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KATA PENGANTAR 

حِيْمِ ب حْمٰنِ الرَّ ِ الرَّ  سْمِ اللّٰه

لَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اِلله وَبَرَكَاتهُُ   السَّلاَمُ عَ

مَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ  رًا بَصِيْرًا، تبََارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّ ِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْ حَمْدُ لِِلَّّ  فِيْهَا سِرَاجًا  الَْ

دُهُ وُرَسُولُهُ الَّذِ  بْ دًا عَ ِ بَشِيْرًا  وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أشَْهَدُ انَْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأشَْهَدُ انََّ مُحَمَّ يْ بَعَثهَُ بِالْحَق 

ِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. الَلَّهُمَّ صَل ِ   لَى وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَق  د   عَ مْ    مُحَمَّ ل ِ لَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَ وَعَ

ا بَعْدُ  ثِيْرًا. أمََّ مًا كَ  .. تسَْلِيْ

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga karya ilmiah (tesis) yang berjudul “Pelestarian Lingkungan 

Hidup Perspektif al-Qur’an”  dapat diselesaikan. 

Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Keluarga 

beliau, para sahabat beliau, serta para tabi’in yang telah memperjuangkan agama 

Islam sehingga manusia sudah terlepas dari belenggu kejahilan menuju peradaban 

dan ilmu pengetahuan teknologi hingga sekarang ini.  

Penulisan tesis ini mengalami berbagai rintangan dan hambatan. Akan 

tetapi, berkat bantuan serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara 

langsung maupun secara tidak langsung sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh 

karena itu sepatutnya penulis untuk menyampaikan ucapan rasa syukur dan rasa 

terimakasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:  

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda alm. Sulaiman dan ibunda Jupria atas 

do’a dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan sabar, 

penuh pengorbanan, baik secara lahir maupun secara batin sampai saat ini, 

beserta seluruh keluarga besar atas dukungannya, semoga Allah swt. 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka, Amin.  

2. Bapak Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., P.h.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. Selaku 

Wakil Rektor I, Bapak Dr. Wahyuddin, M.Hum. Selaku Wakil Rektor II, 
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Bapak Prof. Dr. H. Darussalam, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III dan Bapak Dr. 

H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. Selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin 

Makassar. 
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penyelesaian studi dengan berbagai fasilitas yang memadai di Pascasarjana 

UIN Alauddin Makassar. 

4. Bapak Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dan bapak Dr. 

H. Muh. Irham, M.Th.I. Selaku Sekretaris Prodi beserta seluruh stafnya yang 

telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses 

penyelesaian studi mahasiswanya. 
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aspirasi, motivasi dan bimbingan pada setiap konsultasi dalam penulisan tesis 

ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya 

baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan 

dalam proses penyelesaian tesis ini.  
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9. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Kelas Non Reguler Ilmu 

Al-Qur’an dan Tafsir (IQT) tahun 2020 Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 

selaku partner kelas yang telah memberikan dukungan dan apresiasinya 

selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini. Serta 

umumnya kepada teman-teman yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis 

ini yang peneliti tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. 

Semoga amal baik bapak, ibu dan saudara (i) dapat diterima oleh Allah 

swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penulis memohon taufik dan 

hidayah-Nya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar serta kepada masyarakat luas. 

 

 

 
 

 
Makassar, 16 Februari 2023 
Penulis, 

 

 
ANSAR     
NIM:80600219009 

 



vii 

 

DAFTAR ISI 
 

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

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

PERSETUJUAN TESIS ................................................................................ iii 

KATA PENGANTAR .................................................................................... vi 

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

DAFTAR TABEL .......................................................................................... ix 

PEDOMAN TRANSLITERASI ................................................................... x 

ABSTRAK ...................................................................................................... xvii 

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

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

B. Rumusan Masalah  ............................................................................. 12      

C. Pengertian Judul …...  ...... ……… ..................................................... 12      

D. Kajian Pustaka ................................................................................... 17      

E. Kerangka Teori .................................................................................. 23      

F. Metodologi Penelitian ........................................................................ 28     

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....................................................... 36     

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN 

HIDUP ............................  ............................................................... 37                                                  

A. Pengertian Pelestarian Lingkungan Hidup ........................................ 37 

B. Teori-Teori Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup ...................... 42 

1. Teologi Lingkungan .... ................................................................. 42 

2. Etika Lingkungan ........................................................................ 50  

C. Unsur-Unsur Pelestarian Lingkungan Hidup ..................................  61 

1. Unsur Hayati (Biotik) ...............................................................  62 

2. Unsur Fisik (Hayati) .................................................................  62 

3. Unsur Sosial (Budaya) ..............................................................  63     

 



viii 

 

BAB III  HAKIKAT PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF AL-

QUR’AN ...................................................................................................... 65 

A. Term-Term al-Is}la>h} (Pelestarian) dan Derivasinya dalam al-Qur’an..65 

ح  ل  ص  ا    .1  ........................................................................................ 70 
QS al-An’a>m/6: 54  .................................................................. 71 

لِحُ  .2  73 .......................................................................................  يصُ 
1) QS Yunus/10: 81  ................................................................ 74 

لِحُون   .3  77 .................................................................................... يصُ 

1) QS al-Syu’ara>/26: 152 ......................................................... 78 

2) QS al-Naml/27: 48 ............................................................... 80 

ا .4 حِِ  لَ  ص 
ِ
 82 ..................................................................................... ا

1) QS al-A’raf/7: 56 ................................................................. 83 

2) QS al-A’raf/7: 85 ................................................................. 84 

لِحُون   .5  87 .......................................................................................... مُص 
1) QS al-Baqarah/2: 11 ............................................................ 87 

2) QS Hud/11: 117 ................................................................... 90 

B. Term yang Sepadan Makna dengan Pelestarian Lingkungan Hidup 

(al-Is}la>h}) ............................................................................................. 92 

1. Term al-Isti’ma>r ......................................................................... 92      

2. Term al-H{ifz} ............................................................................... 96     

3. Term al-Bana>  ............................................................................. 98 

4. Term al-Ri’a>yah ......................................................................... 100 

C. Prinsip-Prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur’an .... 102 

1. Prinsip Teologis (Tauhid) .......................................................... 102 

2. Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) ............................................. 105 

3. Prinsip Peri-Kemakhlukan .......................................................... 109 

4. Prinsip Moral-Etis (Akhlak) ....................................................... 112 

D. Keterkaitan Ayat yang Bahas tentang Pelestarian Lingkungan 

   Hidup ................................................................................................... 114 

1. Keterkaitan Ayat al-Is}la>h dan al-Ifsad (kerusakan) ................... 114 

2. Keterkaitan Sejarah .................................................................... 117 



ix 

 

 

BAB IV EKSISTENSI DAN URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

PERSPEKTIF AL-QUR’AN .................................................................... 124 

A. Eksistensi Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif al-Qur’an ....... 124 

1. Pelestarian Air ............................................................................ 124 

2. Pelestarian Gunung .................................................................... 128 

3. Pelestarian Tanah ....................................................................... 130 

4. Pelestarian Laut .......................................................................... 131 

5. Pelestarian Flora dan Fauna ....................................................... 133 

B. Upaya-Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif al-Qur’an ..139 

1. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Teologi .............. 140 

2. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Politik ............... 151  

3. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Bidang Etika  ................. 155 

C. Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif al-Qur’an ............158 

1. Menambah Kualitas Iman .......................................................... 158 

2. Sebagai Sumber Rahmat ............................................................ 160 

3. Menjaga Keseimbangan Alam ................................................... 163 

4. Mengelola Pohon untuk Penghijauan ......................................... 165 

5. Mencegah Kerusakan ................................................................. 167 

BAB V PENUTUP  ...................................................................................... 172 

A. Kesimpulan  ....................................................................................... 172 

B. Implikasi ............................................................................................ 173 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 179 

RIWAYAT HIDUP…………………………………………………………..180 



x 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا
 

tidak dilambangkan 
 

tidak dilambangkan 
 ب 

 
ba 
 

b be 
 ت 

 
ta 
 

t 
 

te 
 ث 

 
s\a 
 

s\ 
 

es (dengan titik di atas) 
 ج 

 
jim J 

 
Je 

 ح 
 

h}a 
 

h} 
 

ha (dengan titik di bawah) 
 خ 

 
kha 

 
kh 
 

ka dan ha 
 د 

 
dal 

 
d 
 

de 
 ذ  

 
z\al 

 
z\ 
 

zet (dengan titik di atas) 
 ر 

 
ra 
 

r er 
 ز 

 
zai 

 
z 
 

zet 
 س 

 
sin 

 
s 
 

es 
 ش 

 
syin 

 
sy 
 

es dan ye 
 ص 

 
s}ad 

 
s} 
 

es (dengan titik di bawah) 
 ض 

 
d}ad 

 
d} 
 

de (dengan titik di bawah) 
 ط 

 
t}a 
 

t} 
 

te (dengan titik di bawah) 
 ظ 

 
z}a 
 

z} 
 

zet (dengan titik di bawah) 
 ع 

 
´ain 

 
´ 
 

apostrof terbalik 
 غ 

 
gain 

 
g 
 

ge 
 ف 

 
fa 
 

f 
 

ef 
 ق 

 
qaf 

 
q 

 
qi 

 ك 
 

kaf 
 

k 
l 

ka 
 ل 

 
lam 

 
l 
 

el 
 م 

 
mim 

 
m 
 

em 
 nun ن 

 
n 
 

en 
 و 

 
wau 

 
w 
 

we 
 هـ 

 
ha 
 

h 
 

ha 
 ء 

 
hamzah 

 
´ 
 

apostrof 
 ى 

 
ya y 

 
ye 

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

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´). 
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2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 Contoh: 

 kaifa : كَيْفَ  

 haula : هَوْلَ  

3.  Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Huruf Latin Nama 
Tanda 

fath}ah a a  َا 
kasrah i i  َا 

d}ammah u u  َا 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 

Tanda 

 
fath}ah  dan ya>´ 

 

ai a dan i ْ ى  ـَ
fath}ah dan wau 

 

au a dan u 

 

و ْ  ـَ

Nama 

 

Harakat dan 

Huruf 

Huruf dan  

Tanda 

Nama 

 
fath}ah dan alif atau ya>´ 

 

ْ ْْاْ...َْ ىْ|ْ...َْ  

d}ammah dan wau 

 
 وـْ 

a> 

u> 

a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>´ 

 

i> i dan garis di atas 

 u dan garis di atas 

 

 ـى
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 Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى 

 qi>la : قِيْلَ  

 yamu>tu : يمَُوْتُ 

4. Ta>´ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>´ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>´ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>´ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>´ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>´ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 raud}ah al-at}fa>l : رَوْضَةُ الَأطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَلمَْدِينَْةُ اَلفَْاضِلَُ 

 al-h}ikmah : اَلحِْكْْةَُ 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d ( ــّ     ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َّناَ   <rabbana : رَب

 <najjaina : نَََّيْناَ 

 al-h}aqq : اَلحَْقّ  

مَ   nu“ima : نعُِّ

 aduwwun´ : عدَُو  



xiii 
 

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

kasrah ( ّـــــِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ´Aliyy atau ´Aly)´ : علَِ  

 Arabi> (bukan ´Arabiyy atau ´Araby)´ : عَرَب  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال 

(alif lam ma´arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسُ   al-syamsu (bukan asy-syamsu) : اَلشَّ

لزَْلََ   al-zalzalah (az-zalzalah) : اَلزَّ

 al-falsafah : اَلفَْلسَْفَة 

 al-bila>du : اَلبْلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (´) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

 ta´muru>na : تأَمُْرُوْنَ 

 ´al-nau : اَلنَّوْعُ 

ء    syai´un : شََْ

 umirtu : أُمِرْتُ 
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8.  Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau yang sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan 

dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-Qur´an (dari al-Qur´a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur´a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah ( الل) 

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

atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

   billa>h بِِللِ   di>nulla>h دِيْنُ اللِ 

Adapun ta>´ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h    هُُْ فِِْ رَحَْْةِ اللِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

tempat, atau bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
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didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i´a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur´a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 

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

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni> Abu> Al-H{asan, ditulis menjadi: Abu> Al-H{asan, 
´Ali> ibn ´Umar al-Da>r Qut}ni>. (bukan: Al-H{asan, ´Ali> ibn ´Umar al-Da>r 
Qut}ni> Abu>) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta´a>la> 

saw. = s}allalla>hu ´alaihi wa sallam 

as. = ´alaihi al-sala>m 

cet. = Cetakan 

t.p. = Tanpa penerbit 

t.t. = Tanpa tempat 

t.th. = Tanpa tahun 

t.d. = Tanpa data 

H = Hijriah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama  : Ansar 

NIM  : 80600219009 

Jurusan           : Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir  

Judul               : Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur’an  

                          (Suatu Kajian Tafsir Tematik)  

 

Tesis ini merupakan satu penelitian yang membahas pelestarian lingkungan 

hidup perspektif Al-Qur’an dengan menggunakan term al-Isl{a>h. Dengan tujuan 

untuk mengetahui tinjauan umum pelestarian lingkungan hidup, untuk mengetahui 

hakikat pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an dan untuk mengetahui 

wujud dan urgensi pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an.    

Penulis menggunakan metode tafsir tematik melalui dua pendekatan, yang 

meliputi: pendekatan tafsir, yaitu pendekatan yang digunakan sebagai usaha untuk 

memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat suci Al-Qur’an 

yang relevan dalam penelitian ini, terutama mengenai term al-Is}la>h dan 

pendekatan ekologis, yaitu pendekatan yang menekankan pada hubungan antara 

manusia dan kegiatan lingkungannya. Adapun tekhnik yang digunakan 

menggunakan beberapa teknik interpretasi, antara lain: interpretasi qur’ani, 

sunnah, sistemis dan teleologis. Dalam penelitian ini tergolong library research 
berjenis kualitatif, yang keseluruhannya merujuk pada literatur yang bersumber 

dari bahan tertulis seperti buku, artikel jurnal serta dokumen yang bersifat riset 

kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) hakikat pelestarian lingkungan 

hidup yang mengacu pada term al-Is}la>h setelah melihat penjelasannya, maka dapat 

ditemukan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya yaitu prinsip teologis 

(tauhid), prinsip kepemimpinan, prinsip peri-kemakhlukan dan prinsip moral-etis 

(akhlak). (2) wujud pelestarian lingkungan hidup (al-Is}la>h) yaitu menjelaskan 

bentuk-bentuk pelestarian lingkungan hidup yang meliputi: pelestarian lingkungan 

hidup dalam bidang teologi, pelestarian lingkungan hidup dalam bidang politik dan 

pelestarian lingkungan hidup dalam bidang etika (3) urgensi pelestarian 

lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an, yakni menambah kualitas iman, sebagai 

sumber rahmat, menjaga keseimbangan alam, mengelola pohon untuk penghijauan 

dan mencegah kerusakan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan untuk mengubah paradigma 

berfikir dan kerangka pandang terhadap lingkungan hidup agar tidak 

mengeksploitasi secara terus-menerus. Hal ini bertujuan agar anak cucu manusia 

dapat menikmati manfaat lingkungan hidup kelak di kemudian hari seperti apa 

yang dirasakan dan dimanfaatkan manusia pada saat ini. Penulis berharap, 

penelitian ini dapat membuka wawasan pembaca dan khususnya penulis sendiri 

terkait dengan pelestarian lingkungan hidup dan juga mengetahui secara 

mendalam pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an sebagai bahan 

bacaan atau referensi pustaka pada berbagai lembaga keilmuan di bidang tafsir dan 

dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
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ABSTRACT 

Name     : Ansar 

Student ID    : 80600219009 

Major                  : The Qur’an and Tafsir Science 

Title                   : The Qur’an Viewpoint Regarding Environmental Protection  

   (A Thematic Interpretation Study)  

 

This study used the word "al-Isla>h" to address environmental preservation 

from the perspective of the Quran. The main goals of this study were to learn about 

the wide range of environmental protection, what environmental protection meant 

from the Qur'an's point of view, and how and why environmental protection was 

important from the Qur'an's point of view. 

The author employed the thematic interpretation method through two 

approaches: the interpretation approach, which attempted to understand and 

explain the intent and content of the relevant verses of the holy Qur'an, particularly 

regarding the term "al-Isla>h," and the ecological approach, which emphasized the 

relationship between human environmental activities and the natural environment. 

Multiple interpretation methodologies, including Qur'anic, Sunnah, systemic, and 

teleological interpretations, were employed in the technique. This research was 

categorized as "qualitative library research," referring to literature emanating from 

written resources such as books, journal articles, and library research-related 

papers. 

The nature of environmental preservation referred to by the term "al-Isla>h" 

was discovered to incorporate theology principles (tawhid), leadership principles, 

peri-creatures, and moral-ethical principles, according to the findings of this study 

(on morality). (2) an explanation of the forms of environmental preservation (al-
Isla>h), including environmental preservation in the fields of theology, politics, and 

ethics. (3) the urgency of environmental preservation from the perspective of the 

Qur'an, including strengthening the quality of religion as a source of grace, 

preserving the natural equilibrium, managing trees for reforestation, and 

preventing damage. 

This study suggests that the paradigm of thought and viewpoint on the 

environment should shift so as not to continually exploit nature. This was planned 

so that future generations of humans would experience and utilize the same 

environmental benefits as present-day humans. The author hoped that this research 

would enlighten readers, especially the author himself, about environmental 

preservation as well as provide a thorough understanding of environmental 

preservation from the perspective of the Qur'an as reading material or references 

in various scientific institutions in the field of interpretation that can be applied 

in everyday life. 

. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Isu permasalahan lingkungan akhir-akhir ini mulai mendapat banyak 

sorotan dan perhatian oleh dunia internasional. Persoalan krisis lingkungan yang 

dihadapi sekarang ini bersifat menyeluruh, dan sudah masuk pada taraf yang 

sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri, masih banyak permasalahan 

lingkungan yang membutuhkan penyelesaian.  

Problem lingkungan hidup dewasa ini menghadapi masalah yang cukup 

kompleks dan dilematis. Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

dengan memanfaaatkan sumber daya alam, menyisakan kerusakan lingkungan 

yang kian hari makin kritis. Hutan-hutan yang menyuplai oksigen dari hari ke 

hari kian menciut, air laut dan sungai tercemar, tanah terkontaminasi zat-zat 

yang berbahaya, lapisan ozon semakin menipis, gumpalan gunung es di kutub 

utara dan selatan mencair, sehingga menyebabkan naiknya permukaan air laut, 

dan masih banyak masalah lainnya. Semua ini berakibat fatal yang akan 

mengancam keberlangsungan semua spesies makhluk hidup, terutama 

kelangsungan hidup manusia di muka bumi.1  

Dalam konteks kekinian, terdapat problem serius yang sedang dialami 

manusia, namun relatif belum tersentuh proses dakwah dan kesadaran yaitu 

kerusakan ekologi akibat proses pembangunan tanpa mempertimbangkan 

keseimbangan alam sehingga ini yang menjadi problem serius bagi kemanusiaan. 

Hal ini menjadi salah satu tantangan besar dan bahkan diperlukan perhatian 

serius dari umat Beragama (khususnya umat Islam) terhadap permasalahan 

 

1Mamluatun Nafisah, Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan 

Maqa>sid al-Syari’ah), Tesis (Jakarta: Program Magister Fakultaas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). h. 33  
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lingkungan hidup, karena dalam banyak hal manusia sangat tergantung kepada 

alam. Dengan demikian apapun yang terjadi pada alam pasti akan memberikan 

efek kehidupan manusia.2  

Manusia sebagai mandataris Tuhan yang ada di bumi, yang diberi 

kepercayaan untuk memelihara dan memakmurkan bumi, tampaknya justru 

menjadi aktor utama kerusakan bumi. Manusia dengan segala kegiatan dan 

tindakannya, sudah semakin tidak selaras dengan alam. Dengan keserakahannya 

mereka mengeksploitasi alam dengan terus menguras energi yang ada di 

dalamnya. Mereka menjadikan alam sebagai objek nilai, ekonomi, dan kebutuhan 

hidup pragmatis. Di sisi lain pengaruh paham materialisme dan kapitalisme serta 

pemanfaatan teknologi yang tidak tepat guna dan ramah lingkungan, 

mangakibatkan rusaknya lingkungan yang semakin masif.3    

Padahal berbicara tentang alam semesta dan fenomenanya Al-Qur’an 

memerintahkan dan menganjurkan kepada manusia untuk bertanggung jawab 

mengelola dan memanfaatkannya dengan baik karena alam semesta diciptakan 

Allah Swt. dengan haq, tidaklah diciptakan dengan main-main. Bahkan manusia 

diberi hak atau izin memanfaatkan alam bagi kebaikan dirinya sehingga manusia 

diperintahkan untuk bertindak sesuai aturan-aturan moral kemanusiaan. Inilah 

sebabnya pencurian, penipuan, pemerasan, monopoli, penumpukan kekayaan, 

egoisme dan ketidakpekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain tidak layak 

dilakukan oleh manusia karena semua tindakan itu cepat atau lambat akan 

 

2Ahmad Khoirul Fata, Basis Teologi Dakwah Ekologis, Jurnal Bimas Islam vol 10 no 11 

(2017), h. 377. 

3Mamluatun Nafisah, Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan 

Maqa>sid al-Syari’ah), h. 1. 
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merugikan mereka sendiri. Sebagaimana dalam QS al-Qas}as}/28: 77 menegaskan 

sebagai berikut:  

 ُ اللَّه آَحْسَنَ  كََمَ  وَآَحْسِنْ  نيَْا  الدُّ مِنَ  نصَِيبَكَ  تنَسَْ  وَلََ  الْآخِرَةَ  ارَ  الده  ُ اللَّه آتََكَ  آ فِيماَ  وَابتَْغِ 

بُّ المُْفْسِدِينَ  َ لََ يُُِ نه اللَّه
ِ
ليَْكَ وَلََ تبَْغِ الفَْسَادَ فِِ الَْرْضِ ا

ِ
 ( 77) ا

Terjemahnya: 

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 

berbuat kerusakan.4 

Tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus kerusakan lingkungan hidup 

yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup global maupun lingkup nasional, 

sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran seperti 

di laut, hutan, atmosfer, air, tanah dan seterusnya bersumber pada perilaku 

manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan 

diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup.5   

Terjadinya bencana baik itu banjir, longsor dan kerusakan lingkungan 

hidup di negeri ini hampir selalu terjadi setiap tahun. Di samping mungkin 

karena faktor perubahan iklim, juga akibat ulah manusia negeri ini sendiri. Kasus 

perusakan lingkungan banyak kita jumpai di mana-mana. Ada illegal logging, 

pencemaran limbah pabrik, perusakan terumbu karang, impor limbah secara 

ilegal dari luar negeri, perdagangan satwa liar dan juga kasus sampah di 

Indonesia yang sudah menyebar diberbagai daerah. Kasus-kasus ini tidak saja 

 

4Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Edisi 

Penyempurnaan, 2019), h. 394. 

5A. Sony Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Cet. I; Jakarta: Buku Kompas, 2010), h. 1  
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menyangkut orang per orang, tetapi juga birokrasi pemerintah dan jajarannya. 

Dan semua kasus tersebut terkait dengan persoalan perilaku moral manusia. 

Perusakan lingkungan seperti ini sudah dan akan menelan korban manusia dan 

harta benda, baik langsung maupun tidak langsung, cepat maupun lambat. 

Terjadinya bencana di mana-mana seakan menjadi sebuah rutinitas 

musibah di negeri ini. Berdasarkan fakta realitas yang terjadi bahwa angka 

kejadian bencana sudah masuk pada angka yang sangat tinggi  sebanyak 2.203 

kejadian bencana alam terjadi di Indonesia pada periode 1 januari hingga 30 

oktober 2021. Kejadian bencana alam yang paling banyak terjadi berupa banjir. 

Lalu puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Mayoritas 

bencana alam tersebut terjadi di berbagai daerah yaitu jawa, kalimantan, aceh 

dan sulawesi. Dari jumlah tersebut sebanyak 891 kejadian atau 38,48% 

merupakan bencana banjir, jenis bencana alam yang juga banyak terjadi adalah 

puting beliung, yakni 587 kejadian. Sebanyak 406 kejadian bencana alam yang 

terjadi sepanjang tahun ini merupakan tanah longsor. Lalu kebakaran hutan dan 

lahan tercatat sebanyak 258 kejadian yang tersebar diberbagai daerah.6 

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwasanya 

kejadian bencana banjir di Indonesia sudah menyebar beberapa wilayah di daerah 

terutama di sumatera, aceh dan kalimantan bahkan kejadian bencana di bulan 

november 2021 yang mendominasi adalah kejadian banjir, yang dimana sudah 

mengalami 24 kejadian bencana yaitu di wilayah jakarta, jawa barat, jawa 

tengah, jawa timur, kalimantan selatan dan sulawesi selatan.7 Bahkan, jika 

 

6Ratna Puspita, Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB): Melaporkan 

sebanyak 2.203 Bencana sampai 30 Oktober 2021, Republika. Com, Ahad, 31 Oktober 2021. 

7Ratna Puspita, Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB): Melaporkan 

sebanyak 2.203 Bencana sampai 30 Oktober 2021, Republika. Com, Ahad, 31 Oktober 2021.   



5 

 

 

 

dibandingkan dengan data november 2020, dengan kejadian bencana banjir saat 

ini maka bertambah beberapa persen. Kita bisa lihat di sini untuk kejadian 

bencana di november 2020 sebanyak 355 kali sedangkan pada november 2021 

naik pada angka 424 kali.8 Penyebab dari kejadian bencana banjir yang terjadi 

saat ini merupakan dampak dari peningkatan insentitas curah hujan dan disokong 

dengan adanya penumpukan sampah diberbagai daerah belum teratasi. 

Secara jelas permasalahan sampah di Indonesia seolah belum pernah 

terlihat ujungnya. Selain mencemari lingkungan dan terjadinya banjir ternyata 

persoalan sampah juga mengancam target nol emisi. Berdasarkan data Indonesia 

National Plastic Action Partneship yang dirilis pada tahun 2020 sebanyak 67,2 

juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya dan 9 persennya 

atau sekitar 620 ribu ton masuk sungai, danau dan laut. Di Indonesia 

diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan perharinya, dengan 

perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025. 

Jumlah ini didominasi oleh sampah yang  berasal dari rumah tangga yang 

berkisar antara 60 hingga 75 persen. Ironisya, penumpukan ini diperkirakan akan 

bertambah dua kali lipat pada tahun 2050. Kenaikan dua kali lipat ini sangat 

mungkin terjadi apabila tidak ada kebijakan tegas untuk sampah plastik yang 

berakibat pada pencemaran ekosistem dan lingkungan.9 Maka dari itu 

mengatasinya perlu kesadaran dan kerjasama antar pihak yang satu dengan pihak 

yang lain. Pengelolaan sampah seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan 

menjadi prioritas baik pemerintah, pihak terkait atau masyarakat karena dampak 

 

8Ratna Puspita, Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB): Melaporkan 

sebanyak 2.203 Bencana sampai 30 Oktober 2021, Republika. Com, Ahad, 31 Oktober 2021.    

9Ellyvon Pranita, Masalah Sampah Indonesia Ancam Target Nol Emisi, Kok Bisa?, 

Kompas. Com, 29 Oktober 2021. 
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dari persoalan sampah terhadap lingkungan ini sangatlah jelas. Mulai dari 

pencemaran laut, pencemaran sungai, menghambat lajunya air mengalir di 

permukaan tanah, bahkan dapat membuat air dan tanah menjadi tidak sehat bagi 

manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Di sisi lain persoalan yang dihadapi sekarang ini mengenai tentang 

lingkungan adalah kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara besar-besaran. 

Hutan tropis di Indonesia yang tersebar diberbagai daerah yaitu kalimantan, irian 

jaya, sumatera, jawa dan sulawesi yang kaya akan plasma nutfah, menurut para 

pemerhati dan pakar lingkungan hidup kini dinilai rusak berat. Masalah 

kerusakan hutan sekarang tidak saja bersifat lokal, tetapi juga global. Akibatnya, 

tidak saja mempengaruhi stabilitas iklim bumi, tetapi juga daya simpan tanah 

terhadap air hujan berkurang yang memungkinkan terjadinya banjir dan erosi 

yang mengikis humus atau lapisan tanah yang subur.10  Menurut Data Direktorat 

Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) mencatat akumulasi sementara luas kebakaran hutan dan 

lahan 1 januari hingga 30 juni 2021 seluas 52.479 hektare. Luas kebakaran hutan 

dan lahan pada periode ini lebih tinggi dibandingkan luas kebakaran hutan dan 

lahan pada periode yang sama pada tahun 2020 lalu. Tercatat luas kebakaran 

hutan dan lahan periode januari hingga juni 2021 seluas 43.882. Pada januari-juni 

2021 terdapat penambahan akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 

8.597 hektare atau 16,3 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 

 

10Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup (Cet. I; Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), 

h. 26. 
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2020.11 Kondisi inilah yang mendorong pemerhati lingkungan termasuk 

agamawan untuk mencari solusi dalam mengatasinya. 

 Secara realitas dewasa ini, baik negara berteknologi maju dan kaya 

maupun negara berkembang dengan masyarakat agraris dan miskin dihadapkan 

pada persoalan lingkungan hidup yang semakin lama cenderung berkembang 

semakin pelik dan rumit. Ini terjadi karena di satu pihak gejala kerusakan 

lingkungan hidup semakin menonjol, yang berarti ancaman terhadap 

kelangsungan hidup umat manusia semakin besar. Sementara di lain pihak, 

eksploitasi besar-besaran terhadap alam yang menyebabkan rusaknya lingkungan 

hidup justru semakin meningkat pula dengan alasan demi kelangsungan hidup.12  

Penyalahgunaan alam dengan alasan seperti inilah betul-betul 

bertentangan dengan etika ketuhanan dan dikutuk dengan tegas. Pemanfaatan 

alam, menurut Islam, sama sekali tidak boleh mengabaikan eksistensi hewan dan 

tanaman. Berkali-kali Tuhan mengecam dan mengancam manusia yang merusak 

alam. Dia sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan di 

muka bumi. Tindakan merusak alam adalah bentuk kezaliman dan kebodohan 

manusia. Bahkan al-Qur’an memberikan gambaran bahwasanya kebinasaan 

bangsa-bangsa kuno disebabkan tindakan mereka merusak alam. Semua 

perbuatan manusia yang dapat merugikan kehidupan manusia merupakan 

perbuatan dosa dan kemungkaran.13 Oleh karena itu etika paling sentral yang 

ingin ditegaskan Islam adalah kemaslahatan dan kesejahteraan sosial serta 

 

11Atalya Puspa, Luas Karhutla 1 Januari-30 Juni 2021 mencapai 52.479 Hektare, Media 
Indonesia, 24 Juli 2021. 

12Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 21. 

13Husein Muhammad, Islam: Cinta, Keindahan, Pencerahan, dan Kemanusiaan, (Cet. I; 

Yogyakarta: IRCisoD, 2021), h. 277.  
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kerahmatan bagi orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana di dalam QS al-

A’ra>f/7: 56  
بعَْدَ   الَْرْضِ  فِِ  تفُْسِدُوا  ا  وَلََ  صْلََحَِِ
ِ
مِنَ ا قرَيِبٌ   ِ اللَّه رَحَْْتَ  نه 

ِ
ا وَطَمَعًا  خَوْفاً  وَادْعُوهُ 

نِيَن )  (56المُْحْس ِ
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan 

baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat 

kebaikan.14  

Maka dari itu semua pihak terutama pemerintah, pebisnis dan 

masyarakat, agar mengubah paradigma berfikir dan kerangka pandang mereka 

terhadap lingkungan hidup. Bahwa lingkungan hidup bukan warisan dan barang 

dagangan yang harus di eksploitasi sampai habis demi keuntungan materil. 

Melainkan lingkungan hidup adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, yang 

diamanatkan kepada umat manusia untuk dijaga, dipelihara dan dilindungi 

sebagaimana seharusnya agar keseimbangan kehidupan alam semesta ini tetap 

tercipta dengan sempurna.15  

Selain berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber keimanan, 

alam juga berfungsi sebagai sumber kehidupan. Sebagaimana dikutip dari sebuah 

rubrik opini tribun timur Makassar (9 oktober 2020) yang ditulis oleh M. Affian 

Nasser dengan judul opini “ Islam, Fungsi Alam dan Sikap Manusia” bahwasanya 

alam yang pada mulanya dipahami sebagai sahabat serta rekan perjalanan 

manusia, sejak masa itu, dipahami hanya sebagai realitas fisik saja. Alhasil, alam 

pun dieksploitasi habis-habisan tanpa memperhatikan keseimbangannya. Buntut 

dari itu semua mengakibatkan terjadinya berbagai bencana alam, mulai dari 

 

14Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 157. 

15Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 230.  
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gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, hingga banjir bandang. 

Semua itu merupakan tanda bahwa ada “something wrong” sesuatu yang tidak 

beres atau sikap manusia yang berkawan dengan alam. Artinya manusia 

seringkali memberlakukan alam dengan cara yang tidak wajar.16  

Dalam Al-Qur’an sendiri menjelaskan bahwasanya Allah telah 

menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya untuk kepentingan umat manusia. Dia 

telah menciptakan dan menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan 

makhluk. Segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan menurut 

ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan dan kemaslahatan. Bumi 

diletakkan dan dihamparkan untuk kemudahan dan kenyamanan makhluk-Nya. 

Di dalamnya telah disiapkan bahan pangan seperti buah-buahan, pohon dan 

makanan pokok lainnya. Sungguh besar nikmat Allah yang diberikan kepada 

makhluk-Nya. Oleh karena itu sepantasnya kita besyukur terhadap pemberian 

dan segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah.17 Sebagaimana di dalam 

al-Qur’an menyinggung mengenai hal tersebut dalam QS al-A’raf/7: 74 sebagai 

berikut: 

قصُُورًا  سُهوُلِهَا  مِنْ  تتَهخِذُونَ  الَْرْضِ  فِِ  آَكُُْ  وَبوَه عاَدٍ  بعَْدِ  مِنْ  خُلفََاءَ  جَعَلكَُُْ  ذْ 
ِ
ا وَاذْكُرُوا 

ِ وَلََ تعَْثوَْا فِِ الَْرْضِ مُفْسِدِينَ )  ( 74وَتنَْحِتُونَ الجِْبَالَ بيُُوتًَ فاَذْكُرُوا آ لََءَ اللَّه

Terjemahnya: 

Dan ingatlah oleh mu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-

pengganti (yang berkuasa) sesuadah kaum Aad dan memberikan tempat 

bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar 

dan pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah maka ingatlah 

nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi 

membuat kerusakan.18 

 

16M. Affian Nasser “ Islam, Fungsi Alam dan Sikap Manusia”, Opini Tribun Makassar. 9 

oktober 2020. https://www,opini.id/posts/ islam-fungsi alam-sikap manusia (22 Desember 2022). 

17Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 20. 

18Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 160. 
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Dalam ayat ini menjelaskan mengenai tentang amanah atau kepercayaan 

yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia agar senantiasa bersyukur atas 

segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada-Nya dan ayat ini juga 

menjelaskan kepada manusia agar senantiasa menjaga dan melestarikan secara 

penuh pemberian yang diberikan oleh Allah berupa alam dan lingkungan bahkan 

kalimat terakhir dari ayat ini menekankan dan memberikan peringatan agar tidak 

merajalela membuat kerusakan di muka bumi.   

Oleh karena itu, Islam mengatur syariat sebagai basis spritual untuk 

mempertahankan eksistensi manusia yang terakumulasi dalam maqa>s}id al-

Syari’ah, atau dalam bahasa lain al-Kulliyat al-Khams yaitu menjaga agama (hifz} 

al-din), jiwa (hifz} al-nafs), akal pikiran (hifz} al-aql), keturunan (hifz} al-nasl), dan 

harta benda (hifz} ma>l).19 

Kini perlu menambahkan satu bentuk perlindungan lain, yaitu hifz} al-

bi’ah (perlindungan terhadap lingkungan). Prinsip ini sangat penting karena tidak 

mungkin manusia dapat hidup tanpa adanya perlindungan terhadap lingkungan 

alam yang menghidupinya. Manusia dan alam sesungguhnya memiliki hubungan 

simbiosis mutualisme, yakni hubungan saling membutuhkan dan saling 

tergantung.20 Oleh karena itu ketiadaan satu hal dalam lingkungan hidup atau 

alam akan berakibat kepada kepunahan atau kerusakan lingkungan hidup 

keseluruhannya. Karena air, tanah dan udara adalah tiga unsur kehidupan yang 

fundamental yang diciptakan dan disediakan Allah untuk kehidupan semua 

 

19Wahid Hasyim, Revitalisai Humanisme Religius dan Kebangsaan (Cet. I; Yogyakarta: 

Pesantren Tebuireng, 2011) h. 9.  

20Husein Muhammad, Islam: Cinta, Keindahan, Pencerahan, dan Kemanusiaan, h. 276.  
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makhluk hidup-Nya, baik itu tumbuh-tumbuhan, pepohonan, binatang maupun 

manusia sendiri.21 

Al-Qur’an senantiasa memberikan sinyal agar supaya alam semesta yang 

diciptakan oleh Allah Swt. harus dikelola sebagaimana mestinya dengan baik dan 

benar sesuai ajaran agama Islam. Oleh karena itu, peran dan fungsi manusia di 

sini sangat diharapkan karena manusia tidak dapat hidup sendirian, ia 

memerlukan bekal hidup yang disumbangkan oleh makhluk lain karena eksistensi 

segala makhluk itu diperuntukkan bagi kepentingan manusia. Adanya keterkaitan 

menyebabkan terjadinya dinamisasi yang lebih mantap, seimbang dan harmonis 

dalam kawasan lingkungan hidup. Kestabilan dan kedinamisan dalam lingkungan 

terletak pada upaya mengelola dan melestarikan komponen lingkungan hidupnya. 

Kemudian melanjutkannya dengan melihat apa kaitan dan kemanfaatannya pada 

populasi lain, pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup erat hubungannya 

dengan menundukkan keseluruhan komponen lingkungan hidup secara kodrati.22 

Oleh karena itu, di samping manusia diberikan jalan dan kesempatan untuk 

memanfaatkan lingkungan hidup dengan baik, benar dan seimbang, juga manusia 

dituntut untuk seanantiasa dapat melaksanakan pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan hidupnya. Hal ini bertujuan agar anak cucu manusia dapat menikmati 

manfaat lingkungan hidup kelak di kemudian hari seperti apa yang dirasakan dan 

dimanfaatkan manusia pada saat itu.23   

Dengan melihat semua fakta dan permasalahan di atas, maka peneliti 

semakin yakin bahwa kekuasaan Allah dalam mengatur jagat raya dan semua 

 

21Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 230. 

22Sulaiman Ibrahim, Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur’an, Jurnal 
Ilmiah al-Jauhari, vol 1 no 1 Desember (2016), h. 111. 

23Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam) (Cet. I; Makassar: 

Alauddin University Press, 2011), h. 112.  
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makhluk ciptaan-Nya ini sangatlah besar, terkhusus tentang pelestarian 

lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an yang akan dipaparkan dalam pembahasan 

tesis ini.  

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah pokok yang 

menjadi pembahasan peneliti dalam kajian tesis ini adalah bagaimana konsep 

pelestarian lingkungan hidup perspektif al-Qur’an (suatu kajian tafsir tematik). 

Maka untuk lebih terarahnya pembahasan dalam tesis ini, maka peneliti 

membuat sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan umum pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-

Qur’an? 

2. Bagaimana hakikat pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an? 

3. Bagaimana eksistensi dan urgensi pelestarian lingkungan hidup perspektif 

Al-Qur’an? 

C. Pengertian Judul  

Judul tesis ini adalah Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur’an 

(Suatu Kajian Tafsir Tematik) sebagai langkah awal untuk mendapatkan 

pemahaman yang jelas dalam pembahasan tesis ini agar tidak terjadi 

kesalahpahaman, maka peneliti memberikan uraian dari judul tesis ini, sebagai 

berikut: 

1. Pelestarian (al-Is}la>h) 

Berdasarkan judul ini maka sebagai langkah awal dalam mendapatkan 

pemahaman yang jelas maka peneliti mengangkat term al-Is}la>h} yaitu term yang 

digunakan Al-Qur’an dalam memperkenalkan istilah melestarikan, memperbaiki 

dan memelihara.  
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Secara terminologis bahwa istilah al-Is}la>h} yang disandingkan dalam 

bentuk pelestarian lingkungan memiliki arti yakni pelestarian terhadap daya 

dukung lingkungan yang dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan dan 

perkembangan yang diupayakan oleh pembangunan. Secara faktual, yang 

dilestarikan bukan lingkungan itu sendiri, melainkan daya dukung lingkungan. 

Karena, lingkungan sendiri adalah bersifat dinamis selalu berubah, bahkan terlalu 

kecil melestarikannya dalam pengertian etimologis. Perubahan lingkungan dapat 

terjadi secara alamiah (natural) maupun sebagai akibat perilaku ekologis manusia 

(antropegonik).24 

Jadi, melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak 

bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau 

pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari 

balita sampai manula. Bahkan, setiap orang yang melakukan usaha untuk 

menyelamatkan lingkungan hidup disekitar tidak mengenal siapa yang berhak 

dan punya kapasitas tapi semua punya wewenang dan tanggung jawab untuk 

menjaga dan melestarikannya.  

Pelestarian lingkungan yang menggunakan term al-Is}la>h} dan derivasinya 

terdapat beberapa ayat yang memberikan petunjuk dalam Al-Qur’an yaitu dalam 

QS al-Baqarah/2: 11, QS al-An’a>m/6: 54, QS al-A’ra>f/7: 56, QS al-A’ra>f/7: 85, 

QS Yunus/10: 81, QS Hud/11: 117, QS al-Syu’ara/26: 48, QS al-Naml/27: 48. 

Berdasararkan penjelasan uraian diatas, maka ruang lingkup pembahasan 

tesis ini dioperasionalkan pada usaha menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur’an 

yang memuat wawasan berupa tinjauan umum pelestarian lingkungan hidup, 

 

24Muhsin Mahfudz, Tafsir Tentang Kesalehan: Mengurai Makna Kesalehan dari Teks al-
Qur’an hingga Sosial-Politik (Cet. I; Alauddin University Press, 2020), h. 102. 
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analisis tematik lingkungan hidup dalam al-Qur’an dan wujud pelestarian 

lingkungan hidup dalam perspektif Al-Qur’an secara tematik. 

2. Lingkungan Hidup 

Secara etimologis, lingkungan hidup mengandung pengertian; pertama, 

sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar yang memepengaruhi perkembangan 

dan tingkah laku organisme, kedua, suatu buatan yang melingkari yang terdapat 

alam suatu daerah, bekerja sebagaimana mestinya yang dapat dipengaruhi 

kehidupan dan penghidupan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan ataupun 

makhluk lainnya.25 

Secara terminologis, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia 

dan perilakunya, yang dapat memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian lingkungan hidup 

dapat juga diartikan sebagai segala hal yang berada di luar dari individu yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap ketahanan hidup baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik.26 

3. Perspektif Al-Qur’an  

Al-Qur’an seringkali membuat pernyataan-pernyataan mengenai alam dan 

fenomena-fenomena alam, baik yang menghubungkan alam dengan Allah 

maupun dengan manusia atau menghubungkan dengan keduanya. Al-Qur’an 

sering menggambarkan kekuasaan serta kebesaran Allah yang tak terhingga dan 

menyerukan agar senantiasa untuk menjaga dan memeliharanya.27 Berbicara 

 

25Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam) h. 3. 

26Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam) h. 103. 

27A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup, (Cet. I; Samata: Alauddin University 

Press, 2011), h. 9.   
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tentang alam semesta dan fenomenanya al-Qur’an memerintahkan dan 

menganjurkan kepada manusia untuk bertanggung jawab mengelola dan 

memanfaatkannya dengan baik karena alam semesta diciptakan Allah Swt. 

dengan benar dan tidak diciptakan dengan main-main. 

Al-Qur’an adalah kitab mukjizat di dalam agama Islam yang berfungsi 

sebagai sumber rujukan untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan dan 

menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut 

alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian tersebut sering disebut ayat-ayat 

kauniyah. Tidak kurang dari 750 ayat secara tegas menguraikan hal-hal tersebut, 

bahkan hampir seperdelapan isinya menegur orang-orang Islam untuk 

mempelajari alam semesta, untuk berfikir, untuk menggunakan penalaran yang 

sebaik-baiknya dan untuk menjadikan kegiatan ilmiah sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dari hidup dan kehidupan umat.28  

Dari penjelasan definisi diatas terkait dengan Al-Qur’an maka erat 

kaitannya dengan apa yang dikaji oleh peneliti tentang konsep al-Is}la>h} yaitu 

pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Qur’an maka dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan hidup yang dimaksud adalah lingkungan dalam arti luas yakni 

meliputi lingkungan alam planet bumi, ruang angkasa dan angkasa luar. 

Lingkungan dipahami bukan hanya meliputi lingkungan hidup manusia, 

melainkan lingkungan hidup seluruh spesies baik yang ada diruang bumi maupun 

diruang angkasa. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam manusia wajib menjaga 

 

28M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat 
Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib (Cet. I; Bandung: Mizan, 2013), h. 21.  
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kelestarian daya dukung lingkungan bukan saja dalam lingkungan planet bumi, 

melainkan juga di angkasa luar serta luar angkasa.29 

4. Tafsir Tematik (Tafsi>r maud}u>’i) 

Dari segi bahasa, kata التفسير berasal dari bahasa Arab yang hanya 

disebutkan sekali dalam al-Qur’an. Dilihat dari bentuknya merupakan bentuk 

masdar dari kata kerja فسر yang berasal dari huruf fa, sin dan ra yang berarti 

penjelasan dan penyingkapan.30 Jadi tafsir adalah menyingkap makna yang 

tersembunyi, menyingkap maksud dari lafadz yang sulit.31 Sebagaimana dalam 

QS. al-Furqan/25: 33 dinyatakan sebagai berikut: 

ِ وَآَحْسَنَ تفَْسِيًرا  لَه جِئْناَكَ بِِلحَْق 
ِ
 وَلََ يأَتْوُنكََ بِمَثلٍَ ا

Terjemahnya: 

Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang 

ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang 

paling baik penjelasannya.32 

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi tafsir yang 

dikemukakan ulama yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Abu> Hayyan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tata cara 

pengucapan kata-kata al-Qur’an, maknanya, hukum-hukum yang 

terkandung di dalamnya, baik perkata maupun rangkaian kata  dan 

kelengkapannya, seperti pengetahuan tentang nasakh, asba>b al-Nuzul dan 

lain-lain.33 

 

29Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: 

Paramadina, 2001), h. 50. 

30Abu> al-Husein Ahmad bin Fa>ris bin Zakariya>, Mu’jam Maqa>yi>s al-Lugah, juz 4, h. 504.    

31Anshori, Ulumul Qur’an: Kaidah-kaidah Memahami Firman Tuhan, h. 172. 

32Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516 

33Abu> Hayya>n Muhammad bin Yu>suf bin Ali> bin Yu>suf bin Hayya>n Asi>r al-Di>n al-

Andalusi>, al-Bahru al-Muhi>t fi al-Tafsi>r, juz 1 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1420), h. 13. 
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2. Menurut al-Zarkani bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas hal ihwal 

Al-Qur’an dari segi makna yang dikehendaki oleh Allah swt. sesuai 

dengan kemampuan manusia.34 

Tafsi>r maud}u>’i merupakan metode tafsir yang banyak dikembangkan para 

ahli masa kini, karena tampaknya lebih sesuai dengan perkembangan dan 

tuntunan zaman yang banyak menunutut pemecahan kasus-kasus tematik tertetu. 

Berdasararkan penjelasan uraian diatas, maka ruang lingkup pembahasan 

tesis ini dioperasionalkan pada usaha menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur’an 

yang memuat wawasan berupa tinjauan umum pelestarian lingkungan hidup, 

hakikat pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an serta wujud dan 

urgensi  pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an secara tematik. 

D. Kajian Pustaka  

Kajian terhadap ilmu Al-Qur’an dan Tafsir mengalami perkembangan 

yang sangat signifikan, khususnya dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan 

dengan alam dan penciptaannya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para 

ulama tafsir dapat menangkap fenomena yang telah digariskan oleh alam dan Al-

Qur’an. 

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan tentang penafsiran ayat-ayat yang berbicara tentang pelestarian 

lingkungan hidup, ternyata telah dilakukan pengkajian ulama-ulama tafsir dan 

beberapa peneliti lainnya. Untuk itu penulis mencoba mengemukakan beberapa 

karya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan tesis ini. 

Pertama, disertasi dengan judul Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer 

yang ditulis oleh Badru Tamam sebagai mahasiswa dari Universitas Pascasarjana 

 

34Muhammad ‘Abd al-Azim al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi ‘Ulu>m al-Qur’an, juz1 (Cet. 

III; t.t.: ‘I>sa> al-Ba>bi al-Halabi>, t.th.), h. 471. 
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UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Dalam disertasi ini membahas tentang 

respons para mufasir kontemporer terhadap isu kerusakan lingkungan yang 

disebabkan salah satunya dari paradigma antroposentris yang mempunyai 

dampak dan pengaruh terhadap lingkungan dan juga menjelaskan gagasan 

tentang fungsi ekoteologi Qur’ani sebagai formula untuk membangun kesadaran 

teologis manusia dalam interaksi harmonisnya dengan Tuhan dan alam raya. 

Berbeda dengan penelitian ini bahwa pada disertasi tersebut lebih fokus pada 

penafsiran tentang ekoteologi yang berkaitan dengan kerusakan. sedangkan pada 

tesis yang peneliti kaji lebih fokus pada pendekatan tematik dengan 

menggunakan term al-Is}la>h} dalam al-Qur’an.35 

Kedua, tesis dengan judul Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Suatu 

Pendekatan Maqa>s}id al-Syari’ah), yang ditulis oleh Mamluatun Nafisah 

mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Dalam 

penelitian ini membahas tentang persoalan krisis lingkungan yang melanda dunia 

saat ini yang sudah masuk pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam perspektif Al-Qur’an tentang 

konservasi lingkungan dengan pendekatan maqa>s\id al-Syari’ah. Pendekatan ini 

digunakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kadar dikatakan 

seseorang itu berlebih-lebihan, adapun kajian ini lebih menitikberatkan pada 

kemaslahatan. Berbeda dengan penelitian ini bahwa pada tesis tersebut lebih 

focus pada pendekatan maqa>s\id al-Syari’ah sedangkan pada tesis yang peneliti 

 

35Badru Tamam, Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer, Disertasi (Jakarta: Pascasarjana 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). 
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kaji lebih fokus pada pendekatan tematik dengan menggunakan term al-Is}la>h} 

dalam Al-Qur’an.36 

Ketiga, jurnal dengan judul Pelestarian Lingkungan Hidup dalam 

Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Maudu’i>, yang ditulis oleh Sulaiman 

Ibrahim, dalam jurnal Ilmiah al-Jauhari (JIAJ). Vol 1, No. 1, 2016. Dalam 

penelitian ini mencoba memaparkan solusi alternatif terkait dengan masalah 

lingkungan hidup. Berbeda dengan apa yang penulis teliti pada tesis ini, 

meskipun sama-sama membahas tentang pelestarian lingkungan. Namun, pada 

penelitian ini penulis mempersempit cakupannya hanya fokus pada term al-Is}la>h} 

yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dalam Al-Qur’an.37  

Keempat, jurnal dengan judul Orientasi Konservasi Lingkungan dalam 

Ekologi Islam yang ditulis oleh Ulya Fikriyati, dalam Jurnal Bimas Islam, Vol 10 

No 11, 2017. Penelitian ini membahas tentang konsep orientasi ajaran Islam 

mengenai tentang konservasi lingkungan melalui hadis-hadis penanaman pohon. 

Untuk merumuskan pembahasan tersebut maka hadis-hadis yang dikaji akan 

dianalisis dengan pendekatan filosofis-psikologi. Kemudian data hadis yang 

dikumpulkan akan diolah dengan mengunakan metode deskriptif-interpretatif 

yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan kandungan dari hadis-hadis 

yang dikaji kemudian menggali gagasan utama dalam masing-masing hadis yang 

ditopang dengan ayat-ayat Al-Qur’an. Salah satu yang membedakan isi jurnal 

 

36Mamluatun Nafisah, Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan (Suatu Pendekatan 

Maqa>sid al-Syari’ah), Tesis (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 

37Sulaiman Ibrahim, Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur’an, Jurnal 
Ilmiah al-Jauhari, vol 1 no 1 Desember (2016) 
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tersebut dengan tesis ini yakni ayat-ayat yang ingin dibahas, pada tesis ini ayat-

ayat yang fokus dikaji pada term al-Is}la>h} dalam Al-Qur’an.38 

Kelima, jurnal dengan judul Wawasan al-Qur’an tentang Ekologi: Kajian 

Tematik Ayat-Ayat Konservasi Lingkungan yang ditulis oleh Eko Zulfikar, 

dalam Jurnal QOF, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Vol 2 No 

2, 2018. Dalam Penelitian ini mencoba membahas tentang bagaimana upaya yang 

harus dilakukan manusia dalam mengemban tanggung jawab untuk menjaga 

lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru 

tentang upaya konservasi lingkungan pada komunitas masyarakat luas. Penelitian 

ini lebih fokus pada tanggung jawab manusia sebagai amanah menjaga 

lingkungan sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan tematik dengan 

menggunakan term al-Is}la>h} dalam Al-Qur’an.39     

Keenam, buku dengan judul Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan: 

Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah yang ditulis 

oleh Mudhofir Abdullah yang diterbitkan oleh Dian Rakyat di Jakarta, 2010. 

Pembahasan buku ini menekankan pada ancaman krisis lingkungan yang telah 

memberikan pengaruh yang luar biasa dan memberikan dampak yang sangat 

besar pada bangsa-bangsa dunia. Buku ini berusaha memberikan solusi dan 

merespon tantangan-tantangan krisis lingkungan dari perspektif Islam yang fokus 

pada ranah fikih lingkungan sebagai media promosi dalam menyajikan argumen-

argumen tentang keharusan-keharusan umat mengenai pentingnya konservasi 

lingkungan yang berbasis fikih dengan mencantumkan ayat-ayat al-Qur’an 

 

38Ulya Fikriyati, Konservasi Lingkungan dalam Ekologi Islam, Jurnal Bimas Islam 10 no 

11 (2017). 

39Eko Zulfikar, Wawasan al-Qur’an tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat 

Lingkungan, Jurnal QOF 2, no 2 (2018). 
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lengkap dengan hadis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sedangkan 

dalam tesis ini hanya merujuk pada al-Qur’an yang hanya memiliki beberapa 

hadis sebagai penguat atas ayat yang diangkat oleh penulis.40 

Ketujuh, buku yang berjudul Tafsir al-Qur’an Tematik: Pelestarian 

Lingkungan Hidup oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang 

dan Diklat Departemen Agama RI di Jakarta, 2009. Dalam pembahasan buku ini 

membahas tentang peran manusia yang sejatinya adalah sebagai makhluk yang 

didelegasikan Allah bukan hanya sekedar sebagai penguasa di bumi akan tetapi 

juga untuk memelihara lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis meskipun sama-sama menggunakan metode tematik atau maud}u’i> tetapi 

mengangkat pembahsan dan term yang berbeda dengan penelitian penulis.41 

Kedelapan, buku yang berjudul Etika Lingkungan Hidup yang ditulis oleh 

A. Sonny Keraf yang diterbitkan oleh Buku Kompas di Jakarta, 2010. Bahasan 

dalam buku ini, secara garis besar mengupas tuntas persoalan etika lingkungan 

hidup sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etis terhadap isu 

lingkungan hidup yang semakin mewarnai wacana dan perbincangan ilmiah. 

Karena pada dasarnya lingkungan hidup bukan semata soal teknis, tetapi 

praktiknya perlu didasari etika dan moralitas untuk mengatasinya. Sehingga 

perlunya etika lingkungan hidup yang membentengi moral manusia. Pada buku 

ini lebih memfokuskan membahas mengenai etika lingkungan sedangkan 

penelitian tesis ini memfokuskan pelestarian lingkungan dalam al-Qur’an dengan 

menggunakan metode tematik.42 

 

40Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 
Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah (Cet. I; Jakarta: Dian Rakyat, 2010) 

41Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 
Pelestarian Lingkungan Hidup (Cet. I; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009) 

42Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup (Cet. I; Jakarta: Buku Kompas, 2010) 



22 

 

 

 

Kesembilan, buku yang berjudul Etika Lingkungan Hidup Dalam Islam 

yang ditulis oleh Abdul Qadir Gassing yang diterbitkan oleh Alauddin University 

Press, 2011. buku ini merupakan karya rintisan untuk memberikan dasar-dasar 

pijakan bagi umat Islam dalam masalah lingkungan hidup. Pembahasan dari buku 

ini berisi tentang persoalan kerusakan lingkungan dengan menyebutkan ayat-ayat 

dalam al-Qur’an dan hadis serta menguak pandangan fikih tentang kerusakan 

lingkungan. Meskipun buku ini belum bisa memberikan semua jawaban yang 

dibutuhkan, tetapi setidaknya sudah memberikan penegasan bahwa lingkungan 

hidup adalah karunia Allah yang di amanahkan kepada manusia untuk 

dilestarikan dan dilindungi, bukan untuk di eksploitasi secara tidar wajar sehigga 

timbul kerusakan dan ketidakseimbangan. Berbeda dengan apa yang dikaji oleh 

peneliti bahwasanya objek kajiannya tertuju kepada konsep al-Qur’an dalam 

melestarikan lingkungan dengan mengkaji menggunakan term al-Is}la>h} dalam Al-

Qur’an.43 

Jadi dari banyaknya literatur yang penulis temukan dan beberapa telah 

dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa kajian mengenai tema konsep 

pelestarian lingkungan hidup mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan 

terkait dengan tesis ini yang memiliki beberapa sisi perbedaan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari segi metode, orientasi, fokus kajian ayat dan sudut pandang 

pemikiran. Kendati demikian, buku-buku dan penelitian yang telah disebutkan di 

atas, akan banyak membantu peneliti menyusun bahasan dalam penelitian ini, 

mengingat karena ada beberapa hal yang pembahasannya relevan dan menjadi 

tugas bagi peneliti untuk mengembangkan apa yang telah dipaparkan serta 

melengkapi pembahasan yang belum tersentuh. 

 

43A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup, (Cet. I; Samata: Alauddin University 

Press, 2011) 
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E. Kerangka Teoretis 

Dalam khazanah antropologi lingkungan telah berkembang teori yang 

digunakan untuk menyibakkan tirai misteri perilaku ekologis manusia. Teori-

teori besar yang dominan setidaknya ada tiga macam, yaitu determinisme 

(jabariyah), posibilisme (tahamuliyah) dan ekologi budaya (bi’ah al-H{udri> atau 

cultural ecology). Walau masing-masing teori tersebut memiliki daya jangkau 

yang spesifik, namun belum menjangkau misteri konseptualisasi ajaran Islam 

berwawasan lingkungan. Sehingga ditawarkan rancang bangun teori alternatif 

sesuai kebutuhan dan objek kajian. Adapun teori alternatif tersebut adalah teori 

dialektika ekologis Islam.44 Teori ini senada dalam khazanah teologi Islam dan 

etika Islam yang dikenal dengan istilah teologi lingkungan dan etika lingkungan 

yang dikemukakan oleh Sayyed Hossein Nasr dan Yu>suf al-Qard}a>wi>. Oleh karena 

itu, maka masalah teori teologi lingkungan dan etika lingkungan inilah yang 

menjadi objek yang akan dikembangkan oleh peneliti dalam mengemukakan hasil 

kajiannya karena berkaitan dengan nilai-nilai spritual religius Islam dan relevansi 

dengan nilai-nilai etika moral yang berkaitan dengan lingkungan yang terdapat 

dalam Al-Qur’an. Perbincangan mengenai teologi lingkungan dan etika 

lingkungan di Indonesia sangat hangat diperbincangkan dikalangan akademisi 

khususnya yang mengkaji tentang lingkungan hidup.  

Teologi dan etika dalam konservasi lingkungan membahas tentang ajaran 

moral kitab suci dan kaitannya dengan perkembangan teknologi yang meliputi 

aspek moral dalam industri teknologi. Agar senantiasa teknologi semakin 

dinamis, bahkan dapat bersanding harmonis dengan upaya konservasi alam. 

Teologi moral mengeksplorasi sumber-sumber ajaran moral dalam beberapa 

 

44Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: 

Paramadina, 2001), h. 11.  
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agama. Moral teologi adalah cabang teologi yang menganalisis dasar-dasar ajaran 

moral. Dalam kajian Islam, disertasi A. Qadir Gassing menjelaskan bahwa 

manusia dari segi fisik biologis, berlaku padanya hukum alam (sunatulah). Tetapi 

pada segi moral spritualnya, manusia bebas memilih karena memiliki akal yang 

diberikan Tuhan kepadanya. Dalam posisi ini, manusia sebagai khalifah diberi 

tugas untuk memakmurkan bumi atau melestarikan lingkungan hidup. tugas 

pelestarian ini harus berangkat dari landasan tauhid, yaitu keyakinan bahwa 

Tuhan Esa. Ia pencipta alam dan pemeliharanya.45 

Menurut Sayyed Hossein Nasr bahwasanya krisis ekologi telah melanda 

tetapi sedikit yang memahami akibat-akibatnya atau membicarakannya dan lebih 

sedikit lagi yang berusaha menggali sebab-sebab yang lebih dalam bagi 

terjadinya krisis tersebut. Kondisi lingkungan yang memburuk segera 

menyebabkan krisis yang begitu nyata tetapi masih terus-menerus berpuas diri 

sampai akhirnya ketika ancaman di dapatkan bahkan krisis ekologi sudah terjadi 

akibat dari ketamakan mausia dengan mengeksploitasi secara berlebihan.46 

Masalah tindakan moral ditingkat individu dan sosial, disamping akibat-akibat 

perang yang mungkin, yang telah dimutlakkan oleh teknologi dan sains modern.47 

Sehingga Sayyed Hossein Nasr memberikan solusi dengan menegaskan dan 

berpandangan bahwasanya nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan moral sangat 

diperlukan untuk merawat keseimbanagn alam dari situasi kekacaun. Ajakan 

 

45Badru Tamam, Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer, h.65. 

46Seyyed Hossein Nasr, Problematika Krisis Spritual Manusia Kontemporer (Cet. I; 

Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), h. 7.   

47Seyyed Hossein Nasr, Antara Tuhan, Manusia, dan Alam (Cet. I; Yogyakarta: 

IRCiSoD, 2021), h. 30. 
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Sayyed Hossein Nasr mengisyaratkan agar umat Islam juga memberikan 

kontribusi pemikirannya dalam masalah pelestarian lingkungan.48 

Masalah lingkungan yang dihadapi pada hakekatnya adalah masalah yang 

dipandang dari sudut kepentingan manusia. Masalah itu timbul karena adanya 

perubahan lingkungan sehingga lingkungan itu tidak atau kurang sesuai lagi 

untuk mendukung kehidupan manusia dan mengganggu kesejahteraannya.49 

Pandangan Sayyed Hossein Nasr terkait dengan teologi lingkungan 

dipertegas oleh  Ali Yafie dengan paham landasan teologis yang bersumber dari 

ajaran tauhid.  Menurut Ali Yafie bahwasanya titik awal pandangan dalam 

masalah persoalan lingkungan hidup bukan sekedar masalah sampah, 

pencemaran, pengrusakan hutan atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan 

ini adalah bagian dari suatu pandangan hidup sendiri. Sebab dalam kenyataannya, 

berbicara lingkungan hidup merupakan kritik terhadap kesenjangan yang 

diakibatkan oleh pemujaan terhadap teknologi yang dalam perjalanan panjang 

mengakibatkan kemiskinan dan keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur 

yang tidak adil dan ditunjang oleh kebijakan pembangunan yang lebih mengejar 

pertumbuhan ekonomi semata. Dengan kata lain, masalah lingkungan hidup 

bersumber dari pandangan hidup dan sikap manusia yang egosentris dalam 

melihat dirinya dan alam sekitarnya dengan seluruh aspek kehidupannya.50 

Dengan begitu diperlukan etika (moral-etis) dan keimanan di dalam menjaganya 

dan berupaya keras agar tidak merusaknya.  

Munculnya etika lingkungan yang bersumber dari Islam sebagaimana di 

gagas dan ditawarkan oleh seorang tokoh ternama yaitu Yu>suf al-Qard}a>wi> juga 

 

48Seyyed Hossein Nasr, Problematika Krisis Spritual Manusia Kontemporer.  h. 7.   

49A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup, h. 78. 

50Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 160. 
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menjadi sangat relevan bagi upaya solusi alternatif dalam menanggulangi krisis 

lingkungan hidup yang melanda Indonesia. Hal ini sangat beralasan, karena dari 

segi penduduk, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Segi ini 

diharapkan mampu dengan mudah dipahami dan dicerna untuk dijadikan 

landasan etis dalam memformulasikan sebuah etika lingkungan berbasis agama. 

Disamping itu, sisi ini juga akan mendorong terciptanya proses reaktualisasi 

nilai-nilai religiutas Islam, yang mana kegiatan penghormatan terhadap hak-hak 

lingkungan adalah menjadi nilai dan bentuk praktik dari keberagamaan Islam.51 

Sebagai salah satu prinsip dari pendekatan moral-etis, maka paham peri-

kemakhlukan perlu dikembangkan dalam kerangka pengelolaan lingkungan 

hidup. Melihat pendekatan manusia terhadap alam lingkungan yang selama ini 

cenderung eksploitatif, maka dengan prinsip ini, diharapkan dapat berubah dan 

bergeser kepada pendekatan yang lebih apresiatif terhadap lingkungan. Dengan 

demikian lingkungan hidup diharapkan dapat lebih terjamin kelestariannya.52 

Secara realitas dalam al-Qur’an bahwa Allah dengan tegas melarang umat 

manusia untuk merusak lingkungannya dan menyandingkan pembahasan tersebut 

dengan keimanan. Sebagaimana dalam QS. al-A’raf/ 7: 85 sebagai berikut: 

نْ كُنْتُُْ مُؤْمِنِيَن )...
ِ
ا ذَلِكُُْ خَيْرٌ لكَُُْ ا صْلََحَِِ

ِ
 (85وَلََ تفُْسِدُوا فِِ الَْرْضِ بعَْدَ ا

Terjemahnya: 

Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah 

memperbaikinya. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman.53 

Penyandingan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi dengan 

keimanan dalam ayat di atas tentulah bukan tanpa alasan. Penyandingan tersebut 

 

51Eva Nur Afifah, Fiqih Ramah Lingkungan Perspektif Yusuf al-Qard}a>wi> (Studi Kasus 

Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Jenangan Kabupaten Ponorogo), Skrispi, Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo 2019, h. 27. 

52A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup, h. 132. 

53Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 161. 
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justru menguatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ayat tersebut 

mengisyaratkan bahwa melestarikan alam dan menjaga keseimbangannya 

merupakan salah satu indikator keimanan seorang muslim.54 

Melestarikan atau memperbaiki lingkungan hidup dari kerusakannya 

adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari 

sejauh mana sensitifitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan 

lingkungan hidup.55 

 Oleh karena itu manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan 

imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan, penyelamatan dan pelestarian 

lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman tersebut. Itulah wujud nyata dari 

statusnya sebagai khalifah di bumi yang mengemban amanat dan bertanggung 

jawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup 

harus terpelihara dengan baik dan terlindungi dari pengrusakan yang berakibat 

mengancam hidupnya sendiri.56  

Berdasarkan penelitian ini secara operasional, pada tahap internalisasi 

dilakukan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang pelestarian 

lingkungan, oleh karena itu, dikumpulkanlah ayat-ayat pelestarian lingkungan 

yang terkait dengan isu yang dikembangkan. Kemudian pada tahap obyektivitas 

menjelaskan penafsiran ayat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan 

relevansinya. 

 

 

 

54Ulya Fikriyati, Konservasi Lingkungan dalam Ekologi Islam, Jurnal Bimas Islam 10 no 

11 (2017). h. 199. 

55Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 14. 

56Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 43. 
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F. Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian merupakan metode yang sangat penting dalam 

meneliti suatu penelitian. Metode penelitian berisi tentang ulasan metode yang 

digunakan dalam tahap-tahap penelitian, seperti: jenis penelitian, pendekatan 

penelitian, sumber data, pengolahan dan analisis data,57 serta tekhnik 

interpretasi. 

  

 

57Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>i (Jakarta: Pustaka Arif, 

2012), h. 207.  
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1. Jenis penelitian 

Objek kajian pada penelitian ini akan membahas ayat-ayat tentang 

konsep pelestarian lingkungan hidup dengan menelusuri dan menyingkap makna 

serta implementasinya dalam mengatasi problematika yang dialami oleh 

manusia. Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni 

penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu 

barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala sosial yang merupakan 

makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu 

pengembangan konsep teori.58 Selain itu, metode kualitatif bisa juga disebut 

metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(Natural Setting).59 

Secara umum, keseluruhan dari penelitian ini merujuk pada literatur yang 

bersumber dari bahan tertulis, seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen yang 

bersifat riset kepustakaan (library research). 

2. Pendekatan 

Secara sederhana istilah pendekatan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, pembuatan dan cara mendekati suatu 

objek.60 Dalam terminologi Antropologi, pendekatan adalah usaha dalam rangka 

aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, juga 

berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan 

 

58Djam’am Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22. 

59Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. XXII; Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 8 

60Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: PT Media 

Pustaka Phoenix, 2010), h. 1286.  
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pendekatan adalah cara memandang, cara berfikir atau wawasan yang 

dipergunakan dalam melaksanakan sesuatu.61  

Adapum pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Ilmu Tafsir, yaitu pendekatan yang digunakan sebagai usaha 

untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat suci 

Al-Qur’an yang relevan dengan penelitian.62 Pendekatan ini juga digunakan 

untuk mengkaji kandungan al-Qur’an melalui tafsir-tafsir ulama atau sumber 

lainnya, kemudian memberikan analisis kritis dan komparatif.63  

b. Pendekatan Ekologis adalah suatu pendekatan yang menekankan pada 

hubungan antara manusia dan kegiatan lingkungannya, sehingga manusia 

dan berbagai kegiatannya selalu menjadi fokus analisis dalam keterkaitan 

lingkungan abiotik, biotik maupun sosial, ekonomi dan kulturnya. Ekologi 

juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk 

hidup dengan lingkungan hidupnya yang mencakup interaksi antara 

organisme, populasi, komunitas, ekosistem maupun atmosfer.64 

3. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bentuk, yaitu: Pertama, data primer sebagai sumber data yang menjadi rujukan 

utama dalam pembahasan penelitian ini, meliputi kitab suci al-Qur’an dan juga 

kitab-kitab tafsir  yang terkait dengan bahasan term-term al-Is}la>h} (Pelestarian) 

 

61Abd Muin Salim, dkk, Metodogi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i >, h. 98  

62Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

h. 28  

63Abd Muin Salim, dkk, Metodogi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i >, h. 100. 

64Badru Tamam, Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer, Disertasi (Jakarta: Pascasarjana 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 123. 
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dalam penelitian tesis ini. dan berikut diantara kitab-kitab tafsir yang digunakan, 

yaitu: Tafsir Al-Qur’a>n al-‘Az}i>m karya Abu> al-Fida>’ Isma>’il bin ‘Umar bin Kas \i>r 

al-Qurasyi> al-Bas}ri> al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-H{aki>m: Tafsi>r al-Mana>r 

karya Muh}ammad Rasyi>d bin ‘Ali Rid}a> bin Muh}ammad Syams al-Di>n bin 

Muh}ammad Baha> al-Di>n bin Munla> ‘Ali> Khalifa al-Qalmu>ni> al-Hu{saini>, Tafsir al-

Mara>gi> karya Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Al-Ja>mi’ li Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r 

al-Qurt}ubi> karya Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}ma>d bin Abi> Bakr bin Farh} 

al-Ans}a>ri> al-Khazraji> Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Fi> Z}ila>l Al-Qur’a>n karya Sayyid 

Qut}b, Mafa>ti>h} al-Gayb, Al-Tafsi>r al-Kabi>r karya Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin 

‘Umar bin al-H}asan bin al-H}usain al-Taimi> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Ja>mi’ al-Baya>n 

fi Ta’wi>l Al-Qur’a>n karya Muhammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib al-

A<ma>li> Abu> Ja’far al-T{abari>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa 

al-Manhaj karya Wah{bah al-Zuh}aili>, Tafsir al-Azhar karya Hamka, Tafsir al-

Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an karya M. Quraish Shihab. 

Kedua, data sekunder sebagai sumber data yang digunakan untuk 

mengatkan dan melengkapi penelitian yakni semua referensi selain dari data 

primer, diantaranya beberapa literatur seperti Mu’jam atau Kamus al-Qur’an 

seperti Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z{ al-Qur’a>n al-Kari>m karya Muh}ammad 

Fua>d ‘Abd al-Ba>qi> dan beberapa buku Ensiklopedia Al-Qur’an serta referensi-

referensi yang termuat dalam program al-Maktabah al-Sya>milah. Selain itu, 

penulis juga merujuk beberapa penelitian, jurnal, artikel ilmiah, yang membahas 

tentang kaum marginal secara umum serta karya-karya ilmiah lainnya, baik yang 

berkaitan langsung ataupun tidak langsung terkait dengan isi bahasan dalam 

penlitian. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang mutlak digunakan 

dalam penelitian. Ia merupkan prosedur yang sistematis dan memiliki standar 

untuk menghimpun data yang diperlukan dalam rangka menjawab masalah 

penelitian sekaligus menyiapkan bahan-bahan yang mendukung kebenaran 

korespondensi teori yang akan dihasilkan.65 Untuk mengumpulkan data, 

digunakan penelitian kepustakaan (library research) karena data yang diteliti 

berupa buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang tersedia di khasanah 

kepustakaan. Untuk memudahkan suatu penelitian yang terkait dengan 

pembahasan yang akan dikaji.66 

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

metode yang bersifat kualitatif. Ada beberapa langkah pengolahan data yang 

peneliti gunakan dalam mengkaji judul penelitian tesis ini menggunakan metode 

tasfir tematik atau maud}u>’i>, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh al-

Farma>wi>.67 Sebagai berikut: 

1. Menetapkan masalah yang dibahas yaitu konsep pelestarian 

lingkungan hidup dalam Al-Qur’an. 

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ingin 

dibahas yaitu konsep pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Qur’an, 

yaitu QS al-Baqarah/2: 11, QS al-An’a>m/6: 54, QS al-A’ra>f/7: 56, QS 

 

65Abd Muin Salim, dkk, Metodogi Penelitian Tafsi>r Maud{u>’i >, h. 109-111.  

66Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) 

h. 62. 

67M. Quraish Shihab, Sejarah dan ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2000), h. 194.  
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al-A’ra>f/7: 85, QS Yunus/10: 81, QS Hud/11: 117, QS al-Syu’ara/26: 

48, QS al-Naml/27: 48 

3. Menyusun ayat-ayat menurut tarti>b al-suwar. 

4. Memahami korelasi atau muna>sabah ayat-ayat tersebut dalam masing-

masing surahnya. 

5. Melengkapi tema bahasan dalam kerangka yang sempurna dan utuh. 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan 

pokok bahasan. 

7. Mempelajari ayat-ayat mengenai konsep pelestarian lingkungan hidup 

secara tematik dan menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat yang 

memeiliki pengertian yang sama, atau mengkompromikan yang umum 

dan yang khusus, yang mutlak dan muqayyad, sehingga semuanya 

bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam 

penafsiran, sehingga lahir satu simpulan menyangkut konsep 

pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an. 

Pada tahap terakhir digunakan metode analisis data guna memilih dan 

mempertajam pokok bahasan kemudian diproyeksikan dalam bentuk 

konsepsional dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian 

yang bersifat terbatas. Maka untuk efektifnya kerja metode ini, peneliti akan 

menggunakan penalaran ilmiah dengan pola berfikir atau logika induktif sebagai 

pisau analisis kerjanya yakni mengemukakan pernyataan-pernyataan yang 

mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi 

yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.68  

 

 

68Amsal Bakhtiar, Filsafat Ilmu Edisi Revisi (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 203.  
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6. Teknik Interpretasi 

Dari data yang telah dianalisis di atas, maka penulis akan menjelaskan 

kandungan dan maksud dari ayat tersebut dengan menggunakan beberapa kitab-

kitab tafsir. Pendekatan tafsir yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

diterapkan dengan beberapa teknik interpretasi, yaitu: 

a. Interpretasi Qur’ani, sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur’an 

menjelaskan dirinya sendiri, ayat-ayat Al-Qur’an saling berhubungan dan 

menjelaskan satu sama lain atau sebagiannya menafsirkan sebagian yang 

lain sehingga Al-Qur’an menjadi sebuah sistem. Meskipun Al-Qur’an 

menyatakan bahwa kewenangan dalam memberikan baya>n atau 

penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an adalah otoritas Allah dan Rasul-

Nya, namun bukan berarti bahwa ayat-ayat Al-Qur’an tidak mempunyai 

ruang untuk digali makna dan kandungannya sebab Al-Qur’an menjadi 

kitab hidayah yang senantiasa terbuka untuk dikaji oleh siapapun dan 

dimanapun, termasuk mereka yang tidak mempercayainya sebagai kitab 

suci yang diwahyukan Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw.69    

b. Interpretasi Sunnah, secara operasional dimaksudkan sebagai cara kerja 

memahami kandungan Al-Qur’an dengan menggunakan unsur-unsur yang 

berasal dari sunnah Rasulullah saw., baik dalam bentuk perkataan, 

perbuatan, maupun takrirnya, sebab beliau memiliki otoritas sebagai 

interpretor terhadap al-Qur’an.70   

c. Interpretasi Sistemis merupakan istilah yang berakar dari system yang 

mengandung makna sebagai sebuah satuan objek yang terdiri dari 

 

69Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i>, h. 133-134. 

70Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i>, h. 139-140.  
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berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur 

sehingga merupakan sebuah totalitas. Dalam kajian tafsir, hubungan yang 

teratur ini dikenal dengan istilah muna>sabah yang secara etimologi 

bermakna keserupaan atau musya>kalah dan kedekatan atau muqa>rabah, 

sedangkan secara terminologi menunjukkan makna keterkaitan atau 

hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lain, antara ayat yang 

satu dengan yang lain, bahkan antara satu surah dengan surah yang lain.71 

Penggunaan teknik inerpretasi ini berangkat dari kenyataan bahwa Al-

Qur’an sebagai kitab suci yang memiliki sistematika utuh padu dan 

susunan yang bersifat tauki>fi>, yakni sesuai tuntunan Nabi saw.72 

d. Interpretasi Teleologis merupakan istilah yang berakar dari kata teleologi 

yang bermakna teori atau ajaran bahwa semua kejadian atau setiap gejala 

berarah pada satu tujuan. Fungsi dari interpretasi ini adalah memahami 

kandungan ayat-ayat Al-Qur’an dengan kaidah-kaidah fikih yang pada 

hakikatnya adalah menghendaki tercapainya kebahagian manusia dengan 

terwujudnya kesejahteraan dan kedamaian. Penggunaan teknik ini 

mengacu pada kenyataan dan pandangan bahwa Al-Qur’an diturunkan 

bukan untuk menyusahkan atau menganiaya manusia, tetapi untuk 

menjadi tuntunan bagi manusia dalam berusaha mencapai kesentosaan 

dan kesejahteraan.73   

  

 

71Abd al-Rah{ma>n bin Abi> Bakr Jala>l al-Di>n al-Suyu>ti>, Al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, juz 

III (t.t.: Al-Hay’ah al-Mis\riyyah al-A>mmah li al-Kita>b, 1974 M/1394 H), h. 298. 

72Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maud}u>’i>, h. 189. 

73Abd Muin Salim, dkk, Metodologi Penelitian Tafsir Maudu>’i>, h. 191. 
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G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dari uraian-uraian di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Menjelaskan tinjauan umum pelestarian lingkungan hidup 

2. Menjelaskan hakikat pelestarian lingkungan hidup 

3. Menjelaskan wujud dan urgensi pelestarian lingkungan hidup 

Penelitian ini diharapkan mempunyai sumbangsi dan dapat memberikan 

manfaat dalam  kehidupan sosial yang dirumuskan dalam dua hal yaitu kegunaan 

ilmiah dan kegunaan praktis. 

1.  Kegunaan ilmiah: mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan  

judul tesis ini agar dapat menambah wawasan dan referensi keilmuan atau  

khazanah ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir dan bisa menjadi 

sumbangsi bagi insan akademik serta dapat memajukan lembaga 

pendidikan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang 

terutama paradigma tafsir yang berkaitan langsung dengan ilmu tafsir dan 

ilmu penegetahuan modern lainnya. 

2.  Kegunaan praktis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

secara mendalam konsep pelestarian lingkungan hidup dalam Al-Qur’an 

yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang penting bagi pemerhati 

kajian tafsir sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi pustaka pada 

berbagai lembaga keilmuan di bidang tafsir dan dapat menjadi rujukan 

bagi kaum intelektual maupun masyarakat serta mengimplementasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga nuansa interaksi sosial dapat 

terwujud secara aman, damai serta hidup dalam nuansa qur’ani. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

A. Pengertian Pelestarian Lingkungan Hidup 

Kata pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti 

keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal.1 Kata pelestarian juga diartikan 

sebagai pengabdian, memelihara dan melindungi sesuatu dari perubahan.2 

Kemudian mendapat tambahan pe dan akhiran an, menjadi pelestarian yang 

berarti (1) proses, cara, perbuatan melestarikan (2) perlindungan dari 

kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi (3) pengelolaan sumber daya 

alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin 

kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan 

kualitas nilai dan keanekaragamannya.3 Dalam Kamus Bahasa Arab pelestarian 

semakna dengan al-Is}la>h} yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya dan 

menjaga keberadaannya karena dilandasi rasa kasih sayang.4 Kata al-Is}la>h}  

berasal dari kata s}a>d (ص), lam (ل) dan h{a>’ (ح)   yang memiliki arti baik dan 

bagus. Dari akar kata tersebut terbentuklah kata s}aluh}a-yas}luh}u ( ح  ل  ص  ي  -ح  ل  ص   ) yang 

memiliki arti menjadi baik dan bermanfaat, atau juga dapat diartikan keadaan 

rusaknya sesuatu telah berhenti. Dari akar kata itu pula terbentuk kata kerja 

as}lah}a-yus}lih}u ( ح  ل  ص  ي  -ح  ل  ص  أ   ) yang memiliki arti memperbaiki sesuatu yang telah 

 

1Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 853 

2Ah}mad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia, h. 789. 

3Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 853 

4Muhammad bin Mukrim bin Ali> Abu> al-Fad}l Jamal al-Din ibn Manzur al-Ansa>ri> al-

Ruwaifii al-Ifri>qi>, Lisa>n al-Arab,  juz 2, h. 516.  
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rusak, mendamaikan dan menjadikan sesuatu berguna dan bermanfaat.5 Kata al-

Is}la>h} dengan derivasinya diulang di dalam al-Qur’an sebanyak 181 kali.6 

Kata al-Is}la>h} adalah bentuk masdar as}lah}a yang berasal dari kata s}aluh}a 

lawan dari kata fasada (rusak). Karena itu, kata s}aluh}a dengan segala bentuk 

derivasinya, berarti “mendatangkan manfaat, memperbaiki, menformasi, 

harmonis. Dengan demikian kata s}aluh}a berarti “tiadanya atau terhentinya 

kerusakan”, atau “diraihnya manfaat”. Sedang kata al-Is}la>h} berarti “upaya 

menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sesuatu sehingga 

manfaatnya lebih baik lagi.7  

Pelestarian lingkungan yang menggunakan term al-Is}la>h} dan derivasinya 

terdapat beberapa ayat yang memberikan petunjuk dalam al-Qur’an yaitu QS al-

Baqarah/2: 11, QS al-An’a>m/6: 54, QS al-A’ra>f/7: 56, QS al-A’ra>f/7: 85, QS 

Yunus/10: 81, QS Hud/11: 117, QS al-Syu’ara/26: 48, QS al-Naml/27: 48.8 

Secara terminologis bahwasanya makna fungsional ekologis dalam hal 

pelestarian lingkungan disebut dengan istilah Is}la>h} al-Bai’ah, yang merupakan 

sebagai istilah yang meiliki arti spesifik yaitu pelestarian terhadap daya dukung 

lingkungan yang dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan 

yang diupayakan oleh pembangunan. Secara faktual yang dilestarikan bukan 

lingkungan itu sendiri, melainkan daya dukung lingkungan. Karena, lingkungan 

sendiri adalah sesuatu yang bersifat dinamis yang selalu berubah. Perubahan 

lingkungan dapat terjadi secara alamiah, natural, maupun sebagai akibat perilaku 

 

5Ah}mad Mukhta>r, ‘Abdu al-H{ami>d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-Mu’as}a>rah, 

juz II (Cet. I; ‘Alim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h.  1313. 

6Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, h. 

523. 

7Mardan, Konsepsi al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik atas Sejumlah Persoalan 

Masyarakat (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 121 

8Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, h. 

523. 
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ekologis manusia, antropogenik. Adapun perubahan lingkungan yang bersifat 

alami adalah perubahan melalui proses geologis dan volkanologis. Sedangkan 

perubahan lingkungan antropogenik adalah perubahan lingkungan yang terjadi 

karena intervensi manusia terhadap lingkungan. Perubahan tersebut ada yang 

direncanakan dan ada yang tidak direncanakan.9 

Penggunaan kata al-Is}la>h} di dalam al-Qur’an secara umum memberikan 

petunjuk tidak berfungsinya sesuatu nilai secara kodrati sehingga ia memerlukan 

perbaikan. Sehingga perbaikan itulah yang disebutkan al-Qur’an sebagai al-

Is}la>h}.10 

Menurut al-Ra>gib al-As}faha>ni> bahwa al-Is}la>h} mengandung beberapa 

alternatif, yakni menjadikan seseorang sebagai orang yang saleh, juga dapat 

memberikan pengertian menghilangkan kerusakan dari sesuatu setelah sesuatu 

itu rusak, juga dapat mengandung pengertian menetapkan kebaikan pada diri 

seseorang.11 

Dengan demikian yang dimaksud dengan al-Is}la>h} adalah menjaga 

keberadaan lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dan juga biasa 

diartikan sebagai memperbaiki sesuatu yang sebelumnya mengalami kerusakan 

atau kehancuran. Sebagaimana di dalam QS al-A’raf/7: 56 sebagai berikut: 

ن   م  ق ر يبٌ  اللََّّ   حْ  ت   ر  نَّ 
ِ
ا عًا  م  ط  و  فاً  و  خ  وه   ع  اد  و  ا  حِ   لَ  ص 

ِ
ا د   ب ع  ض   الْ  ر  فِ   وا  د  ت ف س  لَ   و 

ن ين  ) س   ح   (56ال م 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

 

9Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 208.  

10Sahabuddin, ed., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, jilid 1, h. 358.  

11Abu> al-Qa>sim al-Husain ibn Muhammad al-Ma’ru>fi bi al-Ra>gib al-Ashfaha>ni>, al-

Mufrada>t fi Gari>b al-Qur’an, Juz II (Cet. I; Beiru>t: Da>r al-Qala>m, 1412), h. 480. 
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diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.12 

 Ayat ini memberikan penegasan dan larangan untuk tidak berbuat 

kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya, pengrusakan adalah salah satu 

bentuk pelampauan batas dengan apa yang telah dibangun oleh para rasul dan 

pengikut mereka yang berbuat kebaikan, serta diperkuat oleh orang-orang berakal 

yang ikhlas, baik dari segi materil maupun moril, seperti penguatan sarana-sarana 

kehidupan, pertanian, industri, perdagangan, penataan akhlak, anjuran berbuat 

adil, musyawarah, kerja sama dan saling menyayangi. Berbuat kerusakan 

mencakup juga merusak agama dengan kufur dan bid’ah, merusak jiwa dengan 

membunuh dan memotong anggota tubuh, merusak harta dengan ghasab, mencuri 

dan merusak akal dengan minum yang memabukan.13  

Kemudian yang dimaksud dengan lingkungan hidup secara bahasa berarti; 

(1) kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, (2) lingkungan di luar suatu 

organisme yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan 

dan manusia.14 

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan 

manusia. Karena manusia hidup pasti tidak bisa hidup dalam kesendirian. 

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam mencari makan dan 

minuman sangat bergantung dengan lingkungan. Lingkungan hidup juga 

menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi 

kehidupan manusia. Sehingga manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa 

 

12Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 

13Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 483.   

14Departemen Pendidikan dan Budaya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 865.  
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memperoleh daya dan tenaga. Dengan lingkungan hidup pula manusia dapat 

berkreasi dan mengembangkan bakat dan seni.15   

Term yang digunakan oleh al-Qur’an untuk memperkenalkan istilah 

lingkungan sebagai ruang kehidupan adalah kata al-Bi’ah. Kata al-Bi’ah 

merupakan derivasi dari kata Ba’a-Yabi’u-Bi’atan yang berarti tempat atau 

lingkungan sebagai ruang kehidupan.16 Secara kuantitatif kata ba’a dan 

derivasinya disebutkan dalam al-Qur’an sebanyak 17 kali.17  

Secara terminologis, menurut Yusuf al-Qardawi, bahwasanya kata al-

Bi’ah adalah sebuah lingkungan di mana manusia tinggal dan hidup di dalamnya, 

baik ketika bepergian ataupun ketika mengasingkan diri, tempat ia kembali, baik 

secara sukarela maupun terpaksa. Lingkungan ini mencakup lingkungan yang 

bersifat statis, seperti alam semesta dan berbagai bangunan dan juga bersifat 

dinamis, seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan18    

Menurut Al-Qur’an lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik seperti 

tanah, udara, air, cuaca, dan sebagainya, melainkan dapat juga berupa sebagai 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi yang 

ada pada masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan 

sosiologis, misalnya: ekonomi, politik dan sosial budaya.19  

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki 

peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Allah. Manusia 

sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting demi 

 

15Istianah, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis, h. 252. 

16Ah}mad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia, h. 221 

17Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 50 

18Dede Rodin, Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis, 

Jurnal Al-Tahrir vol. 17 no. 2 november (2017), h. 398  

19Mardiana, Kajian Tafsir Tematik tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 141. 
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kelangsungannya. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu 

bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu aset ekonomi yang sangat 

berharga untuk diberdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap 

lingkungannya, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan 

ekonomi di negaranya.20  

Upaya pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan perhatian khusus 

dalam melestarikannya dan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi 

dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara 

saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. 

Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di 

sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha 

yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak 

huni bagi generasi anak cucu kita kelak.21 Oleh karena itu, menurut Al-Qur’an, 

manusia wajib menjaga kelestarian daya dukung lingkungan, bukan saja dalam 

lingkungan planet bumi tapi juga di luar angkasa.    

B. Teori-Teori tentang Pelestarian Lingkungan Hidup 

1. Teori Teologi Lingkungan 

Teologi lingkungan merupakan ranah kajian baru dalam dunia teologi. 

Kajian teologi lingkungan muncul sebagai penyikapan positif masyarakat teologi 

terhadap persoalan lingkungan. Masyarakat teologi klasik dan masyarakat teologi 

pertengahan tidak mengembangkan kajian teologi lingkungan. Sebab pada masa 

itu lingkungan belum menimbulkan masalah dan belum bermasalah. Lingkungan 

masih bersahabat dan memiliki daya dukung optimum bagi kehidupan manusia 

dan makhluk lain. Sedangkan pada masa kontemporer modern ini justru 

 

20Istianah, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis, h. 254. 

21Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam), h. 113. 
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lingkungan sudah menjadi masalah besar bahkan permasalahannya sudah menjadi 

keprihatinan serius secara global. Oleh karena itu, teologi lingkungan merupakam 

teologi yang bersifat kontekstual.22 Adapun prinsip-prinsip mengenai tentang 

pelestaian yang berkaitan dengan teologi lingkungan sebagai berikut:  

1. Ekoteologi  

Persoalan pelestarian lingkungan dalam kerangka teologi dikenal dengan 

istilah ekoteologi. Meskipun pada dasarnya merupakan disiplin yang menyajikan 

masalah keimanan pada Tuhan dengan proposisi-proposisi koheren. Namun 

istilah ini erat hubungannya dengan konteks lingkungan dan manusia. Dalam 

konsep pelestarian lingkungan ekoteologi dibutuhkan untuk menopang argumen-

argumen etis, teologis dan filosofis sehingga diskursus-diskursus mengenai 

konsevasi lingkungan memiliki kaitan rapat dengan Allah sang pencipta.23  

Kedudukan Allah dalam hal penciptaan ialah sangat penting. Sebab, Dia 

adalah zat yang menjadi muara bagi seluruh perbuatan manusia.24 Allah telah 

menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya untuk kepentingan umat manusia demi 

keberlangsungan hidupnya. Dia telah menciptakan dan menghamparkan bumi 

untuk memudahkan kehidupan makhluk-Nya. Segala sesuatu yang ada di bumi 

ditumbuhkan dan diciptakan menurut ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, 

kebutuhan dan kemaslahatan. Bumi diletakkan dan dihamparkan untuk 

kemudahan dan kenyamanan makhluk-Nya. Di dalamnya telah disiapkan bahan 

pangan yaitu buah-buahan, pohon dan makanan pokok.25 Sehingga teori 

ekoteologi muncul sebagai bentuk teologi konstruktif yang membahas interelasi 

 

22Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 23. 

23Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 133. 

24Ahmad Sahidah, God Man and Nature (Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h. 219. 

25Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 20. 
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antara agama dan alam, terutama dalam menatap masalah-masalah lingkungan. 

Secara umum, ekoteologi berangkat dari suatu premis bahwa ia ada karena 

adanya hubungan antara pandangan dunia keagamaan manusia dan degradasi 

lingkungan.26 

Islam memiliki sistem keyakinan yang cukup jelas bahwa Allah telah 

menjadikan sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung bagi 

kehidupan. Fakta spiritual menunjukkan bahwa Allah telah memberikan fasilitas 

daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, secar teologis 

berpeluang dinyatakan bahwa teori ekoteologi lingkungan meyakini pelestarian 

lingkungan termasuk bagian integral dari sistem keberimanan seseorang. Secara 

ekologis, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak 

dapat ditawar oleh siapa pun dan kapan pun bagi keberlangsungan kehidupan. 

Oleh karena itu, pelestarian lingkungan mutlak harus dilakukan oleh semua 

manusia.27 Sebagaimana Allah secara definitif menyatakan secara eksplisit akan 

kepeduliannya terhadap pelestarian lingkungan. Hal ini diungkapkan dalam QS 

Jasiyah/ 45: 13 sebagai berikut: 

مٖ ي ت ف كَّر   تٖ ل  ق وأ يٓ  َٰ أ لِ   لْ  َٰ نَّ فِ  ذ 
ِ
ُۚ ا نأه  يعٗا م   ض  جَ   لْأ رأ

 
ا فِ  أ م  ت  و  َٰ و  م  َٰ لسَّ

 
ا فِ  أ َّر  ل كُ  مَّ سَ   ون  و 

Terjemahnya: 

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

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

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

kaum yang berfikir.28 

Pokok pikiran ayat ini terdapat pada kalimat yang artinya “yang demikian 

hanya ditangkap oleh orang-orang yang memiliki daya nalar memadai”. Dalam 

perspektif ekoteologi yang dimaksud dengan orang-orang yang memiliki daya 

 

26Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 133. 

27Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 210.  

28Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 729. 



45 
 

 
 

nalar memadai dalam ayat ini adalah orang-orang yang memiliki kesadaran 

lingkungan dan kearifan lingkungan serta memilki kepedulian lingkungan cukup 

tinggi. Selanjutnya, kesadaran, kearifan dan kepedulian lingkungan tersebut 

dikristalisasikan dalam tindak pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa pelestarian lingkungan sebagai kristalisasi dari kesadaran, 

kearifan dan kepedulian lingkungan menjai bagian integral dari keberimanan 

masyarakat beragama Islam.29  

Ekoteologi pada perkembangannya menjadi bidang yang menjanjikan. Ia 

lebih universal karena memuat prinsip-prinsip kepentingan bersama umat 

manusia di dalam menjaga dan merawat alam sekitar. Ekoteologi bahkan 

menyatukan dan menarik seluruh umat manusia dalam keluarga biotik besar yang 

hidup dalam satu pusaka bersama bumi. Ekoteologi adalah suatu hal yang 

menjanjikan dan menjadi spirit keagamaan di masa depan. Dimensi-dimensi 

spiritual, keimanan, pandangan dunia, etika, moralitas dan agama yang termuat 

di dalam ekoteologi sehingga gabungan dari semua itu dapat menentukan dasar 

pemahaman manusia yang lebih komprehensif tentang bagaimana seharusnya 

menempatkan diri di alam semesta.30   

Munculnya teori ekoteologi pertama kali bersumber dari seorang pemeluk 

agama Islam yang dalam gagasannya menawarkan pandangan-pandangan 

ekoteolologis terhadap lingkungan dan menjadi rujukan dari agama-agama lain 

terhadap pemikirannya. Adapun toko yang dimaksud adalah Sayyed Hossein 

Nasr. Beliau menulis dan berbicara di tingkat dunia tentang pentingnya merawat 

lingkungan berdasarkan ajaran Islam dengan bersanding dengan intelektual 

agama-agama lain.  

 

29Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 211. 

30Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 135. 
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Menurut Maftukhin dalam jurnalnya yang membahas tentang pandangan 

Sayyed Hossein Nasr mengenai teologi lingkungan menjelaskan bahwasanya 

konsepsi teologi lingkungan Sayyed Hossein Nasr bahwa jauh-jauh hari, Sayyed 

Hossein Nasr sudah mengingatkan kepada kita tentang arogansi manusia 

terhadap alam. Dalam salah satu magnum opus-nya Man and Nature: The 

Spritual Crisis of Modern Man (1968) ia mengatakan bahwa saat karyanya di 

tulis krisis ekologi sudah terjadi akibat dari ketamakan manusia dalam 

“memperkosa” alam. Dengan kata lain, melanggengnya krisis ekologi adalah 

akibat dari gaya hidup saintisme yang bukan menganggap bahwa ilmu modern 

adalah salah satu jalan untuk mengenal alam, melainkan sebagai filsafat yang 

secara keseluruhan dan totaliter mengurangi semua realitas ke dalam domain 

fisik dan tidak ingin menerima kemungkinan adanya pandangan-pandangan dunia 

yang non-saintis.31 

Teologi lingkungan Sayyed Hossein Nasr di era modern ini merupakan 

sebuah refleksi atas perubahan iklim yang saat ini menjadi kecemasan 

masyarakat dunia, teologi lingkungan hidup merupakan tuntunan kesadaran 

beragama yang berpihak pada lingkungan hidup di sekitar kita yang meliputi 

kesatuan ruang dengan semua benda, kekuatan, dan keadaan, termasuk manusia 

dan perilakunya. Krisis lingkungan hidup semakin lama mulai mengalami 

peningkatan dan tidak terkendali. Hal ini merupakan akibat dari ketamakan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan serta kepuasan duniawi.  

Sayyed Hossein Nasr berpandangan bahwa nilai-nilai agama dan kearifan-

kearifan moral sangat diperlukan untuk merawat keseimbangan alam dari situasi 

kekacauan (chaos). Ajakan Sayyed Hossein Nasr mengisyaratkan agar umat 

 

31Maftukhin, Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr, IAIN Tulung Agung, 
Jurnal Dinamika Penelitian, vol 16, no 2, november 2016. h. 346.  
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Islam juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam masalah pelestarian 

lingkungan. Ini berarti umat Islam ditantang untuk menggali rumusan konsep-

konsep utama tentang pelestarian lingkungan alam dalam bentuk karya-karya dan 

selanjutnya dipraktikkan sebagai pegangan moral dalam kehidupan.32 

Sebagai seorang intelektual Islam terkemuka di zamannya, sepak terjang 

Sayyed Hossein Nasr sudah tidak diragukan lagi. Banyak orang yang simpatik 

dan terpesona dengan gagasan-gagasan cemerlangnya, khususnya mengenai 

teologi dan lingkungan. Kritiknya terhadap modernitas dan hilangnya dimensi 

esoteris manusia modern telah menyadarkan banyak orang khususnya umat Islam 

sendiri tentang bagaimana seharusnya menjaga hubungan dengan alam dan 

Tuhan. Dampak yang paling kentara adalah lahirnya gerakan-gerakan etika 

enviromental yaitu gerakan tentang penyadaran, perawatan serta penyelamatan 

dan pelestarian lingkungan dengan berbasis pada etika-etika yang berlaku.33 

Menurut Sayyed Hossein Nasser, agama memiliki peran yang penting 

dalam membantu mengatasi masalah lingkungan yang krusial. Alam adalah 

simbol Tuhan. Pemahaman terhadap simbol ini akan mengantarkan pada 

eksistensi dan keramahan Tuhan. Merusak alam sama dengan “merusak” 

Tuhan.34  

Perspektif ekoteologi dalam konteks konservasi lingkungan menjadi 

argumen-argumen yang universal yang menjadi penyangga bagi tindakan 

konservatif terhadap lingkungan. Bahkan perspektif ekoteologi juga bisa menjadi 

 

32Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 
Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah. h. 39.  

33Maftukhin, Teologi Lingkungan Perspektif Seyyed Hossein Nasr, h. 350.  

34Dede Rodin, Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis, h. 

393. 
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bahan mentah bagi analisis-analisis hukum mengenai wawasan ekoteologi dalam 

konteks legislasi hukum yang tarafnya sudah pada taraf yuridis. 

2. Teleologi  

Istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti 

tujuan, dan logos berarti ilmu atau teori. Teori teleologi menjawab pertanyaan 

bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu dengan melihat tujuan atau 

akibat suatu tindakan. Dengan kata lain, teleologi menilai baik buruk suatu 

tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan 

dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan kebaikan.35 

Teleologi adalah studi filsafat tentang rancangan, penciptaan dan tujuan. 

Paham ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu dirancang atau diarahkan kepada 

hasil final bahwa ada tujuan inheren atau sebab terakhir bagi semua ciptaan yang 

ada. Paham ini menolak bahwa alam terjadi secara kebetulan dan bahwa alam itu 

bersifat netral. Teori ini juga menolak interpretasi mekanistik terhadap alam 

yang menyatakan bahwa ia bergantung semata-mata pada perkembangan organik 

atau pada sebab-sebab alamiah. Karena itu, dengan menegaskan bahwa alam ini 

tercipta dengan suatu tujuan, sebagaimana doktrin agama-agama termasuk 

doktrin agama Islam, maka konsep teleologis memperoleh relevansinya dengan 

kearifan konservasi lingkungan dalam Islam.36  

Menurut Hasan Hanafi, problem lingkungan dalam perspektif agama akan 

memungkinkan untuk menyelesaikan sumber-sumber krisis lingkungan dan 

 

35A. Sony Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 28. 

36Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 149. 
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kerusakan alam langsung dari akarnya. Yakni, dari sudut pandang kesadaran 

manusia, sikap manusia menentukan cara hubungan manusia dengan alam.37    

Agama memang memberi penekanan pada etika dan rasa tanggung jawab 

terhadap alam. oleh karena itu agama menawarkan kepada manusia agar memberi 

perhatian terhadap alam dan lingkungan dengan komitmen bahwa alam memiliki 

dan berada dalam satu tatanan nilai. Alam dinyatakan memiliki nili, karena alam 

lebih dekat kepada kita, lebih suka kepada kita, lebih akrab dengan kita, dari 

pada kita menyadari dan memahaminya.   

Pandangan teleologi pada perkembangan selanjutnya banyak digunakan 

oleh disiplin-disiplin lain seperti filsafat, sejarah, sains, biologi, ekonomi, fisika, 

dan lingkungan. Teleologi dalam konteks lingkungan dapat menjadi dasar 

teologis bagi tindakan-tindakan manusia terkait dengan lingkungannya. Karena 

kosmos itu telelologis, maka manusia memiliki kewajiban moral dan spritual 

untuk memanfaatkan dan mengelolanya dengan penuh tanggung jawab.      

Teleologi selain memberikan dasar-dasar kearifan terhadap lingkungan, 

konsep ini juga bisa menghambat laju sekularasi kosmos yang mengendap dalam 

pikiran dan kesadaran manusia modern. Telelologi sebagaimana teologi, 

menyediakan seperangkat nilai kepada manusia untuk menempatkan moral dalam 

relasinya dengan alam atau kosmos. Nilai-nilai ini dalam wujud yang jelas adalah 

pemihakan dan gerakan pada kepentingan keberlanjutan lingkungan.38 

   Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa teleologi lebih bersifat 

situasional dan subyektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasional dan 

subyektif. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari 

 

37Dede Rodin, Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis, h. 

394.  

38Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 151. 
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penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula, suatu 

tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa 

dibenarkan oleh teori teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang 

baik.39 

2. Teori Etika Lingkungan 

Sebelum membahas aspek yang berkaitan dengan teori etika lingkungan 

terlebih dahulu perlu membicarakan persoalan etika secara lebih terperinci. Etika 

berasal dari kata Yunani ethikos yang berarti watak. Kata ini digunakan di dalam 

tiga cara yang berbeda, tetapi saling terkait, yaitu: 1) satu pola umum atau 

pandangan hidup 2) seperangkat aturan perilaku atau kode moral 3) penelitian 

tentang pandangan hidup dan aturan perilaku. Di dalam pengertian pertama 

berkaitan dengan etika agama. Kedua, ia berbicara tentang etika profesional dan 

perilaku yang tidak etis. Sementara ketiga, etika adalah sebuah cabang filsafat 

yang sering kali disebut dengan metafisik.40 Kemudian yang dimaksud dengan 

teori etika lingkungan adalah satu disiplin ilmu yang kedudukannya masih 

terkatung-katung diantara kalangan filosof dan kaum enviromentalis. Etika 

lingkungan dalam bidang filsafat dianggap terlalu teoritis. Filsafat sering 

dilukiskan sebagai usaha yang tidak ada kaitannya dengan persoalan praktis. 

Dengan demikian etika lingkungan dapat dilihat dalam rangka usaha membuat 

sumbangan filsafat lebih efektif. Di lain pihak, etika lingkungan juga dirasakan 

perlu karena ada berbagai masalah dan keprihatinan dalam bidang kerja yang 

lebih praktis. 

Terdapat beberapa prinsip etika lingkungan hidup yang sedikit banyak 

diwarnai dan didasarkan pada teori-teori etika lingkungan hidup. Prinsip-prinsip 

 

39A. Sony Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 28. 

40Ahmad Sahidah, God, Man and Nature, h. 260. 
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ini tidak hanya menyangkut perilaku individu dalam berhubungan dengan alam, 

melainkan juga menyangkut pengaturan sistem sosial dan politik yang 

berwawasan lingkungan. Adapun teori-teori etika lingkungan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Antroposentrisme 

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang 

manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya 

dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan 

yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak 

langsung. Antroposentrisme juga dilihat sebagai sebuah teori filsafat yang 

mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan 

bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan 

paling penting.41 Agama Kristen dan filsafat Barat dan seluruh tradisi liberal, 

termasuk ilmu pengetahuan modern, dianggap sebagai akar dari etika 

antroposentrisme.42  

Bagi teori antrposentrisme, etika hanya berlaku bagi manusia. Maka, 

segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral 

manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, 

tidak relevan dan tidak pada tempatnya.43  

Antroposentrisme adalah keyakinan bahwa manusia harus dipandang 

sebagai pusat dan aspek reaitas selainnya. Konsep ini sering dikenal sebutan 

supremasi manusia. Dalam konteks lingkungan, antroposentrisme didudukkan 

 

41A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 47. 

42Maize Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-

Qardawi, Jurnal: al-Jami’ah. vol 44, no 1 (2006), h. 200. 

43A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 47.  
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dengan jumlah gerakan lingkungan. Namun teori ini banyak di kritisi oleh para 

ilmuan terutama Naes, Ali Syari’ati dan Sayyed Hossein Nasr. 

Menurut Naes bahwa antrposentrisme atau manusia sebagai pusat 

diyakini banyak kalangan sebagai konsep pokok yang problematis di dalam 

filsafat lingkugan, di mana ia dipakai untuk menarik perhatian ke arah bias 

sistematik dalam sikap tradisional barat terhadap dunia non-manusia. Bahkan 

telah diidentifikasikan sebagai akar penyebab krisis ekologis, kelebihan 

penduduk dan punahnya banyak spesies non-manusia lainnya. Kemudian menurut 

Ali Syari’ati bahwasanya paham antrposentrisme ditujukan pada kapitalisme dan 

marxisme yang keduanya sama-sama memiliki sifat penghancuran terhadap diri 

manusia dan alam lingkungannya. Sementara menurut Sayyed Hossein Nasr 

menyebutkan bahwa krisis lingkungan itu lebih disebabkan karena krisis 

spiritual. Alam telah dijadikan sebagai pelacur dan harus dipakai serta dinimati 

semaksimal mungkin. Sehingga dominasi terhadap alam menjadi sebab 

terjadinya masalah kelebihan penduduk, kurangnya ruang bernafas, kepadatan 

dan kemacetan kehidupan kota, rusaknya keindahan alam dan muculnya penyakit 

mental yang tidak normal.44 

Dari ketiga pendapat di atas yang mengkristisi teori antroposentrisme 

maka dapat disimpulkan bahwasanya antroposentrisme berpeluang ditengarai 

sebagai akar penyebab berkembangnya jiwa paganistis. Sebab antroposentrisme 

merupakan benih berkembangbiaknya virus arogansi dan keangkuhan dalam diri 

manusia. Antroposentrisme merupakan penyebab timbulnya sikap meremehkan 

dan merendahkan pihak lain dalam diri manusia. Karena antroposentrisme 

meyakini bahwa manusia merupakan makhluk serba bisa, serba kuasa dan serba 

 

44Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 227-228. 
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istimewa. Bahkan meyakini tidak ada kekuatan dan kekuasaan lain yang melebihi 

kekuatan dan kekuasaan manusia.45 Dengan demikian teori antroposentrisme ini 

dilarang dalam Islam karena berpeluang besar menimbulkan benih sikap 

paganistis. Hal ini didasarkan pada penjelasan QS al-Baqarah/2: 6-11 sebagai 

berikut: 

ن ون  ) م  هُ   لَ  ي ؤ  ر  تَ  م  أ م  ل م  ت ن ذ  ر  م  أ أ ن ذ  اءٌ ع ل يْ   و  وا س  ين  ك ف ر  نَّ الََّّ 
ِ
م   6ا تَ   اللََّّ  ع لَ  ق ل وبِ   ( خ 

يٌم ) ابٌ ع ظ  ل ه م  ع ذ  ةٌ و  او  ش  هُ   غ  ار  أ ب ص  ع لَ   ه م  و  ع  ع لَ  سَ   نَّا 7و  أمٓ  ي ق ول   ن   النَّاس  م  ن   م  ( و 

( ن ين   م  ؤ  ب م  هُ    ا  م  و  ر   خٓ  الْ  م   ل ي و  بِ  و  للََّّ   لََّ 8بِ 
ِ
ا ع ون   د  يُ   ا  م  و  ن وا  أمٓ  ين   الََّّ  و  اللََّّ   ع ون   يُ  اد   )

ون  ) ر  ع  ا ي ش  م  ه م  و  ن وا 9أ ن ف س  ا كَ  ابٌ أ ل يٌم ب م  ل ه م  ع ذ  ضًا و  ر  هُ   اللََّّ  م  اد  ضٌ ف ز  ر  م  م  ( فِ  ق ل وبِ  

ب ون  ) ون  )10ي ك ذ  ل ح  ص  ن  م  ا نَ   َّم  ن
ِ
ض  ق ال وا ا وا فِ  الْ  ر  د  يل  ل ه م  لَ  ت ف س  ا ق  ذ 

ِ
ا  (11( و 

Terjemahnyan:  

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri 

peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan 

beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan 

penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Di 

antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan 

Hari kemudian," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang 

yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang 

beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka 

tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah 

penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka 

berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 

orang-orang yang mengadakan perbaikan".46 

2. Biosentrisme 

Secara harfiah, biosentrisme adalah teori lingkungan hidup yang berpusat 

pada kehidupan. Inti teori ini adalah manusia mempunyai kewajiban moral 

terhadap alam. Kewajiban ini tidak bersumber dari kewajiban manusia terhadap 

sesama, sebagaimana dipahami antroposentrisme. Akan tetapi, kewajiban ini 

 

45Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 157. 

46Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 2-3. 
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bersumber dan berdasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan adalah sesuatu 

yang bernilai, entah kehidupan manusia atau kehidupan spesies lain. Menurut 

teori ini, etika lingkungan hidup bukanlah salah satu cabang dari etika manusia. 

Etika lingkungan hidup justru memperluas etika manusia agar berlaku bagi 

semua makhuk hidup.47  

Biosentrisme merupakan teori etika lingkungan hidup yang menganggap 

bahwa setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada 

dirinya sendiri. Sehingga semua makhluk hidup pantas mendapat pertimbangan 

dan kepedulian moral. Yang menjadi daya tarik sehingga banyak yang mengkaji 

etika biosentrisme adalah karena dilihat dari teori lingkungan hidup yang 

berpusat pada kehidupan dan teori etika bumi.48  

Sebagaimana diungkap sebelumnya bahwa ekologi manusia adalah ilmu 

yang mempelajari interaksi antara manusia dengan keseluruhan ekosistem yang 

terdapat di lingkungannya. Ekologi manusia dan ekologi alam menjadi dua kajian 

menarik, karena saat ini banyak terjadi gejala inharmonisasi interaksi antara 

manusia dengan lingkungannya. Dampak negatifnya berupa berbagai macam 

bentuk kerusakan lingkungan, yang menjadi salah satu issu sentral saat ini dan 

membutuhkan solusi komprehensif dalam usaaha konservasi alam.49 

Salah seorang tokoh yang berjasa besar bagi etika biosentrisme adalah 

Albert Schweister, pemenang nobel tahun 1952. Inti teori etika lingkungan hidup 

biosentrisme Albert Schweister adalah hormat sedalam-dalamnya terhadap 

kehidupan. Ia menawarkan etika hormat kepada kehidupan. Menurut Albert 

Schweister, etika ini bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal 

 

47A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 67.  

48Maize Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-

Qardawi, h. 200. 
49Nur Arfiyah Febriani, Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur’an, (Cet. I; 

Bandung: Mizan Pustaka, 2014), h. 133. 
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sakral dan bahwa kesadaran mendorong untuk selalu berusaha untuk 

mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat 

yang sedalam-dalamnya.50 Sebagaimana dalam QS. al-Rahman/55: 10 sebagai 

berikut: 

م   نَ  ه ا ل لۡأ  ع  ض  ض  و  لْأ رأ
 
أ  و 

Terjemahnya: 

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk (Nya).51 

Kata kunci ayat ini terdapat pada kata li al-Ana>m yang berarti bagi 

seluruh spesies. Maksudnya sumber daya alam dan lingkungan disediakan bagi 

seluruh komponen dalam lingkungan52 Dari ayat ini memberikan penjelasan 

bahwasanya etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara 

manusia dan alam dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Alam dan seluruh 

isinya mempunyai harkat dan nilai ditengah dan dalam komunitas kehidupan di 

dalamnya. 

3. Ekosentrisme 

Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori etika lingkungan hidup 

biosentrisme. Sebagai kelanjutan biosentrisme, ekosentrisme sering disamakan 

begitu saja dengan biosentrisme, karena ada banyak kesamaan diantara kedua 

teori ini. Adapun kesamaannya yaitu mencoba mendobrak cara pandang 

antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika yang hanya pada komunitas 

manusia. Kedua teori ini memperluas keberlakuan etika untuk mencakup 

komunitas yang lebih luas. Pada biosentrisme, etika diperluas untuk mencakup 

 
50A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 67. 

51Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 782. 

52Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 159. 
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komunitas biotis. Sedangkan pada ekosentrisme, etika diperluas untuk mencakup 

komunitas seluruh ekologis, baik yang hidup maupun tidak.53 

Salah satu versi teori ekosentrisme ini karena popular dikenal sebagai 

Deef Ecology. sebuah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Arne Naes, 

seorang filsuf Nowergia, tahun 1973. Deef Ecology menuntut suatu etika baru 

yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup 

seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. 

Etika ini tidak mengubah sama sekali hubungan anatara manusia dengan 

manusia, cuman yang baru adalah, pertama, manusia dan kepentingannya bukan 

lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan lagi pusat dari dunia 

moral. Deef Ecology justru memusatkan perhatian kepada semua spesies, 

termasuk spesies bukan manusia. Kedua, etika lingkungan hidup yang 

dikembangkan Deef Ecology dirancang sebagai sebuh etika praktis, sebagai 

sebuah gerakan. Artinya prinsip-prinsip moral etika lingkungan hidup harus 

diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret.54  

Teori Deef Ecology disebut juga sebagai sebuah teori, teori kebijakan dan 

teori gaya hidup. Teori normatif karena ecsophy bwerisikan suatu cara pandang 

normatif yang, melihat alam semesta dan segala isinya bernilai pada dirinya 

sendiri, sekaligus berdasarkan cara pandang itu memberikan norma-norma 

tertentu bagi perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam. Kemudian teori 

kebijakan karena cara pandang dan perilaku tersebut tidak semata-mata 

dimaksudkan untuk individu, tetapi harus mempengaruhi dan menjiwai setiap 

kebijakan public di bidang lingkungan hidup dan yang berkaitan langsung atau 

tidak langsung dengan ingkungan hidup. Kemudian teori terakhir yaitu teori gaya 

 

53A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 92. 

54Maize Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-

Qardawi, h. 201. 
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hidup karena cara pandang dan norma perilaku merasuki setiap orang, kelompok, 

masyarakat dan seluruh masyarakat sebagai sebuah budaya baru. Ia menuntut 

perubahan penghayatan hidup yang selaras dengan cara pandang dan norma 

perilaku.55  

Penjelasan dari ketiga teori diatas terkait dengan etika lingkungan maka 

erat kaitannya apa yang dikemukakan oleh seorang toko terkemuka yaitu Yu>suf 

al-Qard}a>wi> dalam teorinya yang mengatakan bahwasanya etika lingkungan pada 

dasarnya mengandung ajaran bagaimana berperilaku terhadap lingkungan, oleh 

karenanya dapat berarti ajaran praktis yang mengajarkan bagaimana seharusnya 

manusia berperilaku terhadap lingkungannya, sesuai dengan nilai dan moral 

agama Islam. Namun dari ajaran praktis tersebut, sesungguhnya dapat ditarik 

beberapa prinsip dan landasan etis yang dapat dipakai untuk memecahkan 

persoalan-peroalan baru tentang lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini merupakan 

refleksi kritis terhadap paham-paham etika lingkungan hidup yang selama  ini 

mengakar pada diri manusia.56  

Tidak hanya sampai disitu, diharapkan teori etika lingkungan yang 

dikemukakan Yu>suf al-Qard}a>wi> dapat dijadikan sebagai pertimbangan utama 

dalam melestarikan dan menyelesaikan berbagai masalah menyangkut tentang 

isu lingkungan hidup, seperti program-program kebijakan pemerintah dalam hal 

pembangunan, ekonomi, sosial (budaya) dan politik. Disamping itu, 

mempertimbangkan bahwa pemikiran dari Yu>suf al-Qard}a>wi> juga menjadi perlu 

bagi usaha-usaha untuk penanaman kesadaran etis terhadap lingkungan.  

Sebagai salah satu prinsip dari pendekatan moral-etis, maka paham peri-

kemakhlukan atau eko-interaksionalisme perlu dikembangkan dalam kerangka 

 
55A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, h. 97. 

56Aziz Ghufron dan Saharudin, Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran 

Fikih Lingkungan Yusuf al-Qardawi) Jurnal Millah vol VI, NO 2 Februari, 2007, h. 60. 
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pengelolaan lingkungan hidup. Melihat pendekatan manusia terhadap alam 

lingkungan yang selama ini cenderung eksploitatif, maka dengan prinsip ini, 

diharapkan dapat berubah dan bergeser kepada pendekatan yang lebih apresiatif 

terhadap lingkungan. Dengan demikian lingkungan hidup diharapkan dapat lebih 

terjamin kelestariannya.57 

Al-Qur’an memperkenalkan banyak ayat tentang hakikat dan sifat-sifat 

manusia agar makhluk ini menempati posisi unggul. Wewenang dan 

tanggungjawab yang diperolehnya langsung dari sumber yang paling logis, paling 

agung dan paling kompeten yaitu pencipta manusia dan alam raya ini. Ini berarti 

bahwa ia tidak tercipta secara kebetulan atau bahwa keunggulannya atas 

makhluk-makhluk yang lain hanya semata-mata timbul berdasarkan stuggle for 

survival. Dengan dmikian, dapat dipahami bahwa ia mempunyai misi dan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya langsung oleh Sang Maha Pencipta 

sebagai khalifatullah.58  

Manusia tentu diperbolehkan menggunakan sumber daya alam untuk 

kebutuhan hidupnya. Namun dalam penggunaan sumber alam ini, manusia juga 

harus memperhatikan dan mengaplikasikan etika terhadap lingkungan. Misalnya, 

manusia diperbolehkan untuk menyembelih hewan untuk dapat dikonsumsi, 

namun manusia juga harus menjaga hak asasi hewan yang disembelih melalui 

upaya regenerasinya. Manusia dilarang memakan habis suatu jenis hewan 

sehingga mengakibatkan suatu spesies menjadi punah.59 Maka oleh karena itu 

dibutuhkan konsep peri-kemakhlukan atau eko-interaksionalisme dalam 

memelihara dan menjaganya agar tidak terjadi dampak yang mengakibatkan 

 

57A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup, h. 132. 

58M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam 

Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994), h. 299.  

59Badru Tamam, Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer, h. 78. 
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kerusakan. Kosmos pada dasarnya suatu keseluruhan yang merupakan dari 

keseluruhan lain yang menggambarkan suatu kehidupan yang saling bergantung 

diantara spesies manusia dengan alam lingkungannya. Setiap manusia adalah 

bagian dari komunitas kehidupan, yang terdiri dari semua makhluk hidup. 

Komunitas ini membentuk hubungan diantara segenap masyarakat manusia, 

antara generasi sekarang dan generasi mendatan, serta antara umat manusia dan 

bagian alam yang lain atau spesies non-manusia. Makhluk manusia dan makhlik 

non-manusia saling bergantung hilangnya satu bagian akan mengurangi 

keseimbangan yang lainnya. Konsep peri-kemakhklukan menegaskan suatu 

simbiosis mutualisme dan suatu sikap positif yang menumbuhkan kerja sama. 

Argumen ini menegaskan sebuah citra ketergantungan mutlak diantara makhkuk 

Allah di muka bumi. Tidak ada yang bisa memenuhi dirinya sendiri dan terbatas 

dari hukum kesalingketergantungan.60 

Manusia harus menyadari interkoneksi setiap elemen di alam raya saling 

mempengaruhi, manusia juga harus menyadari kemerdekaan lingkungan yang 

harus dihargai. Ini merupakan refleksi tentang esensi relasi manusia dan 

lingkungan yang dibutuhkan dalam setiap helaan nafas dan pikirannya.61  

Paham bahwa manusia berasal dari sumber yang satu membawa kepada 

humanitarianisme. Adapun humanitarianisme itu bukan hanya kasih sayang 

kepada sesama manusia, tetapi juga kasih sayang kepada alam binatang dan alam 

tumbuh-tumbuhan, serta alam benda mati bahkan mencintai seluruh nature 

ciptaan Tuhan. Di sini terdapat paham semakhluk, mengakui kesatuan sebagai 

 

60Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah,h. 122. 

61Badru Tamam, Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer, h. 70. 
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makhluk yang ada di alam ini.62 Sebagaimana dalam QS. al-An’am/6: 38 sebagai 

berikut: 

لأك  
 
ن ا فِ  أ طأ ا ف رَّ ُۚ مَّ ث ال كُ  مٌ أ مأ ٓ أُم  لََّ

ِ
يأه  ا ن اح  ير  بِ   ٖ ي ط  ئِٓ  لَ  ط  َٰ ض  و  لْأ رأ

 
َّةٖ فِ  أ ابٓ ن د  ا م  م  ن و  ت  َٰب  م 

ون   أشَ   مأ يُ  بِ    ٰ ر  لَ 
ِ
َّ ا ءُٖۚ ثُ  أ  شَ 

Terjemahnya: 

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung 

yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti 

kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian 

kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.63  

Persamaan aneka binatang dengan manusia yang disebut dalam ayat 

tersebut sebagai umat adalah keserupaan dalam berbagai bidang tentu bukan 

dalam keseluruhannya. Pernyataan Al-Qur’an bahwa binatang-binatang itu 

adalah umat seperti halnya manusia menuntut antara lain supaya manusia 

memperlakukan mereka dengan sikap yang wajar.64 

Al-Qur’an juga mengabadikan persamaan binatang dengan manusia dalam 

aspek aspek pemberian reski dari Allah Swt. sebagaimana yang dijelaskan dalam 

QS Hu>d/11: 6 sebagai berikut: 

ت  َٰ   فِ  ك 
ّٞ
ه اُۚ ك   ع  د  ت وأ س أ م  ا و  ه  ت ق رَّ س أ لَ   م  ي عأ ق ه ا و  زأ للََّّ  ر 

 
لََّ ع لَ  أ

ِ
ض  ا لْأ رأ

 
َّةٖ فِ  أ ابٓ ن د  ا م  م  بٖ  و 

ب يٖن    مُّ
Terjemahnya: 

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan 

semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya 

dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata 

(Lauh Mahfuz})65 

Pernyataan ayat tersebut di atas dapat dimaknai sebagai agar manusia 

tetap menjaga ekologi dan ekosistem komunitas binatang. Apabila manusia tidak 

 

62A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan dalam Islam, h. 132.  

63Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 178. 

64Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 216. 

65Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 305. 
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mengindahkan hal tersebut pada dasarnya pada jangkau waktu tertentu yang 

akan menuai kerugian juga manusia itu sendiri.66 

Paham peri-kemakhlukan perlu dikembangkan dalam kerangka 

pengelolaan lingkungan hidup karena paham ini mengandung landasan teologis 

yang kuat yang bersumber dari ajaran tauhid. Dalam bentuk aplikatif, paham ini 

tidak hanya mengakui bahwa fauna, flora dan nature lainnya adalah makhluk, 

yang dalam sisi fisiknya, sama posisinya dengan manusia, tetapi juga tindak 

lanjut dari paham ini, yaitu perilaku dalam kehidupan nyata berupa kasih sayang 

kepada binatang dan tumbuhan serta makhluk lainnya. 

C. Unsur-Unsur Pelestarian Lingkungan Hidup 

Secara personal individual, manusia sebagai citranya dipanggil untuk 

memasuki relasi cirta personal dengan Allah. Oleh karena itu arah dan tujuan 

hidup manusia adalah sepenuhnya merupakan jawaban konkrit terhadap tuntutan 

cinta kasih Allah, yaitu dengan cara mencintainya sepenuhnya. Sedangkan secara 

sosial manusia sebagai citra Allah dijabarkan dalam paham egalitarian. Manusia 

baik laki-laki maupun perempuan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang 

mampu memasuki relasi inter personal. Oleh karena itu, cinta kasih, keterbukaan 

dan keadilan harus di wujudkan oleh manusia dalam kehidupan sosial 

bermasyarakat. 

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk 

menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

segenap makhluk hidup di bumi. Terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk 

hidup di bumi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di 

 

66Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: Pelestarian 
Lingkungan Hidup, h. 217. 
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dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.  

Lingkungan dan manusia terjalin dengan sedemikian eratnya antara satu 

dengan yang lainnya. Sehingga manusia keterjalinannya tidak dapat di 

bayangkan dan tidak dapat pula di pikirkan. Maksudnya keterjalinan manusia 

dengan lingkungan merupakan keterjalinan sadar dan dihayati dan di jadikan 

sebagai akar serta inti ke pribadiannya. Perenungan mendalam keterjalinan 

manusia dengan lingkungan merupakan upaya pencarian jatidiri manusia hal ini 

disebabkan karena manusia adalah ada dalam lingkunga. Sehingga di butuhkan 

perhatian khusus dalam melestarikannya.   

Adapun Unsur-Unsur pelestarian lingkungan hidup meliputi 3 macam 

yaitu:  

1. Unsur Hayati (Biotik) 

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari 

makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan jasad renik. Jika 

kalian berada dikebun sekolah atau kampus, maka lingkungan hayatinya 

didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan 

hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia. 

2. Unsur Fisik (Abiotik) 

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari 

benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lain. 

Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup 

segenap kehidupan bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika air taka ada lagi di 

muka bumi atau udara yang dipenuhi asap? Tentu saja kehidupan di muka bumi 

tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana kekeringan, banyak 
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hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya 

berbagai penyakit dan lain-lain. 

3. Unsur Sosial (Budaya) 

Unsur sosial (budaya), yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat 

manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku 

sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan 

berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap 

anggota masyarakat.67 

Kehidupan manusia selalu terikat dengan alam lingkungannya. Studi-

studi tentang masyarakat dan kebudayaan telah banyak menunjukkan adanya 

pertautan yang kuat sekali antara kebudayaan dan lingkungan alam 

(environtmen).68  

Lingkungan yang sehat berhubungan sangat erat dengan kesejahteraan 

sosial dan budaya. Sebagaiamana pencegahan terhadap penyakit lebih efektif dari 

pada mengobatinya, begitu pula memelihara dan menjamin lingkungan yang 

sehat lebih baik dan beradab dari pada membenahi kerusakan-kerusakan yang 

sudah terjadi akibat kecerobohan mengotori lingkungan. Menjaga lingkungan 

sehat dan bermanfaat sangat membutuhkan sikap penghormatan kita terhadap 

hak-hak tanah, udara, air, gurun, gunung, flora, fauna dan makhluk lainnya serta 

fenomena lingkungan.69 

Menurut teoritisi ekologi budaya Julian Steward bahwa lingkungan alam 

berpengaruh pada inti kebudayaan (kekerabatan, matapencaharian, politik dan 

 

67Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam), h. 16. 

68Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam), h. 45.  

69Abdullah Jawadi Amuli, Islam dan Lingkungan Hidup: Tinjauan Qur’ani Holistik, 

(Cet. I; Jakarta: Sadra Press, 2021), h. 13  
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lain-lain). Intinya, tidak lain bahwa manusia, seperti tercermin dari 

kebudayaannya, tidak lepas dari lingkungan.70 

 

 

 

 

70Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam), h. 46. 
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BAB III 

HAKIKAT PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF AL-

QUR’AN 

A. Term al-Is}la>h} (Pelestarian) dan Derivasinya dalam al-Qur’an 

Secara terminologis bahwasanya makna fungsional ekologis dalam hal 

pelestarian lingkungan disebut dengan istilah al-Is}la>h} yang merupakan sebagai 

istilah yang meiliki arti spesifik yaitu pelestarian terhadap daya dukung 

lingkungan yang dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan 

yang diupayakan oleh pembangunan. Secara faktual yang dilestarikan bukan 

lingkungan itu sendiri, melainkan daya dukung lingkungan. Karena, lingkungan 

sendiri adalah sesuatu yang bersifat dinamis yang selalu berubah. Perubahan 

lingkungan dapat terjadi secara alamiah, natural, maupun sebagai akibat perilaku 

ekologis manusia, antropogenik. Adapun perubahan lingkungan yang bersifat 

alami adalah perubahan melalui proses geologis dan volkanologis. Sedangkan 

perubahan lingkungan antropogenik adalah perubahan lingkungan yang terjadi 

karena intervensi manusia terhadap lingkungan. Perubahan tersebut ada yang 

direncanakan dan ada yang tidak direncanakan.1 

Penggunaan kata al-Is}la>h} di dalam Al-Qur’an secara umum memberikan 

petunjuk tidak berfungsinya sesuatu nilai secara kodrati sehingga ia memerlukan 

perbaikan. Sehingga perbaikan itulah yang disebutkan Al-Qur’an sebagai al-

Is}la>h}.2 

Untuk lebih jelasnya, maka perlu untuk melihat penggunaan term al-Is}la>h 

yang kaitannya dengan term-term pelestarian dalam al-Qur’an sesuai dengan 

konteks maknanya, yang akan penulis paparkan sebagai berikut. 

 

1Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 208.  

2Sahabuddin, ed., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, jilid 1, h. 358.  
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Setelah melakukan penelitian dengan tekhnik tafsir ayat-ayat maudhu’i, 

yang terkait dengan kata al-Is}la>h (pelestarian), yang termuat dalam kitab al-

Mu’jam al-Mufahras li AlFa>z} al-Qur’an al-Kari>m maka peneliti menemukan ada 

8 kali penyebutan ayat-ayat yang berbicara tentang pelestarian lingkungan hidup 

yang fokus pada term al-Is}la>h, yang terdapat di dalam 7 surah berbeda. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:  

Tabel 1.1 

Derivasi ayat-ayat Pelestarian (al-Is}la>h) 

No. Derivasi Ayat/Surah Redaksi Ayat dan 

Tejemahnya 

Periode Turun 

-QS al مُصۡلِحُونَ  .1

Baqarah/2: 11 

 
تفُۡسِدُوإَْ َ لَ  ل هُمَۡ َ قِيل  إَ ذ 

ِ
إ و 

ََ َفِِ
 
نَََُلَۡۡرۡضَِٱ ۡ نَ  اَ َّم  ن

ِ
إ ق الوُٓإَْ

َمُصۡلِحُونَ 
 

Dan bila dikatakan 
kepada mereka: 
"Janganlah kamu 
membuat kerusakan di 
muka bumi". Mereka 
menjawab: 
"Sesungguhnya kami 
orang-orang yang 
mengadakan perbaikan." 

َ
 

   Madaniyah 

-QS. Al ٱَصۡل حَ  .2

An’a>m/6: 54 

ََ يؤُۡمِنوُن  َ ين  ِ لََّّ
 
ٱ َ ك  اءٓ  ج  إَ ذ 

ِ
إ و 

ََََۖۡبَِ ع ل يۡكُۡ َ ٌَٰ لَ  س  ف قُلَۡ تِن اَ اي  َٰ

ن فۡسِهَِ َ ٰ ع لَ  َ بُّكُۡ ر  َ ك ت ب 

حَۡ  لرَّ
 
ََٱ مِنكُۡ َ ِل  عَ  نَۡ م  َّهُۥَ ٱَن َ ة 

ََ مِنَۢ َ ب  تَ  ثََُُّ َ ٖ لَ  ه  َٰ بِِ  إَ سُوٓء َۢ

غ فُورَٞ َّهُۥَ ف أنَ َ ٱَصۡل ح  و  ب عۡدِهِۦَ

    Madaniyah 



67 
 

 
 

 رَّحِيَٞ
Apabila orang-orang 

yang beriman kepada 

ayat-ayat Kami itu 

datang kepadamu, maka 

katakanlah: "Salaamun 

alaikum. Tuhanmu telah 

menetapkan atas diri-

Nya kasih sayang, 

(yaitu) bahwasanya 

barang siapa yang 

berbuat kejahatan di 

antara kamu lantaran 

kejahilan, kemudian ia 

bertaubat setelah 

mengerjakannya dan 

mengadakan perbaikan, 

maka sesungguhnya 

Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang 

ا .3 حِِ  صْلَ 
ِ
-QS. Al إ

A’raf/7: 56 

 
إلَْۡرْضَِ فَِِ تفُْسِدُوإَ َ لَ  و 

وْفاًََ إدْعُوهَُخ  اَو  حِِ  صْلَ 
ِ
َإ ب عْد 

ََ ِ إللََّّ َ حْ ت  ر  َ نَّ
ِ
إ عًاَ م  ط  و 

ََ نِين  إلمُْحْس ِ َ مِن  ق ريِبٌَ

(56)ََ
 Dan janganlah kamu 

membuat kerusakan di 

muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya 

dan berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut 

(tidak akan diterima) 

dan harapan (akan 

dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat 

Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang 

berbuat baik. 

. 

     Makkiyah 
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ا  .4 حِِ  صْلَ 
ِ
-QS. Al إ

A’raf/7: 85  

يْبًاََ شُع  َ اهُُْ ٱَخ  َ دْي ن  م  َ لَ 
ِ
إ و 

اََ م  َ إللََّّ  إعْبُدُوإَ ق وْمَِ يَ  َ ق ال 

َ تْكُْ اء  هَُق دَْج  َغ يُْْ ٍ لَ  ِ
َمِنَْإ ل كُْ

ََ إلْك يْل  ف أوَْفوُإَ َ ب ِكُْ مِنَْر  ن ةٌَ ب ي ِ

سُوإَ ت بْخ  َ لَ  و  َ إن  إلمِْيز  و 

ََ لَ  و  َ هُُْ ي اء  ٱَش ْ َ إلنَّاس 

َ فَِِ َإلَْۡرْضَِتفُْسِدُوإَ َََ ب عْد 

نَْ
ِ
إ َ ل كُْ َ يٌْْ لِكَُْخ  ذ  اَ حِِ  صْلَ 

ِ
إ

(َ َمُؤْمِنِين  َ (85كُنْتُُْ
 
Dan (Kami telah 
mengutus) kepada 
penduduk Mad-yan 
saudara mereka, Syu'aib. 
Ia berkata: "Hai 
kaumku, sembahlah 
Allah, sekali-kali tidak 
ada Tuhan bagimu 
selain-Nya. 
Sesungguhnya telah 
datang kepadamu bukti 
yang nyata dari 
Tuhanmu. Maka 
sempurnakanlah takaran 
dan timbangan dan 
janganlah kamu 
kurangkan bagi manusia 
barang-barang takaran 
dan timbangannya, dan 
janganlah kamu 
membuat kerusakan di 
muka bumi sesudah 
Tuhan memperbaikinya. 
Yang demikian itu lebih 
baik bagimu jika betul-
betul kamu orang-orang 
yang beriman". 
 
 

     Makkiyah 
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 :QS. Yunus/10 يصُۡلِحَُ .5 

81 

اََ م  َ ٰ مُوسَ  َ ق ال  ٱَلقۡ وۡإَْ آَ ف ل مَّ

بِهََِ َجِئۡتَُُ
 
حۡرَُۖۡٱ ََََلس ِ نَّ

ِ
َإ

 
َ ٱ َللََّّ

يبُۡطِلَُُ َََََۥٓس  نَّ
ِ
َإ

 
َ ٱ يصُۡلِحََََُللََّّ َ لَ 

َ َعَ  ل 
 
 لمُۡفۡسِدِينَ ٱ

Maka setelah mereka 

lemparkan, Musa 

berkata: "Apa yang 

kamu lakukan itu, itulah 

yang sihir, 

sesungguhnya Allah 

akan menampakkan 

ketidak benarannya" 

Sesungguhnya Allah 

tidak akan membiarkan 

terus berlangsungnya 

pekerjaan orang-yang 

membuat kerusakan. 

    Makkiyah 

 :QS. Hud/11 مُصْلِحُونَ   .6

117 

َ
ىَ َإلقُْر  َلِيُُْلِِ  ُّك  ب َر  ن  اَكَ  م  و 

َ بِظُلٍََْ مُصْلِحُون  ٱَهْلهُ اَ و 

(117)ََ
 

Dan Tuhanmu sekali-

kali tidak akan 

membinasakan negeri-

negeri secara zalim, 

sedang penduduknya 

orang-orang yang 

berbuat kebaikan. 
 
 

    Makkiyah 

7. 

 

 

 

 يصُْلِحُونَ 

 

 

 

QS Al-

Syu’ara/ 26: 

152 

 

إلَْۡرْضَِ َفَِِ يفُْسِدُون  َ ين  ِ إلََّّ

(َ َيصُْلِحُون  لَ   (152و 

 

 

    Makkiyah 
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 يصُْلِحُونَ  .8

 

 

 

 

 

QS. An- 

Naml/27: 48 

ةَُ تِسْع  دِين ةَِ إلمْ  فَِِ َ ن  كَ  و 

إلَْۡرْضَِ فَِِ َ يفُْسِدُون  هْطٍَ ر 

(َ َيصُْلِحُون  لَ  َ(48َو 
 
Dan adalah di kota itu 
sembilan orang laki-laki 
yang membuat 
kerusakan di muka 
bumi, dan mereka tidak 
berbuat kebaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Makkiyah 

Setelah penulis meneliti dari hasil kajian ayat yang berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan yang menggunakan term al-Is}la>h} maka dapat disimpulkan 

bahwasanya term al-Is}la>h} yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan 

disebutkan sebanyak 8 kali dalam Al-Qur’an dan disajikan dalam empat s}igat 

(bentuk kata), yaitu s}igat fi’il ma>d}i> disebutkan sekali dalam bentuk pasif  َٱَصۡل ح, 

s}igat fi’il mud}a>ri> disebutkan sebanyak tiga kali adapun sekali dalam bentuk aktif 

 kemudian s}igat ism ,يصُْلِحُونَ  dan dua kali dalam bentuk pasif yaitu kata يصُۡلِحَُ

masdar disebutkan sebanyak dua kali dengan kalimat yang sama yaitu kata 

ا حِِ  صْلَ 
ِ
 dan terakhir s}igat ism maf’ul disebutkan juga sebanyak dua kali dengan  إ

kalimat yang sama yaitu  َمُصۡلِحُون  

Berikut peneliti paparkan komposisi term al-Is}la>h} yang berkaitan dengan 

pelestarian lingkungan dalam Al-Qur’an berdasarkan ayat tersebut berada, 

selanjutnya, akan dilihat pula hubungan term al-Is}la>h} yang kaitannya dengan 

pelestarian yang diberikan penjelasan dalam Al-Qur’an, sebagai berikut:  

 ٱَصۡل حَ  .1
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Term ini disebutkan sekali dalam Al-Qur’an yang kaitannya dengan 

pelestarian dalam bentuk kata kerja fi’il ma>d}i> (menunjukkan masa lampau) yaitu 

disebutkan dalam QS al-An’am/6: 54. Dalam mus}haf bahwasanya surat al-An’am 

adalah surat ke 6. Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya, turun setelah surat al-Hijr 

(10) sebelum surat as-Saffat (37). Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyah 

(yang diturunkan di Makkah). Isi kandungannya, selain berbicara masalah 

keimanan dan hukum, juga berisi tentang kisah-kisah. 

1) QS al-An’am/6: 54. 

ََّ َٱَن ة  حْ  َن فْسِهَِإلرَّ َع لَ  بُّكُْ َر  َك ت ب  مٌَع ل يْكُْ لَ  تِن اَف قُلَْس  َبِأيَٓ  َيؤُْمِنوُن  ين  ِ َإلََّّ ك  اء  إَج  ذ 
ِ
إ نََْو  هَُم 

َسُوءًإَبَِِ  َمِنْكُْ ِل  حِيٌَعَ  َّهَُغ فُورٌَر  َف أنَ ٱَصْل ح  َمِنَْب عْدِهَِو  ب  َثََُُّتَ  ٍ ه الَ   

Terjemahnya: 

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang 

kepadamu, maka katakanlah: "Sala>mun alaikum (selamat sejahtera untuk 

kamu).”Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, 

(yaitu) barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, 

kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.3 

Setelah Allah Swt. menjelaskan larangan bagi Rasul Saw untuk mengusir 

orang-orang yang lemah dengan harapan para pembesar kaumnya akan segera 

memeluk Islam, maka Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Saw. untuk 

memuliakan seluruh umat Islam yaitu dengan cara menghormati memberi rasa 

aman dan memuliakannya.4 Kemudian ayat ini menjelaskan mengenai tentang 

inforamasi bagiamana bentuk kasih sayang Allah Swt. kepada hambanya yang 

senantiasa beriman dan mempercayai kitab Rasul-Nya dengan hati dan amalnya. 

Ayat ini mengandung penjelasan bahwa barang siapa yang datang 

kepadamu kaum yang membenarkan kitab dan hujjah-hujjah Kami dan hal itu 

 

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 181. 

4Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 4, h. 205.  
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dibuktikan olehnya, baik secara perkataan maupun perbuatan, dan bertanya 

tentang dosa-dosa yang dilakukan, apakah mereka mendapatkan tobat dari dosa-

dosa itu maka janganlah kamu membuat mereka untuk berputus asa. Katakanlah 

kepadanya, “Semoga Allah memberikan keamanan kepada kalian dengan tidak 

menyiksa kalian atas dosa-dosa yang setelah kalian bertobat. Dan katakanlah 

kepadanya Allah telah mewajibkan atas diri-Nya yang disucikan, sifat kasih 

sayang terhadap makhluk-Nya, sebagai karunia dan kebaikan kepada hamba-

hamba-Nya.5 

Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya bahwasanya setelah 

Allah melarang Rasul Saw mengusir orang-orang lemah dan miskin yang beriman 

dengan tulus, maka melalui ayat ini beliau dituntun agar senantiasa bersikap 

lemah lembut kepada mereka. Tuntunan Tuhan ini merupakan sebuah 

pemeliharaan dan bimbingan terhadap seluruh makhluk, yang telah menetapkan 

atas dirinya kasih sayang yang telah janjikan untuk seluruh makhluk, ketetapan 

yang tidak berubah, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan 

diantara kamu apa pun jenisnya disebabkan oleh kejahilan yakni kecerobohan, 

dorongan nafsu dan amarah, kemudian dia bertobat sertelah melakukannya dan 

menyadari perbuatannya dan meminta ampun kepada Allah serta senantiasa 

berupaya melakukan perbaikan terhadap jiwa dan aktivitasnya, sedikitnya 

perbaikan yang menjadikan segala yang rusak dapar kembali di perbaiki maka 

kejahatannya akan dihapus karena sesungguhnya Allah Swt. Maha Pengampun 

dan lagi Maha Penyayang.6 

Sebab turun ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang Nabi Saw, 

dilarang oleh Allah Swt. untuk mengusirnya. Ketika Nabi Saw melihat mereka, 

 

5Ah}mad Must}a>f}a> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-

Mara>gi>, h. 192. 

6M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 459. 
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beliau mendahului mereka untuk melakukan salam. Beliau bersabda, “segala puji 

bagi Allah Swt yang telah menjadikan orang-orang dari kalangan umatku agar 

aku memulai mengulurkan salam kepada mereka. Adapun Mahan al-Hanfi 

mengatakan “Ada sekelompok orang yang mendatangi Nabi Saw. dan berkata 

kita telah melakukan suatu dosa besar. Lalu, dengan tanpa ragu Nabi Saw 

menjawab kepada mereka dengan berkata: َِت بِأيَٓ  َ يؤُْمِنوُن  َ ين  ِ إلََّّ َ ك  اء  ج  إَ ذ 
ِ
إ  Dan“ و 

apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang kepadamu”.7 
Di dalam ayat tersebut menggunakan kata  َٱَصۡل ح yang bentuk fi’il ma>d}i> 

mazi>d tambahan huruf hamzah (  yang berarti memperbaiki sesuatu dan (ٱَ 

mendamaikan. Semua bentuknya pada tiap teks ayat bermakna bahwa kejadian 

yang sudah terjadi di masa lalu serta sebagian besar diimplikasikan sebagai 

bentuk peringatan kepada manusia. Maka kata kerja lampau dari term as}laha 

( ) pada Al-Qur’an adalah berpola af’ala (ٱَصۡل حَ  لَ   yaitu menggunakan kata (ٱَفْع 

kerja berimbuhan dengan tambahan alif di depan kata. Adapun asal katanya 

adalah  َُلح   .yang berarti baik dan bermanfaat ص 

  يصُۡلِحَُ .2

Term ini disebutkan dalam bentuk kata kerja fi’il mud}a>ri> (kata kerja yang 

menunjukkan masa sekarang atau yang menunjukkan yang akan datang) 

disebutkan sebanyak 1 kali. Kata ini disebutkan dalam bentuk fi’il mud}a>ri> yang 

tidak ada tambahan apa-apa yaitu kata yang asli seperti dalam QS. Yunus/10: 81 

dengan menggunakan kata َُيصُۡلِح. Dalam mushaf, surat Yunus adalah surat ke 10. 

Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya, turun setelah surat al-Isra> (17) dan sebelum 

surat Hu>d (11). Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyah (yang diturunkan di 

 

7Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 4, h. 205 
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Makkah). Isi kandungannya, selain berbicara masalah keimanan dan hukum, isi 

kandungannya juga berisi tentang kisah-kisah.  

1) QS Yunus/10: 81. 

ََ بِهِ جِئۡتَُُ اَ م  َ ٰ مُوسَ  َ ق ال  ٱَلقۡ وۡإَْ آَ َف ل مَّ
 
حۡرَُۖۡٱ ََََلس ِ نَّ

ِ
َإ

 
َ ٱ يبُۡطِلَََُُللََّّ ََََۥَٓس  نَّ

ِ
َإ

 
َ ٱ َََللََّّ عَ  ل  يصُۡلِحَُ َ لَ 

َ
 
 لمُۡفۡسِدِينَ ٱ

 

Terjemahnya: 

Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan 

itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak 

benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus 

berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. 

Ayat 81 surah Yunus ini, menceritakan keadaan Nabi Musa bersama 

Fir’aun yang meminta bantuan kepada para ahli-ahli sihir yang pandai. Dapat 

diperhatikan bahwa kisah ini pun telah disebutkan sebelumnya dalam surah al-

A’raf, kemudian di surah ini dan dalam surah Taha> serta surah al-Syu’ara 

bahwasanya firauan berkeinginan untuk memutarbalikkan dan mengalihkan 

manusia dari mengikuti Musa dan menentang apa yang di bawah olehnya berupa 

kebenaran yang jelas dan nyata dengan jalan hiasan permainan sihir dari para 

penyihir dan pesulap, namun yang terjadi adalah sebaliknya dan tidak seperti 

diinginkannya.  

Menurut al-Syauka>ni dalam menjelaskan kitab tafsirnya bahwasanya 

kalimat َْآَٱَلقۡ وۡإ  Maka setelah mereka lemparkan” berupa tali dan sesuatu yang“ ف ل مَّ

dapat membutakan. Maka Nabi Musa berkata kepada nya dengan mengatakan ََا م 

ََ بِهِ َجِئۡتَُُ
 
حۡرَُٱ لس ِ  "Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang disebut dengan sihir”. 

Adapun penggunaan huruf ا  pada ayat tersebut dalam bentuk gramatikal bahasa م 

Arab adalah ma> mausulah mubtada’ yaitu huruf ma> yang menujukkan kata 

sambung yang kedudukannya adalah marfu karena menunjukkan mubtada’. 

Sedangkan kata sihir pada ayat ini dalam bentuk i’rab adalah khabar nya yaitu 
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yang memberikan penjekasan terhadap mubtada’ (kalimat pertama). Adapun 

yang dimaksud sihir yang dilakukan firaun dan kaumnya adalah sebuah perkara 

atau perbuatan yang bukan mendatangkan manfaat dan keberadaannya bukan 

termasuk tanda-tanda dari ayat Allah. Kemudian ََََ نَّ
ِ
َإ

 
َ ٱ يبُۡطِلَََُُللََّّ ۥس   “sesungguhnya 

Allah akan menampakkan ketidak benarannya" yang dimaksud adalah Allah akan 

membinasakan dan merusak semua perbuatannya karena merupakan perkara yang 

batil. Adapun cara Allah menampakkan kekuasaannya adalah dengan 

memperlihatkan ayat-ayat dan mukjizatnya agar supaya yang dilakukan fir’aun 

dan kaumnya tidak tersisa lagi pengaruh yang merusak. Sehingga Allah 

menegaskan dalam kalimat yang terakhir ََ نَّ
ِ
َإ

 
َ ٱ ََََللََّّ عَ  ل  يصُۡلِحَُ َ َلَ 

 
لمُۡفۡسِدِينَ ٱ  

“Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan 

orang-yang membuat kerusakan” karena perbuatan yang dilakukan tersebut 

merupakan semua jenis yang merusak.8  

Menurut al-Baid}a>wi bahwasanya Allah Swt. akan membinasakan dan 

menampakkan kejelekan orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi dan 

tidak merid}ai perbuatan yang senantiasa memanfaatkan sesuatu dalam bentuk 

kerusakan terutama dalam melakukan sihir karena merupakan perbuatan yang 

sangat dibenci.9 

Dalam kalimat ََ نَّ
ِ
َإ

 
َ ٱ يبُۡطِلَََُُللََّّ ََۥَٓس   bahwasanya mereka menginginkan 

pertolongan yang batil atas kebenaran, padahal perbuatan yang dilakukan adalah 

kerusakan yang paling besar.  Maka oleh karena itu, Allah menampakkan ketidak 

benarannya bahkan Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan 

orang-yang membuat kerusakan. Adapun penekanan pada penjelasan ayat ini 

 

8Muhammad bin Ali> bin Muhammad bin Abdullah al-Syauka>ni>, Fath} al-Kadi>r, Vol 2 

(Bairut: Da>r Ibnu Kas}i>r, 1414 H), h. 527. 

9Na>sir al-Di>n Abu> Sai>d Abdulla>h bin ‘Umar al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-

Ta’wi>l Tafsir, Vol 3 (Bairu>t: Da>r al-Fikr, 1996), h. 121.  
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terdapat pada kalimat ََ نَّ
ِ
َإ

 
َ ٱ ََََللََّّ َيصُۡلِحَُعَ  ل  َلَ 

 
لمُۡفۡسِدِينَ ٱ  yaitu sesungguhnya Allah 

tidak akan membiarkan terus menerus berlangsungnya pekerjaan orang-yang 

membuat kerusakan dan Allah juga tidak memberikan izin terus menerus 

terhadap berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan, 

bahkan tidak akan menetapkan dan menguatkan dan juga tidak akan 

menjadikannya perbuatan mereka bisa terus bertahan lama.10 Menurut al-Su’di 

dalam kitab tafsirnya bahwasanya yang dimaksud dengan صلحونإلم  yaitu orang-

orang yang niat dan tujuan yang dilakukannya semata-mata mengharap dari 

Allah Swt. dan termasuk perbuatan yang dilakukan tersebut dapat menjadi 

wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. karena sesungguhnya Allah 

Swt. akan memberikan pertolongan orang yang senantiasa melakukan perbaikan 

dan pelestarian.11 

Intisari ayat tersebut di atas tertulis tindakan dari para pemuka-pemuka 

golongan firaun yang menyombongkan diri dalam melakukan perbuatannya dan 

tidak merasa bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah perbuatan yang merusak 

dan akan mengakibatkan dampak yang sangat besar kepada orang lain. Bahkan 

diketahui perbuatan mereka bahwa dia adalah merusak pada saat mereka 

melemparkan tali dan menentang untuk melakukan sihir, maka Nabi Musa 

mendatangi mereka dengan perbuatan sihir yang dilakukan firaun dan berusaha 

melawan dengan melemparkan dengan sihir di depannya dan berkata ini adalah 

merupakan tanda-tanda pertolongan dari Allah Swt. bahwasanya Allah akan 

menampakkan kepada orang yang merusak akan ketidak benaran yang 

dilakukannya dan memperlihatkan kepada manusia bahwa perbuatan sihir itu 

 

10Wahbah al-Zuh}aili>, Al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>’ah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Tafsir al-Munir: Akidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6, h. 233. 

11Abd al-Rah}man bin Na>s}ir bin Abdullah al-Su’di>, Taisi>r al-Kari>m al-Rah}man fi Tafsi>r 

Kalam al-Mannan, (Bairut: Muassisah al-Risalah, 1420 H-2000 M), h. 371 



77 
 

 
 

adalah sebuah tipu daya muslihat yang harus di hindari karena berdampak pada 

kerusakan. Dan Allah Swt menegaskan dalam ayat ini bahwasanya Dia tidak 

akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat 

kerusakan.12 Oleh karena itu dengan perbuatan yang merusak yang dilakukan 

seseorang terutama melakukan sihir akan berdampak sangat besar kepada 

lingkungan maupun orang lain dan Allah akan menampakkan dan 

memperlihatkan terus perbuatan mereka karena merupakan  dosa yang sangat 

besar. Maka seharusnya perbuatan merusak harus senantiasa dihindari agar 

supaya mendapat rida Allah Swt. karena dengan cara tidak merusak dan 

senantiasa melestarikan lingkungan dapat memberikan dan membuat masyarakat 

lebih aman dan tentram. 

 يصُْلِحُونَ  .3

Term ini disebutkan 2 kali dalam bentuk kata kerja fi’il mud}a>ri> yang 

terdapat dalam al-Qur’an dalam arti pelestarian dengan menggunakan kata 

 yang menunjukkan waw al-jama’ah (huruf waw ن dan و tambahan huruf يصُْلِحُونَ 

yang menunujukkan banyak) yang terdapat dalam QS. al-Syu’ara/26: 152 dan 

QS. al-Naml/27: 48. Adapun surat al-Syu’ara, dalam mushaf adalah surat ke 26. 

Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya surat ini turun setelah surat al-Wakiyah (56) 

dan sebelum surat al-Naml (27). Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyah 

(yang diturunkan di Makkah). Isi kandungannya, selain berbicara masalah 

keimanan dan hukum, juga berisi tentang kisah-kisah. Kemudian surat al-Naml, 

dalam mushaf adalah surat ke 27. Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya surat ini 

turun setelah surat as-Syu’ara (26)  dan sebelum surat al-Qas}as} (28). Surat ini 

termasuk kelompok surat Makkiyah (yang diturunkan di Makkah). Isi 

 

12Muhammad Rasyi>d bin Ali> Rid}a> bin Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Baha> al-

Di>n, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Haki>m: Tafsi>r al-Manar, Vol 11 (Mesir: al-Haiah al-Misriah al-Ammah li 

al-Kita>b, 1990 M), h. 382.  
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kandungannya, selain berbicara masalah keimanan dan hukum, juga berisi 

tentang kisah-kisah.  

1) QS al-Syu’ara/26: 152 

(َ َيصُْلِحُون  لَ  َفَِِإلَْۡرْضَِو  َيفُْسِدُون  ين  ِ  (152إلََّّ

Terjemahnya: 
“Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan 

perbaikan". 

Ayat ini berkenaan dengan peringatan Nabi Saleh kepada kaumnya agar 

mereka tidak menaati para pemimpin mereka yang selalu mengerjakan kejahatan, 

kemaksiatan dan kerusakan di bumi ini. Namun, bila ayat ini dipahami secara 

mendalam dengan menggali kandungan makna yang tersurat dan tersirat pada 

ayat 152 yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan 

perbaikan dengan menghubungkan ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan 

pesan utama ayat ini yaitu jangan memilih pemimpin atau pejabat, khususnya 

yang menangani perlindungan dan pelestarian lingkungan, yang kebijakannya 

hanya mendatangkan al-Fasad atau kerusakan lingkungan hidup, terganggunya 

siklus alam dan berbagai masalah sosial yang diakibatkannya. 

Penjelasan ayat di atas bahwasanya Allah Swt menggambarkan orang-

orang yang yang melampaui batas yang terdapat pada dirinya mereka itu adalah 

orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan tidak berusaha 

memperbaikinya. Maka karena itu dia melampaui batas atas dirinya di dalam 

mengikuti hawa nafsu dan menguatkannya. Dan bahkan mereka memasukkan 

sifat kecenderungan egoisme atau sifat mementingkan diri sendiri dalam dirinya 

karena senantiasa meyakini dan percaya bahwasanya Allah Swt akan 

memberikan pertolongan kepada mereka. Padahal perbuatan yang dilakukannya 

adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran yang zalim 

dan termasuk perbuatan yang sangat batil. Bahkan kerusakan yang dilakukan 
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oleh mereka itu akan berdampak besar kepada orang lain baik itu manusia, hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan.13 Sebagaiamana dalam QS al-Baqarah/2: 251 sebagai 

berikut: 

ال مِينَ  َإلعْ  َذُوَف ضْلٍَع لَ  َإللََّّ  ل كِنَّ تَِإلَْۡرْضَُو  د  هُمَْبِب عْضٍَل ف س  َب عْض  َإلنَّاس  ِ فْعَُإللََّّ َد  ل وْلَ   و 

Terjemahnya:  

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia 

dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah 

mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.14 

 Menurut Imam al-Sya’rawi bahwasanaya kalimat ََِإَلَْۡرْض َفِِ يَفُْسِدُون  ين  ِ إلََّّ

َيصُْلِحُونَ  لَ   merupakan sebuah gambaran dan sifat orang-orang yang senantiasa و 

melakukan kerusakan dan melampaui batas di bumi dan tidak ada keinginan 

untuk berusaha memperbaikinya. Padahal bumi yang diciptakan oleh Allah Swt. 

merupakan sebuah amanah yang mesti terus dijaga dan dilestarikan dimana, 

kapanpun dan dalam keadaan bagaiamanapun berada harus dijaga dan 

dilestarikan. Akan tetapi berbeda apa yang terjadi bahwasanya manusia 

senantiasa memanfaatkan dan mengeksploitasi secara berlebihan perbuatan 

mereka dengan tanpa menyadari akibat dan dampak yang akan terjadi.15 

 Menurut al-Ma’ru>f bi Abi> Zuhrah di dalam kitabnya bahwasanya yang 

dimaksud dengan  َيصُْلِحُون َ لَ   tidak mengadakan perbaikan" yaitu tidak ada“ و 

usaha dan kemungkinan dari mereka untuk memperbaikinya bahkan 

perbuatannya dianggap baik dan mendatangkan manfaat dan biasanya inilah yang 

dilakukan para penguasa atau pemerintah di dalam memanfaatkan dan 

 

13Muhammad bin Ah}mad bin Mustafa> bin Ah}mad al-Ma’ru>f bi Abi> Zuhrah, Zuhrah al-

Tafa>si>r, Vol 10 (Bairut: Da>r al-Fikr al-Arabi>) h. 5392. 

14Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 55. 

15Muhammad Mutawalli> al-Sya’ra>wi>, Tafsi>r al-Sya’rawi>, Vol 17 (Bairu>t: Muta>bi’ 

Akhya>r al-Yaum, 1997 M) h. 10653 
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mengambil hasil yang ada di bumi dengan cara melampaui batas mereka dengan 

tidak memikirkan dampak yang terjadi kepada sekitarnya.16 

 Menurut Abdullah al-Su’di>, bahwasanya ayat tersebut memberikan pesan 

moral agar supaya menghindari untuk melakukan kerusakan termasuk melakukan 

maksiat dan ajakan dalam hal membuat kerusakan yang tidak ada manfaat di 

dalamnya. Karena perbuatan tersebut merupakan kemudaratan yang sangat besar 

dan termasuk kejahatan yang terlarang karena di dalamnya terdapat sifat 

melampui batas. Adapun ayat tersebut di atas yang telah dijelasakan 

penafsirannya mempunya korelasi yang sangat erat dengan QS al-Naml/27: 48 

yang memberikan penjelasan sama agar senantiasa menjaga dan melestarikan 

bumi yang di amanahkan Allah Swt. dan menekankan ajakan untuk tidak 

membuat kerusakan karena memiliki dampak yang sangat besar kepada oarag 

lain.17 Maka oleh karena itu di harapkan kepada semua pihak baik itu pemerintah, 

steekholder dan yang punya kebijakan terhadap lingkungan agar senantiasa 

mendakwahkan dan mengkampanyekan pesan-pesan pelestarian lingkungan agar 

supaya tetap menjadi sebuah negeri yang aman tanpa ada bencana. 

2) QS al-Naml/27: 48. 

َفَِِ ن  كَ  َيصُْلِحُونَ و  لَ  َفَِِإلَْۡرْضَِو  هْطٍَيفُْسِدُون  ةَُر  دِين ةَِتِسْع   إلمْ 

Terjemahnya:  

Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di 

muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.18 

Setelah menyebutkan kisah Nabi Musa, Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman 

dalam ayat sebelumnya. Maka selanjutnya ayat ini menyebutkan kembali kisah 

 

16Muhammad bin Ah}mad bin Mustafa> bin Ah}mad al-Ma’ru>f bi Abi> Zuhrah, Zuhrah al-

Tafa>si>r, Vol 10, h. 5392. 

17Abd al-Rah}man bin Na>s}ir bin Abdullah al-Su’di>, Taisi>r al-Kari>m al-Rah}man fi Tafsi>r 

Kalam al-Mannan, h. 596. 

18Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 
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dari golongan orang Arab yaitu kaum S}amud dan kaum Ad yang merupakan 

kaum dari Nabi S}alih. Adapun alasan Allah menyebutkan kisah dari para Nabi 

pada ayat ini agar supaya sebagai peringatan bagi kaum Quraisy dan Arab, bahwa 

dakwah para Nabi dari Arab yang terdahulu adalah mengesakan Allah dalam hal 

ibadah agar mereka sadar bahwa mereka berada pada jalan kesesatan dengan 

menyembah berhala dan bahwa para Nabi dari Arab berdakwah untuk beribadah 

kepada Allah semata serta tidak menyekutukan-Nya.19 

Menurut al-Baid}a>wi dalam kitabnya bahwasanya kalimat ََِدِين ة َفَِِإلمْ  ن  كَ  و 

هْطٍ ةَُر   menunjukkan di kota tersebut terdapat tempat pemukiman Nabi S}alih تِسْع 

as dan kaumnya yang terdapat sembilang orang laki-laki yang berkelompok yang 

sering melakukan  َيصُْلِحُون َ لَ  و  إلَْۡرْضَِ فَِِ َ  yaitu senantiasa membuat  يفُْسِدُون 

kerusakan di muka bumi dan mereka tidak pernah mengadakan dan melakukan 

perbaikan.20 Yang menjadi hal yang menarik dari objek kajian dalam bentuk kata 

fi’il mud}a>ri> pada ayat ini karena sering bergandengan dengan kata  َيفُْسِدُون 

setelah kata  َيصُْلِحُون. Mengingat kembali bahwa bentuk kata kerja masa kini 

mengandung makna keberlangsungan secara terus menerus dari masa kini sampai 

masa yang akan datang, masa kini yang dimaksud adalah masa ketika turunnya 

Al-Qur’an. Jika diperhatikan pola tas}rif dari kata kerja tersebut maka akan 

terbagi menjadi dua, pertama dari bentuk kata kerja pokok atau fi’il mujarrad 

adalah yas}luh}u (َُُي صْلح) dengan bentuk lampaunya adalah s}alaha ( حَ ل َصَ  ) sedangkan 

dari bentuk kata kerja berimbuhan atau fi’lu al-mazi>d adalah yus}lihu, tus}lihu dan 

tus}lihu> dimana bentuk lampau ketiga kata tersebut adalah as}lah}a (  karena (ٱَصۡل حَ 

penambahan huruf alif di depan kata. 

 

19Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 293.  

20Na>sir al-Di>n Abu> Sai>d Abdulla>h bin ‘Umar al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-

Ta’wi>l Tafsir, Vol 4, h. 162. 
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Kata ٍهْط  dari segi bahasa berarti sekelompok laki-laki yang jumlahnya ر 

tidak lebih dari sepuluh orang. Kesembilan orang itu adalah tokoh-tokoh 

masyarakat durhaka yang selalu melemparkan isu-isu dan propoganda negatif 

terhadap Nabi S}alih dan ajaran yang beliau sampaikan. dalam struktur kalimat 

(i’ra>b) bahwasanya kata ٍهْط  .menujukkan sebagai tamyiz} yaitu pembeda ر 

Adapun ayat tersebut di atas yang telah dijelasakan penafsirannya mempunya 

munasabah atau korelasi yang sangat erat dengan QS al-Syu’ara/26: 152 yang 

memberikan penjelasan sama agar senantiasa menjaga dan melestarikan bumi 

yang di amanahkan Allah Swt. dan menekankan ajakan untuk tidak membuat 

kerusakan 21   

Pendapat lain mengatakan bahwasanya ayat di atas menggunakan kata 

raht yang digunakan untuk kelompok orang yang jumlahnya kurang dari sepuluh, 

akan tetapi ada juga yang mengatakan 40 orang. Dalam konteks ayat di atas, 

sembilan orang itu adalah para pembesar dan pemimpin kaum s}amud yang 

melakukan kerusakan di bumi. Bahkan mereka selalu membuat kerusakan tanpa 

berbuat kebaikan.22 

ا .4 حِِ  صْلَ 
ِ
 إ

Term ini disebutkan dalam bentuk ism mas{dar disebutkan sebanyak 2 kali 

dengan posisi yang sama dalam struktur kalimat (I’rabnya). Kata Is}la>h} dalam 

bentuk mas}dar pada ayat ini menggunakan kata ا حِِ  صْلَ 
ِ
 kata ini bergandeng إ

dengan huruf ha (َا  yang menunjukkan damir yang kembali kepada Allah (Yang (ه 

Maha Memperbaiki). Dan disebutkan dalam surat yang sama yaitu QS al-A’raf/7: 

56 dan 85. Dalam mus}haf surat al-A’raf adalah surat ke 7. Berdasarkan 

kronologis nuzu>l-nya, turun setelah surat s}a>d (38) sebelum surat al-Ji>n (40). Surat 

 

21M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 461. 

22Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 140. 
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ini termasuk kelompok surat Makkiyah (yang diturunkan di Makkah). Isi 

kandungannya, selain berbicara masalah keimanan dan hukum, juga berisi 

tentang kisah-kisah. 

 

1)  QS al-A’raf/7: 56 

َ مِن  ق ريِبٌَ َ ِ إللََّّ َ حْ ت  ر  َ نَّ
ِ
إ عًاَ م  ط  و  وْفاًَ خ  إدْعُوهَُ و  اَ حِِ  صْلَ 

ِ
إ َ ب عْد  إلَْۡرْضَِ فَِِ تفُْسِدُوإَ َ لَ  و 

ََ نِين   إلمُْحْس ِ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.23 

Menurut al-Qurt}ubi> dalam kitab tafsirnya bahwasanya yang dimaksud 

dengan ا حِِ  صْلَ 
ِ
إ َ ب عْد  إلَْۡرْضَِ فَِِ تفُْسِدُوإَ َ لَ   Dan janganlah kamu membuat“ و 

kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” dalam ayat ini 

dibahas satu masalah, yaitu Allah Swt. melarang melakukan segala kerusakan, 

baik yang dilakukan itu adalah sedikit maupun banyak. Secara umum dalam ayat 

ini banyak ulama yang memberikan pendapat yang mengemuka terkait dengan 

ayati ini sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Dahhak bahwasanya ayat diatas 

memberikan penekanan dan pelarangan agar supaya tidak membuka penutup atau 

penyumbat air dan juga melarang agar supaya manusia tidak senantiasa 

melakukan penebangan pohon karena merupakan sebuah perkara yang merusak. 

Bahkan menurutnya bahwasanya kategori termasuk merusak yaitu orang yang 

merobek uang dinar dan melakukan perdagangan hakim atau jual beli keputusan 

hukum.24 Adapun semua yang disebutkan di atas termasuk perbuatan kerusakan 

 

23Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 

24Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 7, h. 537. 
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di muka bumi dan akan berdampak pada lingkungan sekitar baik itu manusia, 

hewan, tumbuhan maupun makhluk lain ciptaan Allah Swt. oleh karena itu di 

harapkan agar senantiasa diperhatikan dan dipelihara karena perbuatan tersebut 

sangan di benci oleh Allah. Kemudian menurut al-Qusyairi yang dimaksud 

dengan ا حِِ  صْلَ 
ِ
إ َ ب عْد  إلَْۡرْضَِ فَِِ تفُْسِدُوإَ َ لَ   yaitu jangan kalian berbuat و 

kemusyrikan, jadi ayat tersebut menunjukkan larangan berbuat syirik dan 

membunuh. Bahkan dalam penegasannya bahwasanya Allah memerintahkan 

untuk melaksanakan syariatnya setelah syariat tersebut diperbaiki yaitu setelah 

para rasul diutus.25 

2)  QS al-A’raf/7: 85 

ب ي َِ َ تْكُْ اء  هَُق دَْج  َغ يُْْ ٍ لَ  ِ
َمِنَْإ اَل كُْ َم  ق وْمَِإعْبُدُوإَإللََّّ  َيَ  يْبًاَق ال  َشُع  اهُُْ َٱَخ  دْي ن  َم  لَ 

ِ
إ ن ةٌَمِنََْو 

ََ فِِ تفُْسِدُوإَ َ لَ  و  َ هُُْ ي اء  ٱَش ْ َ إلنَّاس  سُوإَ ت بْخ  َ لَ  و  َ إن  إلمِْيز  و  َ إلْك يْل  ف أوَْفوُإَ َ ب ِكُْ َََإلَْۡرْضَِر  ب عْد 

ََ َمُؤْمِنِين  نَْكُنْتُُْ
ِ
َإ َل كُْ يٌْْ لِكَُْخ  اَذ  حِِ  صْلَ 

ِ
َإ

Terjemahnya: 
Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, 

Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan 

timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 

sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

betul-betul kamu orang-orang yang beriman". 

Ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Syu’aib as bersama kaumnya. Ini 

adalah kisah kelima dari kisah-kisah Nabi setelah Nuh, Hud, S}alih dan Luth yang 

persis dengan redaksi kisah nabi-nabi sebelumnya. Dalam ayat ini menjelaskan 

penduduk negeri atau suku madyan yang di utus saudara mereka syuaib yang 

dikenal sebagai khatib atau orator para Nabi. Mereka adalah keturunan Madyan 

bin Ibrahim mereka tinggal di kota Madyan dekat dengan Ma’an, arah tenggara 

 

25Abu> ‘Abd Alla>h Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakr bin Farh} al-Ans}a>ri> al-Khazraji> 

Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, Al-Ja>mi’ li> Ah}ka>m Al-Qur’a>n: Tafsi>r al-Qurt}ubi>, Jilid 7, h. 537.  
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Yordnia, sejalan dengan Hijaz. Mereka ini termasuk orang-orang yang 

menyembah selain Allah, curang dalam takaran dan timbangan.26 Dia berkata 

wahai kaumku sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa tidak ada bagi kamu satu 

Tuhan pun yang memelihara kamu dan menguasai seluruh makhluk selain-Nya. 

Sungguh telah datang kepada kamu bukti yang nyata, yang membuktikan 

kebenaranku sebagai utusan-Nya bukti itu dari Tuhan yang senantiasa 

memelihara., karena itu patuhilah tuntunan-Nya yang aku sampaikan kepada 

kamu antara lain sempurnakanlah takaran dan yang ditakar atau timbangan serta 

yang ditimbang dan jangan kamu kurangi bagi manuisa barang-barang takaran 

dan timbangan yang kamu akan berikan kepada mereka dan janganlah kamu 

membuat kerusakan di bumi dalam bentuk apapun sesudah perbaikannya yang 

dilakukan Allah atau juga oleh manusia. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu 

dan anak keturunan serta generasi sesudah kamu jika betul-betul kamu orang-

orang mukmin.27   

Wah}bah al-Zuhaili> dalam tafsirnya menjelasakan bahwasanya َسُوإ َت بْخ  لَ  و 

ي اء هَُُْ َٱَش ْ  Janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran“ إلنَّاس 

dan timbangannya” adapun yang dimaksud adalah janganlah kalian menguragi 

barang mereka dalam jual beli dengan sembunyi dan menipu. Kata إلبخش dalam 

ayat ini adalah mengurangi dengan cara mencela atau menganggap murah, 

berbuat culas dalam harga atau mengelabui dalam menambah takaran atau 

mengurangi. Maksudnya adalah ketika Nabi Syu’aib melarang kaumnya 

mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli, dia kemudian melarang 

mereka mengurangi semua hal termasuk di dalamnyua larangan berbuat g}asab 

 

26Abu> al-T{ayyib Muhammad Siddik Kha>n bin Hasan bin Ali> Ibnu Lutfi al-Husaini> al-

Bukha>ri>, Fath} al-Bayan fi Maka>si>d al-Qur’a>n, Vol 4 (Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 1992 M-

1412 H), h. 405. 

27M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 167. 
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dan mencuri, korupsi, megambil suap, mebegal, merampas harta orang lain 

dengan cara memperdaya dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan 

dengannya termasuk tawar-menawar dan menipu meskipun bukan dalam ranah 

jual beli termasuk cakupannya juga yaitu memakan hak-hak immaterial seperti 

ilmu dan moral manusia. Manusia tidak boleh mengurangi hak orang lain dalam 

ilmu, akhlak, maupun moral etika.28 

Menurut Muhammad Rasyi>d bin Ali> Rid}a> bahwasanya kalimat ََتَفُْسِدُوإ لَ  و 

اََإلَْۡرْضَِفََِِ حِِ  صْلَ 
ِ
َإ ب عْد   “dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 

sesudah Tuhan memperbaikinya” dalam ayat ini telah terdahulu dijelaskan pada 

ayat sebelumnya di surah yang sama yaitu  QS al-Araf/7: 56 pada penjelasan ayat 

ini mempunyai munsabah atau korelasi agar supaya manusia tidak berbuat 

kerusakan di bumi setelah orang-orang saleh dari para Nabi dan pengikutnya 

telah memperbaikinya. Dalam munsabah ayat ini juga menjelaskan bahwasanya 

kerusakan di bumi mencakup aturan-aturan yang telah disepakati oleh manusia 

dengan cara melakukan eksploitasi secara berlebih-lebihan, mengambil dan 

memakan harta manusia dengan cara tidak dibenarkan, berbuat z}alim, 

bermusuhan. Dan termasuk dalam kategori kerusakan dalam ke dua ayat ini yaitu 

rusaknya akhlak dan adab, berbuat jahat secara jelas dan juga maraknya 

kebodohan dan tidak taat aturan telah ditentukan.29 Oleh kerana itu cara yang 

mesti ditempuh adalah dengan memperbaikinya yaitu dengan memperbanyak 

melakukan hal-hal yang bermanfaat, mentaati norma-norma dan aturan yang 

berlaku, tidak melakukan ekploitasi dan memanfaatkan manusia dengan cara 

berlebihan dan senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dapat 

 

28Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 523.  

29Muhammad Rasyi>d bin Ali> Rid}a> bin Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Baha> al-

Di>n, Tafsi>r al-Qur’a>n al-Haki>m: Tafsi>r al-Manar, Vol 8, h. 469. 
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mendatangkan dosa. Maka semua perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh 

manusia dengan sendirinya akan mendapatkan keridaan Allah Swt. serta 

diberikan pertolongan dan membuat masyarakat lebih aman. 

 مُصۡلِحُونَ  .5

Term ini dalam bentuk ism maful disebutkan sebanyak 2 kali. Kata Is}la>h} 

dalam bentuk ism maful pada ayat ini menggunakan kata yaitu  َمُصۡلِحُون dengan 

posisi yang sama dalam struktu kalimat (I’rabnya). Adapun kata ini berasal dari 

as}lah}a-yus}lih}u-is}la>h fahuwa mus}lihu>n yang berarti yang memperbaiki. Dan 

disebutkan dalam surat yang berbeda yaitu dalam QS al-Baqarah/2: 11 dan QS 

Hu>d/11: 117. Dalam mus}haf surat al-Baqarah adalah surat ke 2. Berdasarkan 

kronologis nuzu>l-nya, turun setelah surat al-Mutaffifin (83) sebelum surat al-

Anfa>l (8). Surat ini termasuk kelompok surat Makkiyah (yang diturunkan di 

Makkah). Isi kandungannya, selain berbicara masalah keimanan dan hukum, juga 

berisi tentang kisah-kisah. Adapun surat selanjutnya yaitu surat Hu>d. Dalam 

mus}haf surat Hu>d adalah surat ke 11. Berdasarkan kronologis nuzu>l-nya, turun 

setelah surat Yunus (10) sebelum surat Yusuf (12). Surat ini termasuk kelompok 

surat Makkiyah (yang diturunkan di Makkah). Isi kandungannya, selain berbicara 

masalah keimanan dan hukum, juga berisi tentang kisah-kisah. 

1) QS al-Baqarah/2: 11 

ََ نَُمُصۡلِحُون  ۡ اَنَ  َّم  ن
ِ
لَۡۡرۡضَِق الوُٓإَْإ

 
َتفُۡسِدُوإَْفَِِٱ َل هُمَۡلَ  إَقِيل  ذ 

ِ
إ  و 

Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di 

bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang 

melakukan perbaikan”.30 

Ayat ini merupakan sebuah ungkapan yang diberitakan dan 

diinformasikan oleh Rasulullah Saw. kepada orang munafik agar supaya tidak 

 

30Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 3. 
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merusak apa yang telah diberikan dan diamanahkan Allah Swt. Karena kebiasaan 

orang-orang munafik merasa bahwa dirinya senantiasa menjaga dan melestarikan 

lingkungan dan memperbaikinya. Padahal kenyataannya berlawanan dari apa 

yang dikatakan. Dia berkata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan bahkan jika 

diberikan nasehat dan ditegur maka kembali menampakkan kebaikannya dan 

menyesal apa yang dilakuka. Padahal setelah itu kembali lagi menampakkan 

kebohongan apa yang diperbuat dan bahkan berpaling kepada Allah Swt.31 

sebagaimana dalam QS al-Taubah/ :74 sebagai berikut 

اَل مَْي َ ُّوإَبِم  هَ  مِهِمَْو  سْلَ 
ِ
َإ ك ف رُوإَب عْد  َإلْكُفْرَِو  ة  م  ِ ل ق دَْق الوُإَكَ  اَق الوُإَو  َم  ِ َبِِللََّّ لِفُون  ْ اَيَ  م  ن الوُإَو 

َّوْإَيَُ ل نَْي ت و 
ِ
إ ل هُمَْو  إَ يًْْ نَْي تُوبوُإَي كَُخ 

ِ
َف ا َمِنَْف ضْلِِ سُولَُُ ر  َو  ُ َإللََّّ ٱَغْن اهُُُ َٱَنَْ لََّ

ِ
بُْْمَُن ق مُوإَإ ِ ذ  ع 

َن صِيٍَْ لَ  َو  لِ ٍ اَل هُمَْفَِِإلَْۡرْضَِمِنَْو  م  ةَِو  إلْۡخِٓر  نيْ اَو  إبًَِٱَلِيماًَفَِِإلدُّ َع ذ  ُ َإللََّّ

Terjemahnya: 

Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa 

mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya 

mereka telah mengucapkan Perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir 

sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya 

dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan 

Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika 

mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka 

berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di 

dunia dan akhirat; dan mereka sekali-kali tidaklah mempunyai pelindung 

dan tidak (pula) penolong di muka bumi.32 

Menurut al-Baid}a>wi bahwasanya kalimat َِلَۡۡرۡض
 
َتفُۡسِدُوإَْفَِِٱ َل هُمَۡلَ  إَقِيل  ذ 

ِ
إ  و 

mempunyai korelasi dan sangat erat hubungannya dengan ayat sebelumnya yang 

berbicara tentang  َي كْذِبوُن yaitu mereka orang-orang yang berbohong. Karena 

orang yang melakukan seuatu dengan cara berbohong pasti melakukan perbuatan 

kerusakan dan tidak baik di dalamnya. Kerusakan yang dimaksud adalah 

 

31Abu> Abdillah Muhammad Ibn Umar bin al-Hasan al-Husain al-Taimi> al-Ra>>zi>, Mafa>ti>h} 

al-Gai>b, Vol 2 (Bairu>t: Da>r Ih}ya> al-Turas}, 1420 H), h. 306. 

32Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 272. 
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keluarnya sesuatu dari ketentuan dan koridor yang semestinya dilakukan dan 

merupakan perbuatan yang menyalahi dari aturan-aturan yang ditentukan.33  

Menurut al-Qurt}ubi> ayat ini memberikan penegasan tentang pelarangan 

untuk tidak membuat kerusakan. Sebagaimana menggunakan kata َل yaitu 

larangan. Adapun kata fasad lawan dari al-Is}la>h. Yang dimaksud dengan fasad 

adalah berpaling dari istiqomah (kebaikan/perbuatan baik) kepada lawannya. 

Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kekufuran dan 

berteman dengan ahli kekufuran, juga dengan menjauhkan manusia dari beriman 

kepada Muhammad Saw dan Al-Quran. Bahkan dikatakan bahwa sebelum Nabi 

Saw diutus, bumi ini penuh dengan kerusakan dan diatasnya diperbuat berbagai 

kemaksiatan. Ketika Nabi Muhammad Saw diutus, kerusakan sirna dan bumi 

menjadi baik, oleh karena itu apabila mereka berbuat kemaksiatan, berarti 

mereka telah membuat kerusakan di bumi setelah bumi ini baik.34 Kerusakan 

yang dimaksud adalah sesuatu yang keluar dalam diri seseorang dari perbuatan 

yang bermanfaat dan menolak untuk memperbaikinya. Dan adapun keberadaan 

orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi senantiasa merasa dan meyakini 

bahwasanya perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat pada 

dirinya. Padahal termasuk pekerjaan tambahan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. 

Kerusakan bumi yang dilakukan oleh orang-orang munafik merupakan 

sebuah gangguan yang sangat meresahkan karena berdampak kepada orang lain 

secara nyata dan merupakan fitnah dengan bentuk tipu daya terhadap orang-

orang muslim. Dan inilah temasuk inisiatif orang-orang kafir yang sangat 

 

33Na>sir al-Di>n Abu> Sai>d Abdulla>h bin ‘Umar al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-

Ta’wi>l Tafsir, Vol 1, h. 46. 

34Abu> Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakr al-Ans}ari> Syamsul al-Din al-

Qurtubi>, Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’an Tafsir al-Qurtubi>, h. 200. 
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merajalela di dalam merahasiakan untuk merusak bumi. Supaya mudah menuduh 

bahwasanya orang muslim lah yang melakukan kerusakan.35  

Menurut Ibnu Abbas, Imam Qatadah dan As-Suddi bahwasabya yang 

dimaksud dengan kerusakan bumi dalam ayat di atas merupakan menampakkan 

perbuatan maksiat kepada Allah Swt. dan inilah yang sering dilakukan oleh 

orang-orang munafik dalam mencampur adukkan perbuatannya dengan 

senantiasa melakukan kerusakan di bumi.36 Sehingga dampak yang dilakukan 

oleh orang-orang munafik dalam merusak apa yang ada di bumi sangat 

berpengaruh kepada makhluk lain, manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. 

Oleh karena itu diperlukan kesadaran kepada manusia dan melakuakan  

peran penting untuk upaya-upaya di dalam melestarikan agar supaya lingkungan 

tersebut tetap baik. 

2)  QS Hu>d/11: 117 

َ ٱَهۡلهُ اَمُصۡلِحُون  َو  ىَٰبِظُلَٖۡ لقُۡر 
 
َٱ َلِيُُۡلِِ  ُّك  ب َر  ن  اَكَ  م   و 

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama 

penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.37 

Setelah menjelaskan apa yang terjadi kepada umat-umat terdahulu yang 

telah mendustakan ayat-ayat dan apa yang disampaikan rasul-rasul, maka Allah 

Awt. memberikan az}ab yang membinasakan di dunia dan Allah juga akan 

mengekalkan mereka di neraka bahkan di akhirat kelak, Allah Swt. menyebutkan 

sebab-sebab diturunkan az}ab kepada mereka.38  

 

35Na>sir al-Di>n Abu> Sai>d Abdulla>h bin ‘Umar al-Baid}a>wi>, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-

Ta’wi>l Tafsir, Vol 1, h. 46. 
36Abu> Abdillah Muhammad Ibn Umar bin al-Hasan al-Husain al-Taimi> al-Ra>>zi>, Mafa>ti>h} 

al-Gai>b, Vol 2, h. 306. 

37Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 324. 

38Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 425. 
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Menurut al-Qurt}ubi bahwasanya yang dimaksud dengan ayat diatas “Dan 

Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri. Maksudnya adalah 

penduduk negeri secara zhalim,” yaitu dengan melakukan kemusryikan dan 

kekufuran. Dan adapun kalimat Wa ahluha> muslihuna مُصْلِحُونَ    ٱَهْلهُ اَ  sedang“  و 

penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan,” maksudnya adalah diantara 

mereka dalam mengambil dan memberikan hak-hak yakni Allah tidak 

menghancurkan mereka karena kekufuran mereka saja, sehingga kerusakan 

semakin bertambah sebagaimana Allah menghancurkan kaum Syu’aib yang telah 

mengurangi takaran dan timbangan dan juga kaum Luth yang telah melakukan 

liwath (perbuatan homoseks). Ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat lebih 

dekat dengan azab di dunia dari pada perbuatan syirik, walaupun perbuatan syirik 

di akhirat lebih susah.39 

Dalam ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya Allah Swt. tidak 

akan membinasakan suatu kaum dengan hanya karena mereka kafir. Akan tetapi, 

Allah akan membinasakan mereka apabila telah menggabungkan antara kekafiran 

dengan berbuat kerusakan dan kezaliman dalam mu’amalah dan hubungan 

kemasyarkatan. Sebagaiaman Allah membinasakan kaum Nabi Syu’aib yang 

telah mengurangi ukuran dan timbangan dan kaum Nabi Luth yang telah berbuat 

kejahatan dan kerusakan.40 

Sehingga apa yang dijelaskan dalam ayat ini memberikan sebuah 

gambaran bahwasanya diberikan dan terkenanya az}ab karena perbuatan zalim 

yang dilakukannya yaitu tidak ada dari mereka sekelompok kaum yang mencegah 

kerusakan di muka bumi dan juga orang-orang z}alim lebih mementingkan 

 

39Abu> Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakr al-Ans}ari> Syamsul al-Din al-

Qurtubi>, Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’an Tafsir al-Qurtubi>, Juz 9 (Kairo: Da>r al-Kutb al-Misriah, 

1384 H/1964 M), h. 114. 

40Wah}bah al-Zuhai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 429. 
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kenikmatan syahwat dunia dan keindahannya dan mereka lebih sibuk 

memperebutkan kekuasaan. 

 

B. Term yang Sepadan Makna dengan Pelestarian Lingkungan Hidup (al-

Is}la>h) 

1. Term al-Isti’ma>r 

Kata al-Isti’ma>r merupakan kata kerja yang berakar dengan huruf-huruf 

‘ain, mim dan ra> yaitu  َ رَ عَ   yang secara etimologis memiliki makna kekalan 

zaman yang panjang dan sesuatu yang tinggi.41 Kata al-Isti’ma>r berasal dari 

bahasa Arab dan merupakan ism mas}dar gairu mi-mi, yang fi’il ma>d}i-nya adalah 

َإَِ رَ مَ عَْت َس ْ  mazi>d dengan tiga huruf yaitu alif (إ), si>n (س) dan ta> (ت) yang 

mengandung arti permintaan dan anjuran. Kata kerja ini berakar dengan huruf-

huruf ‘ain (ع), mi>m (م) dan ra> (ر). Susunan huruf ini bermakna menghuni, 

mendiami, menempati, memanjangkan umur, memelihara, membangun dan 

memakmurkan.42 Term ‘amara (عَر) ini terulang sebanyak 27 kali di dalam al-

Qur’an, jika dilihat dari segi bentuk pengugkapannya terulang sebanyak 20 

bentuk (macam). Sebanyak 6 kali bermakna memakmurkan, ada objek kata ganti 

yang merujuk kepada al-Ard}, ada pula yang merujuk kepada masjid, sebanyak 13 

kali bermakna umur, 3 kali bermakna umrah, 3 kali bermakna imran, satu kali 

bermakna ka’bah dan satu kali juga bermakna beberapa masa.43  

Term al-Isti’ma>r yaitu term yang digunakan Al-Qur’an dalam 

memperkenalkan istilah memakmurkan, melestarikan dan memelihara. Kata al-

Isti’ma>r secara etimologis, bermakna kekalan zaman yang panjang dan sesuatu 

 

41Ah}mad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia, h. 970. 

42Abu> al-Husain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya, Maqa>yi>s al-Lugah, juz IV (Mesir: 

Mus}t}afa> al-Ba>b al-Halabi> wa Syarikah, 1972), h. 140.     

43Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 

h. 613. 
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yang tinggi.44 Kata al-Isti’ma>r yang artinya memakmurkan terambil dari kata 

makmur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata makmur berarti 

sejahtera.45 Dalam bahasa arab kata al-Isti’ma>r diambil dari kata ‘amara yang 

bisa berarti mengunjungi, membangun, meninggali, memperbaiki, 

memperpanjang dan menyuburkan.46  

Sisipan huruf alif (إ), sin (س) dan ta (ت)ََyang terdapat pada kata ‘amara 

(  َ رَ عَ  ) sehingga menjadi ista’mara (isti’ma >r), dipahami dengan berbagai makna 

sebagai berikut: 

 Pendapat pertama: yaitu yang dikemukakan oleh Muhammad Mutawalli> 

al-Sya’ra >wi> bahwa kata ista’mara bermakna perintah memakmurkan (T{alab al-

Ta’mir). Hal ini menurutnya menuntut dua hal yaitu mempertahankan sesuatu 

agar tetap baik, atau mewujudkan keadaan yang lebih baik. Lingkungan sekitar 

mungkin saja telah dipelihara keseimbangan ekosistemnya dengan baik, tapi 

keadaan tersebut bisa dijadikan lebih baik lagi. Kebutuhan memakmurkan bumi 

agar menjadi tempat yang lebih nyaman merupakan keharusan seiring dengan 

pertambahan penduduknya, karena pertambahan penduduk berpengaruh pada 

masa lingkungan.47 

Pendapat kedua, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn ‘A>syu>r. Menurutnya 

kata ista’mara (isti’mar) bermakna ‘amara (i’mar), yaitu menjadikan kamu 

pemakmur bumi, dan tambahan huruf alif, sin dan ta adalah sebagai penguat arti 

(mubalagah), sehingga berarti Allah swt. memberikan anugerah kepada manusia 

 

44Muhammad Ismail Ibrahim, Mu’jam al-Fa>z{ wa al-‘Alam al-Qur’a>niyah, jilid II (t.c.; 

Kairo: Dar al-Fikr  al-Arabi, 1969), h. 632. 

45Sri Wahyuni, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta Barat: Media Pustaka 

Phoenix, 2010), h. 553. 

46Ah}mad Mukhta>r, ‘Abdu al-H{ami>d ‘Umar, Mu’jam al-Lugah al-‘Arabiyah al-

Mu’as}a>rah, juz II (Cet. I; ‘Alim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 1552. 

47Muhammad Mutawalli al-Sya’rawi, Tafs}i>r al-Sya’rawi, juz XI (Kairo: Akbar al-Yaum, 

1991), h. 6528.  
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bahwa mereka benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi. Arti 

memakmurkan adalah membangun dan menanami dengan tanaman.48     

Pendapat yang ketiga yang dikemukakan oleh Ibn Ja>rir al-T{abari> bahwa 

yang dimaksud dengan ista’mara (isti’mar) adalah menjadikanmu mendiami 

bumi atau menjadikan bumi sebagai tempat tinggal selama hidup atau 

memanjangkan usiamu.49  

Alam semesta ini diciptakan oleh Allah Swt. sangat sempurna. Untuk 

mengatur kelangsungan kehidupan makhluknya di muka bumi, Allah telah 

memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan 

mengelolanya. Sebagaimana dalam QS. Hud/11: 61 sebagai berikut:    

أكََُُم َِ َٱَنش  هُو  هُۥَۖۡ َغ يُْۡ ٍَٰ لَ 
ِ
نَۡإ اَل كَُم ِ َم  للََّّ 

 
عۡبُدُوإَْٱ

 
ق وۡمَِٱ َي  َٰ لِحٗاَۚق ال  َص  َٰ اهُُۡ َٱَخ  َث مُود  ٰ لَ 

ِ
إ لَۡۡرۡضَِو 

 
َٱ ن 

جِيبَٞ َق ريِبَٞمُّ بّ ِ َر  نَّ
ِ
َإ ل يۡهِۚ

ِ
ت غۡفِرُوهَُثََُُّتوُبوُٓإَْإ س ۡ

 
كَُُۡفِيُ اَف أ ر  ت عۡم  س ۡ

 
ٱ  و 

Terjemahnya: 

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)".50 

Menurut T{aba’t}a>ba’i> dalam memahami kata ista’marakum yaitu 

mengolah bumi hingga menjadi suatu tempat yang dapat dipetik manfaatnya 

seperti pembangunan tempat tinggal untuk di huni, masjid sebagai tempat 

melaksanakan ibadah, tanah untuk dijadikan lahan pertanian, taman untuk 

dipetik buahnya dan tempat untuk rekreasi. Kemuadian T{abat}a>ba’i> melanjutkan 

penggalan ayat tersebut dengan menjelaskan bahwa Allah swt. telah mewujudkan 

 

48Ibnu ‘Asyur, Al-Tahrir wa al-Tanwir, juz XII (Tunis: Da>r al-Suhnu>n li al-Nasyr wa al-

Tawzi’, 1997), h. 108.   

49Ibn Jari>r al-T{abari >, Ja>mi’ al-Baya>n, Juz XII, ed. ‘Abdulla>h bin ‘Abd al-Muhsin al-Turki> 

(Kairo: Hajr li al-Thiba>’a>h wa al-Nasyr wa al-Tawzi>’ wa al-I’la>n, 2001), h. 453. 

50Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 315. 



95 
 

 
 

melalui bahan bumi ini, manusia yang dia sempurnakan dengan mendidiknya 

tahap demi tahap dan menganugerahkannya fitrah yang merupakan potensi yang 

menjadikan manusia mampu mengolah bumi dengan yang dapat memberikan 

manfaat untuk kepentingan hidup manusia.51 

  Sayyid Qut}b menjelaskkan bahwasanya ungkapan kalimat “Dia telah 

menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”>. Itu 

menjelaskan bahwa Nabi saleh a.s mengingatkan manusia tentang asal usul 

mereka dari tanah, pertumbuhan jenis mereka, pertumbuhan personalia mereka 

yang diberi makan dari tanah atau dari unsur-unsurnya yang darinyalah terbentuk 

unsur-unsur pembangun tubuh mereka. Di samping mereka sendiri diciptakan 

dari tanah, dari unsur-unsurnya Allah juga menjadikan mereka sebagai 

pemakmurnya. Dijadikan-Nya jenis mereka (manusia) dengan personalianya 

menjadi pengelola bumi ini setelah lenyapnya umat-umat sebelumnya.52        

Adapun dalam tafsir an-Nur menjelaskan bahwa “wasta’marakum fiha>” 

bahwa Allah menjadikan manusia sebagai orang-orang yang memakmurkan bumi 

dengan cocok tanam, membangun dan membina sehingga terdapat di muka bumi 

ini rumah yang tinggi-tinggi, yang dibuat oleh tukang yang pandai-pandai. Allah 

menjadikan bumi dan pohon-pohon yang rindang dan buah-buahan yang sedap 

dan lezat rasanya.53  

Jadi ayat tersebut memerintahkan kepada manusia untuk memakmurkan 

bumi, karena manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan untuk menjadi 

makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya adalah 

 

51M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 667-

668. 

52Sayyid Qut}b, Fi Z{ila>l al-Qur’a>n, terj. As’ad Yasin, dkk, Tafsir Fi Zilalil Qur’an: Di 

Bawah Naungan al-Qur’an, Jilid VI (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 253.   

53Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur’an al-Majid an-Nur (Cet. II; 

Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1916. 
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pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan pembangunan 

dan mengolah bumi. Karena alam harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak 

punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. 

2. Term al-H{ifz} 

Kata al-H{ifz} berasal dari bahasa Arab yang terambil dari tiga huruf asal 

h}a> (ح), fa> (ف) dan z}a> (ظ) sehingga membentuk kata kerja h}afaz}a-yah}faz}u-

h}ifz}an. Secara etimologi diartikan menjaga, mengawasi, dan memelihara.54 Dari 

makna ini kemudian lahir makna menghafal karena yang menghafal berarti 

memelihara dengan baik ingatannya. Juga muncul makna tidak lengah karena 

sikap ini mengantar kepada keterpeliharaan dan menjaga karena penjagaan 

adalah bagian dari pemeliharaan atau pengawasan.55 Kata al-H{ifz} dalam al-

Qur’an terulang dalam 44 ayat dengan berbagai pola.56 Menurut al-Ra>gib al-

As}faha>ni> kata al-H{ifz} menunjukkan sesuatu keadaan jiwa yang menguatkan 

sesuatu yang telah dicapai, terkadang pula diucapkan untuk menunjukkan 

kuatnya hafalan yang merupakan antonim dari kata lupa, ia juga berarti 

pemeliharaan.57 

Kata al-H{ifz} jika dinisbatkan kepada Allah Swt. sesungguhnya memiliki 

makna menjaga dan memelihara dari tabdil (penggantian), tagyir (perubahan) dan 

tahrif (peneyelewengan) serta penambahan dan pengurangan sebagaimana dalam 

QS al-Hijr/ 15: 9 sebagai berikut: 

فِظُونَ  ۥَل ح  َٰ ُ َلَ  نََّّ
ِ
إ َو  كۡر  ِ لَّ 

 
لنۡ اَٱ نَُن زَّ ۡ َنَ  نََّّ

ِ
 إ

 

 

54Ah}mad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia, h. 279. 

55Sahabuddin, ed., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 266. 

56Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufah}ras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 

h. 263. 

57Abu> al-Qa>sim al-Hu>sain bin Muhammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t al-

Fa>z} al-Qur’a>n, h. 536. 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya 

Kami benar-benar memeliharanya.58 

Sementara kata al-H{ifz} jika dinisbatkan kepada makhluknya maka dapat 

diartikan menghafal, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dalam proses 

interaksi dalam Al-Qur’an.  

Kata al-H{ifz} mengandung arti bahwasanya Allah yang bersifat 

memelihara kehidupan dari kehancuran, baik yang bersifat perorangan atau 

kelompok, bahkan Allah juga memelihara manusia dengan petunjuk-petunjuk-

Nya baik berupa wahyu yang termaktub dalam kitab suci, maupun hidayah-Nya 

dalam bentuk ilham dan intuisi.59 Dalam khazanah teologi Islam, Tuhan diyakini 

sebagai Sang Maha Pemelihara. Secara tegas Islam memiliki konsep bahwa 

Tuhan dipercaya sebagai pemeliharaan terhadap segala yang ada. Secara umum 

konsep kemaha-pemeliharaan Tuhan ini diungkap Al-Qur’an dengan 

menggunakan term al-H{afi>z}. adapun term al-H{afi>z digunakan dalam al-Qur’an 

sebanyak dua kali dan berkonotasi Tuhan Maha pemelihara segala yang ada yaitu 

sebagai berikut: 

a. QS. Hud/ 11: 57 

نََ
ِ
ون َف ا َت ضُُُّ لَ  كَُُۡو  َق وۡمًاَغ يْۡ  بّ ِ ت خۡلِفَُر  ي س ۡ َو 

ۚ ل يۡكُۡ
ِ
ٓۦَإ آَٱُرۡسِلتَُۡبِهِ َّوۡإَْف ق دَۡٱَبلۡ غۡتُكَُمَّ ل يَۡت و  اَََۚ هُۥَش  

فِيظَٞ ءٍَح  ۡ َشَ  َكُ ِ ٰ َع لَ  بّ ِ َر  نَّ
ِ
 إ

Terjemahnya: 

Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan 

kepadamu apa (amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan) nya 

kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain 

(dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat mudharat kepada-Nya 

 

58Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 363. 

59Sahabuddin, ed., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 266.  
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sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala 

sesuatu.60 

b. QS. Saba/ 34: 21 

َُّ ب ر  َو  ّٖۗ ك ٖ َمِنۡۡ اَفَِِش  نَۡهُو  ةَِمِمَّ لۡۡ خِٓر 
 
نَيؤُۡمِنَُبِأ َم  َلِن عۡلَ   لََّ

ِ
نٍَإ نَسُلطۡ  َٰ ۥَع ل يُِۡمَم ِ ُ َلَ  ن  اَكَ  م  ََو  ك 

فِيظَٞ ءٍَح  ۡ َشَ  َكُ ِ ٰ  ع لَ 

Terjemahnya:   
Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah 

agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya 

kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu 

Maha Memelihara segala sesuatu.61 

Pokok pikiran terkait dengan ekoteologis dari dua ayat di atas adalah 

terdapat pada masing-masing ujung ayat yakni kalimat pada term َفِيظ  yang ح 

semakna dengan “Tuhan Maha Pemelihara Segala yang ada” makna fungsional 

ekoteologis ayat ini adalah Islam meyakini bahwa Allah adalah maha pemelihara 

terhadap segala yang ada. Secara fungsional ekoteologis bahwasanya yang 

dimaksud dengan kalimat segala yang ada adalah semakna dengan istilah 

lingkungan. Dengan demikian, secara tegas dapat dinyatakan bahwa Islam 

meyakini Allah adalah Sang Maha Pemelihara Lingkungan.62   

3. Term al-Bana>   

Kata al-Bana>  merupakan kata kerja yang tersusun dari tiga huruf yaitu ba 

 .yang menunjukkan arti membangun (ي) dan harfu mu’tal (ن) nun ,(ب)

Dikatakan dalam sebuah kalimat َ يتَُن َب  artinya aku telah membangun, atau 

kalimat ََِإ اءٌَن بََََِبن   artinya saya membangun sebuah bangunan. Kata  َاءَُن َلبَِإ  artinya 

adalah sesuatu yang dibangun (bangunan). Kata  َةَُيَّنََِلبَُإ  biasa digunakan untuk 

menggambarkan baitullah. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Za>riya>t/51: 47 

sebagai berikut:  

 

60Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 314. 

61Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 620.  

62Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h 132. 
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َل مُوسِعُونَ  نََّّ
ِ
إ اَبِأيَيْۡدَٖو  َب ن ينۡۡ  َٰ  اءٓ  م  لسَّ

 
ٱ  و 

 

Terjemahnya: 

Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya 

Kami benar-benar berkuasa.63 

Kata bana> (بن) dalam kamus Bahasa Arab diartikan sebagai membangun, 

membina, mendirikan dan menyusun. Kata ini disebutkan dalam QS al-A’am (1 

ayat), QS Qa>f (1 ayat), al-Naba> (1 ayat). Sedangkan kata ََِنٌَبًإ  asalnya adalah َ َإوَْنُب  

karena jamak dari kata ًََْإ اءٌَن بَ  lalu di tashgir (dikecilkan) menjadi َبَُ ن   sebagaimana 

dalam QS Yusuf/12: 5 menjelaskan sebagai berikut: 

ََ نَّ
ِ
إ َۡۖ َك يۡدًإ َف ي كِيدُوإَْلَ   تِك  خۡو 

ِ
َإ ٓ ٰ َع لَ  ك  َت قۡصُصَۡرُءۡيَ  َلَ  َّ بنُ  َي  َٰ َق ال 

 
نَ ٱ يۡط  َٰ َََلش َّ نَِع دُو ٞ نس  َٰ

ِ
لِلَۡ

بِينَٞ  مُّ
Terjemahnya: 

Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu 

kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk 

membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 

bagi manusia".64 

Diartikannya anak dengan sebutan ََِنٌَبْإ  atau َُب َ ن   karena anak adalah hasil 

bangunan ayahnya yang mesti dijaga dan dipelihara. Dan Allah menjadikan atau 

menetapkan sang bapak sebagai orang yang menyusun dan mengadakan anak. 

Oleh karena itu setiap hal yang menjadi pencapaian seorang atas suatu hal, baik 

dari sisi pendidikannya, penelitiannya, pelayanannya atau pekerjaannya maka hal 

tersebut disebut ٌَإَِبَْن َة (anaknya) atau hal tersebut dari hasilnya.65  

  

 

63Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 765. 

64Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 326. 

65Abu> al-Qa>sim al-Hu>sain bin Muhammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t al-

Fa>z} al-Qur’a>n, h. 255.  
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4. Term al-Ri’a>yah 

Kata al-Ri’a>yah merupakan mas}dar yang berasal dari kata kerja ra’a>-yar’a > 

عَ ى-ي َرَْعَ ى)  dan huruf (ع) ain ,(ر) Kata ini terambil dari tiga huruf asal yaitu ra 66.(رَ 

mu’tal (ي) yang menunjukkan arti mengawasi dan memelihara. Dari akar kata 

ini terbentuk berbagai macam kata dengan beragam makna yang semuanya 

mengandung makna memelihara dan mengawasi.67 

Menurut al-Ra>gib al-As}faha>ni>, pada mulanya kata ini memiliki arti 

memelihara binatang baik dengan memberikan makanannya maupun dengan 

melindungi dari bahaya. Kata al-ra>’i> ( يإعَِإلرََّ ) atau ra>’i>n ( عإرَ  ) diartikan juga 

sebagai penggembala, karena orang yang menggembalakan binatang memiliki 

tugas untuk memelihara dengan memastikan kebutuhan binatangnya terpenuhi 

dan mengawasinya dari berbagai bahaya yang mungkin akan menimpanya. 

Kemudian dalam perkembangannya. Kata al-ra>’i> ( يإعَِإلرََّ ) atau ra>’i>n ( عٍَإرَ  ) sering 

juga diartikan sebagai pemimpin, sebab tugas pemimpin hampir sama dengan 

tugas penggembala yakni bertugas memelihara, mengawasi dan memberikan 

perlindungan kepada orang yang dipimpinnya.68 Sebagaimana Nabi saw. 

bersabda dalam hadisnya sebagai berikut: 

نَْ ع  إللَّيْثُ،َ ث ن اَ دَّ ح  رُمْحٍ،َ بْنَُ دَُ مَّ مُح  ث ن اَ دَّ وح  ل يْثٌ،َحَ ث ن اَ دَّ ح  عِيدٍ،َ س  بْنَُ قتُ يْب ةَُ ث ن اَ دَّ ح 

كَُُّكَُْ و  إعٍ،َ ر  كَُُّكَُْ َ »ٱَلَ  َ: ق ال  َّهَُ ٱَن َ لََّ  س  و  ع ل يْهَِ اُللهَ َ لََّ ص  َ إلنَّبِ ِ نَِ ع  َ، ر  عَُ  إبْنَِ نَِ ع  فِعٍ،َ َنَّ 

جُلَُ إلرَّ عِيَّتِهِ،َو  نَْر  ئُولٌَع  س ْ َم  هُو  إعٍ،َو  َإلنَّاسَِر  يَع لَ  ِ عِيَّتِهِ،َف الَْۡمِيَُْإلََّّ نَْر  ئُولٌَع  س ْ م 

َ هِِ  و  هِ،َ ِ لد  و  و  ب عْلِه اَ ب يتَِْ َ ع لَ  إعِي ةٌَ ر  رْٱَةَُ إلمْ  و  نُْۡمْ،َ ع  ئُولٌَ س ْ م  َ هُو  و  ب يتِْهِ،َ ٱَهْلَِ َ ع لَ  إعٍَ ر 

ََ كَُُّكُْ و  إعٍ،َ ف كُُُّكَُْر  َ ٱَلَ  نْهُ،َ ع  ئُولٌَ س ْ م  َ هُو  دِهَِو  ي ِ الَِس   م  َ ع لَ  إعٍَ بْدَُر  إلعْ  و  نُْۡمْ،َ ع  ٌَ ئُولَ  س ْ م 

عِيَّتِهَِ« نَْر  ئُولٌَع  س ْ َم 

 

66Ah}mad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia, h. 460. 

67Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya> al-Qazwaini> al-Razi>, Maqa>yi>s al-Lugah, 

Juz II, h. 408  

68Sahabuddin, ed., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 829.  
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan 

kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami Laits 

dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa 

beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap 

kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin 

yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang 

laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab 

atas mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya 

dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang 

budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas 

harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab 

atas kepemimpinannya”.69 

Akar kata ra’a >-yar’a> terulang sebanyak 10 kali di dalam al-Qur’an dengan 

beragam bentuk.70 Sedangkan kata ri’ayah sendiri di dalam al-Qur’an hanya 

disebutkan satu kali. Sebagaimana dalam QS al-H{adi>d/57: 27 sebagai berikut: 

رِهََُِ إث  َٰ َء  ٓ ٰ لنۡ اَفَِِقلُوُبََِثََُُّق فَّيۡن اَع لَ  ع  ج  َۖۡو  نِجيل 
ِ
لَۡ
 
هَُٱ إت ينۡ  َٰ ء  َو  رۡيَ   بۡنَِم 

 
َٱ ق فَّيۡن اَبِعِيسَ  بِرُسُلِن اَو 

َرِضَۡ بتِۡغ اءٓ 
 
ٱ َ لََّ

ِ
مَۡإ اَع ل يُِۡ اَك ت بنۡۡ  َٰ  اَم  عُوه  بتۡ د 

 
ٱ هۡب انِيَّةًَ ر  َو 

ةٗۚ حۡ  ر  ٱ ۡف ةَٗو  َّب عُوهَُر  ت
 
ٱ َ ين  ِ لََّّ

 
اَٱ َف م  ِ للََّّ

 
نَِٱ َٰ و 

ف َ َۡۖ َرِع اي تِِ ا قَّ اَح  وۡه  ع  سِقُونَ ََر  نُۡۡمَۡف  َٰ ك ثِيَْٞم ِ و  َۡۖ هُُۡ نوُإَْمِنُۡۡمَۡٱَجۡر  إم  َء  ين  ِ لََّّ
 
 ات ينۡ اَٱ

Terjemahan:    

Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul Kami dan 

Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya 

Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa 

santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah 

padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka 

sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu 

mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka 

Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka 

pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang fasik.71 

Pada ayat di atas, kata ri’ayah menggunakan kata ganti (d}amir) ha> َها 

sehingga menjadi ri’ayatiha  Kata ganti itu merujuk pada kata .(رِع اي تِِ ا) <

 

69Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-Sahih al-

Mukhtasar bi Naqli al-Adli an al-Adli ila Rasulillah, juz 3,  (Bairu>t: Da>r Ihya> al-Turas}), h. 1459. 

70Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 

h. 409 

71Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 799. 
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sebelumnya yaitu rabbaniyah yang secara terminologi berarti “tradisi kehidupan 

pendeta yang dibuat oleh kaum Nasrani (Kristen), di mana mereka menjauhkan 

diri dari orang banyak untuk megasingkan diri di gereja atau biara untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memperbanyak ibadah agar memelihara 

diri mereka dari azab Allah Swt. Namun pada kenyataannya, mereka sendiri 

tidak mampu melaksanakan tradisi tersebut. Itulah yang disebut di dalam al-

Qur’an dengan ungkapan fama> ra’auha haqqa ri’ayatiha رِع اي تِِ ا) < َ قَّ اَح  وۡه  ع  ر  اَ  (ف م 

yang artinya mereka tidak mampu memelihara tradisi yang mereka buat dengan 

sesungguhnya.72  

C. Prinsip-Prinsip Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Al-Qur’an 

1. Prinsip Tauhid 

Tauhid di dalam agama Islam dianggap sebagai pilar penopang tindakan 

manusia yang terpenting. Tauhid mendasari semua pandangan tentang kebaikan, 

keteraturan, keterbukaan dan kepasrahan (dalam arti mematuhi sunnatullah).73 

Secara harfiah, tauhid berarti kesatuan (unitas), yang secara absolut berarti 

mengesakan Allah dan sekaligus membedakannya dari makhluk-Nya, Akan 

tetapi, secara luas, tauhid juga dapat dimaknai sebagai kesatuan (unitas) seluruh 

ciptaan, manusia maupun alam dalam relasi-relasi kehidupan.74 Tauhid 

merupakan pandangan umum tentang relitas kebenaran, dunia, ruang , waktu, 

sejarah manusia dan takdir.75 Dalam Bahasa lain, tauhid mengandung makna 

 

72Sahabuddin, ed., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, h. 830 

73Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 
Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 140. 

74Nurcholis Majid, Islam: Kemodernan dan Keindonesiaan (Bandung: Mizan, 1998), h. 

276 

75A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan dalam Islam, h. 107. 
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kesatuan (unitas) antara Tuhan, manusia dan alam sehingga relasi antara 

ketiganya harus berjalan seimbang dan harmonis. Penghilangan salah satu kutub 

akan menyebabkan ketidakharmonisan. Penghilangan kutub Tuhan akan 

menyebabkan sekularisme yang mengeksploitasi alam dan berjuang pada krisis 

ekologi. Sedangkan penghilangan kutub alam, akan menjadikan manusia miskin 

pengetahuan dan peradaban.76 

Konsep tauhid yang pada awalnya berarti mengesakan Allah, dalam 

perkembangannya konsep ini digunakan untuk konsep-konsep sosial, budaya, dan 

akhirnya lingkungan hidup. Sebagai sebuah konsep inti di dalam Islam, tauhid 

adalah world-view, suatu kehidupan yang memandang alam semesta berasal dari 

Allah, kembali kepada-Nya dan berpusat disekitar-Nya.  

Menurut Ziauddin Sardar bahwa tauhid adalah matriks (acuan) bagi 

pemikiran dan tindakan manusia. Ia bersifat menembus dan mengendap ke setiap 

aspek usaha sungguh-sungguh manusia. Pandangan Ziauddin Sardar tersebut 

menyajikan argumen-argumen penting tentang hubungan erat antara tauhid 

dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan. Tauhid menjadi titik pusat yang 

otentik bagi doktrin teologis tentang lingkungan.77 

Lingkungan diletakkan secara organik dengan Tuhan karena lingkungan 

atau alam semesta merupakan manifestasi dari Tuhan, meski tidak serupa, 

sakralitas Tuhan mengalir dan membungkus sakralitas lingkungan. Siapa saja 

yang merusak lingkungan dan mengabaikannya dalam ancaman kerusakan, maka 

ia bisa disebut anti-tauhid. Sikap anti-tauhid adalah sikap tidak mengimani 

lingkungan dan alam semesta sebagai ciptaan Allah yang bisa semena-mena 

 
76Dede Rodin, Al-Qur’an dan Konservasi Lingkungan: Telaah Ayat-Ayat Ekologis, h. 

403.   

77Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 
Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 142. 
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dieksplotasi dan dibiarkan rusak. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia yang 

berhubungan dengan makhluk lain, harus dilandasi keyakinan tentang keesaan 

dan kekuasaan Allah yag mutlak. Karenanya, tidak sempurna iman seseorang jika 

tidak peduli kepada lingkungannya. Sebagaimana dalam QS. al-A’raf/7: 85 

menjelaskan sebagai berikut: 

ب ي َِ َ تْكُْ اء  هَُق دَْج  َغ يُْْ ٍ لَ  ِ
َمِنَْإ اَل كُْ َم  ق وْمَِإعْبُدُوإَإللََّّ  َيَ  يْبًاَق ال  َشُع  اهُُْ َٱَخ  دْي ن  َم  لَ 

ِ
إ ن ةٌَمِنََْو 

َ ب عْد  إلَْۡرْضَِ فَِِ تفُْسِدُوإَ َ لَ  و  َ هُُْ ي اء  ٱَش ْ َ إلنَّاس  سُوإَ ت بْخ  َ لَ  و  َ إن  إلمِْيز  و  َ إلْك يْل  ف أوَْفوُإَ َ ب ِكُْ ر 

(َ َمُؤْمِنِين  نَْكُنْتُُْ
ِ
َإ َل كُْ يٌْْ لِكَُْخ  اَذ  حِِ  صْلَ 

ِ
 (85إ

Terjemahnya: 

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, 

Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan 

timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 

sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

betul-betul kamu orang-orang yang beriman".78 

Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan 

meyakini bahwa pemeliharaan, penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup 

adalah bagian dari iman tersebut. Itulah wujud yang jelas dari statusnya sebagai 

khalifah di bumi yang mengemban amanat dan bertanggung jawab atas 

keamanan dan keselamatan lingkungan hidup.79 Sebaliknya, orang yang merusak 

lingkungan dapat dikategorikan sebagai kafir ekologis (kufr al-Bi’ah) yakni, 

sikap ingkar dan tertutup untuk menghormati alam semesta sebagai karunia 

Allah yang harus dihormati, dimanfaatkan dan dikelola dengan penuh tanggung 

jawab. Sikap seperti inilah yang perlu di hindari karena mempunyai dampak dan 

pengaruh yang sangat besar terhadap manusia dan alam sekitar bahkan 

menimbulkan bencana yang luar biasa. 

 
78Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 219. 

79Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 43.  
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Dari uraian di atas dapat dirumuskan bahwa pengelolaan lingkungan 

hidup hendaknya dilandasi oleh dasar teologis, yaitu bahwa Tuhan adalah Rabb 

al-Alamin, yaitu pencipta, pemelihara dan pendididk alam semesta. Oleh karena 

itu tidak ada satu pun kebutuhan makhluk, dalam rangka mencapai tujuan 

hidupnya, kecuali segalanya telah dipersiapkan oleh Allah. Dalam 

operasionalnya, harus diyakini, bahwa ada Tuhan sebagai pencipta dan ada alam 

sebagai mahkhluk.80   

2. Prinsip Khilafah (Kepemimpinan) 

Penyebutan kata khalifah dalam al-Qur’an disebut dengan bentuk yang 

berbeda-beda. Kata yang terdiri dari huruf, kha, lam dan fa menunjukkan tiga arti 

yaitu mengganti, belakang dan pergantian atau suksesi.81 Kata ini kemudian 

berkembang menjadi wakil atau pemimpin, bila kata khalifah dihubungkan 

dengan Allah dan membentuk khalifatullah maka menunjuk arti wakil Allah.82 

Dalam pelestarian lingkungan hidup, al-Qur’an telah memilih manusia untuk 

mengemban tanggung jawab di bumi dengan sebutan khalifah. Kekhalifahan 

mengharuskan makhluk yang diserahi tugas untuk melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan petunjuk Allah.83  

Khalifatullah fi al-Ard} dalam tradisi pemikiran Islam sangat penting. Ia 

tidak saja terkait dengan masalah-masalah teologis dan politik, tetapi juga terkait 

dengan masalah-masalah lingkungan. Secara politis, kata itu erat kaitannya 

dengan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pemaknaam 

 
80A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup, h. 117. 

81Abu> al-Husain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariyya, Maqa>yi>s al-Lugah, juz 2, h. 210.  

82Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 
Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 173. 

83Eko Zulfikar, Wawasan al-Qur’an tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat 

Lingkungan, h. 122.  
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Khalifatullah fi al-Ard} dalam bahasan ini akan dipusatkan pada persoalan 

lingkungan. Makna Khalifatullah fi al-Ard}, sesungguhnya, memiliki keterkaitan 

erat dengan masalah pemeliharaan lingkungan di bumi yang secara efektif 

diselenggarakan dalam konteks kepemimpinan politik.84 Posisi manusia sebagai 

khalifah, dalam kaitan dengan pengelolaan bumi sebagai lingkungan hidup ini, 

dijelaskan Tuhan dalam dua ayat, yaitu tentang kisah penciptaan Nabi Adam a.s 

sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah/2: 30 sebagai berikut: 

فِيُ اَ  يفُۡسِدَُ نَ م  فِيُ اَ لَُ ع  ۡ ٱَتَ  ق الوُٓإَْ َ
لِيف ةٗۖۡ خ  لَۡۡرۡضَِ

 
ٱ فَِِ َ

ٞ
اعِل ج  َ نّ ِ

ِ
إ ئِٓك ةَِ ل  َٰ لِلمۡ  َ ُّك  ب ر  َ ق ال  ذَۡ

ِ
إ َو 

َت عۡل مُونَ  اَلَ  َم  ُ َٱَعۡلَ  ٓ نّ ِ
ِ
َإ َق ال  ۡۖ سَُلَ   نقُ د ِ َو  حَُبِِ مۡدِك  ب ِ نَُنسُ   ۡ نَ  َو  اءٓ  م  ِ لد 

 
ي سۡفِكَُٱ  و 

Terjemahnya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui".85 

Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwasanya manusia sebagai khalifah 

bukanlah sebuah keputusan yang tanpa alasan atau sebuah kebetulan terjadi, 

melainkan karena Allah telah mengetahui bahwa manusia mampu melakukannya. 

Sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya, manusia memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Berbagai potensi telah 

dianugerahkan kepada manusia sebagai pendukung tugas kekhalifahan, sehingga 

manusia mampu untuk menyusun konsep-konsep, menciptakan, mengembangkan 

dan mengemukakan gagasan, serta melaksankannya.86 

 
84Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 

Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 171. 

85Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 6. 

86M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 171. 
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Selanjutnya tentang kisah Nabi Daud a.s. sebagaimana yang diejelaskan 

dalam QS. Sa>d/38: 26 sebagai berikut: 

 َ ىَٰف يُضِلَِّ لهۡ و 
 
َّبِعَِٱ َت ت لَ  َو  ِ ق  لحۡ 

 
لنَّاسَِبِأ

 
َٱ حۡكَُب يۡن 

 
لَۡۡرۡضَِف أ

 
لِيف ةَٗفَِِٱ َخ  لنۡ  َٰك  ع  َج  نََّّ

ِ
إوُۥدَُإ د  َي  َٰ

ََ ي وۡم  ن سُوإَْ اَ بِم  َ دِيدَُۢ ش  إبَٞ ع ذ  ل هُمَۡ َ ِ للََّّ
 
ٱ بِيلَِ س  ع نَ َ ي ضِلُّون  َ ين  ِ لََّّ

 
ٱ َ نَّ

ِ
إ َ ِۚ للََّّ

 
ٱ بِيلَِ س  ع نَ

ابَِ لحِۡس 
 
 ٱ

Terjemahnya: 

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 

adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 

darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan.87 

Ayat ini memberi isyarat bahwa setiap manusia telah diberi tugas untuk 

membangun dunia dan melestarikannya sesuai petunjuk Allah. Manusia diberi 

anugerah berupa potensi untuk mengola dan melestarikan bumi sesuai dengan 

kemampuan masing-masing, penggunaan bentuk jamak kata khala>if pada ayat ini 

mengesankan bahwa tugas kekhalifahan akan sukses terlaksana hanya jika 

dilaksanakan dengan kolaborasi yang baik.88 Proses memakmurkan bumi, 

melestarikan dan menarik manfaat harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh 

umat manusia. Sebuah prinsip saling mengingatkan dan saling membantu juga 

merupakan kunci kesuksesan dalam mengkonservasi lingkungan. Jika tidak ada 

rasa kepedulian terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Maka 

dampak buruk yang muncul.89 

 Bila diperhatikan dengan cermat, yakni QS. al-Baqarah/2: 30 yang 

menggunakan kata khalifah untuk Nabi Adam a.s maka ditemukan persamaan-

 
87Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 661. 

88M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 369. 

89Eko Zulfikar, Wawasan al-Qur’an tentang Ekologi: Kajian Tematik Ayat-Ayat 

Lingkungan, h. 123.  
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persamaan dengan ayat yang membicarakan Nabi Daud a.s baik persamaan dalam 

redaksi maupun dalam makna dan konteks uraian. Sampai di sini dapat 

dirumuskan dua hal yaitu: pertama, kata khalifah digunakan oleh al-Qur’an untuk 

siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupu terbatas. Dalam 

hal ini Nabi Daud a.s diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelola wilayah 

palestina, sedangkan Adam secara potensial atau aktual diberi tugas mengelola 

bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan. Kedua, bahwa 

seorang khalifah berpotensi, bahkan secara aktual, dapat melakukan kekeliruan 

dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Karena itu, baik Nabi Adam maupun 

Nabi Daud diberi peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu.90  

 Ahmad Thib Raya menambahkan, kekhalifahan mengharuskan empat sisi 

yang saling berkaitan, yaitu: 1) pemberi tugas, yaitu Allah swt. 2) penerima 

tugas, yaitu manusia, baik sebagai perorangan maupun dikelompok; 3) tempat 

atau lingkungan manusia hidup, dan 4) materi-materi penugasan yang harus 

dilaksanakan. Tugas kekhalifahan yang diberikan itu tidak akan dinilai berhasil 

apabila materi-materi penugasan tidak dilaksanakan atau apabila kaitan diantara 

penerima tugas dengan lingkungannya tidak diperhatikan. Untuk menjadi 

khalifah, al-Qur’an menjelaskan indikator khalifah dengan sifat terpuji yang 

selayaknya dimiliki, yaitu 1) kemampuan untuk menunjukkan jalan kebahagiaan 

kepada yang dipimpinnya; 2) akhlak yang mulia; 3) iman yang kuat; 4) taat 

beribadah; 5) sifat sabar; 6) sifat adil dan 7) sifat tidak memperturutkan hawa 

nafsu. Dari sini dapat dipahami bahwa, siapa yang sifatnya tidak sesuai dengan 

deskripsi al-Qur’an, maka ia tidak layak menyandang gelar sebagai khalifah di 

bumi.91   

 
90A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup, h. 78.  

91Ahmad Thib Raya, “Khalifah” dalam: Ensiklopedia al-Qur’an (Cet. I; Jakarta: Lentera 

Hati, 2007), h. 451-453. 
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Dari rumusan di atas terlihat posisi manusia sebagai khalifah yang 

bertugas atau diberi kekuasaan untuk mengolah wilayah tertentu dari bumi ini 

atau bumi itu sendiri. Sehingga obyek al-Is}la>h (pelestarian) adalah bumi, baik 

bagian tertentu maupun bumi dalam artian sebagai lingkungan hidup secara 

keseluruhan. Sedangkan subyek atau pelaksana al-Is}la>h (pelestarian) adalah 

manusia dalam posisi sebagai khalifah. 

3. Prinsip Peri-Kemakhlukan 

Tauhid merupakan ajaran terpenting dari agama Islam. Tauhid atau 

monoteisme adalah paham kemahaesaan Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah, dan 

hanya Allah-lah pencipta alam semesta. Seluruh manusia, bahkan seluruh 

makhluk yang ada, berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah Swt. dari ajaran 

dasar tauhid ini timbullah ajaran-ajaran lain.  

 Melihat pendekatan manusia terhadap alam lingkungan yang selama ini 

cenderung eksploitatif, maka dengan prinsip ini, diharapkan dapat berubah dan 

bergeser kepada pendekatan yang lebih apresiatif terhadap lingkungan. Dengan 

demikian lingkungan hidup diharapkan dapat lebih terjamin kelestariannya. 

Sebagaimana dalam QS Hud/11: 117 menjelaskan sebagai berikut: 

ٱَهۡلهُ اَمُصۡلِحُونَ   َو  ىَٰبِظُلَٖۡ لقُۡر 
 
َٱ َلِيُُۡلِِ  ُّك  ب َر  ن  اَكَ  م   و 

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara 

zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.92 

 Sebagai penyeimbang dari peri-kemanusiaan, yang telah dikenal selama 

ini, maka dalam rangka pengelolaan lingkungan, perlu dikembangkan prinsip 

peri-kemakhlukan. Pada dasarnya peri-kemakhlukan bermakna menghargai 

seluruh makhluk baik makhluk biotik maupun abiotik kemudian 

menempatkannya pada posisi yang dimuliakan atau dihormati dan 

 
92Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 324. 
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memperlakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana prinsip ini 

dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammada Saw. yaitu pada QS. al-

An’a>m/6: 38 sebagai berikut:    

لۡكَِ
 
طۡن اَفَِِٱ اَف رَّ مٌَٱَمۡث الُكَُۚمَّ َٓٱُم  لََّ

ِ
يۡهَِإ ن اح  َي طِيَُْبِِ  ئِِٖٓ َط  َٰ لَ  لَۡۡرۡضَِو 

 
َّةَٖفَِِٱ إبٓ اَمِنَد  م  بَِمِنَو  ت  َٰ

ونَ  ُ مَۡيَُۡشَ  ِ بْ ِ َر  ٰ لَ 
ِ
ءَٖۚثََُُّإ ۡ  شَ 

Terjemahnya: 

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang 

terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. 

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada 

Tuhanlah mereka dihimpunkan.93  

 Kemudian di dalam hadis Rasulullah Saw. menyebutkan bahwasanya 

binatang-binatang yang diciptakan Allah Swt. baik itu semut maupun anjing 

merupakan sebagai Umat Nabi yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sebagaimana 

sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut:   

نَِإبْنَِ نَِّيوُنسُُ،َع  هْبٍ،َٱَخْبَ   َإبْنَُو  نَّ  :َٱَخْبَ   ،َق الَ  ْيَ  َبْنَُيَ  ُ لَ  رْم  ح  اهِرِ،َو  ث نَِٱَبوَُإلطَّ دَّ ح 

نَْ ع  ة ،َ يْر  هُر  ٱَبَِّ نَْ ع  حْ نِ،َ إلرَّ بْدَِ ع  بْنَِ َ ة  ل م  س  ٱَبَِّ و  ي ِبِ،َ إلمُْس  بْنَِ عِيدَِ س  ع نَْ شِه ابٍ،َ

َبِق رْي ةَِإلنََّ ر  َإلَْۡنبِْي اءِ،َف أمَ  ن بِيًّاَمِن  تَْ ص  ًَق ر  ن مْلَ  َ َ"َٱَنَّ لََّ  س  َاُللهَع ل يْهَِو  لََّ سُولَِاِللهَص  مْلََِر 

حُ؟ََ" ب ِ مَِتسُ   َإلُْۡم  ةًَمِن  َٱُمَّ ٌَٱَهْل كْت  َن مْلَ  تْك  ص  ل يْهِ:َٱَفَِِٱَنَْق ر 
ِ
َاُللهَإ  ف أحُْرقِ تْ،َف أوَْحَ 

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir dan Harmalah bin Yahya 

keduanya berkata; Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb; Telah 

mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab 

dan Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam sabdanya: "Seekor semut menggigit seorang 

Nabi di antara nabi-nabi, lalu Nabi tersebut menyuruh membakar sarang 

semut itu, lalu dibakarlah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

mewahyukan kepadanya: "Apakah karena seekor semut yang menggigitmu, 

lalu engkau musnahkan suatu umat yang selalu membaca tasbih”.94 

 
93Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 178. 

94Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasar bi Naqli al-Adli an al-Adli ila Rasulillah, juz 4, h. 1759.  
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Hadis ini menunjukkan bahwa semut merupakan salah satu umat yang 

diciptakan oleh Allah swt yang perlu dijaga dan dilestarikan dan merupakan 

binatang yang selalu bertasabih kepada Tuhan dan karenanya terlarang untuk 

membinasakannya.  

Sama hal nya dalam bentuk aplikatif, prinsip perikemakhlukan yang 

tercermin dalam sunnah Nabi Saw. mengenai kasih sayang kepada binatang. 

Sebagaimana Nabi Saw. menjelaskan dalam hadisnya, bahwa wanita yang 

mengikat kucingnya kemudian tidak memberi makanan kepada bintang itu akan 

masuk neraka kelak di akhirat. Tetapi sebaliknya, orang yang memberi minum 

kepada anjing yang akan mati karena kehausan, diampuni dosanya oleh Tuhan.95 

Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Saw dalam hadis nya sebagai berikut: 

 َ لََّ َص    ِ َإللََّّ سُول  َر  ع  ِ َّهَُسَ  ابِرٍ،َٱَن نَْج  ،َع  ب يِْْ ث ن اَٱَبوَُإلزُّ دَّ ،َح  ة  ث ن اَإبْنَُل هيِع  دَّ نٌ،َح  س  ث ن اَح  دَّ َح 

ب تََْ ِ ذ  َي قُولُ:َ»ع  ُ لََّ  س  ،َاُللهَع ل يْهَِو  لُْ مَْتُرْس  ِ ل    ،َو  ات  َم    وَّ هَُح    ت  ْ ب ط  ةٍَر  رَّ َٱَوَْه  ِ ٍ ر  ٱَةٌَفَِِه  ِ ر  إم  ْ

» لَِ  ب تَْل ه اَإلنَّارَُبِذ  ج  اشَِإلَْۡرْضِ،َف و  ش  َمِنَْخ   ف ي أكُْ 

Artinya: 

Telah bercerita kepada kami Hasan telah bercerita kepada kami Ibnu 

Lahi'ah telah bercerita kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir telah 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang 

wanita yang disiksa karena seekor kucing, yang diikatnya hingga mati, ia 

tidak melepasnya hingga bisa makan dari serangga (binatang), maka 

baginya neraka karena perbuatannya itu".96 

Dapat disimpulkan bahwa prinsip peri-kemakhlukan memperoleh 

pembenaran yang kuat dalam Islam, baik dari nash-nash suci maupun dari 

praktek kehidupan umat dalam sejarah Islam. Singkatnya, peri-kemakhlukan 

adalah prinsip kasih sayang kepada seluruh makhluk baik itu biotik maupun 

 
95A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan dalam Islam, h. 134. 

96Abu> Abdullah Ah{mad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaiba>ni>, 
Musnad al-Imam Ah}mad bin al-Hanbal, juz 22 (Beirut: Mu’assisah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M), 

h. 452. 
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abiotik, menempatkannya pada posisi terhormat dan memperlakukannya sesuai 

dengan aturan-aturan hukum Tuhan.   

4. Prinsip Moral-Etis (Akhlak) 

Etika lingkungan sebenarnya telah lama dianut oleh nenek moyang 

manusia secara tradisional, dengan bersumber pada agama (ecotheology). Seiring 

perkembangan zaman dan industralisasi, kearifan-tradisional yang selama ini 

memandang alam sebagai suatu yang sakral mulai memudar. Lebih dari itu, 

pandangan manusia modern terhadap alam sudah masuk pada sifat ingin sekedar 

menguasai alam tanpa ada perhitungan untuk memperbaiki atau menjaganya.    

Sehingga muncullah konsep moral-etis yang memiliki prinsip-prinsip 

umum Islam yang kaitannya dengan penegakan moral lingkungan. Moral 

lingkungan adalah beberapa prinsip dasar dalam Islam yang dijabarkan dari 

landasan dasar Islam (Tauhid). Prinsip-prinsip ini harus ditegakkan dalam rangka 

pengelolaan lingkungan.97  

Islam sebagai agama yang secara organik memperhatikan manusia dan 

lingkungannya memiliki potensi amat besar untuk melindungi bumi. Dalam al-

Qur’an sendiri kata bumi disebut sebanyak 485 kali dengan arti dan konteks yang 

beragam.98 Bahkan di bagian lain komponen-komponen lain yang ada pada bumi 

dan lingkungan hidup juga banyak disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis. 

Manusia, bumi dan makhluk ciptaan lainnya di dalam semesta adalah sebuah 

ekosistem yang kesinambungannya amat bergantung pada moralitas manusia 

sebagai khalifah di bumi yang diberikan wewenang dan amanah untuk menjaga 

dan melesatraikan. Sebagaimana dalam QS. al-A’ra>f/: 56 menjelaskan sebagai 

berikut: 

 
97A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan dalam Islam, h. 117. 

98Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 
h. 40. 
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َ ن  م ِ ق ريِبَٞ َ ِ للََّّ
 
ٱ َ حۡ ت  ر  َ نَّ

ِ
إ عًاَۚ م  ط  و  وۡفٗاَ خ  دۡعُوهَُ

 
ٱ و  حِه اَ صۡل  َٰ

ِ
إ َ ب عۡد  لَۡۡرۡضَِ

 
ٱ فَِِ تفُۡسِدُوإَْ َ لَ  و 

نِينَ  لمُۡحۡس ِ
 
 ٱ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.99 

Kenyataan ini saja melahirkan sebuah prinsip moral bahwa manusia 

mempunyai tanggung jawab baik terhadap alam semesta seluruhnya dan 

integritasnya, maupun terhadap keberadaan setiap bagian dan benda di alam 

semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas 

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

manusia sebagai bagian dari alam semesta, bertanggung jawab pula untuk 

menjaganya.  

Menurut Yusuf al-Qard}awi bahwasanya inti persoalan lingkungan hidup 

adalah pesoalan moral, oleh karena itu solusi yang paling efektif harus bersandar 

pada moralitas manusia, yaitu dengan cara revitalisasi nili-nilai moral, keadilan, 

kebaikan, kasih sayang, keramahan dan sikap tidak sewenang-wenang.100 Dari 

pemikiran seperti inilah penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih 

medalam, dalam rangka memformat sebuah konsep moral-etis (etika) lingkungan 

yang berbasis agama yang diambil dari nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah. 

 

 

 

 

 
99Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 

100Maize Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-

Qardawi, h. 412. 
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D. Keterkaitan Ayat yang Bahas tentang Pelestarian Lingkungan Hidup 

1. Keterkaitan Ayat al-Is}la>h dan al-Ifsad (kerusakan) 

Sebagai lawan dari kata fasada, kata s}aluha dalam al-Qur’an sering kali 

digandengkan dengan kata fasada. seperti dalam QS. Al-Baqarah/2: 11 sebagai 

berikut: 

َتفُۡسِدُوإَْفَِِ َل هُمَۡلَ  إَقِيل  ذ 
ِ
إ َو 

 
نَُمُصۡلِحُونَ َلَۡۡرۡضَِٱ ۡ اَنَ  َّم  ن

ِ
 ق الوُٓإَْإ

Terjemahnya: 

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan 

di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang 

mengadakan perbaikan".101 

Dan juga QS. al-A’raf/7: 56 sebagai berikut: 
َ مِن  ق ريِبٌَ َ ِ إللََّّ َ حْ ت  ر  َ نَّ

ِ
إ عًاَ م  ط  و  وْفاًَ خ  إدْعُوهَُ و  اَ حِِ  صْلَ 

ِ
إ َ ب عْد  إلَْۡرْضَِ فَِِ تفُْسِدُوإَ َ لَ  و 

(َ نِين   (56إلمُْحْس ِ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.102 

Secara leksikal kata fasa>d yang merupakan antonim dari s}alah (manfaat, 

berguna) bermakna keluar dari keseimbangan “khuruju ila sya’in an al-I’tidal” 

(sesuatu yang keluar dari keseimbangan). Sementara cakupan makna term fasad 

ternyata cukup luas yaitu mencakup jiwa, fisik dan apa saja yang menyimpan dari 

keseimbangan yang semestinya.103 

Al-Qur’an memerintahkan manusia untuk melakukan al-Is}la>h dan 

melarangnya melakukan al-Ifsad. Namun demikian, perlu dicamkan bahwa al-

Qur’an tidak banyak memberikan contoh, bahkan tidak menguraikan batasan 

makna al-Is}la>h. Hal ini dimaksudkan untuk menampung segala macam cara yang 

 
101Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 3. 

102Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 

103Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 272. 
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dapat berkembang sehingga upaya-upaya perbaikan dapat terus menerus 

dilakukan oleh masing-masing individua atau masyarakat, sesuai dengan 

perkembangan dan kondisinya. Sebaliknya Al-Qur’an dengan mudah 

menginformasikan beberapa contoh tentang pengrusakan atau al-Ifsad yang 

merupakan lawan dari al-Is}la>h atau perbaikan.104  

Kata al-Ifsad yang merupakan lawan dari kata al-Is}la>h kebanyakan 

menggunakan bentuk fi’il mud}ari  yakni merusak yang (yufsidu>n)  نَ وَْدَُسَِفَْيَََُ

berfungsi menjelaskan pelampauan batas. Kata ini ditampilkan dalam bentuk 

kata kerja mud}ari (masa kini dan akan datang) untuk mengisyaratkan 

kesinambungan perusakan. Memang seseorang tidak dinamai perusak kecuali jika 

perusakan telah berulang-ulang dilakukannya sehingga membudaya pada 

kepribadiannya. Perusakan adalah aktivitas yang mengakibatkan sesuatu yang 

memenuhi nilai-nilainya atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi 

kehilangan sebagian atau seluruh nilainya, sehingga tidak atau berkurang fungsi 

dan manfaatnya, akibat ulah orang yang merusak.105 

Allah Swt. menyebutkan kalimat َُنَ وَْلحَُصَْي  setelah kalimat َُنَ وَْدَُسَِفَْي  untuk 

menjelaskan bahwa kerusakan yang mereka lakukan benar-benar kerusakan yang 

tidak ada perbaikan di dalamnya sama sekali sebagai kebalikan dari sebagian 

orang-orang yang melakukan kerusakan yang mana perbuatan mereka bercampur 

dengan sebagian dari kebaikan.106 

Term fasad dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur’an terulang 

sebanyak 50 kali, yang dapat dibedakan menjadi: (1) perilaku menyimpan dan 

tidak bermanfaat (QS al-Baqarah/2: 11 dan QS al-A’raf/7: 56), (2) 

 

104Muhsin Mahfudz, Tafsir Tentang Kesalehan: Mengurai Makna Kesalehan dari Teks 

al-Qur’an hingga Sosial-Politik, h. 103  

105Badru Tamam, Ekoteologi dalam Tafsir Kontemporer, h. 66. 

106Wah}bah al-Zuhai>li>, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 199. 
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ketidakteraturan/ berantakan (QS al-Anbiya>/21: 22, (3) perilaku destruktif 

(merusak) (QS al-Naml/27: 34), (4) menelantarkan atau tidak peduli (QS al-

Baqarah/2: 220), (5) kerusakan lingkungan (QS al-Ru>m/30: 41).107  

Kemudian di dalam ayat al-Qur’an, dapat ditemukan juga beberapa hal 

yang secara tegas dinyatakan sebagai kerusakan (fasad) yang murni 

mengakibatkan pencemaran lingkungan. Hal-hal tersebut antara lain sebagai 

berikut:  

a. Perusakan tumbuhan, manusia dan lingkungan, (QS al-Baqarah/2: 205).  

ادَ  لفۡ س 
 
َٱ بُّ َيَُِ َلَ  ُ للََّّ

 
ٱ َو  ۚ َّسۡل  لن

 
ٱ َو  رۡث  لحۡ 

 
َٱ يُُۡلِِ  َفِيُ اَو  لَۡۡرۡضَِلِيُفۡسِد 

 
ىَٰفَِِٱ ع  َس  ٰ لََّ إَت و  ذ 

ِ
إ  و 

Terjemahnya: 

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk 

mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang 

ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.108 

b. Keengganan menerima kebenaran, (QS Ali Imran/3: 63). 

لمُۡفۡسِدِينَ 
 
َبِأ َع لِيَُۢ للََّّ 

 
َٱ نَّ

ِ
َّوۡإَْف ا ل نَت و 

ِ
 ف ا

Terjemahnya: 

Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesunguhnya Allah 

Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.109 

c.  Pengurangan takaran (QS al-A’raf/7: 85). 

ََ ٍَٰ لَ 
ِ
نَۡإ اَل كَُم ِ َم  للََّّ 

 
عۡبُدُوإَْٱ

 
ق وۡمَِٱ َي  َٰ يۡبٗاَۚق ال  َشُع  اهُُۡ َٱَخ  دۡي ن  َم  ٰ لَ 

ِ
إ نََو  َم ِ

ٞ
ن ة تۡكَُب ي ِ اءٓ  ق دَۡج  هُۥَۖۡ غ يُْۡ

ب عَۡ لَۡۡرۡضَِ
 
ٱ فَِِ تفُۡسِدُوإَْ َ لَ  و  َ هُُۡ ي اءٓ  ٱَش ۡ َ لنَّاس 

 
ٱ سُوإَْ ت بۡخ  َ لَ  و  َ إن  لمِۡيز 

 
ٱ و  َ لۡك يۡل 

 
ٱ ف أوَۡفوُإَْ َۡۖ ب ِكُۡ َرَّ د 

ؤۡمِنِينَ  نَكُنتَُُمُّ
ِ
َإ َّكُۡ َل يْۡٞ لِكَُۡخ  َٰ حِه اَۚذ  صۡل  َٰ

ِ
 إ

Terjemahnya: 

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, 

Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan 

 

107Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 

h. 658. 

108Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42. 

109Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 76. 
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dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan 

timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 

sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

betul-betul kamu orang-orang yang beriman".110 

d. Usaha memecah belah kesatuan (QS al-Anfal/8: 73). 

ادَٞك بِيَْٞ ف س  لَۡۡرۡضَِو 
 
َفَِِٱ

ٞ
لوُهَُت كُنَفِتۡن ة َت فۡع  لََّ

ِ
َإ َك ف رُوإَْب عۡضُهُمَۡٱَوۡلِي اءَُٓب عۡضٍۚ ين  ِ لََّّ

 
ٱ  و 

Terjemahnya: 

Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi 

sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa 

yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka 

bumi dan kerusakan yang besar.111 

e. Foya-foya, bernewah-mewah dan pemborosan (QS Hud/ 11: 116)  

َق لِيلََٗم َِ لََّ
ِ
لَۡۡرۡضَِإ

 
ادَِفَِِٱ لفۡ س 

 
نَِٱ َع  َٱُوْلوُإَْب قِيَّةَٖي نۡۡ وۡن  لقُۡرُونَِمِنَق بۡلِكُۡ

 
َٱ َمِن  ن  َكَ  نََۡف ل وۡلَ  مَّ

نوُإَْمُجۡرمِِينَ  كَ  آَٱُتۡرفِوُإَْفِيهَِو  ل مُوإَْم  َظ  ين  ِ لََّّ
 
َٱ َّب ع  ت

 
ٱ َو  يۡن اَمِنُۡۡمّٖۡۗ  ٱَنج 

Terjemahnya: 

Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang 

yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) 

kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang 

yang telah Kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim 

hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan 

mereka adalah orang-orang yang berdosa.112 

f. Makar dan penipuan (QS al-Naml/27: 48). 

َيصُۡلِحُونَ  لَ  لَۡۡرۡضَِو 
 
َفَِِٱ هۡطَٖيفُۡسِدُون  ةَُر  دِين ةَِتِسۡع  لمۡ 

 
َفَِِٱ ن  كَ   و 

Terjemahnya: 

Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di 

muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.113 

2. Keterkaitan Sejarah  

Dari berbagai ayat yang menyebutkan kata pelestarian (al-Is}la>h) dalam al-

Qur’an ada beberapa indikator ayat yang menyinggung tentang sejarah seperti 

 

110Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 217. 

111Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 257. 

112Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 324. 

113Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 548. 
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sejarah Nabi Syu’aib, Nabi Musa Nabi Shaleh dan keadaan negeri salih. 

Sebagaimana dalam al-Qur’an menyebutkan sebagai berikut: 

a. Sejarah Nabi Syu’aib (QS al-A’raf/7: 85) 

ََ دۡي ن  َم  ٰ لَ 
ِ
إ نََو  َم ِ

ٞ
ن ة تۡكَُب ي ِ اءٓ  ق دَۡج  هُۥَۖۡ َغ يُْۡ ٍَٰ لَ  ِ

نَۡإ اَل كَُم ِ َم  للََّّ 
 
عۡبُدُوإَْٱ

 
ق وۡمَِٱ َي  َٰ يۡبٗاَۚق ال  َشُع  اهُُۡ ٱَخ 

ب عَۡ لَۡۡرۡضَِ
 
ٱ فَِِ تفُۡسِدُوإَْ َ لَ  و  َ هُُۡ ي اءٓ  ٱَش ۡ َ لنَّاس 

 
ٱ سُوإَْ ت بۡخ  َ لَ  و  َ إن  لمِۡيز 

 
ٱ و  َ لۡك يۡل 

 
ٱ ف أوَۡفوُإَْ َۡۖ ب ِكُۡ َرَّ د 

ؤۡمِنِينَ  نَكُنتَُُمُّ
ِ
َإ َّكُۡ َل يْۡٞ لِكَُۡخ  َٰ حِه اَۚذ  صۡل  َٰ

ِ
 إ

Terjemahnya: 

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, 

Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada 

Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan 

dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan 

timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 

sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

betul-betul kamu orang-orang yang beriman".114 

Ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Syu’aib as. yang persis dengan 

redaksi kisah Nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Luth as. Dalam ayat ini 

menjelaskan penduduk negeri atau suku madyan yang di utus saudara mereka 

syuaib yang dikenaal sebagai khatib atau orator para Nabi. Dia berkata wahai 

kaumku sembahlah Allah Tuhan yang Maha Esa tidak ada bagi kamu satu Tuhan 

pun yang memelihara kamu dan menguasai seluruh makhluk selain-Nya. Sungguh 

telah datang kepada kamu bukti yang nyata, yang membuktikan kebenaranku 

sebagai utusan-Nya bukti itu dari Tuhan yang senantiasa memelihara., karena itu 

patuhilah tuntunan-Nya yang aku sampaikan kepada kamu antara lain 

sempurnakanlah takaran dan yang ditakar atau timbangan serta yang ditimbang 

dan jangan kamu kurangi bagi manuisa barang-barang takaran dan timbangan 

yang kamu akan berikan kepada mereka dan janganlah kamu membuat kerusakan 

di bumi dalam bentuk apapun sesudah perbaikannya yang dilakukan Allah atau 

 

114Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 219. 
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juga oleh manusia. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu dan anak keturunan 

serta generasi sesudah kamu jika betul-betul kamu orang-orang mukmin.115    

Ayat di atas melarang untuk berbuat kerusakan. Sebagaimana dalam ayat 

ini bahwasanya Nabi Syu’aib berkata (َۚحِه ا صۡل  َٰ
ِ
َإ لَۡۡرۡضَِب عۡد 

 
َتفُۡسِدُوإَْفَِِٱ لَ   artinya (و 

janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah orang-orang saleh dari para 

Nabi dan pengikut mereka yang membeli barang-barang memperbaikinya. 

Kalimat di atas ada pembuangan mudhaf, aslinya adalah setelah memperbaiki 

penghuni bumi. Perbuatan memperbaiki adalah umum meliputi aqidah, perilaku, 

akhlak, sistem masyarakat, kebudayaan, kemakmuran dan semua macam 

kemajuan pertanian, industri dan perdagangan. Perlu dicatat bahwa firman Allah 

Swt. (َُُۡه ي اءٓ  ٱَش ۡ َ لنَّاس 
 
ٱ سُوإَْ ت بۡخ  َ لَ   adalah larangan merusak dunia. Firman-Nya (و 

لَۡۡرۡضَِ)
 
َتفُۡسِدُوإَْفَِِٱ لَ   adalah larangan membuat kerusakan pada agama sehingga (و 

ayat ini mencakup larangan kerusakan dunia dan agama.116  

b. Sejarah Nabi Musa (QS Yunus/10: 81) 

لَ  عَ   يصُۡلِحَُ َ لَ  َ للََّّ 
 
ٱ َ نَّ

ِ
إ ۥَٓ يبُۡطِلُُ س  َ للََّّ 

 
ٱ َ نَّ

ِ
إ َ حۡرُۖۡ لس ِ

 
ٱ بِهَِ جِئۡتَُُ اَ م  َ ٰ مُوسَ  َ ق ال  ٱَلقۡ وۡإَْ آَ َف ل مَّ

لمُۡفۡسِدِينَ 
 
 ٱ

Terjemahnya: 

Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan 

itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak 

benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus 

berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan.117 

Ayat ini merupakan bagian kedua dari kisah Nabi Musa bersama fir’aun, 

dimana fir’aun ingin meminta bantuan kepada para ahli-ahli sihir untuk 

menghadang mukjizat Nabi Musa dan melawan seruannya, dia pun 

memerintahkan untuk mendatangkan para ahli sihir yang pandai agar 

 

115M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 167. 

116Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 524.  

117Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 299. 
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memperlihatkan kepada khalayak ramai bahwa apa yang dibawa oleh Musa 

adalah bentuk sihir juga sehingga dia dapat membendung manusia untuk 

mengikutinya karena menganggapnya dia sebagai seorang penyihir.118  

Adapun tujuan pemaparan kisah ini pada surah ini adalah untuk 

menunjukkan pembangkangan fir’aun terhadap ajakan Rasul Allah serta 

bagaimana Allah Swt. membela kaum lemah. Di samping itu, agar menjadi 

pelipur hati Nabi Muhammad Saw. yang juga dihadapai dengan kedurhakaan oleh 

kaum musyrikin Mekkah sekaligus peringatan bagi mereka yang menuduh Nabi 

Muhammad Saw. sebagai penyihir dan al-Qur’an sebagai sihir.119  

Makna dari ayat-ayat ini fir’aun berkata kepada para pemukanya ketika 

dia melihat tongkat Nabi Musa dan tangannya yang bercahaya putih dengan 

keyakinan bahwa kedua hal itu adalah sihir luar biasa dalam ilmu sihir karena 

mereka menganggap bahwa tidak ada beda antara mukjizat Tuhan dan sihir. 

Mereka pun mendatangkan para ahli sihir dan ketika mereka telah datang dan 

berkumpul, Nabi Musa pun berkata dan menjelaskan apa yang difirmankan oleh 

Allah Swt. yaitu ( لمُۡفۡسِدِينَ 
 
َٱ َيصُۡلِحَُعَ  ل  َلَ  للََّّ 

 
َٱ نَّ

ِ
 sesungguhnya Allah tidak akan (إ

membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat 

kerusakan, tidak akan menetapkan dan menguatkan, dan tidak akan 

menjadikannya bisa terus bertahan lama dan Allah Swt. akan mengukuhkan dan 

menampakkan yang benar, dan juga menetapkan dan menguatkan atas sesuatu 

yang batil dengan ketetapan ketentuan-Nya.120 

 

 

 

118Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 232. 

119M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 482. 

120Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r. h. 233. 
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c. Sejarah Nabi Shaleh (QS. Hud/11: 61) 

أكََُُم َِ َٱَنش  هُو  هُۥَۖۡ َغ يُْۡ ٍَٰ لَ 
ِ
نَۡإ اَل كَُم ِ َم  للََّّ 

 
عۡبُدُوإَْٱ

 
ق وۡمَِٱ َي  َٰ لِحٗاَۚق ال  َص  َٰ اهُُۡ َٱَخ  َث مُود  ٰ لَ 

ِ
إ لَۡۡرۡضَِو 

 
َٱ ن 

ت غۡفِرُوهَُثََُُّ س ۡ
 
كَُُۡفِيُ اَف أ ر  ت عۡم  س ۡ

 
ٱ جِيبَٞو  َق ريِبَٞمُّ بّ ِ َر  نَّ

ِ
َإ ل يۡهِۚ

ِ
 توُبوُٓإَْإ

Terjemahnya: 

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: 

"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain 

Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)".121 

Ayat ini mengungkapkan bagian dari pernyataan Nabi Shaleh kepada 

kaumnya bangsa Tsamud yang mendiami suatu wilayah pegunungan antara tabuk 

dan Madinah. Pada ayat sebelumnya, Nabi S}aleh mengajak kaumnya agar 

menyembah Allah, memohon ampunan dan bertobat kepada-Nya, karena Dia 

yang telah menciptakan manusia dan memberinya kekuasaaan serta 

menjadikannya sebagai makhuk pembangun kemakmuran atau peradaban.  

Kisah Nabi S}aleh yang diungkapkan ayat ini, dan ayat lainnya, 

merupakan salah satu bagian dari rangkaian kisah para Nabi yang secara 

keseluruhan memperlihatkan adanya satu alur perjuangan sejak dari Nabi Nuh 

sampai kepada Nabi Muhammad saw. alur tersebut adalah seruan mengesakan 

Tuhan dengan tidak menyekutukan sesuatu dengan-Nya dan agar manusia 

bertobat kembali ke jalan Allah. Seruan yang dibawah oleh Nabi Shaleh ini 

disertai dengan argumentasi kejadian manusia dan statusnya seperti tersebut di 

atas.122 

Dari keterangan di atas dapat diketahui, bahwa bangsa-bangsa terdahulu 

tidak hanya menghuni suatu wilayah tertentu, tetapi mereka telah membangun 

peradaban dan memanfaatkan potensi alam dan lingkungan sekitar mereka untuk 

 

121Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 315. 

122M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 667. 
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kemakmuran hidup Bersama. Di antara mereka itu adalah bangsa Tsamud yang 

keberadaannya diungkapkan oleh Nabi Shaleh dengan ungkapam isti’ma>r.  

d. Keadaan Negeri Sa>lih (QS al-Naml/27: 48) 

َيصُۡلِحُونَ  لَ  لَۡۡرۡضَِو 
 
َفَِِٱ هۡطَٖيفُۡسِدُون  ةَُر  دِين ةَِتِسۡع  لمۡ 

 
َفَِِٱ ن  كَ   و 

Terjemahnya: 

Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di 

muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.123 

Ayat diatas menyebutkan istilah tis’atu rahtin yang berarti sembilan 

orang bisa juga disebutkan sembilan kelompok. Kata raht digunakan untuk 

kelompok orang yang jumlahnya kurang dari sepuluh, akan tetapi ada juga yang 

mengatakan 40 orang. Dalam konteks ayat di atas, sembilan orang itu adalah 

para pembesar dan pemimpin kaum samud yang melakukan kerusakan di bumi. 

Bahkan mereka selalu membuat kerusakan tanpa berbuat kebaikan.124 

Ayat dari surah al-Naml juga diatas menjelaskan tentang keadaan sebuah 

Negeri Sa>lih, yakni hijr yang mempunyai sekelompok orang yang selalu 

mengadakan kerusakan lingkungan dan tidak mengadakan perbaikan. Salah satu 

bentuk kerusakan yang mereka lakukan adalah membuat tindakan makar berupa 

penyerangan kepada keluarga Nabi Sa>lih. 

Sebab-sebab banyak timbul kerusakan di dalam kota Hijr karena di dalam 

kota itu ada Sembilan orang yang suka berbuat kekacauan dalam masyarakat. 

Mereka yang sembilang orang itu adalah anak para bangsawan yang berkuasa di 

negeri itu. Segala perbuatan baik dan buruk dapat mereka lakukan dengan leluasa 

dan tidak seorang pun dapat menghalanginya. Perbuatan-perbuatan jahat yang 

mereka lakukan itu selalu dilindungi dan dibela oleh orang tua mereka yang 

 

123Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 548. 

124Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 140. 



123 
 

 
 

berkuasa di negeri itu. Dengan demikian, orang yang Sembilan itu menjadi 

sumber perbuatan buruk dan angkara murka.125  

 

125Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 141. 
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  BAB IV 

EKSISTENSI DAN URGENSI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

PERSPEKTIF AL-QUR’AN 

A. Eksistensi Pelestarian Lingkungan Hidup dalam al-Qur’an  

1. Pelestarian Bumi (ِ ض  َرأ لۡأ
 
 (ٱ

Bumi yang diciptakan Allah yang sungguh amat luas dengan berbagai 

macam jenisnya ini diamanahkan untuk diurus oleh manusia karena hanya 

manusia, diantara makhluk Allah ini, yang memiliki kemampuan memenejnya, 

dibebankan kepada manusia agar bertanggung jawab memeliharanya. Inilah 

jabatan sebagai khalifah. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia harus 

mengurus, memanfaatkan dan memelihara, baik langsung maupun tidak 

langsung. Adapun amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pelestarian Air 

Air merupakan sumber kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga, 

karena merupakan sumber kehidupan yang sangat besar dan bermanfaat bagi 

kehidupan manusia baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Di dalam al-

Qur’an, ayat-ayat mengenai air berjumlah 59, sebagian besar dari ayat-ayat itu 

menyatakan bahwasanya Allah swt. yang menurunkan air dari langit sebagai 

hujan untuk menghidupkan bumi yang mati dan kering kemudian menjadi hijau 

setelah itu menumbuhkan tanaman yang menghasilkan biji-bijian serta buah-

buahan, yang dapat dinikmati oleh manusia dan makhluk lainnya.1 Sebagaimana 

dijelaskan dalam QS. al-Anbiya>/21: 30 sebagai berikut:  

لأمَِ
 
ٱ نَِ وَجَعَلأناَِم  مَاِۖ َُٰٰ نَ ففََتقَأ رَتأقٗاِ كََنتََاِ ضَِ َرأ لۡأ

 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ ِ ٱَنذ كَفَرُوٓاِْ ينَِ لَّذ 

 
ٱ يرََِ ِ لمَأ ِٱَوَِ ِكُُذ اءٓ 

نوُنَِ م  ِٱَفلَََِيؤُأ ٍّۚ ءٍِحٍََ ِشََأ

 

 

 

1Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup h. 131   
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Terjemahnya: 

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi 

keduanya dahulunya menyatu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya; 

dan Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air; maka 

mengapa mereka tidak beriman.2 

Secara ilmiah, air merupakan nutrien yang paling dalam kehidupan, 

karena tanpa air kelangsungan hidup tidak akan dapat bertahan. Tubuh manusia 

sebagian besar terdiri atas cairan, sekitar 54% dari berat badan orang dewasa 

terdiri atas cairan, sedangkan pada anak-anak bahkan kurang lebih 70% dari berat 

badannya terdiri atas cairan.3 

 Adapun yang dimaksud dengan pelestarian air secara singkat adalah 

kegiatan pemeliharaan sumber daya air. Menurut Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, pemeliharaan air adalah 

upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi 

sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang 

maupun yang akan datang.4 

Air merupakan unsur yang sangat vital dalam kehidupan, karena tanpa air 

kelangsungan hidup tidak akan dapat bertahan. Demikian Allah Swt. 

Mengungkapkan hal ini dalam firmannya melalui QS. Hud/11: 7 sebagai berikut: 

 

ِ مٍِوَكََنَِعَرْشُهُِعلَََِالمَْاء  ِٱَيَّذ تذة  ِس   ِوَالَْۡرْضَِفِ  مَاوَات  يِخَلقََِالسذ    وَهُوَِالَّذ 

 

2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 460. 

3Tien Tirtawinata, Makanan dalam Perspekstif al-Qur’an dan Ilmu Gizi, (Cet. I; Jakarta: 

Balai Penerbit FKUI, 2006), h. 59. 

4Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 131  
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Terjemahnya: 

Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan 

adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air.5 

Pelestarian air merupakan kebutuhan yang mendesak dan menjadi 

tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini 

didasarkan pada fakta ilmiah bahwa jumlah air di bumi ini tetap, namun jika 

tidak dipelihara dengan manajemen air yang baik, maka akan terjadi kekurangan 

air di musim kemarau dan kelebihan air di musim hujan karena siklus air menjadi 

tidak seimbang. 

Langkah-langkah konservasi Air yang menjadi amanat UU nomor 7 tahun 

2004 tentang sumber daya air dan usulan konservasi Gerakan Nasionak-

Kemitraan Pemeliharaan Air (GN-KPA), menurut al-Qur’an, merupakan program 

al-Is}lah yang harus dilakukan dengan konsep jihad guna melindungi dan 

melestarikan sumber daya air bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk 

hidup lainnya, sekaligus menghindari al-Fasad yaitu kerusakan lingkungan hidup, 

terganggunya siklus air dan berbagai masalah sosial yang diakibatkannya.6 

Bahkan dalam al-Qur’an menegaskan tidak akan binasa sebuah negeri apabila 

penduduknya itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. Hud/11: 117 sebagai berikut: 

ل حُونَِ لهَُاِمُصأ ِوَٱَهأ ٖ
لأقُرَىِٰب ظُلۡأ

 
ِٱ َ ُّكَِل يُُألِ   وَمَاِكََنَِرَب

Terjemahnya: 

Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama 

penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.7 

Menurut al-Qurtubi bahwasanya yang dimaksud dengan ayat diatas “Dan 

Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri. Maksudnya adalah 

 

5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 305. 

6Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 137.  

7Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 324. 
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penduduk negeri secara zhalim,” yaitu dengan melakukan kemusryikan dan 

kekufuran. Dan adapun kalimat Wa ahluha> muslihuna حُونَِ   مُصْل   sedang“  وَٱَهْلُهَاِ

penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan,” maksudnya adalah diantara 

mereka dalam mengambil dan memberikan hak-hak yakni Allah tidak 

menghancurkan mereka karena kekufuran mereka saja, sehingga kerusakan 

semakin bertambah sebagaimana Allah menghancurkan kaum Syu’aib yang telah 

mengurangi takaran dan timbangan dan juga kaum Luth yang telah melakukan 

liwath (perbuatan homoseks). Ini menunjukkan bahwa perbuatan maksiat lebih 

dekat dengan azab di dunia dari pada perbuatan syirik, walaupun perbuatan syirik 

di akhirat lebih susah.8  

Kegiatan konservasi air dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan dan 

pelestarian sumber air. Pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan 

pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber 

daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai sebagaimana dalam pasal 20 

ayat 2 UU sumber daya air. Sementara itu perlindungan dan pelestarian sumber 

air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan 

keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya 

alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.9 Maka 

dari itu manusia wajib menjaga dan melestarikan kekayaan yang amat berharga 

ini, jangan sekali-kali melakukan tindakan-tindakan yang kontra produktif yaitu 

dengan cara mencemarinya, merusak sumbernya apalagi dengan cara 

menggunakan secara berlebih-berlebihan tanpa manfaat. 

 

 

8Abu> Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakr al-Ans}ari> Syamsul al-Din al-

Qurtubi>, Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’an Tafsir al-Qurtubi>, Juz 9 (Kairo: Da>r al-Kutb al-Misriah, 

1384 H/1964 M), h. 114. 

9Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup h. 136. 
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b. Pelestarian Gunung 

Gunung adalah suatu kawasan yang menjulang sekurang-kurangnya 620 

meter lebih tinggi dari daerah di sekitarnya, permukaan datarannya terdiri atas 

lereng-lereng yang panjang atau lembah yang dalam dan berpunggungan sempit 

yang tinggi, umumnya merupakan daerah beriklim dingin. Gunung juga 

didefinisikan sebagai sebidang tanah yang terangkat di atas daerah yang 

berdekatan dan biasanya ditemukan dalam rangkaian atau barisan panjang yang 

berkaitan satu sama lain, tetapi terkadang pula berupa sebuah bukit tunggal 

menyendiri. Gunung diartikan pula sebagai bagian lapisan kulit bumi yang 

terangkat di atas permukaan tanah sekelilingnya.10 

Gunung merupakan sumber daya yang memiliki banyak manfaat yang 

seharusnya di jaga dan di lestraikan agar supaya tercapai kemakmuran dan 

terpenuhi seluruh kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, manusia diberikan 

amanah dan tanggung jawab dalam mengelola dan memanfaatkannya. 

Alam semesta ini diciptakan oleh Allah sangat sempurna untuk mengatur 

keberlangsungan kehidupan makhluk yang Allah telah ciptakan. Sekaligus 

memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan 

mengelolahnya sehingga tidak terjadi bencana di muka bumi. Sebagaimana 

dijelaskan dalam QS. Hud/11: 61 sebagai berikut: 

هُۥِۖهُوَِٱَنشَأكَُُِمَِ  ُ ِغيَۡأ لٍَََٰ
ِ
ِا نأ ِمَاِلكَُُِمَ  َ للَّذ

 
بُدُواِْٱ عأ

 
ِٱ م  قوَأ َٰٰ َ قاَلَِي ل حٗاٍِّۚ ِصَ َٰ ِثمَُودَِٱَخَاهُُأ لََٰ

ِ
ِوَا ض  َرأ لۡأ

 
نَِٱ

يبِِٞ ج  ِقرَ يبِٞمُّ ِرَبَّ  نذ
ِ
ِا ه ٍّۚ ليَأ

ِ
ف رُوهُِثُُذِتوُبوُٓاِْا تَغأ س أ

 
يُاَِفأَ مَرَكُُأِف  تَعأ س أ

 
ِوَٱ

Terjemahnya: 

Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, 

“Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia 

telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, 

karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-

 

10Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup h. 40. 
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Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan 

memperkenankan (doa hamba-Nya).11 

Di dalam ayat tersebut, kata ُواس تمرك berarti manusia diperintahkan untuk 

memakmurkan bumi, karena manusia mempunyai potensi dan memiliki kesiapan 

untuk menjadi makhluk yang membangun. Memakmurkan bumi pada hakikatnya 

adalah pengelolaan lingkungan secara benar dengan cara melaksanakan 

pembangunan dan mengolah bumi. Karena alam harus dijaga dan dilestarikan 

supaya tidak punah sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.12  

Apabila manusia mampu memakmurkan dan memelihara alam dengan 

baik, maka alam pun akan bersahabat dengan kita. Allah telah membentangkan 

bumi yang sangat luas beserta tumbuh-tumbuhan, laut dan semua ekosistem yang 

ada di dalamnya. Baik itu gunung-gunung, batu, air dan udara, semua itu 

merupakan sumber daya alam. Bumi dan semua yang ada di dalamnya diciptakan 

Allah untuk manusia, baik yang dilangit maupun dibumi. Sebagaimna dalam QS 

al-Hijr/15 :19-20 menjelaskan sebagai berikut: 

زُونِٖ وأ ءِٖمذ ِشََأ نِكَُُ  يُاَِم  ِوَٱَنبَۢتأناَِف  َ سِ  يُاَِرَوََٰ
اِوَٱَلأقيَأناَِف  ََٰٰ نَ ضَِمَدَدأ َرأ لۡأ

 
وَجَعَلأناَِ ِِ١٩وَٱ

يَنِ ق  ز  ۥِب رََٰ ِلََُ تُُأ ذس أ ي شَِوَمَنِل يُاَِمَعَ َٰ ِف  ۲۰ِلكَُُأ
Terjemahnya: 

19. Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya 

gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut 

ukuran. 

20. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk 

keperluanmu, dan (Kami ciptakan pula) makhluk-makhluk yang bukan 

kamu pemberi rezekinya.13 

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwasanya Allah swt. telah 

menghamparkan bumi, menjadikan gunung dan tumbuh-tumbuhan, maka 

manusia harus bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya 

 
11Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 315. 

12Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 74.  

13Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 365. 
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alam berdasarkan azaz kelestarian untuk mencapai kemakmuran sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan umat manusia.14 

c. Pelestarian Tanah 

Al-Qur’an menyebutkan istilah tanah sebagai mustaqar yaitu tempat 

hunian di mana manusia menetap selama hidupnya di dunia. Tidak sekedar itu, 

tanah adalah tempat manusia berasal, tempat manusia berpijak dan tempat 

manusia kembali dalam kematiannya. Dari tanah pula tumbuh-tumbuhan, pohon-

pohon dan sejumlah hewan hidup dapat berkembang biak. Dengan demikian, 

tanah sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak saja karena sebagian 

makanan berasal, tetapi tanah juga bisa digunakan sebagai alat bersuci untuk 

kepentingan ibadah. 

Terjadinya bencana tanah longsor dan banjir menunjukkan peristiwa yang 

berkaitan dengan masalah tanah. Banjir telah menyebabkan pengikisan lapisan 

tanah oleh aliran air yang disebut erosi yang berdampak pada hilangnya 

kesuburan tanah serta terkikisnya lapisan tanah dari permukaan bumi. Tanah 

longsor disebabkan karena tak ada lagi unsur yang menahan lapisan tanah pada 

tempatnya sehinggan menimbulkan kerusakan. Jika hal tersebut dibiarkan terus 

berlangsung, maka bukan mustahil jika lingkungan berubah menjadi padang 

tandus. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan 

kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali (reboisasi) terhadap tanah 

yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi 

tanahnya miring perlu dibangun terasering sehingga mampu menghambat laju 

aliran air hujan.15  

 

 

14M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama al-Qur’an (Bandung: 

Mizan, 2000), h. 273.  

15Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam), h. 42. 
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d. Pelestarian Laut 

Laut merupakan keajaiban dalam kehidupan makhluk di planet ini. Air 

laut tidak pernah beristirahat barang sekejap pun dalam bentuk gelombang air 

atau gerakan di bawah permukaannya. Kadangkala gelombang itu membentuk 

berbagai pola yang dapat dikatakan beraturan, tapi pada saat yang berbeda gerak 

itu tampak sama sekali kacau, atau gelombang itu sangat rendah sehingga riak-

riaknya seolah tak terasa. Jelasnya, setiap partikel air itu timbul tenggelam, 

bergerak ke depan dan ke belakang, tiada henti.16 

Laut memiliki manfaat dan peranan besar bagi kehidupan manusia yang 

juga merupakan bagian dari lingkungan hidup. Seiring dengan berkembangnya 

ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi laut bertambah dengan ditemukannya 

berbagai macam bahan tambang dan galian yang berharga.17 

Sejak dahulu laut telah menjadi sumber penghidupan manusia yang 

melimpah. Di dalamnya terdapat aneka macam biota laut yang terus menerus 

berkembang sebagai bagian dari ekosistem dan persediaan konsumsi bagi 

manusia baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun kehidupan laut yang 

melimpah untuk kepentingan hidup manusia, tidak berarti bahwa mereka 

seenaknya mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya lautan tanpa 

mempertimbangkan faktor kelestarian lingkungan hidup. Persoalan yang sering 

terjadi adalah faktor keserakahan dan keserampangan manusia tanpa 

mempedulikan akibat buruk dari perbuatannya.18 Jika tindakan-tindakan 

perusakan terhadap lingkungan laut dibiarkan, maka akan terjadi kepunahan 

 

16Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup h. 85. 

17Dewa Gede Sudika Mangku, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut 

Hukum Internasional, Jurnal: Tanjungan Law Journal, vol 4 no 2 juli (2020), h. 162.  

18Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 95.  
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biota laut, di samping kerusakan pada lingkungan laut itu sendiri yang sangat 

memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk memelihara dan melestarikan ekosistem 

laut, maka diperlukan upaya peningkatan kesadaran lingkungan melalui 

pembinaan terhadap masyarakat perusak lingkungan laut agar supaya tidak 

mengulangi kerusakan terhadap lingkungan dan kemudian memohon ampun 

kepada Allah untuk berusaha memperbaikinya kembali.19 Sebagaimana dalam QS 

al-An'am/6: 54 sebagai berikut: 

بِ  نوُنَِ م  يؤُأ ينَِ لَّذ 
 
ٱ ذَاِجَاءَٓكَِ

ِ
َِِوَا ذهُۥِمَنأ ٱَن ةَِ َ حۡأ لرذ

 
ٱ ِ ه  نفَأس  ِ ِعلَََٰ رَبُّكُُأ كَتبََِ ِۖ كُُأ علَيَأ ِ سَلٌََٰۡ ِ ت ناَِفقَُلأ َٰٰ َ اي

يٞمِ ذهُۥِغفَُورِٞرذح  لحََِفأَنَ ۦِوَٱَصأ ه  د  نِۢبعَأ ِثُُذِتََبَِم  لََٖ هَ َٰ َ اِبِ  ِسُوٓءَۢ نكُُأ ِعََ لَِم 
Terjemahnya: 

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang 

kepadamu, maka katakanlah, “Salamun ‘alaikum (selamat sejahtera untuk 

kamu).” Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, 

(yaitu) barang-siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, 

kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.20  

Ayat di atas menyatakan bahwa manusia yang berbuat kejahatan apapun 

jenisnya di sebabkan oleh kejahilan (kecerobohan, dorongan nafsu, amarah dan 

sebagainya), kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dengan menyadari 

kekeliruan dan menyesali kesalahnnya, bertekad tidak mengulanginya dan 

memohon ampun kepada Allah serta mengadakan perbaikan terhadap jiwa dan 

aktifitasnya. Paling tidak perbaikan yang menjadikan sesuatu yang dirusaknya 

kembali ke keadaan semula. Apabila demikian, maka kejahatannya akan dihapus 

karena Allah Maha pengampun, bahkan akan menganugerahkan kepadanya 

rahmat karena Dia Maha Penyayang.21 

 

19Ahmad Yusam Thobroni, Fiqih Kelautan II: Etika Pengelolaan Laut dalam Perspektif 

al-Qur’an, Jurnal Al-Fikra; Jurnal Ilmiah Keislaman, vol 7, no 2 (2008), h. 366. 

20Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 181. 

21 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, h. 145. 
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Perlindungan lingkungan laut sangatlah berkaitan erat dengan masalah 

lingkungan hidup pada umumnya dan lingkungan hidup di laut khususnya pada 

sesuatu yang berkenaan dengan Kawasan. Pasal 145 konvensi hukum laut PBB 

mengamanatkan kepada setiap otoritas untuk mengambil tindakan-tindakan yang 

perlu berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan berdasarkan konvensi 

demi terjamin perlindungan lingkungan laut yang efektif dari segala tindakan 

yang merugikan. Adapun prosedur-prosedur yang menetapan peraturan tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-

bahaya lainnya terhadap lingkungan laut termasuk garis pantai dan 

gangguan terhadap keseimbangan ekologi laut, dengan memperhatiakn 

secara khusus akibat-akibat negative dari kegiatan-kegiatan di Kawasan, 

seperti: pengeboran, pengerukan. Penggalian, pembuangan limbah, dan 

pembangunan. 

2. Perlindungan dan pelestarian atas sumber daya atau kekayaan-kekayaan 

dari Kawasan serta pencegahan atas kerusakan flora dan fauna lingkungan 

laut.22 

e. Pelestarian Flora dan Fauna 

Flora dan Fauna yang ada di bumi ini selayaknya dirawat dan dipelihara 

karena manusia sendirilah yang akan menikmatinya. Nada tersebut mungkin 

kelihatan semata kepentingan manusia yang dikesankan “antroposentris” 

terhadap lingkungan, tetapi justru di sini kita dapat menangkap pesan bahwa 

 

22Dewa Gede Sudika Mangku, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut 

Hukum Internasional, h. 170-171. 
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Allah memberikan anugerah kepada manusia untuk memanfaatkan segala yang 

ada di bumi, tak lain sebagai ujian atas tanggung jawab lingkungan.23   

Karena itu memelihara kelestarian flora dan fauna dengan segala macam 

keragamannya, baik untuk pemenuhan kebutuhan fisik dalam bentuk pangan 

maupun untuk kenyamanan hidup seluruh makhluk di bumi adalah bagian yang 

sangat penting dalam upaya memakmurkan bumi.  

Tradisi Islam begitu memperhatikan flora dan fauna ini dapat dijumpai 

dari adanya anjuran menyediakan lahan untuk perlindungan satwa liar maupun 

langka. Selain perlindungan pada hutan atau tumbuhan, binatang langka dan 

terancam punah pun ditetapkan sebagai binatang-binatang yang dilindungi. 

Meskipun sudah ada peraturan terkait perlindungan tersebut, seringkali kita 

masih menyaksikan perburuan pada binatang langka. Pentingnya menjaga 

kelangsungan flora dan fauna ini karena keduanya merupakan ekosistem yang 

juga mempengaruhi keseimbangan alam.  

Adapum salah satu bentuk perhatian dalam pemeliharaan kelestarian flora 

ialah dengan tidak memanfaatkan kekayaan alam berupa tumbuhan secara 

berlebihan atau boros karena perbuatan mengeksploitasi tumbuhan secara 

berlebihan akan menimbulkan kerusakan atau dampak negatif yang berbahaya 

bagi manusia dan juga bagi generasi penerus maupun makhluk hidup lainnya 

seperti hewan. Berhubungan dengan hal itu, terdapat juga penjelasan dalam ayat 

al-Qur’an bahwa Allah sangat tidak menyukai sikap munafik yang membuat 

kerusakan di bumi. Sebagaiman dalam QS al-Baqarah/2: 204-205 sebagai 

berikut:    

 

23Irsan, Ahmad Abu Bakar dan Aan Parhani, Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai 

Degaradasi, Konservasi dan Etika Lingkungan, Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan 

Keagamaan, vol 14 no 12, Desember (2021), h. 176. 
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ٱَلَدُِّ وَهُوَِ ۦِ ه  قلَأب  ِ مَاِفِ  ِ علَََٰ ِ َ للَّذ
 
ٱ ه دُِ وَيشُأ نأيَاِ لدُّ

 
ٱ ِ لأحَيَوٰة 

 
ٱ ِ ۥِفِ  لَُُ قوَأ بُكَِ ج  يعُأ مَنِ ِ لنذاس 

 
ٱ نَِ ِوَم 

ِِ صَام  لأخ 
 
ِ ۲۰٤ٱ ُ للَّذ

 
ِوَٱ لٍَّۚ ذسأ لن

 
ثَِوَٱ لأحَرأ

 
ِٱ َ يُاَِوَيُُألِ  دَِف  ِل يُفأس  ض  َرأ لۡأ

 
ِٱ ِسَعَىِٰفِ  ٰ ذَاِتوََلَذ

ِ
وَا

لأفَسَادَِ
 
ِٱ بُّ ۲۰٥ِلََِيُُ 

Terjemahnya: 

204. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan 

dunia mengagumkan engkau (Muhammad), dan dia bersaksi kepada Allah 

mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. 

205. Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat 

kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang 

Allah tidak menyukai kerusakan.24 

Sedangkan salah satu bentuk perhatian dalam kelestarian fauna dalam al-

Qur’an sangat menekankan akan pentingnya pemeliharaan baik itu satwa atau 

hewan dengan cara menjaga habitat hidupnya agar tidak rusak dan juga 

penjagaan terhadap keseimbangan ekosistem di bumi sehingga jauh dari 

kepunahan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hud/11: 6 sebagai berikut:    

َِٰٰ تَ ِك  ِفِ 
ٞ
كَُُ دَعَهَاٍِّۚ توَأ هَاِوَمُس أ تَقَرذ ِمُس أ لَُۡ قُهَاِوَيعَأ زأ ِر  للَّذ 

 
ِعلَََِٱ لَذ

ِ
ِا ض  َرأ لۡأ

 
ِٱ ذةِٖفِ  نِدَابٓ بِِٖوَمَاِم 

يٖنِِ ب   مُّ
Terjemahnya: 

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan 

semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya 

dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata 

(Lauh Mahfuz})25 

2.  Pelestarian Langit (ِ ت وََٰ مَ َٰ لسذ
 
 (ٱ

a. Pelestarian Udara atau angin 

Angin adalah udara yang bergerak akibat adanya perbedaan tekanan udara 

dengan arah aliran angin dari tempat yang memiliki tekanan tinggi ke tempat 

yang bertekanan rendah atau dari daerah yang memilki suhu atau temperatur 

rendah ke wilayah bersuhu tinngi. Udara atau angin yang dihirup selama ini 

adalah bagian dari angin karena angin adalah udara yang bergerak, sebagai akibat 

 

24Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 42. 

25Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 305. 
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perubahan suhu di suatu daerah, angin bergerak dari arah yang bertekanan suhu 

tinggi ke daerah yang bertekanan rendah di atmosfer bumi, awan selalu ada 

kaitannya dengan angin.26 Angin dalam al-Qur’an disebut dengan ri>h dalam 

bentuk tunggal yang biasanya indikasi maknanya negatif, seperti angin keras, 

puting beliung atau bermakna semangat dalam metaforanya. Kata rih dalam 

bentuk jamaknya yaitu riya>h yang biasanya bermakna positif seperti angin baik. 

Kata rih dalam al-Qur’an disebut sebanyak 18 kali dan kosakata riya>h sebanyak 

10 kali.27 

Angin yang menghembus air yang banyak di mana-mana menngelembung 

ke udara menjadi uap air yang selanjutnya uap air inilah yang karena tekanan 

tertentu, menjadi awan dan selanjutnya menjadi butir-butir air lagi, sdehingga 

menajdi hujan. Sebagaimana dalam QS Al-Ru>m/30: 48 menjelaskan sebagai 

berikut: 

ِك سَفااِفَِ  عَلُُٗ ِكَيْفَِيشََاۤءُِوَيََْ مَاۤء  ِالسذ ِفيََبسُْطُهِٗفِ  ِسَََابًا لُِالرَ يحَِٰفتَُث يُْۡ يِْيُرْس  ِالَّذ  ُ تَََىِاَلَلَّٰ
وْنٍَِّۚ ُ تَبْشِ  ِيسَ ْ ذَاِهُُْ هِٖٓا  بَاد  نِْع  ذشَاۤءُِم  ذَآِاَصَابَِب هِٖمَنِْي ِفاَ  ٍّٖۚ لٰلُ  نِْخ  رُجُِم  ِالوَْدْقَِيََْ

Terjemahnya: 

Allahlah yang mengirim angin, lalu ia (angin) menggerakkan awan, 

kemudian Dia (Allah) membentangkannya di langit menurut yang 

dikehendaki-Nya dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau 

melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila Dia 

menurunkannya kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, 

seketika itu pula mereka bergembira.28 

 Pada ayat ini, Al-Qur’an telah mengisyaratkan tentang proses yang 

terjadi di dalam atmosfer sebelum hujan turun. Di mulai dengan awan bergerak 

 
26Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 157. 

27Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 

h. 523. 

 
28Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 409. 
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(dengan bantuan angin), lalu awan membentang, kemudian berkumpul dan hujan 

pun turun. 

b. Pelestarian Awan 

Para ahli mengidentifikasi ada awan yang membentang horizontal dan ada 

awan yang vertikal. Manfaat awan amat banyak sekali, utamanya untuk 

menghemat energi, seperti perahu layar, baling-baling penggerak turbin listrik. 

Ketika awan mendung sering tejadi petir dan kilat.29 

Al-Qur’an sebenarnya telah menyinggung tentang hakikat dan definisi 

awan yang sangat erat kaitannya dengan peran matahari dan angin. Awan yang 

sering didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik uap air berdiameter 0,02 sampai 

0,06 mm di atmosfer yang berasal dari penguapan air laut, danau, ataupun 

sungai.kumpulan air ini pula yang dapat menyebabkan hujan. Sementara awan 

yang letaknya sangat tinggi, menyebabkan uap air menjadi beku dan jatuh ke 

buymi sebagai hujan air atau es salju.30 

Fakta ilmiah tentang hakikat terbentuknya awan dari uap-uap air yang 

diarak dan dikawinkjan oleh angin sehingga menghasilkan hujan, sebenarnya 

telah diisyaratkan dalam QS al-Hijr/15: 22 sebagai beriku: 

ز ن يْنَِ ٰ ِبِ  ِلََٗ ِفاََسْقيَْنٰكُُوُْهٍُِّۚوَمَآِاَنتُُْْ ِمَاۤءا مَاۤء  نَِالسذ حَِفاََنْزَلنْاَِم  ِوَاَرْسَلنْاَِالرَ يحَِٰلوََاق 

Terjemahnya:  

Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maka, Kami 

menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan (air) itu, 

sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpannya.31 

Dalam ayat ini ditekankan bahwa fase pertama dalam pembentukan hujan 

adalah angin. Hingga awal abad ke 20, satu-satunya hubungan antara angin dan 

 
29Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 31. 
30Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 

Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 161. 
31Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 263. 
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hujan yang diketahui hanyalah bahwa angin yang menggerakkan awan. Namun 

penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukkan peran mengawinkan dari 

angin dalam pembentukan hujan.  

Mengutip Harun Yahya dalam situs khususnya, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh sains modern diatas, pembentukan hujan sebenarnya terjadi dalam 

tiga tahap. Pertama, pembentukan angin. Kedua, pembentukan awan. Ketiga, 

turunnya hujan. Yang tercantum di dalam Al-Qur’an tentang pembentukan hujan 

sangatlah sesuai dengan penemuam ini. Sebagaimana dalam QS al-Nu>r/24: 43 

sebagai berikut:  

نِْ م  رُجُِ يََْ الوَْدْقَِ فتََََىِ اِ رُكََما ِ عَلُُٗ يََْ ثُُذِ بيَنْهَِٗ َ فُِ يؤَُل ثُُذِ ِ سَََابًا ِ ْ يُزْجِ  ِ َ الَلَّٰ ِ اَنذ ترََِ ِاَلمَِْ ٍّٖۚ لٰلُ  ِخ 

ذشَاِۤ ي نِْ ذشَاۤءُِوَيصَْْ فهُِٗعَنِْمذ ي ب هِٖمَنِْ يبُِْ ِبرََدٍِفيَُص  نْۢ يُْاَِم  بَالٍِف  نِْج  ِم  مَاۤء  نَِالسذ ءُُِِۗوَينََُ لُِم 

ُِِۗ لََْبصَْار  هِٖيذَْهَبُِبً  ناَِبرَْق   يكَََدُِس َ

Terjemahnya:  

Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan 

secara perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya 

bertumpuk-tumpuk. Maka, engkau melihat hujan keluar dari celah-

celahnya. Dia (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) 

dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung. Maka, Dia 

menimpakannya (butiran-butiran es itu) kepada siapa yang Dia kehendaki 

dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya 

hampir-hampir menghilangkan penglihatan.32 

Sehingga yang dituntut dari umat manusia sebagai khalifah di muka bumi 

adalah mensyukuri nikmat keseimbangan alam dan lingkungan hidup yang Allah 

telah ciptakan dengan sistem alam raya yang penuh hikmah dan sangat teliti. 

Oleh karena itu, manusia dituntut untuk melakukan konservasi dalam 

pemanfaatan alam secara bijaksana. Dengan kata lain, dalam pemeliharaan, 

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan haruis diimbangi dengan upaya 

 
32Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 355. 
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pemeliharaan daya dukung lingkungan bagi kehidupan. Inilah yang dimaksud 

dengan pemanfaatan alam secara bijak bestari. 

B. Upaya-Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur’an  

Upaya pelestarian lingkungan artinya menjaga keberadaan lingkungan 

tetap selama-lamanya, kekal tidak berubah. Dengan tidak melakukan perbuatan 

sewenang-wenang terhadap lingkungan dengan cara mengeksploitasi tanpa 

memperhatikan akibatnya, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. 

Ketidakstabilan keadaan alam, bencana dan musibah yang terjadi di alam ini, 

karena disebabkan oleh ulah tangan manusia. Pengelolaan lingkungan ini 

bertujuan demi tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan 

lingkungan hidup yang meliputi: keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan 

masyarakat, keselarasan dengan lingkungan alam dan keselarasan dengan 

lingkungan diri sendiri.33  

Komitmen manusia dalam melakukan perawatan pada lingkungannya ini 

sudah seharusnya dilandasi oleh kesadaran ekologis dan religius. Adanya 

pengetahuan tentang bahaya kerusakan alam yang memunculkan bencana sudah 

semestinya dijadikan pijakan dan langkah preventif. Apalagi diberbagai berita 

dan media harian secara langsung kita saksikan. Tidak seharusnya manusia baru 

menyadari kala dampak ekologis sudah menghantam, apalagi jika justru 

mengelak dari kenyataan degradasi lingkungan dengan cara paradoks. Ini 

mengingatkan bahwa manusia seharusnya menyadari dengan apa yang telah 

dilakukannya. Sebagaimana di  dalam QS al-Baqarah/2: 11 yang memberikan 

sebuah sinyalemen tentang hal itu sebagai berikut: 

ل حُونَِِ نُِمُصأ ذمَاِنََأ ن
ِ
ِقاَلوُٓاِْا ض  َرأ لۡأ

 
ِٱ دُواِْفِ  ِلََِتفُأس  يلَِلهَُمأ ذَاِق 

ِ
 وَا

 

 

33Istianah, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis, h. 249. 
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Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di 

bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang 

melakukan perbaikan”.34 

Menurut al-Qurtubi ayat ini memberikan penegasan tentang pelarangan 

untuk tidak membuat kerusakan. Sebagaimana menggunakan kata َل yaitu 

larangan. Adapun kata fasad lawan dari al-Is}la>h. Yang dimaksud dengan fasad 

adalah berpaling dari istiqomah (kebaikan/ perbuatan baik) kepada lawannya. 

Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kekufuran dan 

berteman dengan ahli kekufuran, juga dengan menjauhkan manusia dari beriman 

kepada Muhammad Saw dan Al-quran. Bahkan dikatakan bahwa sebelum nabi 

Saw diutus, bumi ini penuh dengan kerusakan dan diatasnya diperbuat berbagai 

kemaksiatan. Ketika Nabi SAW diutus, kerusakan sirna dan bumi menjadi baik, 

oleh karena itu apabila mereka berbuat kemaksiatan, berarti mereka telah 

membuat kerusakan di bumi setelah bumi ini baik.35 Oleh karena itu diperlukan 

peran penting dalam melakukan upaya-upaya di dalam melestarikan agar supaya 

lingkungan tersebut tetap baik. Adapun upaya-upaya yang perlu diperhatikan 

sebagai berikut: 

1. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam bidang Teologi 

Persoalan pelestarian lingkungan dalam kerangka teologi dikenal dengan 

istilah ekoteologi. Dalam konteks konservasi lingkungan, ekoteologi dibutuhkan 

untuk menopang argumen-argumen etis, teologis dan filosofis sehingga 

diskursus-diskursus mengenai konservasi lingkungan memiliki kaitan rapat 

dengan Allah sang pencipta (al-Khaliq).36 

 

34Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 3. 

35Abu> Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi> Bakr al-Ans}ari> Syamsul al-Din al-

Qurtubi>, Al-Ja>mi’ li Ahka>m Al-Qur’an Tafsir al-Qurtubi>, h. 200. 

36Mudhofir Abdullah, Al-Qur’an & Konservasi Lingkungan Hidup: Argumen Konservasi 
Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari’ah, h. 131-132. 
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Al-Qur’an secara tegas dan lugas menegaskan konsep Tuhan sebagai 

pencipta lingkungan. Adapun term yang digunakan al-Qur’an untuk 

mengungkapkan penciptaan lingkungan antara lain dengan menggunakan 

ungkapan mencipta secara kreatif, bada’a, menciptakan, khalaqa, mencipta 

pertama, fat}ara dan derivasinya. Berikut ini akan dikemukakan masing-masing 

dari term tersebut sebagai berikut: 

1) Pencipta secara kreatif, badi>’ 

Term pencipta, badi’ digunakan dalam al-Qur’an sebanyak 2 kali dalam 

konotasi pencipta atau kreator.37 Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an 

sebagai berikut: 

1. QS al-Baqarah/2: 117 

ۥِكُنِفيَكَُونُِ ذمَاِيقَُولُِلََُ ن
ِ
رٗاِفاَ ِٱَمأ ٓ ذَاِقضََٰ

ِ
ِوَا ۖ ض  َرأ لۡأ

 
ِوَٱ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
يعُِٱ ِبدَ 

Terjemahnya: 

(Allah) pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, 

Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.38 

2. QS. Al-An’am/6: 101 

وَهُوَِِ ءِٖۖ ِشََأ ِۖوَخَلقََِكُُذ
ٞ
بَة ۥِصَ َٰ  ُ ِتكَُنِلَذ وَلمَأ ِ

وَلَدٞ ۥِ لََُ يكَُونُِ ِ ٰ ٱَنَّذ ِ ۖ ض  َرأ لۡأ
 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ يعُِ بدَ 

ءٍِعلَ يٞمِِ ِشََأ ِب كَُ 

Terjemahnya: 

Dia (Allah) pencipta langit dan bumi. Bagaimana (mungkin) Dia 

mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan 

segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.39 

Pokok pikiran dari dua ayat diatas terdapat pada term mencipta secara 

kreatif yang dikenal dengan istilah bada’a. menurut al-Raghib al-Asfahani term 

bada’a digunakan al-Qur’an dalam arti menciptakan sesuatu tanpa bahan baku 

dan bersifat kreatif. Kata bada’a jika dikaitkan dengan Allah maka berarti Allah 

 

37Abu> al-Qa>sim al-Hu>sain bin Muhammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t al-
Fa>z} al-Qur’a>n, h. 36.  

38Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 

39Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 191. 
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menciptakan sesuatu tanpa alat, bahan baku, ruang dan waktu. Dengan demikian 

ayat ini bermakna: Allah adalah pencipta lingkungan secara kreatif. Proses 

penciptaan lingkungan demikian dalam masyarakat filosofis diyakini sebagai 

penciptaan tanpa awal dan tanpa akhir atau bersifat abadi (qida>m).40 Oleh karena 

itu dapat diyakini bahwa Allah adalah pemegang hak cipta terhadap lingkungan. 

Proses penciptaan tersebut bersifat terus menerus tiada henti dan bersifat abadi. 

Yang dimaksud penciptaan abadi adalah Tuhan sebagai pencipta lingkungan 

potensial. Selanjutnya yang mengaktualisasikan potensi penciptaan lingkungan 

tersebut adalah manusia. Dengan demikian, proses penciptaan lingkungan 

berlangsung terus menerus secara abadi. 

a. Mencipta, khalaqa 

Term khalaqa, dan derivasinya yang digunakan oleh al-Qur’an dengan 

obyek alam semesta (lingkungan) sebanyak 37 kali dan lucosnya tersebar dalam 

32 ayat. Adapaun rincian dari ayat-ayat tersebut terdapat dalam al-Qur’an 

sebagai berikut: QS. Ali Imran/3: 32, QS al-An’am/6: 1 dan 73, QS al-A’ra>f/7: 

54, QS. Al-Taubah/9: 36, QS. Yunus/10: 3, QS. Hud/11: 7, QS. Ibrahim/14: 19 

dan 32, QS. Al-Hijr/15: 85, QS. Al-Nahl/16: 3, QS. Al-Isra>/17: 99, QS. al-

Kahfi/18: 51, QS. Taha/20: 4, QS. al-Anbiya>/21: 16, QS. al-Furqan/25: 59, QS. 

al-Naml/27: 60, QS. al-Ankabut/29: 44 dan 61, QS. al-Rum/30: 8, QS. 

Luqman/31: 25, QS. al-Sajadah/32: 4, QS. Yasin/36: 781, QS. Shad/38: 27, QS. 

al-Zumar/39: 5, QS. al-Fussilat/41: 9 dan 12, QS. al-Zukhruf/43: 9 dan 38, QS. 

al-Dukhan/46: 3, QS. al-Jatsiyah/45: 22, QS. al-Ahqaf/46: 3 dan 33, QS. Qa>f/50: 

38, QS. al-Hadid/57: 4, QS. al-Tagabun/64: 3 dan QS. al-Thalaq/65: 27.41 

 

40Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam), h. 132. 

41Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 
h. 206. 
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Jika dicermati dengan seksama ternyata penggunaan term khalaqa 

sebanyak 37 kali terdebut tidak hanya berkonotasi tunggal, melainkan 

berkonotasi kompleks, polokonotasi.42 Aneka konotasi tersebut dapat 

dikelompokkan dalam empat konotasi yakni: Tuhan sebagai pencipta segala yang 

ada, pemantapan inti teologi lingkungan, aksentuansi kemahapenciptaan Tuhan 

dan dimensi waktu proses penciptaan lingkungan. Masing-masing konotasi 

terebut didukung dengan seperangkat data yang memadai. Berikut mengenai 

penjelasan masing-masing pengunaan term khalaqa dan derivasinya dalam 

berbagai konotasinya yaitu: 

1. Berkonotasi Tuhan pencipta segala yang ada 

Term yang digunakan untuk konotasi Tuhan pencipta segala yang ada 

(lingkungan) adalah term khaliqun. Term ini diginakan sebanyak 4 kali yang 

seluruh konotasinya semakna dengan “Tuhan adalah pencipta segala yang ada” 

hanya saja yang membandingkan yaitu kalimatnya yang bervariasi. Adapun 

persebaran dari kalimat tersebut sebagai berikut: 

a. QS. al-An’am/ 6: 102 

ِِ
ٞ
ءِٖوَك يل ِشََأ ِكَُُ  بُدُوهٍُِّۚوَهُوَِعلَََٰ عأ

 
ءِٖفأَ ِشََأ ل قُِكَُُ  ِخَ َٰ ِهُوَۖ لَذ

ِ
ِا لََََٰ
ِ
ِۖلََِٓا ُّكُُأ ِرَب ُ للَّذ

 
ل كُُُِٱ ِذََٰ

 

Terjemahnya: 

(Yang memiliki sifat-sifat yang) demikian itu ialah Allah Tuhan kamu; 

tidak ada Tuhan selain Dia; Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia; 

dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu.43 

 

b. QS. al-Ra’d/ 13: 16 

ل كُونَِ يمَأ لََِ ل يَاءَِٓ ٱَوأ ٓۦِ دُون ه  نِ مَ  تُُِ َذأ تَّذ
 
ٱَفأَ ِ قلُأ ِ ٍّۚ ُ للَّذ

 
ٱ ِ قلُ  ِ ض  َرأ لۡأ

 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ ِ رذبُّ مَنِ ِ قلُأ

تُِ لمَُ َٰ لظُّ
 
ٱ توَ يِ تسَ أ ِ هَلأ ِ ٱَمأ يُِۡ لأبَص 

 
وَٱ ىِٰ َ َعَأ لۡأ

 
ٱ توَ يِ يسَ أ ِ هَلأ ِ قلُأ اٍِّۚ ضََٗ وَلََِ عٗاِ نفَأ ِ ه مأ َنفُس  لۡ 

 

42Abu> al-Qa>sim al-Hu>sain bin Muhammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t al-
Fa>z} al-Qur’a>n, h.   

43Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 191. 
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ل قُِكَُُِ  ِخَ َٰ ُ للَّذ
 
ِٱ ِقُل  ٍّۚ مأ لأخَلأقُِعلَيَُأ 

 
َٰبَهَِٱ ۦِفتَشَ َ كََءَِٓخَلقَُواِْكَخَلأق ه  ِشَُُ ذ  ِجَعَلوُاِْللَّ  ِٱَمأ لنُّورُُۗ

 
ءِٖوَٱ ِشََأ

رُِ لأقَهذ َٰ
 
دُِٱ ح  وََٰ

لأ
 
 وَهُوَِٱ

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah". 

Katakanlah: "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari 

selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) 

kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah sama orang 

buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan terang 

benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang 

dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa 

menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta segala 

sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".44 

c. QS. al-Zumar/39: 62 

ِ
ٞ
ءِٖوَك يل ِشََأ ِكَُُ  ءِٖۖوَهُوَِعلَََٰ ِشََأ ل قُِكَُُ  ِخَ َٰ ُ للَّذ

 
 ٱ

Terjemahnya: 

Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu.45 

d. QS. Ga>fir/40: 62 

فكَُونَِِ ِتؤُأ ٰ ِفأَنََّذ ِهُوَۖ لَذ
ِ
ِا لََََٰ
ِ
ِٓا ءِٖلَذ ِشََأ ل قُِكَُُ  ِخَ َٰ ُّكُُأ ِرَب ُ للَّذ

 
ل كُُُِٱ  ذََٰ

Terjemahnya: 

Yang demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Pencipta segala sesuatu, tiada 

Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka bagaimanakah kamu 

dapat dipalingkan?.46 

2. Berkonotasi pemantapan inti teologi lingkungan. 

Inti teologi lingkungan adalah keyakinan yang utuh bahwa Tuhan adalah 

pencipta segala yang ada. Untuk menumbuhkan kemantapan inti teologi 

lingkungan Allah menggunakan gaya retorik dalam menyampaikan pesan 

teologis Qur’aniyah kepada audiensya. Hasil pelacakan menunjukkan bahwa gaya 

retorik inti teologi lingkungan digunakan sebanyak 4 kali sebagai berikut: 

a. QS. al-Ankabut/29: 61 

ِ ٰ فأَنََّذ ِ ۖ ُ للَّذ
 
ٱ ِ ليََقُولنُذ لأقَمَرَِ

 
وَٱ سَِ مأ لشذ

 
ٱ وَسََذرَِ ضَِ َرأ لۡأ

 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ خَلقََِ ِ نأ مذ سَألَأتََُمِ ِ وَلئَِ 

فكَُونَِِ ِيؤُأ

 

44Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 347. 

45Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 678. 

46Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 690 
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Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 

menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu 

mereka akan menjawab: "Allah", maka betapakah mereka (dapat) 

dipalingkan (dari jalan yang benar).47 

b. QS. Luqman/31: 25 

لََِ ِ هُُأ ثََُ ٱَكأ ِ بلَأ ِ ذ ٍّۚ للَّ  دُِ لأحَمأ
 
ٱ ِ قلُ  ِ ٍّۚ ُ للَّذ

 
ٱ ِ ليََقُولنُذ ضَِ َرأ لۡأ

 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ خَلقََِ ِ نأ مذ سَألَأتََُمِ ِ ِِوَلئَِ 

لمَُونَِِ ِيعَأ
Terjemahnya: 

Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 

menciptakan langit dan bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah". 

Katakanlah: "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak 

mengetahui.48 

c. QS. al-Zumar/39 : 38 

ِِ نِدُون  عُونَِم  اِتدَأ ٱَفرََءَيأتُُِمذ ِ ِقلُأ ٍّۚ ُ للَّذ
 
ٱ ِ ليََقُولنُذ ضَِ َرأ لۡأ

 
ِوَٱ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ ِخَلقََِ نأ ِسَألَأتََُمِمذ وَلئَِ 

تُِِ َٰٰ كَ س  ِمُمأ ِهُنذ ةٍِهَلأ َ ِب رَحۡأ ِٱَرَادَنِ  ٓۦِٱَوأ تُِضَُ ه  فَ َٰ ش  َٰٰ ِكَ ِهُنذ ِهَلأ ٍ ِب ضَُ ُ للَّذ
 
ِٱ َ ِٱَرَادَنِ  نأ

ِ
ِا للَّذ 

 
ٱ

ُونَِ لأمُتوََكَّ 
 
ِٱ ُ ِيتَوََكُذ ه  ِعلَيَأ ۖ ُ للَّذ

 
ِٱ َ بِ  ِحَس أ ِقلُأ ّۦٍۚ ت ه  َ  رَحۡأ

Terjemahnya: 

Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang 

menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: "Allah". 

Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru 

selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, 

apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau 

jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat 

menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-

Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.49 

d. QS. al-Zukhruf/43 : 9 

لأعَل يُمِِو 
 
لأعَز يزُِٱ

 
ِٱ ِخَلقََهُنذ ضَِليََقُولنُذ َرأ لۡأ

 
ِوَٱ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ِخَلقََِٱ نأ ِسَألَأتََُمِمذ  لئَِ 

Terjemahnya: 

Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 

menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka akan menjawab: 

"Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui".50 

 

47Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 580. 

48Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 595. 

49Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 675. 

50Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 712. 
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Pesan inti teologi lingkungan pada 4 ayat diatas terdapat pada kalimat 

dengan gaya retorik yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggunaan gaya retorik 

demikian bertujuan untuk memantapkan keyakinan bahwa memang benar dan 

hanya ada satu keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan Sang Maha Pencipta 

lingkungan. Fakta menunjukkan bahwa keyakinan demikian telah menjadi 

keyakinan universal. Maksudnya yaitu bahwa Tuhan adalah pencipta lingkungan 

telah menjadi realitas keyakinan sosial seluruh masyarakat beragama. Hanya 

saja, konsep ajaran agama yang tampil dipermukaan tampak bervariasi. Sehingga 

masing-masing agama memiliki karakteristik konsep tentang keyakinan Tuhan 

sebagai pencipta lingkungan. Hal ini tidak lepas dari perbedaan sumber nilai, 

ruang dan waktu serta improvisasi keberagamaan masyarakat beragama dari 

berbagai agama tersebut. 

3. Berkonotasi Aksentuansi Kemahapenciptaan Tuhan 

Term yang digunakan oleh Allah untuk mengungkapkan aksentausi 

kemahapenciptaan Allah adalah khallaq. Term khallaq merupakan kata benda 

jadian berbentuk aksentuatif yang berarti penekanan dan penegasan makna yang 

sejati. Sehingga term khallaq bermakna aksentuasi kemahapenciptaan Allah. 

Sebab, term ini merupakan term atribut khusus diperuntukkan bagi Allah 

sehingga di dalam al-Qur’an term khallaq hanya digunakan dua kali yaitu: 

a. QS. al-Hijr/15: 86 

لأعَل يُمِِ
 
قُِٱ ذ َٰ لأخَل

 
ذكَِهُوَِٱ ِرَب نذ

ِ
 ا

Terjemahnya: 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Pencipta lagi Maha 

Mengetahui.51 

b. QS. Yasin/ 36: 81 

وَهُوَِ ِ بلَََٰ ِ ثألهَُمٍّۚ م  لقَُِ يََأ ٱَنِ ِ ٓ علَََٰ رٍِ د  ب قَ َٰ رٍِ د  ب قَ َٰ ضَِ َرأ لۡأ
 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ خَلقََِ يِ لَّذ 

 
ٱ ليَأسَِ ٱَوَِ

لأعَل يُمِ
 
قُِٱ ذ َٰ لأخَل

 
 ٱ

 

51Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 371. 
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Terjemahnya: 

Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa 

menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah 

Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.52 

Pesan kemahapenciptaan Allah yang diungkapkan dalam dua ayat di atas 

terkesan sebagai pernyataan paradigmatis tentatif teologis. Maksudnya, 

ungkapan tersebut baru merupakan pernyataan teologis yang bersifat spekulatif 

karena tidak dilengkapi langsung dengan data pendukung. Oleh karena itu, agar 

muatan dua ayat tersebut dapat diturunkan menjadi konsep teologis yang 

sistematis perlu dilengkapi dengan data pendukung bahwa Allah memang benar-

benar Maha pencipta. Yang dimaksud dengan aksentuasi kemaha-penciptaan 

Allah adalah Allah memiliki kemampuan menciptakan sesuatu di luar tradisi 

kezaliman dalam ukuran penalaran ilmiah manusia. Data pendukung yang 

digunakan sebagai penopang pemaknaan demikian adalah kasus penciptaan 

manusia yang kemudian menjadi salah satu komponen lingkungan.53 

4. Proses penciptaan lingkungan  

Al-Qur’an sebagai media penyaluran pesan, kesan, pemikiran, inspirasi 

dan aspirasi Tuhan tidak menjelaskan tentang teknik penciptaan lingkungan 

secara detail. Kenyataan obyektif demikian di kemudian hari menjadi lahan subur 

bagi pengembaraan intelektual Muslim untuk merumuskan pemikiran tentang 

teknik proses penciptaan lingkungan. Maka berkembanglah konseptualisasi 

tentang proses teknik penciptaan lingkungan yang berasal dari para filsuf, teolog, 

mistikus dan saintis Muslim dengan pendekatan sesuai dengan bidang keahlian 

masing-masing.  

Pencermatan lebih lanjut terhadap ayat-ayat al-Qur’an terkait justru 

menunjukkan bahwa aksentuasi al-Qur’an tentang proses penciptaan lingkungan 

 

52Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 643. 

53Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 111. 
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adalah pada dimensi waktu. Dengan ungkapan lain, proses penciptaan lingkungan 

menurut al-Qur’an adalah berdimensi waktu. Maksudnya, lingkugan diciptakan 

oleh Tuhan melalui proses waktu.54 Pemahaman demikian didasarkan pada ayat-

ayat al-Qur’an yang mengungkapkan proses penciptaan lingkungan dengan 

kalimat pelengkap berupa term: dalam waktu enam hari (fi sittati ayyamin) term 

ini diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 7 kali dengan ungkapan dan dalam 

konotasi yang sama pula. Adapun ayat-ayat tersebut terdapat dalam al-Qur’an: 

QS. al-A’raf/7: 54, QS. Yunus/10: 3, QS. Hud/11: 7, QS. al-Furqan/25: 5, QS. al-

Sajadah/32: 4, QS. Qaf/50: 38 dan QS. al-Hadid/57: 4.55 Dengan demikian, dalam 

kepentingan sistematisasi teologi proses penciptaan lingkungan, term fi sittati 

ayya>min tidak dipahami secara verbal, melainkan dipahami secara subtansial 

bermakna dimensi waktu. Sehingga proses penciptaan lingkungan berjalan dalam 

ruang waktu tertentu menurut ukuran Allah bukan dalam ruang waktu ukuran 

manusia. 

c. Pencipta pertama (Fat}ara) 

Untuk mengungkapkan pesan teologis bahwa Allah adalah pencipta 

pertama lingkungan, al-Qur’an menggunakan term fat}ara dan derivasinya.56 

Sebenarnya, term fat}ara diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, akan 

tetapi yang berkonotasi Allah sebagai pencipta pertama lingkungan hanya 

diungkapkan sebanyak 8 kali. Adapun bentuk kata yang digunakan ada dua 

macam yaitu kata kerja mencipta pertama, fathara dan bentuk kata benda jadian 

pencipta pertama, fa>t}irun. Bentuk kata mencipta pertama, fat}ara digunakan 

sebanyak 2 kali yakni pada: 

 

54Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 114 

55Muhammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’an al-Kari>m, 
h. 664. 

56Abu> al-Qa>sim al-Hu>sain bin Muhammad al-Ra>gib al-As}faha>ni>, Mu’jam Mufrada>t al-
Fa>z} al-Qur’a>n, h. 396. 
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1. QS. al-An’a>m/ 6: 79:  

لأمُشِأ ك يَنِِ
 
نَِٱ ِم  ضَِحَن يفٗاِۖوَمَآِٱَنََ۠ َرأ لۡأ

 
ِوَٱ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
يِفطََرَِٱ يَ ِل لَّذ  تُِوَجَّأ  أ ِوَجَّذ نَِ 

ِ
 ا

Terjemahnya: 

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 

langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku 

bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.57 

2. QS. al-Anbiya>/21: 56: 

ينَِ ه د  لشذ َٰ
 
نَِٱ ل كُُِمَ  ِذََٰ ِعلَََٰ ِوَٱَنََ۠ يِفطََرَهُنذ لَّذ 

 
ِٱ ض  َرأ لۡأ

 
ِوَٱ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ِٱ بُّكُُأِرَبُّ  قاَلَِبلَِرذ

Terjemahnya: 

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 

langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku 

bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.58 

Sedangkan bentuk kata fa>t}irun diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 6 

kali yakni terdapat pada: 

1. QS. al-An’a>m/ 6: 14 

رأِ ِٱُم  ٓ نَِ 
ِ
ِا عَمُُِۗقلُأ مُِوَلََِيطُأ ع  ِوَهُوَِيطُأ ض  َرأ لۡأ

 
ِوَٱ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ِٱ ر  اِفاَط  ذُِوَل يَٗ ِٱَتَّذ  للَّذ 

 
ِٱ َ ِٱَغيَۡأ ِقلُأ تُِٱَنأ

لأمُشِأ ك يَنِ
 
نَِٱ ِم  ِۖوَلََِتكَُوننَذ لََۡ ِٱَسأ لَِمَنأ ِٱَكُونَِٱَوذ

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang 

menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak 

memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku 

menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan 

sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik".59 

 

2.   QS. Ibrahim/14: 10 

ِِ ذُنوُب كُُأ نِ مَ  لكَُُِ ف رَِ ل يَغأ عُوكُُأِ يدَأ ِ ۖ ض  َرأ لۡأ
 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ ِ ر  فاَط  ِ

ٞ
شَكَ ِ للَّذ 

 
ٱ ِ ٱَفِ  ِ رُسُلهُُمأ ِ قاَلتَأ

ونََِعََذاِكََِ ثألنُاَِتُر يدُونَِٱَنِتصَُدُّ ِمَ  ِبشََِٞ لَذ
ِ
ِا ِٱَنتُُأ نأ

ِ
ِقاَلوُٓاِْا ىٍّۚ سَمَٗ ِٱَجَلِٖمُّ ٓ لََٰ ِ

رَكُُأِا بُدُِوَيؤَُخَ  نَِيعَأ
يٖنِِ ب  نِٖمُّ  ءَابًَؤُٓنََِفأَ أتوُنََِب سُلأطَ َٰ

Terjemahnya: 

Berkata rasul-rasul mereka: "Apakah ada keragu-raguan terhadap Allah, 

Pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan 

kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan (siksaan)mu sampai masa 

yang ditentukan?" Mereka berkata: "Kamu tidak lain hanyalah manusia 

 

57Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 186. 

58Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 463. 

59Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 174. 
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seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi 

(membelokkan) kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami, 

karena itu datangkanlah kepada kami, bukti yang nyata".60 

3. QS. Yunus/10: 101 

نوُنَِِ م  ِيؤُأ مِٖلَذ لنُّذُرُِعَنِقوَأ
 
تُِوَٱ َٰٰ َ يٓ لۡأ 

 
ِٱ ِوَمَاِتغُأنِ  ض ٍّۚ َرأ لۡأ

 
ِوَٱ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ِٱ نظُرُواِْمَاذَاِفِ 

 
ِٱ  قلُ 

Terjemahnya: 

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah 

bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".61 

 

4. QS. Fa>t}ir/ 35: 1 

ثَِِ وَثلَُ َٰ ِ ثأنََٰ مذ ن حَةِٖ ٱَجأ ِ ٓ ٱُوْلِ  ِ رُسُلَا ِ ئٓ كَة  لأمَلَ َٰ
 
ٱ ِ جَاع ل  ِ ض  َرأ لۡأ

 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ ِ ر  فاَط  ِ ذ  للَّ  دُِ لأحَمأ

 
ٱ

يرِٞ ءِٖقدَ  ِشََأ ِكَُُ  ِعلَََٰ َ للَّذ
 
ِٱ نذ

ِ
ِمَاِيشََاءٍُِّٓۚا لأخَلأق 

 
ِٱ ِيزَ يدُِفِ  عٍَّۚ َٰٰ َ ِوَرُب

Terjemahnya: 

Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan 

malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) 

yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. 

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.62 

5. QS. al-Zumar/ 39: 46 

مَاِِ ِ كَِفِ  بَاد  ِع  َ بيَنأ كُُُِ تََأ ٱَنتَِ ِ دَة  هَ َٰ لشذ
 
وَٱ ِ لأغيَأب 

 
ٱ ِ َ لۡ  عَ َٰ ِ ض  َرأ لۡأ

 
وَٱ ِ ت  وََٰ مَ َٰ لسذ

 
ٱ رَِ ِفاَط  للذهُمذ

 
ٱ ِ قلُ 

تلَ فُونَِِ ِيََأ يه  ِكََنوُاِْف 
Terjemahnya: 

Katakanlah: "Wahai Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui 

barang ghaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-

hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya".63 

6. QS. al-Syu’ara>/26: 11 

ِٱَلََِيتَذقُونَِِ نٍَّۚ عَوأ رأ مَِف  ِقوَأ
Terjemahnya: 

(yaitu) kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?.64 

 

60Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 355. 

61Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 303. 

62Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 626. 

63Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 676. 

64Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 523. 
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Pokok pikiran dan pesan ekoteologi Islam yang terdapat pada enam ayat 

diatas adalah sama yakni berupa kalimat Allah pencipta pertama langit bumi, 

fa>t}ir al-Samawat wa al-Ard}. Kata langit dan bumi dalam masyarakat ekologi 

lazim digunakan sebagai ungkapan lain dari isrtilah lingkungan. Oleh karena itu, 

makna fungsional ekologia adalah fa>t}ir al-Samawat wa al-Ard} yang terdapat 6 

ayat al-Qur’an di atas semakna dengan Allah pencipta pertama lingkungan. 

Adapun yang dimaksud dengan kalimat Allah sebagai pencipta pertama 

lingkungan adalah Allah yang pertama kali menciptakan lingkungan. Sebelum 

Allah menciptakan lingkungan tidak ada satu pun pencipta yang mendahuluinya. 

Jadi lingkungan yang ada hingga kini merupakan lingkungan pertama yang 

diciptakan oleh Allah. Lebih dari itu, fakta menunjukkan bahwa hingga kini 

belum ada lingkungan lain selain lingkungan yang diciptakan Allah.65 Dengan 

ungkapan lain, lingkungan yang ada sekarang ini merupakan satu-satunya 

lingkungan yang diciptakan oleh Allah. 

2 Pelestarian Lingkungan Hidup dalam bidang Politik 

Pembahasan ekologi politik telah mengalami perkembangan sejak pada 

akhir decade 1970. Istilah ekologi politik secara pertama kali diungkapkan oleh 

Russet (1976), eric wolf (1972) miller (1978) dan ridgeway (1970) yang mencoba 

memahai relasi anatara ekologi dan politik. Kajian ekologi berhubungan dengan 

aspek politik ketika agenda politik mengubah hubungan antara manusia dan 

alam. Kepentingan politik membawa dampak pada kondisi lingkungan.66 

Pemerintah sendiri pada dasarnya telah menunjukkan adanya kemauan 

dan kehendak untuk menyiasati pembangunan agar lebih berorientasi kepada 

 

65Syamsul Bahri, Humanisasi Lingkungan (Merajuk Pemikiran Islam), h. 149.  

66Rasya Famelasari & Yuyun Priantini, Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi 

Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM dan Pemerintah, Prosiding Seminar Nasional, Prodi 

Ilmu Pemerintah, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2018, h. 191.  
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pelestarian lingkungan hidup. Pemerintah telah merumuskan arah dan 

kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.67 Pembangunan 

merupakan konsep normatif yang memiliki makna terbuka. Dalam pengertian, 

secara subtansial istilah dasarnya adalah satu yakni pembangunan. Akan tetapi, 

penjabaran maknanya, visi dan strateginya dapat bervariasi sehingga 

memunculkan berbagai istilah yang mendampingi khazanah istilah 

pembangunan. Konsep pembangunan merupakan garis perjuangan yang diyakini 

mampu menghantarkan masyarakat menuju kehidupan yang dicita-citakan. 

Dengan demikian, konsep pembangunan merupakan cermin dari sistem teologi 

pembangunan masyarakat.68  

Dalam pandangan al-Qur’an, untuk mewujudkan political action, 

tindakan politik pemerintah yang tegas, konsisten dan terukur, dalam 

melaksanakan langkah-langkah konsep pembangunan terhadap pemeliharaan 

sumber daya dan pelestarian harus dilakukan sebagai berikut: 

1. Menyadarkan masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang 

membiarkan kerusakan lingkungan hidup, yang bekerja sama dengan 

pihak-pihak yang merusak lingkungan hidup dan juga tidak memilih 

pemimpin yang tidak memiliki keberanian politik untuk memperbaiki 

kualitas lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam undang-undang 

nomor 26 Tahun 2004 tentang tata ruang dan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alam, serta menyadarkan pemimpin 

yang sudah terpilih agar memiliki political action dan keberanian 

bertindak tegas untuk menghentikan kerusakan lingkungan hidup. 

Sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Syu’ara/26: 152 sebagai berikut: 

 

67Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan, h. 215. 

68Mujiyono Abdillah, Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Qur’an, h. 64.  
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ِوَلََِيصُْل حُونَِ ِالَْۡرْض  دُونَِفِ  ينَِيفُْس   الَّذ 
Terjemahnya: 

“Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan 

perbaikan".69  

Ayat ini berkenaan dengan peringatan Nabi Saleh kepada kaumnya agar 

mereka tidak menaati para pemimpin mereka yang selalu mengerjakan kejahatan, 

kemaksiatan dan kerusakan di bumi ini. Namun, bila ayat ini dipahami secara 

mendalam dengan menggali kandungan makna yang tersurat dan tersirat pada 

ayat 152 yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak melakukan 

perbaikan dengan menghubungkan ayat sebelumnya, maka kita akan menemukan 

pesan utama ayat ini: 

a) Jangan memilih pemimpin atau pejabat, khususnya yang menangani 

perlindungan dan pelestarian lingkungan, yang kebijakannya hanya 

mendatangkan al-Fasad, kerusakan lingkungan hidup, terganggunya siklus 

alam dan berbagai masalah sosial yang diakibatkannya. 

b) Mengaktualisasikan pesan Nabi Saleh kepada kaumnya, agar tidak lagi 

menaati para pemimpin atau pejabat publik yang selalu mendatangkan al-

Fasad, kerusakan lingkungan hidup, terganggunya siklus alam dan 

berbagai masalah sosial yang diakibatkannya. 

c) Sebaiknya segera mengganti pejabat publik yang melampaui batas itu 

dengan pejabat yang memiliki kualifikasi khulafa’ al-Ard dan pejabat 

publik yang memiliki kesadaran musta’mir al-Ard yaitu manusia yang 

menyadari bahwa Allah menjadian dirinya pemimpin dan berkuasa di 

bumi untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya guna 

mewujudkan kesejahteraan hidup manusia lahir batin.   

 

69Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 535. 
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Dari ke tiga penjelasan diatas maka perlunya penggantian pemimpin 

ketika kebijakannya hanya mendatangkan kerusakan dan menggantinya sebagai 

pemimpin karena melampaui batas. Sebagaimana dala QS al-A’raf/7: 142 sebagai 

berikut: 

مُِ وَقاَلَِ ٍِّۚ لََٗ ليَأ يَنِ بعَ  ٱَرأ ٓۦِ َ ه  رَب تُِ يقَ َٰ م  فتََُذِ ِ ٖ ب عَشِأ اِ ََٰٰ نَ وَٱَتأمَمأ ِ لََٗ ليَأ ث يَنِ ثلََ َٰ ِ مُوسََٰ نََِ عدَأ ِِوَوََٰ وسََٰ

ينَِِ د  لأمُفأس 
 
يلَِٱ ِسَب  عأ ذب  ِوَلََِتتَ ل حأ م  ِوَٱَصأ ِقوَأ ِفِ  لفُأنِ  خأ

 
رُونَِٱ ِهَ َٰ يه  َخ   لۡ 

Terjemahnya: 

Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah 

berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu 

dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah 

ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada 

saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan 

perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang 

membuat kerusakan".70 

2. Jangan pernah menyerahkan kepemimpinan untuk melindungi dan 

melestarikan lingkungan ini kepada pemimpin yang memihak dan melindungi 

kepentingan orang-orang yang berbuat kerusakan (al-Fasad) di bumi 

sebagaimana yang tersurat dalam QS al-Naml/27: 48 sebagai berikut:  

ِوَلََِيصُْل حُونَِ ِالَْۡرْض  دُونَِفِ  ِت سْعَةُِرَهْطٍِيفُْس  ينةَ  ِالمَْد   وَكََنَِفِ 

Terjemahnya:  

Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di 

muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. 

Ayat di atas menggunakan kata raht yang digunakan untuk kelompok 

orang yang jumlahnya kurang dari sepuluh, akan tetapi ada juga yang 

mengatakan 40 orang. Dalam konteks ayat di atas, sembilan orang itu adalah 

 

70Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 228. 
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para pembesar dan pemimpin kaum samud yang melakukan kerusakan di bumi. 

Bahkan mereka selalu membuat kerusakan tanpa berbuat kebaikan.71 

Ayat dari surah al-Naml juga ditas menjelaskan tentang keadaan sebuah 

negeri sa>lih, yakni hijr yang mempunyai sekelompok orang yang selalu 

mengadakan kerusakan lingkungan dan tidak mengadakan perbaikan. Salah satu 

bentuk kerusakan yang mereka lakukan adalah membuat tindakan makar berupa 

penyerangan kepada keluarga Nabi Sa>lih. 

3. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam bidang Etika  

Masalah lingkungan hidup sebenarnya adalah masalah bagaimana sifat 

dan hakekat sifat manusia terhadap lingkungan hidupnya. Berbagai tawaran dan 

solusi yang muncul ke permukaan sampai sekarang, pada umumnya baru pada 

taraf kognitif, artinya manusia baru mengetahui, memahami gejala kerusakan 

oleh tingkah laku keliru pada masa lalu. Namun, sebagian besar sikap manusia di 

bumi masih belum menunjukkan kearah perbaikan. Perubahan dari tahap sikap ke 

tahap psikomotor sebagai pengelola, masih memerlukan kondisi dan situasi 

tertentu agar terlaksananya pelestarian dan kemampuan lingkungan hidup 

manusia. Mereka yang sekarang masih merusak lingkungan hidup dapat disebut 

sebagai “salah didik”. Pendidikan sekarang harus diarahkan kepada pembentukan 

sikap dan perilaku sadar akan kelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan 

hidup, demi kelangsungan manusia dan lingkungan hidupnya.72   

Untuk mewujudkan konsep Islam agama ramah lingkungan, Yusuf al-

Qardawi memandang perlu adanya tuntunan etis dalam berperilaku terhadap 

 

71Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 
Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 140. 

72Aziz Gufron dan Saharuddin, Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran 

Fiqh Lingkungan Yususf al-Qardawi), h. 73. 
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lingkungan. Tuntunan-tuntunan etis ini mencakup lima hal pokok yang 

merupakan proposisi bagi konsepsi Islam agama ramah lingkungan. 

a. Etika terhadap sesama manusia 

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa di antara refleksi perilaku 

peradaban adalah tuntutan Islam dari setiap Muslim agar setiap hari yang dijalani 

tidak luput dari menegerjakan kebaikan serta melakukan amal sosial dan ikhlas 

tanpa paksaan. Menurutnya, berbuat kebaikan merupakan amal yang lebih tinggi 

tingkatannya dari berlaku adil. Jika berlaku adi adalah memberikan sesuatu 

sesuai dengan hak-haknya, maka berbuat baik adalah menambah dari sekedar hak 

yang memang sudah semestinya diperoleh. Adapun berbuat baik tersebut 

menurutnya, dapat dilakukan kepada siapa saja, baik kepada Muslim maupun 

non-Muslim, terlebih lagi kepada kaum yang lemah, termasuk anak yatim, fakir 

miskin, ibnu sabil, para janda serta para budak.73  

b. Etika terhadap tumbuhan  

Kekayaan nabati telah memberikan kepada manusia buah-buahan yang 

segar, tempat bernaung yang teduh, pemandangan yang indah, dan manfaat-

manfaat lain yang dapat dinikmati. Itulah nikmat Allah yang harus disyukuri 

terus menerus dan harus dijaga dan dipelihara dengan baik dalam kondisi dan 

situasi tertentu.  

Funsi utama tumbuhan adalah sebagai bahan pangan, papan dan sandang 

untuk manusia, dan pakan untuk binatang. Disamping tumbuhan juga berfungsi 

sebagai faktor keindahan, berpemandangan indah dan juga indah dipandang 

mata. Sehingga dalam Islam menekankan perintah untuk memelihara dan 

 

73Maize Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-

Qardawi, h. 186. 
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melestarikan, disamping larangan untuk merusak dan memusnahkan tumbuhan 

dan tanaman.74  

c. Etika terhadap hewan  

Menjaga kekayaan hewani salah satu tema penting yang dibahas oleh 

syari’at Islam dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan pengembangan 

lingkungan adalah perhatian terhadap kekayaan hewani. Sehingga dalam hal ini, 

Yusuf al-Qardawi berpendapat bahwa alasan perhatian Islam trerhadap kekayaan 

hewani dapat dilihat dari dua sisi yaitu: Pertama, bagaimanapun hewan 

merupakan makhluk hidup yang dapat mersakan sakit dan perih. Hewan memiliki 

kebutuhan, keperluan dan hajat hidiup yang harus dipenuhi. Kedua, hewan harus 

tetap selalu dipadang sebagai asset kekayaan umat manusia, serta salah satu 

produksi alam atau lingkungan yang penting, terutama yang berasal dari berbagai 

jenis hewan yang jinak dan perlu dilindungi.75 

Tuhan menciptakan hewan untuk kepentingan manusia dan 

menundukkannya agar dapat dimanfaatkannya dengan berbagai macam manfaat. 

Di anatara manfaat yang disebutkan adalah sebagai alat pengangkut kendaraan 

yang indah dipandang, sebagai bahan pangan, dagingnya dimakan dan susunya 

diminum, sebagai bahan papan kulitnya untuk kemah atau tempat tinggal, 

sebagai bahan sandang, bulunya digunakan untuk menghangatkan tubuh dan 

perabotan rumah tangga.76 Inilah manfaat yang dimiliki oleh hewan yang 

seharusya dijaga dan dilestarikan.  

 

 

 

74A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup dalam Islam, h. 177.  

75Maize Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-

Qardawi, h. 207.   

76A. Qadir Gassing, Etika Lingkungan Hidup dalam Islam, h. 177. 
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d. Etika pemeliharaan air 

Al-Qur’an menegaskan bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi 

semua makhluk hidup. Dalam studi lingkungan (ekologi), air disebut sebagai 

kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Artinya tanpa air manusia dan 

seluruh makhluk hidup tidak mungkin bisa hidup. 

Oleh karena itu, manusia harus mampu menjaga kualitas dan kuantitas air 

dalam kondisi dan tempat tertentu, salah satunya sebagai ungkapan rasa syukur 

terhadap nikmat yang diberikan oleh penciptanya. Islam sebenarnya mempunyai 

ajaran dan hukum yang mengandung tuntunan etis maupun tuntunan perundang-

undangan dalam hal perlindungan terhadapa kekayaan air. Adapun tuntunan-

tuntunan tersebut meliputi sebagai beriku: 

1) Tidak mencemari air, bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh 

ajaran Islam di sini seperti kencing, baung air besar dan sebab-sebab lain 

mengotori air. 

2) Tidak menggunakan air secara berlebihan. 

 

C. Urgensi Pelestarian Lingkungan Hidup Perspetif Al-Qur’an 

1.  Menambah kualitas Iman 

Agama dan lingkungan seringkali dipahami secara terpisah. Pemahaman 

tersebut berkembang selama ini, sehingga agama cenderung tidak memberikan 

kontribusi yang memadai terhadap kesadaran umat dalam menjaga lingkungan. 

Agama dan lingkungan dianggap dua hal yang terpisah dan tidak berhubungan 

satu sama lain. Padahal terdapat hubungan yang erat antara agama dan 

lingkungan hidup, khususnya pada kontribusi agama dalam mempengaruhi 
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perilaku manusia terhadap persepsi dan tingkah lakunya dalam menjaga dan 

melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya.77 

Manusia yang beriman dituntut memfungsikan imannya dengan meyakini 

bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah 

juga bagian dari iman tersebut. Itulah wujud nyata dari statusnya sebagai 

khalifah di bumi yang mengemban amanat dan bertanggungjawab atas keamanan 

dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dengan 

baik dan terlindungi dari pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya 

sendiri.78  

Iman terdiri dari tiga huruf dasar, yaitu alif, mim, dan nun yang 

mengandung makna terang dan stabilnya hati (suku>n al-Qalb) dan 

pembenarannya (al-Tasdiq). Iman hanya dapat diperoleh ketika sesorang 

melakukan amanahnya, baik amanah horizontal maupun amanah vertikal dari 

Allah Swt. sedangkan sikap amanah diawali dengan menajdi pribadi yang jujur 

(al-amin). Dengan iman, sikap jujur dan amanah akan melahirkan keamanan 

individual maupun kelompok.79    

Keimanan kepada Allah memiliki peranan penting dalam mencari dan 

mendapatkan rahmat Allah swt. Islam adalah kasih sayang, maka jalur masuk ke 

dalam kasih sayang tersebut adalah menyatakan keimanan dan keyakinan penuh 

terhadap segala hal yang merupakan ajaran Islam.80 

Melestarikan atau memperbaiki lingkungan hidup dari kerusakannya 

adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari 

 

77Safrilsyah dan Fitriani, Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, jurnal: 
Substantia, vol 16 no 1 April 2014, h. 62. 

78Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 43.  

79Muhammad Irham A. Muin, Syukur dalam Perspektif al-Qur’an, jurnal: Tafsere, vol 5 

no 1 2017, h. 9. 

80Idrus Abidin, Tafsir Surah al- Fatihah, h. 216. 
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sejauh mana sensitifitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan 

lingkungan hidup.81 

Secara realitas dalam al-Qur’an bahwa Allah dengan tegas melarang umat 

manusia untuk merusak lingkungannya dan menyandingkan pembahasan tersebut 

dengan keimanan. Sebagaimana dalam QS. al-A’raf/ 7: 85 sebagai berikut: 

ن يَنِ... ِمُؤْم  نِْكُنْتُُْ
ِ
ِا ِلكَُُْ ِخَيٌْۡ اِذَل كُُْ َ صْلََحِ 

ِ
ِبعَْدَِا ِالَْۡرْض  دُواِفِ   وَلََِتفُْس 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah 

memperbaikinya. Hal itu lebih baik bagi kalian jika kalian beriman.82 

Penyandingan larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi dengan 

keimanan dalam ayat di atas tentulah bukan tanpa alasan. Penyandingan tersebut 

justru menguatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Ayat tersebut 

mengisyaratkan bahwa melestarikan alam dan menjaga keseimbangannya 

merupakan salah satu indikator keimanan seorang muslim.83 

2.   Sebagai Sumber Rahmat 

Seluruh isi alam yang sangat luas ini adalah rahmat bagi manusia. Tidak 

satu pun yang diciptakan Allah di atas dunia ini yang tak berguna. Pasti berguna, 

sekalipun sebagiannya masih belum diketahui kegunaannya. Matahari, bulan, 

bintang-bintang dan planet-planet sudah jelas kepada setiap manusia akan 

kegunaannya bagi kehidupan. Begitu juga bumi dengan semua isinya.84 Semua 

ini tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat Allah yang diberikan kepada 

makhluk-Nya.  

 

81Alie Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, h. 14. 

82Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 219. 

83Ulya Fikriyati, Konservasi Lingkungan dalam Ekologi Islam, h. 199. 

84Bey Arifin, Samudera al-Fatihah (Cet. 23; Surabaya: Bina Ilmu, 2015), h. 152. 
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Justru satu hal yang perlu diketahui manusia bukan hanya menanti tapi 

berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Sesuatu yang berharga dan tinggi 

nilainya pasti memerlukan usaha yang gigih yang dalam perjalanan 

mendapatkan-Nya. Al-Qur’an banyak menyebut tentang rahmat dan kasih sayang 

Allah yang meliputi segala sesuatu, tetapi al-Qur’an juga banyak menyinggung 

tentang mereka yang menginkari rahmat Allah. Dalil-dalil yang dinyatakan 

adalah sebagai peringatan kepada manusia agar senantiasa memperhatikannya.  

Rahmat adalah sebuah kasih sayang yang hanya diberikan oleh Allah 

kepada setiap makhluk-Nya. Hanya Allah semata dengan kemuliaan dan kasih 

sayang-Nya yang mampu mengumpulkan orang-orang beriman untuk 

mendapatkan rahmat yang Allah berikan kepadanya karena mengamalkan dan 

senantiasa melakukan syariat-syariat Islam dan hanya Allah pulalah dengan 

keadilan dan hikmah-Nya yang mampu menyesatkan seseorang yang tidak 

beriman karena kerugian yang dilakukan sehingga tidak mendapatkan rahmat 

Allah.85 

Siapa pun yang melakukan perbuatan dosa atau kesalahan yang 

disebabkan ketidaksengajaan, seperti amarah yang memuncak, syahwat tak 

terkendali dan tidak memperkirakan akibat buruk yang akan ditimbulkan dan 

langsung bertobat kepada Allah. maka Allah akan mengampuni dosa-dosa-Nya 

karena ampunan dan kasih sayang Allah swt. sangat luas.86  

Berbicara tentang tobat kepada Allah berarti kembali-Nya Allah kepada 

hamba dengan mencurahkan rahmat. Adapun tobat manusia berada antara dua 

jenis tobat Tuhan, karena manusia tidak dapat melepaskan diri dari Tuhan dalam 

 

85Wafi Marzuqi Ammar, Tafsir Tematik al-Wa>fi> Menyelami Kandungan Ayat Sesuai 
Tema dari Surah-Surah dalam al-Qur’an (Gresik: Waraqah Mitra Media, 2013), h. 20.  

86Wah}bah al-Zuhaili, al-Tafsi>r al-Muni>r: fi ‘Akidah wa al-Syari’iah wa al-Manhaj, terj. 

Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Tafsir al-Muni>r, h. 206.  
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keadaan apapun, maka tobatnya atau maksiatnya yang dilakukan memerlukan 

taufik dan rahmat agar tobat tersebut dapat terlaksana. Setelah itu, manusia yang 

bertobat masih memerlukan lagi pertolongan Allah dan rahmat-Nya, agar 

upayanya bertobat benar-benar dapat diterima oleh-Nya. Sebagaimana di dalam 

QS al-An’a>m/6: 54 sebagai berikut: 

ذِ ةَِٱَن حَْۡ ِالرذ ه  ِكَتبََِرَبُّكُُِْعلَََِنفَْس  نوُنَِب أيََّٓت ناَِفقَُلِْسَلََمٌِعلَيَْكُُْ ينَِيؤُْم  ذَاِجَاءَكَِالَّذ 
ِ
هُِمَنِِْوَا

َِ اِبِ  ِسُوءا نْكُُْ يمٌِعََ لَِم  ذهُِغفَُورٌِرَح  ِوَٱَصْلحََِفأَنَ ه  نِْبعَْد  ِثُُذِتََبَِم  هَالٍََ  

Terjemahnya: 

Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami datang 

kepadamu, maka katakanlah: "Sala>mun alaikum (selamat sejahtera untuk 

kamu).”Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada diri-Nya, 

(yaitu) barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, 

kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.87 

Ayat ini mengandung penjelasan bahwa barang siapa yang datang 

kepadamu kaum yang membenarkan kitab dan hujjah-hujjah Kami dan hal itu 

dibuktikan olehnya, baik secara perkataan maupun perbuatan, dan bertanya 

tentang dosa-dosa yang dilakukan, apakah mereka mendapatkan tobat dari dosa-

dosa itu maka janganlah kamu membuat mereka untuk berputus asa. Katakanlah 

kepadanya, “Semoga Allah memberikan keamanan kepada kalian dengan tidak 

menyiksa kalian atas dosa-dosa yang setelah kalian bertobat. Dan katakanlah 

kepadanya Allah telah mewajibkan atas diri-Nya yang disucikan, sifat kasih 

sayang terhadap makhluk-Nya, sebagai karunia dan kebaikan kepada hamba-

hamba-Nya.88  

Ayat ini juga memberikan penjelasan bahwa barang siapa melakukan 

kejahatan di anatara kamu apapun jenisnya disebabkan karena kejahilan yakni 

 

87Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 181. 

88Ah}mad Must}a>f}a> al-Mara>gi>, Tafsir al-Mara>gi>, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Tafsir al-
Mara>gi>, h. 192. 
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kecerobohan, dorongan nafsu atau amarah dan semacamanya, kemudian bertobat 

setelah mengerjakannya yakni menyadari dan menyesali kesalahan yang 

dilakukan, bahkan bertekad tidak mengulanginya dan memohon ampun kepada 

Allah serta mengadakan perbaikan terhadap jiwa dan aktivitasnya setidaknya 

perbaikan yang menjadikan segala yang rusak atau keliru kembali ke keadaannya 

semula maka kejahatan tersebut akan dihapus karena sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun dan Maha Pemberi Rah}mah.89 Pada dasarnya, rahmat Allah swt. bagi 

orang-orang mukmin seperti halnya pahala yang pantas mereka terima karena 

iman dan amal saleh mereka. Sementara itu, para pendosa dan orang-orang jahat 

tidak mendapatkan rahmat tersebut.90  

3.    Menjaga Keseimbangan Alam 

Prinsip keseimbangan tidak hanya beraku dalam kehidupan manusia, 

sebagaimana yang terpancar dalam diri manusia yakni antara jiwa dan raga. 

Sudah banyak bukti yang dapat kita saksikan, manakala manusia tidak 

menyeimbangkan antara jasmani dan rohani. Demikian halnya dalam hubungan 

antar sesama manusia, dibutuhkan hubungan harmonis agar terjadi keseimbangan 

dalam lingkungan sosial. Pada tingkat selanjutnya, alam pada dirinya juga 

memiliki nilai karena kehidupan berlangsung di dalamnya. Titik keseimbangan 

dapat dirasakan alam bila manusia menunjukkan sikap empatik dan menyadari 

bahwa ia merupakan makhuk ekologis, pada akhirnya keseimbangan ini 

menentukan keberlangsung masa depan dan visi Islam.91  

 

89M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran, vol. 4. h. 

118. 

90https://rohissmpn14depok.wordpress.com/2013/07/18/cara-mendapatkan-rahmat-Allah 

swt. diakses pada tanggal 20Agustus 2016. 

91Irsan, Ahmad Abu Bakar dan Aan Parhani, Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai 

Degaradasi, Konservasi dan Etika Lingkungan, h. 173.  
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Dalam mengeksploitasi alam lingkungan, manusia harus memperhatikan 

bagaimana menjaga keseimbangan alam, lingkungan dan habitat yang ada tanpa 

merusaknya. Sebagaimana dalam QS al-Mulk/67: 3 sebagai berikut: 

ِ ِهَلأ لأبَصََْ
 
ٱ عِ  ج  رأ

 
ِفأَ وُتٖۖ تفََ َٰ نِ ِم  َٰن  َ حۡأ لرذ

 
ٱ ِ ِخَلأق  اِترََىِٰفِ  مذ بَاقٗاِۖ تِٖط  َٰوََٰ عَِسََ بأ يِخَلقََِس َ

لَّذ 
 
ٱ

نِفطُُورِِٖ ِترََىِٰم 
Terjemahnya: 

Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak 

melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak 

seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang 

tidak seimbang ?.92 

Prinsip keseimbangan dan keselarasan, sebagaimana dalam penciptaan alam 

ini harus direalisasikan manusia ketika berhubungan dengan alam atau 

lingkungan. Hak yang dimiliki manusia unuk memanfaatkan alam tidak berarti 

membolehkannya merusak dan bahkan menghancurkan keseimbangan ekologi 

yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dalam pola yang demikian indah dan 

harmonis. Oleh karenanya pola konsumsi manusia dalam memanfaatkan alam 

tidak diperbolehkan melebihi standar kebutuhan yang layak, karena harus 

mempertimbangkan aspek keberlanjutan kehidupan, kelestarian alam dan 

keseimbangan ekosistem.93   

Inilah prinsip yang senantiasa diharapkan dari manusia, yakni sikap dan 

moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan, tidak hiperbolis atau pun 

meremehkan, sebab ketika manusia sudah bersikap hiperbolis atau meremehkan, 

ia cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Hiperbolis di sini maksudnya 

adalah berlebih-lebihan dan melewati batas kewajaran. Sementara meremehkan 

maksudnya adalah lalai serta mengecilkan makna yang ada. Keduanya 

merupakan sikap yang tercela sedangkan sikap adil dan moderat adalah sikap 

 

92Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 829. 

93Eko Zulfikar, Wawasan al-Qur’an tentang Ekologi, h. 124-125. 
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terpuji. Sikap adil, moderat, ditengah-tengah dan seimbang seperti inilah yang 

diharapkan dari manusia dalam menyikapi setiap persoalan. Baik itu berbentuk 

materi ataupun inmateri, persoalan-persoalan lingkungan dan persoalan umat 

manusia, serta persoalan hidup seluruhnya.94  

Dalam menjaga keseimbangan alam ini, manusia harusnya berpegang teguh 

pada sikap adil dan moderat serta tidak hiperbolis. Dengan adanya sikap adil dan 

moderat ini, keseimbangan yang Allah ciptakan dalam suatu lingkungan hidup 

akan terus berlangsung dan tetap harmonis.95 

Keseimbangan yang diciptakan Allah Swt. dalam suatu lingkungan hidup 

akan terus berlangsung dan baru akan terganggu jika terjadi suatu keadaan laur 

biasa, seperti gempa tektonik, gempa yang disebabkan terjadinya pergeseran 

kerak bumi. Tetapi menurut al-Qur’an, kebanyakan bencana di planet bumi 

disebabkan oleh ulah perbuatan manusia.96 

4.   Mengelolah Pohon untuk Penghijaun 

Kehidupan manusia di bumi ini akan lestari jika ada tanaman atau 

tumbuhan, pepohonan dan buah-buahan. Tumbuh-tumbuahan sebagai salah satu 

unsur keanekaragaman hayati yang memiliki peran yang sangat besar bagi 

keberlangsungan hidup semua makhluk. 

Islam sangat menganjurkan melakukan penghinjauan dengan cara 

menanam pohon dan bertani yang mampu membantu pemeliharaan terhadap 

lingkungan, juga agar dapat mengambil manfaat dari hasilnya, baik itu berupa 

buah, maupun daun serta batangnya, baik manfaat itu langsung untuk manusia 

maupun untuk makhluk lainnya seperti binatang atau hewan. 

 

94Sulaiman Ibrahim, Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur’an, Jurnal 
Ilmiah al-Jauhari, vol 1 no 1 Desember (2016), h. 127-128. 

95Eko Zulfikar, Wawasan al-Qur’an tentang Ekologi, h. 124-125. 

96Sulaiman Ibrahim, Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif al-Qur’an, h. 127-

128. 
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Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian 

akan penghijaun dengan cara menanam dan bertani. Allah Swt. telah 

menyediakan berbagai fasilitas yang melimpah untuk bercocok tanam, menanam 

pepohonan, sayur-sayuran dan semacamnya. Hal ini diungkapkan secara tegas 

dalam QS al-An’am/6: 99 sebagai berikut:   

ر ِ أ اِنُُّّ ٗ نأهُِخَض  ناَِم  رَجأ ءِٖفأَخَأ ِشََأ ۦِنبََاتَِكَُُ  ناَِب ه  رَجأ ِمَاءِٓٗفأَخَأ مَاءٓ  لسذ
 
نَِٱ يِٓٱَنزَلَِم  لَّذ 

 
جُِوَهُوَِٱ

يأتُونَِِ لزذ
 
وَٱ ناَبِٖ ٱَعأ ِ نأ مَ  تِٖ َٰٰ وَجَنذ ِ

ٞ
دَان يَة نأوَانِٞ ق  هَاِ طَلأع  نِ م  ِ ل  لنذخأ

 
ٱ نَِ وَم  بٗاِ اك  تَََ مُّ اِ حَبَٗ نأهُِ م 

ل كُُأِ ِذََٰ ِفِ  نذ
ِ
ِا ٓۦٍّۚ ه  ذَآِٱَثأمَرَِوَينَأع 

ِ
ٓۦِا ِثمََر ه  لََٰ

ِ
نظُرُوٓاِْا

 
هٍُِۗٱ َٰب  ِمُتشَ َ َ ٗاِوَغيَۡأ تبَِ  انَِمُشأ مذ لرُّ

 
مِِٖوَٱ َ قوَأ تِٖل َٰٰ َ يٓ ِلَۡ 

نوُنَِِ م  ِيؤُأ
Terjemahnya: 

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari 

tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan 

(Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 

serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan 

pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-

tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.97 

Menurut Yu>suf al-Qard}awi ada dua pertimbangan mendasar dari upaya 

penghijauan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an. Pertama adalah 

pertimbangan manfaat yang diperoleh dari penghijauan dan kedua adalah 

pertimbangan keindahan yang merupakan jawaban bagi sebagian orang yang 

mengatakan bahwa Islam tidak begitu memperhatikan masalah keindahan.98  

Selain al-Qur’an, hadis Nabi juga banyak mengandung anjuran kepada 

Muslim untuk bercocok tanam. Hadis-hadis ini umumnya menekankan bahwa 

penanaman pohon merupakan bagian dari amal salih yang paling besar dan amal 

 

97Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 191. 

98Maize Said Nahdi dan Aziz Ghufron, Etika Lingkungan dalam Perspektif Yusuf al-

Qardawi, h. 212.   
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perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Adapun bunyi hadis 

tersebut sebagai berikut: 

سََْاقَ،ِِحَِ
ِ
ا بْنُِ ِ يَّذ زَكَر  ثنَاَِ حَدذ عُبَادَةَ،ِ بْنُِ رَوْحُِ ثنَاَِ حَدذ يَم،ِ بْرَاه 

ِ
ا ِ بْن  ِ يد  سَع  بْنُِ دُِ ٱَحَْۡ ثنَاَِ دذ

ِاُللهِعلَيَْهِ  ِصَلَذ ُّ ،ِيقَُولُ:ِدَخَلَِالنذبِ  ِالله  عَِجَاب رَِبْنَِعَبْد  ذهُِسَ  يناَرٍ،ِٱَن رُوِبْنُِد  ِعََْ نِ  ِِٱَخْبَََ

ٱَمِْ ِ ٌ ٱَمُسْلۡ  النذخْلَ؟ِ هَذَاِ غرََسَِ مَنِْ مَعْبَدٍ،ِ ِ ٱُمذ »يََِّ فقََالَ:ِ ا،ِ حَائ طا مَعْبَدٍِ ِ ٱُمَ  علَََِ ِ َ وَسَلۡذ

وَلََِ نسَْانٌ،ِ
ِ
ا نْهُِ م  ِ فيََأكَُُْ ا،ِ غرَْسا ِ ُ المُْسْلۡ  يغَْر سُِ »فلَََِ قاَلَ:ِ ِ، ٌ مُسْلۡ  بلَِْ فقََالتَْ:ِ رٌ؟«ِ كََف 

» يَامَة  ِالقْ  لََِيوَْم 
ِ
ِا ِصَدَقةَا ِكََنَِلََُ لَذ

ِ
،ِا ذةٌ،ِوَلََِطَيٌْۡ ِدَاب

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim telah 

menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada 

kami Zakaria bin Ishaq telah mengabarkan kepadaku Amru bin Dinar 

bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam menemui Ummu Ma'bad di kebun, lalu beliau bersabda: "Wahai 

Ummu Ma'bad, siapakah yang menanam pohon kurma ini? Apakah dia 

seorang muslim ataukah kafir?" Ummu Ma'bad menjawab, "Seorang 

muslim." Lantas beliau bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam 

tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau binatang 

melata atau burung kecuali hal itu bernilai sedekah baginya pada hari 

Kiamat’.99 

Bagi Yusuf al-Qard}a>wi, yang patut dicermati dari hal ini adalah apa yang 

dapat diambil manfaat dan keindahannya dari tanaman tersebut, meskipun tidak 

diniatkan untuk itu. Jadi, yang terpenting adalah keinginannya untuk menanam 

segala apa yang bermanfaat dan mengandung keindahan. 

5.    Mencegah Kerusakan 

Sejak semula al-Qur’an telah menyatakan bahwa bumi dan seisinya 

diciptakan untuk manusia. Artinya, bumi merupakan lingkungan yang disediakan 

oleh Allah untuk manusia. Di lingkungan inilah manusia hidup, baik sebagai 

tempat tinggal, mengembangkan keturunan, bahkan bersenang-senang sampai 

 

99Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, al-Musnad al-Sahih al-
Mukhtasar bi Naqli al-Adli an al-Adli ila Rasulillah, juz 3, h. 1189. 
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batas waktu yang telah ditentukan. Di sisi lain, bumi sebagai lingkungan hidup 

manusia juga merupakan satu kesatuan dari jalinan alam raya yang jauh lebih 

besar, yang dinyatakan oleh al-Qur’an tercipta atas asas keseimbangan.100   

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar 

dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola 

kehidupan sederhana sampai sekarang ini. Namun, seringkali apa yang dilakukan 

manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi 

berikutnya. Bahkan banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa 

dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. 

Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia yang 

disebutkan dalam al-Qur’an sebagai berikut: 

1. Perilaku menyimpan dan tidak bermanfaat 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an mengenai perilaku 

penyimpan ini terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 11 sebagai berikut: 

ل حُونَِِ نُِمُصأ ذمَاِنََأ ن
ِ
ِقاَلوُٓاِْا ض  َرأ لۡأ

 
ِٱ دُواِْفِ  ِلََِتفُأس  يلَِلهَُمأ ذَاِق 

ِ
ِوَا

Terjemahnya: 

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di 

bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang 

melakukan perbaikan”.101 

Yang dimaksud dengan fasad dalam ayat ini bukanlah berarti kerusakan 

benda, melainkan perilaku menyimpan, seperti menghasut orang-orang kafir 

untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Paling tidak term fasad di 

sini memiliki tiga pengertian yaitu: memperlihatkan perbuatan maksiat, 

 

100Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 
Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 270.  

101Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 3. 
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persekutuan antara orang-orang munafik dengan orang-orang kafir dan sikap-

sikap kemunafikan. 

2. Ketidakteraturan (berantakan) 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an pada QS. al-Anbiya>/21: 22 

sebagai berikut: 

فُونَِ ِعََذاِيصَ  ش  لأعَرأ
 
ِٱ ِرَبَ  للَّذ 

 
نَِٱ حَ َٰ بأ ِفسَ ُ ِلفََسَدَتٍََّۚ ُ للَّذ

 
ِٱ لَذ
ِ
مَآِءَال هَةٌِا يُ  ِكََنَِف   لوَأ

Terjemahnya: 
Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah 

keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 

'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.102 

Term fasad di sini berarti tidak teratur. Artinya, jika alam raya terdapat 

Tuhan selain Allah, niscaya tidak akan teratur. Padahal perjalanan matahari, 

bulan, bintang dan milyaran planet semua berjalan pasti satu, itulah Allah. 

Sehingga, ayat ini menunjukkan kemustahilan adanya Tuhan lebih dari satu. 

3. Pelaku destruktif (merusak)  

Sebagaimana yang dipahami dalam al-Qur’an pada QS. al-Naml/27: 34 

sebagai berikut: 

عَِ ِيفَأ َ لِ  ٍِّۚوَكَذََٰ ٗ لَذ ل هَآِٱَذ  ةَِٱَهأ زذ ِٱَفأسَدُوهَاِوَجَعَلوُٓاِْٱَع  يةَا ذَاِدَخَلوُاِْقرَأ
ِ
لأمُلوُكَِا

 
ِٱ نذ

ِ
ِا   لوُنَِقاَلتَأ

Terjemahnya: 

Dia berkata: "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, 

niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang 

mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.103 

 Kata ifsad dari ayat diatas berarti merusak apa saja yang ada, baik benda 

ataupun orang, baik dengan membakar, merobohkan maupun menjadikan mereka 

tidak berdaya dan kehilangan kemuliaan.104  

 

102Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 459. 

103Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 546. 

104Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur’an Tematik: 
Pelestarian Lingkungan Hidup, h. 274. 
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4. Menelantarkan dan tidak peduli 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an pada QS. al-Baqarah/2: 

220 sebagai berikut: 

وَيسَأِ ُِۗ رَة  لۡأ خٓ 
 
وَٱ نأيَاِ لدُّ

 
ٱ ِ ٍَِِِّۚفِ  نُكُُأ وََٰ ِخأ

فاَ ِ ال طُوهُُأ تََُّ نِ
ِ
وَا ِ ۖ ٞ خَيۡأ ِ ذهُمأ ل لََحِٞ صأ

ِ
ا ِ قُلأ ِ مَىٰۖ َٰٰ لأيَتَ

 
ٱ ِ عَن  لوُنكََِ

ِعَز يزٌِحَك يٞمِِ َ للَّذ
 
ِٱ نذ

ِ
ا ٍِّۚ نتََكُُأ ِلََۡعأ ُ للَّذ

 
ِشَاءَِٓٱ ِوَلوَأ ل ح ٍّۚ لأمُصأ

 
نَِٱ دَِم  لأمُفأس 

 
ِٱ لَُۡ ِيعَأ ُ للَّذ

 
ِوَٱ

Terjemahnya: 

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak 

yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan 

jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan 

Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan 

perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat 

mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 

lagi Maha Bijaksana.105 

Ayat di atas berbicara tentang bagaimana memperlakukan anak yatim. 

Bahwa seseorang harus memperlakukan anak yatim secara baik demi masa 

depannya. Inilah yang dimaksud dengan term muslih. Dengan demikian kata 

mufsid, sebagai kebalikan dari muslih berarti orang yang tidak peduli terhadap 

nasib anak yatim, baik melantarkannya maupun memanfaatkannya untung 

kepentingan dirinya sendiri. 

5. Kerusakan lingkungan  

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an pada QS. al-Anbiya>/21: 22 

sebagai berikut: 

فُونَِ ِعََذاِيصَ  ش  لأعَرأ
 
ِٱ ِرَبَ  للَّذ 

 
نَِٱ حَ َٰ بأ ِفسَ ُ ِلفََسَدَتٍََّۚ ُ للَّذ

 
ِٱ لَذ
ِ
مَآِءَال هَةٌِا يُ  ِكََنَِف  ِلوَأ

Terjemahnya: 

Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah 

keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 

'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.106 

 

105Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 46. 

106Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 459. 
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Terkait dengan penjelasan di atas maka, sepantasnya manusia menjaga 

dan mengelola bumi ini sebaik-baiknya dan melarang untuk berbuat kerusakan. 

Sebagaimana dalam QS. al-A’ra>f/7: 56 sebagai berikut: 

نَِ مَ  قرَ يبِٞ ِ للَّذ 
 
ٱ َتَِ رَحۡأ ِ نذ

ِ
ا اٍِّۚ وَطَمَعا فٗاِ خَوأ عُوهُِ دأ

 
وَٱ هَاِ ح  لَ َٰ صأ

ِ
ا دَِ بعَأ ِ ض  َرأ لۡأ

 
ٱ ِ فِ  دُواِْ تفُأس  وَلََِ

ن ينَِ س   لأمُحأ
 
  ٱ

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.107 

Ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak 

bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, 

membunuh, mencemari sungai dan lain-lain, maupun menyangkut akidah, seperti 

kemusyrikan, kekufuran dan segala bentuk kemaksiatan. Akan tetapi term al-

Is}la>h di sini sebagi poros yang berlawanan dari fasid, menurut para ulama 

menyagkut akidah bukan perbaikan fisik. Artinya Allah telah memperbaiki bumi 

ini dengan mengutus Rasul, menurunkan al-Qur’an dan penetapan syariat. 

Melihat hal ini, terjadinya kerusakan mental akan menjadi sebab terjadinya 

kerusakan fisik. 

 

107Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 215. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan kata al-Is}la>h} dalam konsep pelestarian lingkungan hidup 

menurut al-Qur’an adalah lingkungan dalam arti luas yakni meliputi 

lingkungan alam planet bumi, ruang angkasa dan angkasa luar. 

Lingkungan dipahami bukan hanya meliputi lingkungan hidup manusia, 

melainkan lingkungan hidup seluruh spesies baik yang ada diruang bumi 

maupun diruang angkasa. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam manusia 

wajib menjaga kelestarian daya dukung lingkungan bukan saja dalam 

lingkungan planet bumi, melainkan juga di angkasa luar serta luar 

angkasa. 

2. Persoalan lingkungan hidup adalah pesoalan moral, oleh karena itu solusi 

yang paling efektif harus bersandar pada moralitas manusia, yaitu dengan 

cara revitalisasi nili-nilai moral, keadilan, kebaikan, kasih sayang, 

keramahan dan sikap tidak sewenang-wenang. Dari pemikiran seperti 

inilah penulis tertarik untuk mengkajinya secara lebih medalam, dalam 

rangka memformat sebuah konsep moral-etis (etika) lingkungan yang 

berbasis agama yang diambil dari nilai-nilai al-Qur’an dan sunnah.  

3. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar 

dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia 

dari pola kehidupan sederhana sampai sekarang ini. Namun, seringkali apa 

yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa 

depan kehidupan generasi berikutnya. Bahkan banyak kemajuan yang 

diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan 
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lingkungan hidup. Oleh karena itu dibutuhkan ajaran bagaimana 

berperilaku terhadap lingkungan, yang dapat berarti ajaran praktis yang 

mengajarkan bagaimana seharusnya manusia berperilaku terhadap 

lingkungannya, sesuai dengan nilai dan moral agama Islam. 

B. Implikasi  

Penulis menyadari bahwa penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan. 

Penelitian tentang makna-makna ayat Al-Qur’an merupakan penelitian yang 

sangat membutuhkan penelitian. Sehingga penulis berharap, penelitian ini dapat 

membuka wawasan pembaca dan khususnya penulis sendiri terkait dengan 

pelestarian lingkungan hidup. Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan 

kepada masyarakat, pemerintah dan yang terkait dengannya untuk mengubah 

paradigma berfikir dan kerangka pandang terhadap lingkungan hidup agar tidak 

mengeksploitasi secara terus-menerus. Hal ini bertujuan agar anak cucu manusia 

dapat menikmati manfaat lingkungan hidup kelak di kemudian hari seperti apa 

yang dirasakan dan dimanfaatkan manusia pada saat ini. Juga mengetahui secara 

mendalam pelestarian lingkungan hidup perspektif Al-Qur’an sebagai bahan 

bacaan atau referensi pustaka pada berbagai lembaga keilmuan di bidang tafsir 

dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Makna-makna kata dalam Al-Qur’an khusunya kata al-Is}la>h} masih dapat 

digali karena penulis menyadari banyak kekurangan sana-sini dan sangat jauh 

dari sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap ada pembaca yang dapat 

melanjutkan penelitian ini walaupun sudah banyak yang mengkaji kata ini 

sebelumnya.  
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