mulai menyadari tuntunan agama 

sebagai solusi menghadapi tantangan lingkungan global, agama Islam ternyata 

memiliki gagasan internal yang sesuai dengan konsep etika lingkungan yang 

dicanangkan pemikiran Barat (a standard western model)55. Artikel yang ditulis 

oleh Willis Jenkis secara langsung menerangkan bahwa ajaran Islam mempunyai 

konsep dalam agama mereka yang dapat menawarkan kepada dunia tentang 

gagasan baru yang bersumber dari doktrin normatif yang menjawab isu global.56  

Ranah doktrin normatif Islam yang membahas etika lingkungan yaitu 

Tasawuf, Usul Fikih, Maqasid al-Syari’ah, dan Fikih. Pedoman hukum 

berdasarkan moralitas sangat dibutuhkan dalam menjawab tantangan perubahan 

sosial dewasa ini. Sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah. 

Sumber tersebut adalah dalil-dalil pokok hukum Islam. Dalil-dalil pendukung yang 

disepakati para ulama adalah ijma’ (kesepakatan ulama), dan qiyas 

(analogi).57Selain dua dalil pendukung tersebut, ada kategori dalil-dalil pendukung 

yang tidak semua ulama menyepakatinya sebagai metode pengambilan hukum 

Islam atau Usul Fikih, yaitu istihsan, maslahah mursalah, istishab, ‘urf, syar’u man 

qablana, mazhab shahabi, dan sadd al-zari’ah. 

 

55J. Ronald Engel dan Joan Gibb Engel Ethics of Enviromental and Development (Tucson: 

University of Arizona Press, 1990), 189. 

56Willis Jenkins, “Islamic Law and Environmental Ethics : How Jurisprudence (Usul al-

Fiqh) Mobilize Practice Reform”, Worldwide: Global Religions, Culture and Ecology 9, no.3 

(2005). 

57Satria Effendi, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2005), h. 77-78. 
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Salah satu sumber metodologis yang dijadikan rujukan dalam 

pengembangan paradigma fikih kontemporer adalah fikih Ekologi. Konsep 

maslahah pada awalnya dijadikan sebagai pegangan para fuqaha dalam 

merumuskan konsep maqasid al-syari’ah yang menjadi metode penetapan hukum 

Islam. Maslahah adalah suatu perbuatan hukum yang berisi manfaat bagi seluruh 

manusia sebagai acuan dasar dalam memahami hukum Islam secara keseluruhan, 

oleh karenanya maslahah mampu memberikan ruang gerak yang lebih leluasa 

kepada pemikiran hukum Islam dalam merespon permasalahan termasuk problem 

lingkungan hidup dan isu kontemporer lainnya.58 

Yusuf Al-Qardhawi membina pendekatan Ushul Fikih Ekologi dengan 

memakai pendekatan Maqasid al-Syari’ah. Menurut beliau, ruang lingkup maqasid 

al-syari’ah masuk dalam kajian Usul Fikih. Maqasid al-Syari’ah adalah 

kemaslahatan yang dapat ditemukan dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. 

Makna tersebut mengemukakan apabila terdapat isu hukum yang tidak jelas 

dimensi kemaslahatannya, maka isu tersebut dapat diuraikan melalui konsep 

maqasid al-syari’ah yang dapat ditinjau dari ruh syariah dan tujuan umum 

pewahyuan agama Islam.  

Maqasid al-Syari’ah dirumuskan dari kulliyah al-khamsah, yaitu: menjaga 

agama (hifdz al-din), menjaga jiwa (hifdz al-nafs), menjaga akal (hifdz al-‘aql), 

menjaga keturunan (hifdz al-nasl), menjaga harta (hifdz al-mal).59 Yusuf al-

 

58Muhammad Harfin Zuhdi, “Rekonstruksi Fiqh al-Bi’ah Berbasis Maslahah: Solusi Islam 

terhadap Krisis Lingkungan”, Jurnal Istinbath Volume 14 No..01, Juni 2015, h. 61. 

59 Muhammad Thahir bin Asyur, Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah 

Fuad, 2004), h. 297 Juz. II. 
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Qardhawi menegaskan untuk menjaga lima aspek tersebut maka segala bentuk 

perbuatan yang membawa kepada kerusakan lingkungan sama saja membawa 

kepada perbuatan yang mengancam lima prinsip maqasid al-syari’ah tersebut.60 

Fikih yang dapat bertahan dengan keadaan tempat dan waktu adalah fikih 

metodis, yaitu fikih yang tidak hanya dipahami secara kaku hanya berkisar pada 

persoalan haram-halal yang dihasilkan dari ijtihad para imam yang diwariskan dari 

generasi ke generasi, melainkan sebagai prinsip yang diletakkan dalam usul fikih 

dengan berpedoman pada nilai-nilai hukumnya sehingga nilai-nilai dasar bersifat 

fleksibel dan senantiasa mampu mengalami penyesuaian.  

Fikih sebagai khazanah keilmuan Islam klasik (turats) yang diwariskan para 

ulama terdahulu bukan tidak perlu sama sekali, tetapi perlu sikap kritis terhadap 

turats dibutuhkan agar fikih diterapkan di masa yang akan datang dan tidak 

kehilangan karakternya yaitu responsif terhadap perkembangan zaman dan tidak 

mengabaikan adanya tradisi. Terma Fikih Ekologi dalam bahasa Arab dikenal 

dengan istilah fiqh al-bi’ah, terdiri dari dua kata (kata majemuk. Dalam istilah 

bahasa Arab disebut mudhaf dan mudhaf ilaih).  

Kata فقه (fiqh) berasal dari kata فقها-يفقه  -فقه  (faqiha-yafqahu-fiqhan) yang 

bermakna الفهم (al-fahmu) yaitu pemahaman. Secara terminologi, fikih adalah ilmu 

pengetahuan tentang hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-

dalil terperinci.61Kata  البيئة (al-Bi’ah) berasal dari kata باء-يباء (ba’a-yaba’u) yang 

 

60 Yusuf al-Qardhawi, Ri’ayah al-Bi’ah fi al-Syari’ah al-Islamiyah, (Kairo: Dar al-Syuruq, 

2001), h. 44. 

61 Jamaluddin Abdurrahman ibn Hasan al-Asnawi, Niha>yah al-usul Fi Syarh Minha>j al-

Wushul ‘ila Ilmi al-Ushul (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999), h. 16. 
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berarti kembali ke tempat yang tenang.62 Adapun arti lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu, keberlangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.63 

Berdasarkan pengertian secara etimologi, Fikih Ekologi atau Fikih 

Lingkungan adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami 

lingkungan alam, bumi tempat hidup dan berkehidupan.64 Fikih Ekologi (Fiqh al-

Bi’ah) adalah bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi 

problem mengenai lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan 

memberikan patokan-patokan (hukum, aturan-aturan) berinteraksi dengan dan 

mengelola/memelihara lingkungan.65   Fikih Ekologi adalah pemahaman yang 

mendalam terkait hukum-hukum syari’at bertujuan menyelesaikan beragam 

persoalan yang terjadi pada proses interaksi antara makhluk hidup dengan sesama 

lingkungannya.66 

Dapat dipahami bahwa fikih ekologi adalah aturan-aturan hukum Islam 

tentang cara mengatasi problem lingkungan yang memuat cara berinteraksi manusia 

dan lingkungannya. Fikih ekologi sebagai pedoman manusia memperlakukan alam 

dan sekitarnya dari segi pemanfaatan maupun perlindungan. Urgensi kajian khusus 

 

62Al-Imam Al-Allamah Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammaf Ibn Makram Ibn Manzur al-

Afriki Al-Masri, Lisan al-Arab (Beirut: Dar al-Sadir, 1992), h. 78. 

63Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

64 Asybah Abta, Fikih Lingkungan (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 76-78. 

65 Mardani, Islam Ramah Lingkungan, (IAIN Antasari Press, 2015), h. 121. 

66H.M. Thalhah, Achmad Mufid A.R, Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna 

Kitab Suci, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 248-249. 
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mengenai fikih ekologi dewasa ini didasari beberapa prinsip yang dijadikan 

landasan pembaharuan kajian hukum Islam khusus membahas isu lingkungan 

yaitu67:  

Pertama, pemahaman yang kurang memadai hampir mayoritas Muslim 

(khususnya di Indonesia) dalam memahami agama yang dianutnya (Islam), 

khususnya pemahaman terkait hukum syari’at (fikih). Hingga saat ini, Muslim 

Indonesia memandang agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad 

saw. semata, bukan dari Tuhan. Sehingga selain penganut agama Islam seakan-akan 

asing terhadap agamanya sendiri. Perlunya meluruskan bahwa pemahaman agama 

tidak hanya berkisar pada ranah ibadah, melainkan agama Islam mencakup seluruh 

aspek kehidupan manusia termasuk pada aspek lingkungan hidup makhluk hidup. 

Kedua, studi kajian fikih dianggap disiplin ilmu yang hanya mengkaji 

perkara-perkara seputar salat, zakat, puasa, haji, jual-beli, nikah, politik, maupun 

bentuk ibadah dan muamalah lainnya. Hal tersebut mengakibatkan Muslim hanya 

cenderung berpikir bahwa fikih hanya membahas menyangkut kebaikan diri 

sendiri. Sebagaimana pada aspek pertama, agama Islam tidak luput dari kebaikan 

bersama yang disebut dengan istilah maslahah yaitu kebaikan dan kemanfaatan 

bagi seluruh manusia tidak hanya bagi umat Islam tapi seluruh makhluk hidup di 

dunia. 

Ketiga, stagnasi produk keillmuan Islam Klasik yang hanya berkisar 

pembahasan halal, haram, sunah, mubah, dan makruh. Padahal, al-Qur’an dan 

 

67 H.M. Thalhah, Achmad Mufid A.R, Fikih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna 

Kitab Suci, h. 250-251. 
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Sunnah Nabi tidak hanya berbicara mengenai itu saja, melainkan lebih luas dari apa 

yang kita perkirakan. Dapat dilihat dari adanya ratusan ribu kitab yang membahas 

persoalan tafsir al-Qur’an, Hadis, hukum Islam, bahasa Arab, filsafat, kedokteran, 

maupun yang lainnya. Tetapi, jarang sekali ditemukan kitab-kitab yang membahas 

persoalan lingkungan hidup dan kemanusiaan.  

Keempat, maraknya doktrin yang mengatasnamakan Tuhan. Sehingga, 

berpikir jika banjir dan longsor dapat diselesaikan dengan berzikir dan istghasah. 

Kerusakan lingkungan dapat diselesaikan dengan salat sunnah, korupsi dan 

kerusakan moral dapat diatasi hanya dengan mengeluarkan fatwa. Penyakit flu 

burung dan TBC dapat disembuhkan dengan puasa, dan sebagainya. Namun, tidak 

berpikir jika Tuhan menurunkan hujan berlebihan sehingga mendatangkan banjir 

dan tanah longsor itu juga dapat disebabkan karena kelakuan manusia.  

Kelima, kenaifan dalam memahami konsep takdir. Takdir dianggap 

keputusan Tuhan yang bersifat paten (absolut). Sehingga, jika banjir datang akan 

beranggapan musibah tersebut datang karena takdir Tuhan dan tidak pernah 

berpikir bahwa musibah tersebut juga disebabkan karena ulah manusia. Manusia 

juga memiliki andil yang besar dalam menjaga lingkungan hidupnya. Allah 

memberikan daya dan kekuatan manusia dengan tujuan dimanfaatkan di jalan yang 

baik. Jadi, konsep takdir tidak hanya terlepas dari kehendak Allah saja, tetapi 

terdapat upaya yang dilakukan manusia. 

Keenam, minimnya sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai 

Ketuhanan dan kemanusiaan. Anak sekolah dicekoki pemahaman bahwa 

bersekolah tujuannya untuk mencari pekerjaan. Beberapa alasan tersebut di 
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antaranya menjadi landasan dibentuknya kajian fikih ekologi agar umat menjadi 

sadar bahwa hukum Islam mampu memberikan solusi mengenai persoalan-

persoalan masa kini khususnya terkait isu lingkungan. 

2. Peta Kajian Fikih Ekologi 

Objek kajian tentang lingkungan dalam fikih Ekologi (fiqh al-bi’ah) 

mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengenalan seluk-beluk lingkungan yaitu bagian fisik dan hubungannya 

sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin ilmu terkait, seperti sungai, 

laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem termasuk 

makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuhan. Bagian 

yang bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan 

perpaduan pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan saintifik seperti 

pengetahuan tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca 

(meteorologi dan geofisika), serta air (oceanografi atau oceanology) adalah 

suatu keniscayaan karena dalam teks agama tidak berbicara tentang hal tersebut 

kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam al-

tafsir al-‘ilmi). Sedangkan fiqh al-bi’ah dibangun atas dasar pengetahuan yang 

cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya 

terkait pengelolaan oleh manusia. Pengetahuan kedua (pengetahuan agama) 

terkait wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks agama (al-Qur’an dan 

hadis) seperti tanda dan sebagai media pengantar akan pengakuan terhadap 

Tuhan. Fikih harus berjalin dan tidak saling kontradiksi dengan teologi. Prof 
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Mustafa Abu Sway menyebutkan bahwa kerangka epistimologi dalam fiqh al-

bi’ah yaitu konsep khalifah, taskhir, amanah, dan I’mar.68 

b. Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam. Sumber daya 

alam meliputi unsur-unsur alam, misalnya lahan (termasuk sumber daya tanah 

dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara 

(termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca),dan berbagai 

sumber energi (matahari, angin, bahan bakar fosil, air, penanganan masalah 

nuklir, dan lain-lain), serta sumber daya yang bisa dimanfaatkan dan 

mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Pada aspek ini, fiqh al-

bi’ah merumuskan upaya konservasi (ri’ayah) alam yaitu menjaga agar tetap 

dalam keadaan seasli mungkin sebagaimana asalnya termasuk dalam 

penanganan sumber daya alam. 

c. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang rusak. Bagian tersebut sangat 

substansial dalam fiqh al-bi’ah yaitu konservasi lingkungan yang telah rusak. 

Khazanah fikih klasik telah berkontribusi dalam hal ini, yaitu tentang tanah 

dalam konsep ihya’ al-mawat (menghidupkan tanah yang mati). Namun, 

problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada aspek tersebut, 

melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air. 

 

 

 

 

68Mustafa Abu Sway, “Toward an Islamic Jurisprudence of the Environment (Fiqh al-Bi’ah 

fi al-Islam)”, Qscience Hamad bin Khalifa University Press, Volume 12, Issue 1 

http://qscience.com/content/journal/10.5339/rels.2012.environment.26, h. 2 (17 Mei 2022) 

http://qscience.com/content/journal/10.5339/rels.2012.environment.26
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Adapun yang menjadi fokus kajian dalam Fikih Ekologi di antaranya yaitu: 

a.  Interaksi sesama manusia 

Aspek ini meliputi: penghormatan manusia terhadap sesamanya; 

perlindungan Hak Asasi Manusia; Hak dan kewajiban dalam keluarga; hak dan 

kewajiban antara orang tua dan anak; hak dan kewajiban antara guru dan murid; 

hak dan kewajiban dalam bertetangga; dan lainnya yang bekaitan dengan hubungan 

antar sesama manusia. 

b. Interaksi manusia dengan lingkungannya 

Pokok pembahasan pada wilayah ini meliputi; Pembangunan bangunan-

bangunan seperti  tempat ibadah, pabrik, dan bangunan lainnya; etika melaksanakan 

ritual ibadah; penyelenggaraan hari raya; tata desa dan kota; penggusuran dan 

penertiban; pembukaan lahan baru dan lain sebagainya. 

c. Interaksi manusia dengan alam sekitarnya 

Pokok bahasan ini meluputi; pelestarian lingkungan; penebangan dan 

pembakaran hutan; pencemaran limbah; pemburuan liar; perlindungan hewan 

piaraan; limbah dan sampah; penghijauan; dan lain sebagainya. 

3. Prinsip dasar fikih ekologi 

Prinsip ekologi pada dasarnya menjadi landasan membangun komunitas 

manusia berkelanjutan, maksudnya kondisi lingkungan hidup secara global yang 

telah sampai pada tahap kritis sangat berpotensi membahayakan hidup makhluk 

hidup saat ini. Perlunya kembali menerapkan prinsip-prinsip ekologi menjadi acuan 
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dasar membangun kembali masyarakat berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip 

ekologi adalah69: 

a. Prinsip interdependensi, prinsip tersebut ingin menegaskan kenyataan hakiki 

dalam alam bahwa semua anggota dari komunitas ekologi termasuk manusia, 

benda, hidup dan berkembang dalam kesatuan mata rantai yang terkait satu 

sama lain dalam sebuah jaringan relasi yang luas dan rumit bernama jaringan 

kehidupan. 

b. Prinsip daur ulang (recycling) yang bersumber dari dan terkait dengan 

interpendensi. 

c. Prinsip kemitraan (partnership) yang bersumber dari prinsip interpendensi dan 

daur ulang yang hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan jika ada 

kemitraan dan kerja sama antara anggota-anggota komunitas kehidupan 

d. Prinsip fleksibilitas. Prinsip yang memungkinkan alam dapat menyesuaikan 

diri dengan berbagai perubahan yang muncul dalam proses perkembangan 

alam. 

e. Prinsip keragaman. Hakikat alam dan kehidupan adalah keragaman. 

Keragaman memungkinkan alam, lingkungan, dan kehidupan dapat 

berkembang sebagaimana mestinya, termasuk membuka diri. Interpendensi 

dan fleksibilitas menerima dan menyerap pengaruh dari luar sambil tetap 

beriringan dengan membawa pengaruh bagi perkembangan lainnya. 

 

69 A. Sony Keraf, Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan 

(Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014), h. 135-137. 
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Melalui prinsip ekologi tersebut, prinsip dasar fikih ekologi dapat 

dikategorikan dalam dua kecenderungan yaitu70: 

a. Hukum yang mengacu pada prinsip dasar penggunaan lingkungan (use 

oriented law on elements of environtment). Hukum lingkungan tradisional pada 

umumnya mengacu pada prinsip dasar penggunaan lingkungan, misalnya 

peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan air, kehutanan, 

perikanan, peternakan dan lainnya. Apabila diperhatikan secara seksama, 

semangat yang menjiwai peraturan yang mengatur tentang perlindungan 

lingkungan secara hukum dari segi penggunaan. 

b. Hukum yang mengacu pada asas perlindungan lingkungan (environtment law 

oriented). Misalnya, peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perlindungan Lingkungan dan 

Keanekaragaman Hayati, tampak hukum lingkungan yang mengacu pada asas 

perlindungan lingkungan yang lebih ekologis dan cukup prospektif. 

Melalui prinsip tersebut, segala aktifitas manusia dalam memanfaatkan 

alam harus senantiasa mengacu kepada dua prinsip dalam fikih ekologi yaitu prinsip 

penggunaan dan prinsip perlindungan. walaupun secara tekstual tidak ditemui 

secara langsung aturan khusus penggunaan dan perlindungan, masyarakat telah 

membuat aturan-aturan terkait dengan penggunaan dan perlindungan lingkungan 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melanjutkan kehidupan alam 

berkelanjutan. 

 

70 Agus Hermanto, Fikih Ekologi (Cet. II; Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 

h. 14-15 
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4. Ekologi dalam Perspektif Fikih 

Secara istilah, fikih ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang lingkungan 

hidup, yaitu: kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup, termasuk manusia dan perilaku yang memengaruhi alam itu sendiri, 

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lain.71 

Fikih ekologi hadir karena selama Al-Qur’an dan fikih hanya membahas 

mengenai prinsip-prinsip konservasi dan restorasi lingkungan saja. Hal tersebut 

menandakan, fikih Ekologi Islam berarti fikih yang objek kajiannya adalah bidang 

lingkungan dan perumusannya didasarkan pada sumber ajaran agama Islam. 

maknanya, fikih ekologi Islam merupakan ilmu yang membahas mengenai ajaran 

dasar Islam mengenai lingkungan.  

Permasalahan lingkungan yang sudah setua umur dunia memang sangat 

kompleks, akan tetapi jika amati secara seksama sebenarnya isu tersebut bersumber 

dari lima aspek, yaitu aspek dinamika kependudukan, eksploitasi sumber daya alam 

dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi, dan 

benturan terhadap lingkungan. Kelima problem tersebut telah menjadi keprihatinan 

secara global. 

Hal tersebut mendasari bahwa, teologi lingkungan merupakan fikih ekologi 

ditambah teologis yang bersifat kontekstual. Adapun pemahaman secara kosmik 

teologi, manusia sebagai image dei yang percaya bahwa manusia diseru oleh Allah 

swt. untuk berpartisipasi dalam memelihara keutuhan ciptaan. Mengabaikan 

 

71Agus Hermanto, Fikih Ekologi, h. 20. 
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pemeliharan tersebut, manusia juga ikut terancam, sebab manusia adalah bagian 

dari integral ciptaan itu sendiri. Manusia sebagai gambaran-Nya menjadi 

cooperator dan cocreator dari sang Pencipta. Oleh karena hal tersebut, manusia 

berkreasi dalam upaya transformasi, rekonstruksi dan konservasi alam semesta. 

Allah menciptakan alam semesta dengan penuh kasih sayang, tulus, dan 

ikhlas. Rumusan tersebut dirancang oleh penggagas ekofeminisme. Fransisco 

Aseisi merumuskan sistem keyakinan bahwa matahari dan bumi serta makhluk lain 

dalam alam semesta merupakan saudara dan saudari manusia sekaligus sebaga 

lambang kehadiran-Nya. 

 

C. Dasar-Dasar Animal Welfare 

Konsep animal welfare adalah salah satu isu yang mendapat perhatian besar 

di dunia baik secara nasional maupun internasional. Gagasan animal welfare telah 

dibahas sejak abad 15 yang muncul sebagai bentuk kedekatan hewan dengan 

manusia. Inggris memiliki sejarah terlama mengenai perlindungan hewan (animal 

protection) sejak tahun 1500-an. Perkembangannya di benua Eropa dan Amerika 

Utara tidak jauh berbeda, Jeremy Bentham adalah pelopor perlindungan hewan di 

abad ke-18 dengan mempertanyakan tentang hewan yaitu "apakah mereka bisa 

menderita?", kemudian menjadi konsep dasar dari perjalanan perkembangan 

kesejahteraan hewan. pada tahun 1824, didirikan organisasi di Inggris bernama 
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Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), dengan tujuan melindungi 

dan mencega kekerasan pada kuda sebagai transportasi.72 

Pada tahun 1967, Peter Robert seorang petani asal Inggris membuat 

Compassion in World Farming sebagai bentuk protes dan melawan kekerasan 

terhadap hewan ternak73. Compassion in World Farming tersebar ke beberapa 

negara seperti Irlandia, Prancis, Belanda dan perwakilan di 7 negara lainnya 

termasuk di Afrika Selatan dan Oseania.74 

1. Definisi Animal Welfare 

Animal welfare dalam bahasa Indonesia yaitu kesejahteraan hewan. Standar 

kesejahteraan yang baik tentang kesejahteraan hewan sangat bervariasi antara 

konteks yang berbeda. Ilmu kesejahteraan hewan menggunakan berbagai kriteria 

seperti umur panjang, penyakit, perilaku, fisiologi, dan reproduksi. Meskipun ada 

perdebatan antara hal yang cocok dijadikan indikator kesejahteraan hewan. 

Kesejahteraan hewan berarti bagaimana hewan mengatasi kondisi di mana ia hidup. 

Seekor hewan dalam keadaan sejahtera jika (seperti yang ditunjukkan oleh bukti 

ilmiah) sehat, nyaman, bergizi baik, aman, mampu mengekspresikan perilaku 

bawaan, dan jika tidak menderita keadaan tidak menyenangkan seperti rasa sakit, 

ketakutan, dan kesusahan. Kesejahteraan hewan yang baik membutuhkan 

 

72Compassion in World Farming, “Decent Animal Welfare” Situs Resmi Compassion in 

World Farming, https://www.ciwf.org.uk/phillp-lymbery/blog/2013/08/decent-animal-welfare (28 

Maret 2022) 

73 European Commission, “Animal Welfare” Situs Resmi European Commission, 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare_en (27 Maret 2022). 

74 Compassion in World Farming, “The Science of Animal Welfare” Situs Resmi  

Compassion in World Farming, https://www.ciwf.org.uk/phillp-lymbery/blog/2015/08/the-science-

of-animal-welfare (28 Maret 2022). 

https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare_en%20(27
https://www.ciwf.org.uk/phillp-lymbery/blog/2015/08/the-science-of-animal-welfare
https://www.ciwf.org.uk/phillp-lymbery/blog/2015/08/the-science-of-animal-welfare
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pencegahan penyakit dan perawatan veteriner (perawatan hewan), tempat 

penampungan yang tepat, manajemen, nutrisi, penanganan yang manusiawi, dan 

penyembelihan yang manusiawi.75 

Istilah kesejahteraan hewan menurut hukum nasional dibahas dalam 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 

adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan 

menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu ditegakkan dan diterapkan untuk 

melindungi hewan dari perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang 

dimanfaatkan manusia.76 

Dapat dipahami bahwa animal welfare atau kesejahteraan hewan adalah 

kondisi hewan baik dari segi fisik maupun non fisik yang dapat diketahui melalui 

perilaku yang ditunjukkan oleh hewan. Kesejahteraan hewan ditetapkan agar dapat 

menjadi acuan untuk mencegah tindakan tidak layak terhadap hewan. 

Kesejahteraan hewan mengacu pada keadaan hewan; Perlakuan yang 

diterima hewan termasuk dalam istilah lain seperti perawatan hewan, peternakan, 

dan perlakuan manusiawi. Melindungi kesejahteraan hewan berarti menyediakan 

kebutuhan fisik dan mentalnya. Menjamin kesejahteraan hewan adalah tanggung 

jawab manusia yang mencakup pertimbangan untuk semua aspek kesejahteraan 

hewan, termasuk perumahan yang layak, manajemen, nutrisi, pencegahan dan 

 

75 American Verenity Medical Association, Animal Welfare: What is it?, 

https://www.avma.org/resources/animal-health-welfare/animal-welfare-what-it (22 Maret 2022) 

76 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal satu (1) 

ayat empat puluh dua (42) 

https://www.avma.org/resources/animal-health-welfare/animal-welfare-what-it%20(22
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pengobatan penyakit, perawatan yang bertanggung jawab, penanganan yang 

manusiawi, dan, bila perlu, euthanasia yang manusiawi. 

2. Aspek-Aspek Animal Welfare 

Sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan 

manusia yang menjadi intervensi mnusia sangat membutuhkan kelangsungan hidup 

hewan, bukan yang hidup di alam liar, dalam hal ini hewan dalam kurungan 

(Lembaga konservasi, enternaiment, laboratorim), hewan ternak dan hewan potong 

(ternak besar/kecil), hewan kerja dan hewan piaraan. Konsep kesejahteraan hewan 

mencakup tiga elemen: Fungsi biologis normal hewan (yang, antara lain, berarti 

memastikan bahwa hewan tersebut sehat dan bergizi baik), keadaan emosionalnya 

(termasuk tidak adanya emosi negatif, seperti rasa sakit dan kronisketakutan), dan 

kemampuannya untuk mengekspresikan perilaku normal tertentu77. 

Meskipun demikian, tidak semua perilaku sama pentingnya dalam hal 

kesejahteraan hewan. Dari sudut pandang praktis, indikasi paling jelas bahwa 

perilaku tertentu penting adalah apakah hewan menunjukkan respons stres atau 

menunjukkan perilaku abnormal ketika dicegah untuk melakukannya Perilaku 

bersarang babi sebelum melahirkan atau perilaku mencari makan babi adalah 

contoh dari perilaku penting tersebut. Ketiga prinsip ini tidak serta merta 

bertentangan satu sama lain; memang, mereka sering saling melengkapi.78 

Animal welfare memiliki tiga aspek penting yaitu: Welfare Science, Welfare 

ethics, dan Welfare law. Welfare Science yaitu mengukur efek hewan pada situasi 

 

77Fraser D, et.al., A Scientific conception of animal welfare that reflects ethical concern, 

Animal Welfare 6: 187-205, 1997 

78Mendl M, “Animal Husbandry” Assessing the Welfare State Nature, 2001 410: 31-32 
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dan lingkungan berbeda, dari sudut pandang hewan. Welfare ethics yaitu etika 

manusia dalam memperlakukan hewan. Welfare law adalah bagaimana norma 

dalam memperlakukan hewan.79 

3. Asas-Asas Animal Welfare 

Ada lima konsep animal welfare yang mencakup kebebasan hewan yaitu 

lima konsep kebebasan hewan (The five Freedom) yang ditetapkan pada akhir 1960-

an. Pada periode itu, pemerintah Inggris Raya mendirikan komisi untuk 

menginvestigasi cara binatang diperlakukan di pertanian setempat. Komisi ini 

menarik kesimpulan bahwa ada kebutuhan untuk menetapkan garis kebijaksanaan 

tentang bagaimana binatang seharusnya diperlakukan. Pada awalnya, garis 

kebijaksanaan hanya sederhana dan memfokuskan pada perilaku terhadap binatang 

pertanian. Akhirnya, garis-garisnya menjadi lebih lengkap dan mempunyai jaringan 

yang lebih luas. 

Lima kebebasan binatang adalah cara mudah untuk mengevaluasi dan 

menganalisis tindakan kesejahteraan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan 

hewan dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup hewan dan 

memastikan tidak ada penganiayaan terhadap hewan. 

Metode tersebut sudah dianggap sebagai metode internasional, dan RSPCA 

(Royal Society for the Prevention of Cruelty Against Animals) percaya bahwa 

siapapun yang memiliki binatang mempunyai tanggung jawab untuk memberi lima 

kebebasan binatang. Salah satu konsep animal welfare yang banyak dipakai adalah 

 

79Indah Triastuti, “Kajian Filsafat tentang Kesejahteraan Hewan dalam Kaitannya dengan 

Pengelolaan di Lembaga Konservasi”, Yustisi, Vol.1 No. 1 Oktober 2015: h. 9. 
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konsep dari World Society for Protection of Animals (WSPA). Ketentuan ini 

mewajibkan semua hewan yang dipelihara atau hidup bebas di alam memiliki 

kebebasan atau hak-hak berikut: 

a. Freedom from hunger and thirst (bebas dari rasa lapar dan haus). 

Bebas dari lapar dan haus dapat dilakukan dengan pemberian pakan minum 

dengan tidak memperhatikan takaran  dan kemudahan hewan dalam mengakses 

pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Selain itu jenis pakan yang 

diberikan haruslah sesuai dengan pakan alami dengan kandungan nutrisi yang 

seimbang 

b. Freedom from discomfort (bebas dari rasa panas dan tidak nyaman) 

Bebas dari rasa tidak nyaman dapat dilakukan dengan memperhatikan 

kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal yang sesuai atau pemberian naungan atau 

sarang yang sesuai. Selain itu faktor lingkungan yang harus diperhatikan meliputi 

temperatur, kelembaban, ventilasi dan pencahayaan yang harus sesuai dengan 

kondisi alamiah hewan yang bersangkutan. Ukuran dan jenis kandang haruslah 

mengikuti the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals. Pada jenis-jenis 

hewan yang hidupnya berkelompok, misal primata, maka peneliti harus 

memperhatikan sosialisasi dan status hirarki di dalam suatu kelompok. 

c. Freedom from pain, injury, and disease (bebas dari luka, penyakit, dan sakit) 

Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit dapat dilakukan dengan melakukan 

tindakan pencegahan, dan jika telah terkena maka harus mendapatkan diagnosa dan 

terapi yang tepat. Selama penelitian haruslah menjalankan program kesehatan yang 

telah ditetapkan, menggunakan sebisa mungkin teknik non-invasif, serta jika 
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dibutuhkan haruslah menggunakan obat pengurang rasa sakit atau pemati rasa 

(anesthetic, analgesic agents), dan selalu menggunakan metode euthanasia yang 

dianjurkan dan telah disetujui oleh komisi etik. 

d. Freedom from fear and distress (bebas dari rasa takut dan penderitaan) 

Bebas dari rasa takut dan stress dapat dilakukan dengan menghindari 

prosedur atau teknik yang menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan dan 

memberikan masa transisi dan adaptasi sebelum penelitian berlangsung (adaptasi 

terhadap lingkungan baru, petugas kandang baru, pakan baru, atau prosedur baru). 

Selanjutnya, petugas kandang atau peneliti haruslah petugas yang memiliki 

keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan dan telah mendapatkan pelatihan yang 

memadai untuk menghindari kesalahan dalam penanganan hewan dan pelaksanaan 

prosedur penelitian. 

e. Freedom to express normal behaviour (bebas mengekspresikan perilaku 

normal dan alami) 

Bebas mengekspresikan tingkah-laku alamiah dapat diupayakan melalui 

penyediaan luasan kandang yang cukup, kualitas kandang yang baik, dan teman 

dari hewan yang sejenis dengan memperhatikan sosialisasi, tingkah-laku spesifik 

(misal cara mengambil makan), serta program pengayaan. Program pengayaan ialah 

memberikan bentuk-bentuk mainan, bahan atau alat yang dapat digunakan oleh 

hewan dalam mengekspresikan tingkah-lakunya, misal tempat berayun buat 

primata, serutan kayu buat rodensia, dan lain sebagainya. 
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D. Kesesuaian antara Pemanfaatan Hewan berdasarkan Hukum Islam, Fikih 

Ekologi, dan Asas Animal Welfare.  

Hukum Islam mengatur seluruh perbuatan manusia berdasarkan tuntunan 

Al-Qur’an, Hadis, serta ijtihad dari para cendekiawan muslim. Keberadaan hukum 

Islam sebagai pedoman bagi seluruh umat dalam menjalankan kehidupan di muka 

bumi dengan penuh kemaslahatan dan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat 

kelak. Seluruh perbuatan yang dijalan berdasarkan nilai hukum Islam yaitu 

memenuhi kemaslahatan manusia dan menghindarkan dari kerusakan termasuk 

dalam aktifitas pemanfaatan hewan yang merupakan salah satu makhluk hidup yang 

ditundukkan Allah swt., khusus menunjang kebutuhan manusia hidup di muka 

bumi.  

Pemanfaatan hewan berdasarkan hukum Islam memegang prinsip yaitu 

meminimalisir penderitaan, dan menjunjung tinggi rasa nyaman bagi hewan. Begitu 

pula dengan tujuan dirumuskannya asas animal welfare oleh OIE (Organization 

Internationale Epizootica) atau organisasi kesehatan hewan dunia. Sejak 2002 OIE 

telah memperkenalkan beberapa standar kesejahteraan hewan untuk 

disosialisasikan secara internasional tidak hanya membahas tentang kesehatan 

hewan, juga membahas tentang kesejahteraan hewan kepada seluruh dunia.80 

Tujuan yang mendasari perumusan standar kesejahteraan hewan yang 

dikemukakan OIE yaitu mengurangi rasa penderitaan terhadap hewan sangat 

 

80Bernard Vallat, Compatibility between the OIE Standards and the requirement of Islamic 

Law with Special Reference to The Prevention of Cruelty to Animals during Transport and 

Slaughter, Situs Resmi World Organisation of Animal Health, 

https://former.woah.org/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/Religious_Slaughte

r/A_Religious_slaughter.pdf (03 November 2022). 

https://former.woah.org/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/Religious_Slaughter/A_Religious_slaughter.pdf%20(03
https://former.woah.org/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/Religious_Slaughter/A_Religious_slaughter.pdf%20(03
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relevan dengan prinsip yang ditetapkan hukum Islam dalam memperlakukan hewan 

secara keseluruhan yaitu meminimalkan rasa sakit dan penderitaan yang dialami 

hewan dalam proses pemanfaatan dan perlindungannya. Selain memperhatikan tata 

cara pemanfaatan dan perlindungan terhadap hewan, hukum Islam juga menjunjung 

tinggi keseimbangan ekosistem dalam menjalankan ketentuan tersebut.  

Pertimbangan kelestarian lingkungan tidak dapat diabaikan agar 

pemanfaatan hewan tidak hanya memberikan keuntungan bagi manusia, 

lingkungan juga harus tetap terjaga. Melalui aturan hukum Islam dalam 

memperlakukan satwa, akan membawa pengaruh kepada lingkungan. Pelaksanaan 

aturan dengan baik, maka akan mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk 

hidup. Keseimbangan lingkungan sebagai pertimbangan dalam berbagai kegiatan 

yang menyangkut keberlangsungan makhluk hidup termasuk aktifitas pemanfaatan 

hewan. 

Asas kesejahteraan hewan (animal welfare) yang ditetapkan OIE dengan 

memperhatikan lima kebebasan dasar yang harus diterapkan dalam aktifitas 

manusia terhadap pemanfaatan hewan. Penetapan lima asas kebebasan dalam 

kesejahteraan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi seluruh hewan 

mencakup kesehatan dan kenyamanan hewan sebagai makhluk hidup. Walaupun 

pada dasarnya hewan dapat bertahan dengan mengusahakan sendiri kebutuhannya, 

keberadaan manusia sebagai makhluk hidup yang dianugerahi kelebihan tersendiri 

memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan dasar hewan terutama 

bagi pelaku usaha pemanfaatan hewan, seperti dalam budi daya peternakan. 
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Melalui dua ketentuan dengan sumber yang berbeda yaitu hukum Islam dan 

hukum dari barat yang dipelopori organisasi kesehatan hewan dunia (OIE) memiliki 

semangat dan tujuan yang sama terkait kepedulian terhadap hewan terutama 

pemanfaatan hewan dalam bidang ekonomi. Aturan dari OIE selama tidak 

menyalahi hukum Islam akan tetap diterima dan divalidasi sebagai aturan yang 

sesuai dengan hukum Islam dan dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas 

pemeliharaan dan perlindungan hewan dari berbagai kerusakan. 

 

E. Kerangka Konseptual 

Beragam inovasi pemanfaatan hewan ternak khususnya ternak ayam petelur 

salah satunya dari segi tempat tinggal ternak yaitu kandang. Kandang atau kurungan 

yang lazim digunakan peternak ayam petelur yaitu kandang baterai yang didesain 

menyerupai sangkar, berbentuk kotak memanjang. Terbuat dari kayu atau dari besi. 

Ada kelebihan dan kekurangan penggunaan kandang baterai salah satunya yaitu 

sirkulasi udara lancar, tidak memakan tempat karena dapat dibuat dengan model 

bertingkat, pengawasan mudah bila ada ayam yang sakit atau bertelur, dan mudah 

untuk mnjaga kebersihannya.  

Adapun kekurangan penggunaan kandang baterai pada peternakan ayam 

petelur di antaranya modal awal lebih besar karena dibuat dengan kuantitas yang 

besar, ayam dapat mengalami kelumpuhan karena ruang gerak yang terbatas 

terkadang dapat mengakibatkan ayam mengalami kelumpuhan biasanya 

disebabkan karena ayam yang masih muda tetapi sudah dimasukkan ke dalam 

kandang baterai. Maka salah satu kekurangannya ialah ayam dapat mengalami 
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kelumpuhan karena ruang gerak ayam yang terbatas dapat menyalahi asas dalam 

kesejahteraan hewan dari segi kebebasan dari penyakit dan kebebasan 

mengekspresikan perilaku normal dan alami yaitu berkeliaran dan mengepakkan 

sayap. 

Perlunya analisis fikih ekologi sebagai aturan hukum Islam dalam 

mengawal manusia mengenai etika dan tata cara pelestarian seluruh komponen 

kehidupan, alam semesta termasuk makhluk hidup yang berdampingan dengan 

manusia termasuk di dalamnya kajian terhadap konservasi dan pemanfaatan seluruh 

komponen alam yang ada di alam semesta tidak luput pula hal pemanfaatan hewan. 

Selanjutnya, animal welfare menjadi asas dalam menjaga fisik dan 

psikologi hewan sebagai salah satu komponen makhluk hidup yang tentunya 

memilik hak menjalankan kehidupannya secara layak di lingkungan. Terlebih lagi 

hewan dimanfaatkan dalam kelangsungan kehidupan manusia termasuk hewan 

ternak yang memberikan manfaat langsung bagi manusia khususnya di bidang 

ekonomi. 

Agar mengetahui konsep fikih ekologi dan animal welfare terhadap 

kesejahteraan hewan ternak khususnya pada peternakan ayam petelur di Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang maka perlu menentukan indikator yang dijadikan alat 

ukur dalam meneliti pelaksanaan pemanfaatan hewan ternak berdasarkan 

pertimbangan fikih ekologi dan asas animal welfare.  

Pertama, mengkaji pemahaman fikih ekologi, etika pemanfaatan hewan 

perspektif hukum Islam dan asas Animal Walfare sebagai pedoman dalam 

memperlakukan keberadaan hewan sebagai makhluk yang hidup berdampingan 
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dengan manusia (berdasarkan lima prinsip kebebasan hewan) serta fikih ekologi 

sebagai salah satu ajaran agama Islam dalam memperlakukan komponen alam 

termasuk hewan ternak dengan mengkaji ajaran-ajaran khusus tentang pemanfaatan 

hewan.  

Kedua, memahami pelaksanaan peternak mengenai fikih ekologi, etika 

pemanfaatan hewan perspektif hukum Islam dan asas Animal Walfare sebagai etika 

dalam pemanfaatan hewan. Ketiga, mengkaji pelaksanaan aktifitas pemanfaatan 

hewan ternak dengan memperhatikan kondisi dan situasi peternakan hewan ternak 

dan melihat sejauh mana pelaksanaan asas fikih ekologi dan asas animal welfare 

dalam pemanfaatan hewan khususnya pada peternakan ayam petelur. 

Kerangka Konseptual 

 

Mewujudkan 
aktivitas 

pemanfaatan budi 
daya ayam petelur 

berdasarkan 
prinsip Islami dan 

sesuai standar 
kesejahteraan 

hewan.

Fikih Ekologi

Aturan hukum Islam 
terkait interaksi 
manusia terhadap 
lingkungan termasuk 
aturan dalam 
pemanfaatan hewan 

Asas Animal Welfare 
(Kesejahteraan Hewan)

Standar kesejahteraan 
hewan dengan lima 
kebutuhan dasar 
hewan.



74 

 

 

 

Fikih ekologi dan asas animal welfare sebagai alat analisis dalam 

mengamati aktivitas pemanfaatan budi daya ayam petelur. Mengkaji isu lingkungan 

serta isu perlakuan terhadap hewan melalui prinsip fikih ekologi dan pemanfaatan 

hewan berdasarkan hukum Islam dan isu kesejahteraan hewan melalui lima asas 

kebebasan dalam memenuhi kebutuhan dasar hewan dengan tujuan dapat 

mewujudkan aktivitas pemanfaatan hewan berdasarkan prinsip islami yang 

berdasar pada kepedulian lingkungan dan kepedulian terhadap hewan yang 

dibudidayakan yang sesuai dengan standar kesejahteraan hewan.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada dasarnya penelitian adalah usaha terstruktur dalam menjawab suatu 

permasalahan. Penelitian diperoleh dari informasi, data, dan fakta. Informasi dan 

pengetahuan diperoleh dalam penelitian akan semakin banyak digunakan dalam 

menyelesaikan masalah kehidupan dari berbagai aspek. Melakukan penelitian 

membutuhkan cara dan tahap penelitian dengan metode ilmiah.  

Metode penelitian yaitu yaitu cara melakukan suatu penelitian dengan 

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis hingga menyusun laporan. 

Perlunya pengetahuan dan pendekatan mengenai metode yang sesuai dengan 

penelitian, maka pengetahuan tentang metode penelitian yang disebut dengan 

metodologi penelitian. Setiap teknik, metode, dan strategi riset yang digunakan 

untuk menemukan kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

empirik. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan serangkaian metode untuk 

mendapatkan data yang valid dan sesuai untuk menghasilkan tesis secara substantif 

dan metodologis. Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

sebagai berikut. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
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dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk diteliti atau diselidiki 

terkait hal yang terjadi di tempat tersebut.1 Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bertujuan mengamati fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Tipe 

penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang memberikan data sedetail 

mungkin mengenai objek penelitian.2 

Penelitian dideskripsikan secara menyeluruh dengan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran 

dari orang secara individu maupun kelompok yang diperoleh dari data observasi, 

wawancara ataupun dokumentasi. Melalui penelitian kualitatif, diharapkan peneliti 

dapat memperoleh data secara detail tentang hal-hal yang diteliti dengan interaksi 

langsung dengan partisipan (subjek penelitian) atau objek penelitian. Deskripsi 

tersebut digunakan dalam menemukan bagaimana aktivitas pemanfaatan hewan 

ternak khususnya pada peternakan ayam petelur berdasarkan norma Fikih Ekologi 

dan asas Animal Welfare (Kesejahteraan Hewan) di Kelurahan Tadokkong, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.  

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah peternakan ayam di Kelurahan 

Tadokkong Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang merupakan salah satu 

wilayah di Kabupaten Pinrang yang memiliki banyak peternakan ayam petelur 

dengan menggunakan kandang baterai. 

 

1Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), h. 96. 

2Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.3 

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 

implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat4. Penelitian yang dilakukan terhadap 

keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan 

mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan terkait pemanfaatan 

hewan ternak khususnya peternakan ayam petelur kemudian mengidentifikasi 

berdasarkan  Fikih Ekologi dan asas animal welfare dari aspek hukum nasional dan 

hukum Internasional.  

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah subjek asal data 

tersebut diperoleh. Data tersebut adalah data yang berkaitan dengan fikih Ekologi 

dan asas animal welfare terhadap kesejahteraan hewan ternak. Upaya untuk 

mengetahui hal tersebut diperlukan adanya sumber-sumber yang berkaitan dengan 

data yang dibutuhkan. 

 

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, Rineka 

Cipta, 2012) h. 126. 

4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 

2004), h. 134. 
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Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dinamakan social 

situation atau situasi sebagai objek penelitian terdiri dari tiga komponen, yaitu 

tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.5 Terkait teknik 

pengambilan sampel yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang 

tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang dicari tahu.  

Snowball sampling adalah teknik pengambilan data sampel sumber data 

yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-kelamaan menjadi banyak. Teknik 

tersebut dilakukan karena data yang sedikit belum mampu memberikan data yang 

memuaskan, maka dicari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data.6 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan. 

Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.7. Sumber data 

dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

peneliti, yaitu sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun 

sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data 

kepada peneliti, yaitu data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan terkait.8 

 

5 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Cet. III: Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 297. 

6Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 302. 

7Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 112. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 308. 
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Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung 

dengan cara mengunjungi rumah peternak atau ke lokasi peternakan dan observasi 

ke lokasi peternakan berdasarkan indikator fikih Ekologi dan Animal Welfare. Data 

sekunder disusun dalam bentuk dokumen-dokumen yaitu data yang diperoleh dari 

literatur seperti buku, dokumen perundang-undangan, atau referensi lain yang 

berkaitan dengan fikih Ekologi dan asas Animal Welfare terhadap kesejahteraan 

hewan ternak. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam 

menentukan dan mengumpulkan data di lapangan. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Apabila dilihat dari sumber 

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Apabila dilihat dari segi cara, pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan gabungan dari keempatnya.9  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini mengumpulkan data yang 

dipilih kemudian dianalisis secara mendalam dengan cara: 

1. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.10 

 

9Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 308. 

10 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, h. 46. 
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2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat dokumen-

dokumen baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang 

monumental yang bersangkutan 

3. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.11 

4. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang 

telah ada.12 

 

E. Instrumen Penelitian 

Sugiyono mengatakan, ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil 

penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. 

Instrument penelitian adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama, maksudnya 

peneliti sendiri instrumen kunci dan penelitian disesuaikan dengan metode yang 

digunakan.  

Pada penelitian kualitatif, tidak ada pihilan lain daripada menjadikan mausia 

sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya adalah segala sesuatu belum 

mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

bahkan hasil yang diharapkan, hal tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dan 

 

11 Hadi Sutrisno, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172. 

12Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2007), h. 225. 
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jelas sebelumnya. Segala hal masih perlu dikembangkan selama penelitian 

dilaksanakan. Tidak ada yang bisa mengembangkannya selain peneliti itu sendiri.13 

Instrumen berarti sesuatu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti itu sendiri atau human 

instrument, yaitu peneliti menjadi instrumen. Alat yang digunakan harus sesuai 

dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Peneliti 

2. Pedoman Wawancara 

3. Angket 

4. Observasi 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menata 

secara sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis dan tidak tertulis, serta 

memprediksi hasil wawancaara sebagai data pendukung. Data yang telah 

didapatkan dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian.Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengatur data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih 

 

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 306. 
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mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga muda 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.14 

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif artinya penulis menganalisis 

dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan 

hasil yang akurat. Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu 

keadaan masalah apa adanya saat dilakukan penelitian, sehingga hanya merupakan 

penyikapan fakta dengan menganalisis data.15 

Nasutian mengungkapkan sebagaimana yang dikutip Sugiyono16, analisis 

data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama penelitian 

berlangsung hingga penulisan hasil penelitian. Sedangkan Miles dan Huberman 

yang dikutip Sugiyono, analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data dalam periode tertentu. namun menurut Sugiyono, pada kenyataannya, analisis 

data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data sampai saat selesai 

pengumpulan data. Aktifitas dalam analisis data yaitu: reduksi, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi data 

Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang timbul dari 

 

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 333. 

15 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 

16 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 333. 
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catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema, dan polanya.17 

Tahapan reduksi dilakukan untuk memahami secara keseluruhan data yang 

didapatkan dari lapangan, yaitu hasil observasi peternakan dan wawancara peternak 

ayam petelur di kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dengan meninjau 

pemeliharaan ayam ternak berdasarkan prinsip fikih Ekologi dan asas animal 

welfare. Kegiatan yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu: 

a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi 

b. Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah menampilkan sekumpulan informasi yang tersusun 

dengan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.18 Pada langkah ini dilakukan pembuatan rangkuman terhadap penelitian 

dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui pelaksanaan prinsip fikih Ekologi 

dan animal welfare terhadap kesejahteraan hewan ternak pada peternakan ayam 

petelur. Kegiatan pada langkah ini antara lain: 

a. Membuat rangkuman secara eksplanatif dan sistematis, oleh karenanya tema 

sentral dapat diketahui dengan mudah. 

b. Memberi pemahaman setiap rangkuman dengan memperhatikan kesesuaian 

data dengan fokus penelitian. Jika dirasa belum memadai maka dilakukan 

 

17 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, h. 247. 

18Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001), h. 194. 
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penelitian kembali di lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan 

sesuai dengan alur penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan (Verifikasi) 

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah cara untuk memaknai data 

yang ditampilkan dengan mengikutsertakan pemahaman peneliti19. Kesimpulan 

yang dipaparkan pada tahap awal, didukung oleh data-data konkrit yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali di lapangan dengan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan adalah kesimpulan yang kredibel.20 

Langkah ini, dilakukan pengkajian terhadap kesimpulan yang telah ditarik 

dengan data pembanding dan data pembanding teori tertentu, melakukan proses 

pengecekan ulang mulai dari pelaksaan pra survey, observasi, wawancara dan 

dokumentasi, selanjutnya membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai 

hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk 

menghindari data yang tidak valid. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari 

adanya jawaban dari informan yang tidak sesuai. Metode pengujian keabsahan data 

menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif yang utama adalah uji kredibilitas 

data. Uji kredibilitas dilakukan dengan menggunakan metode perpanjangan 

 

19Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak: 

STAIN Pontianak, 2000), h. 71. 

20Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, h. 3. 
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pengamatan, triangulasi, diskusi teman sejawat, pengecekan ulang, dan analisis 

kasus negatif21. Metode pengujian keabsahan data yang digunakan yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dilakukan agar memperole data yang valid dari 

sumber data dengan upaya meningkatkan intesitas pertemuan dengan narasumber 

yang menjadi informan, dan melakukan penelitian dalam kondisi wajar dan waktu 

yang tepat, yaitu peneliti mengadakan kunjungan ke beberapa peternakan ayam 

petelur di kecamatan Lembang, kabupaten Pinrang secara rutin untuk memperoleh 

data yang lebih akurat, dan mengadakan pertemuan dengan peternak ayam petelur 

beberapa peternakan di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. 

2. Triangulasi 

Pengujian keabsahan data penelitian dengan menggunakan triangulasi 

adalah menguji kredibilitas data dengan berbagai sumber data dan teknik 

pengumpulan data22. Pengujian keabsahan data dengan metode ini digunakan 

dengan tiga macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu.23 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa 

kembali kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan 

membanding data yang diperoleh dari sejumlah informan yang dihasilkan dari satu 

 

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 333 

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), h. 327 

23 Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga,2001), h. 33.
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metode pengumpulan data. Pada hal ini, membandingkan hasil wawancara antara 

peternak dengan peternak lain. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandikngkan hasil observasi 

dengan data hasil wawancara dengan sumber data yang sama sehingga dapat 

disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang autentik sesuai dengan 

masalah yang ada dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil observasi penelitian pada lokasi peternakan ayam petelur 

dengan hasil wawancara beberapa peternak ayam petelur di kecamatan Lembang 

Kabupaten Pinrang. 

c. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengancara melakukan pengecekan observasi 

dan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data 

yang valid sesuai dengan masalah dalam penelitian.
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BAB IV 

PEMAHAMAN DAN PENERAPAN FIKIH EKOLOGI DAN ASAS 

ANIMAL WELFARE 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi 

Kelurahan Tadokkong merupakan Ibukota Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah Kelurahan yaitu 38,70 KM2. Kelurahan 

Tadokkong, Kecamatan Lembang berjarak 37 KM dari Ibukota Kabupaten Pinrang. 

Jarak Kelurahan Tadokkong dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berjarak 229 

KM. Batas-batas wilayah Kelurahan Tadokkong di antaranya: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Duampanua. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Betteng. 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sabbang Paru. 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sabbang Paru. 

Kelurahan Tadokkong terdiri atas 2 lingkungan yaitu Lingkungan Buttu 

Sappa dan Lingkungan Mattirobulu. Terdapat 7 ORW dan 18 ORT di Kelurahan 

Tadokkong.
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Gambar 1 
Peta Kelurahan Tadokkong Tahun 2019 

 

 

Sumber: Papan Informasi Kantor Lurah Kelurahan Tadokkong 

Keadaan geografis dan wilayah administrasi Kelurahan Tadokkong yang 

berbatasan dengan beberapa wilayah membuat persaingan usaha perekonomian 

semakin ketat karena wilayah tersebut terdapat banyak usaha perekonomian, maka 

melalui budi daya peternakan ayam petelur menjadi salah satu pilihan masyarakat 

kelurahan Tadokkong menggeluti budi daya tersebut dengan berbagai 

kemudahannya dan potensinya. 

2. Kondisis Iklim 

Kelurahan Tadokkong merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki 2 

musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal tersebut berpengaruh langsung 

terhadap pemilihan komuditas yang diusahakan di Kelurahan Tadokkong. 

Arah hujan di wilayah kelurahan Tadokkong rata-rata 300 mm per tahun. 

Suhu udara rata-rata 20̊ C. Bulan basah jatuh pada bulan November sampai Maret 

tahun berjalan dan bulan lembab jatuh pada bulan Mei, Juni, dan Oktober. Bulan 

November hingga bulan Februari terjadi tiupan angin dari arah barat sedangkan 
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bulan Juni hingga bulan September tiupan angin berasal dari arah timur dan arah 

tenggara. 

Iklim yang terdapat di kelurahan Tadokkong tidak memberikan hambatan 

bagi para pengusaha budi daya peternakan ayam petelur dalam menjalankan usaha 

tersebut. Penggunaan metode dan strategi yang sesuai dalam membuka lahan 

peternakan tetap dapat dilaksanakan selama iklim tidak mengganggu aktivitas budi 

daya tersebut. Masyarakat kelurahan Tadokkong dapat tetap melangsungkan 

aktivitas peternakan ayam petelur.  

3. Pola Penggunaan Lahan 

Tanah memiliki makna dan kedudukan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat di setiap kegiatan pembangunan. Kepemilikan tanah dapat  

dimiliki dengan berbagai cara seperti melalui hadiah, warisan, perkawinan, dan 

pembelian. Kepemilikan tersebut dapat diusahakan dengan mengumpulkan modal 

dan menabung. Upaya-upaya dilakukan dalam mengendalikan penguasaan, 

penggunaan, dan kepemilikan, serta pengalihan ha katas lahan agar pemakaiannya 

lebih efisien.  

Pemakaian lahan yang optimal membutuhkan keterkaitan sesuai dengan 

karakteristik dalam pemakaian lahan tersebut termasuk kualitas lahan jika 

dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkelanjutan. 

Penggunaan lahan di Kelurahan Tadokkong berupa areal persawahan dengan luas 

± 1.820 Ha dan areal pemukiman dan peternakan dengan luas ± 2.050 Ha.  

Area peternakan dengan jumlah tersebut menandakan bahwa masyarakat 

kelurahan Tadokkong memanfaatkan lahan yang luas dalam melangsungkan 
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kegiatan ekonominya dengan budi daya peternakan. Termasuk budi daya 

peternakan ayam petelur yang notabene sekitar 20-25 M2  sudah dapat membuat 

kandang ayam petelur dengan kapasitas 1000-2000 ekor ayam. Ukuran tersebut 

termasuk efisien dalam penggunaan lahan dalam budi daya ayam petelur. 

Selebihnya penggunaan lahan untuk peternakan di kelurahan Tadokkong digunakan 

untuk lahan ternak sapi. 

4. Penduduk Kelurahan Tadokkong. 

Keadaan penduduk yang dapat mengalami peningkatan sangat 

mempengaruhi sumber daya manusia yang merupakan penentu utama dalam 

produktivitas peternakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Perlu 

meninjau dari segi jenis kelamin, tingkat usia, tingkat mata pencaharian, dan tingkat 

pendidikan untuk mengetahui keadaan penduduk suatu wilayah. Jenis kelamin 

adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan juga 

sangat menentukan dalam klasifikasi pembagian kerja. Jumlah penduduk di 

Kecamatan Lembang, letak bertempat kelurahan Tadokkong yaitu 5.176 jiwa terdiri 

dari 2.561 jiwa laki-laki dan 2.660 jiwa perempuan.  

Tabel 1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kelurahan Tadokkong, Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang, 2019. 
 

No. Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 

1. Laki-Laki 2.561 48,61 

2. Perempuan 2.660 51,39 

  Jumlah 5.176 100,00 

Sumber: Kantor Kelurahan Tadokkong, 2019 
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Berdasarkan tabel tersebut, penduduk dengan jenis kelamin perempuan 

lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 

2.660  jiwa dengan persentase 51,39% sedangkang jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 2.561 jiwa dengan persentase 48,61%. 

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Sumber pendapatan tiap daerah bervariasi karena mata pencaharian yang berbeda-

beda. Berikut keadaan penduduk berdarakan mata pencaharian di Kelurahan 

Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 

Tabel 2 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Tadokkong, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, 2019. 
 

No. Mata Pencaharian Jumlah 
Penduduk (Jiwa) 

Persentase (%) 

1. Petani 988 19,09 
2. Peternak 237 4,58 
3. PNS 76 1,47 
4. Anggota TNI dan POLRI 13 0,25 
5. Wiraswasta 986 19,05 
6. Buruh Bangunan 78 1,51 
7. Pegawai Swasta 112 2,16 
8. Pedagang 102 1,97 
9. Pensiunan 48 0,93 
10. Tidak Bekerja 2.536 48,99 

 Jumlah 5.176 100,00 

Sumber: Kantor Kelurahan Tadokkong, 2019. 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa peternak merupakan mata 

pencaharian dengan jumlah terbesar kedua setelah pertanian yaitu 237 jiwa dengan 

persentase 4,58%. Hal tersebut menandakan bahwa sektor peternakan juga menjadi 

salah satu pilihan terbanyak yang dipilih masayarakat Kelurahan Tadokkong 

sebagai salah satu mata pencaharian berpotensi di lingkungan Kelurahan 

Tadokkong. 
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5. Keadaan Umum Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang keberhasilan kegiatan 

ekonomi di suatu daerah. Tingkat kehidupan suatu daerah ditentukan oleh keadaan 

ekonominya yang harus ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Suatu 

wilayah dapat dikatakan mengalami perkembangan jika wilayah tersebut 

mempunyai sarana dan prasarana. Suatu wilayah dapat dikatakan mengalami 

perkembangan jika wilayah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang memadai, 

sehingga penduduknya dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan mereka 

masing-masing. 

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Tadokkong yaitu 

sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, sosial, keamanan, olahraga, dan 

perekonomian. Lebih jelasnya terkait sarana dan prasarana di Kelurahan 

Tadokkong dapat dilihat pada Tabel. 

Tabel 3  
Sarana dan Prasarana di Kelurahan Tadokkong, Kecamaatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang, 2021. 
 

No. Uraian Jumlah (Unit) 

1.  Sarana Pendidikan: 
- Taman Kanak-Kanan (TK) 
- Sekolah Dasar (SD) 
- Madrasah Ibtidaiyah 
- SMP  
- SMA 

 

 
3 
4 
1 
2 
2 

2.  Sarana Peribadatan: 
- Masjid 
- Mushallah 
- Gereja 

 

 
7 
2 
2 

3.  Sarana Kesehatan: 
- Puskesmas 
- Posyandu 
- Rumah Sakit 

 
1 
5 
1 
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4.  Sarana Sosial dan Pemerintahan: 
- PKK 
- Kantor Kelurahan 
- Kantor KUA 
- Kantor Kecamatan 

 

 
1 
1 
1 
1 

5.  Sarana Perhubungan: 
- Kantor Pos 

 

 
1 

6.  Sarana Olahraga: 
- Lapangan Sepakbola 
- Lapangan Volly 
- Tenis Lapangan 
- Bulu Tangkis 
- Tenis Meja 

 

 
1 
2 
2 
1 
6 

7.  Prasarana Perekonomian: 
- Pasar 
- Toko 
- Kios 
- Warung Makan 
- Servis TV dan Radio 
- Bengkel Motor 
- Bengkel Las 
- Tukang Cukur 
- Tukang Jahit 
- Salon Kecantikan 
- Foto Studio 

 

 
1 
2 
79 
7 
3 
4 
3 
1 
3 
2 
2 

 Jumlah 163 

Sumber: Kantor Kelurahan Tadokkong, 2019. 

Tabel 3 mengemukakan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di 

Kelurahan Tadokkong beragam dan memadai bagi masyarakat dalam menjalankan 

aktivitas sehari-hari. Sarana pendidikan terdapat 11 unit terdiri dari Taman Kanak-

Kanak (TK), 4 unit Sekolah Dasar (SD), 1 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 unit 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 2 Unit Sekolah Menengah Atas (SMA).  

Sarana peribadatan sebanyak 11 unit terdiri dari 7 unit masjid dan mushalla, 

dan 2 unit gereja. Sarana kesehatan 6 unit terdiri dari 1 unit puskesmas, 5 unit 

posyandu, dan 1 unit rumah sakit. Sarana sosial dan pemerintahan sebanyak 4 unit 

terdiri dari kantor 1 unit kantor PKK, 1 unit kantor kelurahan, 1 unit KUA (Kantor 
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Urusan Agama), dan 1 unit kantor kecamatan. Sarana perhubungan sebanyak 1 unit 

yaitu kantor pos. Sarana penunjuang keamanan sebanyak 9 unit terdiri dari 7 unit 

pos kamling, 1 unit posko bencana alam, dan kantor koramil. 

Sarana olahraga sebanyak 12 unit terdiri dari 1 unit lapangan sepak bola, 2 

unit lapangan volly, 2 unit lapangan tenis, 1 unit lapangan bulu tangkis, dan 6 unit 

tenis meja. Prasarana perekonomian sebanyak 107 unit terdiri dari 1 unit pasar, 2 

unit toko, 79 unit kios, 7 unit warung makan, 3 unit servis TV dan radio, 4 unit 

bengkel motor, 4 unit bengkel las, 1 unit tukang cukur, 3 unit tukang jahit, 2 unit 

salon kecantikan, dan 2 unit foto studio.  

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut sangat membantu masyarakat 

menjalani aktivitas sehari-hari dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ditunjang 

dengan sarana keamanan masyarakat dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat 

dalam melangsungkan kegiatan di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang. 

 

B. Pemahaman Peternak Terkait Fikih Ekologi, dan Asas Animal Welfare di 

Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 

Peneliti melakukan tinjauan terhadap beberapa peternakan ayam petelur 

yang terdapat di lingkungan Kelurahan Tadokkong yaitu terdapat 3 (tiga) 

peternakan yang aktif memproduksi telur ayam yang berlokasi di Lingkungan Buttu 

Sappa dan Desa Tuppu. Unit pertama peternakan ayam di Lingkungan Mattiro 

Bulu, Desa Salu Sape memiliki 1.000 ekor ayam petelur. Unit kedua peternakan 

ayam petelur di Lingkungan Mattiro Bulu, Desa Tuppu memiliki 2.000 ekor ayam 
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petelur. Unit peternakan ayam petelur di Lingkungan Buttu Sappa memiliki 1.400 

ekor ayam petelur. Terdapat peternak yang memahami istilah-istilah terkait 

pemeliharaan hewan ternak, ada pula yang tidak memiliki pengetahuan ilmiah 

tersebut, maka dapat dikategorikan dua jenis peternak yaitu: 

1. Peternak yang memahami Asas Animal Welfare 

Peternak yang mengetahui dan memahami ilmu pemanfaatan hewan yaitu 

Syarmin, beliau mengetahui dan memahami terkait asas kesejahteraan hewan 

(animal welfare) melalui pendidikan formal yang diperoleh dari bangku perkuliah 

sebagamana yang dikemukakan Syarmin:  

Saya memperoleh pengetahuan pemeliharaan peternakan dari perkuliahan 
ilmu peternakan dan saya sempat menjadi pendamping lapangan saat menjadi 
mahasiswa ilmu peternakan.1 

 

Kandang milik Syarmin terletak di wilayah desa Salu-Sape yang dibangun 

di lingkungan perkebunan dengan kandang berbentuk seperti rumah panggung. 

Syarmin menempuh pendidikan peternak di salah satu universitas di wilayah 

Makassar dengan mengambil pendidikan teknik ilmu peternakan. Melalui 

pendidikan dan ilmu yang diperoleh, Syarmin menerapkannya dengan membangun 

usaha budi daya peternakan ayam petelur dengan kapasitas 1000 ekor ayam. 

2. Peternak yang tidak memahami Asas Animal Welfare 

Terdapat beberapa peternak yang tidak memahami ataupun belum pernah 

mendengar salah satu ilmu terkait kesejahteraan hewan maupun pemahaman agama 

terkait pemanfaatan hewan. Beliau mempelajari cara budi daya ayam petelur secara 

 

1Syarmin (25 Tahun), Peternak Ayam Petelur di Desa Salu Sape, Wawancara, Salu Sape, 

11 Oktober 2022. 
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otodidak melalui media buku dan platform YouTube, sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sarifuddin, Salah satu peternak ayam petelur di Kelurahan 

Tadokkong, berikut pernyataannya: 

Saya memperoleh pengetahuan pemeliharaan peternakan yaitu dengan 
berguru kepada peternak lainnya yang telah membangun peternakan, belajar 
dari buku panduan peternakan, dan belajar dari sosial media seperti konten-
konten peternakan di platform YouTube dan belajar dari peternak lain”2 

Sarifuddin membangun lokasi peternakan ayam petelur di wilaya desa Buttu 

Sappa dengan kapasitas 1500 ekor ayam petelur. Beliau mempelajari ilmu budi 

daya peternakan dengan mempelajari buku-buku terkait budi daya peternakan ayam 

petelur, pembelajaran melalui internet yaitu akses pembelajaran di platform 

YouTube dan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari peternak lainnya. 

Kandang yang berlokasi di lingkungan Desa Tuppu yaitu milik Abdillah, 

memperoleh pengetahuan dasar terkait pemeliharaan peternakan ayam petelur yaitu 

dengan mempelajarinya langsung kepada peternak lain sebagaimana yang 

dikemukakan: “Saya memperoleh ilmu yang diberikan oleh saudara saya yang telah 

berpengalaman mengerjakan peternakan ayam petelur”3 

Namun, Para peternak secara gamblang tidak mengetahui istilah fikih 

ekologi dan etika pemanfaatan hewan secara hukum Islam akan tetapi mereka tetap 

berusaha memanfaatkan lingkungan yang mereka tempati sebagai tempat budi daya 

peternakan hewan tidak bertentangan dengan pelestarian fungsi lingkungan.  

 

 

2Sarifuddin (46 Tahun), Peternak Ayam Petelur di Buttu Sappa, Wawancara, Buttu Sappa, 

11 Oktober 2022. 

3Abdillah (29 Tahun), Peternak Ayam Petelur di Desa Tuppu, Wawancara, Tuppu, 11 

Oktober 2022. 
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Pengetahuan yang diperoleh peternak di ayam petelur di Kelurahan 

Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang baik yang diperoleh di 

pendidikan tinggi maupun pengetahuan secara otodidak tetap mengacu kepada 

prinsip-prinsip dari asas kesejahteraan hewan dengan mengutamakan kesehatan dan 

kenyamanan hewan ternak. 

3. Peternak yang memahami Fikih Ekologi 

Pemahaman terkait fikih ekologi, peneliti berusaha menggali pemahaman 

tersebut melalui pemahaman peternak mengenai pemahaman mereka terhadap 

ajaran agama Islam dasar. Hal tersebut menunjukkan bagaimana kesadaran 

peternak menjalankan ajaran agama pada aktivitas budi daya peternakan ayam 

petelur terutama seputar perlakuan peternak terhadap hewan. Seluruh peternak 

paham dan menyadari cara memperlakukan hewan ternak sebagaimana tuntunan 

dalam ajaran Islam , sebagaimana yang dikemukakan Abdillah yaitu: “Walaupun 

terkadang dalam tata cara budi daya ayam petelur terdapat pertentangan, saya tetap 

memperhatikan kondisi ayam dengan meminimalisir seluruh kemungkinan 

ketidaknyamanan ayam ternak ”4. 

Sama halnya Abdillah, Sarifuddin paham terkait pemahaman dasar agama 

Islam sebagaimana yang dikemukakan:  

“Setelah mempelajari tata cara budi daya ayam petelur, saat itu juga saya 
menyadari bahwa tata cara budi daya ayam yang telah saya pelajari sesuai 
dengan tuntunan agama Islam dalam memperlakukan hewan.”5 

 

4Abdillah (29 Tahun), Peternak Ayam Petelur di Desa Tuppu, Wawancara, Tuppu, 05 

Desember 2022. 

5 Sarifuddin (46 Tahun), Peternak Ayam Petelur di Buttu Sappa, Wawancara, Buttu Sappa, 

05 Desember 2022. 
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Keduanya memiliki pemahaman terkait dasar agama Islam. Pemahaman 

tersebut cukup mengemukakan bahwa fikih ekologi dapat dipahami secara baik 

karena fikih ekologi yang masih mengacu kepada dasar agama Islam yaitu 

senantiasa memberikan perlakuan terbaik kepada seluruh makhluk hidup Allah. 

Terutama dalam proses pemanfaatan hewan dalam hal ini pada aktivitas budi daya 

ayam petelur. 

Sama halnya dengan Abdillah dan Syarifuddin, Syarmin paham dan 

menyadari pentingnya memperlakukan hewan ternak dengan baik. Memperlakukan 

hewan ternak sesuai tata cara budi daya ayam petelur seperti halnya menjalankan 

tuntunan agama Islam dalam budi daya hewan ternak yaitu tetap memperhatikan 

kenyamanan hewan. Pada satu sisi memberikan hak yang wajib diberikan kepada 

hewan ternak, di sisi lain peternak memperoleh manfaat bahkan membawa 

kemaslahatan bagi masyarakat sekitar sebagaimana yang dikemukakan: 

“Pendidikan yang saya peroleh dari bangku perkuliahan yang kemudian saya 

terapkan langsung dalam menjalankan bisnis saya yaitu peternakan ayam petelur 

menyadarkan saya bahwa hewan ternak harus tetap diperlakukan dengan baik 

sebagaimana yang dituntunkan dalam agama maupun ilmu pengetahuan”6 

Berdasarkan temuan tersebut, pemahaman terkait fikih ekologi sebagai 

bekal menyelenggarakan kegiatan peternakan ayam petelur walaupun secara istilah 

para peternak tidak mengetahuinya, peternak menjalankan kegiatan budi daya ayam 

petelur berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Pada aspek etika 

 

6Syarmin, (25 Tahun), Peternak Ayam Petelur di Desa Salu Sape, Wawancara, Salu Sape, 

05 Desember 2022. 
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pemanfaatan hewan berdasarkan hukum Islam walaupun pengetahuan terkait 

istilah-istilah pemanfaatan hewan berdasarkan hukum Islam kurang dipahami akan 

tetapi para peternak paham bahwa dalam proses pemanfaatan hewan ternak harus 

memperhatikan kesehatan dan berusaha agar ternak terhindar dari penderitaan dan 

rasa sakit sebagaimana prinsip yang ditetapkan dalam etika pemanfaatan hewan 

berdasarkan hukum Islam. 

Terkait pengetahuan terhadap asas animal welfare atau kesejahteraan 

hewan, hanya salah satu peternak yang memahami ilmu tersebut, peternak lain juga 

kurang mengetahui istilah tersebut, namun dalam pengetahuannya terkait budi daya 

ayam petelur, para peternak secara sadar menerapkan prinsip kesejahteraan hewan 

dengan mempelajari tata cara beternak ayam petelur dengan baik, pengetahuan para 

peternak miliki masih mengacu kepada prinsip kesejahteraan hewan. 

 

C. Penerapan Fikih Ekologi, dan Asas Animal Welfare di Kelurahan 

Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. 

Terkait penerapan prinsip-prinsip fikih ekologi, pemanfaatan hewan 

berdasarkan hukum Islam, dan asas kesejahteraan hewan berdasarkan lima asas 

kebebasan yang diterapkan pada peternakan ayam petelur di Kelurahan Tadokkong, 

Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Berikut wujud penerapan fikih ekologi, 

pemanfaatan hewan berdasarkan hukum Islam, dan asas animal welfare tersebut 

dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: 
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1. Peternak yang menerapkan beberapa aspek 

Terdapat peternak yang memahami aturan dalam menyelenggarakan budi 

daya peternakan berdasarkan prinsip pemanfaatan hewan sesuai standar, ada pula 

yang kurang memahami aturan tersebut, akan tetapi para peternak menerapkan 

seluruh aturan dengan baik.  

a. Penerapan Asas Animal Welfare. 

1) Asas Bebas dari Rasa Sakit, Cedera, dan Penyakit. 

Ukuran terlaksananya dari aspek penerapan bebas dari rasa sakit, cedera, 

dan penyakit pada peternakan ayam petelur di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan 

Lembang, Kabupaten Pinrang yaitu tersedianya kandang yang layak bagi ayam, 

bagian dinding dari bahan yang tidak melukai dan mencederai ayam, penggunaan 

rang sesuai dengan kelayakan dan pemakaian dalam waktu tertentu.  

Gambar 2 
Vaksinasi Ayam Petelur 

 

 

Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya pengendalian penyakit pada 

kandang ayam petelur milik Sarifuddin di Buttu Sappa. Jenis vaksin yang diberikan 

yaitu AI (Avian Influenza), Newcastle Disease (ND), IBV (Infectious Bronchitis 

Virus), dan Coryza. Sebagaimana yang dilakukan Sarifuddin, Syarmin juga 

melakukan vaksinasi terhadap ayam petelur yang ia pelihara dengan memberikan 
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vaksin IB (Infectious Bronchitis), EDS (Egg Drop Syndrome), dan Lasonta. 

Abdillah juga melakukan vaksinasi terhadap ayam petelur yang dipeliharanya 

berupa vaksin jenis ND-B, AI, Coryza, EDS, IB, NDG7-AI.  

Gambar 3  
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Cedera 

 

 

Pada aspek ukuran kandang, sebagaimana yang disediakan pada kandang 

ayam milik Sarifuddin 5 X 27 M sebanyak 2 unit, dan 5 X 42 M sebanyak 1 unit. 

Kandang tersebut diperuntukkan sebagai kandang produksi, dan 1 unit kandang 

pembibitan berukuran 5 X 27 M. Keseluruhan kandang berusia 10 tahun. 

Gambar 4  
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Cedera 
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Kandang milik Syarmin 7 X 20 M dan masing-masing rang berukuran 30 

CM X 50 CM dengan usia kandang 2 tahun. Kandang tersebut terletak di tengah 

perkebunan. Berbentuk seperti rumah panggung menggunakan akses tangga kayu 

untuk menjangkau kandang. 

Gambar 5 
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Cedera 

 

 

Kandang milik Abdillah berukuran 6 X 25 M dengan usia kandang 2 tahun 

dibangun di tengah perkebunan dengan pembatas seng sebagai pagar. Wilayah 

kandang yang jauh dari pemukiman menjadikan peternakan ayam petelur milik 

Abdillah dapat dikembangkan lebih luas lagi. 

Pada aspek kelembapan kandang, suhu kandang milik Sarifuddin sekitar 28 

 ̊C – 35  ̊C, kandang milik Syarmin disesuaikan berdasarkan suhu alam yaitu sekitar 
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28  ̊C – 35  ̊C, dan kandang milik Abdillah sekitar 29  ̊C. Kandang milik 3 peternak 

tersebut masing-masing rang diisi 2 ekor ayam. 

Berdasarkan indikator tersebut, 3 kandang ayam yang berada di Kelurahan 

Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang telah menerapkan dengan 

baik aspek bebas dari rasa sakit, dan penyakit. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Rahadi bahwa kandang harus menciptakan iklim tertentu bagi ayam petelur agar 

memungkinkan produksi tinggi sembari menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan 

hewan. 

2) Penerapan Asas Bebas dari Rasa Lapar dan Haus. 

Upaya menerapkan prinsip kesejahteraan hewan pada asas bebas dari rasa 

lapar dan haus yaitu dengan memastikan tersedianya pakan dan air minum yang 

cukup dan waktu yang sesuai.  

Gambar 6 
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Haus 
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Ketersediaan pakan sebagaimana yang diterapkan di kandang milik 

Sarifuddin yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan dan air minum diberikan 

secara bebas/terus menerus. Pakan dan air minum ditempatkan tepat di hadapan 

ayam dengan menggunakan pipa panjang. Pemberian pakan dalam sehari diberikan 

dua kali dengan pola, Pagi hari (06.00) sebanyak 35% dan Siang hari (14.00) 

sebanyak 65%. Gambar 7 Metode Pengaliran Air Minum di Kandang Milik 

Syarmin: 

Gambar 7 
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Haus 
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Syarmin juga menerapkan pemberian pakan dua kali dalam sehari yaitu 

pada pagi dan sore hari dan pemberian air minum secara terus menerus dan dapat 

diatur dengan cara seperti keran air yang dapat ditutup dan dialirkan. 

Gambar 8  
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Haus 

 

 

Abdillah juga menerapkan pemberian pakan dua kali dalam sehari yaitu pagi 

(06.00) dan sore (15.00) dan pemberian air minum secara terus menerus. 

Berdasarkan pengamatan tersebut menunjukkan bahwa 3 peternakan ayam 

petelur di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang telah 
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menerapkan asas bebas dari rasa lapar dan haus dengan pertimbangan bahwa 3 

peternakan tersebut memperhatikan pemberian pakan dan air minum dan 

kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan minum kapanpun dikehendaki. 

3) Penerapan Asas Bebas dari Rasa Panas dan Tidak Nyaman. 

Ukuran terlaksananya aspek kesejahteraan hewan berdasarkan asas bebas 

dari rasa panas dan tidak nyaman yang terlaksana pada 3 peternakan ayam petelur 

di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang yaitu dengan 

memperhatikan ternak terlindungi dari sinar matahari.  

Gambar 9  
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Panas dan Tidak Nyaman 

 

 

Atap kandang pada peternakan milik Sarifuddin terbuat dari seng, memadai 

untuk menghindarkan ternak dari rasa panas sinar matahari maupun dari hujan dan 
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pemberian air minum membantu mengurangi rasa dahaga ternak membantu ternak 

tetap terhidrasi dari cuaca panas. 

Gambar 10  
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Panas dan Tidak Nyaman 

 

 

 Atap kandang milik Syarmin terbuat dari aluminium (guvalum), bahan 

tersebut memadai dalam memberikan perlindungan dari rasa panas sinar matahari 

juga perlindungan dari hujan. Sebagaimana yang dilakukan Sarifuddin, Syarmin 

juga mengalirkan air minum agar ternak dapat mengurangi dahaga dari cuaca panas. 

Gambar 11 

Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas dari Rasa Panas dan Tidak Nyaman 
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Atap kandang milik Abdillah terbuat dari aluminium. Ketersediaan air 

minum juga dibiarkan terus-menerus mengalir agar ternak tetap dapat menjangkau 

air minum meminimalisir rasa dahaga ternak ketika cuaca panas melanda. Para 

peternak menerakan dengan baik asas bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. 

4) Penerapan Asas Bebas dari Rasa Takut dan Penderitaan. 

Terlaksananya aspek kesejahteraan hewan pada penerapan bebas dari rasa 

takut dan penderitaan yaitu perhatian terhadap penanganan terhadap ayam yang 

mengalami sakit dan mati. Pada peternakan milik Sarifuddin, Ayam yang mati 

langsung dikeluarkan dari kandang dan dibawa ke pembakaran. Tempat 

pembakaran terpisah dari kandang agar ternak lain tidak melihat ternak dibakar. 

Terhadap ternak yang sakit, maka segera dipindahkan ke tempat terpisah dari ternak 

lain untuk dikarantina dan diberi pengobatan.  

Terdapat perbedaan penangana peternakan milik Sarifuddin. Pada 

peternakan milik Syarmin, ayam yang sakit segera dipisahkan dari ternak lain dan 

dikarantina untuk diobati. Ayam yang mati segera dikeluarkan dari kandang dan 

dikubur. Sama halnya dengan penanganan pada peternakan milik Syarmin, 

peternakan milik Abdillah menerapkan ternak yang mengalami sakit segera 

dikeluarkan dari ternak lain untuk dipisahkan, dan untuk ayam yang mati segera 

dikubur. 

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa 3 peternakan di Kelurahan 

Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang memperhatikan ternaknya 

dengan memeriksa ternak apabila ayam mengalami sakit atau bahkan mati. Ternak 

yang mati dibawa ke pembakaran atau dikubur. Ternak yang sakit juga memperoleh 
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perhatian dari peternkanya dengan melakukan isolasi atau karantina untuk diobati 

dan memisakan ternak yang sakit dengan yang sehat agar tidak terjadi penyebaran 

virus. 

5) Penerapan Asas Bebas Mengekspresikan Perilaku Normal dan 

Alami. 

Ukuran terlaksananya aspek kesejahteraan pada penerapan asas bebas 

mengekspresikan perilaku normal dan alami pada peternakan ayam petelur di 

Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ialah dengan 

terjaminnya keleluasaan hewan ternak di dalam kandang yaitu memperhatikan luas 

kandang dan isi kandang.  

Gambar 12  
Rang yang Menerapkan Aspek Bebas Mengekspresikan Perilaku Normal dan 

Alami 
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Kandang milik Sarifuddin menempatkan 2 ayam dalam satu rang, cukup 

memberikan ruang masing-masing ayam tanpa merasa sesak dan tersiksa. 

penempatan dua ayam dalam satu rang telah sesuai dengan standar penggunaan 

kandang baterai. 

Gambar 13  
Kandang yang Menerapkan Aspek Bebas Mengekspresikan Perilaku Normal dan 

Alami 
 

 

 Pada kandang milik Syarmin juga menempatkan 2 ekor ayam dalam satu 

rang, sesuai dengan standar yaitu maksimal 2 ayam dalam satu rang dalam 

penggunaan kandang baterai. Kapasitas tersebut cukup memberikan keleluasaan 

ayam bergerak. 

Gambar 14  
Rang yang Menerapkan Aspek Bebas Mengkespresikan Perilaku Normal dan 

Alami 
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Abdillah juga menempatkan 2 ayam dalam satu rang sehingga hal tersebut 

diartikan 3 peternak tersebut telah memenuhi kriteria penerapan asas kebebasan 

mengekspresikan perilaku normal dan alami pada peternakan ayam petelur.  

Penempatan 2 ayam dalam satu rang telah memenuhi standar dalam 

penggunaan kandang baterai. Keleluasaan ternak dapat terpenuhi dan tidak 

berdesak-desakan dalam satu rang. Kandang dibuat dengan sistem dinding terbuka 

sebagaimana diterapkan pada 3 kandang peternakan ayam petelur di Kelurahan 

Tadokkong, Kecamatan, Lembang, Kabupaten Pinrang. Kandang sistem dinding 

terbuka agar hembusan angin secara leluasa masuk untuk mengurangi udara panas 

dalam kandang. Dikarenakan kandang baterai yang dibuat dengan susunan berderet 

memungkinkan ruang hanya menampung beberapa ayam dalam satu sangkar 

membutuhkan udara yang cukup agar ternak tidak kekurangan udara. 

b. Penerapan Fikih Ekologi dan Pemanfaatan Hewan berdasarkan Hukum 

Islam. 

Terdapat beberapa aspek dalam pelestarian fungsi lingkungan dalam 

melakukan budi daya ayam petelur yang harus diperhatikan setiap pelaku usaha 

budi daya ayam petelur, berikut: 

Pada poin mencegah pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi dan 

mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran air, 3 peternak 

ayam petelur yang terdapat di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang memilih tempat beternak pada tempat yang tidak beresiko 

terjadi erosi dengan memperhatikan kemiringan tanah.  
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Upaya mencegah suara bising, bau busuk, serangga, tikus, dan pencemaran 

air pembuatan kandang sedapat mungkin jauh dari pemukiman untuk mencegah 

terganggunya masyarakat dari suara bising, bau busuk, penyebaran serangga, 

penyebaran tikus, dan pencemaran air yang dikonsumsi masyarakat. Melalui 

beberapa poin tersebut, beberapa peternak ada yang menerapkan, sebagaimana 

yang dilakukan oleh Sarifuddin. Pada poin pencegahan timbulnya erosi, Sarifuddin 

kandang dengan pijakan tanah yang lebih dengan menimbun beberapa lahan agar 

kandang tidak menimbulkan erosi lebih cepat. 

Gambar 15  
Tata Letak Tanah Lahan yang Menerapkan Fungsi Bebas dari Erosi 
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Pada peternakan milik Sarifuddin tanah tempat pembuatan kandang dibuat 

lebih tinggi agar udara dapat berputar dan terhindar dari genangan air dikarenakan 

area lokasi berdekatan dengan tanah sawah.  

Gambar 16  
Letak Kandang yang Menerapkan Fungsi Bebas dari Erosi 

 

 

Kandang milik Syarmin juga dibuat menyerupai rumah panggung dengan 

lantai tanah sehingga terhindar dari potensi erosi tanah dan terhindar dari genangan 

air dan jauh dari pemukiman karena terdapat di Kawasan perkebunan.  

Gambar 17  
Kandang yang Menerapkan Fungsi Bebas dari Erosi 
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Kandang milik Abdillah juga dibuat di atas timbunan tanah agar 

memperkokoh pijakan tiang kandang dan menghindarkan dari resiko erosi. 

Kandang dibuat berdekatan dengan area perkebunan yang kontur tanahnya 

terhindar dari timbulnya erosi serta mencegah suara bising, bau, serangga, dan 

tikus. 

Aspek pelestarian dari segi pemenuhan sirkulasi udara dan pencahayaan, 3 

peternak tersebut menerapkan fungsi tersebut dengan memperhatikan kepadatan 

kandang, atap kandang, dan ketersediaan air dalam mengatur sirkulasi udara baik 

pada kandang maupun udara disekitar kandang. 

Gambar 18  
Kandang yang Menerapkan Fungsi Menjaga Sirkulasi Udara dan Cahaya 
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Penerapan pelestarian fungsi lingkungan dengan membuat kandang yang 

atapnya tinggi sehingga cahaya menyinari dengan cukup dan sirkulasi udara tetap 

terjaga. 

Pada aspek mencegah pencemaran air, terdapat peternak yang menerapkan 

ada pula yang tidak menerapkan dengan baik. Peternak yang menerapkan aspek 

pencegahan pencemaran lingkungan yaitu pada kandang milik Abdillah. 

Gambar 19  
Kandang yang Menerapkan Fungsi Mencegah Pencemaran Air 
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Pada kandang milik Abdillah dibuat parit yang mengantarai dua jejeran 

kandang, hal tersebut dimaksudkan agar genangan air tidak tercemar di luar area 

kandang dengan membuat penampungan tersendiri limbah air dengan membuat 

parit khusus yang berada di wilayah kandang. 

Sebagaimana yang dilakukan Abdillah, Syarmin juga membuat parit khusus 

tempat pengaliran limbah air pada kandang. 

Gambar 20  
Kandang yang Menerapakan Fungsi Mencegah Pencemaran Air 
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Pembuatan parit khusus pada sisi kandang sebagai tempat penampungan 

limbah air. Wilayah kandang yang jauh dari pemukiman dan dikelilingi perkebunan 

mencegah pencemaran limbah air baik di sekitar pemukiman maupun sekitar 

perkebunan. 

Penerapan etika pemanfaatan hewan berdasarkan hukum Islam dapat dilihat 

dari perapan seluruh asas animal welfare. Seluruh asas animal welfare sejalan 

dengan prinsip etika pemanfaatan hewan berdasarkan hukum Islam yaitu sebisa 

mungkin menghindarkan ternak dari rasa sakit dan penderitaan. Seluruh aspek 

dalam asas animal welfare yang diterapkan para peternak ayam petelur di 

Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang menerapakan 

prinsip menghindarkan sebisa mungkin ternak dari penderitaan. 

2. Peternak yang tidak menerapkan beberapa aspek. 

Peternak ayam petelur di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, 

Kabupaten Pinrang menerapkan beberapa aspek fikih ekologi dan asas animal 

welfare dalam kegiatan budi daya ayam petelur, namun terdapat beberapa aspek 

yang tidak diterapkan dengan baik. Berikut aspek-aspek yang tidak diterapkan: 

a. Pelestarian fungsi lingkungan pada aspek mencegah pencemaran air  

Beberapa peternak kurang menerapkan dengan baik pencegahan pencemaran 

lingkungan sebagaimana yang diterapkan Sarifuddin. 

Gambar 21  
Kandang yang Tidak Menerapkan Fungsi Mencegah Pencemaran Air 
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Air limbah ternak pada kandang milik Sarifuddin dibiarkan tercampur 

dengan air dan tumbuhan yang terdapat pada rawa-rawa sekitar kandang. 

Tumbuhan lain di sekitar kandang juga ikut terdampak air limbah dari peternakan. 

b. Penerapan pada aspek pengelolaan limbah kotoran ayam, tempat 

pembakaran atau penanaman bangkai ayam yang mati 

3 peternak ayam petelur di Kelurahan Tadokkong kurang menerapkan 

pengelolaan limbah kotoran ayam yang tidak terdapat di lingkungan kandang. 

Pembuatan tempat pembakaran ayam khusus juga tidak diterapkan melihat tidak 

terlihat adanya tempat khusus pembakaran. Begitu pula tempat penanaman bangka 

ayam yang mati, tidak pula terdapat tempat khusus penanaman bangkai ayam. 

Secara Keseluruhan, pemahaman dan Penerapan Fikih Ekologi dan asas 

Animal Welfare sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya 

alam dari segi pemanfaatan hewan ternak. Fikih Ekologi menjadi pegangan 

masyarakat dalam melestarikan fungsi lingkungan dalam segala aktifitas yang 

dijalankan termasuk dalam kegiatan perekonomian yang berhubungan langsung 



119 
 

 

 

dengan fungsi lingkungan dan asas Animal Welfare sebagai pegangan masyarakat 

dalam aktifitas pemanfaatan hewan. 

Kegiatan budi daya peternakan ayam petelur yang terhubung langsung 

dengan hewan sebagai sumber daya alam dan lingkungan sekitar yang tidak luput 

dari fungsi ekosistem. perhatian terhadap Fungsi lingkungan dan kesejahteraan 

hewan harus selalu ditingkatkan mengingat ekploitasi yang melampaui batas akan 

mendatangkan kerusakan dari berbagai aspek.  



 
 

120 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian terkait fikih ekologi, etika pemanfaatan hewan 

berdasarkan hukum Islam, dan penerapan asas animal welfare pada peternakan 

ayam petelur di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat peternak yang memahami aspek 

pemanfaatan hewan ternak baik dari aspek fikih ekologi dan asas animal 

welfare, terdapat pula peternak yang kurang memahami istilah fikih 

ekologi dan asas animal welfare.  

2. Terdapat beberapa aspek yang diterapkan dengan baik serta yang kurang 

diterapkan dengan baik. Seluruh peternak menerapkan asas animal 

welfare dengan baik, namun beberapa aspek dalam fikih ekologi kurang 

diterapkan dengan baik yaitu pada aspek pengelolaan limbah kotoran 

ayam, pembuatan tempat khusus pembakaran atau penanaman bangkai 

ayam yang mati. 

B. Implikasi Penelitian. 

Pemahaman dan penerapan fikih ekologi, etika pemanfaatan hewan dalam 

hukum Islam, dan asas animal welfare pada sektor peternakan merupakan hal yang 

seharusnya diketahui seluruh pelaku usaha yang memanfaatkan satwa sebagai
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sumber perekonomian. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

implikasi yaitu: 

1. Dapat memberikan edukasi dan pengetahuan kepada masyarakat terkait 

tata cara pemanfaatan hewan sesuai dengan tuntunan agama maupun 

aturan dalam ilmu peternakan dengan memperhatikan fungsi lingkungan 

sekitar yang dapat dilakukan oleh kementerian terkait yaitu Kementerian 

Agama dalam hal sosialisasi fikih ekologi dalam pemanfaatan budi daya 

peternakan dan dari Kementerian Pertanian dalam hal sosialiasi aspek 

kesejahteraan hewan dalam aktivitas budi daya peternakan. Selain 

memberikan wawasan kepada masyarakat, pemerintah diharapkan dapat 

semakin meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan perekonomian 

masyarakat melalui budi daya peternakan berdasarkan prinsip 

pemafaatan alam sesuai dengan nilai-nilai religius dengan berpegang 

teguh pada prinsip pelestarian lingkungan dan prinsip kesejahteraan 

hewan.  

2. Para peternak dan masyarakat sekitar menyadari bahwa pelaksanaan 

kegiatan budi daya hewan petelur dapat berpegang teguh pada aspek-

aspek pelestarian lingkungan dan kesejahteraan hewan karena dua aspek 

tersebut tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia
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Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana anda memperoleh pengetahuan dasar mengenai pemeliharaan 

peternakan yang anda miliki? 

2. Apa yang anda pikirkan saat memulai budi daya peternakan ayam petelur ? 

3. Bagaimana perasaan anda ketika melihat ternak dalam keadaan lemah ? 

4. Apa yang mpengaruhi anda dalam menjalankan aktivitas peternakan ayam 

? 

5. Apakah ada partisipasi pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada 

anda sebagai pelaku usaha peternakan ? 

Pertanyaan terkait Asas Animal Welfare 

1. Bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit 

a. Berapa ukuran kandang ? 

b. Terbuat dari apa kandangnya ? 

c. apa bahan rang dan berapa lama penggunaannya? 

d. Suhu kandang ? 

e. Arah dan hadap kandang ? 

f. kepadatan kandang ? 

g. Apakah diberi vaksin ? Jika diberi, menggunakan vaksin apa ? 

2. Bebas dari rasa lapar dan haus  

a. bagaimana kesediaan pakan dan air minum? penempatan pakan dan air 

minum 

b. bagaimana pola pemberian makanan ? 

c. bagaimana campuran pakan ?  

3. Bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. 

a. berapa suhu dalam kandang ? 

b. Apa bahan dari atap kandang ? 
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c. Bagaimana pencahayaan kandang? 

4. Bebas dari rasa takut dan penderitaan 

a. pengecekan ternak ketika ada salah satu ternak sakit atau mati. 

(Penanganan ketika ada ternak yang mati atau sakit) 

5. Bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami 

a. bagaimana luas dan isi kandang ? 

b. bagaimana penempatan ternak dalam satu rang ? 

c. sistem dinding yang digunakan di rang ? 
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Kandang Milik Sarifuddin 
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Kandang Milik Syarmin 
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Kandang Milik Abdillah 
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